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KATA PENGANTAR 

  بسِْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ   

ي ِئاَ تِ أعَْمَا مَنْ يهَْدِ أللَّةُ فلَاَ مُضِلَّ  اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّةِ نَحْمَدهُُ وَنسَْتعَِيْنةُُ وَ نَسْتغَْفِرُهُ وَنعَوُْذُ بِا للَّةِ مِنْ شُرُرَ أنَْفسُِنَا وَمِنْ سَ 

داً عَبْدهُُ وَرَسُوْ لَهُ لَةُ وَمَنْ يضُْلِلْ فلَاَ هَا دِيَ لةَ وأشَْهداُنَْ لاَّأِلهََ ألِآَ اللَّةُ وَ حْدهَُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأشَْهَدأُنََّ مُحَ  مَّ   

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat, 

hidayah dan taufiqnya kepada seluruh makhluk yang menjadi ciptaannya. Shalawat 

serta salam semoga terus mengalir kepada baginda pemimpin sejati yaitu nabi 

Muhammad saw, beserta sahabat sahabatnya yang  telah mengorbankan jiwa serta 

keimanan beliau untuk memajukan umat ini, menjadi umat yang berahlak mulia dan 

berkeyakinan teguh, demi terciptanya Islam yang rahmatanlil alamin. 

Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan sebuah karya yang menjadi 

syarat wajib dalam dunia akademik kampus, dalam perjalanan peneliti tentu 

mengalami banyak pasang surut, suka-duka yang menjadi latar belakang yang 

memengaruhi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul 

“Dakwah Ikatan Dai Mda Indonesia (IDMI) dalam Mewujudkan Moderasi 

Beragama Generasi Muda di Kabupaten Bantaeng” dari judul tersebut tentu 

bukan suatu perkara yang mudah, oleh karena itu peneliti memberikan apresiasi 

yang sangat besar yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini 

semoga apa yang peneliti cantumkan dalam tesis ini bernilai pahala di sisi Allah 

swt. Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimah kasih setinggi-

tingginya terutama kepada: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 
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 د

 

Dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 
 م

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

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

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

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قِـيْـلَ  

 yamu>tu : يَـمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ ai a dan i ْ ى  ـَ
 

fath}ah dan wau au a dan u ْ و  ـَ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

d}ammah dan wau ــو  ـُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

ــــى  ـِ
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Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :  رَوْضَـة ُ الأطَْفَالِ 

الَْـفـاَضِــلَة الَْـمَـدِيْـنَـة ُ     : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah :  الَـْحِـكْـمَــة 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ـ ـ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana :  رَب ــَنا

 َ ـيَْــنا  <najjaina :  نَـج 
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 al-h}aqq :  الَـْـحَـق  

 nu“ima :  نعُ ــِمَ 

 aduwwun‘ :  عَـدوُ  

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَـلِـى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِى  

6. Kata Sandang 

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

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar - 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

لــْزَلــَة   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَـْـفَـلْسَـفَة 
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 al-bila>du : الَـْـبـــِلاَدُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

 

Contoh: 

  Di>nulla>h :  دِيـْنُ اللهِ 

   Billa>h :  بِاللِ  

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 Hum fi> rah}matilla>h:  هُـمْ فِيْ رَحــْـمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
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oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

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

 

 

B. Daftar Singkatan 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Isnaeni 

NIM : 80100221018 

Judul : Dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam 

Mewujudkan Moderasi Beragama Generasi Muda di 

Kabupaten Bantaeng 

Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan bahwa penelitian ini 

bertujuan: 1. Untuk menganalisis bentuk dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia 

(IDMI) dalam muwujudkan moderasi beragama generasi muda di Kabupaten 

Bantaeng, 2. Untuk menganalisis dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam 

memberikan perhatian pada moderasi beragama generasi muda di Kabupaten 

Bantaeng. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian 

kepustakaan atau library research dengan fokus penelitian tentang dakwah Ikatan 

Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam mewujudkan moderasi beragama generasi muda 

di Kabupaten Bantaeng. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dakwah 

dan komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber primer dalam 

bentuk wawancara dan observasi. Sumber data sekunder adalah dari informan lain 

yang dekat dan mengerti terkait dengan Ikatan Dai Muda Indonesia di Kabupaten 

Bantaeng. Metode pengumpulan data melalui beberapa tahapan yaitu: melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bukti penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dakwah Ikatan Dai Muda 

Indonesia (IDMI) dalam mewujudkan moderasi beragama generasi muda di 

Kabupaten Bantaeng, yakni dengan menggunakan beberapa bentuk dakwah, yakni 

dengan bentuk billisaan, diantaranya dengan metode ceramah, khutbah, diskusi, 

nasehat, dan bentuk dakwah kultural. (2) IDMI memberikan perhatian kepada 

moderasi beragama generasi muda di Kabupaten Bantaeng, karena tidak terlepas 
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dari visi dan misi IDMI, diantaranya menciptakan masyarakat yang religious, 

damai, optimis moderat dalam  bingkai negara kesatuan Indonesia. IDMI juga 

sangat menjujung tinggi nilai-nilai solidaritas antar anggota organisasi, tidak saling 

menjatuhkan, IDMI juga menjaga nilai-nilai keharmonisan, dan menjadi wadah di 

Kabupaten Bantaeng, merangkul semua kalangan, kecuali kelompok yang memilki 

paham ekstrim. IDMI tetap menjaga keharmonisan dalam berorganisasi baik 

sesama masyarakat maupun kepada anggota. IDMI sebagai ruang untuk berporoses 

dan mengasah kemampuan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dai-dai 

yang handal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Yang menjadi misi sehingga 

memberikan perhatian pada moderasi beragama yakni memberikan kontribusi 

nyata dalam membangun karakter bangsa melalui dakwah, pendidikan, kajian, 

pemahaman, baik berkaitan kajian amalan alquran dan hadis dan pemahaman yang 

berkaitan dengan Negara kesatuan RI.  

Implikasi dari penilitian ini, diharapkan akan adanya penelitian lanjutan 

mengenai dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI), Sehingga mampu 

berdakwah di tengah keberagaman secara moderat dengan konsep 

rahmatallil’alamiin. 

 

 

ABSTRACT 

Nama : Isnaeni 

NIM : 80100221018 

Judul       : Da'wah of the Indonesian Young Dai Association (IDMI) in Realizing   

Religious Moderation for the Young Generation in Bantaeng 

Regency 

Based on the problem formulation, it can be formulated that this research 

aims: 1. To analyze the form of preaching of the Indonesian Young Dai Association 

(IDMI) in realizing religious moderation for the younger generation in Bantaeng 

Regency, 2. To analyze the preaching of the Indonesian Young Dai Association 

(IDMI) in paying attention to moderation religious younger generation in Bantaeng 

Regency. 

This research uses qualitative research with library research with a 

research focus on the preaching of the Indonesian Young Dai Association (IDMI) 

in realizing religious moderation for the younger generation in Bantaeng Regency. 

The approach used is a da'wah and communication approach. In this research, 

researchers took primary sources in the form of interviews and observations. The 

secondary data source is from other informants who are close and understand the 

Indonesian Young Dai Association in Bantaeng Regency. The data collection 

method goes through several stages, namely: through observation, interviews, and 

documentation as research evidence. 

The results of this research show that (1) the Da'wah of the Indonesian 

Young Dai Association (IDMI) in realizing religious moderation for the young 

generation in Bantaeng Regency, namely by using several forms of da'wah, namely 

in the form of billisaan, including the methods of lectures, sermons, discussions, 

advice, and a form of cultural preaching. (2) IDMI pays attention to the religious 
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moderation of the younger generation in Bantaeng Regency, because it is 

inseparable from IDMI's vision and mission, including creating a religious, 

peaceful, moderately optimistic society within the framework of the unitary state of 

Indonesia. IDMI also highly upholds the values of solidarity between members of 

the organization, not tearing each other down, IDMI also maintains the values of 

harmony, and becomes a forum in Bantaeng Regency, embracing all groups, except 

groups that have extreme beliefs. IDMI continues to maintain harmony in the 

organization both among the community and among its members. IDMI is a space 

to process and hone skills. With the aim of improving the quality of reliable 

preachers in Bantaeng Regency. The mission is to pay attention to religious 

moderation, namely to make a real contribution in building national character 

through da'wah, education, study, understanding, both related to the study of the 

practice of the Koran and hadith and understanding related to the unitary state of 

the Republic of Indonesia. 

The implication of this research is that it is hoped that there will be further 

research regarding the da'wah of the Indonesian Young Dai's Association (IDMI), 

so that it can preach in the midst of diversity in a moderate manner with the concept 

of rahmatallil'alamin. 



 

 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang universal. Umat Islam mempunyai kewajiban 

untuk melanjutkan estafet perjuangan dan melaksanakan misi kerasulan kepada 

semua umat manusia. Termanifestasikan melalui kegiatan amar makruf nahi 

munkar. Amar makruf adalah segala perbuatan yang dipandang baik menurut 

agama dan akal atau adat istiadat. Sementara nahi munkar adalah segala perbuatan 

yang dipandang buruk menurut agama dan akal atau adat istiadat.1 

Kegiatan dakwah sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat atau umat Islam secara umum, guna menumbuhkan 

dan mewujudkan kesalehan sosial, baik secara individu maupun kelompok, 

memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama yang tentunya dilandasi oleh 

kebenaran tauhid, persamaan derajat, rasa persaudaraan, kesadaran akan arti 

penting kesejahteraan bersama, saling menghargai dan menghormati serta 

menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.2 

Kita bisa melihat, bagaimana perkembangan zaman semakin cepat, 

teknologi semakin canggih, dunia  semakin  hari  semakin  modern. Tidak salah, 

jika kerusakan  yang  ditimbulkanya  pun  juga  semakin banyak. Oleh karena itu, 

dakwah sangat dibutuhkan sebagai benteng pertahanan dan peringatan untuk 

menyadarakan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Berdakwah tidak hanya 

 
  1 Eko Purwono dan M. Wahid Nur Tualeka, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Perspektif 

Sayyid Quthub, Jurnal Studi Agama-agama vol. 1 no. 2, 2015), h. 7. 
2 Muhammad Rais Amin, dkk, Dakwah dan Keragaman Umat: M enelisik Syiar Islam 

dalam Identitas Lokal, (Cet. 2; Sorong: STAIN Sorong Press dan Azza Grafika, 2013), h. 23. 
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sebatas menyampaikan kebenaran saja,  melainkan perlu  adanya  prinsip-prinsip  

dalam berdakwah, supaya dakwah dapat dilakukan dengan baik dan benar, serta 

terarah. 

Taqiyuddin an-Nabhani berkata dalam buku yang ditulis Mastori bahwa, 

“Kemunduran dunia Islam terjadi akibat lemahnya pemahaman umat terhadap 

Islam yang amat parah, yang merusak pada pikiran kaum muslim secara tiba-tiba”.3 

Di samping itu, cara penyampaian dakwah juga sering kali tidak dapat diterima 

dengan baik oleh mad’u. Salah satu kegagalan dakwah Islam disebabkan oleh 

asumsi kaum muslim bahwa pedanglah yang menjadi sarana kewajiban 

menyampaikan risalah.4 Prinsip perjuangan menegakkan kebenaran dalam Islam 

yakni upaya mengaktualisasikan kebenaran Islam dalam kehidupan sosial guna 

menyelamatkan mereka dan lingkungannya dari kerusakan.5 

Indonesia adalah negara majemuk. Berbagai macam lapisan masyarakat, 

perbedaan karakter, bahasa, keyakinan, sudut pandang, dan lain-lain, maka tak 

salah jika diterapkan dakwah moderasi. Yakni dakwah yang  menyeru  umat 

manusia untuk melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah 

berbuat makruf dan  mencegah dari perbuatan munkar, dengan bersikap pandang 

yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang bersebrangan 

dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap  yang dimaksud tidak 

mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Moderasi (wasathiyah) tengah-tengah 

merupakan salah satu karakteristik Islam. Sering juga disebut dengan "tawazun", 

 
3 Mastori, Pemikiran Politik Dakwah Kontemporer, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 122. 
4 Irwan Masduqi, Ketika Non Muslim Membaca Al-Quran, (Jakarta: Bunyan, 2013), h. 153. 
5 Indra Hasbi, Pesantren dan Transformasi Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2003), h. 22. 
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yakni sikap pertengahan dan sikap seimbang antara dua kutub yang berlawanan dan 

bertentangan, dimana salah satunya tidak berpengaruh sendirian, akan tetapi kutub 

lawannya pun tidak dinafikan, dimana salah satu dari kedua kutub ini tidak diambil 

melebihi haknya ataupun melanggar dan menzhalimi kutub lawannya.6 

Menghargai pandangan dan pendapat dari pihak lain dalam setiap ajaran dan 

paham keagamaan sangat penting bagi setiap penganut keyakinan beragama, 

pemahaman akan adanya perbedaan pandangan dan pendapat dalam keberagaman 

itulah yang memungkinkan seorang menemukan jalan tengah (moderat) dalam 

menyikapi perbedaan tersebut. Inilah konsep Islam yang dinamakan pemahaman 

Islam wasathiyah atau Islam moderat. Dengan kata lain, ketika seseorang 

dihadapkan pada satu pilihan akan sebuah kebenaran tafsir versi dirinya, namun 

disisi lain hal tersebut tidak mungkin untuk dijalankan, maka yang terjadi seringkali 

muncul adalah sikap ekstrim karena penganut agama tersebut tidak mampu 

memahami adanya alternatif kebenaran penafsiran lain, yang sebenarnya masih bisa 

diupayakan. Peranan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada 

konteks seperti inilah menjadi sangat penting sebagai solusi dan jalan tengah juga 

sebagai alternatif dari sebuah perspektif (cara pandang) dalam beragama.7 

Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada 

terhadap pemeluk agama lain. Islam tidak melarang umatnya untuk bekerjasama 

dengan pemeluk agama lain dalam sektor apapun, seperti ekonomi, sosial, dan 

 
6 Yusuf Al-Qordhawi, Menuju Pemahaman yang Kaffah, (Jakarta: Insan Cemerlang: 2003), 

h. 234. 
7 Joni Tapingku, OPINI: Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa, 

dalam https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/. Diakses pada 15 
September 2021. 

https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/
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politik. Nabi Muhammad Saw. telah memberikan teladan mengenai bagaimana 

semestinya memelihara kerukunan termasuk dengan orang-orang yang berbeda 

agama. Dalam sebuah hadis, misalnya disebutkan bahwa suatu hari, usungan 

jenazah melintas di depan Rasulullah, maka beliau berdiri. Para sahabat 

memberitahu “Wahai Rasulullah, ia adalah jenazah orang Yahudi”. Tetapi beliau 

menjawab, “Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah”. (HR. Al-Bukhari).8 

Nah dari sinilah, kita bisa mengambil pelajaran, bahwa siapapun yang kita 

temui, baik berbeda dari jenis ras, budaya, agama dan lain-lain, maka perlu dan 

penting menanamkan, serta menjunjung nilai saling mengahargai antar sesama. 

Seperti itu jugalah seorang penyampai kebenaran atau dai dalam memdakwahkan 

Islam. 

Dai atau pendakwah tidak  asing lagi dikalangan masyarakat. Khususnya di 

Kabupaten Bantaeng yang sudah banyak menjadi seorang dai. Tentunya ini sangat 

berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Apatah lagi dengan adanya Ikatan Dai 

Muda Indonesia yang berkibar di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bantaeng. 

Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) di Bantaeng hadir berawal dari 

banyaknya dai-dai muda yang berpotensi, namun tidak ada wadah yang 

menaunginya. Sehingga lahirnya IDMI sebagai wadah pemersatu, dimana dai-dai 

muda ini bisa menjadikannya tempat silaturahmi, dan juga menjadikan wadah untuk 

mengembangkan dakwah-dakwah muda di Kabupaten Bantaeng. Inilah yang 

melatarbelakangi terbentuknya Ikatan Dai Muda Indonesia di Kabupaten Bantaeng. 

 
8  M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern, Membangun Karakter Generasi Muda, 

(PT. Mardja: Bandung, 2016), h. 70.   
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IDMI digagas oleh Ustadz H. Muh. Tahir, S.H. sekaligus sebagai ketua 

umum IDMI. Pada saat itu digagas di Aula Pondok Pesantren DDI Mattoanging 

Bantaeng. Sekarang merupakan kepengurusan kedua, terbentuk pada tahun 2019. 

Kemudian tahun 2022 dilakukan Musda.  

Ada beberapa program IDMI, diantaranya safari dakwah dari masjid ke 

masjid, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Dengan waktu yang sudah 

ditentukan, yakni setelah Magrib sampai Isya. Sebelum hal tersebut dilakukan, 

terlebih dahulu pengurus IDMI menghubungi atau mengkomunikasikan ke 

pengurus masjid terkait dengan kesediaan di Masjid yang akan ditempati. Dalam 

program ini, diharapkan semua pengurus IDMI ikut hadir dalam safari dakwah itu. 

Biasanya bersinergi dengan pemerintah setempat, seperti kepala desa atau camat. 

Di samping itu juga, IDMI melakukan perekrutan anggota, yakni dengan 

melaksanakan pengkaderan atau disebut LDM (Latihan Dakwah Milenial). Ini 

dilakukan pada periode pertama. Untuk periode kedua, IDMI tidak lagi melakukan 

safari dari Masjid ke Masjid, melainkan berfokus di Masjid Agung Syekh Abdul 

Gani Bantaeng. Dengan jadwal rutin setiap hari Sabtu setelah shalat subuh diisi 

langsung oleh rekan-rekan pengurus IDMI. Hal tersebut sudah berlangsung selama 

satu tahun. Dengan jadwal yang sudah ditentukan, serta materi-materi yang sudah 

disiapkan atau ditentukan judul ceramah yang akan dibawakan. Adapun program 

selanjutnya adalah, diadakannya safari dakwah bersama pemerintah daerah.9 

 
9 Wawancara dengan ketua umum IDMI Kabupaten Bantaeng, Ustadz Tahir, S.H,  tanggal 

06 Februari  2023 di Jalan Pemuda, Bantaeng. 
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Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) salah satu organisasi yang sangat paham 

akan keberagaman yang ada. Karena pengurus IDMI sendiri berasal dari 

latarbelakang pendidikan yang berbeda-beda pula. Dalam IDMI beragam 

organisasi-orgnisasi lain yang terlibat dalam pengurusan IDMI. Dalam artian, ada 

beberapa corak yang ada di dalamnya. Yang tentunya sebagai  tanda bahwa IDMI 

moderat. Adapun moderasi beragama dalam pembahasan IDMI dalam dakwahnya 

sudah terlihat bagaimana kita mendukung program pemerintah daerah. Memang 

dalam internal IDMI, ada kajian-kajian terkait pembahasan wasatiyah atau moderat 

itu sendiri. Sampai sekarang, teman-teman IDMI sangat moderat dalam hal 

penyampaian dakwah. Terbukti juga, adanya beberapa pengurus IDMI Bantaeng 

yang bisa berdakwah di daerah lain. Seperti ketua umum ustadz Tahir al-Aksi, 

sekretaris umum IDMI, KM. Abu Hurairah dan beberapa anggota lainnya yang 

keluar berceramah. Yang minoritas muslim, seperti di Papua, Marauke, Poso, 

Sulawesi Tengah, serta provinsi-provinsi lainnya. Seperti Kalimantan. 

Pada bulan Ramadan, pengurus IDMI keluar dan pasti itu tidak diragukan 

lagi, moderatnya. Atau dalam menyampaikan dakwahnya. Sehingga IDMI diterima 

di seluruh kalangan. Begitupun juga, dihimbau semua yang termasuk ke dalam 

bagian IDMI untuk menyampaikan dakwah bilhasanah, sehingga sampai saat ini 

diterima di semua kalangan. Bahkan pemerintah daerah sendiri memberikan usulan 

kepada IDMI agar bisa bersinergi dengan seluruh desa yang ada di Kabupaten 

Bantaeng, supaya kebutuhan-kebutuhan dakwah terpenuhi oleh IDMI. Seperti 

khatib-khatib jumat dan lain-lain. 
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Visi Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) yakni menghimbau dai dan 

mensinergikan dai muda Indonesia dalam membangun peradaban Islam. Adapun 

misinya adalah membangun jaringan dai muda Indonesia, menyiapkan bekal dai 

muda Indonesia, terdepan dalam pengembangan sarana dakwah. Dan 

menghadirkan program sinergitas dakwah sesuai kebutuhan masyarakat. 

Banyak hal yang dibutuhkan di masyarakat baik dari segi pelayanan atau 

pendampingan terkait dalam bidang dakwah. Tentunya tidak terlepas dari asupan 

spiritual. Seperti khutbah, ceramah takziah, dan lain-lain. sehingga masyarakat 

secara tidak sengaja terlayani dan terbantu oleh adanya Ikatan Dai Muda Indonesia 

(IDMI).10 

Ada beberapa fenomena yang masih sering kita saksikan, dimana seseorang, 

masyarakat atau suatu tempat sangat membutuhkan dai. Contoh, misalnya daerah-

daerah terpencil yang memiliki masjid, namun kesulitan dalam menentukan 

pembacaan khutbah atau disebut ustadz. Begitupun dengan kematian yang ditimpa 

di daerah tertentu. Tentunya butuh seorang dai untuk bertakziah. Hadirnya Ikatan 

Dai Muda Indonesia sangat membantu dalam melayani dan memberikan petunjuk 

bagi masyarakat dengan dakwah moderasinya. Mengingat berbagai perbedaan 

lapisan masyarakat, perbedaan budaya, pemahaman, dan lain-lain. 

Kabupaten Bantaeng merupakan kota yang memiliki 8 kecamatan dengan 

67 kelurahan dan desa. Ini membuktikan, tidak sedikit masyarakat yang ada di 

dalamnya. Sehingga tidak asing lagi dengan adanya beberapa perbedaan. Walaupun 

 
10 Wawancara dengan sekretaris  umum IDMI, KM. Abu Hurairah, M.Pd,  tanggal  11    

Februari  2023 di Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko Bantaeng. 
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bisa dikatakan, Kabupaten Bantaeng memiliki mayoritas beragama Islam, namun 

tidak dipungkiri bahwa adanya beberapa kelompok Islam dalam masyarakat. 

Tentunya memiliki paham, pandangan atau pendapat yang berbeda dengan yang 

lainnya. Seperti adanya tradisi ma’barazanji, ammaca-maca, peringatan maulid 

Nabi, ziarah kubur, dan lain-lain. Tentunya, sebagian saudara kita ada yang tidak 

sepaham atau tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya. Sehingga ada yang 

membid’ahkan dengan adanya tradisi tersebut. 

Banyaknya perbedaan pemahaman, sehingga manakala masyarakat mudah 

menerima dakwah yang disampaikan secara sepihak saja. Sehingga pemahaman 

yang keliru atau lebih tepatnya masih membutuhkan penjelasan, penafsiran, yang 

lebih mendalam. Dengan adanya IDMI, masyarakat lebih membuka pandangan 

dalam menyikapi fenomena-fenomen yang terjadi sebagaimana yang dibenarkan 

dalam syariat Islam. 

Kita ketahui bersama bahwa, generasi muda adalah aset untuk masa depan. 

Sangat berperan penting untuk menentukan estafet daripada perjuangan 

selanjutnya. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar dan kuat dalam masyarakat 

untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Sehingga perlunya penguatan dan 

bekal untuk kita semua, terlebih kepada generasi muda. 

