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ABSTRAK 

Nama : Nursan 

NIM 

Konsentrasi 

: 

: 

80100219092 

Dakwah dan Komunikasi 

Judul Tesis : Model Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan  Masyarakat Di 

Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah 

   

Penelitian ini membahas tentang Model Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan 

Masyarakat Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu: 

Menganalisis Model Dakwah  Mubaligh dan etikadalam Pembinaan Masyarakat di Desa 

Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah.   

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

Naturalistik. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu:  

Collection Data, Data Reduction, data display, dan penarikan kesimpulan (verification). 

  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Model dan Etika dakwah mubaligh dalam 

pembinaan masyarakat di desa pattongko melingkupi inisiatif dalam memahamkan 

manusiakan akan keberadaan Allah SWT, menumbuhkan rasa keimanan kepada Allah 

SWT, menciptakan jamaah yang saling toleransi, dan menciptakan jamaah yang memiliki 

jiwa disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan jujur. Model dakwah mubalig yang 

digunakan yaitu Model Dialog, Model Monolog, Model Narasi dan Model Peragaan dan 

Percontohan. Etika Dakwah yang digunakan mubaligh dalam pembinaan masyarakat di 

Desa Pattongko kecamatan sinjai tengan yaitu 1. Etika berbicara: Qaulan Sadida 

(perkataan yang benar/lurus), Qaulan Ma’rufa (perkataan yang baik), Qaulan Layyina 

(perkataan yang lemah lembut), dan Qaulan Maisura (perkataan yang pantas), 2. Etika 

Sikap; Berima dan Bertakwah Kepada Allah, Ahli Ibadah, Siddiq, dan Amanah, 3. Etika 

Prilaku; Jujur, bebas, akurasi ,bertanggung jawab dan kritik konstruktif. 

 Implikasi dari penelitian ini masyarakat mampu mengambil informasi yang telah 

penulis kumpulkan agar dapat menjadi bahan acuan untuk peneltian selanjutnya,maupun 

sumber bacaan tentang Model Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa 

Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait Model 

Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan agar dapat memberikan banyak solusi terbaik serta 

perlunya menindak lanjuti hasil penelitian ini agar tidak hanya menjadi sebatas teori. 
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ABSTRACT 

Name : Nursan 

ID 

Major 

: 

: 

80100219092 

Dakwah and Communication 

Title : Model of Islamic Missionary Da'wah in Community 

Development in Pattongko Village, Central Sinjai District 

   

This study examined the Da'wah Model in Community Development in 

Pattongko Village, Central Sinjai District. This study's objective was to examine 

the preaching missionary model in Community Development in Pattongko 

Village, Central Sinjai District. 

This was qualitative research employing a naturalistic methodology. The 

data sources utilized were both primary and secondary. Observation, interviews, 

and documentation were employed as data gathering techniques. Data processing 

and analysis procedures consisted of three steps: data collection, data reduction, 

data display, and conclusion drawing (verification). 

The findings of this study indicated that the model and ethics of preaching 

missionaries in community development in Pattongko village include initiatives in 

comprehending the humanization of Allah SWT's existence, fostering a sense of 

faith in Allah SWT, creating congregations that are mutually tolerant, and creating 

congregations with a disciplined, independent, and accountable spirit. responsible 

and honest. Used missionary preaching models included the Dialogue Model, the 

Monologue Model, the Narrative Model, and the Demonstration and Pilot Models. 

1. Speech ethics: Qaulan Sadida (true/straight words), Qaulan Ma'rufa (kind 

words), Qaulan Layyina (gentle words), and Qaulan Maisura (compassionate 

words) (appropriate words), 2. Attitude and Ethics; Rhyming and Fear of Allah, 

Worshippers, Siddiq, and Amanah, 3. Behavioral Ethics; Sincere, impartial, 

honest, and constructive criticism 

The implication of this study is that the community will be able to use the 

information collected by the author as a resource for further study and reading 

about the Mubalig Da'wah Model for Community Development in Pattongko 

Village, Central Sinjai District. Further study must be conducted on the Model of 

Da'wah Mubalig in Guidance in order to supply many of the best solutions, and 

the findings of this research must be followed up on so that it is more than simply 

a theory. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 

Ba 
b Be 

Ta t Te 

Sa 

s es (dengan titik di  atas) 

Jim j Je 

Ha 
h ha (dengan titk di bawah) 

kha kh ka dan ha 

dal d De 

zal z zet (dengan titik di atas) 

Ra r Er 

zai z Zet 

Sin s Es 

syin sy es dan ye 

sad s es (dengan titik di bawah) 



xi 

 

dad d de (dengan titik di bawah) 

Ta t te (dengan titik di bawah) 

Za z zet (dengan titk di bawah)  

„ain „ apostrop terbalik 

gain g Ge 

Fa f Ef 

qaf q Qi 

kaf k Ka 

lam l El 

mim m Em 

nun n En 

wau w We 

Ha h Ha 

hamzah , Apostop 

Ya y Ye 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 

  

fathah dan alif atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

 

 

 

 

 

dammah dan wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 
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4. Ta‟ Marbutah 

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

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

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

  Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

  Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

  Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 
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  Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

  Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

  Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt. :subhanahu wa ta‟ala 

2. saw. :sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s. :„alaihi al-salam 

4. H :Hijrah 

5. M :Masehi 

6. SM  :Sebelum Masehi 

7. 1. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w. : Wafat tahun 

9. QS …/…: 4 :QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

10. HR: Hadis Riwayat  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya aktivitas dasar manusia adalah dengan berkomunikasi, 

komunikasi pada dasarnya digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak 

dapat disangkal pentingnya komunikasi bagi manusia. Dengan adanya masyarakat 

maka komunikasi yang baik dapat terjadi secara harmonis dan berhasil, 

sebaliknya keharmonisan dalam masyarakat akan berkurang dengan tidak adanya 

komunikasi verbal maupun non verbal.
1
 

Komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses antara komunikator dan 

komunikator yang saling mempengaruhi, dalam proses komunikasi, manusia 

adalah seperangkat simbol komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan dalam 

hampir semua aktivitas manusia. Telah dibuktikan dalam sebuah penelitian bahwa 

manusia dalam aktivitas komunikasi hampir 75% segar setelah mereka bangun 

dari tidur. Melalui komunikasi, terbentuk secara alamiah sifat saling kasih dan 

peduli serta pengetahuan akan mudah di sebarluaskan. Dimana komunikasi 

memilihki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa maupun bernegara.Dikarenakan komunikasi memegang peranan 

penting dalam setiap unsur vital kehidupan. 

                                                             
1
 iiiArni iiimuhammad, iiiKomunikasi iiiOrganisasi iii(Cet. iii16; iiiJakarta: iiiSinar Grafika 

iiiOffset, iii2019), iiih. iii1. 
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Komunikasi adalah percakapan antara satu dengan lainnya dimana pesan 

yang disampaikan berlandaskan ajaran yang di sampaikan oleh para pembawah 

risalah dengan berlandaskan Al-quran dan Hadis, sesuai dengan ajaran Islam. 

Proses komunikasi pada dasarnya tidak terlepas dari beberapa bagian, 

diantara: komunikator, media, personal serta adanya umpan balik baik penerima 

maupun si pemberi informasi itu sendiri. Yang dimaksud komunikator disini 

adalah si pemberi informasi yang memilihki beberapa cara dalam menyampaikan 

informasi kepada komunikator. Adapun instrument yang digunakan sangatlah 

beragam, komunikasi interpersonal, melalui konseling spiritual, pengajian dengan 

melibatkan orang  hingga media massa yang terstandarisasi di Internet.2 

Tujuan dakwah pada dasarnya untuk mengajak orang-orang menjadikan Al-

quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, sebagaimana ajaran dakwah yang 

diajarkan bersumber dari kedua hukum Islam tersebut. Dakwah adalah proses 

perubahan seseorang atau masyarakat (pikiran, perasaan, perilaku) dari keadaan 

yang buruk menjadi jauh lebih baik. Dakwah jika diartikan lebih detail diartikan 

sebagai kegiatan menyeruh kepada amal ma‟ruf dan nahi mungkar. Berdasarkan 

uraian di atas, betapa banyak kegiatan periklanan yang idealnya dapat berhasil 

jika komunikasi yang disampaikan sesuai dan efektif. Dalam pengertian ini, 

komunikator atau Dai juga harus mewaspadai penampilan komunikator dan pesan 

yang akan disampaikan kepada mad'u atau komunikator sehingga dapat terjalin 

proses komunikasi yang aktif.
3
 

                                                             
  

2
  Hamidi, iiiTeori iiiKomunikasi iiidan iiiStrategi iiiDakwah, iii(Malang:UMM iiipres, 

2010), iiih. iii7 
3
 iiiEva iiimaghfiroh, iiikomunikasi iiidakwah; iiidakwah iiiinteraktif iiimelalui iiimedia 

komunikasi, iiijurnal, iiivolume iii2, iiinomor iii1, iiifebruari iii2016,h. iii38 



3 

 

 

 

Dakwah menjadi salah satu media umat Islam dalam menyebarkan ilmu 

agama, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada khalayak ramai 

(masyarakat umum). Untuk itu, dakwah boleh dipandang sebelah mata karena 

pada dasarnya mengandung banyak pengertian dan dalam penyampaian pun 

amatlah beragam tergantung dari orang yang menyampaikan dakwah. Dakwah 

adakalahnya disampaikan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. 

Dakwah dapat diartikan sebagai usaha ataupun kegiatan yang dilakukan 

oleh orang-orang yang menyeruh pada kegiatan mengajak umat manusia 

dalam mengikuti dan mentaati segala anjuran dan ketetapan dari Allah, guna 

untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.
4
 

 

Ketika menyampaikan pesan dakwah secara lisan atau langsung, penafsir 

biasanya menemukan sekelompok khalayak yang memilihki kesamaan, sehingga 

pendakwah bisa menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sekitar. Baik penyampaian dakwah itu secara langsung maupun tidak langsung, 

karena pada dasarnya itu daripada dakwah itu sendiri adalah komunikasi. Jika 

diamati dan diamati, makna dakwah tidak lebih dari komunikasi. Namun, yang 

secara unik berbeda dari bentuk komunikasi lainnya terletak pada sarana dan 

tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya-

upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yang meliputi unsur-unsur komunikasi 

dakwah yang telah diuraikan di atas, yang mana antara komunikasi dakwah dan 

dakwah hampir sama, oleh karena itu unsur-unsur dakwah komunikasi wah wah 

dan dakwah hampir sama. Komunikasi dakwah memiliki kandungan yang sama 

dengan unsur-unsur komunikasi dakwah. 
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Baik komunikasi maupun dakwah dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam proses komunikasi langsung atau dakwah dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu verbal dan nonverbal. Dalam penyampaian pesan verbal, 

komunikasi atau dakwah bisa satu arah atau dua arah. Dalam komunikasi 

nonverbal atau dakwah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan 

atau iklan dengan tujuan mengubah sikap dan perilaku.
5
 

Dalam menyampaikan suatu dakwah tentunya harus disampaikan oleh orang 

yang telah berpengalaman seperti seorang Dai agar pesan ayng disampaikan 

mudah dimengerti dan diserap oleh seseorang. Baiknya informasi yang 

disampaikan dengan bahasa lugas agar apa yang diharapkan dapat tersalurkan 

dengan baik kepada masyarakat di tempat tersebut. 

Komunikasi yang disampaikan haruslah efesien agar dakwah yang 

disampaikan ditransmisikan dengan sesuai agar materi-materi yang disampaikan 

mudah untuk dipahami dan diamalkan.
6
 

Dakwah memilihki arti yang tidak jauh berbeda dengan komunikasi, dimana 

memilihki kesamaan yaitu menyeruh atau mengajak, sedangkan orang yang 

melakukan tindakan seruan dikenal dengan istilah Dai, namun kadang orang yang 

menyeruh dikenal dengan istilah muballiq atau tabliq. Yaitu orang bertindak 

sebagai penyampai pesan untuk umat sekalian. Secara harfiah kata komunikasi 

memilihki padanan kata yang artinya menyampaikan apa yang kita dengan kepada 

orang lain, yang sifatnya mengajak namun dengan menggunakan tutur kata yang 
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indah. Biasanya berupa pesan, opini dan lain sebagainya dan apapun itu yang 

muncul di dalam pikiran seorang muballiq.
7
 

Berdasarkan observasi awal pada mubalig dalam pembinaan masyarakat, 

terdapat beberapa masyarakat masih belum memahami betul tentang keagamaan, 

di akibatkan minimnya pendidikan yang terdapat pada masyarakat. Sehingga para 

muballig berperan penting dalam pembinaan masyarakat tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai komunikasi 

dakwah mubalig dalam pembinaan masyarakat di desan pattongko kecamatan 

sinjai tengah, dapat dijelaskan bahwa komunikasi dakwah yang di lakukan 

mubalig dalam pembinaan masyarakat tersebut melalui ceramah dan kajian 

keagamaan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah, dengan mengfokuskan penelitian 

pada Model dakwah para Mubalig dalam pembinaan masyarakat di desa 

pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. 

B. Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian 

 Yang menjadi fokus dalam penelitian adalah Model Dakwah Para 

Mubalig dalam pembinaan masyarakat pada Desa Pattongko Kecamatan Sinjai 

Tengah. meliputi: 

a. Model Dakwah Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. 
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b. Etika dakwah mubalig Pada Masyarakat Di Desa Pattongko Kecamatan 

Sinjai Tengah. 

2. Deskripsi Fokus 

Yang menjadi Deskripsi Fokus dalam penelitianadalah Model  Dakwah Para 

Mubalig dalam pembinaan masyarakat pada Desa Pattongko Kecamatan Sinjai 

Tengah. meliputi: 

1. Model Dakwah dalam pembinaan masyarakat Di Desa Pattongko 

Kecamatan Sinjai Tengah, adapun yang termasuk dalam model komunikasi 

dakwah yaitu, Model Dakwah Transformatif, Model Dialog, Model Monolog, 

Model Narai, Model Muhasabah dan Model Peragaan dan Percontohan. 

2. Etika Dakwah Mubalig pada masyarakat di desa pattongko kec. Sinjai 

tengah. Adapum yang menjadi etika mubalig dalam pembinaan ke agamaan yaitu 

ucapan, sikap dan prilaku. 

C. Rumusan Masalah 

Yang Menjadi Rumusan Masalah dalam penelitiam ini adalah“Bagaimana 

Model Dakwah Para Mubalig dalam pembinaan masyarakat Di Desa Pattongko 

Kecamatan Sinjai Tengah”?yang dirumuskan dalam beberapa submasalah, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Model Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan Masyarakat Di 

Desa Pattongko Kec.Sinjai Tengah. 

2. Bagaimana Etika dakwah Mubalig Dalam Penyampaian Pesan Pada 

Masyarakat Di Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah. 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini membahas tentang komunikasi dai dalam pengembangan 

keagamaan di desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, mencoba 

mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru dan pemecahan masalah, 

menerapkannya langsung ke lingkungan alam. Penelitian terdahulu berfungsi 

sebagai bahan pembanding dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

sebagai pembanding hubungannya dengan penelitian ini, beserta artikel-artikel 

ilmiahnya, antara lain: 

1. Nurlianti, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

strategi komunikasi Syariat Islam pada masyarakat Pantangan Kabupaten 

Simueulue, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Syariat Islam telah 

melakukan kegiatan seperti kunjungan langsung ke seluruh desa, pemilihan Da 'i 

untuk menularkan kepada masyarakat dan melakukan pelatihan dakwah. Dakwah 

disampaikan dengan 3 jenis metode yaitu Dakwah Bil Lisan, Dakwah Bil Hal dan 

Dakwah Bil Qalam.
8
 

2. Tiva Oktaviana, dalam penelitiannya untuk mengetahui peran Dai dalam 

mentransmisikan pesan kepada masyarakat di Desa Totokaton Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

Dai mentransmisikan dakwah kepada masyarakat di Totokaton Desa Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah berperan dalam mengubah akhlak 

masyarakat khususnya perempuan Desa Totokaton yang dulunya berakhlak buruk 

(hasmumah) menjadi baik (mahmuda) dan berakhlak mulia (karimah). 
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Keberhasilan Dai dalam berdakwah dipengaruhi oleh faktor penghambat kegiatan 

Dai di Desa Totokaton yaitu faktor lingkungan dan ekonomi, sedangkan faktor 

pendukung keberhasilan dakwah adalah sumber daya manusia (RH), sarana dan 

prasarana. Kesimpulannya, Dai desa Totokaton memperoleh hasil bahwa perilaku 

masyarakat kurang baik dan tidak menanamkan nilai-nilai agama.
9
 

3. Yusran, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menemukan cara 

dakwah untuk memperkenalkan nilai-nilai sosial warga Vila Salumaka, 

Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa urgensi 'wah' untuk meningkatkan pengembangan nilai-nilai masyarakat 

desa Salumaka melalui tanggung jawab, kejujuran, cinta kasih, cinta kasih dan 

kerjasama. Penanaman nilai-nilai sosial yang diterapkan di desa Salumaka adalah 

pemajuan tenaga kerja asing/mahasiswa TPA, gotong royong, gotong royong, 

silaturahim. Metode dakwah dalam penelitian ini menggunakan metode jaulah 

yaitu kunjungan rumah, masjid ke masjid dan rapat bersama mengunjungi rumah 

warga dan menyampaikan materi dakwah serta mengajak masyarakat untuk sholat 

berjamaah di masjid.
10

 

4. Risna Rahayu dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui metode 

dakwah Abu Muhammad dalam pengembangan masyarakat gampong di desa Cot 

Buklat kecamatan Want Jaya kabupaten Ace Besar, dimana data yang diperoleh 

yaitu: 1. Dakwah dilakukan dengan memperhatikan situasi maupun lingkungan 

social yang terjadi di masyarakat sekitar yang akan menjadi sasaran dakwah kita. 

                                                             
9
 iiiIva iiioktaviana, iiiPeran iiiDai iiiDalam iiiMenyampaikan iiiDakwah iiiKepada 

iiiMasyarakat iiiDi iiiDesa iiiTotokaton iiiKecamatan iiiPunggur iiiKabupaten iiiLampung 

iiiTengah, iiih. iii5 
10

 iiiYusran, iiitentang iiimetode iiidakwah iiidalam iiipembinaan iiinilai-nilai iiisosial 

iiimasyarakat iiidesa iiisalumaka iiikecamatan iiimambi iiikabupaten iiimamasa, iii2016, iiih.11. 



9 

 

 

 

Sehingga tidak akan merasakan kesulitan dalam menyampaikan dakwah itu 

sendiri. 2. mauizatul hasanah adalah dakwah bagaimana cara kita untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang ajaran islam tentunya 

dengan menggunakan pedoman Islam, alquran dan hadis..
11

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dalam penelitian tersebut, yakni sebagai berikut 

a. Untuk mengetahui proses Model Dakwah Para Mubalig Di Desa 

Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. 

b. Untuk mengetahui pesan dakwah di sampaikan  para mubalig terhadap 

penyampaian metode keagamaan masyarakat Di Desa Pattongko Kecamatan 

Sinjai Tengah. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini 

yaitu: 

a. Teoretis. Secara teoretis, penelitian ini mampu menambah pengetahuan 

bagi pembaca terkait dengan ruang lingkup dakwah khususnya pada komunikasi 

dakwah. 

b. Manfaat praktis. Penelitian mampu memberikan manfaat ataupun 

sumbangsi pemikiran para Mubalig  dalam pembinaan warga Di Desa Pattongko 

Kecamatan Sinjai Tengah. 
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c. Manfaat regulasi. Mampu mengharapkan adanya dukungan dari 

pemerintah dan Mubalig dalam pembinaan masyarakat, karena dengan adanya 

dukungan tersebut maka nilai-nilai ke agamaan akan mudah di sampaikan kepada 

masyarakat. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Model Dakwah 

1. Pengertian Komunikasi  

Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa latin” communicare” 

yang artinya “menyampaikan” Komunikasi merupakan suatu aktivitas  

penyampaian informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak 

lainnya yang di lakukan secara langsun maupun tidak langsun. Pada umumnya 

komunikasi di lakukan melalui lisan dan verbal sehingga bisa di mengerti oleh 

dua belah pihak. Selain memakai bahasa verbal, komunikasi juga bisa di lakukan 

memakai bahasa isyarat seperti gesture tubuh,tersenyum dan sebagainya. 

Pandangan lainya komunikasi, dipahami proses transfer testimonial dari 

satu orang ke semua orang. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di simpulkan 

bahwa komunikasi cara penyampaian informasi kepada oranglain. Komunikasi 

secara sederhana biasanya diartikan sebagai suatu penyampaian pesan melalui 

media yang sifatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi 

akan berhasil bila pesan yang disampaikan sesuai yang disampaikan komunikator. 

