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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa arab dan trasliterasinya ke dalam huruf latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ث

 Sa ṡ ث
es (dengan titik di 
atas) 

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 
bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż ذ
zet (dengan titik di 
atas) 

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 
bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 
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 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain ‘ Apostrofter balik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h Ha 

 hamzah ء
, Apostrof 

ٌ Ya y Ye 

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 Kasrah i i ا ِ
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 ḍammah u u ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i يَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى ىَْ

Contoh: 

ُْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه ىْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 …ا َ| …يَ 
fatḥah dan alif 
atauyā’ ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ i ي
i dan garis di 

atas 

 ىى
ḍammah dan 
wau ū 

u dan garis di 
atas 

Contoh: 

اثَ   mata :  ي 

ًَ ي  ر    : rama 

ُْمََْ  قِ   : qila 

ىْثََُ           ًُ  َ   : yamutu 
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4. Tā’ Marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

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

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

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ تَُاْلأ طْف  ض  و  ر    : raudal al-at fal 

َُْ تَُاْنف اَضِه تََُ دَِ  ً ا نْ   : al-madinah al-fadilah 

ت  ً  al-hikmah :     ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid(َّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :  ر 

ُُْ ا  najjainah :  َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kada sandang 

ditransiliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah 

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 (-).  
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Contoh: 

ف تَُ  al-falsafah  :  ا نْف هْس 

 al-biladu  :  ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrophanya 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: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu:   ايُِرْثَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta’muruna:  ت أيُْرُوْ

c. Hamzah Akhir 

ءَ  ٍْ  Syai’un : َ:ش 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam 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 tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qura’an), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 
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Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َاللهَّ ٍُ َْ َدِ  Dinullah ِانَّههبا billah 

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََهىَُْ تَِاللهَّ  ً حْ َر  ٍْ  Hum fi rahmatillah :  فِ

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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf capital 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-). 

Ketentuang 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.  
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Contoh: 

Syahru ramadan al-laziunzila fihi al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Nasir al-Din al-Tusi 

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. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahūwata‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafattahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :      Ardi Marinda 
NIM :      80800222015  
Judul  :    Empati dan Responsibility Dai Terhadap Masyarakat Dalam 

Melaksanakan Dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana empati dan 
responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah di 
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja? Pokok masalah tersebut 
selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa rumusan masalah yaitu: 1) 
Bagaimana bentuk empati dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 
dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja?, 2) Bagaimana 
responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah di 
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja?, 3) Bagaimana urgensi empati 
dan responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksnakan dakwah di 
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja? 
 Jenis Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah: komunikasi dan sosiologis. 
Adapun sumber data penelitian ini adalah dai, koordinator dai, tokoh agama, 
tokoh masyarakat, pemerintah dan masyarakat setempat. Selanjutnya, 
metode pengumpulan data data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri 
sebagai instrumen kunci. Analisis data dilakukan dengan melalui tiga 
tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Pengabsahan data penelitian melalui uji triangulasi sumber, triangulasi 
teknik dan triangulasi waktu penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga bentuk empati 

dan responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah di 
Kecamatan Bittuang Kabuapten Tana Toraja, yaitu: Penerimaan/kepedulian, 
pemahaman dan menjadi pendengar yang baik terhadap masyarakat. Dan 
terdapat tiga bentuk responsibility dai dalam melaksanakan dakwah, yaitu: 
Kesadaran, kesukaan dan keberanian. Serta urgensi empati dan 
responsibility dai, yaitu: Menurut Koord. dai Kabupaten dan masyarakat 
setempat bahwa adanya kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan 
orang lain melihat dari sudut pandang orang lain dan juga membayangkan 
diri sendiri berada di posisi orang tersebut.  
 Implikasi penelitian adalah memberikan pemahaman tentang bentuk 

empati dai terhadap masyarakat dan bentuk responsibility dalam 
melaksanakan dakwah adalah sesuatu yang dapat diterapkan di Kecamatan 
Bittuang Kabupaten Tana Toraja agar menjadikan dakwah yang lebih efektif 
dan berkelanjutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu 

membutuhkan individu lain dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. 