Oleh karena itu, peneliti menarik mengambil judul “ Dakwah Ikatan Dai 

Muda Indonesia (IDMI) dalam mewujudkan moderasi beragama generasi muda di 

Kabupaten Bantaeng”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
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Fokus penelitian dan deskripsi fokus dimaksudkan sebagai batasan masalah 

dalam penelitian ini. Dari latar belakang tersebut calon peneliti memfokuskan pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah, 

Dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam upaya mewujudkan 

moderasi beragama generasi muda di Kabupaten Bantaeng. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Dakwah 

Dakwah yang dimaksud peneliti adalah bagaimana bentuk atau 

metode dakwah yang dibawakan oleh IDMI dalam menyampaikan dakwah 

di masyarakat dengan berbagai keberagamaan. Sehingga dakwah yang 

disampaikan mudah diterima. Terlebih IDMI mampu menyikapi perbedaan-

perbedaan yang ada dengan tetap dalam konsep Islam rahmatallil’alamii. 

Dakwah yang menyenangkan dan menenangkan. Tanpa adanya kekerasan 

dan sikap ekstrim di dalamnya. Tentunya butuh akan cara atau metode 

dalam menghadapi mad’u agar pesan dakwah yang disampaikan mudah 

diterima dengan pemahaman yang baik dan benar. Sehingga menciptakan 

hidup bermasyarakat yang harmonis, solidaritas, menjunjung akan nilai 

kemanusiaan.  

b. Moderasi Beragama 

Moderasi beragama yang dimaksud peneliti adalah sebuah sikap 

menghargai pandangan dan pendapat dari pihak lain dalam setiap ajaran 
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atau paham keagamaan penganut keyakinan beragama, pemahaman akan 

perbedaan pandangan dan pendapat. Guna menghargai perbedaan, dengan 

sikap tidak memihak di antara keduanya. Demi terciptanya hidup yang 

harmonis dan keseimbangan kehidupan sosial. Mengingat kita hidup dalam 

keberagaman. Perbedaan-perbedaan yang ada supaya tidak ekstrim dan 

kaget dalam menyikapinya. Tidak saling membenarkan pemahaman, dan 

tidak pula saling menyalahkan. Atau disebut toleransi, saling memahami, 

dan mengahargai perbedaan. Sehingga dengan dakwah moderasi ini, 

dakwah mudah diterima di kalangan masyarakat tanpa harus saling 

mempertahankan, membenarkan, dan  menyalahkan pemahaman masing-

masing. Melainkan menjunjung nilai kebersamaan, hidup saling 

menghormati, menghargai, dan memahami antara satu dengan lainnya. 

Moderasi beragama dalam artian bukan mencampuradukkan 

kebenaran, menistakan agama, atau  menghilangkan jati diri dalam 

beragama. Melainkan dalam menyikapi suatu persoalan yang lebih terbuka 

dan bijak, bahwa kita hidup dalam keberagaman, yang mana diluar sana ada 

saudara sebangsa setanah air yang memiliki hak yang sama sebagai 

masyarakat yang berdaulat. Setiap orang memiliki kepercayaan, keyakinan 

yang mungkin berbeda dengan kita yang perbedaan itu, mesti kita akui 

keberadaannya dan menghormati atas apayang sudah menjadi pegangannya. 

Dengan cara bertindak yang moderat. Sebagaimana yang telah dicontohkan 

oleh para pendahulu, dari Nabi Saw, sahabat, ulama-ulama yang 

menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa harus melihat latarbelakang, agama, 
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ras, suku, dan bahasa. Jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait 

dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa yang 

mengajarkan untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan 

kita. 

c. Generasi Muda 

Generasi muda yang dimaksud peneliti disini adalah, anak muda. 

Mereka yang memiliki jiwa muda yang senantiasa melanjutkan estafet masa 

depan yang lebih mencerahkan, membawa pengaruh yang besar untuk 

kemaslahatan, memiliki potensi dalam segala hal untuk mengembangkan 

dakwah dan mensyiarkan ajaran Islam khususnya. Sehingga menyentuh dan 

membawa dampak atau pengaruh kepada masyarakat luas. 

Oleh karenanya, semangat dakwah pemuda tentunya sangat 

diharapakan. Sehingga bisa menjadi tolak ukur sebagai penentu baik 

buruknya generasi masa depan bangsa. Memiliki jiwa antusias dalam 

menyampaikan pesan-pesan Islam, dengan konsep rahmatallil’alamiin. 

Dengan mencapai generasi muda yang unggul dan berkarakter. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

yang peneliti temukan adalah: 

1. Apa bentuk dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam muwujudkan 

moderasi beragama generasi muda di Kabupaten Bantaeng? 
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2. Mengapa dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) memberikan 

perhatian pada moderasi beragama generasi muda di Kabupaten Bantaeng? 

D. Penelitian Terdahulu 

Kajian atau penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai upaya peneliti untuk 

membandingkan hal yang membedakan penelitiannya dengan penelitian-penelitian 

terkait yang sudah ada sebelumnya, untuk menjaga keorisinalan hasil penelitiannya 

nanti. Adapun penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti yang hampir sama 

dengan judul penelitiannya “Dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam 

Muwujudkan Moderasi Beragama Generasi Muda di Kabupaten Bantaeng”, yakni 

sebagai berikut: 

1. Mhd. Abror, dalam jurnal berjudul “Moderasi Beragama dalam Bingkai 

Toleransi” tahun 2020. Dalam jurnal ini lebih fokus terkait dengan moderasi 

beragama, yakni ditinjau dari aspek toleransi. Sebagaimana dijelaskan, 

bagaimana sebenarnya moderasi beragama dan toleransi serta batas-batasnya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

penelitian yang data-datanya berasal dari literature-literatur yang terkait dengan 

obyek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan 

bahwa, moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, dengan 

demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk 

mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita 

membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian 

dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan 

moderasi beragama, menghormati keragaman, serta tidak terjebak pada 
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intoleransi, ekstremisme dan radikalisme. Toleransi beragama bukanlah untuk 

saling melebur dalam keyakinan. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan 

dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam 

pengertian mu’amalah (interaksi sosial), sehingga adanya batas-batas bersama 

yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi moderasi dalam bingkai 

toleransi di mana masing-masing pihak diharapkan bisa mengendalikan diri dan 

menyediakan ruang toleransi sehingga bisa saling menghargai dan menghormati 

kelebihan dan keunikan yang dimiliki masing-masing dengan tidak adanya rasa 

ketakutan terhadap hak dan juga keyakinannya.11 

2. Jamaluddin, dalam tesisnya berjudul “Penguatan Moderasi Beragama pada 

Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) Di sman 6 Depok”, tahun 2022. Dalam 

penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi penguatan moderasi 

beragama di SMAN 6 Depok, bagaimana perilaku dan pemahaman siswa 

khususnya para aktivis ekstrakurikuler rohis terhadap moderasi beragama di 

SMAN 6 Depok, bagaimana implementasi dan implikasi moderasi beragama 

khususnya pada aktivis rohis di SMAN 6 Depok. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study) menggunakan 

fenomenologi, memusatkan perhatian pada satu objek yaitu moderasi beragama 

sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu 

membongkar realitas di balik fenomena tersebut. Dalam penelitian ini juga 

menjelaskan tentang upaya pencegahan paham ekstremisme terutama yang 

 
11 Mhd. Abror, Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi, Rusydiah: Jurnal Pemikiran 

Islam Volume 1 Nomor 2, Juni-Desember 2020, h. 137-148. 
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mengarah pada radikalisme menurut perspektif al-Quran dan tinjauan para ahli 

dengan pendekatan persuasi dan preventif, sehingga mampu mencegah dan 

meredam gejolak paham ekstremisme. Strategi penguatan nilai-nilai moderasi 

beragama yang didesain kepala sekolah dan guru PAI sebagai pembina 

ekstrakurikuler rohani Islam (rohis) dalam pembelajaran dan pengembangan 

PAI, pembinaan rutin dari kepala sekolah merupakan sebuah upaya sekolah 

mampu menyadarkan peserta didik akan keberagaman sebagai sebuah kehendak 

Tuhan yang tidak dapat dinafikan. Kehidupan beragama di SMAN 6 Depok 

memperlihatkan keberagamaaan yang moderat dan menerima keberagaman. 

Meskipun terkadang masih diwarnai pernak pernik fanatisme dari peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agama dan kehidupan beragama, namun pada proses 

pengimplementasiannya pengawasan dan pemahaman ajaran agama baik secara 

tekstual dan kontekstual dari guru agama masih menunjukkan jati diri sebagai 

pemeluk agama yang rahmah.12 

3. Akmal Nurullah, dalam tesisnya yang berjudul “Moderasi Beragama di 

Madrasah Aliyah (Studi Kasus di MA Tahdzibun Nufus Jakarta dalam 

Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama)”, 2022. Sebagimana fokus 

penelitiannya, yakni terkait bagaimana moderasi beragama ditanamkan pada 

para siswa yang notabene mereka dididik sejak awal untuk mewarnai kehidupan 

masyarakat dengan kemampuan agama yang mumpuni, sehingga mampu 

menyelesaikan permasalah dengan baik dan bijak. Faktor-faktor apa saja yang 

 
12 Jamaluddin, Penguatan Moderasi Beragama pada Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) 

Di sman 6 Depok, (Institut PTIQ, Jakarta, 2022), h. iii 
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mempengaruhi semangat moderasi beragama ini. Dan bagaimana bentuk 

moderasi yang dipraktekkan, sehingga memiliki bukti nyata dan dapat diadopsi 

sebagai lembaga pendidikan yang dapat mendidik dengan baik untuk melahirkan 

generasi moderat.13 

4. Ali Nurdin, dalam jurnal berjudul “Model Moderasi Beragama Berbasis 

Pesantren Salaf”. Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa moderasi 

beragama berbasis pesantren dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh 

pesantren dalam menanamkan nilai-nilai Islam moderat pada santri dan 

masyarakat, yaitu pemahaman yang memiliki keseimbangan nalar dan berpikir 

realistik, serta merujuk pada berbagai sumber yang komprehensif dan konsisten.  

5. Moh. Fahri dan Ahmad Zainuri, dalam Jurnalnya berjudul “Moderasi Beragama 

di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi 

beragama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa radikalisme atas nama agama dapat 

diberantas melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Moderasi 

beragama dapat ditunjukkan melalui sikap tawazun (berkeseimbangan), i’tidal 

(lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), syura (musyawarah), 

ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawwur wa 

ibtikar (dinamis dan inovatif). 

6. Agus Akhmadi, dalam Jurnal berjudul “Moderasi Beragama dalam 

Keberagaman Indonesia”. Fokus kajian ini adalah bahwa dalam kehidupan 

 
13 Akmal Nurullah, Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah (Studi Kasus di MA Tahdzibun 

Nufus Jakarta dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama, (Jakarta: UIN Syarif 
Hidayatullah, 2022), h. 11. 
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multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang 

menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan 

siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan 

atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas 

perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. 

Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama 

untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan moderasi beragama kepada 

masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis bentuk dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) 

dalam muwujudkan moderasi beragama generasi muda di Kabupaten 

Bantaeng 

b. Untuk menganalisis dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam 

memberikan perhatian pada moderasi beragama generasi muda di 

Kabupaten Bantaeng. 

 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pengembangan 

khasanah keilmuan bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa yang 

berkecimpung di bidang dakwah dan komunikasi. 
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a. Bagi mahasiswa Program Studi Dirasah Islamiyah, Dakwah dan Komunikasi, 

diharapkan bisa menjadi acuan untuk mendalami dan menerapkan dakwah 

moderasi di tengah-tengah keberagaman masyarakat. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan bisa memahami dengan mudah pesan dakwah 

yang disampaikan dai, dengan memakai sudut pandang yang luas. Sehingga 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi dan menjalankan syariat 

Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Dakwah 

1. Pengertian Dakwah   

Ditinjau dari segi etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab (da’a-

yad’u-da’watan) yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Sedangkan orang 

yang melakukan seruan atau menyeru biasa disebut dengan panggilan Da’i. Dalam 

istilah komunikasi, dakwah merupakan proses penyampaian pesan ajaran Islam 

oleh komunikator kepada komunikan, sehingga berlangsung hubungan komunikasi 

antara komunikator (sender) dan komunikan (receiver) bersifat informatif.14 

Dakwah secara terminologi atau istilah mempunyai beberapa pengertian. 

Menurut pakar ilmu dakwah, definisi dakwah muncul beraneka ragam, namun pada 

akhirnya menampilkan tujuan dakwah yang satu, yakni kebahagiaan lahir dan batin 

atau keselamatan dunia dan akhirat. Perbedaan definisi tersebut terletak pada 

metode menyampaikan pesan dakwah dan tujuan dakwah yang menjadi titik 

dominan dari perhatian ahli tersebut. Berikut ini adalah definisi dakwah yang 

dikemukakan oleh ahli ilmu dakwah. 

Beberapa ahli ilmu dakwah dalam memberikan pengertian atau definisi 

yang berbeda-beda. Dilihat dari pada sudut pandang mereka dalam memberikan 

pengetian dalam istilah tersebut.  

 
14 Pimay, awaludin, Metodologi Dakwah Kajian Teoritis dan Khazanah Alqur’an, 

(Semarang: RaSAIL, 2006), h. 19. 
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a. Kustadi Suhandang menyebutkan dakwah Islamiyah berarti 

mengkomunikasikan ajaran Islam, yakni mengajak dan memanggil umat 

manusia agar menganut ajaran Islam memberi informasi mengenai amar makruf 

dan nahi munkar, agar dapat tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta 

terlaksananya ketentuan Allah.15 

b. Syeikh Ali Mahfuzh dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin,  sebagaimana dikutip 

oleh Ya’kub, mengartikan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat 

kebajikan dan mengikuti petunjuk (agama), memerintahkan kebaikan dan 

mencegah dari kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.16 

c. Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada 

keinsyafan atau mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik 

dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. 

d. Muhammad Natsir, dakwah merupakan usaha menyeru dan menyampaikan 

kepada manusia dan seluruh umat Islam tentang pandangan dan tujuan hidup 

manusia di dunia ini yang meliputi amar ma’ruf nahi mungkar, dengan berbagai 

media dan cara yang diperbolehkan akhlak membimbing pengalamannya dalam 

kehidupan perorangan, berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara. 

e. S.M. Nasirudin latif dalam buku Teori Praktek Dakwah Islamiyah 

mendefinisikan dakwah sebagai usaha atau aktifitas dengan lisan atau tulisan dan 

lainnya yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk 

 
15 Kustadi Suhandang, Ilmu Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 12. 
16 "Hamzah Ya'kub, Publistik Islam Teknik Da'wah dan Leadership, (Bandung;. 

Diponogoro, 1981), h. 13. 
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beriman kepada Allah SWT, sesuai dengan garis-garis aqidah, syari’ah, serta 

akhlak Islamiyah. 

f. Faizah dan Lalu Muhsin Effendi menyimpulkan dakwah adalah kegiatan 

menyampaikan, mengajarkan serta mempraktekkan ajaran Islam di dalam 

kehidupan sehari-hari.17 

Pendapat mereka ini disandarkan pada pendapat Muhammad Abu al-Futuh 

dalam kitab al-madkhal ila ‘ilm ad-da’wat, yang mendefinisikan dakwah adalah 

menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh manusia dan 

mempraktikkannya (thathbiq) dalam realitas kehidupan, karena dakwah itu pada 

hakikatnya melalui tiga fase yakni penyampaian, pembentukan, dan pembinaan. 

Pendapat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa dakwah adalah semua 

upaya menyeru, mengajak, mengundang dan mendoakan orang lain agar 

memahami, meyakini dan mengamalkan Islam, dengan menggerakan semua 

sumber daya sehingga terwujudnya kesejahteraan di segala aspek kehidupan 

manusia, lahir dan batin, materil dan immateril, material dunia akhirat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah Islam merupakan aktivitas untuk 

mengajak manusia agar berbuat ma’ruf (kebaikan) dan melarang perbuatan munkar, 

agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah juga dimaknai 

sebagai usaha dan aktivitas orang beriman dalam mewujudkan ajaran Islam dengan 

menggunakan sistem dan cara tertentu ke dalam kehidupan nyata.18 Sehingga untuk 

 
17 Faizah dan Lalu Muhsin Effendy, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h.6-7. 
 
18 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah. Jakarta : Amzah, 2009), h. 3. 
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memulai aktivitas dakwah seorang muslim harus memiliki pemahaman yang utuh 

dan menyeluruh tentang Islam agar dapat menyelesaikan berbagai masalah dakwah. 

2. Unsur-unsur Dakwah 

Keberhasilan suatu dakwah ditentukan oleh berbagai macam elemen yang 

terkait dengan unsur-unsur dakwah itu sendiri, yang merupakan satu kesatuan yang 

utuh. Adapun unsur-unsur dakwah yaitu: 

a. Da’i (Pelaku dakwah). Nasaruddin Lathief mendefinisikan bahwa Da’i adalah 

muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai alamiah pokok. Ahli 

dakwah adalah Da’i, mubaligh mustami’in (juru penerang) yang menyeru, 

mengajak, memberi pegajaran, dan pelajaran agama Islam.19 Subjek dakwah 

yang dimaksud ialah pelaku aktivitas dakwah. Maksudnya, seorang dai 

hendaknya mengikuti cara-cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah, sehingga 

hasil yang diperoleh pun bisa mendekati kesuksesan seperti yang pernah di 

raih Rasulullah Saw., oleh karena itu, M. Natsir mengatakan bahwa 

kepribadian dan akhlak seorang dai merupakan penentu keberhasilan seorang 

dai.20 

b. Mad’u (Penerima dakwah). Mad’u atau objek dakwah adalah manusia secara 

individual ataupun kelompok yang menerima pesan-pesan dakwah. Mereka 

sering disebut dengan komunikan. Bagi da’i, mad’u atau komunikan adalah 

orang atau sekelompok orang yang menjadi titik fokus kegiatan dakwah, baik 

 
19 Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 

22. 
20 Adi Sasono, Solusi Islam atas Problematika Umat. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 

1987),  h. 52. 
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itu yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara 

keseluruhan. Subjek dakwah yang dimaksud ialah pelaku aktivitas dakwah. 

Maksudnya, seorang dai hendaknya mengikuti cara-cara yang telah ditempuh 

oleh Rasulullah, sehingga hasil yang diperoleh pun bisa mendekati kesuksesan 

seperti yang pernah di raih Rasulullah Saw., oleh karena itu, M. Natsir 

mengatakan bahwa kepribadian dan akhlak seorang dai merupakan penentu 

keberhasilan seorang dai. 

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

disampaikan olek da’i kepada mad’u. Materi dakwah tidak terlepas dari 

ajaran Islam itu sendiri, yaitu alquran dan hadis. Seorang dai harus memiliki 

pengetahuan tentang materi dakwah. Materi dakwah harus singkron dengan 

keadaan masyarakat Islam sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Seorang dai harus mampu menunjukkan kehebatan ajaran Islam kepada 

masyarakat yang mudah dipahami dan dimengerti..21 

Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat 

masalah pokok, yaitu : 

a) Masalah akidah (Keimanan) 

Ruang lingkup akidah sebagai materi dakwah erat hubungannya 

dengan i’tiqad bathiniyah (keyakinan dalam batin) atau keimanan. 

Masalah ini di dalam Islam terangkum dalam enam rukun dasar keimanan 

 
21H.Hamzah Ya’qub, Publistik Islam Tekhnik Dakwah dan Leadership. Cet. IV. Bandung: CV. 

Diponegoro, 1992), h. 30. 
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umat Islam atau lebih dikenal dengan Rukun Iman. 

b) Masalah syari’ah (Hukum). Pembahasan masalah syari’ah atau tata 

hukum dengan aturan yang berlaku dan harus ditaati oleh umat Islam 

terbagi menjadi dua, yakni berupa hukum yang berkaitan dengan segala 

sesuatu yang harus dikerjakan dan hukum atas segala sesuatu yang harus 

ditinggalkan. Hukum bagi umat Islam terangkum dalam sumber-sumber 

hukum Islam yaitu AlQur’an, Hadits, dan Ijma’ para fuqaha. 

c) Masalah muamalah (Hubungan sosial). Segala sesuatu yang menyangkut 

aktivitas manusia muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti jual 

beli dan hutang piutang. 

d) Masalah akhlak (Tingkah laku). Akhlak dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu akhlak yang baik (akhlaqul mahmudah) dan akhlak yang 

buruk (akhlaqul madzmumah). Akhlak menjadi bagian dari ruang lingkup 

materi dakwah karena dakwah merupakan bagian nyata (implementasi) 

seorang muslim dalam memahami dan menjalankan iman sesuai dengan 

hukum Islam.22 

Perkembangan Islam di Nusantara berjalan dengan damai, halus, dan 

tanpa paksaan. Setiap orang diberi hak untuk menerima dakwah Islam dengan 

baik atau menolaknya dengan baik pula. Namun, citra rasa dakwah yang 

demikian pada realitas kehidupan modern saat ini semakin memudar. Karena 

belakangan Islam dimata dunia internasional sering kali dicitrakan sebagai 

 
22 Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 24-31. 
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agama yang identik dengan kekerasan.23 

 

Peristiwa tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia kurang 

bisa menerima pluralisme agama dan pemahaman agama Islam yang menyeluruh 

sehingga mengakibatkan pudarnya nilai-nilai dakwah yang original dan ini 

semua tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sains maupun sosial-kultural 

masyarakat sekarang. Sebab eksistensi dakwah Islam senantiasa bersentuhan 

dengan realitas sosial yang mengelilinginya. Oleh karena itu, seorang dai harus 

memahami Islam yang ia dakwahkan, tugas dan kewajiban dakwah yang harus 

ia tunaikan dalam kehidupan, kondisi dan latar belakang mad’u yang ia dakwahi, 

serta cara dan sarana paling tepat agar dakwah dapat sampai pada mad’u. Seperti 

yang dilakukan Rasulullah Saw., yang memahami itu semua sehingga masing-

masing mad’u mendapat perlakuan yang tepat sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuannya.24 

Prinsip-prinsip dakwah (al-qawa’id li da’wah) dapat dijadikan strategi 

metode, atau teknik untuk mencapai dakwah yang efektif.25 Yang diambil dari 

pemikiran Jum’ah Amin, Abdul Aziz (Dakwah: Qawa’id wa Ushul) dan Prof. 

Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag dalam bukunya Ilmu Dakwah. Pokok pertama dan 

utama dalam melakukan suatu dakwah ialah menimbulkan kasih sayang, 

 
23 Safrodin Halimi, Konsepsi Ketulusan Dalam Berdakwah (Antara Idealitas Qur’ani dan 

Realitas Sosial”. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 28, No. 2, Juli- Desember, 2008. h. 220. 
24 Sayid Muhammad Nuh, Dakwah Fardiyah, (Solo : Era Adicitra Intermedia, 2011), h.      71. 
25Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta:Kencana, 2009), hal, 175-190. 
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silaturrahmi dan hati terbuka pada diri orang yang akan berdakwah.26 Maka, 

sikap yang menarik adalah modal dakwah yang utama bagi pendakwah. Hal ini 

kerap kita rasa tidak penting, sehingga menimbulkan antipasti. 

Dakwah memiliki kedudukan yang sangat penting, secara hukum dakwah 

menjadi kewajiban yang harus di emban oleh setiap muslim. Ada banyak dalil 

yang bisa dijadikan rujukan untuk mendukung pernyataan wajibnya 

melaksanakan tugas dakwah, baik dari alquran maupun hadis Nabi. Dalam 

prespektif dakwah, alquran dipandang sebagai kitab dakwah yang merupakan 

rujukan pertama dan utama. Alquran memperkenalkan sejumlah istilah kunci 

yang melahirkan konsep dasar dakwah. Dalam alquran, istilah-istilah dakwah 

tersebut selalu diekspresikan dalam konteks bagaimana kedudukan, fungsi, dan 

peran manusia sebagai mukhatab utamanya, dalam kaitannya dengan hak dan 

kewajibannya, yakni hablum mina allah, hablum minan nas dan hablummaa 

alam. Isyarat ayat-ayat yang berkenaan dengan hal itu menegaskan keberadaan 

gagasan, visi, misi dan wawasan dalam kajian alquran dan hadis. 