Menurut Arifin, komunikasi sebuah fenomena yang terjadi pertemuan Adam 

dan Hawa di muka Bumi.Keberadaannya tidak dapat dielakkan, karena 

pertemuan itu sendiri membutuhkan komunikasi banyak yang menyebut 

komunikasi sebagai ikatan koeksistensi dan itu adalah aktivitas yang 

dijelaskan dalam hadits dengan kehadiran dan pertemuanAdam dan Hawa.
12

 

 

                                                             
12

Ahmad iiiAtabik,konsep iiikomunikasi iiidakwah iiipersuasif iiidalam iiiperspektif Al-

Qur’an, iiiAT-TABSYIR, iiiJurnal iiiKomunikasi iiiPenyiaran iiiIslam, iiiVolume iii2, iiiNomor 2, 

Juli iii– iiiDesember iii2014, iiih. iii119. 



12 

 

 

 

Berbicara tentang komunikasi juga berarti berbicara tentang 

bahasa.Dimana bahasa berperan penting dan dijadikan sebagai suatu kesatuan 

yang utuh. Di dalam sejarah mencatat bahwa dalam suatu kesatuan Negara 

terdapat suatu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu bahasa nasional 

suatu Negara .Oleh karena itu, komunikasi akan terus berlanjut jika ada kesamaan 

dalam pembahasan. Kesamaan bahasa yang digunakan dalam percakapan tidak 

serta merta mengarah pada makna yang sama. Dengan kata lain, memahami 

bahasa dengan sendirinya tidak serta merta berarti memahami makna yang 

disampaikan oleh bahasa. 

Percakapan antara 2 orang atau lebih biasanya di sebut dengan 

komunikatif, diikatakan apabila pesan yang di sampaikan mudah dipahami dan 

diterima dengan baik.Namun, komunikasi yang dimaksud disini adalah sangatlah 

mendasar, yakni 2 orang yang saling terlibat dalam suatu pembicaraan.Karena 

pada dasarnya informasi bersifat komunikatif, dimana si penerima mampu 

mengerti dan memahami serta bertindak.Untuk itu, komunikasi sangatlah penting 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan, dalam forum politik 

maupun lain halnya.
13

 

2. Pengertian Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa Arab: dakwah, artinya menyeruh, 

mentransmisikan, membelah atau memohon. Dakwah menurut etimologi dari asal  

kata daa' yang dalam bahasa Indonesia berarti mengajak, atau menghimbauan.  

Oleh karena itu, tiap kegiatan yang bertujuan untuk menyeruh, memanggil dan 
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memanggil orang lain, berbuat baik, melaksanakan kebijakan dan mencegah 

kejahatan. 

Dakwah menurut Syekh Muhammad Al-Khadir Husin, mengatakan bahwa 

dakwah sering kali diartikan sebagai ajaran menuju kebaikan dengan menyeruh 

pada kebajikan dengan berpedoman pada Alquran dan Hadis. Sedangkan menurut 

Harmony dan Abdul Rahman, dakwah adalah menyeruh atau mengajak orang-

orang untuk membantuma'ruf nahy munkar atau menerima perintah dan melarang 

kemunkaran sehingga mendapatkan kebahagiaan.
14

 

H. M Arifin, mengatakan bahwa dakwah sebagai kegiatan yang mengajak 

untuk berbuat baik kepada sesama serta menjaga setiap ucapan baik lisan, 

maupun tulisan. Sehingga tingkah laku yang dipancarkan dapat diterima 

olah masyarakat, sebagaimana dakwah yang disampaikan mampu 

mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti jejak dakwah yang di 

sampaikan.tanpa adanya unsur pemaksaan.Dakwah lebih menekankan 

kepada ajakan untuk berbuat kebaikan dengan berpedoman pada Alquran 

dan Hadis.
15

 

 

Ada banyak defenisi yang menggambarkan tentang dakwah dan beberapa 

pendapat yang diserukan oleh para ulama. salah satunya dakwah lebih 

menekankan pada ajakan berbuat kebajikan dan menjauhi segala perbuatan yang 

dibenci oleh Allah SWT.Ini menjadi ciri khas daripada dakwah itu sendiri, lain 

halnya bila berada dilingkup politik dengan menyerukan kampaye dan lain 

halnya.Dakwah yang diserukan mampu memberikan kontribusi kepada sesama 

manusia tentunys bersifat positif. 
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Terdapat beberapa kata yang memilihki padanan kata dengan dakwah 

salah satunya adalah tablig. Dimana setiap kegiatan dakwah yang dilakukan 

tentunya akan melibatkan banyak orang.  

Tablig (tabligh) adalah usaha yang dilakukan untuk mengajak orang-orang 

mendakwakan Islam, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan 

kondisi masyarakat yang ada.Pelakunya dinamakan muballik (mubaliigh) atau 

orang yang melakukan tablik. Sedangakan tablik yang hanya disampaikan atau 

disiarkan secara lisan saja dikenal juga dengan nama khotbah atau pidato yang 

disampaikan kepada khalayak tentang urgensi suatu masalah, pada upacara agama 

seperti khotbah nikah, khotbah jumat, maupun berbagai hari perayaan. Orang 

yang menyampaikan ceramah di sebut Khatib. 

Tarbiyah juga biasa diartikan sebagai pendidikan ataupun pengajaran, 

dimana pengajaran ini dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan, guna untuk 

pengembangan potensi yang dimiliki oleh seseorang.Pendidikanatau tarbiyah 

merupakan dakwah dalam arti yang luas.Pelakunya dinamakan ustaz (guru) yang 

dapat menyampaikan pesan secara lisan, tertulis, gambar atau gambar hidup, baik 

secara monolog maupun secara dialogis.Sedangkan Tahmih diartikan sebagai 

“pengingat” yang tidak saja selalu di alamatkan kepada orang jahil, tetapi juga 

untuk para cendikiawan ataupun ilmuan.Ataupun sering dialamatka untuk para 

mubalig.  “Pengingatan” dan “penyadaran” untuk diri sendiri, harus juga selalu 

dilakukan, karena setiap muslimtidak terlepas dari kesalahan atapun sifat pelupa.
16
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Dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar, menggunakanmetode dakwah 

yang sesuai akan membawah pada kesempurnaan dalam menyampaikan ajaran 

Islam. Metode dakwah amar ma’ruf nahi mungkarakan menyesuaikan sesuai 

dengan kondisi dan situasi di masyarakat sekitar, metode yang digunakan tidak 

memaksa seseorang untuk tunduk pada ketetapan Sahabat (Hujjah), tetapi lebih 

kepada memberikan pemahaman dalam membangkitkan kesadaran dalam diri 

setiap manusia  

Setiap penyampaianamar ma’ruf nahi mungkar, disampaikan secara 

bertahap agar setiap metode yang disampaikan tidak menimbulkan perbedaan 

didalam suatu rumpung, termasuk menimbulkan perselisihan diantara sesama 

manusia. Penempatan strategi tentunya dengan mengedepankan keadaan setiap 

rumpung, tentunya diharapakan apa yang disampaikan tidak menimbulkan 

perselisihan.
17

 

Dalam penyampaian ajaran tersebut terdapat beberapa poin yang harus di 

perhatikan. 

1.  Amar ma‟ruf nahi mungkar baiknya di lakukan dengan cara baik-baik 

agar tidak terjadi gesekan setiap kali dakwah tersebut disampaikan. Sebagaimana 

firman Allah Swt, dimana didalamnya disampaikan dengan jelas untuk Nabi Musa 

dan Harum untuk bersikap lemah lembut dalam bercakap dengan Fir‟aun (Surag 

Thaha ayat: 44).  
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2. Amar ma‟ruf nahi mungkar bersandarkan pada keikhlasan setiap orang 

dengan tujuan mengharap ridha dari Allah, bukan dengan mencari ketenaran 

untuk memperoleh simpatisan. 

3. Amar ma‟ruf nahi mungkar berlandaskan Alquran dan Sunnah, dan 

disampaikan kepada masyarakat secara bertahap. 

Seorang pencerama dituntut memilihki rasa tanggung jawab terhadap 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menyampaikan dakwah di tuntut 

harus ikhlas sesuai dengan tuntutan Alquran dan Sunnah.Hendaknya dakwah yang 

disampaikan memberikan kontribusi yang tepat sesuai dengan kehidupan 

masyarakat sekita.
18

 

3. Pengertian komunikasi dakwah 

Penyampaian dakwah menggunakan metode yang bersumber dari Alquran 

dan Sunnah disebut dengan dakwah komunikasi. Hendaknya dakwah yang 

disampaikan mampu mengubah tujuan hidup orang-orang dan lebih 

mengedepankan anjuran dan tuntutan dari Alquran dan Sunnah, baik secara lisan 

maupun tulisan. 

Dakwah komunikasi biasanya diartikan sebagai dakwah yang sifatnya 

argument-argument dimana pesan-pesan yang disampaikan mengandung nilai 

agama untuk kehidupan dan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.Romli, dalam 

bukunya Communication Practical Approaches, mengemukakan bahwa dakwah 

sering diartikan sebagai penyampaian pesan yang lebih mengedepankan nilai-nilai 
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agama, seperti halnya belajar bersedekah, saling memberi dan mengasihani, yang 

semuanya itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dakwah berperan sebagai state of mind dimana para pendakwah fokus 

pada mindset dari apa yang disampaikan, tentunya didukung dengan komponen-

komponen yang memadai.baik itu komponen internal maupun eksternal.
19

 

4. Perbedaan Dakwah dan Komunikasi 

Carl I. Hovlad “menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan kepada 

seseorang dan mampu mengubah pemikiran seseorang serta pesan yang 

disampaikan mampu mengubah sikap dan pandangan seseorang itulah yang 

disebut dengan komunikasi”.Da’a, Yad’u, Da’watan diartikan sebagai ajakan, 

menyeruh, atau dikenal dengan istilah harfiah, yang berarti himbauan, atau 

mengajak pada kebaikan.  

Dakwah adalah penyampaian pesan kepada orang banyak yang sifatnya 

positif, pendapat ini dikemukakan oleh Hamka dimana dalam karangan yang 

disampaikan didalamnya berisi jalan menuju kebenaran dan mempercayai Allah., 

menjauhi segala sesuatu yang bersifat negatif dan lebih fokus pada yang bersifat 

positif. Maka dapat disimpulkan bahwa dakwah yang bersifat komunikasi lebih 

menekankan kepada kebajikan sesuai anjuran Nabi, demi kemaslahatan umat 

bersama.
20

 

Dakwah dan komunikasi memilihki keterkaitan yang sangat erat satu sama 

lain, karena penyampaian dakwah fokusnya kepada komunikasi yang disampaikan 
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sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Dimana dalam penyampaian dakwah bisa 

berupa symbol atau metode lainnya. Tentunya jika percaya dengan ajaran yang 

disampaikan, karena dakwah yang di sampaikan tentunya akan mengalami 

pergeseran keyakinan setiap orang, tujuannya adalah untuk kebahagiaan dunia dan 

keselamatan diakhirat.
21

 

.Adapun tujuan dari pada dakwah itu sendiri adalah menyiarkan Islam di 

muka bumi ini tentunya dengan tuntunan dan ajaran dari Allah SWT. Sebagai 

agama yang memberi rahmat kepada dunia dan isinya secara keseluruhan, 

sehingga setiap orang dapat merasakan Islam.
22

 

Berdasarkan uraian di atas sebagai yang telah dijelaskan antara dakwah 

dan komunikasi yang sama-sama mengandung hal positif. Dakwah dan 

komunikasi memilihki kaitan yang sangat erat, maka jika ada hamatan dalam 

dakwah juga akan menjadi hambatan dalam komunikasi. 

Dakwah bukan hanya sekedar mengajak seseorang untuk menyeruh 

kepada kebajikan, namun ada tujuan tertentu yang ingin di capai dalam 

menjalankan dakwah itu sendiri dan terdapat beberapa komponen yang terlibat di 

dalamnya.Dimana komponen tersebut saling tercapai guna untuk tujuan bersama. 

Sebelum seorang Dai menyampaikan sebuah dakwah, tentunya seorang 

dai harus memiliki bekal atau persiapan, seorang Dai harus paham betul situasi 

dan kondisi seorang maddu sebelum menyampaikan materi dakwahnya, agar apa 

yang di sampaikan oleh seorang Dai bisa diterimah. Hendaknya pesan yang 
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disampaikan Dai nantinya akan memilihki hubungan yang positif untuk 

kedepannya, adapun yang melandasi antara komunikasi dakwah adalah adanya 

perwujudan nilai-nilai Islam dalam materi dakwah yang disampaikan, semata-

mata demi tujuan dunia dan akhirat, dimana didalamnya terdapat hukum 

normative yang mengikat di dalamnya.
23

 

5. Model Dakwah 

a. Model komunikasi  

Model adalah refresentasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, 

dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Model dapat 

digunakan untuk membantu dan memperjelas fenomena komunikasi. Melalui 

model, ada unsur-unsur yang mendapat penekanan dan mungkin ada yang 

terabaikan.  

Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan 

deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu 

model merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan 

rincian komunikasi yang tidak perlu dalam “dunia nyata”. Sehubungan dengan 

model komunikasi , Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa 

model komunikasi mempunyai tiga fungsi: pertama, melukiskan proses 

komunikasi; kedua, menunjukkan hubungan visual; dan ketiga, membantu dalam 

menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Maka berkaitan dengan 
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model komunikasi dakwah, refresentasi dari fenomena komunikasi dakwah baik 

abstrak atupun konkrit dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses dakwah.
24

 

b. Model  Dakwah 

1) Model Dialog 

Model dakwah dialogis adalah model dakwah yang digunakan da`I dengan 

memberikan ruang kepada mad`unya untuk saling bertukar pendapat dan 

informasi mengenai pemahaman keagamaan mad`u. Dai memberikan kesempatan 

kepada mad`unya untuk bertanya jika ada materi yang kurang dimengerti atau 

menyampaikan pendapat yang lain mengenai materi baik menambahkan atau 

mengoreksi.  

Model Dialog ini akan memunculkan kedalaman interaksi antara Dai dan 

mad`u, sehingga mendapat kesan seperti saling bertukar informasi. Selain itu juga, 

model ini akan berlalu tanpa terasa waktu dai sudah habis ketika menyampaikan 

materi, akan tetapi mad`u akan masih minta dilanjutkan karena rasa penasaran dan 

ketidakpuasan. 

Proses dialogis berjalan secara horizontal, dalam arti tidak ada pihak yang 

memberi dan membujuk pihak lain atau tidak ada pihak yang menerima atau 

dibujuk rayu, melainkan dai atau mubalig dengan mitra dakwahnya (mad‟u) 

berinteraksi atau berdialog, sehingga tercipta kebersamaan. Dengan adanya 

kebersamaan itu setiap orang merasa dihargai dan diangkat harkatnya sehingga 

memiliki rasa memiliki (sense of belonging). Hal ini disebut juga sebagai 
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hubungan manusiawi (human relations) yang merupakan inti dari kepemimpinan 

dalam organisasi.
25

 

Latar belakang Dai yang menggunakan model ini biasanya dai yang sudah 

memiliki kompetensi keagamaan yang mumpuni, seperti mubaligh-mubaligh yang 

sudah terbiasa mengupas isu-isu fiqih komtemporer. Adapun mad`unya ini 

berlatarbelakang dengan kecerdesan beragama masyarakat kelasmenengah ke 

atas. Biasanya model dialog ini diterapkan oleh jamaah pengajian rutin yang 

selalu membahas atau mengkaji fiqh kontemporer, tafsir, filsafat, sejarah dan 

kajian lainnya. 

Metode ini dapat dijadikan pedoman bagi Dai dalam melakukan aktivitas 

dakwah. Seorang Dai harus arif dan bijaksana dalam melihat setiap perkembangan 

yang terjadi dalam masyarakat. Jika terdapat pertanyaan dari masyarakat, maka 

perlu diberikan jawaban sesuai dengan kemampuan atau kondisi yang dihadapi 

obyek dakwah.
26

 

2) Model Monologis 

Model dakwah monologis atau disebut juga model dakwah linear adalah 

model dakwah yang berlangsung dengan proses satu arah. Maksudnya yaitu 

penyampaian materi dakwah oleh dai dengan posisi berdiri atau duduk ditempat 

yang telah disediakan, sedangkan jamaah focus menyimak dan mendengarkan 

dakwah yang disampaikan. Model dakwah ini senantiasa diadakan di musholla 

atau masjid dan tempat lainya, dimana mad`u atau jamaah duduk mengitari dai 

sambil mencatat materi yang disampaikan dai.  
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Model dakwah ini bias dijumpai pda pengjian atau wirid rutin, seperti 

pengajian syukuran, rutin mingguan dan tabligh akbarbaik yang berada didalam 

ruangan maupun di alam terbuka. Pada model dakwah ini hamper tidak ada 

kesempatan bagi mad`u untuk bertanya atau memberi tanggapan lainnya. 

3) Model Narasi 

Model kisah da‟wah bil qashash atau da‟wah bil hikayah atau model 

narasi merupakan cara berdakwah dengan bercerita, menyampaikan suatu kisah 

yang di dalamnya terkandung pesan-pesan nilai dan moral agama. Ada banyak 

kata qashash (kisah atau cerita) dengan segala derivasinya yang diungkap dalam 

Al-Quran, misalnya dalam (QS. Huud: 11: 120) Allah berfirman, 

                           

                     

Terjemahnya: 

“Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-

kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu. dan dalam surat ini telah 

datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-

orang yang beriman.
27

 

 

Penggunaan model narasi atau  kisah akan memberikan nuansa yang 

berbeda, tidak menjenuhkan kemonotonan cara dakwah yang secara langsung 

menyampaikan suatu pesan. Sebagaimana dalam aktivitas pembelajaran, yag juga 

terdapat metode cerita atau sering diistilahkan dengan pentingnya berdongeng 

dalam pendidikan anak. Berdongen, bercerita, atau berkisah baik dalam kegiatan 

berdakwah maupun kegiatan edukatif, memiliki tujuan dan pemahaman yang 
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sama. Karena di dalam bercerita atau berkisah mengandung maksud untuk 

menyajikan suatu pesan nilai dengan nuansa yang tidak terkesan menasehati, 

me\nggurui, serta melibatkan emosional pendengar.
28

 

Penggunaan metode kisah akan memberikan nuansa yang berbeda, tidak 

menjenuhkan kemonotonan cara dakwah yang secara langsung menyampaikan 

suatu pesan. Sebagaimana dalam aktivitas pembelajaran, yag juga terdapat metode 

cerita atau sering diistilahkan dengan pentingnya berdongeng dalam pendidikan 

anak. Berdongen, bercerita, atau berkisah baik dalam kegiatan berdakwah maupun 

kegiatan edukatif, memiliki tujuan dan pemahaman yang sama. Karena di dalam 

bercerita atau berkisah mengandung maksud untuk menyajikan suatu pesan nilai 

dengan nuansa yang tidak terkesan menasehati, me\nggurui, serta melibatkan 

emosional pendengar. 

Metode kisah atau bercerita dalam aktivitas pendidikan memiliki tujuan 

menanamkan akhlak Islamiyah dan perasaan ke-Tuhan-an kepada anak, sehingga 

akan menggugah anak untuk senantiasa merenung dan berpikir dalam 

kehidupannya sehari hari. Metode kisah atau bercerita akan memberikan dampak 

penyegaran baik bagi anak-anak maupun orang dewasa dalam proses pemerolehan 

pesan dakwah atau pesan dalam pendidikan.
29

 

4) Model  Peragaan dan Percontohan. 

Model peragaan yaitu memberi contoh atau memperagakan atau 

mempertunjukkan. Metode ini lebih tepat digunakan untuk materi yang 

menyangkut praktek ibadah, seperti cara berwudlu, praktek sholat, cara merawat 
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jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan, dan lain sebagainya. 

Dengan metode peragaan akan mudah di mengerti oleh maddu, sehingga pesan 

dakwah yang di sampaikan Dai atau mubalik bisa tersampaikan dengan baik.  

Model dakwah peragaan merupakan suatu usaha Dai untuk menjelaskan 

dengan nyata dan meyakinkan mad`u mengenai sebuah materi. Model peragaan 

ini ditunjukan ketika Dai mencontohkan dan mempraktikan cara atau tertentu 

mengenai sebuah masalah atau topik, misalnya prakti wudlu, shalat, haji peragaan 

mengurus jenazah, dan lain sebagainya. 

 Peragaan ini sangat membantu dai dalam penyampaian materi-materi 

tetentu, biasanya berupa materi fiqih ibadah. Dengan menggunakan model 

dakwah pearagaan ini mad`u mampu dengan mudah memahami dan 

mengamalkan cara-cara pratik ibadah yang sesuai ketentuan syariat, karena mad`u 

bisa secara langsung mempragakan secara bergiliran, bila praktiknya belum 

sesuai, Dai bisa langsung dapat membetulkan atau mengoreksinya lagi.
30

 

c. Bentuk-Bentuk Dakwah 

Mengenai model komunikasi dakwah juga berkembang sangat pesat. 