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya dan sebagai 

makhluk sosial setiap individu akan berinteraksi dengan individu lain guna 

memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Interaksi yang baik antara individu 

dan masyarakat dapat menjadikan manusia sebagai makhluk sosial di setiap 

lingkungan kehidupannya. 

Empati merupakan kemampuan sesorang untuk menempatkan diri 

pada posisi orang lain, untuk mengerti pandangan dan perasaan orang atau 

untuk mengalami seperti apa yang dialami orang tersebut. Goleman 

menambahkan bahwa empati merupakan kemampuan merasakan emosi 

orang lain baik secara fisiologis maupun mental yang terbangun pada 

berbagai keadaan batin orang lain. Perubahan biologis ini akan muncul ketika 

individu berempati dengan orang lain. Prinsip umunya, semakin sama 

keadaan fisiologis dua orang pada momen tertentu, maka akan semakin 

mudah pula mereka bisa merasakan perasaannya satu sama lain.1 Empati 

merupakan kemampuan untuk menghargai konsekuensi dari perilaku 

manusia terhadap perasaan orang lain dan berbagi serta berempati dengan 

                                                           
1Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi untuk mencapai Puncak Prestasi, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 34.  
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perasaan orang lain. Orang yang enggan berbagi akan tumbuh menjadi 

pribadi yang individualistis dan egosentris. Empati membantu menciptakan 

dan memelihara ikatan sosial dengan orang lain dengan memahami, berbagi 

dan merespon dengan tepat untuk kondisi emosional orang lain.1 

Menurut Brigham bahwa dengan empati seseorang mencoba dengan 

usaha aktif untuk menempatkan diri pada internal frame of reference orang 

lain tanpa kehilangan obyektivitasnya.2 Empati akan lebih muncul pada saat 

dai melakukan aktivitas thinking with (berfikir dengan), daripada thinking for 

(berfikir untuk) atau thinking about (berfikir tentang) orang lain. Bisa saja 

mempunyai perasaan sedih terhadap penderitaan yang dialami orang lain, 

tetapi relatif masih ada jarak diantara keduanya. Aktivitas dai dengan 

masyarakat yang sedang mendapatkan cobaan berupa musibah maka 

pentingnya bagi dai adalah berfikir dengan meberikan motivasi, memberikan 

nasehat berupa kesabaran dan keikhlasan terhadap apa yang telah terjadi 

kepada masyarakat tersebut. 

Empati dan responsibility sebagai bentuk kepedulian sosial dan daya 

tanggap dai terhadap masyarakat dalam aktivitas dakwah terlihat semakin 

menipis dan rendah terutama di tingkat kecamatan dan pedesaan akan tetapi 

empati dan responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah yang meningkat lebih tinggi di kota-kota besar karena beberapa 

                                                           
1 Decety & Jackson, P. L. The functional architecture of human empathy.Behavioural 

and Cognitiv Neuroscience Reviews. 2004. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, dari 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov  

2Brigham, C.J. Social Psychology. (Second Edition. New York: Harper Collins 
Publisher, Inc. 1991). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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faktor dari fasilitas dukungan dakwah yaitu medan dakwah yang relatif 

mudah untuk dikunjungi, fasilitas tranportasi yang banyak dan mudah dipilih 

ke tempat dakwah dan pemahaman empati dan responsibility dai yang tinggi 

karena faktor pendidikan dan fasilitas belajar di perkotaan dll. Sehingga 

membuat setiap individu para dai menjadi sangat nyaman dan terpaku untuk 

melakukan dakwah di perkotaan. Dampak yang terjadi bila tidak adanya 

perilaku empati dan responsibility dai di tingkat kecamatan dan pedesaan 

akan menimbulkan ketidak pedulian terhadap masyarakat dalam melakukan 

dakwah. 