Manusia adalah mahluk yang sempurna ciptaan Allah SWT, tapi belum 

sempuran manusia kalau belum hidup rukun berdampingan menghormati satu 

sama lain dan saling menasehat-nasehati dalam kebaikan itulah sebaik baiknya 

manusia. 

Pengertian di atas bersifat ungkapan saling menasehat-nasehati dalam 

kebaikan seperti dalam Firman Allah “Hendaklah diantara kalian ada kelompok 

 
26 Hamka, Prinsip dan Kebijaksanaan Da’wah Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h.   

110. 
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yang mengajak kepada khair, menyuruh kepada yang ma’ruf dan cegah dari yang 

mungkar “ Q.S Ali Imron 3:104. Ungkapan ini sangat releven dengan kegiatan 

dakwah.  Aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana 

yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasullullah Saw. 

Hal ini dapat dipahamai sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis Nabi Saw, yaitu 

menjelaskan tentang panyampaian ayat: Balghu anni walau ayaah Inilah yang 

membuat kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa 

saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. 

Oleh karena itu aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi 

yang dilakukan oleh orang perorang dengan kemampuan minimal dari siapa saja 

yang dapat melakukan dakwah. Memahami esensi dari makna dakwah itu 

sendiri, kegiatan dakwah sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan 

solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. 

Pemahaman terhadap metode dakwah yang telah disebutkan di dalam 

alquran tersebut dapat diaplikasikan dengan menggunakan metode yang 

diajarkan oleh Rasulullah selaku pelopor dakwah Islamiyah, seperti yang tertera 

di dalam redaksi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut: 

“Barang siapa diantara kalian melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan 

tangannya (kekuasaan), apabila tidak mampu maka dengan lidahnya, apabila 

tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.” 

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa metode dakwah yang 

disebutkan di dalam alquran mempunyai integritas dengan metode dakwah yang 

tertera di dalam hadis, maksudnya adalah bahwa pelaksanaan metode dakwah 
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yang ada di dalam alquran dengan menggunakan metode dari hadis seperti yang 

disebutkan di atas. Umat Islam diharuskan untuk berdakwah dalam selalu 

mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan apabila ada kemunkaran. 

Sebagian ada yang mengartikan sebagai keharusan setiap individu dan sebagian 

mengartikan sebagai keharusan secara kolektif, tetapi secara garis besarnya 

berdakwah adalah keharusan bagi umat Islam yang tercantum di dalam alquran 

maupun hadis Nabi Saw. 

Umat Islam diharuskan untuk berdakwah dalam selalu mengajak kepada 

kebaikan dan saling mengingatkan apabila ada kemunkaran. Sebagian ada yang 

mengartikan sebagai keharusan setiap individu dan sebagian mengartikan 

sebagai keharusan secara kolektif, tetapi secara garis besarnya berdakwah adalah 

keharusan bagi umat Islam yang tercantum di dalam alquran maupun hadis Nabi 

Saw. Sehingga dalam proses serta pelaksanaannya, umat Islam perlu untuk 

mengetahui dan memahami makna, unsur, metode, dan semua hal yang terkait 

dengan faktor pendukung keberhasilan dakwah. Berkaitan dengan hal tersebut, 

pemahaman terhadap metode dakwah sebagai salah satu faktor pendukung dalam 

keberhasilan dakwah menjadi sesuatu yang penting. 

3. Metode Dakwah 

Istilah metode dakwah seperti yang tertera di dalam alquran pada 

prinsipnya merujuk kepada surah an-nahl ayat 125 yang berbunyi 

ادُْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَب ِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتيِْ هِيَ  

 بِالْمُهْتدَِيْنَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اعَْلَمُ  احَْسَنُ  
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Terjemah: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui 

siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

siapa yang mendapat petunjuk”. 

Ayat tersebut menyebutkan bahwa metode pelaksanaan dakwah ada 3 

yaitu dakwah dengan kebijaksanaan, dakwah dengan memberikan pelajaran yang 

baik, dan dakwah dengan membantah atau berdebat dengan cara yang baik. 

Pemahaman terhadap metode dakwah yang telah disebutkan di dalam 

alquran tersebut dapat diaplikasikan dengan menggunakan metode yang 

diajarkan oleh Rasulullah selaku pelopor dakwah Islamiyah, seperti yang tertera 

di dalam redaksi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut: 

“Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan 

tangannya (kekuasaan), apabila tidak mampu maka dengan lidahnya, apabila 

tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman”. 

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa metode dakwah yang 

disebutkan di dalam alquran mempunyai integritas dengan metode dakwah yang 

tertera di dalam hadis, maksudnya adalah bahwa pelaksanaan metode dakwah 

yang ada di dalam alquran dengan menggunakan metode dari hadis seperti yang 

disebutkan di atas. 

Sasaran atau objek dari dakwah bermacam-macam bentuk dan 

keadaannya ada yang sudah Islam ada yang belum, ada yang cerdas dan ada yang 

bodoh, ada yang kaya dan miskin, ada yang tebal imannya dan masih tipis 

imannya, masyarakat sebagai sasaran dakwah dengan segala komplikasinya 

harus dipelajari atau di teliti terlebih dahulu. Karena berdakwah dikalangan anak-
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anak akan berbeda penyampaiannya dengan remaja atau orang tua begitu juga 

dengan cara berdakwah dikalangan buruh, mahasiswa, tentara, wanita dan 

sebagainya, semuanya mempunyai cara berdakwah yang berbeda-beda. 

Sedangkan sasaran dakwah terbagi menjadi dua yaitu sasaran internal yang 

terdiri dari semua lapisan masyarakat yang sudah memeluk agama Islam dan 

sasaran eksternal yaitu Masyarakat yang belum memeluk agama Islam. 

Sedangkan sumber-sumber atau materi dakwah bersumber dari alquran dan 

hadis, sejarah perjuangan Nabi, dan ilmu pengetahuan umum. Isi dari dakwah 

secara global dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: akidah (iman), syariah 

(Islam), dan akhlak (ihsan). Dalam pelaksanaannya masing-masing materi 

dakwah tersebut dapat dijabarkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan 

sasaran  dakwah. Sehingga dalam proses serta pelaksanaannya, umat Islam perlu 

untuk mengetahui dan memahami makna, unsur, metode, dan semua hal yang 

terkait dengan faktor pendukung keberhasilan dakwah. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pemahaman terhadap metode dakwah sebagai salah satu faktor 

pendukung dalam keberhasilan dakwah menjadi sesuatu yang urgen.27 

Cara berdakwah yang baik telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. 

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. An-nahl ayat 125 

yang mengandung pesan di dalamnya terkait dengan metode dakwah, dan juga 

merupakan   acuan  bagi  setiap  dai,  baik  dalam cara  berpikir maupun dalam 

bersikap. 

 
27 Ali Mahfud, Hidayah Al-Mursyidin, Mesir: Dar alMisr1975, cet ke 7.  
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Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa, 

“Wahai Nabi Muhammad, serulah! Yakni lanjutkan usahamu menyeru semua 

yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni 

dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan bantahlah mereka yakni siapa pun 

yang menolak dan meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. itulah tiga 

cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh dalam menghadapi manusia 

yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya, jangan hiraukan 

cemohan dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin dan serahkan 

urusanmu dan urusan mereka kepada Allah swt karena sesungguhnya Tuhanmu 

yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu. Dia-lah sendiri yang lebih 

mengetahui dari siapa pun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya 

sehingga tersesat dari jalanNya dan dialah saja juga lebih mengetahui orang-

orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk.28 

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh 

menyatakan bahwa ayat tersebut Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan 

Rasulnya, Muhammad Saw. agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah, 

Ibnu Jarir mengatakan: “yaitu apa yang diturunkan kepada beliau berupa alquran 

dan sunnah serta pelajaran yang baik, yang di dalamnya berwujud larangan dan 

berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksa Allah.29  

Hamka menafsirkan bahwa ayat tersebut mengandung ajaran kepada 

Rasululullah Saw., yakni cara melancarkan dakwah atau seruan terhadap 

 
28 Muh. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume VIII, (Lentera Hati: 2005), h. 27. 
29 Katsir, I., & Katsir, T. I. (n.d.), terjemahan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman 

bin Ishaq al-Sheikh, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i: 2004), h. 54. 
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manusia agar berjalan di atas jalan Allah (sabilillah), sabilillah atau shirathal 

mustaqim atau ad-dinul haqqu. Agama yang benar, Nabi Muhammad adalah 

pemegang tampuk pimpinan dalam melakukan dakwah sehingga kepadanya 

dituntunkan oleh Allah bahwa di dalam melakukan dakwah hendaklah memakai 

tiga macam cara atau tiga tingkat cara. Ayat ini telah dijadikan salah satu 

pedoman perjuangan menegakkan iman dan Islam di tengah-tengah berbagai 

ragamnya masyarakat pada masa itu, yang kedatangan Islam adalah buat menarik 

dan membawa, bukan mengusir dan mengenyahkan orang.30 

   رَب ِكَ بِالْحِكْمَةِ  ادُْعُ اِلٰى سَبِيْلِ 

 Terjemah: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah”. 

Dalam KBBI,  hikmah berarti kebijaksanaan (dari Allah), sakti,  kesaktian, 

arti atau makna yang dalam dan  manfaat. Secara bahasa hikmah berarti 

kebijaksanaan.31 

Quraish Shihab memberikan makna hikmah yaitu yang paling utama dari 

segala sesuatu, baik dilihat dari pengetahuan ataupun perbuatan yang bebas dari 

kesalahan atau kekeliruan. Hikmah diartikan juga sebagai sesuatu yang apabila 

dicermarmati akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau 

lebih besar serta menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau 

lebih besar. Makna hikmah diambil dari kata hakamah yang berarti kendali, karena 

 
30 Hamka, T. A. A,  Juz I-9, Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, TaSawuf, Ilmu 

Kalam, Sastra dan Psikologi. Jakarta: Gema Insani, 2015. 
31 Bisri, A., & Munawir, A. F. Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1999), h. 87. 
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kendali menghalangi kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau 

menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari 

hikmah.  Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai 

hikmah, pelakunya dinamai hakim (bijaksana). Siapapun yang tepat dalam 

penilaiannya dan pengaturannya, maka disebut hakim.32 

Sementara Hamka menafsirkan kata hikmah (kebijaksanaan) yaitu dengan 

cara bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih 

menarik perhatian orang kepada agama atau kepada kepercayaan terhadap Allah. 

Kebijaksanaan bukan hanya dengan ucapan mulut, melainkan termasuk tindakan 

dan sikap hidup. biasanya diam lebih berhikmah daripada berkata.33 

Aktivitas dakwah melalui metode bil hikmah harus memperhatikan tiga 

faktor, yaitu: keadaan dan situasi mad’u, kadar atau ukuran materi dakwah yang 

disampaikan agar mad’u merasa tidak keberatan dengan beban materi tersebut, 

metode penyampaian materi dakwah dengan membuat variasi yang sesuai dengan 

kondisi saat itu.34  

 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

Terjemah: “Dan pelajaran yang baik” 

 
32 Muh. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume VIII, (Lentera Hati, 2005), h. 126. 
33 Hamka, Juz I-9, Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, 

Sastra dan Psikologi. (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal 182. 
34 Faridah, Strategi Dakwah dalam Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa. Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 2014. 
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 Al-Mau’idzah yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, 

al-mau’izhatul hasanah  menurut Hamka dan Quraish Shihab berarti nasehat,  

pengajaran yang baik, atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai 

nasihat, sebagai pendidikan dan tuntunan. 

Jadi metode dakwah dengan cara nasehat ini diberikan kepada mad’u dengan 

mengambil hatinya, melakukan pendekatan. Sehingga dakwah yang dibawakan 

mudah dipahami dan diterima oleh mad;u. 

 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتيِْ هِيَ احَْسَنُ  

Terjemah: “Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesi), Mujadalah berarti diskusi; 

perdebatan.35 Secara bahasa, yakni jadalah yang berarti memintal, melilit. Ketika 

ditambahkan alif pada huruf jim yang mengikuti wazan faa ala menjadi jaa dala 

berarti berdebat, jadi mujadalah artinya adalah perdebatan.36 

Metode dakwah pada ayat ini memberikan pemahaman bahwa, seorang dai 

dalam berdialog ataupun menyampaikan ajaran Islam, maka hendaklah dilakukan 

dengan cara yang baik, lemah lembut, serta tutur kata yang baik. Tanpa ada 

kekerasan. Menghindari  perdebatan yang dapat mendatangkan mudharat. Untuk 

menghindari untuk menyakiti hati mad’u. sehingga dengan tersebut, membuat 

kebenaran yang disampaikan terkadang sulit diterima. 

 
35 Sudarso dan Ana Retroningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: PT. Widya 

Karya, 2011), h. 342. 
36 Bahtar, Paradigma untuk Aksi, (Palu: Sulteng Center Press, 2013), h. 36 
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Berdasarkan beberapa penafsiran tersebut dapat dismpulkan bahwa surah 

an-nahl ayat 125 berisi tentang perintah untuk berdakwah yang ditujukan kepada 

Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Islam sehingga menjadi kewajiban yang 

akan dilanjutkan oleh umatnya, kewajiban berdakwah ini secara konkrit disertai 

dengan perintah cara-cara untuk melakukan dakwah yakni hikmah, mau’idzah 

hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan. 

Tujuan dakwah ialah untuk menyelamatkan umat dari kehancuran  dan 

untuk mewujudkan cita-cita ideal masyarakat utama menuju kebahagian dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah Swt.18 Hal ini 

senada dengan apa yang dikatakan M. Natsir bahwa tujuan dakwah adalah keridaan 

Allah yang memungkinkan tercapainya hidup yang bahagia yang terletak pada 

pertemuan Allah Swt.19 Hal ini sesuai dengan firman Qs. Ad-dzariat ayat 56. 

نْسَ الِاَّ لِيعَْبدُوُْنِ   وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِ

Terjemah: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku. 

Betapapun baiknya suatu ide, jika tidak dikembangkan, ide tersebut akan 

tetap tinggal sebagai ide. Oleh karena itu, Ide yang baik perlu selalu 

dipublikasikan agar dikenal oleh masyarakat luas. Semua manusia yang normal, 

membutuhkan petunjuk Allah swt., karena hanya dengan petunjuk-Nya-lah 

seseorang dapat mencapai  keselamatan di dunia dan di akhirat. Sejarah 

perkembangan agama tauhid, menunjukkan bahwa kebenaran yang diturunkan 

Allah Swt. terus-menerus dapat dikembangkan dengan baik, disebarluaskan 

melalui dakwah oleh para Nabi, ulama dan muballigh. 
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Dakwah Islam menentukan tegak atau runtuhnya suatu masyarakat. Islam 

tidak bisa berdiri tegak tanpa jamaah dan tidak bisa membangun masyarakat tanpa 

dakwah. Oleh karena itu, dakwah adalah kewajiban bagi umat Islam. Seiring 

dengan itu M. Natsir mengatakan bahwa posisi dakwah dalam Islam, sangat 

penting. Disebut demikian, karena dakwah Islam menurutnya akan ikut 

menentukan jatuh bangunnya suatu masyarakat dalam suatu bangsa. Di dalam 

alquran dan sunah ditemukan bahwa dakwah Islam menduduki tempat dan posisi 

yang utama dan strategis. Keindahan dan kesesuaian Islam dengan perkembangan 

zaman baik dalam sejarah maupun prakteknya, sangat ditentukan oleh kegiatan 

dakwah yang dilakukan umat Islam. 

4. Bentuk-bentuk Dakwah 

Adapun beberapa bentuk dakwah dalam buku Ilmu Dakwah yang ditulis 

Ali Aziz, diungkapkan bahwa ada tiga bentuk dakwah, yakni 

a) Dakwah bil lisan (lisan). Yakni dakwah yang disampaikan secara langsung, 

dengan lisan. Seperti ceramah, khutbah, diskusi, atau lainnya. Biasanya dilakukan 

oleh dai di atas mimbar, di masjid, majelis atau pengajian, dan lain-lain. 

b) Dakwah bil qolam (tulisan). Yakni dakwah yang dilakukan lewat tulisan. 

Menulis hal-hal yang berisi tentang ajakan, seruan kepada kebaikan dan 

kebenaran. Seperti menulis buku, esai, atau karya tulis lainnya yang mengandung 

dakwah di dalamnya. Kemudian disebarkan kepada masyarakat sebagai sasaran 

dakwah.37 

 
37 Rubiyana dan ade Masturi, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN 

Syarif Hidayatullah, 2017), h. 42. 
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c) Dakwah bil hal (tindakan). Yakni dakwah yang dilakukan secara nyata dengan 

tindakan atau keteladanan yang dicontohkan, yang sekiranya bisa dilihat dan ditiru 

secara langsung oleh sasaran dakwah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Rasulullah dalam setiap perbuatanya. Sehingga dapat dikuti oleh kaumnya.38 

B. Moderasi Beragama 

1. Pengertian Moderasi Beragama 

Moderasi dalam bahasa arab dikenal dalam kata al-wasath. Moderasi atau 

wasathiyah yang memiliki persamaan makna dengan kata tawassuth (pertengahan), 

i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Sedangkan orang yang melakukannya 

disebut al-wasith.39 Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam 

pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (biasa), non-aligned (tidak 

berpihak).40 Kemudian menjadi moderator sebagai penengah dalam mengarahkan 

pertemuan.41 Moderasi dalam KBBI disebutkan bahwa memiliki arti penjauhan dari 

keekstreman atau pengurangan kekerasan.42 

Menurut Salabi, wasathiyah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari akar 

katanya yaitu wasath yang bermakna di tengah atau di antara. Sedangkan menurut 

Fakhrudin al-Razi berpendapat bahwa ada beberapa makna dari kata wasath yang 

saling melengkapi diantaranya: Pertama, wasath bermakna adil. Makna di dasarkan 

pada riwayat al-Qaffal dari Al-Tsauri dari Nabi Saw. bahwa ummatan wasathan 

 
38 Abdullah, Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistomologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah, 

(cet. 1: Depok, Rajawali Pers, 2018), h. 60. 
39 Kemenag iRI, iModerasi iBeragama, ih.i16. 
40 Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, Jurnal Bimas 

Islam, Vol. 12, No. 2 Desember 2019, h. 327. 
41 Muhammad Qasim, Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan 

(Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 36. 
42 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 788. 
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adalah umat yang adil. Kedua, wasath bermakna pilihan. Alasan Al-Razi memilih 

makna ini karena secara kebahasaan kata ini paling dekat dengan makna wasath 

dan paling sesuai dengan potongan ayat alquran surah Ali Imran ayat 110:  

ةِ  اخُْرِجَتِْ لِلنَّاسِِ  كُنْتمُِْ خَيْرَِ امَُّ

Terjemah: Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia” (QS. 

Ali Imran: 110). 

Ketiga, wasath bermakna yang paling baik. Keempat, wasath bermakna 

orang-orang yang dalam beragama berada di tengah-tengah antara ifrath (berlebih-

lebihan dalam agama) dan tafrith (mengurang-ngurangi ajaran agama).43  Kata 

wasath juga memiliki banyak arti diantaranya adalah terbaik, adil, keseimbangan, 

utama, kesedanganan, kekuatan, keamanan, persatuan, dan istiqamah. Sedangkan 

lawan dari moderasi (wasathiyyah) adalah berlebihan (tatharruf) dan melampaui 

batas (ghuluw) yang juga bermakna ekstrem dan radikal. Berdasarkan pada 

beberapa makna wasathiyyah sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hakikatnya wasathiyyah memiliki sifat fleksibelitas dan kontekstualis tergantung 

dimana kata tersebut digunakan. Maka pada prinsipnya, wasathiyah adalah sikap 

dan perilaku yang tidak kaku namun juga tidak terlalu lentur, tidak bersifat 

memihak tapi punya prinsip serta mengandung nilai-nilai kebaikan. Moderasi 

beragama berdasarkan definisi yang diberikan oleh Lukman Hakim dari 

kementerian agama lewat buku yang disusunnya berjudul “Moderasi Beragama”, 

 
43 Engkos Kosasih et al, Literasi Media Sosial Dalam Pemasyarakatan Moderasi Beragama 

Dalam   Situasi Pandemi Covid-19, Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. 
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bermakna kepercayaan diri terhadap substansi (esensi) ajaran agama yang 

dianutnya, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian 

moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari 

kelompok keagamaan yang berbeda. Kata moderasi yang bentuk bahasa latinnya 

moderâtio berarti kesedangan, juga berarti penguasaan terhadap diri. Dalam bahasa 

inggris disebut moderation yang sering dipakai dalam arti average (rata-rata), core 

(inti), standard (baku), atau non-aligned (ketidak-berpihakan). Secara umum, 

moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan prilaku 

(watak).44 

Moderasi beragama memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap 

dalam konteks keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, 

diskriminatif dan sebagainya. Menjawab bagaimana cara berislam dalam 

masyarakat yang plural, dan bernegara dalam masyarakat yang religious. Ajaran ini 

menekankan pentingnya keseimbangan, tidak berdiri pada kutub ekstrim, baik 

dalam pemahaman dan pengamalan. Moderatisme dalam Islam juga mengajarkan 

inklusifme, persaudaraan, toleransi, perdamaian dan Islam sebagai rahmatan 

lil’alamin.45 

Yusuf al-Qardawy menyebutkan beberapa padanan kata dalam bahasa arab 

yang artinya memiliki kesamaan dengan kata wasathiyyah yaitu tawazun, i’tidal, 

ta’adul dan istiqomah. Sedangkan Khaled Abu el Fadl dalam The Great Theft 

 
44 Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi 

Mental Perspektif Al-Qur’an,” Kuriositas 13, no. 1 (2020): 38–59 
45 Sumarto dan Harahap, Emmi Kholilah. Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam 

Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren. Jurnal Ri’ayah, 2019, Vol. 4 No. 01, h. 21. 



39 
 

 

bahwa istilah wasathiyah adalah pilihan sikap yang ada kecenderungan pada 

ekstrim ke kanan (paham ekstrim) dan tidak memiliki kecenderungan pada ekstrim 

ke kiri (paham liberal), atau yang mengambil sikap jalan tengah.46 

Keragaman Indonesia baik  mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, 

budaya, dan status sosial. Yang terikat dalam Binneka Tunggal Ika, akan tetapi 

keragaman tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya benturan atau konflik antar  

budaya,  antar  ras, etnik,  agama  dan  antar nilai-nilai hidup yang bersifat 

kekerasan. tentunya didasari beberapa bentuk pemicu timbulnya hal tersebut, 

diantaranya diskriminasi, stereotip dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Agama Islam adalah agama yang santun, sebagaimana dalam firman Allah: 

 لكَُمْ دِيْنكُُمْ وَلِيَ دِيْنِ  

Terjemah: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafiruun: 6) 

Agama Islam telah mengajarkan bahwa manusia diciptakana dengan 

berbagai perbedaan, baik budaya, etnis, suku maupun perbedaan keyakinan,. Hal 

tersebut merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah Swt. 

dengan maksud dan tujuan agar diantara mereka saling mengenal dan berinteraksi. 