Dakwah tidak hanya dilakukan secara linier, yaitu pesan dai, dakwah, mad'u 

seperti dalam model dakwah bil-lisan dengan metode read or speak only. Saat ini 

dalam beberapa literatur model komunikasi dakwah meliputi model bi-lisan, bil-

qalam, bil-mujlah dan bi-hal. 
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1. Dakwah Bil-Lisan 

Model komunikasi dakwah bil-lisan, model dakwah melalui penyampaian 

pesan melalui kata-kata lisan. Lisan bil dakwah adalah dakwah yang dilakukan 

secara lisan, langsung atau menggunakan media. Bentuk hukum dakwah lisan ini 

dapat dilakukan dalam bentuk ceramah (monolog), diskusi, khutbah, nasehat dan 

sebagainya. Kuliah yang disampaikan secara langsung memiliki keunggulan dapat 

bersentuhan langsung dengan hati pengemudi karena sifatnya yang langsung.
31

 

Dakwah lisan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah Islamisasi 

dalam pidato. Ia dituntut untuk menjelaskan pokok-pokok dan esensi ajaran Islam 

kepada umatnya (Muslim) melalui dialog, yaitu percakapan langsung antara dua 

orang atau lebih, dialog diperlukan untuk memahami, bertukar pikiran, yang berisi 

kesimpulan dalam berdakwah dan ada tidak ada dunia. Perintah, dialog yang 

dipahami dan diamalkan di masa lalu oleh orang-orang pilihan, khususnya Nabi 

Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan umat manusia. dan khutbah (berisi 

nasehat dan fatwa). Selain itu, beliau juga mengajarkan kepada teman-temannya, 

setiap kali ada wahyu yang dibawa oleh Malaikat Jibri, yang kemudian dibacakan 

dan ditulis di daun pohon kurma.
32

 

2. Dakwah Bil  Al-Qalam 

a. Pengertian Dakwah Bil Al-Qalam 

Dakwah ini memilihki arti dakwah dan kalam yang berasal dari kata Ad-

Da'wah Bi Al-qalam yang artinya berjalanlah kamu di jalan yang benar sesuai 
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dengan anjuran dan pedoman dari Alquran dan hadis sesuai dengan ajaran dan 

tuntutan dari nabi. Dalam tafsir kementrian agama mengatakan bahwa ikutilah 

kamu ke jalan yang benar sebagaimana firman Allah Swt, Q.S Al-Qalam, (68: 1) 

نآ ٓۚنٓٓ  قَ رُ رُ قۡ اَ َٓا اَ ٓ  ِ َاَا
قۡ ل اَ ٓ 

Terjemahnya 

“Nun, demi apa yang engkau hendak tulis.” 
33

 

 

Dakwah Bil Qalam diterapkan pada masa Nabi. Pada masa itu Nabi 

Muhammad Saw, menerima qalam, kemudian beliau berkata kepada sahabat-

sahabatnya tentang siapa yang mampu menulis wahyu yang diterimanya.Karena 

pada saat kemampuan menulis para sahabat masih sangat minim, dan masih 

minimnya alat-alat untuk menuli.Tapi para sahabatnya masih mencoba untuk terus 

berusaha melakukan perintah dari beliau.
34

 

b. Pedoman Dakwah Bi- Al-Qalam 

Dakwah bil qalam merupakan dakwah yang berusaha menyeruh kepada 

manusia untuk terus mewujudkan perjuangan umat manusia untuk terus 

berdakwah di jalan Allah, media dakwah itu biasanya melalui media tulis. Karena 

media ini dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, dan 

memang perintah dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw. Dalam hadisnya: 

Beberapa landasan dakwah bil qalam dalam Alquran dan hadis. 
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1) QS. Ali-mran:(3:138) 

                ٓ

Terjemahnya : 

Inilah (al-qur‟an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan 

menjadi petunjuk  serta pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
35

 

 

 

Berlandaskan dari ayat ini, umat muslim harus mampu merubah kondisi 

hidupnya, dimana segala sesuatu yang dilakukan berlandaskan Alquran dan hadis, 

mengandung informasi dan pelajaran bagi kaum muslim, yang tentunya seluruh 

ajarannya berlandaskan Alquran. QS. Al-Isra, (17:84) 

                             

Terjemhanya  

Katakanlah (Muhammad), setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaanya masing-masing. Maka tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalannya”.
36

 

 

Ayat ini bercerita tentang kehidupan yang berbeda. Karena itu setiap 

generasi akan merespon dengan berbeda pula tergantung dengan situasi pada masa 

itu.Untuk itu dakwah harus berkembang mengikuti zaman pada saat 

ini.Perkembangan media informasi memaksa media untuk terus berkembang kea 

rah lebih baik.Inilah jurnalisme dakwah sebagai upaya mengubah masyarakat ke 

arah yang lebih baik.
37
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c. Bentuk-Bentuk  Dakwah  Bi Al-Qalam 

Merujuk pada lafazh Kalam bermakna tulisan, dakwah ini di identikkan 

dengan Bil Kitabah artinya pulpen, yang artinya sebagai media tulis. Sedangkan 

kata Katabah yang artinya menulis. Gunanya untuk menghindari kerancuan kata 

atau Bahasa penulis menggunakan istilah Dakwah Bi Al- Qalam yang merujuk 

pada istilah tulisan. Dakwah Bi Al- Qalam memilihki 2 kategori:  

1)  Dakwah dalam buku Komunikasi Dakwah Karya Wahyu Ilahi, dikategorikan 

sebagai media dakwah. Media ini adalah metode yang digunakan dalam 

menyeruhkan agama Islam. Media ini berupa lisan, tulisan, maupu audio 

visual.  

2)  Karya Samsul Munir Amin, mengatakan bahwa dakwah terdiri dari beberapa 

pendekatan, salah satunya adalah menyampaikan dakwah secara langsung 

agar dakwah yang disampaikan mudah diterima dengan baik tanpa adanya 

paksaan. Munir menyebut ada 3 metode yang sering digunakan diantaranya: 

Dakwah Bil Lisan, Dakwah Bil Qalam, Dan Dakwah Bil Hal. 

Menurut Munir Dakwah Bil Qalam adalah dakwah yang disampaikan 

melalui media menulis yang dilakukan oleh para terampil seperti halnya 

koran dan lain sebagainya.Jangkauan dakwahnya lebih luas daripada 

media tulisan.Karena menulis pada saat itu mengalami kesulitan karena 

kurangnya media untuk mencetak
38

 

 

d. Fungsi dakwah Bi Al-Qalam 

Dakwah yang tertuang dalam tulisan, pemberi dakwah memberikan materi 

dakwah untuk mencapai 3 hal, yakni, At-Taqrīb, At-Tahdīd, Al-Iqnā Bi Al-Fikrah. 
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Terhingga tercapai suatu perubahan sebagaimana dakwah yang ingin di capai oleh 

para komunikan. 

Fungsi dakwah menurut Hartono dalam buku Kasman, mengatakan 

bahwa: 1. Membantu masyarakat memperoleh informasi ayng berwawasan 

keislaman, seperti Alquran dan Hadis, 2. Mengimplementasikan dakwah yang 

diperoleh dikehidupan nyata melalui berbagai media, untuk mengembalikan 

kausalitas dan fitrahnya, 3. Untuk berdiskusi secara bersama dalam berbagai 

bidang, terutama dibidang politik. 

Adapun fungsi dari dakwah ini, menurut Efendi, antara lain:  

1. Menyampaikan pesan keagamaan.  

Merupakan fungsi utama dengan adanya media massa saat ini, karena 

tulisan dapat dimuat di media massa tersebut. 

2. Mendidik.  

Salah satu fungsi lain dari tulisan ini adalah memberikan wawasan dan 

juga pemahaman yang mampu mendidik generasi mendatang. 

3. Menghibur.  

Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya tulisan ini adalah kreatifitas 

untuk memberikan aspek imajinatif kepada pembaca. 

4. Mempengaruhi.  

Tulisan yang dimuat media massa, tentunya akan menghadirkan opini 

tersendiri ditengah masyarakat sekitar, yang akan berpengaruh pada tingkat 

pemahaman yang diperoleh melalui media yang berisi tentang tulisan dakwah. 

Tulisan dapat membentuk opini publik, mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

pembacanya.
39

 

3. Dakwah Bil-Hal 

Dakwah Bil Halsecara bahasa merupakan penyatuan dari dua suku kata 

yang berasal dari Bahasa Arab; Yaitu dakwah dan al-hal. Kata „dakwah‟ yang 

artinya seruan, sedangkan secara harfiah di terjemahkan dakwah yang berarti 

melakukan segala perbuatan yang baik-baik. Dan kata “walhal” diartikan sebagai 

keadaan secara nyata, kedua kata tersebut jika diartikan mengandung makna 
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menyatukan umat manusia dalam rumpung sosial yang berorientasi pada 

keislaman.Contohnya masih banyak masyarakat yang kekurangan inilah tujuan 

dakwah yang sesungguhnya saling membantu sesama.
40

 

Dakwah bil-hal adalah upaya dakwah dengan melakukan tindakan nyata, 

tentunya dalam banyak hal dapat berupa bantuan yang diberikan kepada orang 

lain secara moril dan materil seperti firman Allah dalam surah QS.An-Nisa(3: 75) 

                  

                          

                           

Terjemahnya: 

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-

orang yang lemah, baik kaum laki-laki, kaum wanita maupun anak-anak 

yang semuanya berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini 

(Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi 

Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu!”
41

 

 

Dalam ayat ini, ada keinginan kuat umat Islam untuk membela 

(membantu) saudara-saudaranya yang lemah (yang memikul beban masalah) 

mengetuk pintu hati semua orang yang memiliki perasaan dan keinginan yang 

baik. Menurut Jamaludin Al-Qasima, kalimat menolong yang lemah adalah 

membantu membebaskan umat Islam yang lemah dan menghadapi masalah 

(kesulitan dan kesulitan) serta melindungi mereka dari ancaman musuh. Masalah 

yang dihadapi berkaitan dengan kesulitan hidup, baik materil maupun immateriil. 
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Pernyataan ini diperkuat oleh sabda Nabi dalam sebuah hadits (Imam Muslim dan 

Abu Dawud): 

Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah (SAW) berkata: Barangsiapa 

membebaskan seorang mukmin dari masalah dunia ini, Allah akan 

membebaskannya dari masalah pada hari kiamat; yang meringankan kesulitan 

saudaranya, Allah akan mencari nafkah. lebih mudah baginya di dunia dan di luar; 

menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan kelak, 

Allah selalu menolong seorang hamba yang selalu membantu saudaranya. 

Dalam hadits ini jelas bahwa membiarkan umat Islam lain dianiaya adalah 

dosa dan membantu mereka keluar dari kesulitan adalah ibadah yang memiliki 

nilai dakwah, termasuk membantu saudara kita untuk mengatasi kesulitan juga 

memiliki nilai ibadah. yang berkonotasi dakwah..
42

 

Dakwah bil-hal bukan sekedar rumusan yang dibuat oleh manusia, dalam 

penjelasan teoritis hanya oleh para ahli dakwah, hal yang perlu diperhatikan 

dalam berdakwah, kajian dakwah bil-hal berbeda dengan danu. Dakwah bil-hal 

memiliki landasan hukum tersendiri, sehingga tidak muncul dari esensi hukum 

Islam dalam mengimplementasikan lingkungan. Landasan hukum dakwah bil-hal 

tertuang dalam Al-Qur'an berikut ini:(QS: Fushshilat:( 41:33) 
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Terjemahnya  

Dan siapakah lebih baik perkataanya dari pada orang yang menyeru 

kepada allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, “sungguh aku 

termasuk orang-orang muslim”. (QS. Fushshilat: 33).
43

 

 

Konsep dakwah bil-hal sebenarnya didasarkan pada ajaran Islam, 

sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan umat 

Islamlah yang mempelopori terwujudnya dakwah ini. Dakwah bil-hal dalam Islam 

dapat meningkatkan upaya, termasuk memberikan bimbingan yang memadukan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan kemampuan 

mempersatukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama, 

berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagai salah satu upaya mengangkat 

derajat. hidup dalam ibadah, ibadah sunnah, ibadah amalyyah, mencerdaskan 

kehidupan masyarakat, meningkatkan kehidupan ekonomi, serta upaya 

peningkatan dan kemampuan menghadapi tantangan zaman.
44

 

6. Tanggung jawab mubaligh 

Mubalig adalah sebutan bagi orang yang memberikan ilmu (agama) 

kepada orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Dai diartikan 

sebagai orang yang mentransmisikan atau mentransmisikan ajaran Islam. 

Pengkhotbah juga bisa disebut pengkhotbah. 

Secara etimologis, kata Dai atau Dai berasal dari kata ballagho yang 

berarti pengirim, atau bisa juga disebut orang yang menyampaikan. Dengan 
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demikian, khatib dapat diartikan sebagai seseorang yang membawa ilmu dan 

menularkannya kepada orang lain. 

Dakwah berada pada posisi sebagai subjek dakwah, dalam arti ia adalah 

pelaksana kegiatan dakwah, baik secara individu maupun kelompok.
45

 

Peran misionaris sebagai penafsir dakwah adalah memiliki posisi dalam 

kegiatan dakwah yang menempati posisi yang sangat penting dalam berhasil 

tidaknya kegiatan dakwah. Pengkhotbah profesional yang mengkhususkan diri 

dalam bidang dakwah. Harus memiliki kepribadian yang baik untuk menunjang 

keberhasilan dakwah, baik lahir maupun batin. Seorang juru dakwah atau 

pembicara juga harus memperhatikan penggunaan jenis atau gaya bahasa, karena 

hal ini akan mempengaruhi diterima atau tidaknya pesan. “Semua pesan dan gaya 

bahasa yang disampaikan oleh khatib atau khatib pasti berdampak pada khalayak, 

termasuk penilaian pendengar terhadap sisi positif dan negatif dai” 

Dakwah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk 

menyebarkan ajaran Islam kepada manusia lainnya. Dalam upaya menyebarkan 

ajaran Islam harus ditunjang dengan ketenangan dan keseimbangan jiwa, terlebih 

ketika seorang Dai dihadapkan pada gangguan dan hambatan dalam berdakwah, 

terkadang dalam mentransmisikan ajarannya banyak sekali hambatan yang harus 

dihadapi oleh seorang Dai. pengkhotbah. pengkhotbah. Disebutkan  dalam surat 

Al-A‟râf ayat, (7: 2-3) 
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ٓ ٓٓٓٓٓ   ٓ  ٓ  ٓ  ٓ  ٓ  ٓ

   ٓ   ٓٓ ٓٓ ٓ  ٓ ٓ  ٓ ٓ ٓ

ٓٓ ٓٓ  ٓٓٓٓٓٓٓٓ

Terjemahnya  

“(Inilah) kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad) maka janganlah 

engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan 

(kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman, ikutilah apa 

yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain 

dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran".
46

 

 

Salah satu unsur proses tabligh adalah Dai itu sendiri sebagai subjek dan 

menjadi unsur terpenting dalam kegiatan tabligh. Dakwah sebagai penggerak 

utama dalam melaksanakan kegiatan tabligh tentunya harus memiliki kemampuan 

untuk mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan, 

disamping sarana dan prasarana seperti bahan, media, metode dan objek 

sasaran.Jadi, dari segi status, seorang khatib tidak hanya memberikan ceramah 

atau ceramah dan hanya melayani pengajian dan setelah itu berakhir, tetapi 

seorang dai memiliki status penting. Ansari mengatakan status penting antara 

lain:
47

 

1) Sebagai 'Leader', dalam arti menjadi seorang pemimpin yang jelas yang tidak 

hanya memerintah, menganjurkan, tetapi menjadi teladan, ia memiliki peran 

penting dalam kepemimpinannya sendiri, sehingga seorang pemimpin harus 

memberi contoh, di tengah ia bertindak dan di belakang. dia mengendalikan 

atau mengawasi) 
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2) Sebagai seorang 'Mujahid', seorang peserta memiliki nilai tersendiri atas apa 

yang dilakukannya. Sebagai seorang pejuang, ia harus mengerahkan umat, 

mengerahkan mereka untuk kepentingan dakwah dan pengabdian kepada 

sesama. Seorang mujahid selalu berjiwa besar dan mengangkat jiwa orang 

lain, tidak sombong dalam keberhasilannya dan tidak merasa terhina dalam 

kegagalannya. 

3) Sebagai objek, seorang Dai harus selalu sadar bahwa apa yang diberikan 

kepada orang lain bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya 

sendiri. Di sinilah tanggung jawab moral sebagai seorang Dai bukan hanya 

sekedar subyek tetapi juga obyek. Sebagai seorang misionaris, dalam arti 

seorang misionaris perlu menyadari bahwa amanah Tuhan selalu ada di 

pundaknya, kapanpun dan dimanapun dia berada. Sebagai seorang misionaris, 

misionaris selalu menonjol dengan kepribadian yang lengkap, pengetahuan 

yang luas, dan langkah yang bijaksana. 

4) Sebagai    „Agent    of    development’,    sebagai    seorang    mubaligh 

hendaknya selalu melaksanakan amar ma'rûf nahyi munkar (menyuruh   yang  

positif  dan  mencegah   dari  hal  yang  negatif).
48

 

 

Dalam berdakwah mubalig harus memiliki arah atau Tujuan dalam 

menyampikan sebuah dakwah 

1) Menyatukan Dai dan Muballigh dalam satu wadah organisasi.  

2) Mengajarkan dan mendakwahkan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan 

pemahaman dan pengamalan Islam bagi individu, keluarga, masyarakat 

bangsa dan negara.  

3) Membangun dan membina masyarakat pada aspek keagamaan dalam arti yang 

seluasluasnya.  

4) Bersinergi dengan Ormas Islam lainnya serta instansi / pihak terkait dalam 

memperjuangkan dinull Islam sebagai rahmatan lil‟alamiin.
49
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7. Bentuk-bentuk komunikasi dakwah 

1. Dari Segi Penyampaian Pesan 

Jika ditinjau dari segi cara menyampaikan pesan, komunikasi dakwah 

dibedakan menjadi 3 yaitu: 

a) Dakwah Bil-Hal 

Strategi mentransfer daya tarik nilai-nilai religi melalui model nyata. 

Artinya orang yang menerima dakwah (al-mad'ūlah) mengikuti jejak dan 

pertanyaan Dai (Dai). Mendorong nilai (transfer of values). Strategi dakwah jenis 

ini sangat efektif dan efisien bagi penerima dakwah. 

Bentuk aktual dari kegiatan strategi dakwah bil hal selalu disertai dengan 

upaya untuk mengundang nilai-nilai positif, terutama nilai-nilai agama. Menurut 

Amindi, kegiatan tersebut antara lain tetap bersilaturahim dengan yang 

membutuhkan, ikut serta mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, singkatnya 

strategi dakwah ini dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dengan rambu-rambu 

kehidupan. Konsep Islam yang sebenarnya dari agenda dakwah ada dan masih 

banyak, namun belum menjadi fokus kajian dan pengembangan yang sistematis 

sehingga dapat dilakukan oleh banyak pihak. Secara umum, sehingga menjadi 

agenda bersama bagi umat Islam untuk berkembang.
50
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Dakwah ini lebih menenkankan kepada berbuat kebaikan, tentunya 

bentuknya beragam, contohnya berubapa bantuan sosial kepada masyakat yang 

kurang mampu.
51

 Sebagaimana firman Allah, dalam surat (QS:Al-Isra'(17:84): 

                             

Terjemahnya 

“katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaanya masing-masing.” Maka tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalannya”.
52

 

 

Dakwah Bil-Hal, merupakan bagian dari dakwah yang tidak terpisahkan, 

setiap metode yang digunakn harus ada dalam Dakwah Bil-Hal, berikut metode 

dakwah yang sering digunakan:  

1) Bil al-hikmahatau dakwah kebijaksanaan merupakan suatu metode yang 

digunakan yang berdakwah tana adanya unsur paksaan namun berdasarkan 

atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan. 

2) Mau'idzah al-hasanah, yang artinya nasehat yang baik, nasehat yang 

diberikan hendaknya mampu mengubah perilaku seseorang, tentunya Bahasa 

yang digunakan haruslah mampu menyentuh sanubari seseorang, dan tidak 

berkata kasar selama metode dakwah ini digunakan. 

3) Mujdah atau pembahasan tentang apakah kedua metode di atas tidak dapat 

diterapkan, karena objek dakwah memiliki tingkat kekritisan yang tinggi, 

seperti ahli kitab, orientalis, filosof dan sebagainya. Oleh karena itu, cara ini 
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harus diterapkan dengan cara sebagai berikut: tidak mempermalukan pihak 

lawan atau memfitnah, menegur, karena tujuan diskusi adalah untuk sampai 

pada kebenaran. Tujuan diskusi adalah untuk sampai pada kebenaran menurut 

ajaran Tuhan. Tetaplah menghargai lawan jenis, karena setiap jiwa manusia 

memiliki harga diri.
53

 

b) Dakwah Bil-Lisan 

Dakwah bil Lisan (dakwah yang disampaikan secara lisan), Dakwah bi al-

lisan, meliputi ceramah, seminar, simposium, diskusi, khutbah, ceramah, 

brainstorming, chatting, dan sebagainya.Dakwah bi allisan dapat dikembangkan 

dari media dakwah.Jadi pada saat melakukan dakwah bisa melalui via daring, 

misalnya melalui siaran pertelevisian maupun media-media lainnya. Dakwah ini 

bisa berkembang tergantung pendekatan psikologis yang dilakukan oleh 

pendakwah sehingga akan tercipta komunikasi yang baik pula sesuai dengan apa 

yang ingin di capai sebelumnya, sehingga lahirlah sehingga timbul rasa 

kepercayaan antar sesama..
54

 

Ahidul Asror berpendapat bahwa tujuan dakwah adalah untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan ini dapat tercapai 

jika manusia menghormati dan mengamalkan ajaran Islam dalam segala 

aspek kehidupan.
55

 

c) Dakwah Bil Kitabah. 

