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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 

 
 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: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Contoh: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a َ ا 
kasrah i i َ ا 
dammah u u َ ا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathahَ dan ya’ ai a dan i ََْـى 

 
fathah dan wau au a dan u ََْـو 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fathahَdan alif atau ya’ َََاَ|َ...َََى... 

dammah dan wau ــُـو 

a 

u 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى



 mata : مـاَتََ

 rama : رَمَـى

 qila : قـِيْـلََ 

 yamutu : يـَمـوُْتَُ

4. Ta’ marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal :  رَوْضَـةََُالأطَْفاَلَِ

 al-madinah al-fadilah :  الَْـمَـدِيْـنـَةََُالَْـفـاَضِــلَة

 al-hikmah :  الَـحِْـكْـمَــة

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

 



Contoh: 

 rabbana :  رَبـّـَناََ

 najjaina :  نـَجّـيَْــناََ

 al-haqq :  الَــْحَـقَّ

 nu“ima :  نعُـّـِمََ

 aduwwun‘ :  عَـدوَُ 

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)‘ :  عَـلِـىَ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال 

(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) : الَشَّـمْـسَُ

لــْزَلــَة  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَــْفـَلْسَـفَة



 al-biladu : الَــْبـــِلاَدَُ

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’muruna : تـأَمُْـرُوْنََ

وْعَُ  ‘al-nau : الَــنّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

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’an), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 



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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

  Dinullah :  دِيـنَُْاللهَِ

   Billah :  باِللَِ 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفيَِْرَحـــْمَةَِاللهَِـهَُ   :Hum fi rahmatillah 

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 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 Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallaz bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 



Al-Munqiz min al-Dalal 

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 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS ……: 4 = QS al-Baqarah2: 4 atau QS Ali ‘Imran3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr H{amid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 

Hamid Abu) 



ABSTRAK  

Nama : Ridwan  

Nim : 80800221015 

Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam    

Judul : Dakwah Penyuluh Agama Pada Masyarakat Penganut 

Kepercayaan Makakamba Makakimbi di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima  

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dakwah penyuluh 
Agama pada masyarakat penganut kepercayaan makakamba makakimbi 
selanjutnya pokok masalah tersebut dirinci dalam beberapa sub masalah 
yaitu: 1) bagaimana proses pelaksanaan tradisi makakamba makakimbi bagi 
Masyarakat Donggo? 2) bagaimana bentuk dakwah penyuluh Agama di 
Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (field Research). 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
komunikasi Islam. sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 
sekunder. Adapun metode pengumpulan data dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengolah data peneliti menggunakan 
reduksi data (difokuskan pada hal-hal yang pokok), display (kategorisasi), dan 
pengambilan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) proses pelaksanaan tradisi 
makakamba makakimbi dimulai mempersiapkan sesajen untuk 
melakukan upacara makakamba makakimbi seperti beras, yang sudah 
diwarnai dengan kunyit, ayam dua ekor Jantan dan betina, daun siri, 
padi yang disangrai tidak menggunakan minyak. Proses pelaksanaan 
tradisi makakamba maka kimbi setelah semua bahan-bahan terkumpul 
seorang panggawa (perantaraan) melakukan pemanggilan roh leluhur 
serta mengutarakan niat dan tujuan mereka. 2) Bentuk dakwah penyuluh 
Agama di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Menggunakan bentuk 
pendekatan dakwah melalui diskusi dan tanya jawab, melalui budaya paresa 
rasa dan raju Penyuluh agama di Kecamatan Donggo memainkan peran 
penting dalam tradisi paresa rasa dan Raju. Penyuluh agama berperan sebagai 
mediator antara kepercayaan tradisional dan ajaran agama yang dianut oleh 
masyarakat. Penyuluh agama membantu mengintegrasikan nilai-nilai religius 
dengan praktik budaya, sehingga tradisi ini dapat terus dijalankan dengan 
penuh penghormatan dan makna. Adapun faktor pendukung dakwah 
penyuluh agama yakni adanya dukungan dan dorongan dari masyarakat dan 
pemerintah setempat, Sedangkan faktor penghambat dakwah penyuluh 
agama, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan waktu dan tenaga, 
penyuluh agama dan keterbatasan sumberdaya manusia, serta tantangan 
ekonomi.    



Implikasi penelitian ini, dapat membantu penyuluh agama 

mengembangkan metode dakwah yang lebih efektif, memperkuat keimanan 

dan praktik keagamaan masyarakat muslim di Kecamatan Donggo. Selain itu, 

penelitian ini memberikan panduan tentang bagaimana menyampaikan 

pesan-pesan keagamaan yang relevan dan inspiratif, yang dapat membantu 

dalam pembinaan spiritual masyarakat. Selanjutnya Penelitian ini juga dapat 

membantu mengembangkan model dakwah yang inklusif dan adaptif, untuk 

diterapkan di wilayah lain dengan kondisi yang serupa.



  

1  

BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Islam adalah agama monotheis yang didasarkan pada ajaran yang 

terdapat dalam Al-qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Yang menjadi pilar 

dalam mengkokohkanya adalah bertauhid. Tauhid dimaknai percaya kepada 

Allah swt yang Maha Esa. Konsep ini diajarkan pertama kali oleh Nabi 

Muhammad dalam sejarah dakwah pada prinsipnya tauhid merupakan 

pondasi awal yang ditanamkan serta dikokohkan pada setiap umat manusia. 

Islam hadir sebagai solusi multi dimensi, sekalipun orientasi agama lebih 

condong kepada relasi manusia dengan Ilahi dan eskatologi, perubahan 

konsentrasi sosial dari ruang teologi menuju ruang sosiologi yang lebih 

kompleks, perubahan terus melangkah sampai diruang teknologi sehingga 

umat Islam menghadapi problem baru dikehadiran Islam sebagai khasanah 

intelektual ditengah-tengah Masyarakat modern justru dijadikan sebagai 

acuan berpikir dan motivasi, salah satu tradisi masyarakat pra Islam adalah 

pencarian makna sejatinya hidup.1 

Islam merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan lengkap yang 

mencakup semua aspek kehidupan manusia didalamnya mengandung 

sejumlah peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 

untuk menjadi pedoman hidup manusia. Al- Qur’an dan sunnah merupakan 

sumber utama ajaran Islam yang juga mengandung konsep dakwah. 

                                                             
1 Retno Sirnopati, Tarekat Qadariyah Khalwatiyah Kajian Historis Praktik Qadariyah 

Khalwatiyah Bengkel Di Desa Bagu Pringgarata Lombok Tengah ( Cet. Ke-1 Margomulyo; 
Maghza Pustaka 2021), h.5   
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Sementara Nabi Muhammad sebagai penyambung sekaligus menyampaikan 

ajaran Islam kepada seluruh umat manusia.2  

Pandanagan Leslie yang ditulis oleh Ayatullah Humaeni dalam jurnal 

budaya Islam religi atau salah satu unsur yang membentuk religi yakni 

keyakinan (belife), adalah salah satu bagian dari system ideologi. Sistim ini 

adalah salah satu inti kebudayaan. Konsep religi melibatkan keyakinan, 

praktek, dan nilai-nilai yang terkait dengan kebe radaan, kekuatan ilahi, serta 

hubungan manusia dengan yang transcendental. Berbagai agama memiliki 

konsep unik tentang tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, moralitas, ritual 

ibadah, dan pandangan terhadap kehidupan setelah mati. Religi juga sering 

mencakup ajaran etika, norma sosial, dan petunjuk untuk membimbing 

perilaku individu atau masyarakat. Dan setiap agama memiliki ciri khasnya 

sendiri dalam menggambarkan hubungan antara manusia dan aspek spiritual 

atau illahi. 

Islam merupakan Agama dakwah yang setiap penganutnya memiliki 

kewajiban untuk menyebarkanya agar manusia mendapatkan keselamatan 

serta kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. Dengan demikian dakwah 

merupakan aspek yang sangat penting dalam praktek penyebaran Agama 

Islam itu sendiri yang menekankan pentingnya untuk menyampaikan pesan-

pesan Agama kepada orang lain dan mengajak mereka kepada jalan kebaikan.  

Kepercayaan makakamba makimbi merupakan sebagian kecil dari 

banyaknya kepercayaan lokal  yang berkembang di Indonesia. Kepercayaan ini 

memiliki kesamaan seperti yang dianut oleh orang-orang Sumatra, 

diantaranya kepercayaan Permalim atau ugamo malim dan mulajadi Nabolon 

yang sudah lama dianut oleh masyarakat Batak, dan Sumatra utara meskipun 

                                                             
2Abdullah, Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemology, Aksologi Dan Aplikasi Dakwah. 

( Cet.1 Depok Rajawali Pers 2018), h. 60    
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agama Kristen sudah berkembang dibagian utara danau Toba dan bagian 

selatanya sudah menganut agama Islam. Para penganut Pamena sudah 

mengakar lama dan praktik kepercayaanya orang karo, atau orang Sumatra 

utara, masyarakat mempercayai adanya “ Dibata” sebagai perwujudan tuhan 

dalam tiga bentuk. Kemiripan itujuga terlihat ditanah Jawa yang sudah lama 

berkembang agama-agama asli masyarakat yang mendiami daerah tersebut 

sepert, Sunda Wiwitan dan Buhun menjadi satu diantara sekian banyak agama 

asli yang berkembang di daerah Jawa Barat. Sunda wiwitan banyak 

berkembang disekitaran kawasan kaneke, Banten, seperti didaerah kuningan, 

kampong Naga, Cigugur dan Cirebon.3  

Kepercayaan lokal juga diyakini oleh beberapa daerah di Indonesia 

bagian Timu. Seperti Towani Tolotang yang diyakini oleh sebagian masyarakat 

Sindreng Rappang ( bagian selatan Amparita), dan Aluk tudolo yang dianut 

oleh masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Minasa di Sulawesi 

Utara menganut agama Tonaas Walian. Sementara masyarakat Lombok, 

menganut kepercayaan Wetu Talu.    

Kepercayaan masyarakat Bima sebelum Islam menjadi Agama resmi 

dikenal dengan Kepercayaan dinamisme (Maka kamba), makakamba berasal 

dari kata kakamba yang mendapatkan awalan ma, sehingga terbentuk 

kata makakamba, kemudian berubah menjadi makamba. Arti kata 

makamba adalah cahaya yang memancar (pancaran cahaya). Setelah 

mendapatkan awalan ma artinya berubah menjadi benda yang memancarkan 

cahaya. Sebenarnya pancaran cahaya hanyalah simbol dari kepercayaan 

masyarakat terhadap kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda 

                                                             
3Aksa, Potret Moderasi Beragama Basis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat 

Donggo Bima ( Ed.1 Cet:1-Depok Rajawali pers 2020), h. 44-45  
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tertentu. Dinamisme adalah sitem kepercayaan yang mengatributkan 

keberadaan roh atau kekuatan spiritual pada berbagai objek alam dan 

benda-benda disekitar manusia.4  

Kepercayaan Makamba, lahir karena keterbatasan pengetahuan 

manusia pada masa awal perkembangan memiliki pengetahuan yang 

terbatas dan masih hidup primitif mereka mencoba menjelaskan 

peristiwa alam dengan menciptakan konsep-konsep roh atau kekuatan 

yang mengendalikan apa yang ada disekitar mereka. masyarakat 

berkesimpulan bahwa kekuatan gaib itu berasal atau milik benda-benda 

dan tempat-tempat tertentu. Masyarakat tidak mengetahui bahwa 

kekuatan gaib itu berasal dari yang gaib. Selain menganut agama 

makamba, masyarakat mbojo juga menganut agama budaya yang dikenal 

dengan istilah makimbi.  kata makimbi adalah cahaya yang berkelap kelip 

atau yang berkemilau, seperti kelap-kelip cahaya bintang atau kunang- 

kunang pada malam yang gelap. Setelah mendapat awalan ma, artinya 

berumah menjadi sebuah benda yang mengeluarkan cahaya yang 

berkelap-kelip. Arti lain dari kakimbi adalah gerakan denyut jantung yang 

membuktikan bahwa manusia atau binatang masih bernyawa atau masih 

hidup, roh atau jiwanya belum meninggalkan jasad.  

Makimbi merupakan lambang roh atau jiwa yang dimiliki oleh setiap 

benda. Pengertian roh disini, tidak sama dengan pengertian roh atau jiwa 

menurut islam, atau juga berbeda dengan pengertian ilmu jiwa 

(psikologi). Menurut masyarakat primitif roh itu masih tersusun dari 

materi yang halus sekali yang dekap menyerupai uap atau udara. Roh itu 

                                                             
4 Nurnazmi Arifuddin, Dkk Menguak Misteri Toho Dore Sesajen  Pada Suku Mbojo Di 

Bima Jurnal Soaiologi Reflektif, Vol.15 No.1 Oktober 2020. h 6. 
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mempunyai rupa, umpamanya berkaki dan bertangan panjang, 

mempunyai umur dan perlu makanan.5  

Masyarakat Donggo menyebutnya makakimbi sebagai benda yang 

memiliki kekuatan dan mengeluarkan cahaya kelap kelip seperti, 

matahari, bulan dan bintang. Kepercayaan Makakamba dalam keyakinan 

masyarakat lokal bima memiliki kesamaan pada konsep animisme. 

Animisme adalah sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa segala 

sesuatu yang ada dialam berupa pohon, air, bahkan benda mati., memiliki 

roh atau kekuatan. Kepercayaan animisme sering melibatkan 

penghormatan terhadap roh-roh yang dianggap ada didalam benda-

benda atau mahluk-mahluk tertentu. Contohnya upacara persembahan 

pada sungai, hutan, gunung, atau bahkan pada batu itu sendidri. Dalam 

pandangan masyarakat Donggo (masyarakat asli suku Mbojo) mereka 

menganggap woro ro parafu  sewalaupun mereka sudah meninggal mereka 

meyakini masih ada disekitaran mereka dan bersemayam di batu-batu atau 

dipohon-pohon serta di sungai-sungai dan ketika mereka tidak mendatangi 

atau memebrikan penghormatan maka akan diganggu oleh roh-roh itu.6 

Makakamba ro makakimbi diekspresikan dalam bentuk dan praktek 

yang beragam. Munculnya Dewa langi (dewa langit), Dewa oi (Dewa air), dewa 

mango (Dewa kering), dan Dewa wango (Dewa angin) yang merupakan 

reseprentasi dari konsep kepercayaan ini dengan menjadikan marafu woro 

dan parafu sebagai jembatan penghubungnya. Roh-roh nenek moyang disebut 

                                                             
5 M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam Di Dana Mbojo ( Bima 1940-1950)( Bogor: 

Binasti 2008), h. 38-40   
6  Muslimin Hamzah, Ensiklopedi Bima ( Yogyakarta: Trangslobal (Lengge Groub) 

2014) h. 316.  
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marafu dan tempat kediamanya disebut parafu serta generasi dibawahnya 

disebut woro.7 

Kepercayaan makakamba ro makakimbi telah lama mengakar kuat dan 

masih tetap bertahan sampai dengan hari ini, diyakini oleh sebagian 

masyarakat Bima diwilayah tertentu misalnya dibagian Donggo. Donggo 

merupakan salah satu Kecamatan yang masyarakatnya  masih 

mempertahankan kepercayaan leluhur mereka yang disebut dengan 

Makakamba ro Makakimbi sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kepercayaan 

makakamba ro makakakimbi ini diekspresikan dalam bentuk dan praktek 

yang beragam. 

Masyarakat Donggo menyebutnya dengan oi mbani berupa sebuah 

sumur yang dianggap keramat dan dihuni oleh dewa oi  (Dewa air), ketika 

mereka mendapatkan kesusahan atau ingin meminta sesuatu maka 

masyarakat Donggo mendatangi tempat tersebut dengan membawa sesajen 

atau persaratan wajib berupa ayam yang berwarna hitam dua ekor jantan dan 

betina, mama ma niki ( pinang, daun sirih, dan kapur) karaba fare ( padi yang 

disangrai tidak menggunakan minyak goreng) dan beras yang berwarna 

kuning sebagai salah satu sarat untuk memanggil roh leluhur mereka. 

Begitupun yang dipercayai oleh sebagian masyarakat Sape misalnya mereka 

mengenalnya dengan Sori jo salah satu tempat yang dipercayai oleh sebagian 

masyarakat dikecamatan Sape, masyarakat Sape meyakini bahwa Sori jo bisa 

memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka mempercayai bahwa 

ditempat itu mereka akan mendapatkan solusi dalam setiap permasalahan 

dalam kehidupan mereka. Seperti, dalam keadaan sakit maupun dalam 

kesusahan.  

                                                             
7 Aksa, Hidup Damai Dalam Perbedaan Potret Moderasi Beragama Basis Budaya Dan 

Kearifan Local Pada Masyarakat Donggo, Bima (Cet.1 Depok- Rajawali Pers 2022), h. 51  
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Kepercayaan makakamba ro makakimbi dalam prakteknya sudah lama 

dan mengakar kuat. Dalam hal ini perlu diidentifikasi dan dilakukan penelitian 

mana budaya yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana budaya yang perlu 

ditinngalkan atau direvisi. Budaya yang perlu dipertahankan yakni budaya 

yang didalamnya mengandung nilai-nilai Islam dan memiliki nilai manfaat 

bagi diri sendiri dan orang lain. berdasarkan syari’ah Islam misalnya,  Budaya 

magrib mengaji, sholat berjamaah di masjid justru hal-hal seperti inilah yang 

semakin hari semakin ditinggalkan sepserti magrib mengaji, generasi mudah 

hari ini telah mengalami degradasi nilai-nilai keimanan sehingga banyak 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Faktor penyebapnya adalah 

kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh orang tua, masyarakat 

maupun anak muda itu sendiri.          

Problematika Dakwah sudah menjadi menu sehari-hari bagi pendakwah. 

Tidak dapat dipungkiri, penyebabaran islam dijaman sekarang adalah 

perwujudan dari dakwah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. Dakwah 

juga memerlukan kekuatan ekstra, tidak hanya mengingatkan akan tetapi 

lebih dari itu mengontrol dan mengevaluasi hasil dakwah adalah suatu hal 

yang sangat penting dan urgen dari tujuan dakwah itu sendiri. 

Problematika Dakwah yang sering muncul diantaranya pertama  pada 

para da’i yakni dari segi pemahaman terhadap dakwah yang kedua adalah 

kebanyakan masyarakat kurang respon terhadap kewajiban berdakwah  

ketiga adalah keterbatasan da’i dalam memahami unsur-unsur dakwah. 

Fenomena diatas dapat memberikan wawasan yang berharga untuk 

memahami dampaknya serta upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman Agama yang benar ditengah masyarakat maka 

perlu dilakukan analisis mendalam. Dalam aktivitas dakwah perlu memahami 
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teori dan metode serta pendekatan dakwah sehingga dengan demikian dapat 

membantu untuk mengidentifikasi, serta memahami tantangan yang dihadapi. 

Masalah kepercayaan lokal (indigenous religio) menjadi problematika 

dakwah. Penyuluh Agama merupakan unsur domain dalam pelaksanaan 

dakwah, penyuluh Agama memegang peran yang sangat penting terhadap 

sukses atau tidaknya pelaksanaan dakwah. Penyuluh Agama sebagai 

pelaksana utama kegiatan penyuluhan harus mampu merealisasikan kegiatan 

bimbingan dan penyuluhan dalam masyarakat dengan menyampaikan amar 

ma’ruf nahi mungkar mewujudkan ikhtiar tatanan masyarakat yang agamais 

bahagia dan sejahtera.    

Kabupaten Bima merupkan penduduk mayoritas Islam akan tetapi Saat 

ini Praktek kepercayaan Makakamba ro makakimbi masih mengakar kuat dan 

masih sangat kental hingga hari ini. faktor yang mempengaruhinya karena 

mereka masih memiliki hubungan kedekatan dengan roh-roh leluhur mereka, 

mereka menganggap meskipun nenek moyang mereka sudah mati akan tetapi 

mereka meyakinya masih ada disekitar mereka.  

Penyuluh Agama sebagai fasilitator dalam memberikan pendidikan 

keagamaan kepada masyarakat memberikan solusi, sebap penyuluh agama 

berada pada unit yang mempunyai tugas substansial keagamaan tertentu yang 

diatur oleh keputusan Kementrian Agama. Seperti yang berada di Kabupaten 

Bima memiliki Penyuluh Agama yang berperan aktif menggerakan kegiatan 

pendidikan keagamaan ditengah masyarakat melelui kegiatan pada organisasi 

lembaga dakwah Islam yang ada dalam wilayah kerjanya. 

Peran penyuluh Agama di Indonesia diatur dalam Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional.8 Meskipun undang-

                                                             
 8 Peraturan Presiden Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentaang Pendidikan Nasional Bagian Kedua Passal 17 Ayat ke 2. h. 10  
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undang ini tidak secara husus menyebutkan Penyuluh Agama, namun ada 

beberapa aspek yang terkait pendidikan keagamaan yang tercakup dalam 

undang-undang tersebut. Penyuluh Agama terlibat dalam memberikan 

pendidikan Agama yang sesuai dengan ajaran Agama Islam yang dianut oleh 

masyarakat termasuk memberikan pemahaman agama etika moral. Penyuluh 

Agama juga dapat berperan sebagai pendamping rohani, membantu 

masyarakat dalam mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari hari. Penyuluh Agama memberikan pemahaman 

keragaman yakni dalam konteks Indonesia yang multikultural dan 

multiagama, sorang penyuluh Agama harus mampu memfasilitasi pemahaman 

tentang toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dalam kehidupan 

bermasyarakat agar tercapainya masyarakat yang aman damai dan jauh dari 

pertikaian dan konflik.  

Penyuluh Agama juga memberikan motivasi yang membangun serta 

bimbingan spiritual kepada masyarakat sehingga dapat membantu mengatasi 

tantangan hidup serta menimbulkan semangat dalam menjalan kehidupan 

terlebih penting bahwa untuk mencapai kehidupan yang selamat maka harus 

sepenuhnya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari 

yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya penyuluh Agama terlibat 

dalam  membangun kegiatan keagamaan baik disekolah, atau ditengah 

masyarakat seperti ceramah, diskusi atau kegiatan keagamaan lainya.  

Ada tiga alasan mengapa calon peneliti igin mengangkat judul ini. Petama 

kepercayaan Makakamba ro makakimbi (Animisme dan Dinamisme), 

merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki 

kekuatan, hingga kini masih bertahan dan sudah mengakar kuat dalam tataran 

kehidupan masyarakat Bima. hususnya dibagian Donggo, sehingga diperlukan 
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untuk diketahui bagaimana bentuk pendekatan dakwah yang dilakukan oleh 

Penyuluh Agama. Kedua kurangnya pemahaman Agama yang benar. Agama 

memiliki peran penting dalam kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, 

penting untuk memastikan pemahaman yang benar dan akurat terkait dengan 

ajaran agama mereka. Termasuk kurangnya pendidikan karena, pendidikan 

merupakan hal pentig dalam kehidupan beragama, berbangsan dan bernegara. 

Dalam tataran masyarakat yang awam pendidikan cenderung mudah 

terpengaruh dan terkontaminisa dengan hal-hal baru bahkan mareka lebih 

mempertahankan nilai-nilai keyakinan mereka pada budaya leluhur yang 

tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketiga Penyuluh Agama memiliki peran 

sentral dalam memberikan panduan keagamaan. Oleh karena itu, penting 

untuk memahami peran mereka dalam meluruskan pemahaman agama yang 

salah dan mengatasi problem ditengah masyarakat.  