Keberagaman merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat 

dipungkiri, khususnya di negara Indonesia yang memiliki dasar pancasila dengan 

 
46 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keutamaan, dan 

Kebangsaan, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010. h. 13. 
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semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. 

Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat 

keindonesiaan dan kebhinekaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal 

para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam 

berbangsa dan bernegara, yakni pancasila dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang secara nyata telah berhasil dan sukses menyatukan semua 

kelompok etnis, bahasa, suku, budaya dan agama. Indonesia dideklarasikan 

bukanlah sebagai negara agama, akan tapi juga tidak memisahkan antara agama dan 

kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai yang ada dalam agama dijaga, 

dipadukan dan disatukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifant lokal, bahkan 

ada beberapa hukum agama yang dilembagakan oleh negara, agar pelaksanaan 

ritual agama dan budaya berjalan dengan damai dan rukun. 

2. Tolak Ukur Moderasi Beraagama 

Setidaknya terdapat empat wilayah pembahasan dalam moderasi beragama, 

yakni moderat dalam persoalan aqidah, moderat dalam persoalan ibadah, moderat 

dalam persoalan perangai, budi pekerti atau akhlak, dan moderat dalam persoalan 

tasyri (syariat).47 Keempat wilayah pembahasan ini dikembangkan ke dalam sebuah 

ekspresi atau sikap beragama yang toleran dan damai dalam melawan narasi 

keberagamaan yang bersifat konservatif-radikal, fanatisme, ektremisme dan 

mengarah pada tindakan terorisme. Sehingga, moderasi beragama menjadi kunci 

 
47 Yasid, Islam Moderat. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 14. 
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terwujudnya ekosistem toleransi dan kerukunan umat beragama baik secara internal 

maupun eksternal di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha 

mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan 

sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam 

pikiran dan sikap seseorang. Sedangkan, dalam Bahasa arab moderat disebut al-

wasathiyah. Berikut ini terdapat di al-quran surat al-baqarah ayat 143. 

سُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْداً سَطًا ل ِتكَُوْنُوْا شُهَداَۤءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّ ةً وَّ      وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ امَُّ

نْ يَّنْقَلِبُ عَلٰ  سُوْلَ مِمَّ قِبَيْهِ   ى عَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتيِْ كُنْتَ عَلَيْهَآ الِاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّ

 َ ُ لِيضُِيْعَ اِيْمَانكَُمْ   اِنَّ اللّٰه ُ  وَمَا كَانَ اللّٰه  بِالنَّاسِ  وَاِنْ كَانَتْ لكََبِيْرَةً الِاَّ عَلىَ الَّذِيْنَ هَدىَ اللّٰه

حِيْم    لرََءُوْف  رَّ

Terjemah:“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam)”umat 

pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 

agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami 

tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya 

melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan 

siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu 

sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. 

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha 

Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”. 

Paling sempurna atau paling baik merupakan makna dari kata al-wasath. 

Adapun hadis yang mengatakan sebaik-baik persoalan adalah yang berada di 

tengah-tengah. Berdasarkan hal tersebut maka artinya yaitu proses melihat serta 

melakukan penyelesaian terhadap masalah, dimana di dalam Islam moderat 

menggunakan pendekatan kompromi sehingga mampu menempatkan ditengah-
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tengah. Sehingga keputusan mampu diterima menggunakan kepala dingin dan tidak 

menimbulkn aksi anarkis. Ilmu, keadilan, kelembutan dalam berbudi pekerti, serta 

kebaikan merupakan sesuatu yang telah dianugerahi oleh Allah Swt. Hal tersebut 

membuat umat menjadi makhluk yang adil serta sempurna, sehingga dijadikan saksi 

jika datangnya hari kiamat.48 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimakasud sebagai umat 

moderat ukurannya ialah hubungan antar umat, umat Islam bisa disebut sebagai 

umat moderat hanya jika mampu bermasyarakat dengan umat yang lain. Sehingga, 

ketika kata wasathan dipahami dalam konteks agama, konsekuensinya adalah 

sebuah tuntutan kepada umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus objek yang 

disaksikan, agar menjadi suri tauladan bagi umat lain. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan dapat dilihat dari 

tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi. Seseorang menjadi lebih 

adil juga dapat  ditandai dengan ia yang mampu bersikap moderat dan berimbang 

dalam segala hal. Sebaliknya jika tidak mampu bersikap moderat dan berimbang 

dalam kehidupannya, maka kemungkinan besar ia akan sulit untuk berperiku adil.49 

Dalam lintasan sejarah peradaban dan tradisi agama, moderasi sebenarnya 

sudah menjadi bagian dalam memberikan pertimbangan perilaku manusia karena 

muatan urgensinya sangat penting dalam menjaga keragaman. Karena pada 

dasarnya setiap agama dan keyakinan akan membawa ajaran kebenaran, 

menjadikan sikap tengah sebagai pilihan, karena sikap pertengahan adalah pilihan 

 
48 Darlis, Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural, Jurnal Rausyan 

Fikr, Vol. 13.No. 2 (2017), h. 230–31. 
49  RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 32. 
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sikap yang paling tepat dan ideal. Dalam konteks beragama, kata moderat sering 

disalahpahami oleh masyarakat di Indonesia. Seseorang yang memilih bersikap 

moderat menurut sebagian masyarakat dianggap bahwa seseorang tersebut berarti 

tidak mempunyai pendirian, tidak serius, tidak bersungguh-sungguh dalam 

mengamalkan ajaran agamanya. Sehingga salah paham tentang makna moderat 

dianggap sebagai suatu kompromi dalam keyakinan teologis beragama dengan 

pemeluk agama lain.50 

Diantara tolak ukur moderasi beragama yaitu : 

1. Seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu 

nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan maka perbedaan agama di tengah 

masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan 

2. Kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerja sama 

di antara sesama manusia yang beragam. Karena bagaimanapun manusia 

memiliki keterbatasan sehingga keragaman itu akan saling menutupi 

kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat 

sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak 

Tuhan karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok 

ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan 

bersama. 

 
50 Abdullah Munir, et.al, Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia, (Bengkulu: CV. Zigie 

Utama, 2019), h. 93. 
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3. Ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib yang 

bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar 

tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. 

Afrizal Nur dan Mukhlis mengemukakan bahwa terdapat karakteristik 

terkait dengan praktik amaliah dan pemahaman dalam keagamaan moderat, antara 

lain. 

a. Tawassuth, (pengambilan jalan tengah), merupakan bentuk pengalaman serta 

pemahaman di dalam agama yang tidak melakukan pengurangan ajaran di agama 

atau tafrith dan tidak berlebihan atau tidak ifrath. 

b. Tawazun (berkeseimbangan), adalah pengalaman maupun pemahaman dalam 

kehidupan di duniawi dan ukrawi dimana prinsip dinyatakan secara tegas supaya 

mampu membedakan terkait dengan ikhtilaf (perbedaan) atau inhiraf 

(penyimpangan). 

c. I’tidal (tegas dan lurus), adalah proses penempatan sesuatu di tempat yang 

disediakan serta kewajiban dipenuhi dengan proporsional, serta haknya 

dilaksanakan. 

d. Tasamuh (toleransi), tasamuh berasal dari bahasa Arab yang berarti saling 

mengizinkan, saling memudahkan. Dalam perngertian lain tasamuh (toleransi) 

adalah proses dalam melakukan penghormatan serta pengakuan terhadap 

perbedaan dari segi apapun. 

e. Musawah (egaliter), adalah tidak adanya sikap diskriminatif terhadap orang lain 

karena adanya penyebab berupa tradisi, keyakinan, dan asal usulnya yang 

berbeda. 
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f. Syura (musyawarah), yaitu penyelesaian setiap ada masalah dengan cara 

melakukan musyawarah demi memperoleh kemufakatan, tentunya kemaslahatan 

diterapkan.  

g. Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai 

keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman 

dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) dengan tetap 

berpegang pada prinsip al-muhafazhah ‘ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi 

al-jadidi alashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan 

menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).51 

h. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi 

hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan 

dengan yang kepentingannya lebih rendah. 

i. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk 

melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. 

Jadi Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara 

moderat, yakni moderatnya pemahaman dan amalan beribadah dalam beragama, 

seimbang tidak ekstrem dan berlebih-lebihan. Islam moderat mengedepankan sikap 

toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-

masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan 

kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Moderat dalam 

pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam  perbedaan. 

 
51 Afrizal Nur dan Mukhlis, Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur’an: (Studi Komparatif Antara 

Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir), Jurnal An-Nur, Vol. 4.No. 2 (2015), 209. 
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Keterbukaan menerima keberagamaan (inklusivisme). Baik beragam dalam mazhab 

maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi  untuk menjalin 

kerja sama, dengan asas kemanusiaan.Meyakini agama Islam yang paling benar, 

tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah 

persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di 

Madinah di bawah komando Rasulullah Saw.52 

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi 

dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada 

moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah 

kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. 

Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang 

lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan 

harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama 

bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.53 Salah satu contoh moderasi 

beragama yang dipraktekkan di pondok pesantren, misalkan. Ciri khas paham 

keagamaan yang dikembangkan di pondok pesantren adalah paham ahl ls-sunnah 

wa al-jamā‘ah yang moderat, menampilkan corak Islam yang santun, damai dan 

tidak memaksa, tidak juga ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, serta mewarnai 

perkembangan dakwah Islam di Indonesia.54 

 
52 Darlis,  Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural, Rausyan Fikr, 

Vol.13 No. 2 Desember, 2007.  H. 225-255. 
53 Saifuddin, Lukman Hakim. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI. 
54 Mohamad Farid dan Ahmad Syafi’i, “Moderatisme Islam Pesantren dalam Menjawab 

Kehidupan Multikultural Bangsa”, Iqra’: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 1 (2018), 117-
118.   
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Menurut Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa terjadi ketidakstabilan di 

kalangan umat beragama karena pengamalan yang berlebih-lebihan dalam 

beragama. Hal ini ditandai dengan sikap sebagai berikut: 

a) Fanatik pada suatu pendapat 

b) Kebanyakan orang mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh 

Allah 

c) Memperberat yang tidak pada tempatnya 

d) Sikap kasar dan keras 

e) Buruk sangka terhadap manusia 

f) Terjerumus ke dalam jurang pengafiran.55 

Moderasi agama tidak hanya menjunjung tinggi asas keimanan, melainkan 

lebih mengedepankan asas kemanusiaan dan kebangsaan. Hal tersebut menjadikan 

momentum dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis 

kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah 

persoalan kemanusian akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. 

akibatnya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman.56 

Quraish Shihab menyebutkan bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam 

moderasi, diataranya adalah prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip 

toleransi. Beberapa Indikator moderasi beragama selalu mengambil posisi di 

tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. 

 
55 Yusuf Qardhawi, Islam Jalam Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Agama, 

(Bandung: Mizan, 2017). 
56 Fahrudin,  Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama, ( Republika, 2019) 
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Beberapa Indikator moderasi beragama yang terdapat dalam buku 

kementrian agama terdapat empat poin penting, diantaranya, komitmen 

kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. 

 

a. Komitmen Kebangsaan  

Moderasi yang terkait dengan komitmen bernegara. Komitmen bernegara 

merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kesetiaan pada 

konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai 

ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan 

Pancasila.  Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap 

prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar maupun 

Undang-Undang Negara dan regulasi di bawahnya. Sehingga ketika muncul narasi-

narasi ataupun cita-cita yang menginginkan negara dalam bentuk kekhilafahan, 

dinasti Islam maupun bentuk imamah, maka hal tersebut sudah jelas mencederai 

komitmen kebangsaan yang telah lama di bangun dan disepakati oleh para pejuang 

bangsa. Maka dari itu pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan 

secara berimbang, sehingga cara pandang beragama serta perilaku beragama 

seseorang tersebut tetap dalam bingkai kebangsaan.57 

b. Toleransi  

 
57 Abdullah Munir et al., Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia, (Bengkuku: CV Zigiie 

Utama, 2020), 96. 
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Salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara 

berbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan latar belakang sejarah, 

kebudayaan, dan identitas. Toleransi, harus mampu membentuk kemungkinan-

kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah 

penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai 

eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya 

dan keragaman ciptaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya agama yang resmi mampu 

memberi kontribusi kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan 

beragama.58 

c. Anti Radikalisme dan Kekerasan  

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks modersi beragama muncul 

sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang 

muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan 

dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-

cara kekerasan.  Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal 

tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan nonfisik, seperti 

menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham 

dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar. Ajaran agama, 

terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat 

bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil’alamin). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri 

 
58 Wayan Watra, Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama Dan 

Kebudayaan), (Surabaya: Paramita, 2015) 2. 
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pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauhdari misi kerasulan tersebut 

karena factor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan 

bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam 

pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam 

beragama.  Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang 

oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak 

ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena 

wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi 

keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan 

rahmat bagi seluruh alam semesta.59 

d. Akomodatif  

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang 

perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai 

agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, 

sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan 

hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang 

ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, 

terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat. 

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal 

dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka 

 
59 Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, and Latief Tsabit, Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan 

Strategi Pengembangannya Di Pesantren, (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), 40-41. 
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ruang untuk menjadi “tool” dalam melerai ketegangan. Sejumlah kaidah kaidah fiqh 

dan ushul fiqh seperti al-‘addah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan 

sumber hukum), terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran 

Isla m dan tradisi lokal.  Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam 

menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi, dan ajaran Islam di sisi 

lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya. Dari peleraian 

ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleskibel dan dinamis. 

Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus 

relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, 

penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan 

lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman 

masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai pribumisasi 

Islam. 

C. Pembinaan Generasi Muda 

1. Pengertian Generasi Muda 

Generasi muda adalah manusia yang rentang waktu hidupnya hampir sama, 

yakni sejak lahir hingga kisaran usia 30 tahun. Lebih spesifiknya, pengertian 

generasi muda adalah usia yang sangat berpotensi dalam segala hal, energik, dan 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masa depan Negara.60 

 
60 Muzakkir, Generasi Muda dan Tantangan Adab Modern serta Tanggung Jawab 

Pembinaannya, dalam Jurnal Al-Ta‟dib, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2015, 115.   
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Masa muda disebut juga masa remaja. Remaja dalam bahasa latin disebut 

“adolescere” yang artinya tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan. Yakni 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Sebagaimana Piaget mengatakan, 

remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat 

dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat 

orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau paling tidak sama.61 

Menurut peneliti Kupperschmidt, generasi adalah sekelompok individu 

yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, 

lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang 

memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. 

Menurut Manheim generasi adalah suatu konstruksi sosial yang di dalamnya 

terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis 

yang sama. Individu yang menjadi bagian dari satu generasi, adalah mereka yang 

memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam 

dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama. Definisi tersebut secara spesifik juga 

dikembangkan oleh Ryder yang mengatakan bahwa generasi adalah agregat dari 

sekelompok individu yang mengalami peristiwaperistiwa yang sama dalam kurun 

waktu yang sama. Elwood Carlson memberikan pendapat lain dalam bukunya yang 

berjudul Tfffmhe Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom 

(2008), menurutnya generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang 

tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika didasarkan pada Generation Theory yang 

 
61 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 9. 
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dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi millenial adalah 

generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi Millenial 

juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada ditorial 

koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993.62 

2. Pentingnya Generasi Muda 

Masa remaja atau generasi muda adalah masa paling menentukan. Karena 

pada masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan baik psikis maupun 

fisiknya. Terjadinya perubahan kejiwaan menimbulkan kebingunan pada dirinya. 

Orang barat menyebutnya sebagai periode sturm und drang. Karena merasa 

mengalami gejolak emosi dan tekanan sosial yang terjadi di masyarakat.63 

Generasi muda merupakan generasi yang sangat berpotensi dalam meraih 

masa depan yang cerah. Dia adalah aset terpenting untuk bangsa, yakni dalam masa 

pembangunan. Untuk mengembangkan potensi sehingga terbentuk karakter yang 

unggul dan bermartabat. Demi mendukung keberhasilan masa yang akan datang. 

Dengan melalui proses pendewasaan baik secara fisik maupun secara emosional. 

Sebagaimana beberapa unggulan masa muda, yakni mengarah pada kreativitas, 

idealisme, serta melek terhadap teknologi.64 Upaya mengembangkan karakter 

generasi muda adalah melalui pendidikan karakter, yakni komponen pengetahuan 

moral melalui kesadaran moral, pengetahuan nilai, pengetahuan landasan moral, 

 
62 Indah Budiati dkk, Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia, dalam 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9acdebuku-profil-generasi-milenia.pdf 
63 Zulkifli L, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-X, 

h. 63. 
  64 A. Nanggala, Peran Generasi Muda dalam Era New Normal. Widya Wacana. Jurnal 

Ilmiah, 15 (2). H. 81-92. 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9acdebuku-
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penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengenalan diri. Perasaan moral 

diindikasikan dengan hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, 

pengendalian diri, dan rendah hati. Tindakan moral dapat dilihat dari kompetensi, 

kemauan, dan kebiasaan untuk melakukan apa yang diketahui dan dirasakan. 

Singkatnya, karakter yang baik adalah gamabran pribadi yang utuh, memiliki 

identitas moral yang jelas.65 

Manusia adalah makhluk sosial yang setiap kehidupannya butuh akan 

interaksi, butuh bersosial, menjaling hubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Agar bisa mempertahankan dan berlangsungnya kehidupan. Pemuda adalah bagian 

dalam fase kehidupan yang membutuhkan ruang dan tempat dalam menuangkan 

ide dan gagasannya guna mengaktualisasikan  diri sebagai pemuda generasi masa 

depan yang mengabdikan diri bagi bangsa dan tanah air. Ruang dan waktu yang 

dimaksud tersebut adalah organisasi kepemudaan. 

Organisasi kepemudaan sudah tidak asing lagi. Kita bisa saksikan beberapa 

komunitas kemudaan yang telah eksis dalam memberikan kontribusi besar dalam 

pembangunan. Konsepsi Organisasi pemuda sebagai agen    perubahan  dapat  

diwujudkan   dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, 

sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, olah raga seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, 

pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Sedangkan 

 
65 Isnarmi, Pendekatan Kritis-Transformatif dalam PKn: Sebuah Upaya Mengembangkan 

Karakter good character. Retrived from http: //repository.unp.ac.id/196/1/pendididkan%20 
karakter 1. pdf 
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peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial dapat diwujudkan dengan cara 

memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, 

hak, dan kewajiban sebagai warga Negara, membangkitkan sikap kritis terhadap 

lingkungan dan penegakan hokum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan 

kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas public, memberikan 

kemudahan akses informasi. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral dapat 

diwujudkan dengan cara menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam 

bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan 

takwa serta ketahanan mental spiritual, meningkatkan kesadaran hukum.66 

Konsep  kepemudaan menurut Undang-undang  nomor 40 tahun  2009  

meliputi beberapa aspek. Pada bab I pasal 1 disebutkan definisi pemuda yaitu warga 

negara Indonesia yang  memasuki periode penting pertumbuhan dan  

perkembangan  yang  berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dimana 

orgsnisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan   nasional, 

memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan,  kewirausahaan, 

dan kepeloporan.67 

D. Peran Organisasi Dakwah 

1. Pengertian Organisasi 

Para ahli mengemukakan pendapat tentang organisasi diantaranya: 

 
66 Anomim, Standarisasi  Organisasi  Kepemudaan, (Tangerang.DISPORABUDPAR, 2009). 
67 Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Jakarta, 2009. 
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a. Menurut Schein, organisasi adalah suatu usaha untuk mengkoordinasi kegiatan 

sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian 

pekerjaan dan fungsinya melalui tanggung jawab. 

b. Menurut Wright, organisasi adalah suatu bentuk terbuka dari suatu aktivitas 

yang dikoordinasi dari dua orang  atau lebih  untuk tujuan bersama. 

c. Menurut Kochterse organisasi adalah sisitem hubungan yang terstruktur yang 

mengkordinasi suatu usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.68 

Melalui pemahaman pendapat tersebut, organisasi yakni usaha yang 

dilakukan dengan mengkoordinir kegiatan dalam pembagian tugas, mempunyai 

tujuan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Organisasi dakwah merupakan suatu kesatuan atau kelompok yang 

mengajak dan mendorong umat manusia agar mengerjakan perbuatan yang ma’ruf 

(baik) dan mencegah perbuatan munkar menurut petunjuk agar mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat.69Organisasi dakwah sudah barang tentu segala 

gerak organisasinya dan kegiatan sosial keagamaannya berazaskan Islam. Tujuan 

organisasi sedikit banyaknya menyinggung ukhwah Islamiyah, dakwah Islamiyah. 

Organisasi dakwah merupakan kegiatan manusia yang direncanakan untuk 

mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi 

serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakn 

proses dakwah. 

 
68  Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.  

 23. 
69  Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: al-Ikhlas, 1983), h. 17. 
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Menurut pendapat Rosyad Shaleh pengorganisasian kegiatan sosial 

keagamaan adalah rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi 

wadah bagi segenap kegiatan usaha dilaksanakan, serta menetapkan dan menyusun 

jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi atau petugasnya.9 Islam sendiri 

sangat perhatian dalam memandang tanggung jawab dan wewenang sebagaimana 

yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang mengajak para sahabat untuk 

berpartisipasi melalui pendekatan empati yang sangat persuasif dan musyawarah. 

Sebagaimana terkandung dalam surat al-Imran ayat 159 

وْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ  ِ لِنْتَ لهَُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَض  نَ اللّٰه فَبمَِا رَحْمَةٍ م ِ

َ يحُِب   ِ   اِنَّ اللّٰه   عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فىِ الْامَْرِۚ فَاِذاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ اللّٰه

لِيْنَ الْمُ   توََك ِ

Terjemahan: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 

bertawakal”. 

2. Peran Organisasi Dakwah  

Peranan yakni aspek kedudukan atau status ketika seseorang melaksanakan 

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan peranan adalah kepentingan ilmu 

pengetahuan.70 Peranan tidak lepas hubungannya dengan kedudukan. Tak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai 

 
70 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990), 

h. 268. 
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macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. sehingga 

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan 

tersebut adalah mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada 

dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam 

masyarakat. 

Pendapat Chester I. Barnad, “Organization as a system of cooperatives of 

two or more persons” (Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau 

lebih). Menurut Gitosudarmo, organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh 

sekolompok orang untuk mencapai suatu tujuan.71Nawawi memberikan pendapat 

tentang organisasi dari dua segi yaitu pengertian organisasi secara statis dan 

dinamis yaitu:  a) Pengertian Statis: Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah 

manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap 

orgnisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah di samping itu 

posisi, status dan jabatan juga cenderung permanen.  b) Pengertian Dinamis: Proses 

kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan 

bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan 

atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efesien, sebaliknya juga 

semakin kurang efektif atau kurang efesien. Disamping itu interaksi antarmanusia 

di dalam organisasi tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Tujuan organisasi 

 
71 Tahir Arifin, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Cet.1 h.  21. 



59 
 

 

sebagai harapan dalam sebuah organisasi sesuai dengan misi dan visi pada 

organisasi tersebut demi kesejahteraan seluruh anggotanya. Setiap organisasi juga 

harus punya arah, yakni dengan visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana 

organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. atau suatu 

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh 

organisasi. Berdasarkan hal tersebut, visi merupakan suatu langkah penting dalam 

perjalanan suatu organisasi. Dan misi merupakan pernyataan yang menetapkan 

tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa 

organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa 

yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil 

dengan baik. 