Empati merupakan respon afektif yang berasal dari pemahaman 

kondisi emosional orang lain, perasaan yang sama dengan apa yang 

dirasakan orang lain. Empati adalah alat integral untuk mengetahui dan 

berhubungan dengan orang lain dan menambah kualitas hidup dan kekayaan 

interaksi sosial. Empati memiliki peran penting pada perkembangan 

pemahaman sosial dan perilaku sosial positif dan berfungsi sebagai fondasi 

hubungan dan menjadi dasar koping dengan stress dan penyelesaian 

masalah.3 Dengan empati dan resposibility yang ada pada dai akan lebih 

memudahkan segala aktivitas dakwah terhadap masayarakat, interaksi sosial 

menjadikan hubungan dai terhadap masyarakat menjadi lebih dekat dengan 

empati dan respon afektif tersebut. 

                                                           
3 Barr, J. J. & Higgins, A. How Adolescent Empathy and Prosocial Behavior Change In 

The Context Of School Culture A Two-Year Longitudinal Study. Journal. Adolescence. 44. 176. 
(Academic research Library. 2009).  
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Empati bukan sekadar simpati, dimana simpati hanya berarti merasa 

kasihan atau menunjukkan perasaan yang mirip dengan orang lain. 

Sedangkan saat berempati, kamu bisa memahami lebih mendalam dan peka 

terhadap situasi maupun emosi orang lain. Dai juga mampu membaca bahasa 

tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa verbal seseorang untuk memahami 

perasaan mereka. Sifat ini tentunya berharga dan dibutuhkan selama 

interaksi sosial. Tujuannya agar dai lebih terhubung dengan orang lain secara 

lebih intim sehingga hubungan menjadi lebih kuat. Bukan itu saja, empati 

juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan emosional, 

memecahkan konflik, dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik antar 

manusia. Empati bukanlah sifat bawaan, tetapi dapat dikembangkan dengan 

kesadaran, latihan, dan keinginan untuk memahami dan merasakan perasaan 

orang lain. Dengan begitu, kamu bisa memposisikan diri di situasi orang lain, 

melihat dunia dari perspektif mereka, serta bisa lebih peduli. 

Empati dan responsibility yang tidak dilaksanakan dengan efektif 

dalam pemahaman dan pelaksanaan maka akibatnya akan sering terjadi 

salah persepsi dan masalah dengan orang lain. Padahal sebagai seorang dai 

memahami dan mengetahui bentuk dari empati dan responsibility itu sangat 

penting sehingga jika bertemu dengan masyarakat yang memiliki latar 

belakang yang berbeda maka dai dapat menentukan bentuk empati yang 

akan digunakan terhadap masyarakat dalam melakukan dakwah. Seseorang 

memerlukan empati dalam berinteraksi dengan orang lain. Berempati akan 
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menjadikan seseorang terbiasa untuk melihat sesuatu dari pandangan orang 

lain. Empati dan responsibility menjadi suatu hal yang penting untuk dimiliki 

oleh seseorang dai karena dengan berempati dapat menunjukkan bahwa 

seorang dai adalah manusia yang berperasaan, bertanggung jawab, cepat 

tanggap yang pada akhirnya dapat menyadarkannya untuk menjadi 

seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Empati sebagai sesuatu yang jujur dan tidak dibuat-buat didasarkan 

atas apa yang dialami dan terjadi di masyarakat sehingga perlu untuk 

diketahui dan dimiliki oleh para dai dalam melaksanakan dakwah di 

Kecamatan Bittuang adalah (1) kemampuan mengendalikan diri dalam 

membantu. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. 

(2) kemampuan pemahaman perasaan orang lain, posisi atau keputusan 

orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, memengaruhi 

keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. (3) Komunikasi. 

Kepekaan terhadap bahasa non-verbal yang ditunjukkan oleh seseorang, 

komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi, 

kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi memengaruhi diri 

untuk berempati. (4) Perhatian. tingkat kepekaan seseorang yang berempati 

biasanya adalah orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap 

banyak hal yang terjadi disekitarnya, kemudian ia merasakan dan berempati. 

(5) Kemampuan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh seseorang. 

Setelah, melihat mendengar, memerhatikan orang akan mendapatkan 
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pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain 

menginginkannya bersikap. 