Oleh karena itu, perlu untuk diketahui bagaimana bentuk-bentuk 

dakwah yang dikembangkan oleh penyuluh Agama husus pada msyarakat 

yang masih memiliki kepercayaan makakamba ro makakimbi. Hal inilah yang 

menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut sehingga 

peneliti tertarik untuk mengangkat judul “  Dakwah Penyuluh Agama Pada 

penganut Kepercayaan Maka Kamba Ro Makakimbi di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk dakwah penyuluh Agama 

penganut kepercayaan makakamba ro makakimbi di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima. 
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2. Deskripsi fokus 

Desakripsi fokus dilakukan Agar tidak terjadi multitafsir terhadap judul 

tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa variabel sebagai berikut: 

a. Kepercayaan makakamba makakimbi  

Kepercayaan makakamba makakimbi merupakan salah satu 

kepercayaan yang dianut oleh masyaraakat Donggo (animisme dan 

dinamisme) yakni percaya pada benda-benda yang dianggap memiliki 

kekuatan. Maka dengan demikian, peneliti hanya berfokus wilayah 

kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat Donggo sebagai kepercayaan 

yang masih melekat kuat sampai dengan hari ini. 

b. Dakwah penyuluh agama  

Objek penelitain adalah Penyuluh Agama yang berada di Kecamatan 

Donggo Kabupaten Bima. Penyuluh Agama Adalah suatu proses pemeberian 

bantuan baik kepada individu maupun kepada kelompok dengan 

menggunakan metode psikologis agar individu atau kelompok dapat keluar 

dari masalah. Calon peneliti hanya berokus bagaimana bentuk-bentuk 

pendekatan Dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di Kabupaten Bima 

pada masyarakat yang memiliki kepercayaan Makakamba ro makakimbi 

Sehingga dapat dievaluasi dan diidentifikasi, serta faktor apa saja yang 

mendorong dan menghambat gerakan dakwah penyuluh Agama di Kabupaten 

Bima. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah bagaimana bentuk-bentuk pendekatan dakwah yang 

dilakukan Penyuluh Agama di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima   
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Agar pembahasan ini lebih fokus dan supaya bisa diidentifikasi dengan 

jelas maka masalah tersebut dijabarkan dalam sub  rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi makakamba ro makakimbi 

oleh masyarakat di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ?   

2. Bagaimana bentuk dakwah penyuluh Agama pada masyarakat 

penganut kepercayaan makakamba ro makakimbi di Kecamatan 

Donggo Kabupaten Bima ? 

3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dakwah penyuluh 

Agama di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.?  

D. Kajian Pustaka  

Tinjauan pustaka merupakan usaha yang dilakuakn untuk menunjukan 

sumber-sumber yang berkaitan dengan judul tesis ini, sekaligus menlusuri 

Tulisan atau jurnal, artikel serta data pendukung lainya yang ada kaitanya 

dengan dengan tema yang penulis angkat dalam judul ini sehingga membantu 

dan memudahkan mendapatkan data sebagai bahan perbandingan supaya 

data yang dikaji lebih jelas. 

Beberapa reverensi yang menjadi abahan rujukan yang relevan dengan 

penelitian ini anatara lain :  

1. Jumiati dalam jurnalnya yang berjudul proses Imbi sori jo pada tradisi 

masyarakat Sape Kabupaten Bima. Dalam jurnalnya beliau mengatakan bahwa 

masih ada sebagian masyarakat yang percaya terhadap Sori Jo (tempat 

keramat). Bahwasanya benar adanya beberapa ritual yang dilakukan oleh 

masyarakat yang mempercayainya. Hasil  Dari penelitian ini ada dua aspek 

pertama ditinjau dari aspek sosiologi yang terdiri dari interaksi dan 

perubahan sosial yang kedua dari aspek antropologi yaitu jenis ritual. 
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2. Nurun Nissa Baihaqi, Tesis yang berjudul Resepsi penyuluh Agama 

Islam terhadap Ayat-Ayat Bimbingan Pernikahan ( Studi Kasus di KUA 

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul) hasil dari penelitian ini adalah 

kegiatan bimbingan pernikahan di KUA merupakan program dari Kementrian 

Agama RI yang wajib diikuti oleh setiap calon pengantin. Kegiatan ini 

ditugaskan kepada penyulu Agama Islam dengen memberikan materi yang 

wajib disampaikan seputar ibadah praktis seperti solat dan memberikan Ayat-

ayat yang berkaitan dengan pernikahan.   

3. Nursyamsidar, dalam jurnalnya yang berjudul peran tokoh agama 

dalam memberikan pemahaman keagamaan tentang tradisi mabaca doang 

dan mappano’ di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 

Timur. Dalam jurnal ini apa yang menjadi tradisi masyarakat tentang mabbaca 

doang dan mappano’ secara sariat islam adalah sebuah kesirikan dikarenakan 

tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kedua peran tokoh agama dalam 

memberikan pemahaman agama lebih ditekankan pada sosialisasi 

keagamaan, kajian-kajian keislaman serta bimbingan khusus tentang 

keagamaan yang membahas tentang tradisi tersebut. 

 

 

4. Nurnazmi, arifuddin, dkk. Menguak misteri ritual sesajen ( toho dore ) 

pada suku mbojo Bima. Ritual sesajen toho dere  merupakan suatu prilaku yang 

dilakukan oleh nenek moyang atas kepercayaan dinamisme dan animisme 

yang masih dipercayai oleh sebagian suku mbojo bima. Dan hanya pada lokasi-

lokasi tertentu. 
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5. Buku yang berjudul “ Hidup Damai Dalam Perbedaan ” potret moderasi 

beragama basis budaya dan kearifal local pada masyarakat donggo, Bima. 

Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana masyarakat donggo hususnya 

hidup damai dalam perbedaan selain itu juga menjelaskan konsep awal mula 

kepercayaan masyarakat donggo bima sampai pada islam masuk sebagai 

agama resmi masyarakat donggo Bima. 

6. Nur Hikmah, analisis unsur Tabsyir dan Tanzir dalam dakwah Ustadz 

Adihidayat ( media Youtobe edisi oktober 2018), hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa unsur dakwah tabsyir dan tanzir yang sampaikan oleh 

ustadaz Adihidayat memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi perubahaan 

perilaku jamaah nya ustadz adihidayat memiliki keunggulan tersendiri ketika 

berdakwah dia memiliki ilmu yang sangat luas baik dari sisi al-Qur’an, 

penguasaan terhadap Hadis-Hadis maupun pada sirah Nabawiah. Yang 

menarik terhadap Dakwah ustadz Adihidayat ini adalah beliau mampu 

menghafal surah didalam Al-Qur’an berserta dengan posisi dimana ayat dalam 

al-Qur’an. Sehingga menjadikan sebuah daya Tarik bagi jamaahnya untuk 

mengikuti dakwah nya. 

7. Warda, peran Muhammadiyah dalam mengatasi kemusrikan di Desa 

Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hasil penelitian ini menunujkan bahwa 

peran Muhammadiyah tergolong cukup baik sekali. 

8. Buku: yang berjudul budaya spiritual orang Gowa. Yang ditulis oleh 

Raodha, penerbit Makassar pustaka refleksi. Buku ini bembahas tentang 

kepercaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural yang ada ditempat 

tempat yang di anggap masyarakat masyarakat memiliki kramat. 

9. Ilham, dalam jurnalnya Peran Penyuluh Agama Islam dalam dakwah. 

mengatakan bahwa peran penyuluh Agama adalah sebagai pelaksana utama 



15 
 

 

kegaiatan pemberian penerangan dan pencerahan kepada masyarakat dengan 

amar ma’ruf nahi mungkar. Penyuluh Agama memiliki peran yang snagat 

penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat  

10. Nurkholis dkk, dalam jurnalnya Peran Penyuluh Agama dalam program 

Desa Binaan keluarga Sakinah di Desa Dlingo.  Mengatakan bahwa Penyuluh 

Agama adalah Pegawai Negri Sipil dibawah Departemen Agama yang bertugas 

bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh untuk melakukan 

kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui 

bahasa Agama   

Penelitian Sebelumnya masih kurang dan sangat Terbatas. Yang 

membahas bentuk-bentuk pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh 

Agama. Oleh karena itu, penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk 

memahami pendekatan  dan strategi dakwah penyuluh Agama di Kabupaten 

Bima. Lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini Secara spesifi.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi 

makakmba makakimbi bagi Masyarakat Donggo  

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang 

dilakukan oleh Penyuluh Agama pada masyarakat penganut 

kepercayaan makakamba makakimbi di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima 

c. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat gerakan 

dakwah Penyuluh Agama di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.   

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari peneliat ini adalah sebagai berikut: 
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a. Kegunaan ilmiah  

Penelitian ini sangat diharapkan memebrikan kasanah 

keilmuan yang baru. Khususnya dibidang komunikasi dan penyiaran 

islam. Dan harapan dalam penelitian bias memberikan maanfaat bagi 

pembaca dan bagi penelitian yang lainya dalam mencari referensi 

untuk kepentingan ilmiah lainya. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan adanya tulisan ini para pelaku dakwah bisa menjadikan 

tulisan ini sebagai modal dalam melakukan aktivitas dakwahnya dan 

memperhatikan aspek-aspek apa saja yang harus di kedepaankan dalam 

berdakwah serta bagaimana tantangan serta dampak yang akan 

dihadapi kedepanya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Dakwah penyuluh Agama  

Dakwah secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa arab 

yaitu (da’a, yad’u, da’watan.) berati menyeru, memanggil, atau mengajak. 

bentuk perkataan tersebut dalam bahasa arab disebut mashdar. Sedangkan 

bentuk kata kerja (Fi’il) nya adalah berarti memanggil, menyeru, atau 

mengajak (Da’a, yad’u, da’watan).9 Dakwah bila merujuk pada Al-Qur’an ketika 

menggunakan istilah-istilah secara etimologi, dalam berbagai ayat selalu sarat 

akan makna dan mengandung makna-makna konseptual diekspresikan dalam 

bentuk kata. 

Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu 

pendirian yanga ada dasarnya berkonotasi positif dengan bersubstansi 

terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma’ruf nahi mungkar.10 

Syekh Ali Mahfudz dalam kitabnya Hidayatul mursyidin memberikan 

definisi dakwah yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan 

mengikuti petunjuk hidayah menyeru mereka berbuat kebaikan dan 

mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapatkan kebahagiaan didunia 

maupun diakhirat.11  

Toha Yahya Oemar meyatakan bahwa dakwah Islam adalah sebagai 

upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

                                                             
9 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. Ke-2 Jakarta Rajawali Pers 2012), 

h. 1 
10 Isyatul Luthfi Metode Dakwah Hamka Dalam Memilih Pemimpin. Jurnal Al-Hikmah 

Vol.Ix,No.14 Januari-Juni 2017,h. 64   
11 Muliyati Amin, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. Ke-1  Alauddin University Press UPT 

Perpustakaan Uin Alauddin 2021), h. 6   
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dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan didunia dan diakhirat.12 Ibnu 

Taimiyah memberikan pendapatnya yang dikutip dari buku Dasar-Dasar ilmu 

Dakwah dakwah adalah seruan kepada Al-Islam yaitu untuk beriman kepada-

Nya dan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya, membenarkan berita yang 

mereka sampaikan, serta menaati perintah mereka. Hal itu yang tercantum 

dalam rukun Islam.13 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan ayat yang berkaitan dengan perintah dakwah 

terdapat dalan surah An-Nahl/16:125  

َرَبَّكَََهُمَْباِلَّتيَِْهِيََاحَْسَنَُ نةََِوَجَادِلَْادُْعَُالِٰىَسَبيِْلَِرَبكََِّباِلْحِكْمَةَِوَالْمَوْعِظَةَِالْحَسََ انَِّ

َعَنَْسَبيِْلِهَٖوَهُوََاعَْلَمَُباِلْمُهَْ  تدَِيْنََهُوََاعَْلمََُبمَِنَْضَلَّ

Terjemahanya:  

“Serulah manusia kejalan tuhan mu dengan (hikmah) dan 

pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang 

lebih baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang paling tahu siapa 

yang tersesat dari jalanya dan dia pula yang paling tahu siapa 

yang mendapat petunjuk”.14 

Makna ayat diatas merupakan perintah kepada seluruh umat manusia 

agar menyeru kepada jalan kebenaran atau jalan yang diridhoi oleh Allah 

dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai tokoh 

yang menjadi guru dalam segala hal, contoh teladan yang baik dengan 

mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. 

Abdul Wahid dalam bukunya gagasan dakwah mengatakan, secara 

etimologi berasal dari Bahasa arab dari kata da’a yad’u da-watan. Kata 

tersebut memiliki kesamaan makna dengan an-nida yag artinya memanggil, 

                                                             
12 Munir, Metode Dakwah ( Cet. Ke-1 Prencanamedia Grub, 2003), h. 11   
13 Enjang, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah (Widya Padjajaran, 2009), h. 5  

14 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan, h. 224 
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mengajak, menyeru. Apabila dipahami dalam konteks al-Qur’an pengertian 

dakwah tersebut relevan dengan firman-Nya  pada Qs. Yusuf /10:25 

لٰمَِۚوَيهَْدِيَْمَنَْيَّشَاَ  َُيَدْعُوْآَاِلٰىَداَرَِالسَّ سْتقَِيْمٍَوَاللّٰه  ءَُاِلٰىَصِرَاطٍَم 

Terjemahan:  

“Allah menyeru (manusia) ke Dārussalām (surga) dan memberi 

petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang 

lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk)”.15 

Quraish Shihab memberikan pandangan bahwa dakwah sebagai seruan 

atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi menjadi lebih baik 

dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Menurutnya 

dakwah harus dilaksanakan dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh sopan 

satun.16  

Ungkapan ajakan yang ada didalam Al-Qur’an baik, ajakan kejalan 

kebaikan maupun ajakan pada jalan keburukan. Seperti yang ada dalam Al-

qur’an (Qs Yusuf/10:33) yang menceritakan bahwa Nabi Yusuf as diajak oleh 

Zulaikha untuk melayaninya namun pada waktu itu Nabi Yusuf menolaknya 

dia mengatan bahwa penjara lebih ia sukai dari pada menerima ajakan Zulaikh 

begitupun dalam ayat-ayat yang lainya banyak bentuk ajakan yang disebut 

dalam Al-Qur’an sesperti dalam (Qs Yunus/10:25) namun, yang dimaksudkan 

disini adalah ajakan pada jalan kebenaran yakni dakwah ilallah atau dakwah 

kepada jalan yang ditunjuk oleh Allah swt dan Rasulnya. Dakwah senada 

dengan konsep ta’lim, tadzkir, dan tashwir. Walaupun setiap konsep tersebut 

mempunyai makna, tujuan, sifat, dan objek yang berbeda namun substansinya 

sama yaitu menyampaikan ajaran islam kepada manusia, baik yang berkaitan 

dengan ajaran islam ataupun sejarahnya.  

                                                             
15 Kementrian agama RI, Al-Qur’an terjemahan, h. 168  
16 https://www.detik.com/edu/detikpedia/pengertian-dakwah-menurut-bahasa-

dan-istilah. Diakses pada tanggal 9 maret 2024.   

https://www.detik.com/edu/detikpedia/pengertian-dakwah-menurut-bahasa-dan-istilah
https://www.detik.com/edu/detikpedia/pengertian-dakwah-menurut-bahasa-dan-istilah
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Konteks Dakwah Islam yang dimaksud adalah bagaimana mengajak 

manusia kepada jalan kebenaran agar mereka selamat di dunia dan diakhirat. 

Dalam Islam, dakwah dianggap sebagai salah satu kewajiban semua umat 

muslim. Ini mengacu pada tugas menyampaikan ajaran Islam kepada orang 

lain dan memperjuangkan kebaikan serta kebenaran. Dalam kalangan ulama 

memiliki perbedaan pandangan mengenai kewajiban dakwah namun, seacara 

umun, tujuan dakwah dalam Islam adalah membimbing orang lain menuju 

kebaikan dan kesadaran akan agama. Metode dakwahpun bergantung pada 

konteks seperti apa mad’u atau masyarakat yang dihadapi oleh kaerna itu, 

penting untuk terlebih dahulu memahami kondisi masyarakat sebelum 

melakukan dakwah. 

Dasar hukum dakwah menurut Pandangan para ulama dalam 

menafsirkan dalam surah Ali Imran/3:104. Sehingga perbedaan dalam 

memahami ayat ini berimplikasi pada lahirnya dua pandangan para ulama 

tentang hukum berdakwah dalam Islam yaitu:  

Pertama fardu kifayah (kolektif). Dengan sebagian ulama berpendapat 

bahwa dakwah adalah diwajibkan kepada kelompok tertentu. Maka Jalaluddin 

Al-suyuti al-zamakhsyariy, al-Gazaliy. Mereka berpendapat bahwa makna kata 

(Mingkum) pada ayat tersebut ialah Li Tab’id bermakna (sebagian), maka kata 

(Ummat), berarti ta’ifat berarti (segolongan). Jadi makna ayat tersebut 

berbunyi. “dan hendaklah segolongan umat yang terpilih untuk melakukan 

dakwah, amar ma’ruf nahi mungkar.17 Mengacu pada pendapat ini berarti 

ruang lingkup dakwah hanya identik dakwah melalui lisan dimana tidak 

semua kaum muslimin memiliki kemampuan dakwah dimimbar, karena itu 

wilayah dakwah selain dalam bentuk tabligh juga bisa melalui tindakan nayata 

                                                             
17 Ahmad Mustafa, Tafsir Maragy, Juz Iv (Kairo: Mustafa Al-Bab Al-Halabi Wa 

Awladuh, 1963), h. 22  
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sesuai kondisi dan kemampuan muslimin. Dalam konteks ini bahwa tujuan 

dakwah adalah untuk mengajarkan kebajikan kepada orang lain sehingga, 

memerlukan pengetahuan tentang kebaikan itu sendiri. Karena bagaimana 

mungkin orang yang tidak memahami membedakan antara kebaikan dan 

keburukan islam bisa berdakwah. Tentu dakwah dari orang yang tidak 

memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam justru menyesatkan. 18  

Kedua fardu ‘ain (kewajiban individu), sebagian ulama berpendapat 

bahwah dakwah hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim. Sayyid Al Qutub, 

lebih jauh mengungkapkan dakwah adalah fardu ‘ain bagi setiap muslim yang 

telah mengaku beriman, karena itu menurutnya dengan kesiapanya 

berdakwah maka ini adalah salah satu parameter keimanan seseorang muslim 

kepada Allah. Adapun diantara alasan para ulama yang berpendapat bahwa 

hukum berdakwah wajib bagi setiap muslim fardu’ain karena kata (Waltakum 

Mingkum) pada ayat tersebut mengandung perintah yang mutlak tanpa 

adanya persaratan tertentu yang mengikat. Dan kata (min) pada kata 

(Mingkum) menunjukan lial-bayan (penjelas) kata ummah diartikan seluruh 

umat manusia. 

Bentuk dakwah terbagi tiga macam, yakni: dakwah bil lisan, dakwah bil 

hal, dan dakwah bil qolam.19 Pertama dakwah bil lisan (melalui lisan) adalah 

dakwah yang dilakukan secara langsung melalui lisan baik secara tatap muka 

atau melalui media seperti radio, televisi, atau platform laianya. Dakwah bil 

lisan akan menjadi suatu metode yang efektif jika disampaikan dengan pada 

hari-hari umat Islam seperti pada khutbah jum’at hari raya idul fitri, isra mi’raj 

dan lain-lain. Kedua dakwah bil hal (melalui perbuatan) adalah dakwah yag 

                                                             
18 Abdul Wahid, Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi Anatarbudaya (Cet 1 

Prenadamedia 2019), h. 12 
19 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah ( Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), h. 194  
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disampaika melalui perbuatan mulai dari hal yang terkecil sampai pada hal-

hal yag besar dengan memberikan contoh secara langsung kepada orang lain 

seperti bahkan menyingkirkan duri dijalanan merupakan termasuk dakwah 

bil hal. Ketiga dakwah bil qolam (melalui tulisan) adalah dakwah yag dilakukan 

melalui tulisan yakni penyampain pesan-pesan dakwah dilakukan melalui 

tulisan seperti buku, majalah, surat kabar, artikel dan lain-lain. Dakwah bil 

qolam juga oleh para sahabat dan para ulama. Hal ini terbukti masih terjaganya 

ayat dalam kitab suci Al- Qur’an hingga hari ini begitu pula kitab-kitab 

karangan para ulama sampai dengan hari masih digunakan untu dijadikan 

sebagai rujukan.  

B. Bentuk bentuk dakwah penyuluh Agama 

Bentuk kegiatan penyuluh Agama dilakukan dengan berbagai cara 

dalam melakukan pembinaan sesuai dengan tufoksinya. Fungsi 

pertama yag dijalanka oleh penyuluh Agama adalah melakukan fungsi 

informatif atau penyampaian pesan dakwah. Kegiatan penyuluhan 

dilakukan dengan berbagai cara seperti kajian Al-Qur’an, ceramah 

agama, bimbingan sholat, diskusi kelompok, tausiah dimajelis taklim, 

atau masjid, pengajian, dan lain-lain.20 

Bentuk-bentuk dakwah penyuluh agama dilakukan sesuai fungsi 

dan peranya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh 

diantaranya:  

1. Dakwah bil lisan (dakwah melalui lisan) 

Dakwah bil lisan ini merupakan bentuk nyata dakwah yang 

dilakukan oleh penyuluh agama, pendekatan dakwah bil lisan ini 

                                                             
20 Nada Kusnandar, Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan 

Pemahaman Moderasi Beragama, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 2 No.2 Juni 
Desember 2020. h. 228   
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merujuk pada tugas pokok penyuluh agama yakni sebagai informatif 

menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat melalui 

bimbingan dan pengajaran seperti menagadakan pengajian, 

majelistaklim dan pembinaan keluarga Sakinah. Dakwah bil lisan 

disampaikan melalui ucapan atau kata-kata. Dakwah bil lisan dapat 

dilakukan dengan cara ceramah, pidato, khutbah, dan komunikasi 

langsung antara penyuluh agama dengan masyarakat. Dakwah bil lisan 

memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanyan adalah dapat 

disampaikan dalam konteks ibadah praktis seperti khutbah jum’at, 

atau hari raya Islam. Namun jangkauanya cenderung sempit dan tidak 

menyeluruh. Dakwah bil lisan juga dapat dilakukan melalui seruan, 

nasehat, dan bimbingan kepada umat. Pendekatan dakwah ini efektif 

disampaikan dalam konteks yang relevan dengan metode dialog.  