Dakwah jenis ini lebih tepatnya di sampaikan secara tulisan, atau sering 

disebut dengan komunikasi verbal namun dakwahnya tetap disampaikan secara 
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tertulis.Jenis dakwah ini telah di gunakan pada masa Nabi untuk mengajak atau 

menyeruh raja-raja memeluk agama Islam.Ada beberapa surat yang ditulis 

langsung oleh Nabi kepada raja-raja tersebut. Komunikasi jenis ini biasanya di 

siarkan melalui media-media. Adapun keuntungannya adalah jangkaun tulisan 

yang bisa bertahan lama dan memilihki nilai otentik 

Salah satu contohnya adalah kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para 

ulama terkemuka di bidang tafsir, hadits, pikih, dan aqidah, yang masih dapat 

digunakan hingga saat ini. Pesan dari penulis melalui buku tertulis bersifat 

permanen dan lebih mudah dikenali daripada pesan dari pembicara dan 

pengkhotbah.
56

 

Salah satu bentuk kreasi berupa catatan adalah dalam bentuk novel. Novel 

melambangkan penciptaan perpustakaan fiksi yang dibuat untuk penulis dari 

berbagai konsep fiksi dan berisi beberapa saran, sehingga menjadi plot yang 

terorganisir dengan baik, ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca. Fiksi adalah 

fiksi yang menceritakan berbagai masalah sosial manusia yang mengandung 

hubungan dengan orang lain, hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan 

Tuhan. Fiksi adalah lukisan yang dihasilkan dari dialog, pemikiran dan asumsi 

pencipta tentang alam dan aktivitas. 

Fiksi tidak dianggap sebagai karya ilusi, tetapi dengan menggali dan 

merenungkan secara luas, merenungkan prinsip-prinsip jiwa dan kehidupan, 

kontemplasi akan tercapai. Kesadaran, Hati Nurani dan kewajiban. Fiksi 
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membentuk penciptaan ilusi dari kesadaran dan kewajiban aspek inspirasi, seperti 

penciptaan seni.
57

 

2. Dari Segi Alur Penyampaian Pesan 

Dakwah di tinjau dari segi arah, terdapat 3 cara yaitu:  

a. Dakwah dari posisi tertinggi ke posisi terendah artinya dakwah tersebut 

disampaikan oleh para Dai kepada para mad‟u yang derajatnya jauh lebih 

diatas. Misalnya pesan raja kepada masyarakatnya. 

b. Dakwah dari posisi tertinggi ke terendah, dakwah yang disampaikan raja 

kepada bawahannya, contoh ayah memberikan nasehat kepada anak. 

c. Dakwah dari beda arah maksdnya adalah dakwah yang disampaikan oleh Dai 

kepada mad’utetapi memilihki tingkat derajat yang sama. Seperti derajat anak 

terhadap saudara-saudaranya.
58

 

3. Dari Segi Penggunaan Media. 

Dakwah ditinjau dari sisi media, terbagi atas 2, yaitu:  

a. Primery communication bentuk penyampaian dakwah kepada seseorang 

melalui symbol sebagai media komunikasi, ataupun berbentuk isyarat 

lainnya. 

b. Secunder Communication proses penyampaian dakwah melalui berbagai 

sarana dan prasarana lainnya.
59
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4.  Dari Segi Aliran Informasi. 

Komunikasi dakwah dalam hal penyampaian, terbagi kedalam beberapa 

bagian, yaitu: 

a. Penyampaian Informasi satu arah (linear) dimana pesan disampaikan 

kepada seseorang, namun informasi tersebut belum tentu memperoleh tanggapan 

balik dari orang yang memperoleh informasi tersebut. Komunikasi jenis ini 

memungkinkan seorang penanya tidak memperoleh hasil yang diinginkan 

dikarenakan tidak adanya sesia tanya jawab untuk menggali informasi lebih dalam 

lagi.
60

 Salah satu contohnya adalah khutbah jumat. 

b. Penyampaian informasi dua arah (sirkuler) dimana terjadi umpan balik 

antara si penerima pesan dengan di penanya, contohnya saja ceramah maupun 

kegiatan lainnya.
61

 

8. Etika komunikasi dakwah 

1. Pengertian Etika 

Secara terminologi, etika menurut K Bertens sebagaimana dikutip Halimi 

dapat dibedakan menjadi tiga macam pengertian konotatif. Pertama, etika yang 

digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 

pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 

Kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral yang mirip dengan kode 

etik. Ketiga, etika dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk atau 

sama dengan filsafat moral, Sama halnya dengan pengertian yang ketiga, 

menurut M. Amin Abdullah, etika sebagai ilmu yang mempelajari baik dan buruk 
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dan dapat berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk (ethics atau ilm‟ al-

akhlak al-karimah), dan termasuk dalam disiplin filsafat. Jadi, dalam pengertian 

di atas etika merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku baik dan buruk 

manusia dalam berbagai hal seperti adat istiadat, norma, kebiasaan dan lain-lain. 

2. Etika Komunikasi Dakwah 

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa etika berkenaan dengan perbuatan 

baik dan buruk manusia. Dalam berkomunikasi verbal maupun nonverbal, 

tentunya dibutuhkan tata cara atau ajaran yang berkenaan dengan etika. 

Seseorang yang beretika baik, maka baik pula komunikasinya. Islam sebagai 

agama yang damai, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berperilaku baik 

terhadap sesama makhluk. Baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.  

Komunikasi dalam Islam senantiasa berdasar pada Al Qur‟an dan Hadis. 

Karena di dalamnya mengandung ajaran etika dan moral baik berupa kabar 

gembira maupun larangan dari-Nya. 

a) Etikan Berbicara 

1. Qaulan Sadidan 

 Sadidan memiliki arti yang benar dan benar, sedangkan Qaulan Sadidan 

diartikan sebagai perkataan yang benar dan benar dalam pembicaraan. Menurut 

Suyuti dan Al-Mahalli “Qaulan Sadidan” adalah segala tindakan dan perkataan 

yang mendapat ridho Allah Swt, dalam artian apa yang disampaikan memilihki 

pengaruh positif bagi setiap orang. 

 Perkataan yang sesuai, tentang komunikasi adalah syarat untuk berbuat 

sesuai dengan anjuran Nabi.Tidak peduli seberapa besar atau kecil suatu 

pekerjaan, sering kali gagal karena dilaporkan atau dikomunikasikan dalam 
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bahasa yang salah. Allah SWT, yang terdapat dalam Surah (QS.An-Nisa(3:9) 

berfirman: 

                      

          

Terjemahannya :  

Dan orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka 

anak-anak yang lemah dan khawatir atas (masa depan dan kesejahteraan) 

mereka hendaklah takut (untuk menzalimi anak yatim). Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.
62

 

Dalam riwayat yang shahih, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Sa'ad 

bin Abi Waqqash yang bermaksud mewariskan seluruh hartanya kepada orang 

lain, takkalah seorang keturunan memerlukan harta benda. Dia hanya bisa 

menunggu 1/3. Dalam hal ini, kata-kata yang disampaikan harus sesuai  dan tepat 

makna. Inilah arti dari Qaul Sadīd.
63

 

2. Qaulan Balighan 

Kata Balighan adalah bentuk masdar dari Balaga, yang berarti mencapai 

atau mencapai sesuatu untuk sesuatu yang lain. Kata Balighandidalamnya terdapat 

3 makna dimana didalamnya mengandung makna yang mudah dipahami dengan 

seksama dan apa yang disampaikan bernilai ibadah. Dalam istilah bahasa Arab, 

kata Baligh memiliki arti yang fasih, khathib baligh berarti pidato (pembicara) 

ahli yang fasih, Baligh juga berarti kuat dan ke atas. Jika dikaitkan dengan kata 

qaul (ucapan atau komunikasi), baligh berarti lancar, jelas artinya, 
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mengungkapkan dengan tepat apa yang diinginkan dan jelas. Ibnu Katsir 

mendefinisikan qaulan balighan sebagai kata yang mengesankan jiwa. 

Sebagaimana didalam surat QS:al-Nisa‟(3: 63), Allah menjelaskan: 

                     

             

Terjemahnya: 

 

Mereka itu adalah orang-orang yang  (sesungguhnya) allah mengetahui 

apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, 

dan berilah mereka nasehat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang 

membekas pada jiwanya.
64

 

 

Qaulan baligha adalah sebuah kata yang terpatri pada jiwa, sebuah kata 

yang tidak rumit. Orang yang mampu menyampaikan kata-kata dengan baik 

disebut baligh. Demikian pula, seorang pengkhotbah adalah seseorang yang juga 

memberikan berita yang cukup kepada orang lain. Dalam komunikasi dakwah, 

ungkapan qaulan baligha dapat dipahami sebagai perkataan atau pesan dari 

seorang komunikator untuk menyesuaikan pembicaraan dengan karakteristik 

khalayak yang dihadapinya.
65

 

3. Qaulan Layyinan 

Layyinan merupakan  kata lain dariLana,bermakna lembut, lemah, lemah 

lembut dan halus akhlaknya. Layyin secara etimologis berarti baik hati. Qaulan 

layyinan berarti kata-kata yang baik. Dalam komunikasi dakwah, kata-kata lembut 
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merupakan jenis interaksi komunikasi dai untuk mempengaruhi mad'u mencapai 

kebijaksanaan.
66

 Kata qaulan Layyinan digambarkan dalam surat (QS  Thaha ( 20: 

44.) 

                      

Terjemahnya: 

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanyna (fir‟aun) dengan kata kata 

yang lemah lembut, mudah mudahan dia sadar atau takut. 
67

 

 

Ayat ini berbicara tentangNabi Musa dan Harun yang diperintahkan oleh 

Tuhan untuk muncul atau berkhotbah kepada Firaun. Ayat tersebut mendorong 

keduanya untuk mengucapkan kata-kata yang baik, meskipun Fir'aun adalah 

karakter dan raja yang sangat buruk, dengan kerajaan yang besar, kuat dan 

beradab, yang membuatnya melupakan esensinya sebagai makhluk ciptaan Allah. 

Hingga akhirnya ia menobatkan dirinya sebagai Tuhan dan memaksa umatnya 

untuk mengakuinya. Ia menganggap dirinya mampu menentukan nasib manusia 

dan menghubungkan dan memutuskan manusia dari kehendaknya, yang 

menyebabkan kebanggaan, penghinaan dan penghinaan umatnya, yang pada 

dasarnya adalah makhluk yang sama yang diciptakan oleh Allah SWT. 

Qaulan Layyinan, jika diterapkan saat ini, dapat dilihat dari bagaimana 

seseorang memperlakukan atau menggunakan bahasa yang baik dengan orang 

yang lebih tua dari kita, sedangkan untuk orang yang lebih muda dapat menjadi 

bahasa kasih sayang dan untuk yang seusia bisa sopan dan tidak bertele-tele. . . -

telepon. Unsur kata yang menyakiti hati seseorang. Namun bisa juga ketika kita 
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ingin memberikan nasehat, saran dan ajakan kepada orang lain untuk berbuat 

kebaikan bersama atau menasehati ketika mereka melakukan kesalahan dengan 

cara yang baik, dengan kata-kata yang benar dan rasional agar mereka dapat 

menerima sebaik yang kita harapkan, dan apa yang kita harapkan. yg dibutuhkan. 

digarisbawahi saat memberikan saran atau ajakan, agar tidak terkesan 

merendahkan pendapat atau pandangan Anda.
68

 

b) Etika Sikap 

1) Beriman dan bertakwah kepada allah 

Sangat Aneh jika seorang pendakwah tidak taat kepada Allah. Sedangkan 

menyeru kepada umatnya ialah untuk berada pada kebaikan (Allah). Justru ini 

merupakan sifat dasar pada akhlak dai yang harus di miliki yaitu beriman dan 

bertakwa. 

2) Ahli ibadah 

Seorang dai tentunya mereka yang rajin ibadah. Segala sesuatu dikaitkan 

untuk ibadah, dalam setiap gerakannya, perkataan, perbuatan. Dan semua 

ibadahnya ditunjukkan kepada Allah bukan kepada manusia. 

3) Siddiq 

Siddiq berarti benar dan perkataan dan perbuatan. seorang Mubaligh harus 

harus jujur dalam perbuatan dan perkataan. Setiap mubaligh harus jujur dalam 

ucapan dan perbuatannya. Apa apa yang telah disampaikan kepada masyarakat 

baik berupa pesan atau informasi harus sesuai dengan kebenaran dari Allah tidak 

boleh dilebihkan atau dikurangkan. Dalam arti lain apa yang disampaikan kepada 
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jama‟ah pasti benar adanya, karena memang bersumber dari Allah. Kejujuran 

dalam segala hal terutama perbuatan dan perkataan harus dimiliki oleh seorang 

mubaligh ketika ingin menumbuhkan kepercayaan msyarakat kepadanya. 

4) Amanah 

Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Seorang mubaligh harus 

dapat dipercaya dalam segi perkataan dan perbuatannya. Menyampaikan 

informasi di muka umum tidak sekedar menyampaikan akan tetapi mubaligh 

harus amanah dalam perkataannya. 

c) Etika Prilaku 

1. Akurasi (Accuracy) 

Akurasi merupakan unsur pokok dalam etika komunikasi yang berupa 

ketepatan data atau informasi yang disampaikan kepada komunikan/mad’u. 

Akurasi bisa didapatkan apabila seseorang melakukan penelitian dengan cermat 

terhadap informasi dan data yang ditemui di lapangan. 

Informasi yang disampaikan haruslah yang benar-benar akurat, setelah 

terlebih dahulu diteliti secara cermat dan seksama. Komunikan harus senantiasa 

bersikap teliti, check and recheck dalam menerima informasi sehingga tidak 

merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
69

 

Riwayat menyebutkan, karena ketidak cermatan dan ketelitian dalam 

menerima informasi, tersebar berita atas tuduhan istri nabi Aisyah selingkuh 

dengan Safwan ibn Mu‟attal sehabis perang dengan kaum banu Mustaliq bulan 

Sya‟ban 5 H. Berita ini diada-adakan dan dibesar-besarkan sehingga Aisyah 
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tergoncang dan mengakibatkan beliau sakit selama satu bulan.
70

 Oleh karena itu 

perlu dilakukan meneliti ulang data dan informasi yang telah diterima, jika perlu 

berkali-kali sehingga informasi tersebut benar-benar akurat baru disebarkan 

kepada orang lain. 

Dai selain harus jujur mereka juga harus teliti dan cermat dalam mencari, 

mengumpulkan dan mengolah informasi yang akan disampaikannya melalui 

komunikasi langsung atau komunikasi yang dilakukan melalui media komunikasi. 

Sebab pada saat ini setiap orang bisa mendapatkan informasi mengenai persoalan-

persoalan agama dari berbagai sumber/media, jika terjadi perbedaan informasi, 

maka akan terjadi kontradiksi, konflik atau bahkan ketidakpercayaan terhadap 

apa-apa yang disampaikan Dai. 

Penyampaian pesan secara akurat merupakan bagian dari pokok etika 

komunikasi. Penyampaian ajaran agama yang tidak jelas sumbernya dan tidak 

valid datanya, apabila terserap dan terterima berpotensi menimbulkan efek 

negatif. Persoalan inilah yang selalu meresahkan masyarakat terutama mereka 

yang masih awam terhadap ajaran agama tersebut. 

2. Bebas dan Bertanggung Jawab 

Komunikasi informasi bebas tersebar dan menjangkau ke semua lapisan. 

Demikian pula dalam berdakwah, seorang Dai bebas menyampaikan ajaran dan 

menyeru masyarakat ke jalan yang diridai Allah. Namun demikian, dalam 

menyampaikan dan menerima informasi, kebebasan itu mempunyai batasan-

batasan yang dipatok oleh norma-norma yang berlaku, dan harus diiringi dengan 

                                                             
70 Qamaruddin Shaleh, et al., Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-

ayat Alquran, cet. 13 (Bandung: Diponegoro, 1991), h. 348-349. 



49 

 

 

 

rasa tanggung jawab. Dalam arti, informasi yang disampaikan haruslah benar, cara 

penyampaiannya juga benar serta dapat mewujudkan maslahat bagi kehidupan 

manusia. 

Prinsip etika komunikasi mempunyai kebebasan, namun dibalik 

kebebasan tersebut berdiri rasa tanggung jawab. Apapun yang disampaikan baik 

secara langsung maupun melalui media komunikasi, apalagi yang bersifat massal 

haruslah dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3. Kritik Konstruktif 

Salah satu pokok etika dalam berkomunikasi adalah dimilikinya sifat 

mengeritik dan mengoreksi atas kekeliruan yang terjadi. Artinya, apabila 

diketahui adanya penyimpangan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka 

adalah tanggung jawab etis untuk melakukan perbaikan. Dalam Islam 

menyampaikan kritik selalu dikaitkan dengan mewasiati tentang 

kebenaran/tawasaw bi al haq. 

Pakar tafsir mengartikan “mewasiati” adalah tampil kepada orang lain 

dengan kata-kata yang halus agar yang bersangkutan bersedia melakukan sesuatu 

pekerjaan yang diharapkan darinya secara berkesinambungan.
71

 Tujuan kritik 

dalam Islam adalah meluruskan sesuai dengan al-haq, dan membangun masa 

depan yang lebih baik lagi. 

Wasiat dalam konteks ini adalah ucapan seorang Dai kepada mad’u yang 

bermuatan perintah tentang sesuatu yang bermanfaat dan mencakup kebaikan di 

masa yang akan datang. Seorang Dai haruslah mempunyai etika kepekaan dan 
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kepedulian demi keselamatan orang banyak. Sesuai dengan fungsi Dai itu sendiri 

yakni sebagai penegak kebenaran, maka harus dilakukan perbaikan atau koreksi 

terhadap kesalahan. Oleh karena itu etika Dai adalah sejauh mana ia ikut 

melaksanakan atau menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu 

salah.
72

 

Komunikasi tidak etis dan tidak beradab apabila dalam menyampaikan 

kebenaran tersebut secara kasar. Ucapan yang keluar dari lidah harus baik. Baik 

yang dimaksud dalam hal ini adalah menyampaikan dengan susunan kata-kata 

yang bernilai tinggi, tidak mengejek, menghardik, kasar dan menyinggung 

perasaan. 

4. Adil 

Berlaku adil mengandung pengertian tidak memihak ke mana-mana 

kecuali kepada kebenaran. Tuntunan Islam memerintahkan untuk berbicara 

dengan adil, yakni benar, tidak memihak, berimbang dan sesuai dengan hak-hak 

yang dimiliki seseorang. Adil dalam berkata-kata tidak memandang hubungan 

kekeluargaan atau yang dikenal dengan nepotisme. Keadilan berkomunikasi tidak 

hanya berdialog, tetapi keadilan dalam membagi perhatian dan 

bersikap/menanggapi komunikan/mad’u. 

Dalam hal adil berkomunikasi ini, Allah pernah menegur nabi karena 

tidak memperdulikan „Abdullah ibn Ummi Maktum34 yang ingin menyampaikan 

sesuatu kepada nabi, karena pada saat itu beliau sedang menerima para pembesar 

Quraisy dengan harapan agar mereka masuk Islam. Teguran Allah ini 
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menggambarkan bahwa berkomunikasi secara adil harus ditegakkan, terutama 

dalam upaya menyampaikan syiar Islam. 

B. Pembinaan keagamaan 

Menurut istilah kata pembinaan, asal katanya dari bina yang artinya 

membangun, dimana jika ber-akhiran an artinya “membangun”, yang artinya 

ingin mengembangkan.Menurut KBBI, pembinaan adalah kegiatan untuk menata 

perilaku masyarakat agar lebih terarah untuk orang banyak.
73

 

Pembinaan juga biasanya banyak diterjemahkan sebagai bentuk kerjasama 

antara satu dengan lainnya juga untuk melakukan pembinaan kepada setiap insan 

guna untuk potensi yang mereka milihki guna untuk goals yang ingin dicapai. 

Pelatihan keislaman terdiri dari segala upaya untuk menanamkan 

(menginternalisasi) nilai-nilai keislaman pada diri peserta didik. Upaya tersebut 

dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi, membimbing, melatih, 

mengarahkan, memajukan dan mengembangkan kepribadian siswa. Tujuannya 

adalah terwujudnya manusia muslim yang terdidik, beriman dan beramal shaleh. 

Upaya tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Pembinaan masyarakat dalam Islam dilakukan dengan banyak cara. Ada 

bentuk olah raga sehari-hari berupa ibadah yang wajib dilakukan setiap hari oleh 

seluruh umat Islam, baik secara individu maupun berjamaah.
74

 

Tujuan dari pembinaan keagamaan adalah untuk mempersiapkan 

kehidupan di dunia ini dan seterusnya. Ajaran Islam bertujuan untuk mendorong 
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manusia untuk berhasrat di dunia dan di akhirat. Tujuan pembinaan agama Islam 

adalah mendidik anak-anak, remaja dan dewasa menjadi manusia muslim sejati, 

beriman kuat, beramal shaleh, berakhlak mulia sehingga menjadi manusia Swanda 

Ben yang bertaqwa kepada manusia lainnya. 