Ada banyak lembaga-lembaga dakwah yang telah ada, terlebih setelah pada 

era kemerdekaan. Diantara lembaga tersebut adalah Dewan Dakwah Islamiyah 

Indonesia pada tahun 1967. Lembaga ini bagian dari civil society atau organisasi 

non pemerintah. Adanya lembaga dakwah ini bertujuan sebagai patner dalam ikut 

serta mengatur masyarakat dengan dasar nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia. 

Sebagai pembina masyarakat untuk berpartisipasi dalam  memperbaiki kondisi 

yang ada. 72 

3. Peran Dakwah Melalui Organisasi 

Beberapa peran berdakwah melalui lembaga atau organisasi, yakni: 

 
72 Putusan MK Nomor 56/PUU-XV/2017, h. 110-113. 
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a) Peran dinamisator, lembaga melibatkan dirinya dalam suatu sengketa dengan 

pihak lain pada suatu peristiwa hukum di Mahkamah Konstitusi. Menggerakkan 

ingatan orang tentang kepentingan bersama melindungi keyakinan agama yang 

sedang mendapatkan ancaman perusakan. Peran ini  tergambar secara jelas 

dalam tujuan lembaga ini didirikan yaitu berperan sebagai penegak syari’ah, 

pengawal akidah, perekat ummat. 

b) Kedua, peran konsolidatif atau ukhuwah (persaudaraan), yakni lembaga dakwah 

sejatinya adalah lembaga yang memiliki peran perekat (ukhuwah) terhadap 

kepentingan Islam dan misi lembaga sejenisnya serta menumbuhkan partisipasi 

dari masyarakat luas sebagai anggota maupun simpatisanya. Keterlibatan 

lembaga dalam urusan-urusan mendasar dan umum ini akan menumbuhkan 

solidaritas  jamaah untuk banyak terlibat dalam program-program dakwahnya. 

Apalagi jika kita mengaca pada landasar dibentuknya suatu lembaga ummat 

adalah mewujudkan ukhuwah persatuan ummat baik tingkat lokal, nasional dan 

internasional, karena umat Islam adalah ummat yang satu. Kesatuan ummat ini 

direkat dengan akidah, tauhid yang satu.  

c) Ketiga, peran komunikatif, yakni lembaga dakwah memerankan keberadaannya 

sebagai sumber informasi yang otoritatif bisa dipertanggung-jawabkan baik 

secara isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Peran ini juga bisa menjadi 

acuan dan contoh kepada jamaah bagaimana mengatasi masalah-masalah 

khususnya yang berkaitan dengan materi hukum di depan pengadilan. Peristiwa 

hukum seperti ini akan mengedukasi masyarakat agar tidak gampang melakukan 

aksi-aksi masa yang boleh jadi akan meningkatkan emosi jamaah yang sulit 
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diatasi. Apa yang dilakukan lembaga dakwah yang mau bersengketa didepan 

pengadilan ini juga bermanfaat pada tumbuhkan kesan positif dimata pemerintah 

dan masyarakat bahwa umat Islam selalu menghormati hukum dan mau terlibat 

didalamnya. 

d) Keempat, peran peredam konflik sosial. Dalam budaya sosial, masyarakat 

biasanya berkumpul dalam berbagai bentuk komunitas karena kepentingan dan 

tujuan yang sama. Lembaga dakwah juga demikian, memeliki visi, misi dan 

tujuan yang sama antar orang-orang yang terlibat. Bahkan, antar lembaga 

dakwah pun, jika diperhatikan, bahwa masing-masing lembaga selalu 

mencantumkan nilai-nilai mulia dari Islam sebagai basis pergerakanya, bahwa 

lembaga dibuat untuk menjaga nilai dasar Islam yaitu akidah. Dengan satunya 

akidah, maka akan memudahkan sebuah konflik yang ada dalam masyarakat 

Islam ditangani. Ada patokan dasar untuk kembali (ruju’) ke jalan yang benar.  

e) Kelima, peran eksistensialisme simbolik, dimana sebuah lembaga perlu 

melakukan aksi nyata untuk meneguhkan keberadaannya (eksistensinya) dalam 

pergulatan persoalan yang menyangkut hajat dakwah itu sendiri, baik pada level 

lokal maupun global dalam bentuk peran aktif dimasyarakat.  

f) Keenam, peran contoh (uswah). Dalam kasus diatas, peran contoh ditampilan 

dalam keberanian menginisiasi sebagai pihak terkait dengan konsekwensi harus 

melakukan kajian dengan para ahli, menyiapkan advokat yang membuat 

pembelaan, menghadirkan saksi ahli dan menghadiri sidang-sidang. Keterlibatan 

lembaga dalam penanganan kasus seperti ini akan menanamkan kepercayaan, 
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karena masyarakat ataupun lembaga-lembaga sejenis akan terstimulus 

bagaimana sebaiknya menghadapi kasus-kasus yang menyangkut kebijakan. 73 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bentuknya adalah deskriptif kulitatif, yakni data yang 

digunakan bersifat non statistik, dimana data yang akan diperoleh nantinya dalam 

bentuk verbal bukan angka. Sehingga peneliti mudah mendapatkan informasi atau 

keterangan dari objek penelitian. Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi 

dengan mendeskripsikan, menguraikan, atau menjelaskan fenomena atau perilaku 

sosial dan memahami makna dari fenomena yang ditemukan.74 Sebagaimana 

peneliti mencoba menganalisis secara naratif terkait dengan “Dakwah Ikatan Dai 

Muda Indonesia (IDMI) melalui moderasi beragama generasi muda di Kabupaten 

Bantaeng”. 

2. Lokasi Penelitian 

 
73 Putusan MK Nomor 56/PUU-XV/2017, h. 110-113. 

74 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan, (Cet. 1; Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 328-331. 
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Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Kabupaten Bantaeng. 

Melihat berkembangnya dakwah di daerah tersebut dengan adanya Ikatan Dai 

Muda Indonesia (IDMI). 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Yakni 

dengan melakukan berbagai penelitian dengan hasil deskriktif, berupa kata-kata 

atau lisan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. 

C. Sumber Data 

Untuk mendapatkan keterangan sumber tertulis, peneliti mendapatkannya 

dari sumber data. Adapun sumber data dari penelitian ini, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya.42 

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang ada adalah, ketua 

lembaga Ikatan Dai Muda Indoneia (IDMI) Bantaeng dan pengurus di 

dalamnya, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

pemerintah, dan masyarakat umum sebagai informan dalam penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Adalah informasi yang telah dikumpulkan dari pihak lain. Dan yang 

menjadi sumber data sekundernya yaitu meliputi para dai yang terlibat atau 

menjadi anggota IDMI, Pengurus masjid, dan masyarakat. 

D. Informan Penelitian 
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1. Metode Penentuan/Pemilihan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan tekhnik purposive 

sampling. Yakni, tekhnik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan 

tertentu sesuai dengan tema penelitian. Karena orang tersebut dianggap memiliki 

informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan 

terbagi menjadi tiga yaitu: 

 

a. Informan kunci 

b. Informan utama 

c. Informan Pendukung 

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara 

menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.  Informan kunci 

bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis 

besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan 

informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Seperti dalam 

penelitian ini adalah, informan kuncinya ketua IDMI dan beberapa anggota di 

dalamnya. 

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” 

dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang 

yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan 

dipelajari. Misalnya pada penelitian ini pengurus masjid dan masyarakat. 
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Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan 

oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya pada penelitian ini adalah 

pemerintah setempat dan masyarakat umum. 

2. Kriteria Informan 

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang sekiranya dari mereka 

data penelitian dapat diperoleh. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam 

mengenai permasalahan penelitian, sehingga memberikan informasi yang 

bermanfaat, juga sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian (Burhan 

Bungin, 2010). Diantara kriteria informan, yakni berada di daerah yang diteliti, 

mengetahui kejadian atau permasalahan, dapat berargumentasi dengan baik, 

merasakan dampak dari kejadian/permasalahan, terlibat langsung dengan 

permasalahan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, 

keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk 

mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 

penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek 

penelitian di Kabupaten Bantaeng. Dalam proses pengumpulan data, calon 

peneliti menjadi instrument kunci dan melakukan proses interaksi langsung dengan 

informan.75 

 
75 Mamik, Metodologi Kualitatif, Cet. 1; (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 77-78 
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Pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan 3 cara, 

berikut merupakan uraian yang digunakan: 

1. Observasi 

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat 

Penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang 

Yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di komunitas Ikatan Dai 

Muda Indonesia (IDMI) Kabupaten Bantaeng. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya 

jawab Langsung. Wawancara dilakukan dengan ketua, pengurus yang terkait 

dalam komunitas Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) Kabupaten Bantaeng, 

tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat. Tentunya 

pertanyaan yang sudah disiapkan dan berbagai macam rencana yang sudah 

disiapkan pula guna menggali dan mendapatkan informasi atau data-data yang 

berkaitan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan 

peristiwa yang diteliti. Dokumen tersebut seperti catatan atau teks tertulis, struktur 

kepengurusan, program kerja, foto ceramah di mimbar atau di masjid, dan lain-lain. 
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F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian, peneliti menyiapkan pedoman wawancara, alat tulis, 

tape- recorder, kamera dan sebagainya. Itu semua bertujuan untuk 

mendapatkan deskripsi data dan sebagainya. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengelolaan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Teknik ini dibutuhkan dalam penelitian untuk 

dapat memudahkan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang ingin selesaikan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara atau interview 

yaitu cara menghimpun data dengan jalan bercakap-cakap, berhadapan langsung 

dengan pihak yang akan dimintai pendapat, pendirian atau keterangan.76 Sedangkan 

observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.  

2. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan analisa 

deskriptif, yaitu dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang diselidiki, 

dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana 

 
76 Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), h. 162 
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adanya.77Tekhnik analisis data merupakan proses berfikir dalam menyusun, 

memeriksa, menganaisis dan mengintrrpretasi data untuk mendapatkan informasi 

dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan baik 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga hasil temuan analisis 

dapat disajikan dan diiformasikan kepada para khalayak pembaca. Analisis data 

kualitatif dilakukan sejak awal pengumpulan data pertama hingga data terakhir 

dalam suatu penelitian. Analisis  data dilakukan melalui tiga teknik yaitu, reduksi 

data, display data dan verifikasi data.78   

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum data dengan memilih dan 

memfokuskan pada data-data yang pokok dan dianggap penting serta 

mengorganisasikannya dengan sederhana dan membuang data-data yang 

dianggap kurang penting. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.  

b. Display data  

Display data adalah penyajian data dari hasil pengumpulah informasi yang 

telah dirangkum dan disusun secara sistematis. Penyajian data kualitatif adalah 

dalam bentuk narasi atau teks, table, gambar, grafik guna memudahkan dalam 

memahami dan mengausai data tersebut.  

c. Verifikasi data  

 Verifikasi data merupakan kegiatan penarikan kesimpulan yang harus dan 

 
77 Hadari Nawawi, Dkk, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

1996), h. 73. 
78 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 400-

409. 
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penting dialkukan oleh calon peneliti sejak awal pengumpulan data. Penarikan 

kesimpulan diakukan secara bertahap sejak awal pengumpulan data apabila 

dianggap proses sudah benar dan data yang dikumpulkan dan dianalisis telah 

memenuhi syarat kelayakan sehingga kesimpulan yang diambil akan dapat 

dipercaya. Setelah data terkumpul secara menyeluruh dan lengkap maka dapat 

dilakukan penarikan kesimpulan sebagai kesimpulan akhir. 

 

 



 

 
  

BAB IV 

DAKWAH IKATAN DAI MUDA INDONESIA (IDMI) DALAM 

MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA GENERASI MUDA DI 

KABUPATEN BANTAENG 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Asal Usul terbentuknya Bantaeng 

Bantaeng terbentuk berawal dari adanya komunitas Onto. Sebagaimana 

dawuh Karaeng Imran Masualle, beliau generasi penerus dari kerajaan Bantaeng, 

Bantaeng ini adalah berupa lautan, yang hanya sebagian kecil adalah daratan. 

Yaitu Onto dan sekitarnya. Seperti Bisampole, Gantarang keke, Mamapang, 

Katapan, Lawi-Lawi, dan Sinoa. Sehingga setiap daerah tersebut memiliki 

pemimpin masing-masing, dengan sebutan Kare’. 

Ada tujuh orang atau Kare’ yang berbincang-bincang dalam rangka 

membicarakan pemilihan atau penunjukan pemimpin. Sehingga mereka 

bersepaakt melakukan sebuah ritual, yakni pertapaan. Memohon petunjuk kepada 

Dewata (Yang Maha Kuasa), tepatnya di Onto. Lokasi pertapaan yang dipilih 

adalah daerah Onto. Tempat tersebut disimbolkan dengan Balla Tujua (tujuh 

rumah kecil yang beratap, berdidinding dan bertiang bambu). Masih dalam 

persemedian tersebut, sebuah cahaya yang turun ke Kare’ Bisampole (Pimpinan 

daerah Bisampole) sambil terdengar suara: ”Apangaseng antu Nuboya 

Nakadinging-dinginganna” (Apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti 

ini). Kemudian Kare’ Bisampole menceritakan maksudnya, yakni untuk mencari 

orang yang tepat memimpin mereka semua, sehingga bisa bersatu. Kembali 
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terdengar suara: “Ammuko mangemako rimamampang ribuangayya Risalu 

Cinranayya (Besok datanglah kesatu tempat permandian yang terbuat dari 

bambu). 

Keesokan harinya mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto. 

Di tempat itu mereka menemukan seorang laki-laki sedang mandi. “Inilah 

kemudian yang disebut dengan To Manurunga ri Onto,” jelas Karaeng 

Burhanuddin salah seorang dari generasi kerajaan Bantaeng. Kemudian ketujuh 

Kare’ menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin, sekaligus meminta 

Tomanurung untuk memimpin mereka. Akhinya Tomanurung menyatakan 

kesediaannya, dengan syarat. “Eroja nuangka anjari Karaeng, tapi nakkepa 

anging kau leko kayu, nakke je’ne massolong ikau sampara mamanyu” (Saya mau 

diangkat menjadi raja pemimpin kalian tapi saya ibarat angin dan kalian adalah 

ibarat daun, saya air yang mengalir dan kalian adalah kayu yang hanyut),” kata 

Tomanurung. Ketujuh Kare’ yang diwakili oleh Kare’ Bisampole pun membalas 

perktaan beliau “Kutarimai Pakpalanu tapi kualleko pammajiki tangkualleko 

pakkodii, Kualleko tambara tangkualleko racung.” (Saya terima permintaanmu 

tapi kau hanya kuangkat jadi raja untuk mendatangkan kebaikan dan bukan untuk 

keburukan, juga engkau kuangkat jadi raja untuk jadi obat dan bukannya racun). 

Maka jadilah Tomanurung ri Onto ini sebagai raja bagi mereka semua. Pada saat 

ia memandang ke segala penjuru maka daerah yang tadinya laut berubah menjadi 

daratan. Tomanurung ini sendiri lalu mengawini gadis Onto yang dijuluki 

Dampang Onto (Gadis jelitanya Onto). Setelah itu mereka pun berangkat ke arah 

yang sekarang disebut Gamacayya. Di satu tempat mereka bernaung di bawah 
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pohon lalu bertanyalah Tomanurung pohon apa ini, dijawab oleh Kare’ 

Bisampole: Pohon Taeng sambil memandang kearah enam kare’ yang lain. 

Serentak kenam kare’ yang lain menyatakan Ba’ (tanda membenarkan dalam 

bahasa setempat). 

Dari sinilah kemudian muncul kata Bantaeng dari dua kata tadi yaitu Ba’ 

dan Taeng, jelas Karaeng Imran Masualle. Konon karena daerah Onto ini menjadi 

daerah sakral dan perlindungan bagi keturunan raja Bantaeng bila mendapat 

masaalah yang besar, maka bagi anak keturunan kerajaan tidak boleh sembarangan 

memasuki daerah ini, kecuali diserang musuh atau dipakaikan dulu tanduk dari 

emas. Namun kini hal itu hanya cerita. Karena menurut Karaeng Burhanuddin 

semua itu telah berubah akibat kebijakan Pemda yang telah melakukan tata ruang 

terhadap daerah ini. Kini Kesakralan daerah itu hanya tinggal kenangan. Tanggal 

7 (tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto dan Tau Tujua yang 

memerintah dimasa lalu, yaitu: Kare’ Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangkeke, 

Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi. 

Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi 

perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng 

sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar 

pelabuhan dan lumbung pasangan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut 

gagal, karena ternyata dengan semangat patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai 

bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran. 

Bulan 12 (dua belas), menunjukkan sistem Hadat 12 atau semacam DPRD 

sekarang yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur Jannang (Kepala 
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Kampung) sebagai anggotanya yang secara demokratis mennetapkan 

kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng. Tahun 1254 dalam atlas 

sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, 

ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegara memperluas 

wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 

1254-1292. 

Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah 

ada dan eksis ketika itu. Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah 

ada sejak tahun 500 masehi, sehingga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah 

bersejarah). Selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas 

menyatakan Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, 

dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik 

pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) 

dan dari dinasti Yuan (1279-1368). Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan 

yang telah dicapai oleh para pakar sejarah, sesepuh dan tokoh masyarakat 

Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. Berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 

12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi 

Bantaeng maupun kesepatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah 

memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 

bulan 12 tahun 1254, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.79 

 

 
79 https://bantaengkab.go.id/Profil/sejarah-bantaeng. Diakses pada tanggal 20 Agustus 

2023.    

https://bantaengkab.go.id/Profil/sejarah-bantaeng
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a. Lokasi dan Keadaan Geografis 

Gambar 1. Peta Kabupaten Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi 

Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05- º21’15” LS 

sampai 05º34’3” LS dan 119º51’07” BT sampai 120º51’07”BT. Membentang 

antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari 
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permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 

km. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km2 

Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut:  

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten 

gowa dan Kabupaten Sinjai. 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba  

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores  

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto 

 

 

Tabel 1. Posisi Geografis Kabupaten Bantaeng menurut kecamatan 
No Kecamatan Bujur Lintang Ketinggian (mdpl) 

1 Bissappu 119o54’47” BT 05o32’54” LS 25-100 m 

2 Bantaeng 119o56’58” BT 05o32’37” LS 25-100 m 

3 Tompobulu 120o02’26” BT 05o27’08” LS 500-1000 m 

4 Ulu Ere 119o54’47” BT 05o26’46” LS 500-1000 m 

5 Pa’jukukang 120o01’08” BT 05o33’30” LS 25-100 m 

6 Eremerasa 119o58’45” BT 05o31’07” LS 500-1000 m 

7 Sinoa 119o55’39” BT 05o30’10” LS 100-500 m 

8 Gantarangkeke 120o02’19” BT 05o30’01” LS 300-500 m 

Sumber: Bantaengkab.bps.go.id 

Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 

67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan 

tepi pantai (Kecamatan Bissappu,Bantaeng dan Pa’jukukang), dan 5 kecamatan 

bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa,Gantarangkeke, tompobulu dan 

Eremerasa). Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan 

bukan pantai. 

Tabel 2. Administratif Kabupaten Bantaeng 
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No kecamatan Ibu kota kecamatan Jumlah des/kel Luas (km2 ) 

1 Bissappu Bonto Manai 11 32.84 

2 Bantaeng Pallantikang 9 28.85 

3 Tompobulu Banyorang 10 76.99 

4 Ulu Ere Loka 6 67.29 

5 Pa’jukukang Tanetea 10 48.90 

6 Eremerasa Kampala 9 45.01 

7 Sinoa Sinoa 6 43.00 

8 Gantarangkeke Gantarangkeke 6 52.95 

b. Keadaan Penduduk Kabupaten Bantaeng 

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5o21'23"- 

5o35'26" lintang selatan dan 119o51'42"-120o5'26" bujur timur. Dengan Jumlah 

penduduk mencapai 182.000 jiwa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 

km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha 

(18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Pada bagian utara daerah ini 

terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di 

bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi 

pesisir pantai dan persawahan. 

Berdasarkan hasil dari pendataan sensus penduduk 2020 bulan September 

Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng adalah sebanyak 

196.716 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 

tahun 2010, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 

10,79 persen selama kurun waktu 10 tahun 4 bulan atau rata-rata tumbuh sebesar 

1,04 persen setiap tahunnya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng 

berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2020 mencapai 497 jiwa/km2, yang 

berarti bahwa dalam satu km2 di huni oleh 497 penduduk. Kepadatan Penduduk 

di 8 kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di 

Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.373 jiwa/km2 dan terendah di 
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Kecamatan Uluere sebesar 172 jiwa/km2. Angka rasio jenis kelamin tahun 2020 

berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 adalah 97,86 artinya setiap 100 

orang penduduk perempuan terdapat 97 sampai 98 orang penduduk laki-laki. 

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi 

berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 17.611 jiwa dan terendah 

berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 3.127 jiwa. 

Kabupaten Bantaeng memiliki luas lahan mencapai 0,63% dari luas 

Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Lahan yang dimiliki saat ini ± 39.583 Ha. Selain itu Bantaeng juga mempunyai 

hutan produksi terbatas dengan luas lahan 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. 

Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng 

sebesar 6.222 Ha (2016). Berikut beberapa petensi sumber daya alam yang ada di 

Kabupaten Bantaeng. 

Sektor Pertanian memiliki komoditi unggulan yang dapat dikembangkan 

berupa jagung, kedelai, kentang, nanas, pisang, ubi jalar dan Ubi Kayu. Sektor 

Perkebunan memiliki komoditi unggulan diantanya Kakao, Kopi, Kelapa, 

Cengkeh, Jambu Mete, jarak, kapuk, Kemiri, lada, pala, tembakau dan Vanili. 

Sektor perikanan komoditinya adalah perikanan tangkap, budidaya kolam, 

budidaya laut, budidaya tambak dan rumput laut. Sektor peternakan komoditinya 

adalah sapi, kambing, kerbau, dan kuda. 

Kabupaten Bantaeng memiliki sektor pariwisata yang dapat di 

kembangkan. Di karenakan di daerah ini terdapat Peninggalan-peninggalan 

sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika 
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pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. 

Terbukti dengan direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat 

menarik, seperti permandian alam Bissappu, peningalan-peninggalan sejarah 

seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat. Dan objek 

wisata lainnya.  

 

Permandian Alam Eremarasa Terletak di Desa Kampala,  kecamatan 

eremerasa, sekitar 16 km dari kota Bantaeng dengan melewati jalan aspal yang 

sesekali menanjak dan sepanjang perjalanan mata akan di manjakan dengan 

pemandangan hamparan sawah dan hijaunya alam Bantaeng. Selain itu, anda juga 

dapat melihat rumah-rumah panggung milik penduduk sekitar di areal 

persawahan. Di sekitar permadian tersebut udara terasa sejuk itu dikarena berada 

di daerah ketinggian,disini terdapat dua buah kolam renang yang masing-masing 

kolam untuk dewasa dan anak-anak, dan yang membuat air di kolam terasa sejuk 

bagaikan air dari kulkas itu karena airnya langsung teraliri dari perut sebuah bukit 

yang berada tepat disisi kolam. Selain mandi di kolam, aktivitas mandi juga bisa 

dilakukan disebuah aliran air yang terbentuk karena aliran air yang keluar 55 

langsung dari akar-akar pohon besar yang telah berumur ratusan tahun yang 

berada di sekitar kolam. 
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Gambar 2. Permandian Eremerasa 

Pantai Marina. Terletak di Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, sekitar 

18 kilometer dan Kota Bantaeng. Perjalanan menuju ke sana dapat ditempuh 

sekitar 30 menit, melewati jalan poros Bantaeng ke arah Kabupaten Bulukumba. 