Dakwah bil lisan kesuksesanya dapat ditentukan oleh kemampuan 

retorika yang dimiliki oleh penyuluh agama. Kemampuan retorika yang 

baik dapat membantu dalam menyampaikan pesan dakwah dengan 

efektif. Adapaun bentuk-bentuk dakwah bil lisan antara lain:  

a) Tabligh  

Tabligh artinya menyampaikan. Dalam aktivitas dakwah tabligh 

berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, yang bersifat 

pengenalan dasar tentang Islam. Tabligh juga dapat diartikan sebagai 

usaha menyampaikan dan menyiarkan pesan Islam yang dilakukan 

oleh individu maupun kelompok baik secara lisan maupun tertulis.  
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b) Nasehat  

Nasehat merupakan suatu tindakan yang dimana dilakukan untuk 

mengkehendaki kebaikan seseorang, dan merupakann suatu kawajiban bagi 

setiap muslim agar saling menjaga kaegamaan satu sama lain. Seperti ketika 

seorang anak yang melakukan suatu kesalahan maka sebagai orang tua yang 

mengkehendaki agar anaknya tidak melakukan kesalahan yang sama tersebut, 

maka orang tua kemudian menasehati anaknya agar tidak melakukan 

kesalahan tersebut. Sama halnya saat seseorang melakukan suatu kesalahan 

maka kita sebagai da’i alangkah bainya jika kita kemudian memberitahu 

dengan cara menasehatinya bahwa yng dilakukannya itu kurang baik dan 

alangkah lebih baiknya jika kita juga menasehatinya agar melakukan hal yang 

seharusnya yang sesuai dengan ajaran Islam. 

c) Khotbah  

Kata khotbah berasal dari susunan tiga huruf, yaitu kha’ ,tha’ ,ba’ ,yang 

dapat berarti pidao atau meminang. Arti asal khotbah adalah bercakap-cakap 

tentang masalah yang penting. Dari pengertian tersebut kemudia dapat 

dikatakan khotbah merupakan pidato yang disampaikan untuk menunjukkan 

kepda pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Khotbah 

merupakan bagian dari kegiatan dakwah secara lisan, yang biasanya dilakukan 

pada upacara-upacara agama seperti, khotbah Jumat dan khotbah hari-hari 

besar Islam, yang masing-masing mempunyai corak, rukun, dan syarat 

masing-masing. 

d) Ceramah  
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Metode ceramah ini dilakukan untuk menyampaikan keterangan, 

petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada mad’u secara 

lisan.21 Dalam metode ceramah ini informasi yang disampaikan biasanya 

dikemas secara ringan, informatif, dan tidak mengundang perdebatan. 

Seorang da’i dalam melakukan metode ini dituntut memiliki keahlian khusus 

seperti kemampuan dalam beretorika,diskusi, dan faktor lain yang mampu 

menarik perhatian maupun simpatik mad’u terhadap materi dakwah yang 

disampaikan. Seperti Alm. KH. Abdurrahman Wahid, Aa Gym, KH. Zainuddin 

MZ, dan masih banyak lagi yang dalam melakuka kegiatan dawahnya juga 

menggunakan metode ini. 

e) Diskusi 

Dakwah dengan menggunakan metode diskusi ini dapat memberikan 

peluang kepada peserta diskusi atau mad’u untuk memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap suatu masalah atau materi dakwah yang disampaikan, 

yang kemudian akan menimbulkan beberapa kemungkinan jawaban yang 

dapat dijadikan sebagi alternatif pilihan jawaban yang lebih beragam. Karena 

dalam metode diskusi ini dimaksudkan sebagai suatu kegiata pertukaran 

pikiran seperti gagasan maupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa 

orang yang membahas suatu permasalahan tertentu secara teratur dan 

mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran yang mendekati realitas yang 

ada. 

Dakwah dengan  metode ini akan mudah mempengarui seseorang secara 

persuasif, massal, flekibel, cepat, dan retorik. Yang bertujuan untuk 

                                                             
21 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Jakarta: amzah , 2009,h .101 
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merangsang emosi sesorang agar mencintai, memeluk, membela, dan 

memperjuangkan agama Islam. 

f) Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ini biasanya dilakukan bersamaan dengan metode 

lainya seperti metode ceramah maupun diskusi. Metode tanya jawab 

merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk 

mengetahui sejauh mana pemikiran seseorang yang dalam hal ini yaitu mad’u 

dalam memahami atau menguasai materi dakwah, dan dimkasudkan dengan 

begitu dapat merangsang perhatian dari mad’u. Metode tanya jawab ini 

dipandang efektif dalam kegiatan dakwah, kerena dengan metode ini objek 

dakwah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dikuasai oleh 

mad’u sehingga akan timbul feedback antara subjek dan ojek dakwah. 

2. Dakwah digital 

Dakwah digital merupakan model dakwah yang dikembangkan oleh 

penyuluh agama dengan melihat situasi dan kondisi. Dakwah digital juga 

merupakan cara menyampaikan Islam melalui media sosila. Kecenderungan 

Masyarakat menggunakan media sosial mendorong penyuluh agama untuk 

menjadikan media sosial sebagai media dakwah. Penyebaran informasi yang 

menyeluruh dan cepat merupakan suatu kelebihan dajwah digital 

dibandingkan dengan dakwah melalui lisan.  Dakwah digital adalah metode 

dakwah yang memanfaatkan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana 

penyampaian pesan dakwah kepada masyarakat. Melalui media sosial, pesan 

dakwah dapat disebarkan secara luas dan efektif kepada khalayak yang lebih 

luas. 
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Dakwah digital memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya untuk menyebarkan 

pesan-pesan dakwah. Melalui platform ini, penyuluh agama dapat berbagi 

konten dakwah berupa tulisan, gambar, audio, dan video. Dakwah digital 

memungkinkan penyuluh agama untuk berinteraksi langsung dengan 

masyarakat melalui komentar, pesan pribadi, atau forum diskusi online. Hal 

ini memungkinkan adanya dialog dan pertukaran informasi antara penyuluh 

agama dan masyarakat.22 

 Dakwah digital juga memungkinkan penyuluh agama untuk 

menciptakan konten yang menarik dan kreatif, seperti video ceramah, 

podcast, infografis, dan animasi. Konten-konten ini dapat menarik perhatian 

dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dakwah digital juga dapat 

memanfaatkan fitur-fitur teknologi seperti live streaming, webinar, dan 

platform e-learning untuk menyampaikan pesan dakwah secara interaktif dan 

mendalam. Dakwah digital memiliki kelebihan dalam hal jangkauan yang lebih 

luas, fleksibilitas waktu dan tempat, serta kemampuan untuk beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. 

3. Dakwah kultural  

Dakwah kultural menekankan pendekatan Islam kultural yang berusaha 

meninjau kembali kaitan doktrinal formal antara Islam dan politik atau Islam 

dan negara. Dakwah kultural mempertanyakan validitas anggapan bahwa 

dakwah umat Islam yang berada di luar kekuasaan adalah dakwah yang tidak 

lengkap dan sempurna.  

                                                             
22 Puput Puji Lestari, Dakwah Digital Untuk Generasi Milenial Jurnal Dakwah, Vol. 21, 

No. 1 Tahun 2020 h, 47   
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Dakwah kultural mengakomodir budaya setempat dan lebih menyatu 

dengan kondisi lingkungan setempat. Namun, hal ini tidak berarti ada 

kompromi antara yang haq (benar) dan yang batil (salah). Dakwah kultural 

menjawab tantangan zaman dengan memberikan apresiasi terhadap budaya 

yang berkembang serta menciptakan budaya yang baru dan lebih baik sesuai 

dengan pesan Islam. Dakwah kultural dapat menjadi model dakwah yang 

efektif karena lebih terbuka, toleran, dan mudah diterima oleh Masyarakat. 

Dakwah kultural dapat menjadi medium pembaharuan kehidupan beragama 

dan lebih menghargai tradisi. 

Dimensi besar dalam dakwah, kebenaran yang merupakan pesan bagi 

nilai hidup dan kehidupan manusia yang seharusnya dimengerti, diterima, dan 

dijadikan dasar kehidupan oleh segenap umat manusia. Kedua, keterbukaan, 

yaitu bahwa proses penyerahterimaan pesan, antara dai dan mad'u 

hendaknya terjadi secara manusiawi, berdasar atas rasionalitas tertentu, dan 

tanpa paksaan. Itulah sebabnya, sejarah dakwah dikenal sebagai sejarah yang 

damai. Untuk itu, dalam prosesnya, dakwah Islamiyah memiliki kaya nuansa. 

Sebab dakwah harus berhadapan dengan dinamika kehidupan manusia. Maka 

dakwah pun menjadi dinamis, agar bisa selaras dengan kondisi lingkungan 

manusia yang didakwahinya yang selalu dinamis. Karena dinamis itulah maka 

dakwah, selain berfungsi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, 

juga dakwah sendiri senantiasa lekat dengan perubahan pada dirinya.  

Nurcholis Madjid mengatakan bahwa Islam sendiri adalah agama 

kemanusiaan, dalam arti bahwa ajaran-ajarannya sejalan dengan 

kecenderungan alami manusia yang menurut fitrahnya bersifat abadi 

(parental). Oleh karena itu seruan untuk menerima agama yang benar itu, 
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harus dikaitkan dengan fitrah tersebut, sebagaimana dapat kita baca dalam 

kitab suci. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalamAlquran surah Ar-

Rum/30:30  

َفََ َالَّتيِْ ِ َفطِْرَتََاللّٰه يْنَِحَنيِْفاً  َلِلدِّ َوَجْهَكَ َلَِفاَقَِمْ َتبَْدِيْلَ َلََ َالنَّاسََعَليَْهَا  َِ ذٰلِكَََخَلْقَِطَرَ اللّٰه

َاكَْثرَََالنَّاسَِلَََيعَْلمَُوْنََُۙ َوَلٰكِنَّ يْنَُالْقيَِّمُُۙ ََالدِّ

Terjemahan 

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) 

fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) 

itu.Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama 

yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia 

diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, 

manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya. 

Menurut Nurcholis Madjid dengan berdasar pada ayat tersebut, agama 

itu harus diterima sebagai kelanjutan atau konsistensi hakikat kemanusiaan 

itu sendiri. Dengan kata lain, beragama yang benar harus merupakan 

kewajaran manusiawi. Cukuplah sebagai indikasi bahwa satu agama atau 

kepercayaan tidak dapat dipertahankan jika ia memiliki ciri kuat bertentangan 

dengan naluri kemanusiaan yang suci. Karena itu dalam firman Allah yang 

dikutip di atas terdapat penegasan bahwa kecenderungan alami manusia 

kepada kebenaran (fitrah) merupakan agama yang benar dan kebanyakan 

manusia tidak menyadari.23 

 

 

                                                             
23 Sakarea Bungo, Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat Plural. Jurnal 

Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 2, Desember 2014 : 209 – 219, h. 215   



30 
 

 

4. Dakwah bil Qalam (melalui tulisan) 

Dakwah juga dapat dilakukan melalui tulisan, Penyuluh agama 

dapat menulis artikel, buku, atau karya ilmiah lainnya untuk 

menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Tulisan 

dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai 

agama dan pengetahuan kepada umat. Dakwah melalui nasihat dan 

Bimbingan dakwah juga dapat dilakukan melalui nasihat dan 

bimbingan. Penyuluh agama dapat memberikan nasihat kepada umat 

dan memberikan bimbingan dalam menjalankan ajaran agama. Nasihat 

dan bimbingan ini dapat berupa pengajaran, kisah-kisah, kabar 

gembira, peringatan, dan wasiat. Dakwah melalui hikmah metode 

dakwah yang menggunakan hikmah atau kebijaksanaan juga dapat 

digunakan. Metode ini melibatkan pendekatan yang bijaksana, akal 

budi yang mulia, dan menarik perhatian orang kepada agama atau 

Tuhan. 

Dakwah melalui tulisan atau disebut juga dakwah bi al-kitabah sudah 

harus dipahami maknanya karena cakupannya sudah meluas. Tulisan itu 

bukan lagi terbatas pada medium surat seperti dilakukan oleh Rasul Allah 

melainkan sudah meliputi beraneka medium. Apalagi dengan telah ditemukan 

mesin cetak yang semakin lama semakin canggih, tulisan dapat berupa buku, 

majalah, tabloid, leaflet, pamphlet, kartu pos atau kartu-kartu lain. Dakwah 

melalui tulisan dapat diartikan dengan penyampaian pesan-pesan dakwah 

atau ajaran agama Islam menggunakan tulisan tertentu untuk disebarluaskan 

kepada masyarakat.24 

                                                             
24 Nawawi Nurdin, dakwah melalui medium tulisan, Jurnal penyuluh agama; 

penyuluhan dan bimbingan agama dan pembangunan medium Tulisan h. 3  
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Perkembangan teknologi yang menghasilkan alat atau cara dalam 

berkomunikasi yang lebih canggih pada masa sekarang dan yang akan datang, 

seharusnya mendorong pelaksanaan dakwah melalui tulisan semakin 

berkembang. Dalam keadaan demikian, tulisan bukan hanya tersajikan dalam 

kertas atau dicetak pada kertas melainkan dapat pula dituangkan dalam 

lukisan atau spanduk dan sejenisnya. Tulisan diwadahi pula dalam bentuk 

tampilan dalam monitor pada perangkat computer atau layar lain. Walaupun 

ini disajikan melalui medium alat audio visual, tetap saja pesan itu diwujudkan 

dulu dalam tulisan. Pesan-pesan yang akan disampaikan kepada khalayak 

dapat disiapkan sedemikian rupa dengan berbagai macam tampilan. Bahkan 

pesan-pesan itu dapat ditambah dengan gambar atau ilustrasi yang akan 

memperkuat isi pesan agar mudah dipahami oleh khalayak. Tulisan 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan dakwah melalui lisan (oral 

communication):  

a. Hasil tulisan  

Hasil tulisan yang berisi pesan dakwah itu dapat dipindahtangankan 

kepada orang lain. Dengan disebarkan melalui media sosial dan prses 

penyebaranya bersifat menyeluruh, serta mudah diakses oleh pengguna 

media sosial. Hasil tulisan itu dapat digandakan dan diproduksi ulang dalam 

berbagai medium dan berbagai ukuran yang dikehendaki. 

b. Dapat dipertahankan dalam waktu lama.  

Dakwah melalui tulisan Dapat dipertahankan dalam waktu yang lama, 

tulisan tidak memerlukan alat lain untuk membacanya kecuali mereka yang 

terganggu indera penglihatannya yang membutuhkan kacamata. Kelebihan-
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kelebihan ini hendaknya perlu disiasati agar dakwah melalui tulisan dapat 

digarap lebih seksama. 

Sejarah lahir berdirinya Kementrian Agama bermula dari usul utusan 

komite nasional Indonesia (KNI) daerah Banyumas pada rapat sidang Pleno 

komite nasional Indonesia pusat KNIP (sekarang DPR/MPR RI) tanggal 28-29 

November 1945 di gedung fakultas kedokteran Salemba Jakarta. Usul yang 

disampaikan oleh KH. Abu Dardiri, KH Soleh, Saudy, dan M. Soekaso 

Wirjosapoetra bahwa hendaknya urusan Agama diurusi oleh kementrian 

husus dan tersendiri. Atas apresiasi Muhammad Natsir, Dr. Moewardi, Dr. 

Marzoeki Mahdi, Kartosoedarmo dan anggota KNIP yang lain mendukung dan 

memperkuat usul tersebut. Usul tersebut disampaikan kepada perdana Mentri 

Sultan Syahrir, kemudian diteruskan kepada presiden untuk mendapat 

persetujuan.25  

Bima merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Nusa Tenggara 

barat terletak dibagian timur pulau Sumbawa memiliki luas wilayah sekitar 4. 

870 Km 1/3 dari luas pulau Sumbawa.26  Terdapat 18 Keamatan dan 191 Desa. 

Dana Mbojo (Tanah Bima) merupakan suatu daerah yang kaya akan budaya 

dan adat istiadat yang merupakan ciri khas masyarakat di Kabupaten Bima 

dianataranya rimpu. Budaya rimpu merupakan cara berpakaian yang menjadi 

ciri khas wanita suku Mbojo. Kondisi sosial Budaya Nusa tenggara Barat (NTB) 

memiliki tiga suku, yaitu suku sasak, Sumbawa dan Mbojo. Beragam kekayaan 

budaya dan tradisi sehingga memberikan identitas dan ciri khas bagi sebagian 

masyarakat komunitasnya, yakni suku sasak, Sumbawa, dan Mbojo. Dengan 

                                                             
25 https://ntb.kemenag.go.id/page/sejarah-kementrian-agama-ntb diakses 18 

februari 2024   
 26 Nurhilalianti, Konflik Politik Internal Kerajaan: Prolog Islamisasi Massif  Dan 
Struktural di Bima Jurnal Ulumuna Vol. 9 No.1 (2005) h. 37   

https://ntb.kemenag.go.id/page/sejarah-kementrian-agama-ntb
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berbagai tradisi kebiasaan yang dapat dikatakan sebagai daerah yang kaya 

akan budaya. Ketiga dari suku asli yang mendiami wilayah Nusa Tenggara 

Barat ini memiliki keunikan tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing suku 

tersebut.27 

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata 

suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang ditengah 

kegelapan. Arifin kata Penyuluh merupakan terjemahan dari kata 

dalam bahasa Inggeris to councel yang artinya memberikan nasehat 

atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama 

lain. Penyuluhan diartikan pemberian nasehat atau penasehatan 

kepada orang lain secara individual (perorangan) yang dilakukan 

dengan  face to face.28 Menurut Isep Zaenal Penyuluh Agama adalah 

suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu atau kelompok 

agar dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara 

preventi, kuratif, korektif, maupun developmental dengan ciri pokok 

sebagai berikut: 29  

Penyuluh Agama menurut Keputusan Mentri Agama RI nomor 426 

tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan pegaiwai negri sipil dalam 

jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian menyebutkan 

bahwa penyuluh agama adalah pegawai negri sipil (PNS) yang diberi 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang 

                                                             
27 Zulfikar Islahudin Dkk, Pola Komunikasi Budaya Pada Masyarakat Bima Dalam 

Melestarikan Budaya Rimpu di Kabupaten Bima Universitas Muslim Indonesia  h. 61  
28 W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bhasa Indonesia Departemen 

Pendidikan Nasional Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purwerjo Edisi 
Ketiga, h. 767  
 29 Isep Zaenal Arifin , Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui 
Psikoterapi Islam  (Jakarta rajawali Pers,  2009)  h. 50  
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berwewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan 

penyuluhan Pembangunan melalui Bahasa agama.30  

Berdasarkan lingkup ilmu dakwah istilah bimbingan penyuluhan 

Islam adalah Irsyad. Yang dapat diartikan bimbingan kejiwaan. Dalam 

konteks dengan Islam penyuluh Agama dapat diartikan usaha 

penyampain ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau 

kelompok secara sadar dan terencana dengan berbagai metode yang 

baik dan sesuai kondisi sasaran penyuluhan, sehingga perubahan 

keadaan seseorang menjadi lebih baik untuk memperoleh kehidupan 

didunia dan diakhirat. Hasil akhir dari kegiatan penyuluhan adalah 

terwujudnya masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama 

Islam secara mendalam yang ditunjukan melalui pengalamanya yang 

penuh komitmen dan konsisten.31  

Keputusan Mentri Agama (KMA) nomor 79 tahun 1985 bahwa “ 

penyuluh agama mempunyai peran sebagai pembimbing Masyarakat, 

sebagai panutan, dan sebagai penyambung tugas pemerintah.”32 Tugas 

pokok dan fungsi penyuluh Agama Islam sebagai juru dakwah adalah 

melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan 

Agama dan pembangunan melalui bahasa Agama. 

5. Fungsi penyuluh Agama 

Penyuluh agama dianggap sebagai jembatan yang 

menghubungkan dan meneruskan kebijakan pemerintah.  

kegiatannya harus mampu mensederhanakan sedemikian rupa sesuatu yang 

                                                             
30 Keputusan Mentri Agama Ri Nomor 426 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Fungsinal Penyuluh Agama Melalui 
Penyesuaian/Inpassing.   
 31 Ilham, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah Uin Antasari Banjarmasin 
Jurnal Alhadharah (Vol. 17  No.33), h. 54   

32 https://aceh.kemenag.go.id/peran-dan-fungsi-penyuluh-agama. Diakses 14 Mei 2024.   

https://aceh.kemenag.go.id/peran-dan-fungsi-penyuluh-agama
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disampaikannya, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. 

Disisi lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan 

masalah kegiatan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan 

internalisasi bahkan melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap 

masyarakat. Dengan demikian, secara teologis mereka memiliki kedudukan 

yang sangat mulia yaitu sebagai Mubaligh, mudhabir, muthawir, bahkan pada sisi 

tertentu menjadi murs. Adapun dilihat dari fungsi peranan penyuluh agama 

meliputi:  

a. fungsi informatif 

Penyuluh Agama bertugas sebagai penyambung lidah masyarakat dari 

dan ke Kementrian agama yang sifatnya pelayanan keagamaan. Arus balik 

informasi dari bawah keatas dan sebalinya dari atas ke bawah diharapkan 

dapat berimbang dan akurat lewat informasi para penyuluh agama. 

b. fungsi edukatif 

Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da’i yang 

berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan 

mendidik agama sebaik-baiknya dengan tuntutan Al-qur’an dan hadis.  

c. Fungsi konsultatif 

Penyuluh agama Islam menyediakan untuk turut memikirkan dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat umum. 

d. Fungsi advokatif atau perlindungan masyarakat  

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya terhadap 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan 

akidah.  
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Fungsi penyuluh Agama pada dasarnya menawarkan solusi dalam setiap 

persoalan yang dihadapi kelompok Masyarakat dan memberikan pembelaan 

terhadap Masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama 

dimasyarakat yang mengalami kendala. 

6. Tugas penyuluh Agama  

Tugas pokok penyuluh agama pada dasarnya adalah membimbing umat 

dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan 

pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Sejak semula 

penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung 

jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. 

Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau 

pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan 

sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibaannya.33 

a. Tugas pokok  

1. Melaksanakan bimbingan  

 Penyuluhan dan memberikan bantuan berupa bimbingan kepada individu 

atau kelompok secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh 

penyuluh agama Islam baik dari segi pendidikan maupun pelatihan husus.  

2. Melaksanakan penyuluhan 

Penyuluhan agama Islam adalah proses mengubah perilaku yang 

dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi 

baik secara lisan, tulisan, peragaan kepada kelompok binaan.  

b. Tugas tambahan  

                                                             
33 Elfa Murdiana, Hukum Dan Perundang-Undangan, (Metro: Stain Jurai Siwo, 2012), 

h. 2   
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Tugas tambahan adalah tugas yang dilaksanakan oleh penyuluh selain 

dari tugas pokok atas dasar pengasan dari atasan langsung atau KUA. 

Penyuluh agama mempunyai SK sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia 

mendapat tugas sebagai penyuluh agama Islam fungsional, yang mempunyai 

peranan sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluh agama dan pembangunan 

kepada masyarakat melalui bahasa agama. 

Tugas penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementrian Agama, 

dimana seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas 

penyuluh agama untuk memberipenerangan dan bimbingan. Sehingga sebagai 

ujung tombak ia dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam, agar dapat 

mengenai sasaran yang diinginkan.Bahkan kini, penyuluh agama sering 

berperan sebagai corong dari Kementrian agama dimana ditugaskan. Peranan 

inilah yang sering memposisika penyuluhagama sebagai makhluk yang 

dianggap multi talent. Oleh karena itu, penyuluhagam Islam perlu 

meningkatkan dan mengembangkan pengetahuam, kemampuan, dan 

kecakapan, serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan Teknik 

penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab dan profesional.  