Pencapaian tujuan memajukan Islam merupakan upaya besar bagi manusia 

untuk mempersiapkan bekal hidup di dunia dan akhirat, termasuk keseimbangan 

jasmani dan rohani sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menghadapi dunia. 

Keseimbangan ini bisa disebut pengembangan kepribadian muslim. Kepribadian 

yang menjadi sasaran pengembangan agama Islam adalah kepribadian muslim 

yang kaffah (lengkap). 

Dalam pembinaan keagamaan, hal ini sebagai dasar pembinaan adalah 

ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang kesemuanya 

itu difirmankan oleh Allah SWT dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW., 

sebagaimana tertulis di dalam al-Qur‟an Qs. Ali Imran(3:104) 

                          

              

Terjemahnya:  

dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang 

mungkar , dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Qs. Ali Imran: 

104)
75

 

 

Karena tujuan pembinaan adalah untuk mencapai kesempurnaan, yaitu 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam kaitannya dengan yang sebelumnya. Jika 
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di atas tidak baik dan tidak seperti yang Anda inginkan. Dengan demikian, tujuan 

pembangunan agama adalah menciptakan manusia yang beriman dan 

mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Peningkatan kualitas keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk dapat menjiwai 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dicapai melalui 

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai spiritual, moral dan etika keagamaan, 

yang berwujud loyalitas internal dan eksternal..
76

 

Dalam pembinaan keagamaan seorang mubalig harus menguasai ilmu 

pengetahun atau materi dalam berdakwah, adapun materi pembinaan keagamaan 

dalam masyarakat: 

1) Ilmu aqidah 

Secara tata bahasa Aqidah, berarti kenyakinan  

Menurut bahasa, aqidah berarti keyakinan, keyakinan, bentuk jamak 

mufradnya khuluk, yang berarti akhlak.Menurut salah seorang ahli khuluk, artinya 

pikiran dari dalam jiwa seseorang, yang secara naluriah lahir sejak ada dalam 

dunia .
77

 

Pendidikan dan akhlak merupakan suatu gabungan dari dua suku kata yang 

saling terkait untuk mengembangkan sikap seseorang untuk mengajak dan 

memberikan peahaman mengenai dakwah.Menurut Kamus Pendidikan telah 

dipaparkan didalamnya bahwa pentingnya pendidikan akhlak guna untuk 

perkembangan para peserta didik.Sebagaimana .firman Allah QS. Al-Ahzab,( 33: 

21) 
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Terjemahnya: 

“Sunggu telah ada pada (diri) rasulullah itu suri tauladan  yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak memngingat allah”.
78

 

 

2) Ilmu fiqhi 

Secara Bahasa, Fiqh berasal dari kata Faqqaha Yufaqqhihu Fiqhanyang 

artinya pemahaman, pemahaman akan agama. Maksudnya adalah mempercayai 

segala ketentuan dari Allah dan mempercayai segala ciptaannya. 
79

Sebagaimana 

firman Allah Swt, (QS. Hud, 11: 91) 

                          

                    

Terjemahnya: 

 Mereka berkta, “wahai syu‟aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa 

yang kamu katakan itu, sedang kenyataanya kami memandang engkau 

seorang yang lemah diantara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu 

kami telah  merajam engkau, sedang engkaupun bukan seorang yang 

berpengaruh  di lingkungan kami.”. (QS. Hud: 91).
80
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3) Ilmu akhlak  

Allah berfiman dalam qalamnya dalam surat QS.Shad (38:46) yang 

berbunyi 

 ٓ    ٓ   ٓ ٓٓٓٓٓ 

Terjemanhya: 

Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) 

akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada 

negeri akhirat...
81

 

 

 Inna akhlasnahum bikhalisatin zikrad dar 

Akhlak berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dimana akhlas 

menggambarkan perilaku dan tabiat seseorang dalam kesehariannya.Dalam 

Dairatul Ma'arif,akhlak dikenal dengan istilah bertindak untuk menghindar dari 

segala bentuk kejahatan, untuk itu sangat penting bagi seseorang untuk taat dan 

tunduk sesuai dengan agama yang dianut. 

1. Pengertian ibadah 

Kata ibadah mengacu pada dua hal, yaitu ta'abud (pengabdian) dan 

muta'abbad (artinya pengabdian). Taat di sini diartikan sebagai mengabdikan diri 

kepada Allah, menaati segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-

Nya sebagai tanda kecintaan makhluk-Nya kepada Sang Pencipta. Sedangkan 

media pelayanan itu sendiri adalah alat atau perantara yang digunakan untuk 

melayani. Media seperti dzikir, doa, doa dan sebagainya ditentukan oleh Allah 

SWT. 
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Secara umum, ibadah berarti segala sesuatu yang dilakukan dalam 

ketaatan kepada Sang Pencipta dalam upaya mendekatkan diri kepada-Nya. 

Sedangkan menurut bahasa, ibadah berasal dari kata ta'abbud yang berarti 

ketundukan dan ketaatan. Menurut pendapat para ulama fiqih sendiri, ibadah 

adalah segala ketaatan yang dilakukan untuk memperoleh keridhaan-Nya dan 

mengharapkan pahala dari-Nya..
82

 

2. Macam-macam pelasanaan ibadah: 

a. Ibadah mahdhah 

Sederhananya, ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni. Kesucian 

ibadah adalah mendekatkan atau menjalin hubungan dengan Allah SWT. 

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang motivasi utamanya adalah untuk 

memperoleh suatu kemaslahatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

apapun yang dilakukan manusia dalam bentuk ibadah mahdhah ini, tujuan atau 

manfaat utama yang akan diperoleh manusia dari melakukan ibadah adalah 

hidayah. itu adalah manfaat di akhirat. 

Umat Islam yang sudah memiliki keimanan di dalam hatinya masih 

bersifat abstrak, namun sempurna, sebelum diwujudkan dalam bentuk yang nyata, 

yaitu ibadah. Karena ia tidak kasat mata, maka realitas keimanannya berasal dari 

ibadahnya. Kita sendiri bisa merasakan ketika iman berkurang, ibadah kita 

berkurang dan sebaliknya.
83
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seseorang tidak dapat diukur dan diperkirakan. Namun, kita bisa melihat 

bahwa ibadah yang kita lakukan dalam ibadah mahdhah adalah shalat, puasa, 

zakat, membaca Al-Qur'an dan dzikir. Padahal, itu merupakan kategori dalam 

ibadah mahdhah yang berorientasi pada perolehan nilai-nilai kemanfaatan di 

akhirat. Ada beberapa prinsip ibadah mahdhah ini yang harus menjadi perhatian 

kita bersama. Prinsip pertama dari ibadah Mahdhah adalah harus didasarkan pada 

dalil-dalil perintah. Ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa dan sebagainya, 

merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus ada dalilnya yang memerintahkan 

pelaksanaan ibadah tersebut. Argumen tersebut bukanlah argumen yang logis, 

tetapi argumen tersebut adalah wahyu berupa al-Qur'an dan hadits. 

Oleh karena itu, Ibadah Mahdhah ini tidak dapat mengukur baik buruknya 

dari segi akal, tetapi baik buruknya sesuatu diukur dengan adanya perintah atau 

larangan terhadap sesuatu yang merupakan kewajiban manusia. Ketika sesuatu 

diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul, maka kewajiban kita 

untuk memenuhinya. Dan jika itu adalah larangan, maka itu menjadi larangan 

untuk dijatuhkan. 

Ini dijadikan dasar bahwa semua ibadah maghdah yang kita lakukan harus 

berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan/atau juga sesuatu yang 

dilarang oleh Nabi SAW. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits, 

”Sesuatu perbuatan amal yang dilakukan yang tidak ada perintah dari Rasul maka 

dia akan tertolak” 
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b. Ibadah ghairu mahdhah 

Ibadah yang dilakukan oleh seluruh Umat Islam dan pergaulannya dalam 

lingkup masyarakat. Ibadah ini bukan semata-mata antara Sang Pencipta dengan 

hambanya, melainkan dengan sesama umat manusia di seluruh muka bumi ini. 

84
contohnya Dzikir,dakwah,tolong-menolong dll.

85
 

Ibadah ini juga kadang dikenal oleh masyarakat sebagai ibadah yang 

bersifat umum, dan paling dicintai oleh Allah.Ibadah ini merupakan ibadah yang 

seluruh amalan-amalan yang dilakukan mendapat ridho dari Allah.Namun, tidak 

ditemukan aturan hukum atau hadis yang mengikat ataupun firman Allah yang 

tidak membahas mengenai jenis ibadah ini.Ibadah ini sifatnya Sunnah. Berikut 

contohnya:  

1. Rajin berbagi atau berinfaq tanpa meminta imbalan kembali. 

2. Memotong hewan di setiap perayaan idhul adha guna untuk berbagi dengan 

sesama muslim.  

3. Seorang yang menafkahi anak dan istrinya, sebagai bentuk tanggung jawab  

4. Seorang kepala rumah tangga yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, 

begitu juga dengan ikatan pernikahan demi untuk menjaga kehormatan dan 

melindungi pasangan tentunya dengan niat karena Allah 

5. Seorang pemabuk yang tobat semata-mata karena Allah.
86
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3. Aktivitas Mubalig 

Adapun aktivitas seorang mubalig dalam pembinaan keagamaan pada 

masyarakat atau maddu antara lain: 

1. Ceramah 

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan ceramah agama maka 

ada baiknya dikemukakan dulu tentang definisi ceramah agama. Ceramah dalam 

kamus Bahasa Indonesia adalah pidato yang bertujuan memberikan nasehat dan 

petunjuk-petunjuk sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. 

Audiensi yang dimaksud disini adalah keseluruhan untuk siapa saja, khlayak ramai, 

masyarakat luas, atau lazim. Jadi ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk 

memberikan nasehat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. 

Abdul Kadir Munsyi, beliau berpendapat bahwa ceramah adalah metode yang 

dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan petunjuk, 

pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah dihadapan orang banyak. 

 

Jadi yang dimaksud dengan ceramah agama yaitu suatu metode yang 

digunakan oleh seorang Dai atau muballigh dalam menyampaikan suatu pesan kepada 

audien serta mengajak audien kepda jalan yang benar, sesuai dengan ajaran agama 

guna meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt demi kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual didasarkan pada proses berpikir deduktif untuk 

menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti untuk 

merumuskan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, topik pembahasan adalah 

komunikasi Dai oleh Dai, sehingga dikolaborasikan dengan orientasi keagamaan, 

yang bertujuan mengajak masyarakat untuk memahami nilai-nilai agama. 
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MODEL DAKWAH MUBALIG DALAM PEMBINAAN 

MASYARAKAT DI DESA PATTONGKO 

KECAMATAN SINJAI TENGAH 

 

PEMERINTA DESA PATTONGKO 

KEC SINJAI TENGAH 

MUBALLIG DESA PATTONGKO 

KEC. SINJAI TENGAH 

MODEL DAKWAH 

Model  Dakwah Di Desa Pattongko 

Kec. Sinjai Tengah 

Etika Mubalig Dalampembinaan 

Masyarakat Di Desa Pattongko 

Kec. Sinjai Tegah 

Model Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa 

PattongkoKecamatan Sinjai Tengah. 

 

Masyarakat 

Muballig Desa 

Pattongko 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, atau penelitian 

naturalistic.Dimana penelitian dilakukan dalam keadaan alamiah.Data yang 

diperoleh berupa dokumen dan pendukung bahan lainnya dalam penelitian 

tersebut.Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan dan memberikan gambaran 

terhadap objek yang tengah di kaji.
87

 

Berdasarkan uraian di atas, survei Model Dakwah pada Orientasi 

Keagamaan Masyarakat Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah hanya 

dilakukan angket, tes dan alat ukur kuantitatif terkait, namun perlu dilakukan 

observasi tambahan. yang lebih natural sepanjang proses wawancara sehingga 

data yang dihasilkan lebih terkait, sesuai dengan data yang ditemukan di 

lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian ini di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah dengan 

pertimbangan bahwa desa pattongko sebagaian besar masyarakatnya tidak 

berpendidikan sehingga banyak masyarakat belum memahami secara keseluruhan 

tentang nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh 

seorang Mubalig, akan memudahkan masyarakat mempelajari nilai-nilai 

keagamaan dengan baik.  
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B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistic atau pendekatan 

secara alamiah, sebagaimana dakwah yang disampaikan secara 

langsung.Pendekatan naturalistik dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji 

kondisi individu dalam lingkungan alam atau alam, tidak terkontrol atau kondisi 

laboratorium. Pendekatan penelitian naturalistik dipilih untuk mengungkapkan 

kondisi yang dialami individu selama proses pengembangan kemampuan 

alamiahnya, sehingga menghasilkan gambaran tentang situasi yang diteliti dan 

hasil yang terdapat dalam observasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

untuk meneliti dan memperoleh data, yaitu menggunakan metode pendekatan 

dakwah. Pendekatan ini dilakukan sejauhmana untuk memperoleh data melalui 

pengamatan langsung terhadap situasi yang tengah diteliti ditengah masyarakat. 

C. Sumber Data  

Sumber data di peroleh dengan menggunakan pertimbangan secara 

rasional dan informan yang dipilih haruslah memilihki pemahaman dan 

kompetensi sehingga dapat yang diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh peneliti.
88

Terdapat 3 sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:  

1. Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui serangkaian 

pengamatan langsung, baik itu melalui wawancara maupun dengan melalui 

dokumentasi. Informannya yaitu para Mubalig yang berperan penting dalam 

pembinaan masyarakat di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah.  
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui berbagai 

kajian literatur dan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan 

permasalahan yang sedang dikaji, metode yang digunakan berupa metode 

deskriptif atau berupa penjelasan maupun penjabaran yang diperoleh melalui 

serangkaian wawancara. Dimana yang menjadi instrument kunci disini adalah 

peneliti itu sendiri.  

1. Observasi 

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan turun langsung 

ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi atau situasi yang terjadi di 

lapangan.Obeservasi disini memilihki peran sangat penting karena peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk melihat dan merasakan kondisi yang terjadi 

dilapangan.Observasi dilakukan untuk melihat fenomena terkait komunikasi dai 

dalam perkembangan keagamaan penduduk Desa Pattongko Kecamatan Sinjai 

Tengah.
89

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

responden yang menjawab pertanyaan. Tujuan wawancara adalah untuk 

memperoleh data guna menggali data penelitian yang jelas dan konkrit untuk 

keperluan wawancara pimpinan lembaga pemasyarakatan, petugas yang berperan 
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dalam memajukan narapidana, ustadz dan petugas pemasyarakatan yang dianggap 

mampu memberikan data penelitian. Informan yang akan diwawancarai oleh 

penulis adalah ustadz yang berperan dalam pembangunan keagamaan Di Desa 

Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat berupa catatan sejarah maupun informasi-informasi 

lain yang bisa digunakan oleh peneliti memperoleh informasi.Tujuan adanya 

dokumentasi ini untuk memperoleh informasi seputar penelitian yang sedang 

dikaji. 

E. Instrumen Penelitian 

Alat untuk mengumpulkan informasi dikenal dengan istilah 

instrument.Sebagaimana yang di kemukakan Sugiyono, bahwa instrument adalah 

metode yang digunakan untuk mengamati fenomena yang terjadi.Sehingga dapat 

di simpulkan bahwa instrument adalah serangkaian alat yang memperoleh 

informasi terkait fenomena yang sedang dikaji. Berikut instrument yang 

digunakan selama proses penelitian:  

1. Observasi 

Observasi yang digunakan yaitu pengamatan langsung dengan 

menggunakan alat indra yaitu mata, pendengaran, serta daftar checklist tentang 

komunikasi dakwah para Mubalig  dalam pembinaan keagamaan di Desa 

Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. 
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2. Wawancara 

Metode wawancara yang digunakanadalah tape recorder, dan sejumlah 

dafrar pertanyaan yang memperoleh data yang berkaitan dengan komunikasi 

dakwah para MubaligDalam Pembinaan Keagamaan kecamatan sinjai tengah. 

3. Pedoman dokumentasi 

Alat dokumentasi penulis adalah foto dan buku catatan. Dari uraian 

teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

untuk penerapan teknik pengumpulan data diperlukan instrumen penelitian 

sebagai instrumen untuk membantu proses penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi, karena instrumen penelitian yang diperlukan berupa 

naskah observasi, naskah wawancara dan naskah dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh keakuratan data, 

selanjutnya untuk melakukan analisis lain peneliti kesulitan dikarenakan tidak 

adanya aturan baku yang linear. Untuk itu mengapa analisis data sangat penting 

untuk dilakukan memperoleh informasi sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah di angkat untuk dikaji guna untuk memperoleh data yang akurat.Sehingga 

data yang diperoleh mudah untuk di kumpulkan sehingga mudah untuk dipahami 

secara mendalam.
90

 Adapun analisis data yang digunakan adalah:  
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1. Collection Data 

Dimana data yang diperoleh dikelompokkan kemudian di analisis secara 

mendalam untuk memperoleh data yang akurat.Untuk dikembangkan kedalam 

tulisan. 

2. Data Reduction 

Data yang telah diperoleh kemudiandi pilah-pilah untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan kebutuhan saja, sehingga data yang diperoleh mudah 

untuk di olah. 

3. Data Display 

Data yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk menarik 

kesimpulan atau benang merah dari rumusan masalah yang telah disusun.Guna 

untuk mempermudah menyusun penelitian tersebut. 

4. Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan apa yang menjadi inti daripada fokus yang sedang dikaji.
91

 

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai teknik analisis data, dapat 

disimpulkan bahwa dalam melakukan analisis data merupakan suatu kegiatan 

yang mengorganisasikan dan mengkategorikan data sehingga diperoleh suatu 

temuan sesuai dengan fokus atau masalah yang akan dijawab dalam sebuah 

pelajaran. , menggunakan reduksi data, pemaparan data dan verifikasi data untuk 

menyeleksi poin-poin utama dan penting dalam suatu penelitian sehingga dapat 
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mengingat pemahaman kasus ketika mengambil tindakan dan kesimpulan dari 

hasil penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam melakukan suatu penelitian penting untuk menguji failed tidaknya 

suatu data yang diperoleh dilapangan, tujuannya untuk memperoleh data yang 

akurat. Dengan menggunakan metode triangulasi. 

Tujuannya untuk memperoleh data perbandingan dari data sebelumnya, 

guna memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan.Dimana data yang telah 

diperoleh kemudia diverifikasi kembali demi informasi yang valid.
92

 

1. Keabsahan data menggunakan metode dilakukan untuk mencari pembanding 

dari data yang sebelumnya. Tentunya sesuai dengan yang sedang dikaji saat 

ini.  

2. Menggunakan sumber data tujuannya untuk mencari kembali bagaimana 

tingkat realibilitas data temuan di lapangan, karena data yang diperoleh sama 

namun menggunakan metode atau cara tertentu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menguji keabsahan data 

tentunya bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Desa 

Desa Pattongko adalah sebuah Desa disebelah Barat Kabupaten 

Sinjai yang berbatasan langsung dengan Desa Kompang, Desa Bonto, Desa 

Saotanre, Desa Saotengga dan Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat. 

Nama Pattongko sendiri menurut berbagai nara sumber diambil dari suatu 

kejadian dimana diatas gunung secara tiba-tiba ada orang yang muncul dan 

attongko. Dan dari bahasa yang digunakan berasal dari bahasa khonjo yang 

sampai pada pembentukan desa pertamakali berubah menjadi Pattongko 

yang di abadikan juga pada nama sebuah gunung yang konon menjadi 

tempat asal mula tersebarnya manusia terkhusus pada sekitar daerah 

Pattongko sendiri.  

  Awal mula tersebarnya manusia terutama di daerah pegunugan 

Pattongko dilegendakan bahwa ada seorang perempuan dengan istilah pada 

saat itu adalah tomanurung yang melahirkan anak didalam hutan,dan pada 

saat pergi untuk bekerja atau mencari nafkah anaknya dimasukkan kedalam 

lubang dan ditutup (ritongko‟) nanti setelah pulang baru dibuka kembali 

untuk disusui.  

  Desa Pattongko merupakan salah satu desa tua dari tujuh desa yang 

terbentuk pada tahun 1960 di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, 

historisnya berawal dari isu bahwa masyarakat yang Pattongko pada saat itu 

akan diikutkan ke Desa lain. Tapi ada pula yang tetap bertahan untuk berdiri 

sendiri karna Pattongko mempunyai historis tersendiri. Pada waktu 

terbentuknya Desa berubalah nama Gallarang menjadi kampung begitu pula 

Arung Tapillasa berubah menjadi kampung Tapillasa. Maka dari itu 

terbentuklah pemerintahan dengan tiga kepala kampung yaitu : Dusun 
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Sompong, Dusun Manubbu,  Dusun Tapillasa, dan Menyusul Dusun 

Tangkulu dan sampai sekarang bertambah lagi dusun Karoppa. 

   Kepala desa yang pernah memimpin di desa Pattongko berturut-

turut tertera dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Kepala Desa Pattongko Berturut-turut  

No Nama Jabatan Periode Ket. 