Pantai pasir putih ini terletak tidak jauh dari jalan raya. Pengunjung dapat 

menggunakan mobil ataupun motor untuk menuju tempat tersebut.Dari jalan raya 

terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor yang jaraknya tak lebih dari 

1km dari jalan poros Bantaeng ke arah Bulukumba tapi jika anda kelelahan,lapar 

ataupun haus dalam perjalanan anda dapat beristrahat di tempat persinggahan 

ataupun Pusat jajanan yang terletak di depan sebelum gerbang loket masuk Pantai 

marina. Di tempat tersebut anda dapat melakukan berbagai aktivitas pantai seperti 

berjemur, olahraga pantai dan berenang. Selain itu, disini juga terdapat 

penginapan, dan lapangan tenis. 

Gambar 3. Pantai Marina 

Air Terjun Bissappu Terletak di Desa Bonto Salluang, Kecamatan 

Bissappu, sekitar 5 kilometer dan Kota Bantaeng. Perjalanan menuju ke sana dapat 

ditempuh sekitar 15 menit, melewati jalan aspal dengan tanjakan berkelok-kelok. 

Perjalanan menuju ke sana sebaiknya dilakukan di waktu pagi atau sebelurn siang 
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hari. Di sepanjang jalan, anda dapat merasakan udara sejuk dengan pemandangan 

alam berupa pepohonan hijau di kanan-kiri jalan. Setelah tiba di lokasi tujuan 

wisata, anda dapat menyaksikan pohon jati di sekitar air terjun. Untuk dapat 

melihat air terjun, pengunjung harus berjalan melewati anak tangga yang bersusun 

ke bawah. 

 

Gambar 4. Air Terjun 

 

Hutan Wisata Gunung Loka dan Resort Outbond Terletak di Desa Bonto 

Marannu, Kecamatan Uluere, sekitar 24 kilometer dari Kota Bantaeng. Perjalanan 

menuju ke sana dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 90 menit, 

melewati Kecamatan Bissappu. Jalan menuju kesana berkelok -kelok dan 

menanjak tapi sepanjang perjalanan anda akan disuguhi pemandangan yang sangat 

memukau dan udara yang sejuk karena berada di ketinggian 
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      Gambar. 5 Wisata Loka 

 

Pantai Seruni Terletak di Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, 

berada dalam Kota Bantaeng. Perjalanan menuju ke sana dapat ditempuh sekitar 

5 menit, melewati jalan poros. Di sini ada dermaga sebagai tempat berlabuhnya 

perahu- perahu nelayan atau perahu yang membawa barang. Dermaga dengan 

konstruksi kayu itu menjadi tempat bersantai para anak muda di waktu sore han. 

Di dekatnya terdapat cafetaria, tempat yang menjual makanan dan minuman 

ringan serta menyajikan musik. Sepanjang pantai terdapat tempat duduk yang 

terbuat dari tembok yang memanjang dari timur ke barat dan setiap sore muda 

mudi bantaeng banyak yang duduk disini sambil menanti matahari 

terbenam(sunset) yang dapat dijumpai setiap hari.Selain itu, tiap sabtu sore hingga 

malam minggu tempat ini di ramaikan dengan para pedagang yang menjajakan 

barang dagangannya mulai dari barang yang baru hingga barabg bekas atau yang 

dikenal masyarakat sekitar dengan cakar dan sepanjang pantai berjejer rumah 

makan jika anda merasa lapar. 
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Gambar 6. Pantai Seruni 

 

 

 

 

c. Keadaan Pendidikan  

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan 

sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam 

menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di 

bidang pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten 

Bantaeng, dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bantaeng, 

pemerintah perlu mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui 

inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Kabupaten Bantaeng bersaing 

dalam tataran nasional maupun global. Beberapa indikator pendidikan 

disajikan dalam publikasi “Statistik Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2020” 

sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan di bidang 

pendidikan. Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi 

mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 
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(Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Selain itu, 

digunakan juga data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tahun ajaran 2019/2020. Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten 

Bantaeng akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, 

yakni kemampuan baca tulis penduduk/angka melek huruf), tingkat 

partisipasi sekolah yang meliputi angka partisipasi sekolah (APS), angka 

partisipasi murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta tingkat 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan siswa menurut jenjang pendidikan dan 

partisipasi sekolah anak usia pra sekolah. Indikator-indikator tersebut 

merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil 

pembangunan di bidang pendidikan, misalnya Program Wajib Belajar 12 

Tahun dan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).80 

Agama atau kepercayaan yang ada di Kabupaten Bantaeng: Islam 

99,69%, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha sebanyak 0,31%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Susanti, SST, Statistik Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2020, PT. Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bantaeng, h. 20. 
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B. Bentuk dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) di Kabupaten 

Bantaeng   

Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) memiliki program kerja, baik kegiatan 

mingguan, bulanan, mauapun tahunan.  Program mingguan seperti yang diadakan 

setiap hari Sabtu, tepatnya di Masjid Agung Syekh Abdul Gani Bantaeng. Yakni 

kegiatan ceramah, kultum, atau kajian. Selain itu, IDMI juga memiliki keinginan 

untuk menerbitkan buku yang di dalamnya berisikan ceramah atau kultum. 

Kemudian disebarkan dari masjid ke masjid, serta melakukan penjadwalan untuk 

setiap kecamatan oleh binaan IDMI itu sendiri. Adapun program bulanan, yakni 

safari dari masjid ke masjid, misalnya peringatan maulid Nabi Saw., dan isra mi’raj. 

Sementara takziah merupakan kegiatan IDMI yang tidak diprogramkan. 

Sebagaiamana hasil wawancara bersama Ustadz Abu hurairah, bahwa bentuk 

dakwah IDMI lebih kepada wasathiyah. Seperti kegiatan rutin yang telak 

dilaksanakan, yakni setiap hari Sabtu tepatnya di Masjid Agung Syekh Abdul Gani 
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Bantaeng, IDMI mengadakan kajian dengan memakai fiqih wasathiyah dengan 

dakwah yang moderat. 

Oleh karena itu, sebagaimana peneliti dapatkan dari buku “Ilmu Dakwah” 

karangan Ali Aziz, secara garis besar bentuk dakwah yang ada, ada tiga macam, 

yakni (1) Dakwah billisaan. Menyampaikan pesan-pesan agama secara langsung 

dengan lisan. Kemudian (2) Dakwah bil hal, menyampaiakan dakwah dengan 

perbuatan, dan (3) Dakwah bil qolam, atau menyampaiakan pesan dakwah melalui 

tulisan. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk dakwah IDMI lebih 

kepada billisaan. Menyampaikan dakwah dengan lisan secara moderat. 

Dakwah billisaan merupakan bentuk dakwah yang efektif dalam 

menyampaikan dakwah Islam kepada mad’u. Tentunya dengan menggunakan kata-

kata yang lemah lembut, menyentuh hati, menyenangkan, dan menenangkan. 

Sehingga pesan dakwah mudah diterima. Hal tersebut tidak terlepas dari retorika 

dakwah. Yakni sebuah seni berbicara dan tutur kata yang baik agar mampu 

mempengaruhi audiens apa yang disampaikan.81 

Seorang pendakwah, harus memiliki seni dalam menyampaikan dakwah 

dengan gaya bahasa yang dapat menyentuh hati mad’u, supaya dakwah dapat 

tersampaikan dengan baik. Sebagaimana diantara metode dakwah billisan yang 

dilakukan oleh dai Ikatan Dai Muda Indoneisa (IDMI) adalah: 

1. Ceramah 

 
81 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Jakarta: PT. Mitra Pustaka, 2000), 

h. 104. 
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Seorang muballigh atau dai, dalam aktivitas dakwah menggunakan cara 

berbicara, yakni dengan metode ceramah. IDMI dalam hal ini menggunakan 

metode ceramah dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Seperti, pidato atau 

kultum. Mereka sangat antusias dalam menyampaikan ajaran Islam yang secara 

langsung bersentuhan dengan masyarakat (mad’u), tentunya setiap dari mereka 

memiliki ciri khas atau corak tersendiri dalam menyampaikan isi dakwahnya 

sehingga menarik dan mengambil perhatian jamaah. Seperti ceramah yang 

dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Dengan jadwal yang sudah diatur oleh 

pengurus IDMI. Baik di kecamatan maupun di kabupaten, bahkan ada yang 

bertugas di luar kota. Selain itu, mengisi kegiatan maulid di masjid-masjid juga 

menjadi kegiatan yang sering IDMI lakukan di masyarakat. 

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan ceramah atau pencerahan 

kepada masyarakat dengan penyampaian yang lemah lembut, ramah, dan damai. 

Supaya jamaah dengan senang hati menerima pesan dakwah yang dibawakan. 

Adapun diantara anggota Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI), ada beberapa yang 

menggunakan media sosial sebagai alat dalam berceramah atau menyampaikan 

dakwahnya. Seperti membuat konten di youtube dengan isi ceramahnya, membuat 

video yang berisikan ceramah. Sehingga mampu mengkomunikasikan lewat media 

yang digunakan.  Tentunya pesan-pesan dakwah bersifat ringan, informative, dan 

tidak menimbulkan perdebatan. Seperti ketua umum Ikatan Dai Muda Indonesia 

(IDMI) di Kabupaten Bantaeng, Ustadz H. Muh. Tahir. Beliau yang telah 

melakukan dakwah hingga ke Nasional. Menjadi salah satu peserta dalam program 

TV dakwah Indosiar, “Aksi Indosiar” pada tahun 2018. Hal tersebut dapat dijadikan 
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acuan, bahwa ceramah bukan hanya di atas mimbar, menggunakan kecanggihan 

teknolgi yang sudah berkembang sehingga memudahkan seorang dai 

menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat.  
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Salah satu yang memperkuat, bahwa IDMI menyampaikan dakwah secara 

moderat, yakni Sebagaimana hasil wawancara bersama Ustadz Abu hurairah, beliau 

salah seorang yang aktif menyampaikan dakwah Islamiyah di kabupaten Bantaeng, 

mengatakan bahwa bentuk dakwah IDMI lebih kepada wasathiyah. Terlihat ketika 

menjalankan kegiatan rutin yang tetap berlangsung dilaksanakan, setiap hari Sabtu 

tepatnya di Masjid Agung Syekh Abdul Gani Bantaeng, IDMI mengadakan kajian 

dengan memakai fiqih wasathiyah dengan dakwah yang moderat. 

Salah satu jamaah yang aktif dalam kegiatan pengajian setelah subuh, dalam 

hal ini Bapak Ali mengatakan “Walaupun bermacam-macam masyarakat atau 

jamaah yang ikut serta dalam pengajian tersebut, namun IDMI tetap menyampaikan 

dakwahnya dengan baik, sebagimana mestinya. Memberikan pemahaman yang 

mudah dipahami, tidak berlebihan dalam menyikapi berbagai perbedaan. Seperti 

persoalan yang dipermasalahkan dari dulu hingga sekarang. Contohnya qunut. Ada 

yang tanpa qunut, adapula yang tidak berqunut. Sehingga hal tersebut disikapi oleh 

IDMI dengan memberikan penjelasan masing-masing, tanpa menyalahkan diantara 

keduanya”.82 

 
82 Wawancara dengan Ali (Jamaah Masjid Syekh Abdul Gani Bantaeng), tanggal 06 

November 2023 di Jalan Elang, Bantaeng. 
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2. Khutbah 

Khutbah merupakan penyampaian dakwah secara lisan yang dilakukan oleh 

Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI). Dengan melakukam penjadwalan khutbah di 

setiap masjid yang ada di kecamatan, baik di desa maupun di kota. Bahasa yang 

digunakannya, yakni mengkondisikan bahasa yang mudah dipahami di kampung 

atau daerah tersebut. Seperti di desa, kebanyakan masyarakat memakai bahasa 

daerah. Sehingga dai Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) menggunakan bahasa 

daerah tersebut.  

 

 

 

 

 

Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) sangat memiliki kontribusi besar 

dibidang dakwah, khusunya di Kabupaten Bantaeng. Muh Basir, salah satu 

pengurus Masjid Babul Jannah Cappa Bori, mengungkapkan bahwa, “Kami sangat 

terbantu dengan adanya penjadwalan khutbah. Masjid kami yang bisa dikata 

pemula, tentunya sangat membutuhkan pembacaan khutbah, khususnya dihari 

Jumat. Selain itu, sebagian masyarakat sudah kental dengan bahasa daerah, 

sehingga anggota IDMI yang mengisi khutbah mampu menyesuaikan bahasa yang 

di pakai di Masyarakat. Terlepas dari itu juga, penyampaian dakwahnya mampu 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Mulai dari materi atau isi 
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ceramah yang disampaikan dari hal-hal ringan yang mudah dipahami, atau biasa 

disebut oleh masyarakat setempat “Ringang na tanre naterasa”, ringan dan tidak 

keras.83  

Penulis dapat simpulkan bahwa, penyampaian maupun materi dakwah yang 

dibawakan oleh dai Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) tidak berlebihan. Dalam 

artian, tidak mengandung unsur kekerasan (radikal), terlebih pada pemikiran atau 

pemahaman. 

3. Diskusi  

Diskusi merupakan salah satu cara dakwah yang dilakukan Ikatan Dai Muda 

Indonesia (IDMI). Yakni dengan duduk bersama menyampaikan berbagai hal yang 

di dalamnya ada nilai dakwah, tentunya dengan melalui lisan. Seperti kajian Sabtu 

subuh, sebagai kegiatan rutinan yang dilakukan oleh IDMI. Salah satu anggota 

Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) yang diberi amanah memberikan pencerahan 

atau membawakan satu tema dakwah, kemudian ada bentuk tanya jawab, antara 

pendakwah dan jamaah (diskusi) atau sesama anggota IDMI. 

 

 
83 Wawancara dengan Pak Basir (Pengurus Masjid Babul Jannah Cappa Bori),  tanggal 02 

Januari  2024, Bantaeng. 
 



91 
 

 

Ustadz Ramli mengatakan bahwa, “Adapun materi dan narasumber yang 

akan didiskusikan sudah disiapkan oleh pengurus IDMI itu sendiri. Tentunya 

mereka yang sudah mumpuni dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang 

baik.84 Diantaranaya, mereka yang menyandang gelar KM (Kiai Muda). Alumnus 

Ma’had Aly As’adiyah Pusat Sengkang. Yang setiap saat dibekali ilmu-ilmu agama 

(pengajian kitab kuning).  

KM. Riswan salah satu alumnus yang ikut serta bergabung di Ikatan Dai 

Muda Indonesia (IDMI), dan juga ikut serta dalam memberikan materi pengajian 

hari Sabtu yang bertempat di Masjid Agung Syekh Abdul Gani Bantaeng. Beliau 

mengungkapkan, bahwa suskesnya sebuah dakwah adalah ketika dai mampu 

menyentuh hati jamaah, membuatnya betah untuk rutin mengikuti pengajian. Dai 

harus berhati-hati dalam menyampaikan, tidak boleh egois atau mementingkan diri 

sendiri. Kita hidup banyak, perbedaan pasti ada, olehnya itu, kita diciptakan 

berbeda-beda untuk saling mengenal. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh 

menyalahkan pendapat yang lain. Tapi tanamkan sikap kasih sayang terhadap 

sesama. Hingga silaturahmi akan baik-baik saja. Tuturnya.85 

4. Nasehat 

 
84 Wawancara dengan Ustadz Ramli (Pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia),  tanggal 02 

Januari  2024, Bantaeng. 
85 Wawancara dengan KM. Riswan (Anggota Ikatan Dai Muda Indonesia),  tanggal 02 

Januari  2024, Bantaeng. 
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Nasehat salah satu anjuran dalam Islam untuk saling menasehati antar 

sesama. Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) telah menyampaikan dakwahnya 

dengan saling menasehati. Seperti, ketika ada musibah kematian dalam masyarakat, 

maka Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) berperan dan ikut andil dalam 

memberikan nasehat rohani, baik kepada keluarga yang ditinggal mati, maupun 

kepada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan takziyah.  

Gambar. Tadzkiratul Maut 

 

Menyikapi keberagaman yang ada di Kabupaten Bantaeng, Ikatan Dai 

Muda Indonesia (IDMI) tetap berbaur kepada golongan apa saja. IDMI memiliki 

paham moderat. Dengan hadirmya IDMI, IDMI mengadakan safari dari masjid ke 

masjid dan turun ke masyarakat, seperti di pemerintah daerah setempat. Mengingat 

masyarakat memiliki paham yang berbeda-beda, sehingga IDMI mengambil peran 

untuk tidak menghakimi. Penyampaian IDMI lebih kepada moderat. Adapun yang 
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menyampaikan kajian, yakni teman-teman IDMI yang sudah mumpuni dibidang 

tersebut, dengan materi yang sudah ditentukan oleh pengurus IDMI.86 

Sebagaimana peneliti pernah mengikuti disalah satu kegiatan dakwah 

anggota dai IDMI, yakni acara tadzkiratul maut. Dalam hal ini dibawakan oleh 

Ustadz Irfan Asri. Dengan gaya dan ciri khas yang dimiliki. Tidak menakut-nakuti, 

ataupun memvonis masuk neraka seseorang yang berbuat maksiat. Melainkan 

memberikan pencerahan dan pemahaman yang mudah diterima oleh jamaah. 

Sehingga usai pelaksanaan tadzkiratul maut tersebut, beberapa jamaah merespon 

dengan baik. Diantaranya dia nyaman dan asyik dengan penyampaian dakwah yang 

dibawakan. Tidak memojokkan satu sama lain dan mudah dipahami.87 

 

 

5. Dakwah bentuk kultural 

Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) di Kabupaten Bantaeng memiliki bentuk 

dakwah kultural. Yakni berdakwah melalui adat istiadat atau tradisi yang memiliki 

nilai-nilai Islam di dalamnya. Seperti dalam acara maulid.  

 
86 Wawancara dengan sekretaris  umum IDMI, KM. Abu Hurairah, M.Pd,  tanggal  07    

September  2023 di Sekretaraiat IDMI Kab. Bantaeng. 
87 87 Wawancara dengan Nurlaelah (jamaah tadzkiratul maut),  tanggal  30 November  

2023 di Jalan Sungai Calendu, Bantaeng. 
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Maulid di Kabupaten Bantaeng adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap 

tahun, baik dilakukan di setiap rumah-rumah, masjid, sekolah, organisasi ataupun 

lembaga. Dalam peringatan tersebut, masyarakat sangat berantusias dalam 

pempersiapkan berbagai macam persiapan. Mulai dari songkolo’ dengan ayam, 

telur, dan pisang yang meramaikannya, dikreasikan di dalam bakul atau tempat 

khusus. Kemudian mengundang penceramah, dalam rangka memperingati maulid 

Nabi Besar Muhammad Saw.  

Beberapa anggota IDMI ikut andil dalam peringatan maulid tersebut. 

Mengisi ceramah, memberikan nasehat, memberikan penjelasan makna dari simbol 

songkolo’ beserta isinya. Tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. 



95 
 

 

Seperti silaturahmi, pembacaaan mahallul qiyam (kisah Rasulullah), membaca 

sholawat, dan lain-lain. Selain acara maulid, masyarakat Bantaeng masih kental 

dengan tradisi ma’barazanji. Membaca barazanji ketika ada acara-acara tetentu. 

Seperti syukuran, aqiqah, nikahan, dan lain-lain. Apatah lagi kegiatan ammaca-

maca. Menyiapkan berbagai macam hidangan atau makanan, kemudian 

mendatangkan seorang yang terpercaya untuk ammaca di suatu acara tertentu. 

Dimana dalam ammaca-maca tersebut, terdapat doa. Mendoakan orang yang sudah 

meninggal, menyambung silaturahmi dan memberikan makanan kepada yang ikut 

serta hadir (sedekah). Begitupun dengan tradisi tahlilan dan yasinan atau 

semacamnya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, tradisi-tradisi tersebut 

merupakan bentuk syiar atau menyiarkan agama Islam lewat tradisi yang ada di 

masyarakat dengan nilai-nilai keislaman yang ada di dalamnya. 

Seabagimana hasil wawancara dengan Muh. Jaming terkait dengan tradisi 

yang masih dipertahankan dan dikembangkan di Kabupaten Bantaeng, beliau 

mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilestarikan supaya anak 

keturunan kita nanti tidak lupa akan adanya peninggalan yang baik dari leluhur, 

selain itu juga sebagai syiar Islam”.88 

 

 

 

 
88 Wawancara dengan Muh. Jaming (tokoh masyarakat),  tanggal  24   September  2023 di 

Kampung Jagong, Bantaeng. 
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Tabel.3 Bentuk dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) di Kabupaten Bantaeng 

No Bentuk 

Dakwah 

Sasaran Narasumber Tema Media Hasil yang 

dicapai 

1. Ceramah Jamaah atau 

masyarakat 

1. Ustadz H. 

Muh. Tahir 

Al-Aksi 

 

 

 

 

Birrul 

walidain, 

Sedekah, Isra’ 

Mi’raj, 

Kematian, 

Amal Jariyah, 

dll. 

 

 

Media 

sosial 

(Youtube, 

Facebook, 

Instagram

) 

 

 

 

Mampu 

berdakwah 

hingga ke 

tingkat 

nasional, 

(peserta 

Program TV 

“Aksi 

Indosiar”) 

2. Ustadz 

KM. Abu 

Hurairah 

 

 

Indahnya 

Silaturahmi, 

Budaya Malu, 

Berkata Baik 

atau Diam, dll. 

Media 

sosial 

(Youtube, 

Facebook, 

Instagram

) 

Pendakwah 

aktif di 

Kabupaten 

Bantaeng 

hingga ke 

luar daerah. 

3. Ustadz 

Muh. 

Ridwan 

 

 

 

 

 

 

Kasih Sayang, 

Lima Perkara 

yang Harus 

Diperhatikan 

dalam Mencari 

Rezeki, 

Berbuat Baik 

kepada 

Orangtua,  

Mimbar Pendakwah 

muda yang 

aktif, dengan 

bahasa dan 

gaya 

penyampaia

n yang 

mudah 

diterima 

oleh 

masyarakat. 

4. Dan lain-

lain 

   

2. Khutbah Jamaah atau 

masyarakat 

1. Ustadz 

Ramli 

 

 

 

 

 

 

Empat 

Golongan 

yang 

Dirindukan 

Surga 

 

 

 

 

Mimbar Memiliki 

ciri khas 

tersendiri 

yang mampu 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

atau jamaah. 
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2. Ustadz 

KM. Reski 

 

 

 

 

Perkara yang 

Membinasaka

n Manusia 

Mimbar Membawaka

n dakwah 

dengan 

menyenangk

an, mudah 

dipahami, 

dan mampu 

menyesuaika

n dengan 

jamaah. 

3. Diskusi  Jamaah atau 

masyarakat, 

Majelis 

Taklim 

1. Ustadz 

KM. 

Riswan 

Latif 

 

 

 

Peran Pemuda 

di Zaman 

Milenial 

 

 

 

 

Mimbar 

 

 

 

 

 

 

Memiliki 

kontribusi 

yang baik 

dalam 

masyarakat 

di bidang 

dakwah. 

2. Ustadz 

KM. 

Arsyad 

 

 

 

 

 

 

 

Gunakan 

Waktu untuk 

Beribadah 

 

 

 

 

 

 

 

Mimbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendakwah

kan Islam 

dimana-

mana, baik 

lewat 

pengajian di 

pesantren 

maupun di 

masyarakat 

 

3. Ustadz 

Muh. Idrus 

 

Indahnya 

Silaturahmi 

Mimbar 

 

Berperan 

penting 

dalam 

menyampaik

an dakwah 

di 

masyarakat, 

mampu 

menyesuaika

n materi 

dakwah 

dengan 

mad’u. 