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 298 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri 

Sipil, Penyuluh agama Islam non-PNS berkoordinasi dengan penyuluh Agama 

Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan dalam bidang keIslaman dan 

pembangunan sosial keagamaan, baik dilingkungan Kementrian agama 

maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spealisasi sebagai berikut:  
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1. Penyuluh mengadakan kegiatan pemberantasan buta huruf Al-Qur’an, 

yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan 

dapat membaca dan menulis huruf alqur’an. 

2. Penyuluh keluarga sakinnah, yang bertugas untuk membentuk keluarga 

sakinnah pada masyarakat. 

3. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan 

zakat dari dan untuk masyarakat.  

4. Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan 

pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat. 

5. Penyuluh produk halal, yang bertugas untuk menciptakan masyarakat 

muslim Indonesia yang sadar halal. 

6. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong 

masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama. 

7. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk 

membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku 

radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama. 

8. Penyuluh napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi 

berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna napza dan ODHA dengan 

pendekatan spiritual. Penyuluh agama yang membidangi masing-masing 

spesialisasi harus benarbenar mampu menjalankan tugas dan fungsinya 

karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat luas. 

 Penyuluh Agama Islam memiliki fungsi penting dalam 

pemberdayaan masyarakat keberhasilan yang dicapai oleh penyuluh 

Agama. Penyuluh Agama sebagai leading sector bimbingan masyarakat 

Islam memiliki tugas yang cukup berat mampu menjadi motivator, 
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fasilitator dan seakligus katalistor dakwah Islam. Penyuluh Agama 

memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.  

1. Sebagai figur sentral.  

  Penyuluh Agama berperan sebagai pemimpin masyarakat, 

sebagai imam dalam urusan Agama dan kemasyarakatan serta 

kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. 

Dengan begitu penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan 

dalam bentuk lisan atau kata-kata akan tetapi melaksanakan dan 

mengamalkan ajaran agama sehingga penyuluh agama menjadi figur 

atau contoh dalam masyarakat. 

2. Sebagai agen perubahan  

Penyuluh Agama berperan sebagai gerbong utama yang 

membawa perubahan ditengah masyarakat dan juga penyuluh agama 

sebagai pusat untuk mengadakan perubahan dan kemajuan dalam 

semua bidang kehidupan terutama dari segi pendidikan pemahaman 

keagamaan masyarakat yang harus bentul betul diperhatiakn dengan 

baik oleh penyuluh Agama. 

3. Sebagai motivator 

Penyuluh Agama berperan sebagai motivator peran ini, sangat 

penting dalam segi kehidupan manusia karena kebangkitan suatu 

bangsa tidak semata dibangun dari segi lahiriah saja akan tetapi 

membangun kesadaran rohania mental spiritual itu dilakukan dengan 

cara seimbang. Penyuluh Agama berusaha mejadi motivator dalam segi 

kesadaran masyarakat dalam membangun hubungan anatara manusia 

dengan tuhanya dan anatara manusia dengan sesama manusia lainya.  

4. Sebagai fasilitator  
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Penyuluh agama merupakan sebuah trobosan kegiatan yang 

dilakukan dibawah naungan Kementrian Agama. Penyuluh hadir 

sebagai fasilitator dalam menjawab problematika umat yang terjadi 

sehingga dengan demikian akan tercerahkan dan menemukan titik 

terang dari setiap persoalan dan menemukan solusi. Oleh karena itu 

kemampuan atau kompetensi dasar harus dimiliki oleh seorang 

penyuluh Agama sebagai modal utama dalam mengemban tugas 

dakwah. Misalnya yang berkaitan dengan akidah, syari’ah dan 

muamalah. Yang terlebih penting lagi penyuluh agama harus mampu 

membaca keadaan serta karakter masyarakat dimana dia ditugaskan 

sehingga ketika mampu dipahami bagaimana karakteristik dari suatu 

kelompok masyarakat itu maka akan mudah bagi seorang penyuluh 

Agama untuk menggunakan metode serta pendekatan yang digunakan 

dalam kegiatan penyuluhan dilaksanakan.       

Penyuluh Agama memiliki tiga amanah utama yang diembanya pertama 

penyuluh sebagai pembimbing masyarakat menuntun masyarakat terkait 

dengan persoalan keagamaan. Kedua penyuluh Agama merupakan teladan, 

panutan sekaligus rujukan sebagai tempat bertanya masyarakat mengenai 

persoalan Agama. Ketiga penyuluh berfungsi sebagai penyambung lidah 

pemerintah sehingga kebijakan kebijakan pemerintah terkait keagamaan 

dapat tersampaikan dengan baik dimasyarakat. 34 

Tugas penyuluh Agama dalam pengembangan masyarakat Islam Ibnu Al-

Muqaffa mengemukakan barang siapa ingin menjadi Imam yang tegak jiwanya 

serta sebagai Imam agama dalam masyarakat, maka hendaklah ia mulai 

mendidik dirinya terlebih dahulu baik perkataan, perbuatan dan etika dengan 

                                                             
 34 https://nu.or.id/outhor/ali-musthofa-asrori/2 diakses pada tanggal 9 februari 
2024.   

https://nu.or.id/outhor/ali-musthofa-asrori/2
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demikian orang akan menilai dan memiliki nilai ketertarikan tersendiri karena 

itulah salah satu cara untuk mendapatkan perhatian orang sehingga dapat 

mempengaruhi sikap pikiran dan perilaku.  

Penyuluh Agama dalam prakteknya memiliki sikap keterbukaan, 

kerjasama dan toleransi serta memiliki kopetensi yang relatif memadai sesuai 

dengan kondisi masyarakat. Dan juga dilihat banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas kinerja kegiatanya yang dilakukan oleh penyuluh 

Agama diantaranya adalah rendahnya penghasilan dan kesejahteraan yang 

diperoleh kebutuhan keluarga yang mendesak sehingga sehingga penyuluh 

Agama mencari pengahsilan diluar kegiatan penyuluhan maka hal demikian 

juga dapat mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan Penyuluhan. 35    

Penyuluh Agama dalam posisinya sangat penting dalam kehidupan umat. 

Kebangkitan umat akan dilihat ketika dimulai dengan dakwah Islam dan 

dakwah Islam dalam prakteknya akan sukses ketika para pelaku dakwah 

mampu memahami problematika umat kemudian menghadirkan solusi 

mampu mendamaikan umat ketika konflik, sebagai lembaga konsultan dalam 

bidang keagamaan dan lain sebagainya.  

5. Tujuan penyuluh  

Penyuluh agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. Bagi proses penyuluhan agama tujuan 

merupakan salah satu faktor yang penting dan sentral, yang memberi arah 

bagi Langkah aktivitas penyuluhan agama. 

Tujuan penyuluhan juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi penentuan 

sasaran dan strategi atau kebijaksanaan penyuluhan, langka-langkah 

operasional, mengandung luasnya cakupan aktivitas, serta ikut menentukan 

                                                             
 35 M. Daud Peran Dan Fungsi Penyuluh Agama Dalam Penegembangan Masyarakat 
Islam h. 1    
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dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media. Adapun tujuan 

penyuluhan agama diantaranya: 

a. Tujuan hakiki, ialah menyeru kepada Allah swt (meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan) 

b. Tujuan umum, yakni mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat. 

c. Tujuan husus, yaitu mengisi segi kehidupan dan memberi bimbingan 

bagi seluruh Masyarakat menurut keadaan dan persoalanya, sehingga 

islam berintegrasi dengan seluruh kehidupan umat manusia.  

d. Tujuan urgen, menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan 

yang ada dalam Masyarakat, yakni masalah yang menghalangi 

terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera lahir dan batin 

e. Tujuan insidental, menyelesaikan dan memecahkan persoalan yang 

terjadi sewaktu-waktu dalam Masyarakat, terutama mengenai 

kepincangan dalam Masyarakat misalnya penyuapan, pemerasan dan 

lain-lain.  

Model transaksional juga dimaknai bahwa Pandangan komunikasi 

sebagai pengiriman dan penerimaan secara simultan. Komunikasi 

transaksional mengharuskan kita untuk mengakui pengaruh satu pesan yang 

lain.36 Untuk menentukan model komunikasi yang digunakan diatas maka 

perlu melihat bagaimana situasi dan kondisi dengan siapa kita berkomunikasi 

oleh karena itu, perlu untuk menggunakan model komunikasi sebagai 

transaksi karena melibatkan antara da’i dan masyarakat saling bertanggung 

jawab terhadap komunikasi yang mereka lakukan.  

Teori yang digunakan adalah teori komunikasi Dakwah teori ini 

mencakup prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam konteks dakwah 

                                                             
36 Richard West, Lynn H. Turner Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi 

(Edisi: 5-Jakarta: Salemban Humanika, 2017), h. 14  
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teori ini berfokus pada bagaimana da’i menyampaikan pesan dengan jelas 

persuasif, dan relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat agar dapat 

memotivasi perubahan pemahaman, pemikiran dan perilaku masyarakat. 

Penyuluh Agama adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk 

memahami dan menganalisis peran serta tugas penyuluh Agama dalam 

masyarakat. Teori ini mencakup beberapa pendekatan yang 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepercayaan, nilai, budaya, dan 

konteks sosial dalam proses penyuluhan Agama. Adapun teori yang digunakan 

dalam mengkaji masalah ini adalah pendekatan teori persuasi. 

C. Tradisi makakamba makakimbi dalam pandangan Agama dan 

budaya  

1. Makakamba makakimbi sebagai budaya kearifal lokal 

Kearifal lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gasan setempat (local) 

yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, yang berniali baik, yang tertanam dan 

diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan 

kearifal lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai 

strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh Masyarakat 

lokal dalam menjawab menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan 

kebutuhan mereka. Istilah ini dalam Bahasa inggris dikonsepsikan sebagai 

local wisdom (kebijakan setempat) atau local knowledge pengetahuan 

setempat atau local genious (kecerdasan setempat).37 

Agama dan tradisi lokal pada beberapa kelompok Masyarakat hususnya 

yang berada pada wilayah tradisi dan budaya keagamaan dapat dilihat pada 

hubungan penganut Islam Aboge di Banyumas Jawa Tengah dan penganut dan 

tradisi Tengger di Pasuruan Jawa Timur. Aliran Aboge sudah mulai ada 

                                                             
37Agung Setiyawan,  Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat 

(Urf) Dalam Islam. Jurnal Esensia Vol. Xiii No. 2 Juli 2012, h. 207  
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didaerah Banyumas sebelum kemerdekaan. Aboge sendiri merupakan 

singkatan dari Alif Rebo Wage yaitu suatau hitungan yang dipakai oleh 

penganut Aboge dalam penentuan tanggal, bulan, dan tahun seperti hijriah 

maupun masehi. 38  

Analisis Geertz yang membegi Masyarakat Jawa dalam tiga varian, 

priyayi, santri, dan abangan. Mengembangkan pandangan bahwa Islam 

artifisial yang dilumuri oleh praktek-praktek sinkretisme, agama hanya 

memberi sentuhan kulit luar budaya animisme, hindu, dan budaya yang telah 

berakar kuat dalam msayarakat jawa. Faktor daya tawar budaya dalam bentuk 

akulturasi menjadi faktor pendukung terjadinya relasi damai antara umat 

Islam itu sendiri, masyarakat Jawa muslim dapat menerima kelompok-

kelompok muslim yang memegang tradisi lokalnya sebagai bagian dari 

identitas sosial Bersama.   

Konsep makamba makakimbi bagi masyarakat Donggo 

merupakan sebuah corak kepercayaan yang masih kental dengan 

animisme dan dinamisme. Kepercayaan makakamba ro makakimbi 

adalah sebuah tradisi keyakinan yang dianut oleh masyarakat Donggo 

pada benda-benda, pohon besar, hutan, atau tempat yang mereka 

anggap bersemayamnya roh leluhur mereka. Bukan tanpa sebap 

kemunculan kepercayaan ini akibat keterbatasan pengetahuan 

sehingga mereka mengekspresikan dirinya melalui alam disekitar 

mereka.   

 Majid Tajib, dou Donggo (orang Donggo) memiliki kesamaan 

dengan masyarakat yang mendiami daerah pulau Lombok (Sasak Bayan). 

                                                             
38 Joko Tri Haryanto, Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam. Jurnal 
Smart Vol. 1. No.1, h. 44 
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Orang Donggo dan orang Sasak Bayan mempunyai ciri yang sama yaitu 

berambut pendek bergelombang, keriting dan warna kulit agak gelap.39 Dou 

Donggo (orang Donggo) mendiami lereng-lereng gunung Lambitu disebut 

Donggo Timur (Donggo Ele). Sementara orang Donggo yang mendiami lereng 

Gunung Soromandi disebut Donggo Barat (Donggo Ipa). 

Donggo adalah masyarakat yang beragama Islam, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa ada sebagian kecil masyarakat non muslim yang mendiami 

Dana Donggo. Diantaranya mereka ada yang beragama Kristen Katolik dan 

Kristen Protestan. Data dari BPS Kabupaten Bima, menyebutkan bahwa 

masyarakat yang beragama Islam di Kecamatan Donggo berjumlah 18. 599 

orang, yang beragama Kristen Katolik berjumlah 690 orang dan 288 orang 

yang beragama Kristen Protestan. Selain itu ada sekitar 6.119 orang yang tidak 

masuk di antara tiga kategori agama tersebut, karena data BPS Kabupaten 

Bima hanya menulis kata ‘lainnya’ di bagian kolom selanjutnya. Jumlah Masjid 

di Dana Donggo sebanyak 29 Masjid dan 18 Musholah/Langgar yang telah 

dibangun di beberapa kampung yang ada di kecamatan Donggo. Sementara 

Geraja hanya sebanyak 5 Gereja, 2 Gereja di Desa Palama (Gereja Kemah Injil 

dan Gereja Katolik di Dusun Nggeru Kopa) dan 3 Gereja di Desa Mbawa (Gerja 

Katolik Santo Paulus di Dusun Mbawa Kambentu, Gereja Kemah Injil di Dusun 

Jango dan Gereja katolik Santa Maria Vianyie di Dusun Tolonggeru).40 

Donggo telah mempunyai kepercayaan asli sejak dari nenek moyangnya 

jauh sebelum datangnya tiga agama (Islam, Kristen Katolik dan Kristen 

Protestan). Masyarakat Donggo pada dasarnya memiliki kesamaan dengan 

                                                             
39Aksa Dkk, Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Dan 

Masyarakat Donggo Di Bima. Jurnal Harmoni Juli-Desember 2020. h 342  
40 https://bimakab.bps.go.id diakses pada tanggal 16 maret 2024.  

https://bimakab.bps.go.id/
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kebanyakan masyarakat dari suku-suku lain Nusa Tenggara Barat, yaitu 

konsepsi masyarakat tentang kekuatan sakti di luar diri manusia. Mereka yang 

memiliki kekuatan supranatural dikenal sebagai Dou Maloa Ngaji Tua (Orang 

yang pandai mengkaji ilmuilmu mistik). Syamsuddin Abdul Hamid Zein.41 

Selaku pengurus Lembaga Syariat Donggo (Lasdo) mengemukakan bahwa 

secara historis Dou Donggo telah lama menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme dalam bahasa bahasa Bima dikenal dengan kepercyaan terhadap 

makakamba ro makakimbi. Makakamba artiya memancarkan cahaya dalam 

artian Dou Donggo mempercayai bahwa benda-benda seperti keris yang 

memancarkan cahayanya maupun pohon yang rindang dianggap memiliki 

kekuatan ghaib karena didalam benda-benda tersebut terdapat roh atau jiwa 

yang mendiami. bendabenda tersebut dipercayai dapat menjaga diri dari 

berbagai macam bahaya baik berupa musuh maupun bahaya dalam bentuk 

penyakit.  

Makakimbi artinya cahaya yang berkemilau, kepercayaan Makakimbi 

selain mempercayai seperti dalam kepercayaan Makakamba, kepercayaan ini 

harus dipersembahkan dengan pemberian sesajen (Soji) ketika terjadi 

bencana alam atau musibah lainnya. Sebagai sesajennya, masyarakat 

diperkenankan untuk mempersembahkan makanan dengan wewangian dan 

menyembeli ayam atau kambing. Bahkan menurut Zollinger dalam hal 

kepercayaan, orangorang Donggo tidak mengenal dewa dalam pengertian 

agama Hindu. Mereka menguburkan mayat di dalam lubang dengan posisi 

berdiri, disertai pakai lengkap seperti cincin, gelang, kalung, bokor dan tutup 

kepala. Kubur ini kemudian ditutup dengan batu plat, seperti halnya pada 

                                                             
41 Syamsuddin Abdul Hamid Zein,(56) tahun wawancara, Doridungga Donggo 20 

Januari 2024  
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makam di bagian barat Kampung Padende oleh masyarakat sekitarnya 

dianggap sebagai makam Gajah Mada. 

2. Hubungan Islam dengan budaya lokal  

Agama bagaikan lampu yang menerangi umat untuk berjalan menuju 

kearah kemajuan. Mengamalkan ajaran-ajaran Agama adalah petunjuk jalan 

untuk seluruh umat manusia. Agama adalah ciptaan Allah maka akan terasa 

janggal bagi akal sehat, jika sekiranya Allah memerintahkan kepada hambanya 

untuk berbuat kejahatan yang dapat menyebapkan mereka terhambat untuk 

mencapai kehidupan yang layak diridhainya-Nya.  

Agama ibarat pedang bermata dua, dua sisi sama-sama tajam. Barang 

siapa yang mengamalkan ajaran Agama dengan sepenuhnya maka sudah 

barang tentu Agamalah sebagai penolongnya. Oleh karena itu, dalam 

mengamalkan ajaran agama harus sesuai dengan syari’at yang telah 

ditentukan. Sehingga agama bukan hanya dijadikan hanya sebatas 

pengamalan spiritual akan tetapi mampu dikaji dan dikembangkan sebagai 

ilmu dalam mengembangka kehidupan yang lebih baik.42  

Islam sebagai Agama wad’un ilahiyun, senantiasa sejalan dengan budaya 

masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam. 

Hasil budaya akan menjadi khasana kekayaan Islam dan menjadi peradaban 

yang spesifik. Agama merupakan sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah 

konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam 

menjelaskan struktur tatanormatif dan tata sosial serta memahamkan dan 

menafsirkan dunia sekitar.43   

                                                             
42 Agung Setiyawan,  Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat 

(Urf) Dalam Islam. Jurnal Esensia Vol. Xiii No. 2 Juli 2012, h. 209  
43 https://www.iainpare.ac.id/berita-1/opini-perspektif-nilai-nilai-budaya-lokal-dan-

hubunganya-dengan-agama. Diakses tanggal 6 Mei 2024   

https://www.iainpare.ac.id/berita-1/opini-perspektif-nilai-nilai-budaya-lokal-dan-hubunganya-dengan-agama
https://www.iainpare.ac.id/berita-1/opini-perspektif-nilai-nilai-budaya-lokal-dan-hubunganya-dengan-agama
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Kuontowijoyo hubungan harmonis antara Agama dengan tradisi lokal 

sebenarnya bukan hal baru, agama dan budaya adalah dua hal yang saling 

berinteraksi dan saling mempengaruhi, baik dalam mengambil bentuk, simbol, 

isi atau nilai. Proses penerimaan Islam dalam Masyarakat tradisional, 

terutama msayarakat Jawa, akulturasi antara Agama dengan budaya lokal 

cukup kuat. Masyarakat jawa berhasil mengembangkan kebudayaan yang 

kaya raya dengan menyerap dan memanfaatkan unsur-unsur agama dan 

kebudayaan Hindu Budha, dengan menyesuaikanya dengan tradisi kejawen.44 

Qurais Shihab memberikan pandndangan tentang Islam 

Nusantara bisa saja diperselisihkan. Terlepas setuju atau tidaknya 

dengan istilah tersebut, tetapi lebih berfokus pada substansinya. Islam 

turun di Mekkah lalu tersebar ke Madinah dan kedaerah-daerah lainya 

seluruh dunia bahkan sampai di Indonesia. Islam menyebar dan 

dipertemukan dengan budaya setempat Ketika islam turun di Mekah 

maka bertemu dengan budaya Mekah begitupun didaerah lainya. 

Akulturasi antara Agama dan budaya.45 

Kebudayaan merupakan sebuah totalitas kegiatan manusia yang 

mencakup akal, hati, dan tubuh menyatu dalam sebuah perbuatan.46 

Bebrapa hasil kebudayaan Islam yang ada di indonesia misalnya Masjid 

Sunan Ampel yang berada di Surabaya, Istana Sultan Ternate, yang 

berada dikepulaun Maluku, Masjid Agung Demak, yang terkenal dengan 

koin emas paling tua di Indonesia.  

                                                             
44 Joko Tri Haryanto, Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam. 

Jurnal Smart Vol. 1. No.1, h. 45   
45 Https://Www.Nu.Or.Id/Amp/Opini/Quraish-Shihab-Dan-Islam-Nusantara-Ribee 

Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2024  
46 https://ejournal.undip.ac.id/keterkaitan-budaya-dengan-islam. Diakses tanggal 6 Mei 2024.  

https://www.nu.or.id/amp/opini/quraish-shihab-dan-islam-nusantara-riBEE
https://ejournal.undip.ac.id/keterkaitan-budaya-dengan-islam
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Agama hadir bukan menggusur budaya yang ada akan tetapi, Agama 

hadir mengakomodir budaya yang ada disuatu wilayah tersebut. Jika budaya 

bertentangan dengan Agama maka sudah seharusnya budaya itu diubah atau 

direvisi sedikit demisedikit tanpa mengilangkan identitas dari suatu kelompok 

wilayah tertentu, maka antara Agama dengan budaya dipandang sebagai suatu 

kesatuan yang berdampingan yang tidak dapat dipsahkan antara satu dengan 

yang lainya. 

D. Kerangka Konseptual  

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. 47 Dakwah adalah suatu proses mengajak, menyeru, 

maupun membimbing umat manusia untuk berbuat baik dan mengikuti 

petunjuk Allah swt dan Rasul-Nya. Usaha tersebut dilakukan dengan 

perencanaan yang matang baik dilakukan oleh seseorang maupun kelompok 

organisasi dengan objek  individu maupun kelompok masyarakat agar 

mengetahui serta mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. 

Dengan demikian dakwah dilakukan dengan upaya bijaksana agar tercapai 

tujuan dakwah Islamiah sehingga mendapatkan kebahagiaan didunia dan 

diakhirat.  

Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata “ suluh” 

yang bermakna alat penerangan, pemberi terang ditengah kegelapan. 

Arifin kata Penyuluh merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa 

Inggeris to councel yang artinya memberikan nasehat atau anjuran 

kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan 

diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain 

                                                             
47 Sugiyono, Metode Kualitatif Dsn Kombinasi (Mixed Methods Bandung:Alfabeta, 

2013), h. 60   
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secara individual (perorangan) yang dilakukan dengan  face to 

face.48 

Bentuk komunikasi yang paling mendasar adalah persuasi. Persuasi 

didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang 

lain.49 Teori Persuasi (Persuasion Theory) Teori ini memberikan wawasan 

tentang peran kompleks sumber pesan dalam proses komunikasi serta 

bagaimana pesan dapat mempengaruhi audiens dengan berbagai cara. Teori 

ini mengkaji strategi komunikasi yang digunakan oleh sumber pesan untuk 

merubah atau memperkuat sikap, perilaku, atau keyakinan audiens. 