1.  Puang nojeng 1960 s/d 1966  Definitif 

2.  
Pabbang dg. 

Parukka 
1967 s/d 1972  Definitif 

3.  Manjuk umar, ba 1973 s/d 1977  Plt. 

4.  Andi ibnu hajar 1978 s/d 1983  Definitif 

5.  Abdullah lesdi 1984 s/d 1992  Definitif 

6.  Muh. Yusuf bandu 1993 s/d 1997  Definitif 

7.  Drs. a. awaluddin 1997 s/d 1998  Plt. 

8.  Muhiddin 1999 s/d 2006  Definitif 

9.  Muh. Ismail 2007  Plt. 

10.  Muhiddin 2008 s/d 2010  Definitif 

11.  
Abd. Rahman, s. 

Sos 
2010 s/d 2011  Plt. 

12.  
Abdullah lesdi, s. 

Ag 

2012 Sampai 

sekarang 
 Definitif 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA ( SOTK ) 

PEMERINTAH DESA PATTONGKO  KECAMATAN SINJAI TENGAH 

KABUPATEN SINJAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kondisi Geografis 

a. Letak  Wilayah 

  Berdasar letak geografis wilayah, desa Pattongko berada antara 

120°08‟14‟‟ BT dan 5°21‟57‟‟ LS dan Berbatasan wilayah dengan : 

 Sebelah Utara : Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah.       

 Sebelah Timur  : Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah.    

 Sebelah Selatan : Desa Saotanre Kec. Sinjai Tengah. 

 Sebelah Barat : Desa Kompang Kec. Sinjai Tangah Dan   Desa Bonto 

salama Kecamatan Sinjai Barat. 

b. Luas Wilayah 

  Secara Topografi, Desa Pattongko merupakan wilayah Perkebunan 

dan Perbukitan dengan luas 13,85 Km². 

Secara Administratif wilayah Desa Pattongko terdiri dari 36 RT, dan 11 

RW, meliputi 5 Dusun. 

KEPALA DESA 

SEKRETARIS DESA 

 

KEPALA 

URUSANADMINIS

TRASI 

 

KEPALA 

URUSAN 

UMUM 

 

KEPALA 

URUSAN 

KEUANGAN 

KEPALA  

SEKSI 

KESEJAHTRAAN 

 

KEPALA SEKSI 

PEMBANGUNAN 

 

KEPALA SEKSI 

PEMERINTAHAN 

KEPALA DUSUN 

TAPILLASA 
KEPALA DUSUN 

SOMPONG 
KEPALA DUSUN 

MANUBBU 
KEPALA DUSUN  

TANGKULU 

KEPALA DUSUN 

KAROPPA 

BPD 

LPM/BUMDes 
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Dengan kondisi topografi demikian, Desa Pattongko merupakan 

daerah Perbukitan  dengan Ketinggian 500 s/d 600 meter diatas permukaan 

laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 25° celcius s/d   30° celcius, 

dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm pertahun. 

3. Demografi 

Jumlah penduduk Desa Pattongko Pada tahuan 2015 ada sebanyak 997 

Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 3.721 jiwa yang terdiri dari 

1.812 laki-laki dan 1.909 perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari 3 

anggota keluarga. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tebel berikut : 

Tabel 3.2 

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2022 

 

No 
Jenis Kelamin 

Jumlah Keterangan 
Laki-Laki Perempuan 

1.  1.812 1.909 3.721  

               Sumber: profil desa 

   

   Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukan bahwa jenis kelamin 

perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki.  

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan 

kependudukan di Desa Pattongko dilakukan identifikasi jumlah penduduk 

dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga 

akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Pattongko yang lebih 

komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Pattongko berdasarkan pada usia 

dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel  berikut 

ini: 
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Tabel 3.3 

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia tahun 2022 

 

No Kelompok Usia L P Jumlah Prosentase (%) 

1 0-5 95 114 210 5,6 

2 5-7 58 62 121 3,3 

3 7-13 187 189 376 10,1 

4 13-16 105 107 212 5,7 

5 16-19 139 145 284 7,6 

6 19-23 156 160 316 8,5 

7 23-30 123 127 250 6,7 

8 30-40 209 211 420 11,3 

9 40-56 191 192 383 10,3 

10 56-65 210 212 422 11,3 

11 65-75 184 186 370 9,9 

12 >75 181 176 357 9,6 

JUMLAH 1,838 1,737 3.721 100 

         Sumber : profil desa 

 

4. Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 

kesadaranan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada 

khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak 

tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya 

ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya 

lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program 

pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi 

pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika 

pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang 

lebih maju.  

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Pattongko akan secara 

bertahap merencanakan dan mengganggarkan bidang pendidikan baik 

melalui Dana Desa,ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana 

yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat 

dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai. 
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Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Pattongko, 

jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang 

pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini: 

Tabel 3.5 

Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022 

Sumber : Profil Desa 

  Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya 

kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas 

tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah. 

5. Keagamaan 

   Dilihat dari penduduknya, Desa Pattongko mempunyai penduduk 

yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan 

pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana 

peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang 

beragama islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana 

terlihat pada tabel sbb : 

 

 

No 
TINGKATAN 

SEKOLAH 

JENIS KELAMIN JUMLAH 

SISWA Laki-laki Perempuan 

1. Pendidikan Anak Usia Dini 44 56 100 

2. Taman Kanak-Kanak 60 69 129 

3. Sekolah Dasar 186 190 376 

4. SMP / MTs  104 108 212 

5. SMU / SMK / MA 140 144 284 

6. Diploma I, II, III 42 46 88 

7. 
Strata Satu dan dua (S1, S2, 

S3) 
101 85 186 

 JUMLAH 677 698 1,375 
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Tabel 3.6 

Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah Tahun 2022 

 

No Agama 
Tahun 2015 

Keterangan 
Pemeluk  Tempat Ibadah 

1. Islam 3.721 Masjid/mushollah  

             Sumber : Profil Desa 

 

 Sarana Ibadah 

   Sarana ibadah di Desa Pattongkoterdiri dari : 

 Musholla  : 2 buah 

 Masjid  :11 buah 

 

7. Daftar lembaga Kemasyaraksatan Desa pattpngko 

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 

SUSUNAN PENGURUS 

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) 

DESA PATTONGKO KECAMATAN SINJAI TENGAH 

KABUPATEN SINJAI 

 

K E T U A   : RUSLAM SYAM 

WAKIL KETUA : SULAIMAN 

SEKRETARIS  : SUDAWIR, SE 

WAKIL SEKRETARIS : MARJUNI 

BENDAHARA  : NURHAYATI 

SEKSI – SEKSI : 

1.  Seksi Pemberdayaan Keluarga  : SAHIDA RAHMAN 

2.  Seksi Agama dan Budaya   : AMBO DALLE 

3.  Seksi Pendidikan / Pelatihan  : NURJARIAH 

4.  Seksi Ekonomi Pembangunan  : GANDA WISMAN  

5.  Seksi P K K     : JULIAWATI 

6.  Seksi Kesehatan dan Lingkungan : HAMSINAH 

7.  Seksi Hansip Linmas   : SALAHUDDIN 
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8.  Seksi Pemuda Olah Raga dan Seni : AMRIN 

9.  Seksi Kesejahteraan Sosial   : JUMRAH 

2. Pembinaan Kesajahteraan Keluarga (PKK) 

    Dasar Hukum 

 Kepmendagri No 53 Tahun 2000 tentang PKK 

      Permendagri No. 54 Tahun 2007 tentang Pokjanal Posyandu 

 Kesepakatan Bersama BKKBN dengan TP.PKK tentang Rencana Kegiatan 

Operasional Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Tahun 2011. 

 

Tujuan 

    Gerakan PKK Bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan 

kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat 

sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraaan dan keadilan gender serta kesadaran 

hukum dan lingkungan. 

13. Program Pokok PKK 

1. Penghayatan dan Pengamalan Pacasila 

2. Gotong royong 

3. Pangan 

4. Sandang 

5. Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga 

6. Pendidikan daan ketrampilan 

7. Kesehatan 

8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi 

9. Kelestarian Lingkungan hidup 

10. Perencanaan sehat 

    Pokja I. Keagamaan 

    Pokja II . Pendidikan daan ketrampilan 

    Pokja III. Sandang, Pangan Perumahan dan Tata laksana Rumah 

Tangga 
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    Pokja IV Kesehatan 

NO N A M A JABATAN A L A M A T 

1. 

2. 

3. 

4. 

Rosmani.M 

Rahmatia,S.Pd 

Sukina.B 

Nurhayati 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Dusun Sompong 

Dusun Sompong 

Dusun Sompong 

Dusun Sompong 

POKJA I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Rosmawati.R 

Dra.Dudang 

Irmawati 

Hasni 

Nurhayati.U  

Hajerah 

D a w i a 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Manubbu 

Dabega 

Sompong 

Karoppa 

Tangkulu 

Kampung Baru 

Batu Bicara 

POKJA II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Marhati,S.Pd 

Indriani 

Hikmawati 

Hartati.U 

Hajerah,S.Pd.I 

Nurcaya,S.Pd 

Nuhayati.B 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Batu Bicara 

Manubbu 

Sompong 

Dabega 

Tangkulu 

Kampung Baru 

Karoppa 

POKJA III 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Hj.Sutarniwati 

Suriani 

Marlina 

Nukra 

Sumarni 

Rosmawati  

Yuliawati 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Sompong 

Sompong 

Sompong 

Manubbu 

Sompong 

Sompong 

Sompong 

POKJA IV 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Mardiah 

Muliati Miradj 

Kasmawati 

Rosdiana 

Hasnah.M 

Masyita 

Hasnah R 

 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Sompong 

Sompong 

Karoppa 

Sompong 

Batu Bicara 

Tapillasa 

Tangkulu 
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1. Visi Dan Misi 

a. Visi 

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan 

Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus 

mengakomodasi aspirasi dari masyarakat secara menyeluruh melalui 

Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya 

yang ada di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu 

mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki serta turut 

bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidipan bersama sebagai 

warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan secara menyeluruh melalui penetapan kebijakan, program 

dan kegiatan yang sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan 

masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam jangka 6 

tahun kedepan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan dapat benar-benar berdasrkan prinsip keterbukaan dan 

partisipatif masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pattongko dapat 

mengalami kemajuan baik dari segi pemerintahan, pembangunan dan 

pemeberdayaan.    

Maka dari itu dirumuskan Visi dan Misi di desap pattongko 

sebagai berikut:  

a. Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat 

Desa Pattongko yang terbebas dari ketergantungan dan 

ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik 

primer maupun sekunder. 

b. Berbasis Pertanian Tanaman Pangan dan holtikultura, yaitu adanya 

target perioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

dibidang pertanian, perkebunan,dll, untuk dijadikan produk 

Unggulan. 
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b. Misi 

 Untuk Mencapai visi, maka dirumuskan misi Desa Pattongko 

Sebagai berikut: 

a. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya 

saing berbasis potensi lokal. 

b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum. 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

d. Meningkatkan kualitas SDM yang berbasis pertanian tanaman pangan 

dan holtikultura. 

e. Meningkatkan saran dan prasarana pendukung produksi dan mobilitas 

hasil pertanian tanaman pangan dan holtikultura. 

f. Meningkatkan produktifitas lahan pertanian tanaman pangan dan 

holtikultura. 

g. Peningkatan motivasi dan etos kerja masyrakat dalam berbagai sektor 

pertanian tanaman pangan dan holtikultura. 

B. Model Dakwah Mubaligh Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa 

Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 

 

Model komunikasi dakwah adalah suatu aktifitas yang menggambarkan 

proses komunikasi ataupun penyampaian pesan oleh mubaligh kepada mad‟u 

berupa ajaran Islam sebagai suatu metode atau pendekatan untuk mengajak orang 

lain agar berperilaku dan berbuat baik sesuai dengan ajaran Islam dengan maksud 

agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh mad‟u, serta untuk 

meningkatkan persaudaraan diantara masyarakat yang terdapat perbedaaan suku 

dan bahasa. Dengan demikian antara umat satu dengan yang lainnya dapat 

berperilaku dan berbuat baik serta dapat hidup rukun dan damai. 

Juga telah dikemukakan bahwa, model komunikasi dakwah yang secara 

keseluruhan terdapat adanya beberapa komponen dasar komunikasi dakwah, yaitu 
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adanya orang yang mengirim pesan (komunikator), pesan yang disampaikan 

(message), alat yang digunakan (media), penerima pesan (komunikan), dan tujuan 

dari pada pesan yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil temuan penenilitian dilapangan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi, model komunikasi dakwah yang digunakan 

mubaligh dalam menyampaikan pesan dakwahnya adalah model komunikasi yang 

dikemukakan Lasswell, yaitu mubaligh menyampaikan pesan dakwahnya kepada 

masyarakat atau jamaah dengan cara menyejukan hati, menggembirakan bukan 

menakut-nakuti, mencari titik persamaan bukan perbedaan, meringankan bukan 

memberatkan, bertahap dan berangsur-angsur secara frontal, sebagaimana pola 

dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika merubah kehidupan jahiliyah 

menjadi kehidupan Islamiyah. Tujuanya agar masyarakat dapat menerima dan 

mengikuti serta menerapkan pesan dakwah yang telah disampaikan oleh mubaligh 

sehingga dapat merubah tingkah laku orang yang di dakwahi (mad’u) menjadi 

lebih baik. 

Hal demikian sesuai dengan hasil wawancara dengan mubaligh atas nama 

bapak Baharudiin, “Tujuan utama kami dalam menyampaikan dakwah 

kepada masyarakat desa pattongko ialah memberikan pemahaman kepada 

masyarakat apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang semestinya kita 

tinggalkan, selain itu pula kami ingin menyejukkan hati masyarakat 

dengan indahnya islam, menggembirakan bukan menakut-nakuti dan 

bahkan tidak memojokkan satu sama lain dalam beragama”. 
93

 

 

Dengan model komunikasi Lasswell, mubaligh dapat melihat reaksi atau 

respon dari masyarakat (mad‟u) yang telah di dakwahi, apakah menerima atau 

                                                             
93

 Baharuddin  (36 Tahun), Mubaligh, Wawancara, Di Pattongko, 19 Januari 2022 
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justru mengabaikan pesan dakwah yang telah disampaikan oleh Mubaligh 

tersebut. 

Hal-hal yang erat kaitanya dengan keberhasilan pelaksanaan komunikasi 

dakwah lazim disebut faktor yang mempengaruhi komunikasi dakwah, baik faktor 

dari luar maupun faktor dari dalam kegiatan komunikasi dakwah itu sendiri. 

Faktor dari dalam merupakan hal yang melekat pada kegiatan komunikasi 

dakwah, artinya komunikasi dakwah tidak akan berhasil tanpa adanya faktor 

tersebut. Faktor dari dalam diantaranya : sumber (mubaligh), materi (pesan yang 

disampaikan), tujuan, saluran (media), sasaran dakwah (mad‟u). Sedangkan faktor 

yang berasal dari luar adalah dimaksudkan sebagai kelengkapan dakwah yang 

selayaknya juga diperhatikan keberadaanya. Faktor tesebut adalah : faktor bahasa, 

faktor metodologi (strategi, pendekatan, metode, tehnik, serta kemampuan 

mempengaruhi). 

Hal demikian sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang mubaligh di 

Desa Pattongko. Bapak sulaeman. “dalam  pelaksanaan dakwah di desa ini 

salah satu faktor keberhasilan dari penyampaian dakwah kepada 

masyarakat ialah adanya faktor dari dalam maupun dari luar kegiatan 

komunikasi dakwah tersebut, tampa adanya faktor tersebut komunikasi 

dakwah tidak bisa berjalan dengan lancar, karna faktor tersebut 

mempengaruhi kegiatan dakwah, ketika salah satu faktor tersebut 

terpenuhi dan faktor yang lain tidak terpenuhi maka komunikasi dakwah 

tidak bisa berjalan dengan lancer karna bagian dari komunikasi dakwah 

tersebut tidak terpenuhi”.
94

 

 

Pengirim pesan merupakan sumber yang memberikan pesan dakwah dalam 

hal ini adalah mubaligh yang biasa mengisi pengajian di Majelis Ta‟lim. Aspek 

sumber merupakn kunci keberhasilan dakwah. Salah satu syarat yang essensial 

bagi seorang mubaligh (komunikator) adalah masalah moral atau akhlak, serta 
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budi pekerti. Keharusan budi pekerti seorang mubaligh ini didasarkan atas 

pandangan bahwa dakwah adalah media perubahan perilaku seseorang. 

Keberhasilan mengadakan perubahan terletak pada pelaku dakwahnya yang paling 

memiliki akhlak yang dapat dijadikan panutan, teladan bagi sasaran dakwahnya. 

Mengenai moral dan akhlak mubaligh pada majelis ta‟lim sendiri berdasarkan 

temuan lapangan pada penelitian ini sudah cukup baik dan menjadi teladan bagi 

masyarakat setempat. 

Pesan atau materi komunikasi dakwah sangat menentukan keberhasilan 

dakwah secara menyeluruh, terutama sekali tujuan yang hendak dicapai. Materi  

dakwah yang baik harus sesuai dengan kondisi sasaran dakwah yang dituju, paling 

tidak yang menjadi ukuranya adalah dapat diterima dan dipahami dengan mudah 

oleh pendengar (mad‟u)nya.  

Hal demkian diutarakan oleh bapak usri selaku mubaligh yang 

menjalankan komunikasi dakwah, ” keberhasilan dakwah di ukur dari 

baiknya kita mnyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat agar dapat 

diterima dan dipahami dengan baik, kesesuaian materi dakwah dengan 

tujuan dakwah yang hendak kita capai adalah hal utama yang harus kita 

perhatikan dalam mnyampaikan dakwah kepada masyarakat, agar apa 

yang kami harapkan bisa tercapai”.
95

 

 

Penyampaian pesan dakwah dakwah dilakukan dalam pengajian rutin ibu-

ibu setiap satu bulan sekali, seminggu sekali dan pada hari-hari tertentu. Dalam 

menyampaikan pesan dakwahnya materi yang disampaikan oleh mubaligh yaitu 

seputar akhlak, akidah, ibadah, syari‟ah dan lainya sesuai kondisi yang sedang 

dialami oleh masyarakat. Pesan dakwah disampaikan secara lisan / ceramah 

kemudian tanya jawab. 
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Ungkapan lanjut dari bapak hamka, “materi yang kami sajikan untuk 

masyarakat tidak lepas dari apa yang dialami oleh masyarakat itu sendri 

seprti akhlak, ibadah dan yang lainnya”.
96

 

 

Penentuan atau perumusan tujuan dakwah yang baik harus memperhatikan 

kondisi masyarakat dakwahnya. Oleh karena itu diperlukan observasi terhadap 

masyarakat yang akan didakwahi sesuai dengan aspek-aspek kehidupan yang 

sedang terjadi dan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Tentunya meliputi 

aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, sosial agama, dan aspek sosial 

lainya. Tujuan yang menjadi garis besar mubaligh dalam komunikasi dakwanya d 

masyarakat adalah menegakan amar ma‟ruf nahi munkar, terwujudnya masyarakat 

yang rukun dan damai sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam. 

Penerima pesan atau sasaran dakwah adalah seluruh jamaah/masyarakat 

dengan segala macam sifat dan karakteristiknya. Sasaran dakwah sangat 

menentukan berlangsungnya suatu kegiatan dakwah. Tanpa adanya sasaran 

dakwah maka dapat dikatakan bahwa dakwah itu pada hakekatnya tidak ada. 

Sedangkan yang menjadi sasaran pihak penerima pesan dalam penelitian ini 

adalah masyarakat atau jamaah yang mengikuti pengajian yakni masyarakat desa 

pattongko. 