4.  Nasehat Jamaah atau 

masyarakat 

1. Ustadz 

Irfan Asri 

 

 

 

 

 

 

Ajal Pasti 

Menjemput 

 

 

 

 

 

 

Mimbar 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

menyampaik

an materi 

yang padat, 

menenangka

n dan 

menyenangk

an. 
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2. Ustadz 

Iqbal 

 

Kematian Mimbar 

 

Masyarakat 

merespon 

dengan baik, 

penyampaia

n yang 

komunikatif 

5. Kultural Masyarakat Dai Ikatan Dai 

Muda 

Indonesia 

(IDMI) 

Peringatan 

Maulid Nabi 

Saw, tahlilan, 

yasinan, 

Ma’barazanji, 

Ammaca-

maca, ziarah 

kubur. 

Qasidah, 

dll 

Melakukan 

dakwah 

melalui 

tradisi-

tradisi yang 

ada, sebagai 

bentuk syiar 

Islam. 

 

Beberapa Indikator moderasi beragama yang terdapat dalam buku 

kementrian agama terdapat empat poin penting, diantaranya, komitmen 

kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. 

1. Komitmen Kebangsaan  

Komitmen bernegara merupakan indikator yang sangat penting untuk 

melihat sejauh mana kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait 

dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan 

ideologi yang berlawanan dengan Pancasila.  Sebagai bagian dari komitmen 

bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang 

dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Negara dan regulasi di 

bawahnya. Sehingga ketika muncul narasi-narasi ataupun cita-cita yang 

menginginkan negara dalam bentuk kekhilafahan, dinasti Islam maupun bentuk 

imamah, maka hal tersebut sudah jelas mencederai komitmen kebangsaan yang 

telah lama di bangun dan disepakati oleh para pejuang bangsa. Maka dari itu 

pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan secara berimbang, 
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sehingga cara pandang beragama serta perilaku beragama seseorang tersebut tetap 

dalam bingkai kebangsaan.89 

Ustadz Ridwan menyatakan terkait maraknya informasi-informasi tentang 

ronrongan kedaulatan negara, keinginan untuk berkhilafah yang merusak tatanan 

NKRI. tentunya sangat tidak setuju dengan adanya atau dibentuknya negara 

khilafah di Indonesia, karena khilafah harus mendunia dan harus satu pemimpin. 

Sementara, Indonesia adalah negara yang maritim. Artinya berkepulauan yang 

memiliki beberapa keberagaman, ras, tradisi, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. 

Sementara negara Indonesia adalah negara hukum yang dasarnya bersumber dari 

pancasila dan bersumber dari pemerintah berdsarkan dengan konstitusi atau 

persamaan kedudukan di dalam hukum pemerintahan, tentunya Indonesia adalah 

berkedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.90 

Seiriing dengan hal ini, sebagaimana dalam tulisan Ahmad Dairobi, seorang 

santri Sidogiri, Jawa Timur. Menuliskan bahwa, ajaran khilafah tak ubahnya ajaran 

jihad. Dua-duanya adalah ajaran yang memiliki dalil shohih dan sharh dalam Islam. 

Keduanya sama-sama ajaran yang dipegang secara salah dan membabibuta oleh 

kelompok radikal. Keduanya juga melahirkan sikap antipati dan alergi yang 

berlebihan dari kebanyakan orang yang kontra radikal. Secara global memang ada 

beberapa ajaran Islam yang saat ini sudah menjadi suatu yang sangat asing, bahkan 

 
89 Abdullah Munir et al., Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia, (Bengkuku: CV Zigiie 

Utama, 2020), 96. 
90 Wawancara dengan Pengurus IDMI (Bendarahara Umum), Ustadz Ridwan pada  tanggal  

05 Desember  2023 di Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko. 
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di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Salah satu satu hal yang menjadi problem 

dikalangan umat adalah terkait dengan khilafah. Pertama, Allah Swt. telah 

menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Pengertian kekhalifahan manusia di 

muka bumi mencakup dua makna; makna yang umum dan makna yang khusus. 

Secara umum seluruh manusia adalah khalifah, karena ia makhluk yang 

dipilih Allah sebagai penguasa dan pemimpin atas makhluk lainnya yang ada di 

muka bumi. Manusia juga sebagai khalifah karena setiap orang, kaum dan bangsa 

datang dan pergi, hidup dan mati, berjaya dan hancur, saling bergantian antara satu 

generasi dengan  generasi berikutnya. Kekhilafahan seperti ini dapat diistilahkan 

sebagai khilafah takwiniyah, kekhilafahan manusia di muka bumi sebagai ketetapan 

atau taqdir kehidupan yang Allah gariskan bagi manusia, baik ia manusia beriman 

ataupun manusia kafir. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Al-Baqarah 

ayat 30 yang berbunyi: 

ا اتَجَْعَلُ فِيْهَا مَنْ ي فْسِدُ  ىِٕكَةِ ِان يِْ جَاعِل  فىِ الْارَْضِ خَلِيْفَةً   قَالوُْٓ
ۤ
فِيْهَا  وَاِذْ قَالَ رَب كَ لِلْمَلٰ

سُ لَكَ   قَالَ اِن يِْٓ اعَْلَمُ مَا لَا تعَْلمَُوْنَ  مَاۤءَۚ وَنَحْنُ نسَُب ِحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُد ِ  وَيَسْفِكُ الد ِ

Terjemah:“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,“Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi”.Mereka berkata,“Apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 

darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 

nama-Mu?” Dia berfirman,“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui.” 

Makna khilafah secara khusus, yaitu kekhalifahan dalam pengertian 

kepemimpinan seseorang atas manusia yang lain. Kekhilafahan dalam makna ini 
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tentu saja tidak mungkin ditujukan kepada semua manusia, bahkan tidak setiap 

orang beriman dapat menduduki kekhilafahan ini, terlebih lagi orang-orang kafir. 

Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh 

syariat yang berhak menjabatnya. Kekhilafahan dalam makna ini identik dengan 

imamah atau kepemimpinan formal dalam masyarakat dan negeri muslim, 

kekhilafahan dalam konteks ini dapat diistilahkan sebagai khilafah syar’iyah 

kepemimpinan berdasarkan syariat Islam. 

Kedua, Kekhalifahan pada umat Islam adalah kepemimpinan sebagai 

pengganti dan pelanjut kepemimpinan kenabian. Karenanya ia disebut 

sebagai khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Dengan demikian khalifah 

adalah khalifatur rasûl (pengganti dan pelanjut kepemimpinan Nabi) 

bukan khalifatullâh (pengganti atau wakil Allah). Sebagaimana dikatakan oleh 

Imam al Mawardi;  

ينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا  ةِ فيِ حِرَاسَةِ الد ِ  الِإمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلافََةِ النُّبوَُّ

“Imamah adalah maudhu’ (peristilahan yang dibuat) bagi khilafah nubuwah 

dalam menjaga agama dan menata dunia.91 

Ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia 

sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi (al‘imarah). Kedua, memelihara 

 
91 Imam al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniyah, (Maktabah Syamilah), h.3. 
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bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Ketika 

memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi,  

Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. 

Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan 

kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Jadi, manusia di atas bumi ini adalah 

sebagai khalifah, yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada-

Nya. Hal ini sesuai dengan firman Qs. Ad-zariat ayat 56. 

نْسَ الِاَّ لِيعَْبدُوُْنِ   وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِ

Terjemah: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku. 

Keterasingan beberapa ajaran Islam, tentu disebabkan oleh banyak faktor. 

Namun, faktor utamanya adalah karena kekuatan Islam sudah tidak lagi menjadi 

kekuatan yang dominan di dunia. Baik secara politik maupun ekonomi membebek 

kepada arus kekuatan yang dominan. Keterasingan ajaran tertentu menyebabkan 

dua sikap yang sama-sama berlebihan mengenai ajaran tersebut. Sikap pertama 

adalah sikap antipati yang buta. Mayoritas masyarakat menjadi sinis, alergi dan 

memiliki rasa antipati yang kuat terhadap ajaran yang mereka anggap asing. 

Persaaan asing itulah yang menyebabkan ajaran tersebut dianggap tidak cocok 

dengan perkembangan zaman. Anggapan tidak cocok itu, bukan karena ajaran 

tersebut tidak bisa atau tidak maslahah untuk diterapkan, melainkan karena publik 

memang tidak mau untuk menerapkan. 

Sikap kedua adalah menerapkan ajaran itu secara membabi buta. 

Sebenarnya ajaran jihad, khilafah, jinayat, dan semacamnya memang harus diyakini 
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dan dipegang teguh oleh segenap umat Islam, karena memang dalilnya sangat kuat. 

Namun demikian, dalam hal ini penerapannya masih banyak hal yang mesti 

dipertimbangkan dan didialogkan. Sebuah konsep ideal tidak serta merta bisa 

diterapkan secara utuh dan kaffah. Pada tataran aplikasi, idealitas seringkali 

terpaksa berdamai dengan realitas. Karena itulah muncul kaidah: Maalaa yudraku 

kulluh laa yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa diterapkan secara utuh, jangan 

sampai ditinggalkan secara menyeluruh. Apa yang tidak bisa dicapai seutuhnya, 

harus diupayakan sebisanya. Itulah jalan tengahnya. Itulah sikap ‘itidal, sikap 

proporsional dalam menyikapi pergulatan idealitan dengan realitas. 

Kelompok ekstrem kanan khilafah seringkali mengabaikan realitas karena 

memang mereka cenderung eksklusif. Gara-gara menganggap realitas kekuasaan di 

sekelilingnya merupakan tght, akhirnya mereka terkurung dan ‘terasing’dari 

pergulatan masyarakat luas. Nah, keeksklusifan inilah yang menyebabkan mereka 

menjadi radikal dan ekstrem, sehingga termakan oleh utopia-utopia idealism yang 

terpatri gara-gara terasing dari realitas. 

2. Toleransi 

Toleransi memiliki tujuan, yakni untuk membangun hidup damai di antara 

berbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan latar belakang sejarah, 

kebudayaan, dan identitas. Toleransi, harus mampu membentuk kemungkinan-

kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah 

penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai 

eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya 
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dan keragaman ciptaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya agama yang resmi mampu 

memberi kontribusi kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan 

beragama.92 

IDMI sangat menjujung tinggi rasa solidaritas, dan kemanusiaan. 

Menghargai berbagai perbedaan, seperti merangkul semua kalangan yang ingin ikut 

serta bergabung dalam IDMI, selagi tidak memiliki paham ekstrem. Seperti 

perbedaan yang ada dalam ormas NU dan Muhammadiyah. Perbedaan pendapat 

yang ada pada mereka tidak sampai menimbulkan perpecahan dan menyebabkan 

menjadi terkotak-kotak dalam beberapa golongan, karena perbedaan diantara 

mereka hanya menyangkut soal-soal furu’  bukan soal-soal ushul. Hal tersebut 

berbeda dengan aliran-aliran lain, dimana perbedaan pendapat diantara mereka 

tidak jarang menimbulkan perpecahan dan melahirkan sikap saling mengkafirkan, 

membid’ahkan, dan memfasikkan. Inilah sikap toleransi yang dipraktekkan IDMI, 

dalam menyampaikan dakwahnya. 

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan  

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks modersi beragama muncul 

sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang 

muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan 

dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-

cara kekerasan.  Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal 

 
92 Wayan Watra, Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama Dan 

Kebudayaan), h. 2. 
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tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan nonfisik, seperti 

menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham 

dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar. Ajaran agama, 

terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat 

bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil’alamin). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri 

pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauhdari misi kerasulan tersebut 

karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan 

bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam 

pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam 

beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang 

oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak 

ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena 

wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi 

keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan 

rahmat bagi seluruh alam semesta.93 

Islam melarang tindakan radikal atau kekerasan. Buktinya adalah terhadap 

binatang saja kita dilarang untuk menyiksa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, 

ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 
93 Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, and Latief Tsabit, Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan 

Strategi Pengembangannya Di Pesantren, h. 40-41. 
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ةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتتَْ ، فَدخََلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِىَ أطَْعَمَتهَْا وَلاَ   بَتِ امْرَأةَ  فىِ هِرَّ عُذ ِ

 سَقَتهَْا إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِىَ ترََكَتهَْا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ 

“Ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga 

mati karena tindakannya tersebut ia masuk neraka. Wanita itu tidak memberi 

kucing tersebut makan, tidak pula minum ketika ia mengurungnya. Juga kucing 

tersebut tidak dibolehkan untuk memakan serangga-serangga di tanah” (HR. 

Bukhari no. 3482 dan Muslim no. 2242). 

 Dari hadis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang wanita tersebut 

disiksa di neraka akibat dia telah menyiksa seekor kucing. Lalu bagaimana jika 

yang disiksa adalah manusia? Dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah: 32 

بغَِيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الْأرَْضِ فكََأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعًامَنْ قَتلََ نَفْسًا   

Terjemah: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang 

itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan 

dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 

seluruhnya” 

Menurut Quraish Shihab, radikalisme merupakan bentuk kebodohan. Yakni 

kurangnya pemahaman tentang ayat-ayat jihad dan perang yang kemudian disalah 

artikan sebagai landasan raikal. Adapun Quraish Shihab dalam menyikapi 

radikalisme adalah cendereung menolak dan menganggap radikalisme berdasarkan 

pemikiran yang tidak sehat, argument keagamaan yang keliru, dan keinginan untuk 

balas demdam.94 

 
94Annas Kukuh Jiwangga, Radikalisme Agama Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-

Misbah, (UIN Sunan Kalijaga, 2020), h. 58. 
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Islam adalah agama damai, mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki 

sikap kasih sayang terhadap sesama, dan membenci sikap radikalisme atau 

kekerasan. Terlebih radikal dalam memahami konsep Islam itu sendiri. 

IDMI terjun ke kemasyarakat bukan hanya untuk berceramah ataupun 

menyampaikan dakwah di atas mimbar, melainkan untuk mendoktrin pemahamana 

masyarakat atau pemahaman yang mudah tergoyah. Seperti adanya tradisi-tradisi 

yang dilakukan masyarakat Bantaeng, yang sekiranya ada kelompok yang tidak 

cocok hingga membid’ahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebagian 

masyarakat. Seperti ziarah kubur, maulidan, tahlilan, yasinan, dan lain-lain. Dalam 

konteks ini ada ulama yang bermadzhab hambali, namanya Syekh Ibnu Muflih al-

Maqdisy, al-Hanbali menegaskan bahwasanya Ibnu Aqil pernah berkata “Tidak 

dianjurkan untuk keluar dari tradisi masyarakat kecuali dalam hal yang haram. Jadi 

salama tradisi itu tidak haram, atau tidak bertentangan dengan akidah dan syariat 

Islam. Sebab Rasulullah Saw. Juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika beliau 

membolehkan ka’bah tidak sesuai pondasi nabi Ibrahim. Beliau bersabda, “Jika 

mereka tidak masuk Islam dan tetap dengan agama jahiliyahnya, maka aku akan 

meluruskannya”. 

Pendapat para ulama, khususnya ulama ahlusunnah wal jama’ah yang lebih 

condong kepada pemikiran akidah Islamiyah, sepakat bahwa tradisi itu sebenarnya 

tidak bertentangan dengan agama, tapi di dalam menerima tradisi dengan 

mengganti nilai yang ada di dalamnya dengan ajaran Islam, tidak menghilangkan 
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ajaran tersebut secara keseluruhan. Contoh ulama kita dulu atau para walisongo, 

berdakwah melalui tradisi-tradisi yang ada di masyarakat.95 

4. Akomodatif  

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang 

perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai 

agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, 

sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan 

hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang 

ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, 

terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat. 

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal 

dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka 

ruang untuk menjadi “tool” dalam melerai ketegangan. Sejumlah kaidah kaidah fiqh 

dan ushul fiqh seperti al-‘addah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan 

sumber hukum), terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran 

Islam dan tradisi lokal.  Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam 

menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi, dan ajaran Islam di sisi 

lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya. Dari peleraian 

ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleskibel dan dinamis. 

Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman.  Oleh karenanya, Islam akan terus 

 
95 Wawancara dengan Ustadz Ridwan (penurus Ikatan Dai Muda Indonesia), pada tanggal 

06 Desember 2023, di Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko. Bantaeng. 
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relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, 

penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan 

lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman 

masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai pribumisasi 

Islam. 

Moderasi beragama merupakan ajaran dalam Islam. sehingga bisa 

menyikapi berbagai perbedaan atau keberagaman yang ada. Tentunya untuk saling 

mengenal satu sama lain. Demikianlah masyarakat Bantaeng, yang kaya akan 

keberagaman. Tradisi telah mendarah daging di kalangan masyarakat, menjadi 

aktivitas rutin yang dilakukan. Berbagai keberagaman tersebut menjadi sebuah 

rahmat bagi manusia, agar bisa saling mengenal, saling menghargai. Hingga 

menciptakan hidup yang damai. Mampu menyesuaikan diri sebagaimana 

perkembangan zaman yang ada. 

Kecanggihan teknologi zaman ini, sehingga dapat diterapkan literasi media 

sosial dalam sikap moderasi beragama. Hobbs  (1996)  mengatakan  literasi  media  

dapat  dipahami  sebagai  proses  dalam  mengakses,  menganalisis  secara  kritis  

pesan-pesan  yang  terdapat dalam media, kemudian menciptakan pesan 

menggunakan alat media.  Pengetahuan  tentang  literasi  media  ibarat  suntikan  

imunisasi  dimana warga secara mandiri mampu menghasilkan antibodi yang siap 

menanggulangi  berbagai  potensi  penyakit  psikologis  pada  diri  mereka  akibat 

pengaruh konten buruk dari medsos. 
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Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam  mewujudkan  adanya  

literasi  media: Pertama, membangun perpustakaan yang lengkap  via  internet  

sehingga  bisa  menjadikan  rujukan  pemikiran,  historis dan agamis dalam 

menyebarkan paham moderasi dan meredam radikalisme. Kedua,   membentuk   

grup-grup   diskusi   di   medsos   guna   menyebarkan paham wasatiyah secara 

massif. Ketiga, perlunya dibentuk mimbar para da’i dan cendekiawan sebagai 

pengganti mimbar secara fisik guna  memuaskan  kebutuhan  intelektual  melalui  

berbagi  seminar  dan  workshop yang disebarkan melalui suara, gambar dan tulisan 

sehingga bisa  dijangkau  oleh  publik  guna  memahami  konsep  Wasathiyah  secara  

sempurna. Keempat, perlunya digelar dialog seputar konsep Wasathiyah ini melalui 

berbagai sarana visual dan audio-visual yang menggelorakan konsep wasatiyah ke 

kalangan publik. Kelima, menggiring publik untuk ikut  serta  dalam  program  

edukasi  Wasathiyah  secara  periodik  dan  sistematis. Keenam, perlunya  

dikembangkan  program  pendidikan  dan  pembelajaran sikap toleran dalam 

beragama dan menjauhi sikap ekstrem, terutama di kalangan anak muda.96 

Termasuk   sikap   literasi   adalah   bahwa   pengguna   medsos   harus   

konsisten  mencari  kebenaran  bukan  semata  menyebarkan  informasi  tanpa  

mengetahui  isi  kebenaran  beritanya. Banyak  info  medsos  yang  ujung-ujungnya    

adalah    membuat    kekacauan    di    kalangan    kaum    muslimin karena berhasil 

menyebarkan fitnah dan adu domba diantara mereka. Oleh Karenanya   warganet   

dituntut   meningkatkan   keterampilan   berpikir  kritis  agar  menjadi  modal  utama  

 
96 Engkos Kokasih, Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan moderasi beragama, 

Jurnal Bimas Islam Vol 12 no.1, 2019. 
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bagi  mereka untuk menggiring beragam opini di medsos. Cogan &Derricott (1998), 

menegaskan bahwa tantangan globalisasi pada abad 21 menuntut setiap   warga   

negara   memiliki   karakteristik,   salah   satunya   adalah   kemampuan berfikir 

kritis dan sistematis.97 

 

 

 

 

 

 

C. Dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) memberikan perhatian pada 

moderasi  beragama generasi muda di Kabupaten Bantaeng 

Metode dakwah yang dilakukan Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI), yakni 

melakukan kunjungan setiap masjid di kecamatan yang dilakukan setiap bulan, 

demi memberikan pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya dakwah. 

Memberikan perhatian kepada masyarakat akan adanya Ikatan Dai Muda Indonesia 

(IDMI) di Kabupaten Bantaeng. Apabila ada masjid-masjid yang membutuhkan 

khatib atau penceramah, dapat dilakukan dengan menghubungi pengurus atau 

anggota IDMI di Kabupaten Bantaeng. agar lebih memudahkan ketika mencari 

 
97 https://www.qureta.com/next/post/medsos-menggulung-tata-nilai-bangsa. 
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muballigh atau dai. Metode yang dilakukan Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) 

yakni mengadakan pengajian-pengajian di masjid setelah asar. Untuk mencetak dai-

dai yang memiliki pola pikir yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk 

mencetatak dai-dai secara mendalam sesuai dengan apa yang telah menjadi 

kesepakatan dan menjadi anggaran dasar Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) yang 

tidak keluar dari nilai-nilai IDMI. Metode selanjutnya, IDMI mengadakan 

pengkaderan untuk mencetak generasi-generasi yang sadar akan pentingnya 

dakwah di Kabupaten Bantaeng.  

Ustadz KM. Riswan mengutarakan terkait dengan IDMI memberikan 

perhatian pada moderasi beragama, dikarenaakan pemahaman dan praktek yang 

sejak awal adalah moderat, tentunya perlu juga memberikan pemahaman moderasi 

beragama, sebagaimana para dai IDMI ketika berdakwah dan bersosialisasi dalam 

masyarakat. Juga sebagai tugas untuk menajaga persatuan dan kekompakan dalam 

umat Islam itu sendiri. Karena secara umum, terjadinya pertikaian dan permusuhan 

karena selalu menyalahkan atau tidak menerima pendapat yang lain. Dai IDMI 

memilki tugas untuk menjaga kekompakan, kerukunan, keharmonisan dalam 

masyarakat dengan konsep menghargai pendapat yang ada dan menerima 

perbedaan tanpa harus memutuskan persaudaraan. Tuturnya.98 

Visi dan misi IDMI, diantaranya menciptakan masyarakat yang religius, 

damai, optimis moderat dalam  bingkai negara kesatuan Indonesia. IDMI juga 

 
98 Wawancara dengan Ustadz KM. Riswan (anggota Ikatan Dai Muda Indonesia), pada 

tanggal 26 Desember 2023, di Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko. Bantaeng. 
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sangat menjujung tinggi nilai-nilai solidaritas antar anggota organisasi, tidak saling 

menjatuhkan, IDMI juga menjaga nilai-nilai keharmonisan organisasi baik kepada 

masyarakat maupun kepada anggot IDMI itu sendiri.  

IDMI menjadi wadah di Kabupaten Bantaeng. Semua yang berprofesi 

sebagai muballigh bisa bergabung tanpa melihat latarbelakangnya. IDMI 

merangkul semua kalangan, kecuali kelompok yang memilki paham ekstrim. IDMI 

belum bisa merespon hal tersebut. IDMI tetap menjaga keharmonisan dalam 

berorganisasi baik sesama masyarakat maupun kepada anggota. IDMI sebagai 

ruang untuk berporoses dan mengasah kemampuan. Dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dai-dai yang handal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Yang 

menjadi misi sehingga memberi perhatian pada moderasi beragama yakni 

memberikan kontribusi nyata dalam membangun karakter bangsa melalui dakwah, 

pendidikan, kajian, pemahaman, baik berkaitan kajian amalan alquran dan hadis 

dan pemahaman yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Diantara tolak ukur moderasi beragama yang diungkapkan oleh Ustadz 

Ridwan, selaku pengurus IDMI yakni, tidak ikut beragama kepada orang lain atau 

sebaliknya. Wasatiyah atau tawassuth berada di tengah-tengah. Secara umum tolak 

ukur moderasi beragama, yang disampaikan anregurtta Prof. Dr. Najamuddin 

memberikan gambaran pada seminar di Makassar, moderasi beragama harus kita 

junjung tinggi, dikarenakan terkait dengan mencerminkan isi dari nilai-nilai alquran 

dan hadis. Yakni nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi kesepakatan bersama 

antar umat beragama. 
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Banyaknya keberagaman yang ada, sehinnga tidak salah dengan motto 

IDMI yang dipakai dikecamatan maupun di pusat, bahwa “Bersatu dalam akidah 

ahlusannah waljamaah, toleransi dalam masalah  khilafiyah dan furu’iyah”. 