Scramm ketika melakukan kegiatan persuasi lebih tepatnya komunikasi 

persuasi dalam usaha untuk memperkuat, mempengaruhi, serta merubah 

sikap, sifat, pendapat, dan perilaku seseorang maka sepatutnya 

memperhatikan dengan seksama faktor-faktor determinan intern hambatan 

persuasi evasi persuasi, dan norma kelompok, sebagaimana seorang petani 

harus memperhatikan keadaan tanah, cuaca, bibit, pupuk, dan hama penyakit 

sebelum melakukan penenaman padi.50 Dalam hubungan ini, hal pertama yang 

harus dilakukan adalah penyesuaian approach (pendekatan), yakni 

menjalankan kegiatan sesuai dengan faktor yang disebutkan diatas. Terdapat 

tiga faktor yang menentukan efektivitas komunikasi yaitu situasi dimana 

komunikasi itu dilangsungkan, kondisi kepribadian komunikan, dan ikatan 

norma kelompoknya. Dengan demikian, dalam upaya mengusahakan 

evektifitas komunikasi, disesuaikan seperti situasi dimana komunikan berada, 

                                                             
48  W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bhasa Indonesia Departemen 

Pendidikan Nasional Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purwerjo Edisi 
Ketiga, h. 767 

49 Warner J. Severin, Teori Komunikasi Sejarah Metode Dan Terapan Didalam Media 
Massa (Edisi Ke-5 Jakarta: Kencana 2009), h. 177 
 50 Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah (Cet.1 Remaja Rosada Karya Desember 
2014), h. 53  
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kondisi kepribadianya, dan kondisi norma kelompoknya. Demikian pula 

halnya untuk mencipatakan dakwah Islamiah yang sukses, tentunya para da’I 

perlu memperhatikan keempat elemen tersebut. Agar kegiatan dakwah 

Islamiah mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Gulding principles yang dikemukakan Cartwright itu pada pokonya tidak 

berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh  Wilbur Scremm. Emotional 

appeal yang diajukan Cartwrigt adalah salah satu dasar utama dalam usaha 

menarik perhatian, sedangkan upaya menembus alam “kesemestaan 

rohanian” (determinan intern) disesuaikan dalam waktu yang tepat adalah 

tidak jauh berbeda dengan penyesuaian terhadap situasi dan norma kelompok 

yang dimaksudkan Scramm.  

Harvey menyatakan bahwa dalam suatu kegiatan persuaisi massa, 

seorang persuader (penyampai pesan) harus membiasakan diri berbicara 

dengan menggunakan kata-kata, istilah-istilah dan ide-ide yang dimengerti 

oleh orang banyak. Dengan demikian seorang penyampai pesan harus 

memperhatikan beberapa hal berikut diantaranya: pertama, menerangkan 

pokok persoalan sedetail mungkin. Kedua Lebih banyak dilakukan secara 

langsung dan emotional ketimbang intelektual. Ketiga Bahasa yang digunakan 

adalah bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dimengerti 

dengan mudah. Keempat Pernyataan hendaknya disusun dengan jelas dan 

diulang berkali-kali.  

Graves dan Bowman mengatakan bahwa dalam upaya pencapaian tujuan 

komunikasi persuasi setidaknya ada delapan dasar yang harus dijalankan oleh 

persuader (komunikator atau da’i), yaitu:  

a) Persuader hendaknya menyesuaikan gagasan yang diajukanya dengan 

sikap-sikap yang dimiliki komunikan (mad’u) sebap sikap yang 
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berbentuk atas pengalaman dan pendidikan (komunikan atau mad’u) 

besar pengaruhnya dalam hal penentuan perhatian serta tanggapan 

terhadap persuasi. 

b) Persuai hendaknya bisa menumbuhkan keinginan, sebap komunikan 

cenderung untuk mempercayai apa yang diinginkan.  

c) Persuader hendaknya bisa menumbuhkan perhatian, sebab komunikan 

atau mad’u tidak akan membaca atau mendengarkan sesuatu yang 

menjemukan atau perhatianya tertuju pada hal-hal lain. 

d) Persuader hendaknya menerangkan dan memberi penjelasan sebaik 

mungkin, sebab komunikan akan bersikap bodoh amat dan akan 

berprasangka pada hal-hal yang buruk. Dan pada saat yang sama ketika 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan gagasan, statistik, dan 

peristiwa-peristiwa yang sifatnya rumit, hendaknya diungkap dengan 

sederhana. 

e) Persuader hendaknya bisa menyajikan kenyataan dari alasan-alasan 

yang masuk akal dan memperkuat pada kesimpulan. Pengajuan dua 

masalah sudah cukup, sebaliknya ketika lebih dari empat maka akan 

suli dipahami oleh komunikan. 

f) Persuader hendaknya menguasai topik atau masalah yang diangkat dan 

mampu menjawab terhadap pertanyaan sebab, komunikan yang 

perhatian dan pikiranya sudah terfokus pada gagasan atau hal yang 

berlawanan dengan persuader akan cenderung mengabaikan masalah 

yang diajukan. 

g) Persuader hendaknya bisa memikat hati yang sifatnya masih ragu-ragu, 

masa boda, atau yang menentang sekalipun. 
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h) Persuader hendaknya bisa menggerakan komunikan agar bersikap dan 

berbuat seperti apa yang diharapkan, manakala komunikan sudah 

terpengaruh dan meyakini hal-hal yang diajukan.  

Persuasi ditentukan oleh banyak faktor namun, dalam usaha pencapaian 

efektivitasnya, persoalanya bisa disistematiskan dengan mengadakan 

pendekatan melelui pengkajian tiap komponen yang terlibat dalam proses 

kegiatan komunikasinya, sejauh mana komponen-komponen tersebut bisa 

menjalankan fungsi dan peranya. Komponen-komponen yang dimaksudkan 

disini adalah sumber komunikasi, pesan komunikasi, media, komunikan, 

tujuan, dan efek. Untuk memcapai efektivitas komunikasinya, setiap 

komponen hendaknya diusahakan bisa berfungsi sebaik mungkin dan dan 

berperan semestinya. Langkah demikian yang dilakukan adalah upaya persuai 

dilakukan dalam rangka keberhasilan mewujudkan tujuan dakwah yang 

diharapkan.   

Persuasi dalam dakwah adalah usaha untuk mempengaruhi pendapat, 

pandangan, sikap, maupun mengubah tingkah laku seseorang. Selain itu, 

persuasi dalam dakwah yaitu dengan memepengaruhi jiwa seseorang 

sehingga dapat membangkitkan kesadaranya untuk menerima dan melakukan 

suatu tindakan. Dakwah persuasi ini memerlukan persiapan yang sungguh-

sungguh sebap, persuasi mendasarkan usahanya pada segi segi psikologis dan 

yag ingin diraih adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan sesuatu.51 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis 

melakukan kategorisasi dakwah penyuluh Agama yang akan diteliti, yaitu: 

bentuk dakwah yang dilakukan oleh penyuluh Agama, penerapan dakwah 

                                                             
51Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Cet: ke-6 PT. Fajar Interpratama Mandiri 2017), h. 382  
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yang dilakukan oleh Penyuluh Agama serta faktor pendukung dan 

penghambat dakwah penyuluh Agama.  

Penyuluh Agama Sebagai fasilitator yang merupakan sebuah 

trobosan kegiatan yang dilakukan dibawah naungan Kementrian 

Agama. Penyuluh hadir sebagai fasilitator dalam menjawab 

problematika umat yang terjadi sehingga dengan demikian akan 

tercerahkan dan menemukan titik terang dari setiap persoalan dan 

menemukan solusi. Oleh karena itu kemampuan atau kompetensi dasar 

harus dimiliki oleh seorang penyuluh Agama sebagai modal utama 

dalam mengemban tugas sebagai da’I dalam tugas dakwah. Misalnya 

yang berkaitan dengan akidah, syari’ah dan muamalah. Yang terlebih 

penting lagi penyuluh agama harus mampu membaca keadaan serta 

karakter masyarakat dimana dia ditugaskan sehingga ketika mampu 

dipahami bagaimana karakteristik dari suatu kelompok masyarakat itu 

maka akan mudah bagi seorang penyuluh Agama untuk menggunakan 

metode serta pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan 

dilaksanakan. 

Kerangka konseptual dapat dilakukan dari berbagai tahapan dibawah 

ini: Pertama, menetapkan permasalahan dalam penelitian ini dengan 

menentukan judul penelitian yaitu: dakwah penyuluh Agama pada masyarakat 

penganut kepercayaan makakamba makakimbi di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima. Kedua dilakukan identifikasi permasalahan terhadap 

masalah yang muncul berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan 

fenomena tersebut, dilakukan survei awal, dilokasi sekaligus untuk 

mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian.  
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Ketiga, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi melalui informan penelitian atau responden penelitian. Dalam 

mengumpulkan data penelitian tentang dakwah penyuluh Agama pada 

masyarakat penganut kepercayaan makakamba makakimbi. Keempat, 

mengambil kesimpulan dan verifikasi. Langkah yang terakhir adalah 

menyimpulkan dari verifikasi (dibuktikan), dengan data-data baru yang 

memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Sejak awal peneliti 

harus mencari makna data yang dikumpulkanya. Dari data yang diperoleh 

peneliti mencoba mengambil kesimpulan yang masih sangat tentatif, kabur, 

diragukan, tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih 

grounded. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian 

berlangsung.  

Kerangka pikir gambar 1.1  

  

  

   

    

 

 

 

 

 

 

Penyuluh Agama  Masyarakat  

Proses pelaksanaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Penelitian kualitatif  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kulaitatif 

adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan 

menjelaskan fenomena didunia nyata melalui pendekatan deskriptif kualitatif 

interpritatif. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna-makna 

dibalik fenomena atau peristiwa. Tujuan utamanya adalah menghasilkan 

pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, membangun teori baru, 

atau menjelaskan kompleksitas kondisi tertentu.52  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami 

dan menggambarkan fenomena sosial atau perilaku manusia dengan cara yang 

mendalam. Secara teoritis  penelitian  deskriptif merupakan penelitian  yang 

menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara langsung. Fokus 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk pendekatan 

dakwah Penyuluh Agama di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. 

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, 

yang menjadi objek utama dalam pengambilan data adalah penyuluh agama 

yang diberi tugas di Kecamatan Donggo selain itu, peneliti memperoleh data 

tambahan dari informan dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat, 

                                                             
52 Sugiyono ,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. (Cet 1; Bandung: 

ALFABETA,2018), h. 8 
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tokoh agama, dan masyarakat yang memiliki kepercayaan lokal yang disebut 

makakamba makakimbi  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian bergantung pada pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian dan konteks, penelitian hususnya. Namun dalam penelitian 

kualitatif umunya menggunakan pendekatan terbuka tanpa menggunakan 

teori sebelumnya. Teori akan muncul pada saat pengumpulan data dan 

penganalisian data dilapangan. Penelitian ini menjadikan da’I sebagai objek 

dakwah maka Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. 

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

dengan tujuan berusaha menemukan prinsip-prinsip suatu ilmu dari sumber-

sumber normatif. Seperti Al-Qur’an, Hadis, dan sirah Nabawiyah.53  

Pertama Pendekatan Komunikasi Islam Pendekatan komunikasi Islam 

adalah upaya yag dilakukan oleh seseorang da’i dalam mengusung prinsip “ 

kaffah” atau komperensif dalam ajaranya tidak membiarkan umat yang 

meyakininya berkomunikasi tanpa panduan. Komunikasi Islam bertujuan 

untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum 

agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka, serta dengan 

sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. dengan panduan agama maka 

komunikasi aka berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan.54 

Pendekatan komunikasi Islam adalah upaya yang dilakukan untuk 

menyampaikan pesan-pesan agama, nilai-nilai keagamaan, dan ajaran-ajaran 

keimanan kepada individu atau masyarakat dengan tujuan mendekatkan 

                                                             
53 Dewi Saidah, Metode Penelitian Dakwah (Cet, 1; Bandung. PT Remaja Rosada 

Karya, 2015), h. 30  
54 Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Cetakan Ke-2 Prena Media Group Mei 2017), h. 

17 
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mereka pada keyakinan dan praktek agama Islam. Dakwah melibatkan 

berbagai metode komunikasi, seperti ceramah, tulisan, media sosial, dan 

interaksi pribadi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

Islam dan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama tersebut.  

Pendekatan ini melibatkan analisis komunikasi dakwah, termasuk 

pemahaman pesan dakwah, audiens, kanal komunikasi, dan efektifitas 

komunikasi dalam mengoreksi akidah yang salah. Tujuan utama komunikasi 

dakwah adalah untuk memperkuat iman, menginpirasi perubahan positif dan 

mempromosikan pemahaman yang benar tentang agama Islam. 

Kedua Pendektan Komunikasi Persuasi Teori Persuasi (Persuasion 

Theory). Teori ini memberikan wawasan tentang peran kompleks sumber 

pesan dalam proses komunikasi serta bagaimana pesan dapat mempengaruhi 

audiens dengan berbagai cara. Teori ini mengkaji strategi komunikasi yang 

digunakan oleh sumber pesan untuk merubah atau memperkuat sikap, 

perilaku, atau keyakinan audiens. 

Prinsip komunikasi adalah saling pengaruh-mempengaruhi satu sama 

lain antara komunikan dan komunikator. Keadaan yang demikian merupakan 

usaha mempersamakan makna, agar proses komunikasinya menjadi well 

tuned, walaupun pada ahirnya pengaruh kounikator yang harus 

dimenangkan.55 

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana 

sumber pesan atau komunikan dapat menarik perhatian audiens dalam usaha 

mempengaruhi sikap, pola pikir, dan perilaku audiens. 

 

 

                                                             
 55Kustadi Suhadang strategi dakwah h. 35   
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam melakukan penelitian ini dilihat dari kemampuan 

peneliti mengamati sebuah peristiwa yang terjadi dilapangan, sehingga data 

yang didapatkan dilapangan benat-benar sesuai dengan fakta yang ada. 

Adapun sumber data yang digunakan oleh calon peneliti adalah:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung 

peneliti dari narasumber awal. Data primer merujuk pada informasi yang 

dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh 

dilapang yang berasal dari narasumber yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah Penyuluh Agama. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah digunakan sebagai data pelengkap yang 

didapatkan secara tidak lansung melalui tinjauan pustaka yakni dari buku-

buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen yang dianggap relefan dengan 

penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merujuk pada cara atau teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian ini. 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi: 

1. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu proses interaksi langsung antara peneliti dan 

responden atau partisipan penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan 

informasi, pemahaman, atau pandangan tentang suatu topik penelitian. Proses 

interaksi langsung anata peneliti dan responden dimana pertanyaan diajukan 
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dan jawaban dicatat atau direkam. Proses wawancara dilakukan untuk 

menggali informasi. agar calon peneliti mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau presepsi individu atau 

kelompok masyarakat.Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi yang falid (sah, sahih).56 

2. Observasi 

Obsevasi lapangan dilakukan bertujuan agar peneliti dapat melihat 

secara langsung selain itu, bertujuan untuk menampung data dan informasi 

secara lansung.57 Observasi harus dipenuhi segala persaratan kesahihan 

dalam melakukan pengamatan agar mendapatkan hasil yang didapatkan 

sesuai dengan realita yang ada. Tujuan metode obserfasi agar memahami 

perilaku dan konteks dengan mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks 

alamiah atau fenomena atau situasi untuk memahami bagaimana sutau 

indifidu atau kelompok berperilaku. Observasi di lakukan agar mendapatkan 

data yang lebih akurat untuk mendeskripsikan secara lengkap terkait 

bagaimana bentu pendekatan dakwah Penyuluh Agama di Kabupaten Bima. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan data melalui pengamatan dan 

analisis berbagai dokumen atau bahan tertulis dokumen ini berasal dari 

berbagai sumber seperti catatan sejarah, laporan, surat, buku, artikel, dan 

rekaman. Metode dokumentasi memberikan wawasan mendalam tentang 

konteks, perkembangan, atau perubahan yang terjadi sepanjang waktu. 

  

                                                             
 56 Asep Saepul, Metode Penelitian Dakwah ( Cet.1 Remaja Rosdakarya April 2025),h. 
88  

57 Consuelo G Sevilla, Dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Perss,1993), 
h.198. 
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E. Metode Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data adalah langkah yang dilakuakn ketika sudah 

terkumpul dari hasil teknik pengumpulan data baik hasil wawancara, 

observasi, angket, dan dokumentasi serta literatur pustaka, kemudian disusun 

secara jelas. Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data (difokuskan pada hal-hal yang pokok) 

Reduksi (rangkuman) data, dilakukan pencatatan di lapangan dan 

dirangkum dengan mencari hal-hal yang penting yang dapat mengungkap 

tema permasalahan. Catatan yang diperoleh dilapangan secara deskripsi, hasil 

konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh di 

lapangan ditulis atau tiketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. 

Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila 

segera tidak dianalisis mulanya. Laporan-laporan perlu direduksi, dirangkum, 

dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicarai tema atau 

polanya.  

2. Display (kategorisasi) 

Display data artinya mengategorikan pada satuan-satuan analisis 

berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang 

bertumbuk-tumpuk, laporan lapangan yang tebal, dengan sendirinya akan 

sukar  melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang 

tepat. Untuk hal-hal tersebut harus diusahakan membuat berbagai macam 

matriks, grafik, network, dan charts. Denagan demikian peneliti dapat 
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mengauasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail, karena membuat 

display juga merupakan analisis.  

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi  

Mengambil kesimpulan dan verifikasi adalah Langkah terahir yang 

dilakukan, dengan data-data baru yang memungkinkan diperoleh keabsahan 

hasil penelitian. Sejak awal peneliti mencari makna data yang dikumpulkanya. 

Dari data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan yang masih 

sangat tentatif, kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data maka 

kesimpulan itu lebih grounded. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi 

selama penelitian berlangsung.58 

  

                                                             
58 Djam’an Satori. Metode kualitatif. (Cet. III Bandung: Alfabeta, 2011), h. 54 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Hasil dan Pembahasan 

1. Proses pelaksanaan tradisi makakamba makakimbi oleh 

Masyarakat Donggo  

Islam masuk ke tanah Bima pada abad ke-16 hingga 17 Masehi. Pada 

tahun 1540 Masehi, para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Demak 

datang ke Kerajaan Bima untuk menyiarkan Islam. Penyebaran Islam 

dilakukan oleh Sunan Prapen, tetapi tidak dilanjutkan setelah Sultan 

Trenggono wafat pada tahun yang sama. Pada tahun 1580, penyebaran Islam 

dilanjutkan oleh para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Ternate yang 

diutus oleh Sultan Baabullah. Selanjutnya, penyebaran Islam di Kerajaan Bima 

diteruskan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1619. Ia mengirim para mubalig 

dari Kesultanan Gowa dan Kesultanan Tallo dari Makassar. Kerajaan Bima 

akhirnya menjadi kesultanan setelah rajanya yang bernama La Kai menjadi 

muslim pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriyah. 

Kepercayaan Makakamba Makakimbi di Kecamatan Donggo, Kabupaten 

Bima, adalah bagian dari tradisi spiritual lokal yang telah lama ada di wilayah 

tersebut. Sejarah lahirnya kepercayaan ini tidak terdokumentasi dengan rinci 

dalam literatur sejarah resmi, tetapi dapat dilacak melalui beberapa aspek 

budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di antara 

masyarakat Donggo. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjelaskan 

latar belakang dan sejarah lahirnya kepercayaan Makakamba Makakimbi 

"Makakamba Makakimbi" kemungkinan besar berasal dari bahasa dan dialek 

lokal, yang mengandung makna tertentu terkait dengan spiritualitas dan 

praktik-praktik adat setempat. Masyarakat Donggo dikenal memiliki bahasa 



65 
 

 

dan istilah khas yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

kepercayaan spiritual. 

Pengaruh Animisme dan Dinamisme Seperti banyak kepercayaan 

tradisional di Nusantara, kepercayaan Makakamba Makakimbi mungkin 

dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme, di mana roh-roh nenek moyang 

dan kekuatan alam dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan 

sehari-hari. Praktik ini mencakup pemujaan kepada roh-roh leluhur dan 

penghormatan terhadap alam sekitar. Tradisi Lisan Kepercayaan ini banyak 

diwariskan melalui tradisi lisan, di mana cerita, mitos, dan legenda 

disampaikan dari generasi ke generasi. Tokoh-tokoh spiritual atau tetua adat 

memainkan peran penting dalam menjaga dan meneruskan pengetahuan ini 

kepada masyarakat. Makakamba Makakimbi mungkin juga terkait erat dengan 

berbagai ritual dan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Donggo. 

Upacara-upacara ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, 

pernikahan, kematian, dan perayaan lainnya yang melibatkan pemanggilan 

dan penghormatan terhadap roh-roh leluhur. 

Peran Penyuluh Agama di Kecamatan Donggo dalam menjembatani 

pemahaman antara kepercayaan tradisional dan ajaran agama yang lebih 

formal. Ini membantu menjaga harmoni dan keselarasan dalam kehidupan 

beragama masyarakat. Secara keseluruhan, kepercayaan Makakamba 

Makakimbi di Kecamatan Donggo merupakan bagian penting dari warisan 

budaya dan spiritual masyarakat setempat. Meskipun tidak banyak 

terdokumentasi secara tertulis, kepercayaan ini tetap hidup dan berkembang 

melalui praktik-praktik adat dan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke 

generasi. 
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Kepercayaan Makakamba dan Makakimbi adalah bagian dari warisan 

spiritual nenek moyang masyarakat Donggo. Tradisi ini telah diwariskan dari 

generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari identitas budaya 

mereka. Lingkungan alam di Kecamatan Donggo, yang kaya akan 

keanekaragaman hayati dan lanskap yang indah, berkontribusi pada 

pembentukan kepercayaan ini. Masyarakat setempat percaya bahwa alam 

dihuni oleh roh-roh yang harus dihormati dan dijaga.  

Dalam sejarahnya, masyarakat Donggo sering menghadapi tantangan 

alam seperti bencana dan penyakit. Kepercayaan Makakamba dan Makakimbi 

muncul sebagai cara untuk memohon perlindungan dan pengayoman dari roh-

roh leluhur dan makhluk gaib yang diyakini memiliki kekuatan untuk 

melindungi komunitas. Kepercayaan ini juga berkembang melalui praktik 

ritual dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Donggo. Ritual-ritual ini 

sering kali melibatkan persembahan, doa, dan upacara adat yang bertujuan 

untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Seiring dengan 

masuknya agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, kepercayaan 

Makakamba dan Makakimbi mengalami proses sinkretisme. Nilai-nilai dan 

praktik-praktik tradisional ini sering kali diintegrasikan dengan ajaran agama 

baru, menciptakan harmoni antara kepercayaan leluhur dan ajaran religius. 