Komponen dari model komunikasi yang terkhir adalah balikan (feedback) 

yakni efek dari pesan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Untuk 

mengetahui efek dari pesan yang telah disampaikan oleh mubaligh tersebut, 

penulis mengumpulkan data dari wawancara dengan masyarakat dan mubaligh 

serta dari observasi penulis sendiri. Adapun efek atau hasil yang dapat diperoleh 
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dalam temuan lapangan adalah sebagian masyarakat telah dapat mengaplikasikan 

pesan dakwah yang diterimanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun Model Dakwah yang di gunakan mubalig dalam pembinaan ke 

agamaan pada masyarakat yaitu: 

1. Model Dialog 

Dakwah model dialogis dimaksudkan di sini ialah, muballigh atau Dai 

dalam berdakwah membuka ruang untuk berdialog dengan jamaahnya dalam 

rangka menyampaikan pesan-pesan agama dan menyerap informasi dari jamaah 

tentang pemahaman keagamaan jamaah. Dai meminta jamaah bertanya kalau ada 

materi dakwah yang kurang dipahami dan menyampaikan uneg-uneg yang 

mengganjal pikiran jamaah. Pada model dialog ini, interaksi antara Dai dengan 

jamaah terjadi sangat inten. Sehingga model dialog antara Dai dengan jamaah ini 

kadang terlihat seperti saling memberi dan menerima informasi.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Dalman selaku mubaligh di 

desa pattongko, ”salah satu hal yang harus dan penting dilakukan oleh 

seorang Dai atau mubaligh ialah harus memberikan umpan balik kepada 

jamaah ketika selesai dalam menyampaikan ceramahnya, memberikan 

kesempatan kepada jamaah  menyampaikan keluhan, saran atau hal-hal 

lain yang ingin ditanyakan kepada kami selaku pemberi nasehat, karna 

terkadang masyarakat butuh kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal 

yang menjanggal dalam hati dan fikirannya” 

Pada kesempatan dialog ini, biasanya pertanyaan jamaah ada yang tidak 

sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Jamaah sering bertanya kepada 

mubaligh atau Dai berkaitan dengan keragu-raguannya atas permasalahan ibadah 

atau permasalahan yang muncul di lingkungannya. Pada kesempatan itu Dai tipe 

ini menjawab pertanyaan jamaah dari berbagai sudut pandang dengan sentuhan 

logika yang meyakinkan, sehingga jamaahnya menjadi puas. Pada kesempatan itu 
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pula secara tidak langsung, Dai dapat memantau pemahaman ibadah jamaah 

tentang agama. Namun yang tidak kalah menariknya pada peristiwa dakwah 

dengan model dialog ini, Dai atau mubaligh yang mampu memahami konteks 

keberagamaan jamaah, ia akan mengelaborasi materi dakwahnya yang berasal dari 

pertanyaan jamaah. Ia beranggapan bahwa fenomena tersebut sedang menjadi 

perhatian jamaah sehingga ia akan mnegupasnya lebih dalam dalam pada 

pengajian berikutnya pada tempat itu. 

Bapak Dalman pun menambahkan, “di desa pattongko kebanyakan 

masyarakat bertanya hal-hal yang di luar pembahasan, terkadang 

jamaa’ah curhat akan kehidupan yang mereka alami terkait persoalan 

ibadah, bahkan diantara jamaah di desa pattongko ini terkadang ada 

yang menyatukan pertanyaan-pertanyaan dari jama’ah sesuai fenomena 

yang terjadi di masyarakat”.
97

 

 

2. Model Monologis 

Dakwah model yang di maksud dalam penelitian ini proses dakwah 

berlangsun satu  arah.  Mubalig menyampaikan pesan-pesan agama dengan posisi 

yang bagus pada tempat yang telah disediakan, sementara maddu mendengarkan 

pesan-pesan yang di sampaikan oleh mubalig. Model ini biasanya diadakan di 

mesjid atau musalla, jamaah duduk mendengarkan apa yang di sampaikan oleh 

muballig.  

Berbagai tanggapan dari Ustadz Danial adalah,”kegiatan dakwah in 

sering kali dilakukan di desa paongko kegiatan ini terbentuk adanya 

kepanitiann, cara mubaligh menyampaikan dakwah kepada masyarakat 

yaitu kami menyampaikan dakwah atau pesan-pesan dakwah kepada 

masyarakat dengan tenang di tempat yang khusus disediakan oleh parah 

panitia kemudian para tamu atau jamaan mendengarkan ceramah yang 

disampaikan, akan tetapi dalam model  monologis seperti ini terkadang 
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kurangnya umpan balik atau tanya jawab dari jamaah dikarenakan 

batasan waktu yang telah disediakan panitia”.
98

 

 

Pendapat lain dari ustad sabar, ia mengatakan bahwa,”kegiatan seperti 

ini terkadang hanya terlaksana dalan satu atau 2 kali dalam setahun, ketika para 

pemuda remaja masjid atau ibu-ibu majelis ta’lim ingin mengadakan kegiatan-

kegiatan besar. Dan membutuhkan sistem kepanitiaan yang mengatur kegiatan 

dari awal sampai akhir”.
99

 

Pada Model Dakwah ini, hampir tidak ada kesempatan  untuk tanya  

jawab antara dai dengan jamaah. Karna waktu yang disediakan oleh panitia 

digunakan oleh dai dalam menyampaikan ceramahnya tanpa meminta tanggapan 

terhadap jamaahnya.  

Berdasarkan  hasil wawancara dan observasi peneliti selama di lapangan, 

di temukan  indikasi bahwa Dai dengan  model ini menyampaikan ceramahnya 

dengan semangat yang mengelora dengan vokal suara yang agak tinggi. Seperti 

ceramah atau khutbah.  Adapun hasil wawancara dengan mubalig mengenai 

model monologis yang digunakan dalam pembinaan ke agamaan pada 

masyarakat. 

3. Model Narasi 

Penyajian dakwah dengan model narasi atau cerita dapat memancing 

jamaah berkonsentrasi untuk menyimak hikmah dibalik cerita yang disajikan Dai. 

Karena jemaah ingin tahu makna dibalik cerita yang disampaikan ustad. Lebih 

dominan para Dai melengkapi dakwahnya dengan cerita atau kisah. Cerita yang 
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disajikan tersebut, ada yang merujuk pada kisah para rasul, sahabat, dan cerita-

cerita yang mengandung pesan-pesan agama, juga ada cerita lucu yang terjadi di 

tengah masyarakat. Cerita yang disampaikan Dai berkaitan erat dengan cara-cara 

atau gaya Dai menampilkan dakwahnya sekaligus berfungsi untuk menarik 

perhatian audien, sehingga jamaah dengan mudah menerima pesan yang 

disampaikan melalui cerita. 

Seperti yang disampaikan oleh bapak hasan bahwa.”model dakwah 

seperti ini yang paling cocok kami terapkan di desa pattongko karena 

kami bercerita atau menyampaikan kisah-kisah inspirasi sehingga 

jamaah dapat mengambil hikma dari kisah yang kami sampaikan, 

model dakwah ini juga memberikan semangat bagi para jamaah karena 

seperti yang saya liat para jamaah atau masyarakat sangat senang dan 

berantusias mendengarkan ketika saya bercerita kisah-kisah terdahulu 

seperti cerita para nabi dan rasul, dan yang lebih menarik perhatian 

ketika para jamaah mendominasi anak-anak kecil yang ketika 

mendengarkan ceramah kami harus berusaha bagaimana membuat 

mereka paham akan apa yang kami sampaikan, sehingga sangat efektif 

jika menggunakan metode narasi yang menceritakan kisah-kisah 

terdahulu”
100

 

 

Narasi atau cerita ada di setiap budaya. Cerita atau narasi digunakan Dai 

dalam berdakwah dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama. Dai 

menghadirkan cerita dalam dakwah baik secara langsung ataupun tidak. Dai 

mengemas dakwahnya dengan cara memasukkan pesan-pesan agama dalam cerita. 

Model komunikasi dakwah tipe ini hampir ditemui pada setiap setting dakwah. 

bapak hasan pun menambahkan bahwa.”cerita atau narasi yang kami 

sampaikan bukan hanya cerita para nabi dan rasul, akan tetapi kami juga 

menyampaikan cerita kejadian-kejadian yang terjadi disekitar kita untuk 

dijadikam bahan pembelajaran dan intropeksi diri kepada para jamaah, 

bahkan terkadang ada jamaah yang tidak segang mnyampaikan masalah 

pribadi mreka untuk bisa diberikan solusi dari masalah tersebut”. 
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Cerita yang ditampilkan oleh Dai ini sangat bervariasi. Pada cerita-cerita 

Dai itu terselip pesan-pesan yang ingin di kaitkan tema dakwahnya saat itu. Cerita 

dalam berdakwah secara tidak langsung berkaitan erat dengan cara-cara Dai 

menampilkan dakwahnya. Ada yang sekaligus berfungsi untuk menarik perhatian 

audien atau jamaah, sehingga jamaah tidak berbicara sesama jemaah, ada pula 

cerita itu sebagai suatu cara bagi Dai memudahkan jamaah menerima pesan-pesan 

agama melalui perumpamaan yang terkandung dalam cerita, yang membuat 

jemaah mudah menerima pesan yang disampaikan melalui cerita yang 

dituturkannya. Dan memang dalam cerita yang sengaja di tuturkan Dai 

mengandung pesan-pesan yang perlu di cermati oleh jamaahnya. 

4. Model Peragaan dan Percontohan 

Peragaan termasuk salah satu upaya Dai meyakinkan khalayak tentang 

suatu materi. Peragaan ini dimaksudkan ketika Dai mempraktikan dan 

mencontohkan teknik-teknik atau cara tertentu tentang suatu masalah atau topik, 

misalnya peragaan memandikan mengkafani jenazah, peragaan wuduk, shalat, haji 

dan lain-lain. Peragaan ini sangat mendukung dalam mendukung presentasi Dai 

pada materi-materi tetentu. Dengan pearagaan ini jamaah bisa dengan mudah 

cara-cara pelaksanaan ibadah sesuai tuntunan syariah, karena jamaah bisa 

langsung pula mempraktikkan secara bergantian, bila praktiknya belum betul, Dai 

bisa langsung mengoreksi atau membetulkannya lagi. 

Hal ini juga disampaikan oleh ustad sholeh bahwa, “peragaan dalam 

menyampaikan ceramah memang sangat penting karna kadang kala kami 

menyampaikan dakwah berubah praktek wudhu, jenasah dan lain-lain, 

kadang jamaah sangat sulit memahami ketika kita tidakn 

memperagakannya secara langsung, bahkan sering kali jamaah yang 
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meminta langsung untuk kami mempraktekkan apa yang kami sampaikan 

baru saja”.
101

 

 

Peragaan dan praktik dapat dikategorikan pada salah satu usaha yang 

dikembangkan Dai dalam rangka membangun kesan terhadap jamaahnya. Karena 

Dai dapat memberi bimbingan di samping melalui penjelasan lisan. Sehingga 

jamaah lebih mudah menangkap pesan dengan cara penjelasan seperti ini. 

Hal ini disampaikan pula sama bapak takdir, “kegiatan peragaan ini 

kami lakukan untuk menarik perhatian para jamaah agar senang dan 

mau mengikuti kegiatan majelis selanjutnya, kami berusaha 

membangun kesan yang baik agar terlihat positif d mata masyarakat 

karna hal itu sangat mendukung lancarnya kegiatan dakwah”
102

 

 

Model dakwah yang diterapkan Dai dalam berdakwah terdiri dari model 

dialog, model monolog, model narasi, model muhasabah dan model peragaan atau 

percontohan. Model yang digunakan Dai selama berdakwah sangat tergantung 

pada latar belakang keilmuan dan pengalaman Dai dalam menghadapi berbagai 

tingkatan jamaah. Model komunikasi dakwah yang terapkan Dai berkembang 

berdasarkan kemampuannya memahami dan memaknai peristiwa komunikasi 

dakwah serta kemampuannya melihat peluang yang ada. Model tersebut 

digunakan Dai juga ada yang berfungsi untuk menarik perhatian. 

C. Etika komunikasi Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan Masyarakat Di 

Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 

 

Etika komunikasi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran 

Islam yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah. Semua prinsip itu dijadikan 

sebagai fondasi dasar dalam berpikir, bersikap, berbicara, bertindak dan 

sebagainya dalam kehidupan umat Islam tanpa kecuali. Karena, pada prinsipnya 
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dengan siapapun umat Islam berkomunikasi, mereka harus menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip yang mendasari etika komunikasi dalam kehidupan di masyarakat, 

terutama dalam keluarga.
103

 

Ketika etika dikaitkan dengan komunikasi, maka etika itu menjadi dasar 

pijakan dalam berkomunikasi antar individu atau kelompok. Etika memberikan 

landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku 

individu atau kelompok dalam komunikasi. Dengan demikian, tanpa etika 

komunikasi itu dinilai tidak etis. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi adalah tata cara berkomunikasi 

yang sesuai dengan standar nilai moral atau akhlak dalam menilai benar atau salah 

perilaku individu atau kelompok. Sesuatu yang harus di perhatikan seorang 

mubalig dalam menyampaikan pesan dakwahnya. 

1. Komunikasi yang baik dengan tidak melanggar perintah Allah. 

2. Pembicaraan ataupun kata-kata yang digunakan tidak menyakitkan. 

3. Komunikasi tepat sasaran, atau dalam arti informasi yang disampaikan 

harus mendidik. 

4. Komunikasi yang digunakan harus efektif, sehingga memberi ketegasan 

dan pesan akan tersampaikan dengan baik. 

Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah di butuhkan etika  yang baik 

dalam bertutur kata maupun bertidak agar pendengar menerimah dengan baik apa 

yang  di sampaikan oleh mubalig atau Dai. Adapun Etika Komunikasi yang sesuai 

dengan al-qur‟an ialah. 
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a. Etika berbicara 

1. Qaulan Sadidan 

Qaulan Sadidan berarti pembicaran, ucapan, atau perkataan yang benar, 

baik dari segi substansi (materi, isi, pesan) maupun redaksi (tata bahasa).  

Rasulullah SAW  selalu mengingatkan kita untuk selalu mengatakan 

“Qulil haqqa walau kana murran,”  yang mengandung makna “Katakanlah yang 

benar walau itu pahit,” ini menegaskan karena memang kebenaran bagi sebagian 

orang  menjadi keadaan yang penuh dengan kepahitan itu sendiri. Penuh rekayasa 

dan syarat kamuflase, yang tanpa kita sadari menggrogoti sendi-sendi tatanan 

kehidupan, inilah yang sedang terjadi di sekitar kita kali ini. Ketika kebohongan 

sudah mengurat-nadi, hoax berseliweran tanpa tabayun yang berimbang, seolah 

olah kebenaran enggan menunjukkan diri. Bukan karena malu atau terdesak 

dengan kebohogan, namun karena keduanya tak mungkin ada berdampingan 

dengan kebenaran.  

Jika kita bercermin dari hadis yang di sampaikan oleh nabi muhammad 

swt, seorang muballig memiliki peran penting Dalam menyampaikan suatu berita 

atau pesan hendaklah kita mengatakan kebenaran. 

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama atau muballig yang 

mengatakan bahwa sangat di perlukan seorang Dai yang memberikan 

pesan yang benar bagi maddunya. Agar apa yang di sampaikan oleh 

seorang Dai bisa jadi pelajaran atau pedoman hidup bagi seorang 

muballig. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memiliki 

pendidikan sama sekali.
104

 

 

Allah SWT  menyuruh hamba-Nya untuk senantiasa menjaga perkataan 

yang tegas, atau “qaulan sadidan” yaitu konsep perkataan yang benar, tegas, jujur, 

lurus, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele. Bahkan diantara kita pola 

berfikirnya harus fase demi fase “jika masih mudah mengapa dipersulit,” kerjakan 

urusan yang fokus baru menyelesaikan urusan yang lain, jangan sampai 
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kebanyakan yang diurusin sehingga ampar-amparan, apalagi salah urus jauh lebih 

berbahaya. 

2. Qaulan Ma’rufan (Perkataan Yang Baik) 

Qaulan ma‟rufan berarti perkataan yang baik. Qaulan ma‟rufan, berarti 

pembicaraan yang bermanafaaat, memberikan pengetahuan, mencerahkann 

pemikiran, menunjukkan pemecahan masalah atau kesulitan. Kepada orang yang 

lemah, seseorang bila tidak bisa membantu secara material, maka ia harus 

memberikan bantun secara psikologis. 

Qaulan ma‟rufa berarti perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, 

santun, menggunakan sindiran (tidak kasar), dan tidak menyakitkan atau 

menyinggung perasaan. Qaulan ma‟rufa juga bermakna pembicaraan yang 

bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat). Penggunaan prinsip qaulan 

ma‟rufan dalam Al-quran adalah dalam menyampaikan pendapat seorang 

komunikator harus menyampaikan perkataan yang baik, tidak kasar, tidak 

menyinggung dan menghindari kata-kata kotor agar tidak memancing amara bagi 

orang lain.   

Dari hasil observasi dan wawancara dengan  mubalig yang ada di desa 

tersebut mengatakan bahwa perkataan yang baik wajib di miliki oleh 

seorang mubalig, jika seorang mubalig tidak memiliki perkataan yang baik  

saat menyampaikan Dakwahnya, maka akan menyakiti hati maddunya. 

Hingga mengakibatkan ada seorang maddu enggang mengikuti kajian.
105

 

 

Namun jika dikaitkan dengan konteks era saat ini, makna qaulan ma‟rufan 

yaitu senantiasa memberikan pesan yang menghindari perbuatan mengolok-olok 

seseorang, sebab dengan tutur kata yang baik akan bermaslahat dan berdampak 
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pada silaturahmi yang baik. Sebagai seorang muslim yang beriman ungkapan 

yang telah dikeluarkan harus terjaga dari hal yang sia-sia, apa pun yang 

disampaikan haruslah mengandung nasehat, jangan sampai mencari keburukan 

dari orang lain lalu mengkritiknya. 

3. Qaulan Balighan  

Kata baligh berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulan 

Baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, 

mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah.  

Sebagai orang yang bijak bila berdakwah kita harus melihat situasi dan 

kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat. Bila bicara 

dengan anak-anak kita harus berkata sesuai dengan pikiran mereka, bila dengan 

remaja kita harus mengerti dunia mereka. Jangan sampai kita berdakwah tentang 

teknologi nuklir dihadapan jamaah yang berusia lanjut yang tentu sangat tidak 

tepat sasaran, malah membuat mereka semakin bingung. Gaya bicara dan pilihan 

kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan dengan saat 

berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Berbicara di depan anak TK tentu 

harus tidak sama dengan saat berbicara di depan mahasiswa. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang mubalig, berdakwah dikalangan 

masyarakat tentunya kita harus sesuaikan dengan siapa kita berbicara, 

dengan siapa kita berdakwah agar apa yang kita sampaikan berjalan 

dengan baik dan tersampaikan dengan baik pula, karena dalam majelis 

dakwah tidak semua yg kita hadapi adalah orang tua, remaja, bahkan anak-

anak SD maupun TK terkadang ikut andil dalam majelis. Kemudian 

menggunakan bahasa yang baik dan mudah d maknai oleh masyarakat. 

Dan bahkan kami menggunakan bahasa yang mreka gunakan pula ketika 

kami mampu melakukan itu agar kami berhasil dalam menyampaikan 

dakwah.
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Rasulullah sendiri memberi contoh dengan khotbah-khotbahnya. 

Umumnya khotbah Rasulullah pendek, tapi dengan kata-kata yang padat makna. 

Nabi Muhammad menyebutnya “jawami al-qalam”. Ia berbicara dengan wajah 

yang serius dan memilih kata-kata yang sedapat mungkin menyentuh hati para 

pendengarnya.  

4. Qaulan Masyuran  (Menggunakan Bahasa Yang Mudah Di Mengerti) 

Qaulan Maysura bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, 

mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-

kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Dalam 

komunikasi, baik lisan maupun tulisan, mempergunakan bahasa yang mudah, 

ringkas dan tepat sehingga mudah dicerna dan dimengerti. 

Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam adalah setiap berkomunikasi 

harus bertujuan mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan hamba-hambanya 

yang lain. Seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu 

menampilkan dirinya sehingga disukai dan disenangi orang lain. Untuk bisa 

disenangi orang lain, ia harus memiliki sikap simpati dan empati. Simpati dapat 

diartikan dengan menempatkan diri kita secara imajinatif dalam posisi orang lain. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang mubalig berdakwah yang baik ketika 

kita mengeluarkan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat, tidak 

betele-tele dan membuat masyarakat tidak nyaman dalam mendengarkan 

dakwah. Seorang mubaligh harus mengeluarkan bahasa yang baik, dan 

benar dan tidak membuat orang kecewa dengan apa yang kita 

sampaikan.
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Qaulan maysuran merupakan ucapan yang membuat orang mempunyai 

harapan dan menyebabkan orang lain tidak kecewa. Dapat pula dikatakan bahwa 

qaulan maysuran itu perkataan yang baik yang didalamnya terkandung harapan 

akan kemudahan sehingga tidak membuat orang lain kecewa atau putus asa. 

Dengan demikian qaulan maysuran merupakan tata cara pengucapan bahasa yang 

baik. 

5. Qaulan Layyinan 

Qaulan Layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara 

yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. 

Dengan demikian yang di maksud dengan Qaulan Layyinah adalah 

ucapan baik yang di lakukan dengan lemah lembut sehingga dapat menyentuh hati 

orang yang di ajak bicara. Ucapan yang lemah lembut dimulai dari dorongan dan 

suasana hati orang yang berbicara. Apabila ia berbicara dengan hati yang tulus 

dan memandang orang yang di ajak bicara sebagai saudara yang ia cintai, maka 

akan lahir ucapan yang bernada lemah lembut. Dampak lemah lembut itu akan 

membawa isi pembicaraan kepada hati orang yang diajak bicara. 

Seorang mubalig Dalam menyampaikan sebuah pesan Dakwah di 

perlukan etika dalam berbicara yakni kaulan layyina atau perkataan lemah lembut, 

ucapan yang kita sampaikan dengan perkataan lemah lembut, akan mudah di 

terimah oleh pendengar. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang mubalig, jika ada seorang mubalig 

menyampaikan pesan dakwahnya dengan cara yang arogan atau 

menggunakan perkataan yang keras hingga mengakibatkan pendengar 

enggang mendengarkan dakwah yang kita sampaikan.
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Komunikasi yang tidak mendapat sambutan yang baik dari orang lain 

adalah komunikasi yang dibarengi dengan sikap dan perilaku yang menakutkan 

dan dengan nada bicara yang tinggi dan emosional. Cara berkomunikasi seperti ini 

selain kurang menghargai orang lain, juga tidak etis dalam pandangan agama. 