Walaupun IDMI terbuka dalam masalah khilafiyah dan furu’iyah, akan tetapi jika 

ada pemahaman-pemahaman yang keluar dari pemahamaan akidah ahlu sunnah 

waljamaah, maka IDMI harus menyuarakan kebenaran, membuka forum untuk 

meluruskan. Dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kelompok yang 

menyalahkan, dan menganggap kelompoknya paling benar. IDMI menyikapi 

pemahaman-pemahaman tersebut. tanpa harus menyalahgunakan kata moderat.  

Hambatan dalam berdakwah oleh IDMI menurut salah satu anggota di 

daalamnya, yakni menerima respon dari masyarakat, baik maupun buruk. 

Kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya dakwah di Kabupaten Bantaeng. 

Dengan anggapan bahwa mudahnya mendapatkan ceramah tanpa harus 

mendatangkan dai, muballigh atau penceramah. Dengan alasan kemajuan 

teknologi. Kurangnya perhatian anggota terhadap masyarakat, sehingga banyak 

masyarakat yang mengeluh. Seperti mengundang dai tapi tidak datang. Ada 

beberapa pendakwah yang menjadikan dakwah sebagai mata pencaharian. Salah 

satu problematika, kurang menjunjung nilai keikhlasan. 

Harapan IDMI di Kabupaten Bantaeng sangat menaruh harapan kepada 

anggotanya untuk selalu hadir memberikan informasi dan memberikan petunjuk 
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dari hal-hal yang berpotensi untuk menyesatkan umat yang bertentangan dengan 

syariat Islam.99 

Kelompok yang sering mengkafirkan atau membid’ahkan yakni kelompok 

yang ekstrem. Dalam kasus ini biasanya mereka menganggap bid’ah sebagai 

sebuah hukum. Padahal bid’ah bukan sebuah hukum, tapi kerap dijadikan bid’ah 

sebagai hukum atas setiap kejadian atau perilaku dari amaliyah tertentu. Kita kenal 

selama ini bahwasanya baik dari ilmu ushul fiqih atau fiqih itu ilmu yang 

memproduk hukum bahkan ulama ahli hadis pun sepakat bahwa hukum itu ada 5, 

wajib, sunah, makruh, mubah, haram. Sementara bid’ah bukan sebuah hukum. 

Biasanya sebagian kelompok dijadikan sebagai sebuah hukum. 

Syekh Izzuddin Abdul Salam mengatakan bahwa untuk mengetahui hukum 

bid’ah mengarah pada 5 hukum tersebut, maka harus diarahkan kepada kaidah-

kaidah hukum Islam. Jika bid’ah tersebut masuk dalam kaidah wajib, maka bid’ah 

tersebut hukumnya wajib. Seperti pada masa sahabat, membukukan alquran dan 

hadis. Inikan bid’ah yang wajib. Apabila tidak dibukukan maka generasi ke depan 

tidak akan tahu apa itu alquran. Kemudian merujuk pada kaidah yang lain jika 

masuk dalam kaidah-kaidah haram maka bid’ah tersebut hukumnya haram. Karena 

dalam qawaidul ahkam yang disetujui oleh ahli hadis Alhafidz ibnu Hajar dalam 

Fathul Bari’ syarah  Shahih Bukhkari dan Imam Nawawi dan sarah Shahih Muslim. 

Benar yang dikatakan Anregurutta ketua MUI Sulawesi Selatan,  bahwa ada orang 

 
99 Wawancara dengan Pengurus IDMI (Bendarahara Umum), Ustadz Ridwan pada  tanggal  

13 September  2023 di Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko. 
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yang semangat agama tinggi, namun ilmu tidak seimbang dengan cara beragama 

atau salah menetapkan sebuah hukum. Pemahaman kita tentang bid’ah harus 

dikembalikan pada hukum bid’ah yang lima. Perbedaan jangan dianggap sebagai 

lawan. Berbeda boleh, jangan sampai menghilangkan nila-nilai kemanusian itu 

sendiri. Tutur Ustadz Ridwan. 

Diantara dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dengan kaitannya 

moderasi beragama, yakni adanya seminar yang dilakukan dan diikuti oleh 

beberapa anggota IDMI yang terlibat di dalamnya. Seperti pada seminar dan 

musyawarah nasional Ikatan Dai Muda Indonesia ke-1 tahun 2023 masehi, dengan 

tema “Dai Smart, Komprehensif, dan Moderat. Berlangsung di Aula Wisma 

Asrama Haji, Sudiang. Dalam materi yang dibawakan oleh ketua umum MUI 

Sulawesi Selatan, dalam hal ini Prof. KH. Nadjamuddin mengingatkan akan 

pentingnya moderasi beragama. Beliau menyayangkan, ketika ada muballigh atau 

tokoh Islam yang menyampaikan dakwah tidak mengedepankan moderasi atau 

wasathiyah. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa “Islam itu sudah wasathiyah, 

hanya cara penyampaian terkadang tidak mencerminkan Islam toleran. 

Pada kesempatan itu juga, ketua umum PP IDMI dalam sambutannya 

mengatakan bahwa dai muda harus tau posisi yang sesuai dengan porsi dalam 

mengembangkan dan mensyiarakan agama Islam. Dai muda tidak bisa dijadikan 

profesi. 

Dai muda Indonesia diharapkan mampu mengembangkan prinsip 

wasathiyah (moderat), memelihara dan mengembangkan prinsip prinsip ta’awun 
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(kerja sama), mengembangkan prinsip musyawarah dan dialog dengan cara santun, 

mengembangkan prinsip kerahmatan bagi semesta alam dan tidak mengkalim diri 

sebagai yang paling baik. 

Ada beberapa program IDMI yang telah dilakukan di Kabupaten Bantaeng, 

sebagai wujud peran untuk memberi pesan dalam menjaga keharmonisan sekaligus 

sebagai wadah untuk lebih dekat dengan masyarakat. 

Dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) memberikan perhatian pada 

moderasi beragama generasi muda di Kabupaten Bantaeng, oleh karena banyaknya 

perbedaan yang ada di masyarakat, tentunya sudah menjadi sunnatullah dalam 

menjalani kehidupan. Sehingga mampu menyikapi setiap perbedaan yang ada, tidak 

terjadi saling membenarkan dan saling menyalahkan. Melainkan menjunjung nilai-

nilai kemanusiaan. 

Kabupaten Bantaeng, tentunya tidak terlepas dari keberagaman atau 

perbedaan, seperti yang masih mendarah daging, menghidupkan tradisi-tradisi yang 

menimbulkan berbagai sudat pandang yang berbeda-beda ditengah-tengah 

masyarkat. Sehingga pendakwah khusunya IDMI mampu menyikapi berbagai 

persoalan yang ada, memberikan pencerahan dengan tidak berpihak atas perbedaan 

tersebut. Melainkan mampu memberikan pandangan-pandangan yang luas dalam 

menyikapi perbedaan yang ada. Sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis 

dan damai. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan temuan penelitian 
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tentang dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) dalam mewujudkan moderasi 

beragama generasi muda Indonesia di Kabupaten Bantaeng, maka peneliti dapat 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk dakwah IDMI dalam mewujudkan moderasi beragama generasi muda di 

Kabupaten Bantaeng, adalah lebih kepada bentuk dakwah billisaan. 

Menyampaikan dakwah dengan lisan secara moderat. Dalam menyikapi 

keberagaman yang ada di Kabupaten Bantaeng, IDMI tetap berbaur kepada 

golongan apa saja. IDMI memiliki paham moderat. Dengan hadirmya IDMI, 

IDMI mengadakan safari dari masjid ke masjid dan turun ke masyarakat, seperti 

di pemerintah daerah setempat. Mengingat masyarakat memiliki paham yang 

berbeda-beda. Sehingga IDMI mengambil peran untuk tidak menghakimi. 

Penyampaian IDMI lebih kepada moderat. Adapun yang menyampaikan kajian, 

yakni teman-teman IDMI yang sudah mumpungi dibidang tersebut, dengan 

materi yang sudah ditentukan oleh pengurus IDMI. Adapun beberapa bentuk 

dakwah billisaan yang dilakukan IDMI adalah dengan metode ceramah, 

khutbah, diskusi, dan nasehat, dan dakwah bentuk kultural. 

2. IDMI memberikan perhatian kepada moderasi beragama generasi muda di 

Kabupaten Bantaeng, karena tidak terlepas dari visi dan misi IDMI, diantaranya 

menciptakan masyarakat yang religious, damai, optimis moderat dalam  bingkai 

negara kesatuan Indonesia. IDMI juga sangat menjujung tinggi nilai-nilai 

solidaritas antar anggota organisasi, tidak saling menjatuhkan, IDMI juga 

menjaga nilai-nilai keharmonisan organisasi baik secara masyarakat maupun 

kepada anggot IDMI itu sendiri. IDMI menjadi wadah di Kabupaten Bantaeng. 
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Sehingga semua yang berprofesi sebagai muballigh bisa bergabung tanpa 

melihat latarbelakangnya. IDMI merangkul semua kalangan, kecuali kelompok 

yang memilki paham ekstrim. IDMI tetap menjaga keharmonisan dalam 

berorganisasi baik sesama masyarakat maupun kepada anggota. IDMI sebagai 

ruang untuk berporoses dan mengasah kemampuan. Dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dai-dai yang handal yang ada di Kabupaten Bantaeng. 

Yang menjadi misi sehingga memberi perhatian pada moderasi beragama yakni 

memberikan kontribusi nyata dalam membangun karakter bangsa melalui 

dakwah, pendidikan, kajian, pemahaman, baik berkaitan kajian amalan alquran 

dan hadis dan pemahaman yang berkaitan dengan Negara kesatuan RI.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat 

dipahami bahwa uraian yang terdapat pada beberapa pokok bahasan yang 

terkandung dalam tesis ini, berimplikasi pada wujud nyata dalam upaya untuk 

ikut serta memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan dalam kaitannya 

dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bantaeng. IDMI salah satu 

lembaga dakwah di Kabupaten Bantaeng yang memiliki kontribusi kepada 

masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi pencerah dalam kehidupan. 

Banyaknya keberagaman, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik 

dalam menyikapi setiap perbedan yang ada. Menggunakan metode atau strategi 

dalam menyebarkan kebenaran dan kebaikan dengan bijak, sehingga mampu 

hidup damai, harmonis dalam keberagaman. 

Seorang dai mampu menjaling hubungan yang baik dengan mad’u, 
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tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam berdakwah yang diterapakan 

dalam menyampaiakn amar ma’ruf nahi mungkar. Moderat adalah cara 

menyikapi kebenaran, tidak menakut-nakuti melainkan memberikan 

pencerahan yang menyenangkan dan menenangkan. Tidak membenarkan 

kebenaran sendiri, juga tidak menyalahkan yang lain. Sehingga pesan dakwah 

yang disampaikan mudah diterima oleh mad’u, sebagaimana konsep Islam 

rahmatallil’alamiin. 
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 1. Nama : 

2. Umur : 

3. Pekerjaan  :  

B. Daftar Pertanyaan Untuk pengurus IDMI 

1. Bagaimana program kerja IDMI di Kabupaten Bantaeng? 

2. Perhatian apa yang dilakukan IDMI pada moderasi beragama? 

3. Siapa saja yang boleh ikut bergabung sebagai anggota IDMI? 

4. Bagaimana bentuk atau metode dakwah yang dilakukan IDMI? 

5. Jika IDMI berdakwah secara moderat, lalu seperti apa tolak ukur 

moderat itu? 

6. Ketika ada perilaku yang tidak moderat, bagaimana pendapat anda 

dalam menyikapi hal tersebut? 

7. Ketika melihat ritual-ritual yang menggunakan budaya lokal, bagaimana 

bentuk dakwah IDMI, kaitannya dengan moderasi beragama? 

8. Terkait dengan fenomena yang ada, seperti khilafah. Bagaimana IDMI 

menyikapi hal tersebut? 

9. Ketika marak terjadi informasi-informasi terkait ronrongan kedaulatan 

Negara, keinginan utnuk berkhilafah. Yang mana dapat merusak tatanan 

NKRI. Nah, kira-kira bagaimana dakwah yang dilakukan IDMI? 

10. Apa saja tantangan atau hambatan IDMI dalam berdakwah? 

C. Daftar Pertanyaan Untuk pengurus Masjid 

1. Bagaimana awal mula IDMI melakukan kegiatan di Masjid ini? 
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2. Apa yang mendasari sehingga IDMI diterima atau diberi kesempatan di 

Masjid ini? 

3. Seperti apa dakwah IDMI? 

4. Bagaimana pandangan Anda tentang IDMI? 

5. Bagaimana materi yang disampaikan IDMI? 

6. Siapa saja jamaah yang ikut dalam pemberian dakwah yang dibawakan 

oleh IDMI? 

7. Bagaimana pendapat Anda terkait dakwah IDMI di tengah 

keberagaman? 

D. Daftar Pertanyaan Untuk jamaah Masjid atau majelis 

1. Bagaimana tanggapan Anda adanya IDMI di Masjid ini? 

2. Seperti apa materi dakwah yang dibawakan IDMI? 

3. Bagaimana perhatian jamaah adanya dakwah IDMI? 
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MUKADIMAH 
\
 

                                            Bismillahirrahmanirrahim

 

I 

Segala puji kepada Allah Swt. Tuhan alam semesta, yang telah 

menganugerahkan· kita nikmat Islam, Iman, dan Ihsan kepada kita semua. Salawat 

dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah memperjuangkan dan 

mengorbankan segenap jiwa dan raganya untuk kemajuan Agama Islam, rahmatan 

Iiil'alamin. Yayasan Lembaga Dakwah Indonesia (YLDl) adalah salah satu 

lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Pendirian 

yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dai dalam memberikan ceramah seperti khutbah jumat, ceramah 

tarawih, takziah, pengajian, majelis taklim, halal bi halal, dan seluruh aktivitas 

keagarnaan seperti bergerak di bidang pendidikan serta sosial kemasyarakatan 

berupa kegiatan jumat bersih, workshop, dan aktivitas Iainnya. Yayasan 

Lembaga Dakwah Indonesia (YLDI) merupakan yayasan yang moderat, toleran, 

religis, obyektif, inovatif, dan non-anarkis yang menjunjung tinggi nilai 

kemanusian dan kekeluargaan serta senantiasa koperatif dalam membangun 

peradaban di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai 

maksud dan tujuannya, organisasi ini akan lebih menggi anggotanya untuk dapat 

bersosialisasi. Mengadakan aktivitas/kegiatan bertujuan  mengga potensi  

organisasi  dai  potensi  anggota  sendiri. 
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BAB I 

 NAMA,WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal l 

Organisasi ini bemarna Yayasan Lembaga Dakwah 

Indonesia disingkat YLDI 

Pasal 2 

Organisasi ini didirikan di Kota Makassar pada tanggal 17 

Juni 2014 untuk waktu yang tidak terbatas. 

Pasal 3 

Berkedudukan di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 

BAB II 

YURIDIKSI, ASAS, CIRI, SIFAT, VISI DAN MISI 

Pasal 1 

       YURIDIKSI 

Organisasi ini tunduk kepada hukum yang berlaku di INDONESIA. 

Pasal 2 

ASAS 

Pancasila, UUD 45, al-Qur'an, dan Hadis 

 

Pasal 3 

CIRI 
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YLDI adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, 

pendidikan, dan sosial yang berwenang dan bertanggungjawab mengelolah, 

membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh 

pelaksanaan kegiatan dakwah Islam oleh setiap anggota di wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI) 

Pasal 4 

SIFAT 

YLDI bersifat bebas aktif dalam melakukan kegiatannya yang 

berhubungan dengan dunia dakwah baik sifatnya lokal, regional, 

nasional dan intemasional serta dapat berkoordinasi dengan 

lembaga/institusi terkait (NKRI) 

Pasal 5 

 VISI 

Tercapainya masyarakat religius, damai, independen dan toleran 

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

Pasal 6 

                                                             MISI 

Memberikan kontribusi nyata dalam membangun karakter bangsa 

dan agama yang religius melalui dakwah, pendidikan, pengkajian, 

pemahaman serta mengamalkan al-Qur'an dan Hadis secara 

komperehensif. 

BAB III 

         LAMBANG 

Lambang/logo dan penjabarannya 

Pasal I 

Lambang YLDI terdiri dari empat gambar yaitu gambar kitab, 

menara, bulan bintang, dan pita. 
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Pasal 2 

Gambar kitab terdiri dari dua pedoman dasar dan sumber ajaran 

agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Dengan maksud, organisasi 

ini selalu merujuk materi dan metode dakwahnya kepada al-Qur'an 

dan Hadis. 

Pasal 3 

Gambar menara sebagai simbol syiar dakwah Islam. Dengan 

maksud, organisasi ini senantiasi berdakwah tentang nilai-nilai keislaman 

lillahi ta'ala 

Pasal 4  

Gambar bulan bintang sebagai simbol keemasan umat Islam. Dengan 

maksud ,  organisasi ini bercita-cita mewujudkan mengembalikan masa 

keemasan umat Islam 

Pasal 5 

Gambar pita sebagai simbol ikatan, persatuan, persaudaran, 

dan kekeluargaan internal YLDI maupun ekstemal dengan ikatan 

ukhuwah Islamiyyah 

BAB IV 

FUNGSI 

YLDI mempunyai fungsi: 

a. Meningkatkan kualitas iman dan takwa manusia Indonesia 

seutunya dan membina serta memperkokoh persatuan dan 

kesatuan bangsa melalui gerakan dakwah secara menyeluruh. 

b.  Meingintesifkan pembinaan mental spiritual melalui dakwah 

pengajian, kajian dan lainnya oleh para anggota YLDI untuk 

menciptakan masyarakat madani yang dilandasi iman dan takwa. 

Pasal 2  

FUNGSI OPERASIONAL 
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  YLDI mempunyai fungsi operasional: 

a. Membantu pemerintah, pemerintah daerah dalam membuat 

dan mensosialisasikan kebijakan dalam bidang keagamaan, 

sosial, politik, budaya dan keamanan guna menciptakan 

lingkungan yang aman dan damai. 

b. Menyebarluaskan semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar. 

c. Mendukung program pemerintah daerah  

BAB V 

     USAHA 

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, organisasi ini akan lebih menggiatkan 

anggotanya untuk dapat bersosialisasi. mengadakan aktivitas/kegiatan yang 

bertujuan menggali potensi organisasi dari potensi anggota sendiri. 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

                                                              Nama organisasi : 

IOrganisasi ini bemama Yayasan Lembaga Dakwah Indonesia disingkat 

YLDI 
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BAB VI 

ATURAN PERALIHAN 

DAN PENUTUP 

Pasal I 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur 

dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 2 

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam 

Anggaran Dasar ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya 

melalui Musyawarah Anggota 

Pasal 3 

Anggaran Dasar ini disusun dan dirurnuskan oleh Tim Perumus sebagai 

pengembangan pengurus yang dipilih pada pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. 

Pasal 4 

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Makassar 

Pasal 5 

Anggaran Dasar ini dikukuhkan pada Pertemuan/Mubes/Rapat 

Perumusan/Rapat Kerja, pada hari Minggu, 07 September 2014 

Pasal I 

JENlS-JENIS ANGGOTA 

Ayat I 

Anggota Inti adalah anggota yang aktif dan pernah aktif dalam 

setiap kegiatan/aktivitas organisasi dan tercatat sebagai anggota 

yang dibuktikan dengan adanya Nomor lnduk Anggota (NIA) pada 

Kartu Tanda Anggota (KTA) 
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Ayat 2  

Anggota Simpatisan adalah Anggota yang bersimpati dan menjadi 

penyokong dari setiap kegiatan 

Ayat 3 

Anggota adalah orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi atau 

tokoh-tokoh yang dianggap penting dalam perkembangan organisasi 

yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Penasehat dan Majelis 

Musyawarah. 

Pasal 4 

PERSYARATAN KEANGGOTAAN 

Ayat 1 

Untuk dapat menjadi Anggota Inti atau Anggota Simpatis harus 

mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota. 

Ayat 2 

Untuk dapat menjadi Anggota Inti dan Simpatisan harus memiliki Kartu 

Tanda Anggota (KTA) yang didalamnya terdapat Nomor lnduk Anggota (NIA) 

yang dijelaskan di Ayat 1 

 

Ayat 3 

Untuk dapat menjadi Anggota kehormatan, harus diusulkan oleh Pengurus, 

Musyawarah Anggota dan di putuskan oleh Musyawarah Anggota melalui 

Keputusan Pengangkatan 

Ayat 4 
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Anggota Inti atau Anggota Simpatisan atau Anggota Kehormatan harus 

menerima, tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Organisasi. 

 

Pasal 3  

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 

Ayat I 

Anggota Inti, Anggota Simpatisan, serta Anggota Kehormatan 

berhak memberikan saran dan pendapat. 

Ayat 2 

Anggota Inti dan Simpatisan berhak dipilih dan memilih dalam Kepengurusan 

Organisasi maupun acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi. 

Ayat 3 

Anggota Inti dan Simpatisan, serta Anggota Kehormatan berhak menggunakan 

fasilitas organisasi, serta mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh Organisasi. 

KEWAJIBAN ANGGOTA 

Ayat 4 

Anggota Inti dan Siinpatisan, serta Anggota Kehormatan berkewajiban mematuhi 

peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan tata tertib organisasi serta menjaga dan 

menjunjung tinggi nama baik organisasi. 

Ayat 5 

Anggota Inti, Simpatisan dan Kehonnatan Wajib memakai identitas Organisasi 

dalam setiap kegiatan/acara/aktifitas yang dilakukan oleh Organisasi. 

Pasal 4 

BERAKHlRNYA STATUS KEANGGOTAAN 
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Ayat I 

Anggota: lnti, Simpotisnn akan berakhir keanggotaannya, apabila 

mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pengurus 

 

 

 

Ayat 2  

Pemberhentian terhadap Anggota Inti dan Simpatisan harus diawali oleh peringatan 

dari pengurus dan diputuskan oleh Pengurus. 

Ayat 3 

Anggota Inti dan Simpatisan yang diberhentikan keanggotaannya, dapat membela 

dirinya pada Pengurus, apabila diperlukan bahkan sampai pada Musyawarah 

Anggota. 

Ayat 4 

Anggota Kehormatan akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia, 

mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Musyawarah Anggota yang sebelumnya 

di usulkan oleh Pengurus pada Musyawarah Anggota. 

 

Ayat 5 

Anggota Kehormatan yang diberhentikan oleh Musyawarah Anggota melalui Surat 

Keputusan Pemberhentian. 

BAB II 

KEPENGURUSAN 

Pasal 1 

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI 

Ayat 1 

Pengurus Organisasi terdiri dari ANGGOTA INTI 
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Ayat 2 

Pengurus berjumlah minimal 3 (Tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara 
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