Setiap manusia menginginkan keselamatan dan kesejahteraan hidup 

didunia maupun diakhirat. Usaha mendapatkan cita-cita yang tinggi itu 

bukanlah hal yang sepele. Sebagai jaminan itu hanya agama yang mampu 

menjawab dan memberikan solusi. Upaya untuk mencapai titik puncak 

tersebut, banyak ditawarkan oleh berbagaimacam agama dan kepercayaan 

Masyarakat yang muncul dipermukaan bumi ini dalam bentuk dan pola yang 

berbeda.  
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Makakamba makakimbi merupakan salah satu dari beberapa bentuk 

agama atau kepercayaan yang berkembang dikalangan masyarakat Bima yang 

pengaruhnya masih terasa mewarnai pola pemikiran mayarakat. Agama 

makakamba makakimbi (agama asli) mengajarkan bahwa segala sesuatu yang 

berada disekeliling manusia dipengaruhi oleh adanya kekuatan gaib. Kekuatan 

tersebut dalam kepercayaan makamba makakimbi disebut dengan marafu.59  

Makakamba makakimbi menurut penganutnya dianggap memiliki 

kemampuan untuk memberikan bantuan dan pertolongan serta bisa 

mendatangkan bahaya bagi kehidupan manusia. Untuk menjaga terjadinya hal 

demikian, maka untuk menjaga kemaran dari parafu (penunggu tempat 

angker) dan dikhawatirkan akan datang bencana seperti wabah penyakit 

maka, diadakanlah upacara pemujaan (toho ra dore) ditempat-tempat yang 

dianggap keramat. Upacara toho ra dore ini dilakukan sesuai dengan 

keperluan dan kebutuhan orang yang memiliki hajat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsuddin Abdul Hamid Zein.60 

Selaku pengurus Lembaga Syariat Donggo (Lasdo) mengemukakan bahwa 

secara historis Dou Donggo telah lama menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme dalam bahasa bahasa Bima dikenal dengan kepercyaan terhadap 

makakamba ro makakimbi. Makakamba artiya memancarkan cahaya dalam 

artian Dou Donggo mempercayai bahwa benda-benda seperti keris yang 

memancarkan cahayanya maupun pohon yang rindang dianggap memiliki 

kekuatan ghaib karena di dalam benda-benda tersebut terdapat roh atau jiwa 

yang mendiami. bendabenda tersebut dipercayai dapat menjaga diri dari 

berbagai macam bahaya baik berupa musuh maupun bahaya dalam bentuk 

                                                             
59Abdullah, (57) tahun wawancara tanggal di Kecamatan Donggo 12 januari 2024 
60 Syamsuddin Abdul Hamid Zein, wawancara, Doridungga Donggo 12 Janari 2024 
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penyakit. Rangkaian pelaksanaan tradisi makakamba makakimbi oleh 

masyarakat Donggo terbagi menjadi dua tahap anatara lain tahap 

persiapan dan pelaksanaan   

Pertama tahap pesiapan, Penganut kepercayaan  makakamba 

makakimbi mempersiapkan segala bentuk perlengkapan untuk 

melakukan upacara tersebut pada tahap ini, masyarakat 

mempersiapkan alat dan bahan-bahan seperti beras, yang sudah 

diwarnai dengan kunyit, ayam dua ekor Jantan dan betina, daun siri, 

kemudian padi yang disangrai tidak menggunakan minyak. Setelah 

bahan bahanya sudah terkumpul maka seorang panggawa (sebagai 

perantaraan) mengunjungi oi mbani (tempat pelaksanaan ritual) 

seorang panggawa ini yang akan memimpin ritual untuk memanggil 

roh leluhur mereke serta mengutarakan tujuan dan maksud mereka. 

Adapun bahan-bahan yang mereka bawa (sesajen) pada acara 

makakamba makakimbi dianataranya : 

a) Ro’o kalo (daun pisang) 

Daun pisang melambangkan kebermanfaatanya dalam kehidupan 

sehari-hari dengan demikian, dapat memberikan nilai edukasi bahwa 

sebaik baiknya mausia adalah mausia yang bermanfaat bagi orang lain.  

b) Karaba fare (padi yang disangrai) 

Karaba fare digunakan untuk memperindah suasana. Karaba fare 

ini bermakna melambangkan suasana keharmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Karaba fare juga bermakna kemakmuran hidup yang 

didambakan oleh orang.  
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c) Lilin  

Sebagai penerang, lilin digunakan sebagai penerang dikegelapan 

malam mengandung makna bahwa sebagai individu dalam 

bermasyarakat harus mampu menjadi teladan bagi orang lain, minimal 

untuk diri sendiri dan keluarga. 

d) Bongi monca (beras kuning)  

Bongi monca (beras kuning) melambagkan bahwa beras berarti 

sumber kehidupan, sedangkan warna kuning melambangkan 

kedamaian kehidupan bermasyarakat dan keharmonisan. Masyarakat 

diharapkan mampu mengambil contoh dari sumber-sumber kebenaran 

Al-Qur’an dan hadis sehingga, akan mendapat ketentraman dan 

kedamaian dalam mengarungi kehidupan bersosial dan 

bermasyarakat.  

e) Malanta (kain putih)  

Mengandung makna sebagai kebersihan, kejernihan, dan kesucian 

hati dengan selalu menyandarkan hati mereka kepada tuhan yang 

Maha agung. Agar segala perbuatan yang dilakukan mendapat 

keberkahan dari Allah swt.  

f) Pangaha soji (kue soji)  

Kue soji ini sebagai pelengkap dalam upacara ini sebab 

Masyarakat Donggo bahwa jika kue soji tidak terpenuhi atau tidak ada 

maka diyakini akan terjadi sesuatu pada masyarakat.61 

                                                             
61 Baka Pena (56 tahun)  Wawancara  di Kecamatan Donggo Pada Tanggal 13 Januari 

2024   
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tradisi makakamba makakimbi memiliki makna untuk 

membebaskan diri dari roh-roh jahat agar selamat dari bahaya yang 

mengancam kehidupan menurut kepercayaan makakamba makakimbi 

membawa sesajen yang dibacakan mantra mantra oleh seseorang yang 

dianggap mampu mengusir roh-roh jahat. Upacara semacam ini dalam 

kepercayaan makakamba makakimbi disebut dengan do’a dana. Tradisi 

makakamba makakimbi ini dilakukan karena adanya bencana dan 

malapetaka yang telah menimpa masyarakat, seperti gempa bumi, 

sering terjadi kematian, wabah penyakit yang melanda masyarakat dan 

lain-lain.  

Kedua tahap pelaksanaa, Proses pelaksanaan tradisi makakamba 

makakimbi setelah semua bahan-bahan terkumpul (perantaraan) maka 

dilakukanlah proses pemanggilan roh leluhur mereka oleh panggawa 

dengan diiringi dengan pembacaan do’a. Setelah itu, mereka 

mengutarakan niat dan maksud mereka kemudian menaruh sesajen 

yang mereka bawa di oi mbani (sumur tua) setelah itu, seorang 

pangawa akan melepaskan ayam yang dibawa tadi. Dalam kepercayaan 

masyarakat Donggo berdasarkan hasil wawancara salah seorang 

panggawa bapak Abdul salam bahwa ketika ayam yang dilepas itu 

langsung terbang itu menendakan bahwa hajat yang diutarakan tadi 

langsung diterima oleh roh leluhur mereka sedangkan ketika ayam 

tersebut lari dibawah maka itu bertanda permintaan mereka sedang 

diproses dan membutuhkan waktu satu dua hari. 

Na ngemo si janga tanda na salama taho ran tai mori di dana ro 

rasa ro na tarima ba ompu ra wa’I ndai ma waura lampa ulu. Na 

lampa sijanga awa dana tandana ede waras ngerina au ra raho ra 

ne’e mu.  
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(Ketika ayam langsung terbang maka itu bertanda baik 

permintaan kita langsung diterima oleh nenek moyang kita, kalua 

ayam itu langsung lari itu tandanya permintaan kita sedang 

diproses antara dua sampai tiga hari kemudian).62 

Pelaksanaan tradisi makakamba romakakimbi bagi masyarakat 

Donggo sangat mempercai bahwa leluhur mereka masih ada disekitar 

mereka dan bersemayam ditempat tempat tertentu seperti di oi mbani 

maka hal demikian dilakukan untuk menghormati leluhur mereka agar 

tidak terjadi sesuatu malapetaka atau musibah dan sebagai 

representasi menjaga hubungan mereka dengan tuhan sesama 

manusia maupun alam disekitar mereka.  

Aksa mengatakan bahwa praktek kepercayaan makakamba 

makakimbi dalam pandangan budaya dan kearifan lokal ini adalah 

bentuk keberagaman budaya dari sekian budaya yang ada di 

Kecamatan Donggo. Dalam prakteknya menurut Aksa mereka 

membagikan Sebagian rejeki mereka bukan haya kepada manusia saja 

akan tetapi semua mahluk ciptaan tuhan yakni kepada hewan yang ada 

disekitar mereka beras yang mereka bawa itu sebagianya mereka tabur 

ditanah yang nantinya akan dimakan oleh burung maupun hewan 

lainya.63 

Qurais Shihab mengatakan tentang budaya dan kepercayaan lokal 

yang berkembang di berbagai daerah di nusantara bisa saja 

diperselisihkan. Terlepas setuju atau tidaknya dengan istilah tersebut, 

tetapi lebih berfokus pada substansinya. Islam turun di Mekkah lalu 

                                                             
62 Abdul Salam,, (63 tahun) Wawancara di Kecamatan Donggo Tanggal 12 Januari 

2024  
63 Aksa, (40 tahun) Wawancara di Kecamatan Donggo Tanggal 12  Jauari 2024  
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tersebar ke Madinah dan kedaerah-daerah lainya seluruh dunia bahkan 

sampai di Indonesia. Islam menyebar dan dipertemukan dengan 

budaya setempat Ketika islam turun di Mekah maka bertemu dengan 

budaya Mekah begitupun didaerah lainya.64 

Berangkat dari kesadaran mendialogkan Agama dan budaya dari 

tataran substansinya, pada dasarnya agama dan budaya dipandang 

sebagai relatively absolute (hanya secara relatif absolut), atau jika 

dibalik absolutely relative atas klaim-klaim “kebenaran” yang secara 

tradisional memang inheren dalam agama dan kepercayaan, maka 

Agama bisa diharapkan Kembali seperti sedianya mengambil peran 

pembebasan (interior dan eksterior) atas kemanusiaan. Dalam 

pandagan philosophia prennis yang mengandaikan theart of religion 

bahwa dalam jantung setiap agama dan tradisi autentik mengandung 

pesan kebenaran yang sama, yaitu ide tentang ketuhanan yang maha 

Esa. Akan tergambarlah titik terang yang menjadi benang merah dan 

menemukan akar filosofinya yang autentik, terutama dalam 

membangun relasi antara Agama dan budaya ditengah tataran 

kehidupan umat mausia. 65 Dari penjelasan diatas dapat dipahami 

bahwa, jika kepercayaan makakamba makakimbi bertentangan dengan 

Islam maka ditolak dan direvisi, jika sejalan dengan syari’at islam maka 

dijadikan sebagai budaya yang harus dipertahankan oleh karena itu, 

kepercayaan makakamba makakimbi ini perlu didampingi mulai dari 

proses pelaksanaan upacara ritual dari awal hingga akhir perlu 

                                                             
64 Https://Www.Nu.Or.Id/Amp/Opini/Quraish-Shihab-Dan-Islam-Nusantara-Ribee 

Diakses Pada Tanggal Rabu, 1 Mei 2024   
65 Muhammad Sabri, Ketuhanan Yang Berkebudayaan Dalam Timbangan Philosophia 

Prennis Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Filsafat Islam Fakultas Syari’ah 
Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2024, h. 20-21  

https://www.nu.or.id/amp/opini/quraish-shihab-dan-islam-nusantara-riBEE
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dilakukan pembinaan tatacara ritual, pengawasan ritual, edukasi 

tentang ritual, pendampingan dalam penyucian dan pembersihan ritual 

sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisi mereka dengan cara yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini mencerminkan pendekatan dakwah 

yang kontekstual terhadap kearifan lokal, memungkinkan penyampaian pesan 

agama secara harmonis dan efektif. Kepercayaan Makakamba dan Makakimbi 

di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, adalah manifestasi dari kearifan lokal 

yang kaya akan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya. Dengan memahami 

makna yang terkandung dalam kepercayaan ini, kita dapat lebih menghargai 

dan melestarikan warisan budaya yang unik dan berharga ini 

2. Bentuk dakwah penyuluh Agama pada Masyarakat penganut 

kepercayaan makakamba makakimbi di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima  

Penyuluh agama memastikan bahwa pelaksanaan ritual dalam 

kepercayaan makakamba makakimbi tidak hanya berjalan dengan lancar 

tetapi juga bermakna secara spiritual dan keagamaan. Mereka membantu 

masyarakat memahami dan menghayati setiap aspek dari ritual tersebut, 

sehingga dapat memperkuat ikatan mereka dengan nilai-nilai agama dan 

budaya yang mereka anut. Peran penyuluh agama dalam proses pelaksanaan 

upacara makakamba makakimbi ini diantaranya:  

a. Penyusunan dan Penyampaian Doa 

Penyuluh agama membantu menyusun dan menyampaikan doa-doa yang 

sesuai dengan ajaran agama dalam kegiatan ritual makakamba makakimbi. 

Doa-doa ini penyuluh agama bacakan untuk memohon berkah dan 

keselamatan dari Tuhan dan mengintegrasikan antara budaya dengan agama. 
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Penyusunan doa oleh penyuluh agama pada saat ritual kepercayaan 

Makakamba dan Makakimbi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, 

melibatkan proses yang sangat hati-hati dan sensitif, mengingat perlunya 

menghormati nilai-nilai tradisional sambil tetap mengintegrasikan ajaran 

agama yang dianut oleh masyarakat.  

Penyuluh agama pertama-tama harus memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang tradisi dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat 

penganut kepercayaan Makakamba dan Makakimbi. Ini melibatkan 

mempelajari sejarah, makna, dan praktik-praktik yang ada dalam kepercayaan 

tersebut. Penyuluh agama biasanya bekerja sama dengan tokoh adat dan 

pemuka masyarakat setempat. Dialog dan kolaborasi ini penting untuk 

memastikan bahwa doa yang disusun tidak hanya sesuai dengan ajaran agama, 

tetapi juga menghormati dan mengintegrasikan elemen-elemen tradisional 

yang penting bagi masyarakat. 

Dalam penyusunan doa, penyuluh agama mencari titik-titik kesamaan 

antara ajaran agama yang mereka anut dengan nilai-nilai tradisional yang ada. 

Nilai-nilai universal seperti penghormatan kepada leluhur, kesejahteraan, 

perlindungan, dan keharmonisan dengan alam sering kali menjadi landasan 

dalam penyusunan doa. 

Doa yang disusun oleh penyuluh agama biasanya mengintegrasikan ajaran 

agama seperti Islam atau Kristen dengan cara yang harmonis. Misalnya, dalam 

konteks Islam, doa mungkin mengandung ayat-ayat dari Al-Quran atau doa-

doa Nabi Muhammad yang relevan, sambil tetap mempertahankan elemen-

elemen tradisional seperti penghormatan kepada leluhur. Penggunaan bahasa 

dan simbolisme dalam doa juga sangat penting. Penyuluh agama memastikan 

bahwa doa tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat 
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setempat dan menyertakan simbol-simbol yang memiliki makna khusus dalam 

tradisi Makakamba dan Makakimbi. 

Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara 

menghormati kepercayaan tradisional dan memastikan bahwa doa tersebut 

sesuai dengan ajaran agama. Penyuluh agama harus sangat berhati-hati dalam 

penyusunan doa agar tidak mengesampingkan atau menyinggung 

kepercayaan lokal. Penyuluh agama sering kali memberikan pendidikan dan 

pengarahan kepada masyarakat tentang bagaimana nilai-nilai tradisional 

dapat selaras dengan ajaran agama. Ini membantu masyarakat memahami dan 

menerima integrasi tersebut dengan lebih baik.  

Penyuluh agama harus bersikap adaptif dan fleksibel, siap untuk 

menyesuaikan doa berdasarkan feedback dan kebutuhan masyarakat. 

Kolaborasi yang berkelanjutan dengan tokoh adat dan masyarakat adalah 

kunci keberhasilan dalam hal ini, Penyusunan doa oleh penyuluh agama untuk 

masyarakat penganut kepercayaan Makakamba dan Makakimbi adalah proses 

yang kompleks dan memerlukan sensitivitas budaya. Dengan pendekatan 

yang penuh penghormatan dan integratif, penyuluh agama dapat membantu 

menciptakan doa-doa yang tidak hanya bermakna secara spiritual, tetapi juga 

relevan dan dihormati oleh masyarakat setempat.  

b. Pembinaan Tata Cara Ritual 

Penyuluh agama memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan 

ritual yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Mereka menjelaskan 

langkah-langkah yang harus diikuti dan makna dari setiap tindakan yang 

dilakukan dalam ritual tersebut. Penyuluh agama memiliki peran penting 

dalam membina masyarakat agar melaksanakan tata cara ritual yang sesuai 

dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks masyarakat yang juga memiliki 
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kepercayaan lokal seperti Makakamba dan Makakimbi di Kecamatan Donggo, 

Kabupaten Bima. Berikut adalah cara-cara yang biasanya dilakukan oleh 

penyuluh agama dalam melakukan pembinaan tersebut. 

Penyuluh agama pertama-tama perlu memahami secara mendalam 

kepercayaan lokal dan budaya masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan 

mereka untuk mengenal nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada Penyuluh 

agama harus membangun hubungan yang baik dengan tokoh adat, pemuka 

masyarakat, dan warga. Dengan adanya hubungan yang baik, proses 

pembinaan akan lebih mudah diterima dan dipahami. Mengadakan pengajian 

rutin dan ceramah yang membahas tentang tata cara ritual yang benar 

menurut ajaran Islam. Penyuluh agama harus menyampaikan materi dengan 

cara yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal. Memberikan 

pelatihan praktis tentang pelaksanaan ritual Islam, seperti cara berwudhu, 

shalat, membaca Al-Qur'an, dan doa-doa harian. Pelatihan ini bisa dilakukan di 

masjid atau pusat kegiatan komunitas. 

Melibatkan tokoh adat dalam proses pembinaan sehingga ada dukungan 

dari pihak yang dihormati oleh masyarakat. Ini juga membantu dalam 

memodifikasi ritual lokal tanpa menghilangkan makna budaya yang penting. 

Mengadakan dialog terbuka antara penyuluh agama, tokoh adat, dan 

masyarakat untuk membahas cara-cara menjalankan ritual yang tetap 

menghormati tradisi lokal namun sesuai dengan ajaran Islam. Memberikan 

pendampingan secara terus-menerus kepada masyarakat. Penyuluh agama 

harus bersedia menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan saat 

masyarakat mulai menerapkan tata cara baru. Penyuluh agama harus 

mengadopsi pendekatan yang sensitif, edukatif, dan kolaboratif dalam 

membina masyarakat penganut kepercayaan Makakamba dan Makakimbi. 
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Dengan memahami dan menghormati tradisi lokal, penyuluh agama dapat 

membantu masyarakat menjalankan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam 

tanpa kehilangan identitas budaya mereka. 

c. Pengawasan Pelaksanaan Ritual 

Penyuluh agama mengawasi pelaksanaan ritual untuk memastikan bahwa 

semua prosedur dijalankan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai agama. 

Mereka juga memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik yang bertentangan 

dengan ajaran agama yang dilakukan. Pengawasan pelaksanaan ritual oleh 

penyuluh agama adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ritual-

ritual yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam masyarakat 

yang memiliki tradisi kepercayaan lokal seperti Makakamba dan Makakimbi 

di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Berikut adalah langkah-langkah yang 

dapat dilakukan oleh penyuluh agama dalam pengawasan pelaksanaan ritual.  

Penyuluh agama harus memahami secara mendalam ajaran Islam dan 

tradisi lokal. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang ritual-ritual 

yang umum dilakukan dan bagaimana mereka bisa diselaraskan dengan ajaran 

Islam. Menyusun rencana pengawasan yang mencakup jadwal, metode, dan 

alat pengawasan. Rencana ini harus fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan 

dan situasi di lapangan. Menyampaikan kepada masyarakat tujuan dan 

pentingnya pengawasan. Ini membantu masyarakat memahami bahwa 

pengawasan dilakukan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk mengkritik 

atau mengontrol secara berlebihan. Mengadakan sesi edukasi tentang tata 

cara ritual yang benar menurut ajaran Islam sebelum pengawasan dilakukan. 

Edukasi ini bisa dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan simulasi. Penyuluh 

agama melakukan observasi langsung saat ritual dilaksanakan. Observasi ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa ritual dijalankan sesuai dengan tata cara 
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yang telah disepakati Selain observasi, penyuluh agama juga dapat berperan 

aktif dalam mendampingi pelaksanaan ritual. Ini memberikan kesempatan 

untuk memberikan bimbingan langsung jika diperlukan.  

Jika ada ritual persembahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, 

penyuluh agama dapat mengarahkan masyarakat untuk menggantinya dengan 

sedekah atau doa bersama di masjid. Pengawasan memastikan bahwa 

perubahan ini diterapkan dengan benar. Penyuluh agama mengawasi 

pelaksanaan shalat dan doa dalam konteks ritual adat, memastikan bahwa tata 

cara shalat dan doa sesuai dengan syariat Islam, seperti wudhu yang benar, 

gerakan shalat yang tepat, dan penggunaan bahasa Arab dalam doa. 

Pengawasan pelaksanaan ritual oleh penyuluh agama harus dilakukan dengan 

pendekatan yang edukatif, kolaboratif, dan penuh pengertian. Langkah-

langkah ini memastikan bahwa ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat 

tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga tetap menghormati tradisi 

dan nilai-nilai lokal. 

d. Edukasi tentang Makna Ritual 

Penyuluh agama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang makna 

dan tujuan dari setiap ritual. Mereka menjelaskan bagaimana ritual tersebut 

berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritual, sehingga 

masyarakat dapat lebih memahami dan menghayati pelaksanaannya. 

e. Pendampingan dalam Penyucian dan Pembersihan Ritual 

Banyak ritual dalam tradisi Raju yang melibatkan penyucian atau 

pembersihan simbolis. Penyuluh agama memberikan panduan tentang cara 

melakukan penyucian ini sesuai dengan ajaran agama, termasuk penggunaan 

air suci atau bahan-bahan lain yang dianggap sakral. 
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Bentuk dakwah penyuluh agama pada masyarakat penganut 

kepercayaan Makakamba-Makakimbi di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima 

dapat dilihat dari praktik agama resmi yang mencerminkan kepercayaan asli 

dan budaya setempat sebagai penyatuan identitas mereka. Meskipun 

penganut agama monoteis seperti Islam, Katolik, dan Protestan, masih 

menjunjung tinggi kepercayaan asli dan budaya setempat sebagai penyatuan 

identitas mereka. Konsep kosmologis yang mengagungkan harmoni dengan 

tanah yang etnis Donggo tempati, tanami, serta keyakinan yang dianut bahwa 

arwah para leluhur hadir dalam aneka monumen budaya, rumah adat, upacara 

tradisional, serta pemberian identitas nama orang. 

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, terdapat upaya untuk 

membangun kesadaran sosial masyarakat Bima, khususnya masyarakat 

Donggo, melalui peran pendidikan. Penelitian bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesadaran sosial masyarakat Bima selama ini, 

mendeskripsikan peran pendidikan dalam membangun kesadaran sosial, dan 

mendeskripsikan korelasi pendidikan dengan kesadaran sosial pada 

masyarakat Bima, khususnya masyarakat Donggo. 