Dalam perspektif komunikasi, komunikasi yang demikian, selain tidak 

komunikatif, juga membuat komunikan mengambil jarak disebabkan adanya 

perasaan takut di dalam dirinya. 

b. Etika sikap 

1) Beriman dan bertakwah kepada allah 

Seorang mubaligh tentunya harus beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT, karna sifat dan akhlak seorang mubaligh dilihat dari bagaimana ketaan dia 

kepada allah SWT. 

Seorang mubaligh di desa pattongko menyatakan bahwa, “salah satu syarat 

menjadi seorang mubaligh ialah dilihat dari ketaatannya kepada Allah 

SWT, karna sifat seorang mubaligh dilihat dr ketaatannya kepada 

tuhannya, seorang mubaligh akan dipercayai oleh masyarakat ketika 

masyarakat mampu menilai dan melihat bahwa si mubaligh tersebut 

seorang hampa yang sangat taat kepada tuhannya”.
109

 

  

Dari wawancara tersebut dapat kami simpulkan bahwa alasan utama 

seseorang disebut mubaligh adalah dilihat dari ketakwaanya kepada Allah SWT. 

jadi menjadi seorang mubaligh tidak sekedar mengatakan dia adalah seorang 

mubaligh akan tetapi ada hal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk 

menyandang gelar sebagai seorang mubaligh. 
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2) Ahli ibadah 

Menuntut ilmu dan menunaikan ibadah merupakan hal yang sama-sama 

dianjurkan dalam Islam. Meski demikian, keduanya memiliki kedudukan yang 

berbeda meski sama-sama baik jika ditunaikan. Bagi seorang mubaligh harus 

memiliki keduanya karna menyampaikan dakwah kepada masyarakat harus 

didasarkan adanya ilmu pengetahuan. Karna banyak ahli ibadah tetapi tdk mampu 

mnyampaikan dakwah kepada masyarakat. 

Seorang mubaligh di desa pattongko mengatakan bahwa, “mubalight 

bukan hanya dituntut untuk ahli dalam beribadah tetapi harus memiliki 

jangkauan ilu pengetahuan yang seluas-luasnya, seorang mubaligh tidak 

hanya dijadikan contoh bagi masyarakat dari segi ibadahnya akan tetapi 

dari perkataan dan perbuatannya pula, maka dari itu ilmu pengetahuan 

sangat penting dimiliki oleh seorang mubaligh .”
110

 

 

Dari wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahawa ahli ibadah 

belum tentu bisa dikatakan sebagai mubaligh karna tdk sedikit orang mampu 

menyampaikan nasehat dan ajaran agama islam dimuka umum, banyak ahli 

ibadah tetapi tidak mampu melakukan hal tersebut, maka dari itu ilmu 

pengetahuan dan kuatnya dalam beribadah adalah landasan yang harus dimiliki 

oleh seorang mubaligh dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. 

3) Siddiq 

Seorang mubaligh  harus menanmkan sifat jujur dalam dirinya, salah satu 

hal utama yang dilihat oleh masyarakat ialah sifat jujur dalam diri seseorang jika 

kita jujur maka orang lain akan mudah percaya akan kehadiran diri kita. Jujur 

adalah sifat yang sangat sulit ada dalam diri sesorang maka dari itu salah satu hal 

yang wajib seorang mubaligh miliki ialah perkataan yg jujur. 
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Seorang mubaligh desa pattongko mengatakan bahwa, “masyarakat akan 

mudah menerima kita ketika sifat jujur itu melekat dalam diri kita, jujur 

dalam menyampaikan pesan dakwah, jujur dalam hal perkataan dan 

sebagainya”.
111

 

 

Dari perkataan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kejujuran adalah 

hal penting yang harus dimiliki oleh seorang mubaligh, karna masyarakat akan 

mudah menerima kita dengan baik ketika kejujuran dalam diri kita ada. 

4) Amanah 

Sifat amanah sangat penting dimiliki oleh seorang mubaligh, karna 

amanah ialah sifat seorang mubaligh yaitu dapat dipercaya, seorang mubalik harus 

amanah dalam perkataan dan perbuatan, semua hal yang disampaikan dimuka 

umum harus bisa dan dapat dipercayai oleh semua orang, terutama jika ada 

seorang jama‟ah yang ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi tetapi 

jama‟ah tersebut ingin agar tidak diberitahu kepada siapapun. 

Seorang mubaligh berkata, “hal yang paling sering kai dapatkan d majelis 

ialah ketika seorang jam‟ah menyampaikan keluh kesahnya kepada kami 

dan meminta hanya kami yang mengetahuinya, apalagi hal tersebut aib 

besar yang harus kami jaga, sebagai mubaligh yang amanah memberikan 

solusi adalah hal yang sangat penting akan tetapi menjaga amanah adalah 

hal yang lebih penting lagi”.
112

 

 

Dari wawancara tersebut dapat kami simpulkan bahwa kepercayaan adalah 

hal yang utama dan harus dimiliki oleh seorang mubaligh, tampa adanya 

kepercayaan seorang mubaling pun sulit mendapatkan kepercayaan dari 

jama‟ahnya sedangkan  cerninan dari seorang mubaligh ialah amanah atau dapat 

dipercaya. 
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c. Etika perilaku 

1) Kejujuran (fairness) 

Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala 

hal, selain itu tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik.  Dengan demikian, kita 

harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. 

Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktifitas yang 

kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Termasuk 

dalam menyampaikan dakwah kepada khalayak banyak kejujuran sagat 

dibutugkan di dalamnya. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang mubaligh bapak ustad Hakim, “hal 

yang sangat penting melekat dalam diri seorang mubaligh adalah 

kejujuran, kejujuran dalam menyampaikan segala hal terutama ketika 

menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang di utarakan para jama‟ah 

kepada kami selaku mubaligh, semua hal yang disampaikan harus 

berdasarkan fakta dan benar adanya”.
113

 

 

Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-

benarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi 

(fakta). melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain 

sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan 

perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap 

individu terutama seorang mubaligh yang setiap saat menyampaikan nasehat-

nasehatnya kepada masyarakat. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha 

jujur dalam hal apapun baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan 

sebuah patokan sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain 

akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik. 
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2) Akurasi 

Akurasi yang dimaksud dalam komunikasi dakwah ini ialah ketepatan 

materi dakwah yang disampaikan kepada khalayak banyak, akurasi ialah materi 

yang tepat makna dan sasarannya. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang mubaligh, “semua hal, materi dan 

informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat harus nyata dan tepat 

sasaran, akurasi materi sangat penting bagi kami selaku mubaligh karna 

kepercaan itu muncul ketika kami menyampaikan infotmasi dengan tepat 

pula”.
114

 

 

Wawancara dari mubaligh diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

Penyampaian pesan secara akurat merupakan bagian dari pokok etika komunikasi. 

Penyampaian ajaran agama yang tidak jelas sumbernya dan tidak valid datanya, 

apabila terserap dan terterima berpotensi menimbulkan efek negatif. Persoalan 

inilah yang selalu meresahkan masyarakat terutama mereka yang masih awam 

terhadap ajaran agama tersebut. 

3) Bebas dan bertanggung jawab 

Baban dan bertanggung jawab berarti kemampuan seseorang dalam 

menentukan sikap untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain 

sesuai dengan minat dan bakat masing-masing berdasarkan hati nurani yg benar 

dan tanpa harus menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

Seorang mubaligh tentu harus bebas dan bertanggung jawab atas apa 

yang mreka sampaikan, apapun yang mereka katakan di muka umum mereka 

harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan itu. 

Seperti yang dikatakan oleh seorang mubaligh, “seorang mubaligh harus 

mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan di muka umum 
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sekecil apapun itu, kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami 

sampaikan, maka dari itu kami selaku mubaligh harus meperhatika apa-

apa saja yang layak untuk kami sampaikan kepada masyarakat”.
115

 

 

Dari wawancara tersebut dapat kami simpulkan bahwa tanggungjawab 

mubaligh sangat besar dalam menyampaiakn pesan dakwah kepada masyarakat, 

semua hal yang mubaligh sampaikan akan dipertanggungjawabkan, maka dari itu 

seorang mubaligh harus memperhatikan terlebih dahulu sebelum menyampaikan 

pesan dakwah kepada masyarakat. 

4) Kritik konstruktif 

Dalam komunikasi tidak etis dan tidak beradab apabila dalam 

menyampaikan kebenaran tersebut secara kasar. Ucapan yang keluar dari lidah 

harus baik. Baik yang dimaksud dalam hal ini adalah menyampaikan dengan 

susunan kata-kata yang bernilai tinggi, tidak mengejek, menghardik, kasar dan 

menyinggung perasaan. 

Bapak hakim selaku mubaligh di desa pattongko mengatakan bahwa, 

“seorang mubaligh harus peka terhadap keadaan di sekitarnya, harus 

mampu mengritik dan memberikan arahan kepada masyarakat ketika ad 

hal yang menjanggal, seorang mubaligh harus mampu meluruskan 

masalah yang dihadapi oleh jama‟ahnya, karna mubaligh harus peka 

dengan situasi dan peduli terhadap keselamatan orang banyak”.
116

 

 

Memberikan kritik yang beralasan jelas kepada orang lain dengan 

menggunakan komentar positif yang mampu diterima dengan baik itu harus 

dilakukan oleh seorang mubaligh, dengan menyampaikan kritikannya secara 

bersahabat, dan menyarankan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki 

kesalahan itu dilain waktu. 
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5) Adil 

Perilaku adil merupakan salah satu tiket untuk mendapat kepercayaan 

orang untuk mendapatkan reputasi yang baik. Karena dengan reputasi yang baik 

itulah kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan menyampaikan nilai-nilai 

kebaikan dan kebenaran dengan orang lain. Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita 

bagi dan sampaikan hanya akan masuk ke telinga kiri dan keluar melalui telinga 

kanan. Karena, perilaku adil itu identik dengan konsistensi antara perilaku dan 

perkataan. 

Seorang mubaligh berkata, “adil bagi seorang mubaligh adalah perilaku 

yang harus dimiliki karena untuk mendapatkan kepercayaan orang lain 

harus memiliki sikap adil dalam diri kita, tidak membeda-bedakan orang 

lain, berlaku adil terhadap sesama, karna sebagai mubaligh kita harus 

memperlihatkan contoh yang baik terhadap masyarakat”.
117

 

 

Dari wawancara tersebut dapat kami simpulkan bahwa adil adalah sikap 

yang seharusnya dimiliki oleh seorang mubaligh yang mencerminkan dirinya 

sebagai pemberi nasehat yang layak dicontoh dan diteladani oleh banyak orang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi 

sangat efektif digunakan dalam dakwah karena antara komunikasi dan dakwah 

mempunyai kesamaan, baik dari segi pengertian, komponen, maupun tujuan. 

Sementara perbedaannya hanya terletak pada isi pesannya. Komunikasi isi 

pesannya bersifat umum, sedangkan dakwah isi pesannya bersifat khusus 

(menyangkut masalah agama).  

1. Model Dakwah Mubaligh Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Pattongko 

Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 

Adapun yang menjadi model dakwah mubalig dalam pembinaan ke 

agamaan yaitu, Model Dialog  yakni muballigh atau Dai dalam berdakwah 

membuka ruang untuk berdialog dengan jamaahnya dalam rangka menyampaikan 

pesan-pesan agama dan menyerap informasi dari jamaah tentang pemahaman 

keagamaan jamaah.Model Monologis yaitu yang di maksud dalam penelitian ini 

proses dakwah berlangsun satu  arah, Model Narasi yaitu Penyajian dakwah 

dengan model narasi atau cerita dapat memancing jamaah berkonsentrasi untuk 

menyimak hikmah dibalik cerita yang disajikan Dai, Model Peragaan Dan 

Percontohan, Peragaan termasuk salah satu upaya Dai meyakinkan khalayak 

tentang suatu materi. 
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2. Etika komunikasi Dakwah Mubalig Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa 

Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 

Etika komunikasi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam 

yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah. Semua prinsip itu dijadikan sebagai 

fondasi dasar dalam berpikir, bersikap, berbicara, bertindak dan sebagainya dalam 

kehidupan umat Islam tanpa kecuali. Adapun Etika Komunikasi yang sesuai 

dengan al-qur‟an ialah. 

a. Etika berbicara 

Adapun yang termasuk  dalam Etika Berbicara yaitu Qaulan sadidan 

(perkataan yang benar), Qaulan ma‟rufan ( perkataan yang baik), Qaulan baligha 

(kata-kata efektif) Qaulan masyuran ( perkataan yangmudah). 

b. Etika Sikap 

Adapun yang termasuk dalam etika  sikap yaitu beriman dan bertakwah, 

ahli ibadah, siddiq dan amanah. 

c. Etika prilaku 

Adapun yang termasuk dalam etika prilaku yaitu akurasi (ketepatan data 

atau informasi), bebas dan bertanggung jawab, ckritik konstruktif ( mengriitik dan 

mengoreksi kekeliruan yang terjadi) dan adil 

B. Implikasi Penelitian 

1.   Dari hasil penelitian ini masyarakat mampu mengambil informasi yang telah 

penulis kumpulkan agar dapat menjadi bahan acuan untuk pengembangan daerah, 

penelitian lainnya, maupun sumber bacaan tentang komunikasi dakwah mubalig 

dalam pembinaan keagamaan masyarakat di desa pattongko Kecamatan sinjai 

tengah 



104 

 

 

 

2.  Diperlukan kajian lebih lanjut terkait komunikasi dakwah mubalig dalam 

pembinaan keagamaan masyarakat dapat memberikan banyak solusi terbaik serta 

perlunya menindak lanjuti hasil penelitian ini agar tidak hanya menjadi sebatas 

teori. 
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LEMBAR OBSERVASI 

MODEL DAKWAH MUBALIG DALAM PEMBINAAN  

MASYARAKAT DI DESA PATTONGKO  

KECAMATAN SINJAI TENGAH 

Nama   : 

Profesi   : 

Tempat/Tgl Lahir : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

 

No 

 

Aspek Yang Akan Diobservasi 

 

Keterangan 

Ya Tidak 

1. Mubalig Menggunakan Model Dakwah Pada 

Saat Menyampaikan Pesan Dakwanya 

    

2. Pesan yang di sampaikan mubalig memiliki 

unsur yang membangun 

  

3. Mubalig memberikan ruang kepada maddu 

untuk menyampaikan pertanyaan 

  

4. Mubalig Mengunakan Narasi Atau Cerita 

Pada Saat Menyampaikan Pesan Dakwahnya 

  

5. Mubalig memberikan percontohan pada saat 

menyampakan pesan dakwanya  

  

6. Pesan yang di sampaikan mubalig 

mengandung perkataan yang benar dan 

mudah dimengerti 

  

7. Pesan Dakwah Mubalig Dalam   
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Menyampaikan Pesan Dakwahnya 

Menggunakan Bahasa Yang Pantas 

8.  Muballig saat menyampaikan pesan 

dakwahnya menggunakan kata yang lemah 

lembut 

  

 

Sinjai,................... 

Observasi, 

 

 

                                                                     (................................) 
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4. Mubalig Mengunakan Narasi Atau Cerita 

Pada Saat Menyampaikan Pesan Dakwahnya 

  

5. Mubalig memberikan percontohan pada saat 

menyampakan pesan dakwanya  

  

6. Pesan yang di sampaikan mubalig 

mengandung perkataan yang benar dan 

mudah dimengerti 

  

7. Pesan Dakwah Mubalig Dalam   
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Menyampaikan Pesan Dakwahnya 

Menggunakan Bahasa Yang Pantas 

8.  Muballig saat menyampaikan pesan 

dakwahnya menggunakan kata yang lemah 

lembut 

  

 

Sinjai,................... 

Observasi, 

 

 

                                                                     (................................) 
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Mubalig 

1. Data Pribadi 

Nama  Responden :  

Profesi   :  

Alamat  :   

Hari/Tanggal  :  

2. Pertanyaan 

a. Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah Kepada  Masyarakat, Apakah 

Ustadz Melihat Situasi Dan Kondisi Masyarakat Sebelum 

Menyampaikan Pesan Dakwah? 

b. Bagaimana ustadz menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat 

yang memiliki latar belakang kurangnya pendidikan? 

c. Apakah Ustadz Menggunakan Model Dialog Dalam Menyampaikan 

Pesan Dakwah Pada masyarakat? 

d. Dalam Menyapaikan Pesan Dakwah  Ke Pada Masyarakat, Model 

Seperti Apa Yang Cocok Di Gunakan Agar Pesan Yang Di 

Sampaiakan Mudah Diterimah? 

e. Dalam menyampaikan pesan dakwah ke pada masyarakat,  bagaimana 

cara ustadz menyakinkan masyarakat dengan pesan yang di 

sampaikan? 

f. Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah Kepada Masyarakat Hal Yang 

Paling Penting Yang Harus Di Perhatikan? 
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LEMBARAN WAWANCARA 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

 

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini 

 

Nama : Baharuddin 

Profesi/ Jabatan : Mubalig/ Kepalah Dusun  

Alamat : Desa Pattongko 

 

Menerangkan Bahwa 

 

Nama : Nursan 

Nim : 80100219092 

Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi Islam 

 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam 

rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah program 

studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara (interview) dan panduan 

wawancara (Interview Guide), serta petunjuk lainya dari informan. 

 

Sinjai,    Januari 2022 

 

 

 

Narasumber Informan 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

 

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini 

 

Nama : Takdir 

Profesi/ Jabatan : Mubalig  

Alamat : Desa Pattongko 

 

Menerangkan Bahwa 

 

Nama : Nursan  

Nim : 80100219092 

Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi Islam 

 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam 

rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah program 

studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara (interview) dan panduan 

wawancara (Interview Guide), serta petunjuk lainya dari informan. 

 

Sinjai,    Januari 2022 

 

 

 

Narasumber Informan 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

 

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini 

 

Nama : Usri  

Profesi/ Jabatan : Mubalig  

Alamat : Desa Pattongko 

 

Menerangkan Bahwa 

 

Nama : Nursan 

Nim : 80100219092 

Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi Islam 

 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam 

rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah program 

studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara (interview) dan panduan 

wawancara (Interview Guide), serta petunjuk lainya dari informan. 

 

Sinjai,    Januari 2022 

 

 

 

Narasumber Informan 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

 

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini 

 

Nama : Dalman  

Profesi/ Jabatan : Mubalig 

Alamat : Desa Pattongko 

 

Menerangkan Bahwa 

 

Nama : Nursan 

Nim : 80100219092 

Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi Islam 

 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam 

rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah program 

studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara (interview) dan panduan 

wawancara (Interview Guide), serta petunjuk lainya dari informan. 

 

Sinjai,    Januari 2022 

 

 

 

Narasumber Informan 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

 

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini 

 

Nama : Danial  

Profesi/ Jabatan : Mubalig 

Alamat : Desa Pattongko 

 

Menerangkan Bahwa 

 

Nama : Nursan 

Nim : 80100219092 

Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi Islam 

 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam 

rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah program 

studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara (interview) dan panduan 

wawancara (Interview Guide), serta petunjuk lainya dari informan. 

 

Sinjai,    Januari 2022 

 

 

 

Narasumber Informan 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

 

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini 

 

Nama : Ramli  

Profesi/ Jabatan : Mubalig/ ketua DPD Dusun Karoppa  

Alamat : Desa Pattongko 

 

Menerangkan Bahwa 

 

Nama : Nursan 

Nim : 80100219092 

Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi Islam 

 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam 

rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah program 

studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara (interview) dan panduan 

wawancara (Interview Guide), serta petunjuk lainya dari informan. 

 

Sinjai,    Januari 2022 

 

 

 

Narasumber Informan 

  



137 

 

 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

 

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini 

 

Nama : Sulaeman 

Profesi/ Jabatan : Mubalig 

Alamat : Desa Pattongko 

 

Menerangkan Bahwa 

 

Nama : Nursan 

Nim : 80100219092 

Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi Islam 

 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam 

rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah program 

studi pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara (interview) dan panduan 

wawancara (Interview Guide), serta petunjuk lainya dari informan. 

 

Sinjai,    Januari 2022 

 

 

 

Narasumber Informan 
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DOKUMENTASI 

 

 

1. Observasi 
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142 

 

 

 

2. Wawancara Dengan Mubalig 
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BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

 

Nama    : Nursan 

NIM    : 80100219092 

Tempat/ TGL. Lahir  : Sinjai, 11 Januari 1996 

Alamat    : Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai 

Riwayat pendidikan 

1. SD/ MI  : SD MIFTAHUL KHAIR HARU. 

2. SLTP/ MTS  : SMP NEGERI 3 SINJAI TENGAH. 

3. SMU/MA  : SMA NEGERI 2 SINJAI TENGAH. 

4. D1/S1   : IAI MUHAMMADIYAH SINJAI. 

Handphone   :082296151360 

Nama Orang Tua  : Sanuddin ( Ayah) 

  Nurlia (Ibu) 

 