Bentuk dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama pada Masyarakat 

penganut kepercayaan makakamba makakimbi adalah penyuluh agama 

melalukan pendekatan personal terhadap panggawa (pemimpin upacara 

makakamba makakimbi) penyuluh agama mendekati panggawa melalui 

diskusi tanya jawab tentang konsep ketuhanan. Adapun materi yang 

disampaikan oleh penyuluh agama meliputi aspek akidah.  

Bentuk pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap 

proses dakwah, serta mendapatkan gambaran tentang prinsip-prinsip 
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dakwah. Bentuk dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di Kecamatan 

Donggo Kabupaten Bima adalah mengunakan bentuk dakwah melalui diskusi 

tanya jawab. Adapun materi yang dibahas mengenai problematika yang sering 

muncul ditengah masyarakat baik dari aspek sosial, politik, Agama, maupun 

budaya yang berkembang ditengah masyarakat. Melalui diskusi tanya jawab 

penyuluh Agama memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

bertanya dan memberikan komentar sehingga penyuluh Agama dapat 

mengetahui tingkat pemahaman serta model pemahaman masyarakat tentang 

Agama.  

Diskusi tanya jawab kami lakukan di Desa Mpili khususnya ditempat 

pelaksanaan upacara makakamba makakimbi di Oi Mbani. Respon 

masayarakat Ketika kami mengadakan diskusi ini sangat baik dimana 

bukan hanya kalangan usia lima puluh keatas akan tetapi banyak anak-

anak muda yang ikut serta dalam kegiatan diskusi ini.66 

Diskusi dan tanya jawab dilakukan oleh penyuluh Agama difokuskan di 

desa Mpili, pemilihan bentuk dakwah melalui diskusi ini berdasarkan pada 

pembacaan kondisi masyarakat sebelum dilakukan penyuluhan atau pada 

tahap perencanaan. Alasan yang paling mendasar adalah karena didesa 

tersebut merupakan desa binaan terutama persoalan moderasi beragama 

karena di desa tersebut terdapat tiga Agama diantaranya Islam, Kristen, dan 

katolik. Berbeda dengan ditempat lain misalnya di Donggo bagian barat 

pemilihan pendekatan dakwah lebih kepemberdayaan Masyarakat dari segi 

keilmuan masyarakat Donggo bagian barat bisa dikategorikan cukup tinggi 

pemahaman tentang keagamaannya. Adapun agama yang dianut masyrakat 

Donggo bagian barat adalah agama Islam. Sehingga dalam keseharian 

Masyarakat selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam keadaan ini juga 

                                                             
66 Muarif , (30 tahun) Wawancara di Kecamatan Donggo Tanggal 13 Jauari 2024.   
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diimbangi dengan tersedianya fasilitas peribadatan terhitung didesa Bumipajo 

ada sebanyak dua masjid yang berada di dusun Ncuhi dan dusun Padende.   

Tanya jawab ini sangat efektif bagi kami sebap bukan haya diruang-

ruang yang formal kami lakukan akan tetapi bisa kami lakukan Ketika 

bersilaturahmi dirumah-rumah mereka bahkan kami juga melakukan 

diskusi tayajawab dilakukan ketika sedang berkebun disawah karena 

kebanyakan waktu Masyarakat mereka habiskan berkebun atau Bertani 

disinilah kami bisa menunjukan peran kami sebagai penyuluh agama.67 

Model kegiatan diskusi yang dilakukan oleh penyuluh agama di 

Kecamatan Donggo antara lain: 

a) Pendahuluan 

Penyuluh memperkenalkan topik yang akan dibahas dan memberikan 

latar belakang serta tujuan dari diskusi yang dibagun. Seperti prinsip dasar 

dari agama meliputi aspek akidah, ibadah, muamalah, ahlak dan moralitas 

serta etika.  

b) Pembukaan diskusi 

Penyuluh memulai dengan menyampaikan pokok materi dengan 

memberikan gambaran singkat mengenai tema yang dibawakan untuk 

memancing minat disinilah dapat dilihat kredibilitas seorang penyuluh dalam 

memainka peranya sebagai juru dakwah.  

c) Pemaparan materi 

Penyuluh menyampaikan materi atau informasi terkait topik yang 

dibahas. Kemampuan sorang penyuluh dalam menarik perhatian audiens 

merupakan cara yang tepat dalam mempengaruhi sikap, dan pendapat 

audiens.  

d) Tanya jawab 

                                                             
67 Salahuddi, (45 tahun) Wawancara di Kecamatan Donggo Tanggal 13 Januari 2024  
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Peserta diajak untuk berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan 

atau memberikan pendapat mereka tentang materi yang disampaikan. 

Penyuluh agama aka menjadi penengah dalam mengklarifikasi mengenai 

jawaban yang shohi terhadap tema yag dibahas. 

e) Refleksi dan kesimpulan 

Penyuluh mengajak peserta untuk merenungkan apa yang telah mereka 

pelajari dari diskusi tersebut dan bagaimana bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehar-hari. Disini penyuluh Agama memberikan suatu pandagan baru yang 

mengacu pada konsep Al-Qur’an dan hadis. Serta memberikan kesimpulan 

ahir dari diskusi dan bisa menjadi bekal bari para audiens dalam mnejalani 

kehidupan.  

Respon masyarakat terhadap dakwah yang dilakukan oleh penyuluh 

agama melalui diskusi ini sangat baik dimana Masyarakat sangat berantusias 

mengikuti kegiatan tersebut, selain mereka akan mendapatkan ilmu mereka 

juga bisa bersilaturahmi dengan sesama.  

Saya senang sekali menegikuti kegiatan seperti ini karna kami ingin 

mendapatka informasi baru, berbagi pandangan dengan orang-orang 

disekeliling kami, dan mencari jawaban yang bisa memecahkan masalah 

yang ada dilingkungan bermasyarakat forum ini juga akan menjadi 

tempat kami belajar ilmu agama serta memperluas wawasan kami dalam 

khsanah keilmuan.68  

Bentuk dakwah melalui diskusi ini, merupakan salah satu cara untuk 

mengupas terkait persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Diskusi ini 

dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memahami ajaran 

Islam secara kaffah (secara menyeluruh). Dilihat dari latar belakang 

Masyarakat Donggo yang menujung tinggi nilai-nilai budaya maka, langkah 

                                                             
68 Riswan, (27 tahun) wawancara di Kecamatan Donggo  13 januari 2024   
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yang tepat adalah menjak berdiskusi dalam forum terbuka. Kelebihan dakwah 

melalui diskusi penyuluh agama dapat menunjukan kredibilitasnya sebagai 

seorang penyuluh dalam mempengaruhi sikap, perilaku serta tindakan 

Masyarakat atau audiens. 

Bentuk dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama melalui diskusi ini, 

berkaitan dengan kepercayaan masyarakat penganut kepercayaan makakmba 

makakimi bahwa masyarakat donggo bukanlah masyarakat yang tidak 

beragamais akan tetapi, membutuhkan pemahaman tentang substansial 

terhadap budaya yang mereka yakini. Budaya yang masyarakat anut bukanlah 

hadir begitu saja akan tetapi sudah melalui tahap yang Panjang dimana proses 

tersebut didapatkan melalui usaha pencarian kebenaran yang mengantarkan 

masyarakat pada suatu kebenaran yang sesuai fitrah manusia, akan tetapi 

Islam hadir untuk mengisi serta memberikan makna pada budaya yang 

berorientasi pada nilai-nilai Islam. Melalui diskusi inilah antara budaya dan 

agama dapat dikomunikasikan serta mendapatkan jalan keluar dalam 

menemukan jati diri sesuai petunjuk Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Dalam 

berdiskusi akan ditemukan suatu pandagan yang akan mengarahkan pada 

jalan kebenaran. Komunikasi yang dibangun oleh penyuluh agama tentunya 

komunikasi yang berlandaskan prinsip komunikasi Islam serta 

memperhatikan tujuan dari komunikasi itu sendiri. 

Dakwah melalui diskusi dapat berperan penting dalam membangun 

hubungan baik antara penganut kepercayaan Makakamba Makakimbi di 

Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Berikut beberapa hubungan dan 

manfaatnya: 
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1. Peningkatan Pemahaman Diskusi memungkinkan para penyuluh 

agama untuk memahami kepercayaan dan praktik Makakamba 

Makakimbi. Ini membantu dalam mengidentifikasi titik persamaan dan 

perbedaan, sehingga dapat merumuskan pendekatan dakwah yang 

lebih bijaksana dan hormat. 

2. Penyebaran Informasi Melalui diskusi, masyarakat dapat lebih 

memahami ajaran Islam secara langsung dari para penyuluh. Ini 

membantu mengurangi kesalahpahaman dan stereotip tentang Islam di 

kalangan penganut Makakamba Makakimbi. 

3. Membangun Kepercayaan Diskusi yang dilakukan dengan cara yang 

inklusif dan menghargai dapat membantu membangun kepercayaan 

antara kedua komunitas. Ini penting untuk menciptakan suasana 

harmoni dan koeksistensi damai. 

4. Pertukaran Budaya Diskusi memungkinkan adanya pertukaran budaya 

dan nilai-nilai antara kedua kelompok. Ini dapat memperkaya 

pemahaman satu sama lain dan mendorong toleransi serta 

penghargaan terhadap keberagaman. 

5. Solusi Bersama untuk Masalah Sosial Melalui dialog, kedua kelompok 

dapat bekerja sama dalam mencari solusi untuk masalah sosial yang 

mereka hadapi, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Ini 

memperkuat solidaritas dan kerja sama dalam komunitas. 

6. Penyesuaian Metode Dakwah Penyuluh agama dapat menyesuaikan 

metode dakwah mereka berdasarkan feedback dari diskusi. Ini 

memastikan bahwa pesan yang disampaikan relevan dan dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat. 
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Dengan pendekatan yang terbuka, dialogis, dan saling menghormati, 

dakwah melalui diskusi dapat menjadi jembatan yang kuat untuk membangun 

hubungan yang harmonis dan konstruktif antara penganut Islam dan 

penganut kepercayaan Makakamba Makakimbi di Kecamatan Donggo. 

Hubungan dakwah melalui diskusi ini akan memberikan sebuah 

pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh penyuluh agama adalah sebuah 

Langkah yang dibangun atas dasar tupoksinya dalam mengemban tugas 

sebagai penyuluh agama oleh karena itu, untuk menyambut hal itu maka 

kegiatan yang dibangun adalah melakukan diskusi kelompok kepada 

Masyarakat untuk melihat aktivitas masyarakat dalam menjalani kehidupan. 

Dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut penyuluh agama memberikan 

pemahaman bahwa Islam memiliki prinsip yang tidak bisa ditoleransi 

misalnya berkaitan dengan kemurnian akidah, maka tugas penyuluh agama 

memberikan pemahaman kepada Masyarakat untuk terus memberikan 

pemahaman melalui diskusi-diskusi yang dibangun atas kesadaran 

menyelamatkan umat dari hal-hal yang menjerumuskan pada kesyirikan.  

Melalui diskusi penyuluh agama memberikan penekanan terhadap 

masyarakat agar memperhatikan hal-hal yang akan menjerumuskan pada 

persoalan kesyirikan terutama pada praktek budaya yang diwariskan oleh 

leluhur mereka, kepercayaan lokal itu telah ada sebelum Islam hadir di tanah 

Donggo sehingga tidak heran bahwa kepercayaan lokal semacam itu masih 

mengakar kuat dalam tataran masyarakat Donggo. Ketika sesuatu sudah 

dianggap benar maka proses pelaksanaanyapun harus sesuai dengan ajaran 

Islam atau tidak bertentangan dengan syari’ah Islam. Contoh ayam dalam 

Islam itu  dari zatnya halal dimakan, dan dianggap benar akan tetapi, ayam itu 

bisa menjadi tidak halal Ketika proses penyembelihan tidak sesuai dengan 
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syari’ah atau tidak membaca bismillah. Maka dengan demikian Ketika dari sisi 

substansial tradisi tersebut sudah menunjukan wajah Islam akan tetapi jika 

proses pelaksaanya tidak sesuai syari’ah maka sudah barang tentu tradisi 

tersebut sudah melenceng atau keluar dari ketentuan agama. Berdiskusi 

disebutkan didalam Al-Qur’an dengan mujadalah yang berarti berdebat atau 

menukar pikiran. Adapun Sebagian ulama menagrtikan kata “jadala” sebagai 

menarik tali dan mengaitkanya guna menguatkan sesuatu. Dalam berdiskusi 

harus menggunakan konsep dan teori yang secara ilmiah dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Memberikan dakwah kepada masyarakat penganut kepercayaan 

Makakamba Makakimbi di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, memerlukan 

pendekatan yang bijaksana dan menghormati kepercayaan serta budaya 

mereka. Berikut adalah beberapa materi dakwah yang cocok dan cara 

penyampaian yang tepat: 

1. Tawhid (Monoteisme) 

Materi Penjelasan tentang konsep keesaan Tuhan dalam Islam, 

mengaitkannya dengan elemen kepercayaan lokal yang mungkin 

memiliki konsep kekuatan tertinggi atau spiritual. Cara Penyampaian 

Gunakan analogi atau contoh dari kepercayaan Makakamba Makakimbi 

untuk menjelaskan konsep tawhid dengan cara yang mereka pahami 

dan terima. 

2. Akhlak Mulia (Etika dan Moral) 
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Materi Ajaran tentang pentingnya akhlak yang baik, seperti kejujuran, 

kedermawanan, kesopanan, dan menghormati sesama. Cara Penyampaian 

yang dilakukan oleh penyuluh agama yakni menghubungkan dengan nilai-nilai 

moral dan etika yang sudah ada dalam kepercayaan mereka, sehingga mereka 

dapat melihat kesamaan dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kebersamaan dan Toleransi 

Materi ajaran tentang pentingnya hidup berdampingan dengan damai, 

saling menghormati, dan tolong-menolong dalam masyarakat yang beragam. 

Cara Penyampaian Ceritakan kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam yang 

menunjukkan toleransi dan kerjasama antara umat Islam dan komunitas 

dengan kepercayaan berbeda. Cara Penyampaian Dakwah yang Efektif  

a) Dialog Interaktif Ajak masyarakat untuk berdiskusi dan berbagi 

pandangan, sehingga dakwah menjadi lebih inklusif dan partisipatif. 

b) Menghargai Tradisi Lokal: Jangan langsung mengkritik atau menolak 

praktik-praktik lokal mereka, tetapi cobalah untuk memahami dan 

mencari titik temu. 

c) Visual dan Praktis Gunakan media visual, cerita, dan demonstrasi 

praktis untuk menjelaskan konsep-konsep dakwah. 

d) Pendekatan Emosional Sampaikan materi dengan penuh kasih sayang 

dan empati, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diterima. 

Dengan materi dan pendekatan yang tepat, dakwah bisa menjadi sarana 

yang efektif untuk membangun jembatan pengertian dan kerjasama antara 

penganut Islam dan penganut kepercayaan Makakamba Makakimbi di 

Kecamatan Donggo. 
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Usman berpendapat bahwa mujadalah adalah suatu Upaya yang 

bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan 

argumentasi dan bukti yag kuat. Yang dimaksud dengan diskusi atau berdebat 

adalah memperhatikan prinsip dalam perdebatan yakni dengan cara yang baik 

serta lemah lembut atau tidak menggunakan perkataan yang menyinggung 

perasaan orang lain. Sehingga orang lain akan terbuka pola pikirnya untuk 

menerima kebenaran yang disampaikan. 69 

Syahrani berdiskusi adalah suatu cara penguasaan bahan Pelajaran 

melalui tukar menukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah diperoleh guna memecahkan suatu masalah.70 Dengan kata lain 

metode diskusi merupakan proses saling bertukar pikiran antara dua orang 

atau lebih. Melalui diskusi, kedua belah pihak akan saling berdialog dan 

mengemukakan pandanganya secara argumentatif. Dalam dakwah metode 

diskusi ini medapat perhatian yang sagat besar karena dengan berdiskusi 

dapat merangsang Masyarakat berpikir atau mengeluarkan pendapat sendiri. 

Al-Qur’an mengisaratkan bahwa diskusi sangat perlu dilakukan untuk 

bisa memberikan suatu kesimpulan terbaik diantara persoalan yang dihadapi. 

Dasar diskusi dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surah Qs-Ali Imran/3:159 

َِلِنْتََلهَُمََْۚوَلَوَْكُنْتََفظََ  نََاللّٰه وْاَمِنَْحََفبَمَِاَرَحْمَةٍَمِّ وْلِكَََۖفاَعْفَُاَغَلِيْظََالْقلَْبَِلََنْفضَ 

َفاَِذََ اَِعَنْهُمَْوَاسْتغَْفِرَْلهَُمَْوَشَاوِرْهمَُْفىَِالَْمَْرِۚ  ََِ َاَعَزَمْتََفتَوََكَّلَْعَلىََاللّٰه ََيحُِب  َاللّٰه نَّ

لِيْنََالْمَُ  توََكِّ

Terjemahan:  

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati 

                                                             
69 Usman, Debat Sebagai Metode Dakwah (Kajian Dalam Perspektif Al-Qur’an) Jurnal 

Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi Vol. 1 No. 2 Oktober 2009, h. 79  
70 Syahrani Tambak, Metode Diskusi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

h. 2    
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kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

bertawakal.71 

Kelebihan dakwah melalui diskusi anatara lain pertama dapat 

memperluas wawasan masyarakat. Wawasan Masyarakat dapat berkembag 

melalui diskusi yang dibangun oleh Penyuluh Agama dalam proses 

membimbing dan memberikan pemahaman Ketika melakukan kegiatan 

penyuluhan ditengah masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Wawasan luas 

sangat urgen bagi intelektualitas dan polapikir masyarakat dalam berdiskusi 

tentang Agama. Melalui diskusi ini masyarakat semakin menggunakan pola 

pikir yang tajam dalam memandang sebuah masalah serta mampu 

menghadirkan Solusi terhadap masalah yang dihadapi. Disinilah dampak 

positif dari penggunaan metode diskusi yang dilakukan oleh penyuluh Agama 

dalalam proses diskusi Masyarakat akan terus menerus menggali ilmu dan 

pengetahuan dengan berbagai aspek baik dari aspek akidah, syari’ah dan 

mua’amalah adanya kegiatan ini, mendorong Masyarakat untuk berpikir 

positif dan saling mengargai pendapat orang lain.  

Kedua merangsang aktifitas masyarakat dalam memunculkan ide dalam 

memecahkan problematika yang ada ditengah masyarakat kreativitas itu akan 

muncul melalui pemberian tanggapan dan umpan balik serta komentar-

komentar yang dilontarkan oleh penyuluh Agama kepada peserta diskusi. 

Ketiga dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. 

Penggunaan bentuk dakwah melalui diskusi itu sangat baik untuk 

perkembangan kepribadian masyarakat dalam proses menghargai pendapat 

                                                             
71 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, h.126  
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orang lain. Sikap menghargai pendapat orang lain ini baik untuk dijunjung 

tinggi ditengah Masyarakat yang multicultural sehingga dengan demikian 

dalam tataran kehidupan bermasyarakat mendapatkan ketentraman 

kedamaian, cinta, dan kasih sayang diantara sesama sesuai dengan petunjuk 

Al-Qur’an dan hadis yakni menjaga hubungan seorang hamba dengan tuhanya 

dan sesama manusia. Sikap menghargai diantara sesama ini sangat 

diutamakan dalam membangun hubungan yang baik apalagi ditengah 

keberagamaan suku, budaya, dan Agama. Maka diperlukan pemahaman yang 

multikulturalisme agar tidak menyudutkan orang lain apalagi menyinggung 

perasaan orang lain yang pada akhirnya akan merusak hubungan diantara 

sesama.   

Teori dalam komunikasi berdiskusi merupakn model komunikasi 

sebagai interaksi. Oleh karena itu, Wilbur Schram mengemukakan 

pandagannya bahwa menguji hubungan antara komunikator dan komunikan. 

Dia mengonseptualisasikan model komunikasi interaksional (interactional 

model of communication) yang menekankan proses komunikasi dua arah 

antara komunikator dan komunikan.72 Dengan kata lain, komunikasi berjalan 

dua arah dari komunikator ke komunikan dan dari komunikan 

kekomunikator. Dapat dipahami dari penjelasan diatas dan berdasarkan hasil 

wawancara menunjukan bahwa Kegiatan ini dilakukan, untuk memberikan 

pemahaman serta membimbing masyarakat agar tetap menjunjung tinggi 

nilai-nilai Islam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. Materi ataupun tema yang dibahas yankni pada 

aspek akidah, syari’ah dan mu’amalah. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan tiga 

kali dalam sebulan dengan sasaranya adalah masyarakat umum maupun turun 

                                                             
72 Richard West/ Lyn H. Turner Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi ( 

Edisi 5 Jakarta:Salemba Humanika 2017), h. 12 
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sosiaalisasi disekolah sekolah. Bentuk dakwah melalui diskusi ini dianggap 

sangat efektif dimana antara penyuluh Agama dengan masyarakat terjalin 

komunikasi yang baik dikarenakan penyuluh Agama memberikan ruang dan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan 

gagasanya terlebih lagi agar terhindar dari sifat fanatisme terhadap 

pemahaman yang dianggap keliru. 

1. Paresa rasa 

Penyuluh agama menjadikan budaya paresa rasa ini, sebagai media 

dakwah. Paresa rasa menjadi pintu dialog antara masyarakat untuk 

mencarikan solusi atau pengaduan masalah yang ada disekitar mereka. Titik 

sentral yang menjadi wadah dari paresa rasa ini adalah uma lengge (tempat 

musyawarah). Uma lengge menjadi ikon sekaligus sebagai ritus budaya yang 

menyatukan masyarakat Donggo tanpa terkecuali. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyuluh agama ketika ada 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah antara lain: 

Pertama memanggil dan menghadirkan tokoh agama, tokoh adat, dan 

ketua pemuda. Setelah dilakukan pemanggilan maka penyuluh agama 

meminta keterangan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Penyuluh 

agama menjalankan tugasnya sebagai penyuluh dalam hal ini, memberikan 

bimbingan kepada masyarakat. Penyuluh agama bertindak sebagai penengah 

dalam memecahkan persoalan ketika ada permasalahan dalam masyarakat 

dengan menjadikan budaya paresa rasa ini sebagai media untuk 

menyampaikan pesan-pesan dakwah sekaligus memberikan solusi terhadap 

masalah yang dihadapi. Paresa rasa ini dilakukan oleh penyuluh agama ketika 

ada konflik antara masyarakat yang satu dengan yang lainya, atau ada musibah 
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yang melanda seperti kemarau berkepanjangan dan wabah penyakit. 

Penyuluh agama memanggil semua tokoh agama, tokoh adat, dan semua 

elemen masyarakat untuk dikumpulkan disebuah tempat yang disebut dengan 

uma leme.  

Kedua penyuluh agama memberikan kesempatan kepada tokoh agama, 

tokoh masyarakat, dan ketua pemuda serta anggota masyarakat lainya untuk 

memberikan komentar, tanggapan serta pertanyaan maupun saran dan usulan 

yang pada akhirnya penyuluh agama yang akan memberikan kesimpulan serta 

membawanya ke uma lengge. Uma lengge  adalah salah satu ritus budaya yang 

dijadikan sebagai tempat untuk melakukan mediasi dan musyawarah. Uma 

leme sebagai simbol perdamaian dimana ditempat itulah akan mendapatkan 

titik terang dari setiap masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Ketika 

ada masalah misalnya maka penyuluh agama memanggil yang bersangkutan 

untuk dibawa ke uma lengge memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan 

didampingi oleh babinsa, babinkatinmas, dan kepala desa. Seperti yang sering 

terjadi adalah perkelahian antara pemuda. 

Konflik yang biasa banyak kami temui dikalangan masyarakat adalah 

perkehlahian antara pemuda dimana kebiasaan dilakukan oleh generasi 

muda adalah berpacaran, semisalnya ada seorang pemuda dari kampung 

lain datang kekampung pacarnya, sampai berlarut malam tanpa adanya 

izin dari pihak setempat maka generasi muda akan memanggil dan tidak 

segan memukuli pemuda tersebut. Fenomena inilah yang memicu 

terjadinya konflik antara desa.73 

Bentuk dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama dengan 

menjadikan budaya paresa rasa sebagai media dakwah adalah cara yang tepat 

untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah ditengah masyarakat. Penyuluh 

                                                             
73 Dae Kako, (53 tahun)  wawancara di Kecamatan Donggo tanggal 12 januari 2024.   
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agama memiliki posisi penting dalam menengahi persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat, Buktinya banyak persoalan yang mampu diselesaikan dengan 

budaya tersebut. Budaya paresa rasa ini, sebagai perekat sosial dalam menjaga 

keharmonisan ditengah masyarakat. 

2. Raju (ritual pertanian) 

Raju adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Donggo 

untuk menyambut musim tanam. Ritual ini, melibatkan dou Donggo (orang 

Donggo) baik Kristen, Islam, dan Katolik yang sama-sama memiliki 

kepercayaan makakamba makakimbi mereka melakukan tradisi tersebut 

tanpa adanya sekat-sekat agama. Dengan demikian budaya raju menjadi salah 

satu metode dakwah yang digunakan oleh Penyuluh agama di Kecamatan 

Donggo. Budaya raju ini, menjadi strategi dakwah yang paling tepat dalam 

menyampaikan ajaran Islam. 

Raju adalah sebuah ritual tradisional yang memiliki akar dalam sejarah 

panjang masyarakat Donggo. Budaya ini merupakan warisan nenek moyang 

yang telah berlangsung selama berabad-abad dan sering kali dikaitkan dengan 

penghormatan kepada leluhur serta penjagaan terhadap harmoni alam. 

Tujuan ritual Raju biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memohon 

kesejahteraan, keberkahan, dan perlindungan dari roh-roh leluhur. Selain itu, 

Raju juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga dan 

memperkuat identitas budaya komunitas Donggo. Raju memiliki makna 

spiritual yang mendalam, dimana masyarakat percaya bahwa dengan 

melaksanakan ritual ini, mereka dapat berkomunikasi dengan leluhur dan 

dewa-dewi yang diyakini menjaga serta membimbing mereka. Setiap elemen 

dalam upacara Raju, mulai dari pakaian, musik, tarian, hingga persembahan, 
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memiliki makna simbolis yang menggambarkan nilai-nilai tradisi dan filosofi 

hidup masyarakat Donggo. Misalnya, pakaian tradisional melambangkan 

identitas budaya dan kebanggaan, sementara musik dan tarian 

menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan. Melalui pelaksanaan 

budaya Raju, masyarakat Donggo berusaha melestarikan warisan budaya 

mereka. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap nenek moyang dan upaya 

untuk menjaga identitas budaya dari generasi ke generasi. 

Budaya Raju juga memiliki makna pendidikan, dimana generasi muda 

diajarkan tentang nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah diwariskan. Ini 

membantu mereka memahami dan menghargai akar budaya mereka sendiri. 

Raju sering kali mencerminkan integrasi antara kepercayaan tradisional 

dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Ini menciptakan harmoni 

antara nilai-nilai religius dan budaya lokal. Melalui budaya Raju, masyarakat 

Donggo mengekspresikan identitas dan kebanggaan mereka sebagai bagian 

dari komunitas yang memiliki warisan budaya kaya. Ini juga merupakan cara 

untuk menunjukkan kekayaan budaya mereka kepada dunia luar. 

Penyuluh agama di Kecamatan Donggo memainkan peran penting dalam 

menjaga dan melestarikan tradisi Raju. Mereka sering kali berperan sebagai 

mediator antara kepercayaan tradisional dan ajaran agama yang dianut oleh 

masyarakat. Penyuluh agama membantu mengintegrasikan nilai-nilai religius 

dengan praktik budaya, sehingga tradisi ini dapat terus dijalankan dengan 

penuh penghormatan dan makna. 

Beberapa peran penyuluh agama dalam budaya Raju : 

a. Pembawa Nilai-Nilai Kebijakan 
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Pembawa nilai-nilai kebijakan mencakup prinsip-prinsip yang 

memberikan arahan moral dan etika kepada masyarakat. Nilai-nilai ini tidak 

hanya mewarnai interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga membentuk landasan 

dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat 

komunitas. 

Pertama, kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai dalam budaya 

raju. Masyarakat yang memeluk Islam menganggap kejujuran sebagai 

landasan utama dalam interaksi mereka dengan sesama. Ini mencakup 

kewajiban untuk berkata benar, tidak menipu, dan memegang teguh nilai-nilai 

integritas dalam segala situasi. 

Kedua, keadilan menjadi prinsip yang tidak terpisahkan dari budaya 

raju yang mempengaruhi cara mereka menyelesaikan konflik dan 

memutuskan masalah dalam masyarakat. Dalam Islam, keadilan tidak hanya 

berlaku dalam ranah hukum, tetapi juga dalam pembagian sumber daya dan 

perlakuan terhadap sesama manusia. 

Penghormatan terhadap sesama juga merupakan nilai yang dijunjung 

tinggi. Budaya raju mendorong sikap saling menghargai dan memperlakukan 

orang lain dengan penuh rasa hormat, yang sejalan dengan ajaran Islam 

tentang pentingnya sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan. 

Kesederhanaan dan kehematan juga tercermin dalam cara hidup 

masyarakat raju yang memeluk Islam. Mereka diajarkan untuk tidak 

berlebihan dalam penggunaan sumber daya, baik itu dalam hal ekonomi, 

konsumsi, atau gaya hidup, sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan 

sederhana yang dianjurkan dalam ajaran Islam. 



96 
 

 

Terakhir, kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi bagian dari 

nilai-nilai kebijakan yang diterapkan oleh masyarakat yang memadukan 

budaya raju dengan Islam. Mereka diberdayakan untuk menjaga dan 

melestarikan alam sekitar sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan, 

sehingga memberikan dampak positif bagi ekosistem dan keberlanjutan 

lingkungan hidup. 

Secara keseluruhan, nilai-nilai kebijakan dari budaya raju yang 

memeluk Islam tidak hanya meneguhkan identitas keagamaan mereka, tetapi 

juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter masyarakat yang 

adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini 

dalam kehidupan sehari-hari, mereka berkontribusi positif dalam menjaga 

ketertiban sosial dan kesejahteraan bersama dalam komunitas mereka. 

b. Mempertahankan Identitas Budaya 

Budaya raju juga dapat dijadikan sebagai wahana yang dapat menjamin 

perekatan sosial. Praktek budaya raju tentunya memberikan sumbangan 

pemahaman tentang perubahan sosial keagamaan. Seiring dengan pergeseran 

makna dan bentuk praktik budaya dari waktu-kewaktu akan memperkaya 

khazanah budaya dan kearifan lokal dalam praktek dakwah ditengah 

masyarakat Donggo. 

Dakwah melalui budaya ini kami kembangkan karena melihat 

masyarakat Donggo yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal 

yang telah berkembang dan mengakar kuat ditengah masyarakat 

dakwah melalui budaya sangat efektif sekali dilakukan karena 

masyarakat donggo disatukan oleh budaya yang dianutnya sehingga 

pada proses pelaksanaan budaya raju mereka ikut hadir dan saling 

berbaur antara sesama tanpa adanya penghalang yang menjadi sekat-
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sekat antara mereka. Jika masyarakat lain disatukan oleh agama maka 

Masyarakat Donggo disatukan dengan budaya Raju dan Paresa rasa.74   

Bentuk dakwah yang dilakukan oleh penyuluh Agama ini merupakan 

konteks dakwah yang selaras dengan kebutuhan yang dinginkan oleh 

masyarakat sehingga diterima baik oleh masyarakat.  

Kami bersukur hidup di dana Donggo (tanah Donggo) karena disinilah 

kami belajar tentang menghargai keyakinan diantara sesama karena 

bukan hanya orang islam saja yang ikut hadir di pesta raju ini akan tetapi 

orang diluar Islam juga , karena di Donggo hususnya di Desa Mbawa 

terdapat empat agama diantaranya Islam, Katolik, dan Kristen. Namun 

kami tetap bisa Bersatu dikarenakan kami sama-sama memiliki budaya 

yang sama.75 

Dakwah melalui budaya merupakan cara yang paling ampuh dan mudah 

diterima oleh masyarakat adalah dakwah melalui budaya. seperti yang 

dilakukan wali songo dimana para ulama tersebut tidak melakukan 

diskriminasi terhadap budaya akan tetapi Islam hadir untuk mengakomodir 

budaya yang ada disuatu wilayah tertentu. Budaya merupakan bagian integral 

dari kehidupan masyarakat, sehingga dakwah yang dilakukan melalui budaya 

cenderung diterima dengan lebih baik dan tidak dianggap mengancam. 

Dakwah melalui budaya juga akan memperkuat identitas lokal, dengan 

memanfaatkan elemen budaya lokal, dakwah memperkuat identitas dan 

kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri, sambil memperkaya 

nilai-nilai Islam. Dakwah melalui budaya komunikasinya lebih mudah 

diterima pesan dakwah melalui tradisi lokal lebih mudah diterima dan mudah 

dipahami oleh masyarakat karena disampaikan dalam bentuk budaya dan 

identitas masyarakat itu sendiri. Selain itu juga, dakwah melalui tradisi lokal 

                                                             
74 Sarifuddin, (60 tahun) wawancara di Kecamatan Donggo  tanggal 13 jauari 2014   
75 Ahmad Yasin, (62 tahun) wawancara di Kecamatan Donggo tanggal 13 jauari 2024   
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juga dapat membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan 

memperkuat identitas budaya masyarakat.  

Membangun kelompok atau bermajelis merupakan salah satu bentuk 

dakwah yang klasik dari sekian bentuk dakwah yang dipahami oleh banyak 

orang tetapi demikian bukan berarti hal itu akan ditinggalkan. akan tetapi 

disisi lain, bermajelis ilmu itu akan memberikan sesuatu keharmonisan dan 

kekuatan rasa persaudaraan diantara sesama teruta kepada penyuluh Agama 

sebagai panutan oleh Masyarakat. Adapun kemampuan penyuluh Agama 

dalam mengembangkan bentuk-bentuk dakwah melalui pengajian atau 

ceramahnya diantaranya:   

a) Penyuluh Agama mampu menyesuaikan gagasan yang diajukanya 

dengan sikap-sikap yang dimiliki oleh Masyarakat sebap sikap yang 

berbentuk atas pengalaman dan pendidikan (komunikan atau mad’u) 

besar pengaruhnya dalam hal penentuan perhatian serta tanggapan 

terhadap persuasi.sehingga terlihat Ketika melakukan pengajian bayak 

ibu-ibu yang menanggapi serta memberikan respon terhadap tema yang 

dikaji. 

b) Penyuluh Agama bisa menumbuhkan perhatian, sebab Masyarakat tidak 

akan membaca atau mendengarkan sesuatu yang menjemukan atau 

perhatianya tertuju pada hal-hal lain. Terbukti Ketika pengajian sedang 

berlangsung penyuluh Agama sesekali mengeluarkan candaan atau 

humoris kepada Masyarakat dan tidak terlalu monoton. 

c) Penyuluh Agama mampu menerangkan dan memberi penjelasan sebaik 

mungkin, sebab Masyarakat akan bersikap bodoh amat dan akan 

berprasangka pada hal-hal yang buruk. Bahasa yang digunakan oleh 
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penyuluh Agama adalah Bahasa yang sederhana yang mampu dipahami 

oleh penyuluh Agama bahkan penyuluh Agama juga menggunakan 

Bahasa daerah agar mudah dipahami oleh Masyarakat umum.  

d) Penyuluh Agama mampu menyajikan kenyataan dari alasan-alasan yang 

masuk akal dan memperkuat pada kesimpulan. Materi yang dibawa pada 

saat pengajian dilakukan itu tidak lebih dari tiga sehingga mudah diingat 

oleh Masyarakat mengenai isi pesan yang disampaikan oleh penyuluh 

Agama.   

Dari penjelsan diatas dan ditambah dengan firman Allah swt didalam 

surah Ali-imran ini dapat diambil kesimpulan bahwa bukan haya ibadah 

individual yang diperintahkan oleh Allah swt akan tetapi, ada ibadah yang 

tidak kalah penting yakni ibadah sosia. tidaklah sempurna perbuatan kebaikan 

apabila tidak mengeluarkan harta dimiliki bahkan sekalipun sangat dicintai 

dan apapun bentuknya wajib kita membantu diantara sesama yang 

membutuhkan bantuan kita. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa 

yang ada didalam hati kita.  

Kegiatan dakwah penyuluh Agama Kecamatan Donggo melibatkan 

serangkaian penyampaian pesan Islam. bertujuan untuk menyampaikan 

ajaran Agama kepada masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukan bahwah dakwah yang dilakukan oleh penyuluh Agama 

Kecamatan donggo sudah berjalan dengan baik, namun tidak bisa dipungkiri 

dalam penearapan dakwahnya ada faktor penghambat dalam melaksanakan 

kegiatan penyuluhan. Masyarakat Bima adalah masyarakat agraris yakni 

sebagian besar adalah petani terutama diwilayah bagian Donggo karena letak 

geografisnya menduduki wilayah pengunungan sehingga umumnya 

masyarakat melakukan aktivitas berkebun dan berladang.  
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Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh Agama di Kecamatan 

Donggo merupakan gerakan dakwah yang dilakukan atas dasar fungsi, serta 

peran dan tanggung jawabnya sebagai penyuluh Agama Islam. Prinsip dakwah 

yang dilakukan merupakan asas yang dijunjung tinggi demi tercapainya tujuan 

dari kegiatan penyuluhan baik tujuan umum, husus, maupun tujuan urgen. 

Tugas pokok yang diberi oleh Kementrian Agama RI menjadi landasan utama 

penyuluh Agama dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh. 

Paresa Rasa dan Raju, dalam konteks masyarakat Donggo, adalah tradisi 

budaya yang dijadikan sebagai media dakwah oleh penyuluh agama. Melalui 

pendampingan dalam ritual-ritual ini, penyuluh agama berusaha 

mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan praktik budaya, sehingga 

masyarakat dapat menjalankan tradisi mereka dengan cara yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Ini mencerminkan pendekatan dakwah yang 

kontekstual dan sensitif terhadap kearifan lokal, memungkinkan 

penyampaian pesan agama secara harmonis dan efektif. 

3. Faktor pendukung dan penghambat  

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluh Agama adanya 

kerjasama yang dibangun oleh penyuluh Agama dan masyarakat seperti 

bekerja sama dengan pengurus masjid, dan ketua lembaga adat sehingga jalur 

koordinasi dalam melakukan sosialisasi kegiatan penyuluhan berjalan dengan 

lancar dan membangun mitra dakwah denga pemerintah setempat. Ada 

beberapa faktor pendukung dakwah yang dilakuka oleh penyuluh Agama 

antara lain: pertama Tingginya dukungan dan penerimaan masyarakat 

terhadap pesan-pesan dakwah maupun metode dakwah penyuluh Agama 

sehingga diterima baik oleh masyarakat setempat. Karena dalam setiap 

penyampaian pesan dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama mampu 
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menerangkan dan memberikan penjelasan sebaik mungkin, Bahasa yang 

digunakan oleh penyuluh agama adalah Bahasa yang sederhana dan mampu 

dipahami oleh Masyarakat bahkan penyuluh agama juga menggunakan Bahasa 

daerah agar mampu dipahami oleh Masyarakat umum. Kedua Kemampuan 

atau keahlian penyuluh Agama Penyuluh Agama yang memiliki kemampuan 

pengetahun, dan keterampilan yang baik dalam penyampaian pesan dakwah 

dapat menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan dakwah. Tercatan 

sebanyak  Ketiga Sarana dan prasarana ketersedian sarana dan prasarana 

seperti tempat ibadah, ruang pengajian, atau media komunikasi yang memadai 

dapat mendukung pelaksanaan dakwah oleh penyuluh Agama. Keempat 

Dukungan pemerintah Adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan 

yang mendukung kegiatan dakwah serta menyediakan fasilitas untuk kegiatan 

dakwah penyuluh Agama. 

Faktor penghambat kegiatan penyuluh agama di Kecamatan Donggo 

yakni Sebagian Masyarakat Donggo masih memiliki kepercayaan terhadap 

benda-benda, atau tempat yang dianggap keramat seperti oi mbani dan lain-

lain. Selanjutnya faktor penghambat lainya adalah keterbatasan sumber daya 

manusia. Selanjutnya tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah sehingga 

menyebapkan penyuluh Agama kesulitan dalam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah. pengaruh teknologi, dan media massa, masyarakat yang tingkat 

Pendidikan yang rendah akan gampang terpengaruh oleh isu-isu yang tidak 

benar (hoaks) mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal sehingga 

rentan terjadinya konflik antara masyarakat yang satu dengan yag lainya. 

Tantangan yang dihadapi dan yang menjadi catatan terbesar bagi penyuluh 

Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima adalah masih adanya budaya atau 

tradisi kepercayaan yang masih mengakar kuat ditengah masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwah “Dakwah penyuluh 

Agama pada masyarakat penganut kepercayaan makakamba ro makakimbi di 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” sebagai berikut:  

1. Proses pelaksanaan tradisi makakamba makakimbi bagi Masyarakat 

Donggo antara lain: tahap pertama persiapan, penganut kepercayaan  

makakamba makakimbi pada tahap ini, masyarakat mempersiapkan 

alat dan bahan-bahan seperti beras, yang sudah diwarnai dengan 

kunyit ayam dua ekor Jantan dan betina, daun siri, kemudian padi yang 

disangrai tidak menggunakan minyak. Setelah bahan bahanya sudah 

terkumpul maka seorang panggawa (sebagai perantaraan) 

mengunjungi oi mbani (tempat pelaksanaan ritual) maka seorang 

panggawa (perantaraan) ini yang akan memimpin ritual untuk 

memanggil roh leluhur mereke serta mengutarakan tujuan dan maksud 

mereka.  

Tahap kedua adalah proses pemanggilan roh leluhur mereka 

oleh panggawa serta mengutarakan niat dan maksud mereka 

kemudian menaruh sesajen yang mereka bawa di oi mbani (sumur tua) 

setelah itu, seorang pangawa akan melepaskan ayam yang dibawa tadi. 

Ayam yang dilepas itu langsung terbang itu menendakan bahwa hajat 

yang diutarakan tadi langsung diterima oleh roh leluhur mereka 

sedangkan ketika ayam tersebut lari dibawah maka itu bertanda 

permintaan mereka sedang diproses dan membutuhkan waktu satu 

dua hari.  
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2. Bentuk dakwah yang dilakukan oleh penyuluh Agama pada masyarakat 

penganut kepercayaan makakamba makakimbi di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima adalah melalui diskusi tanya jawab. Bentuk dakwah diskusi 

tanya jawab ini sangat cocok untuk diterapkan di Kecamatan Donggo karena 

melalui budaya raju dan paresa rasa Dakwah yang dilakukan oleh penyuluh 

Agama pada masyarakat penganut kepercayaan makakamba makakimbi 

Adapun Komunikasi yang digunakan oleh penyuluh Agama adalah komunkasi 

persuasi. Dimana komunikasi persuasi berusaha untuk mempengaruhi 

pendapat, pandangan, sikap, maupun mengubah tingkah laku seseorang. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dakwah penyuluh agama di 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima pertama Kemampuan penyuluh 

Agama Penyuluh agama dalam penyampaian pesan dakwah, Karena dalam 

setiap penyampaian pesan dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama 

menerangkan dan memberikan penjelasan sebaik mungkin, Bahasa yang 

digunakan oleh penyuluh agama adalah Bahasa yang sederhana dan mampu 

dipahami oleh Masyarakat bahkan penyuluh agama juga menggunakan Bahasa 

daerah agar mampu dipahami oleh Masyarakat umum. Tercatat sebanyak 5 

penyuluh agama yang memiliki keterampilan dalam bidang dakwah dan 

ditugaskan husus untuk melakukan pembinaan terhadap Masyarakat yang 

memiliki kepercayaan makakamba makakimbi Kedua  keterbukaan tokoh adat 

dan pemuka kepercayaan lokal terhadap pendekatan dakwah yang dilakukan 

oleh penyuluh agama sehingga dapat Membina hubungan baik dan berdialog 

secara berkala dengan mereka. Ketiga Dukungan pemerintah, Adanya 

dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung kegiatan 

dakwah serta menyediakan fasilitas untuk kegiatan dakwah penyuluh Agama. 

Faktor penghambat kegiatan penyuluh agama di Kecamatan Donggo yakni 
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masih Kuatnya Tradisi Lokal atau Kepercayaan Makakamba Makakimbi yang 

telah mengakar kuat dalam Masyarakat akan menjadi hambatan besar bagi 

penyuluh agama Masyarakat mungkin merasa bahwa ajaran baru mengancam 

identitas dan warisan budaya mereka. 

B. Implikasi  

1. Peningkatan Harmoni Sosial Penelitian ini dapat menunjukkan 

bagaimana dakwah yang efektif dapat mengurangi konflik sosial dan 

meningkatkan harmoni antara masyarakat Muslim dan penganut kepercayaan 

lokal. Selanjutnya, Pemberdayaan Masyarakat Dengan memahami kebutuhan 

dan perspektif masyarakat, dakwah dapat lebih memberdayakan mereka 

dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. 

2. Hasil penelitian ini dapat membantu penyuluh agama mengembangkan 

metode dakwah yang lebih efektif untuk memperkuat keimanan dan praktik 

keagamaan masyarakat Muslim di Donggo. Penelitian ini dapat memberikan 

panduan tentang bagaimana menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang 

relevan dan inspiratif, yang dapat membantu dalam pembinaan spiritual 

masyarakat. Selanjutnya Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan 

model dakwah yang inklusif dan adaptif, yang dapat diterapkan di wilayah lain 

dengan kondisi yang serupa. 

3. Penelitian ini dapat menambah literatur akademis tentang dakwah 

dalam konteks masyarakat dengan kepercayaan lokal yang kuat, memberikan 

wawasan baru bagi studi keagamaan dan sosial. Hasil penelitian ini dapat 

menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang dinamika 

keagamaan dan sosial di wilayah tersebut. 
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Dengan demikian, penelitian tentang manfaat dakwah penyuluh agama 

pada masyarakat penganut kepercayaan Makakamba Makakimbi di 

Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dapat memberikan kontribusi yang luas 

dan mendalam bagi pengembangan masyarakat, harmonisasi sosial, dan 

peningkatan keagamaan. 
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