Contoh ada dai yang tidak mempunyai rasa empati bahkan terkesan 

tidak peduli ketika bertemu dengan masayarakat yang membutuhkan 

bantuan, tidak ada daya tanggap dan pemahaman terhadap perasaan orang 

lain, sehingga menjadikan seorang dai sulit dalam berkomunikasi baik secara 

verbal dan non-verbal dan menjadikan dai tersebut menurun tingkat 

perhatian dan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

Seorang dai tidak akan merasa terpanggil untuk memberikan perhatian, 

pembinaan terhadap masyarakat. Berdeda dengan seorang dai yang memiliki 

empati yang besar akan lebih mudah untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain dan tanggap terhadap lingkungan sosial sehingga 

mampu mengendalikan sikap dan perilakunya.4 Maka penting untuk 

memahami bentuk empati dan responsibility dai terhadap segala persoalan 

yang terjadi di masyarakat dalam melakukan dakwah agar mudah diterima 

oleh masyarakat. 

Seseorang dai harus mengasah rasa empati dalam kehidupan yang 

dijalani sehingga dapat mengasah kepedulian kepada orang lain yang 

membutuhkan perhatian. Masyarakat muslim yang belum mengenal ajaran 

islam, contohnya saat menemui anak-anak yang belum bisa membaca Al-

Qur’an, kelompok ibu-ibu yang belum mengenal majelis taklim, jamaah jumat 

                                                           
4Jalaluddin Rakhmat. psikologi komunikasi. edisi revisi. bandung: (PT remaja 

rosdakarya. 2001). 
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yang kadang tidak mendengarkan khutbah jumat, kurangnya akhlak para 

pemuda sampai dengan cara masyarakat bermuamalah yang masih 

cenderung individualistik di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bittuang. 

Seorang dai yang memahami empati akan memberi perhatian kepada anak-

anak dan ibu-ibu majelis taklim tersebut. Rasa empati akan semakin 

bertambah dan responsibility atau daya tanggap sebagai seorang dai akan 

semakin besar apabila bersama dengan masyarakat. Sedangkan apabila 

seorang dai yang belum memahami apa itu empati dan memiliki rasa empati 

yang rendah maka hubungannya dengan orang lain akan gagal, artinya tidak 

mampu memahami perasaan orang lain dan tidak mampu merasakan posisi 

dan kondisi yang sedang dialami orang lain.  

Salah satu daerah di Kabupaten Tana Toraja yaitu di Kecamatan 

Bittuang adalah daerah yang terdiri dari beberapa desa dan dari beberapa 

desa tersebut ada beberapa dai yang tinggal di desa tersebut selama satu 

tahun untuk melaksanakan dakwah dan ada juga beberapa dai yang hanya 

ada pada saat bulan Ramadhan selama satu bulan (safari ramadhan) berada 

di setiap desa yang ada di Kecamatan Bittuang untuk melaksanakan dakwah 

membantu para dai tahunan yang telah duluan ada dan melaksanakan 

dakwah sebelumnya. Para dai inilah yang akan selalu ada bersama 

masyarakat dalam keadan susah maupun senang.  

Adanya empati dan responsibility terhadap masyarakat di Kecamatan 

Bittuang dikarenakan jumlah penduduk masyarakat muslim yang lebih 
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sedikit dibandingkan dengan masyarakat non-muslim sehingga sangat 

membutuhkan sentuhan dakwah dengan empati dan daya tanggap yang 

besar dan dimana kehidupan masyarakat disana kurang dengan sentuhan 

kegiatan dakwah islam, seperti kurangnya aktivitas dakwah, kurangnya 

pembinaan kepada masyarakat muslim, kurangnya kepedulian dan perhatian 

terhadap masyarakat karena ada beberapa faktor dan indikasi lemahnya 

kepedulian dan tanggung jawab dai di Kecamatan Bittuang yaitu tempat 

tinggal masyarakat yang jauh dari pusat kecamatan, fasilitas tranportasi yang 

minim untuk digunakan, akses internet yang lemah, fasilitas listrik yang 

belum masuk ke semua rumah, sarana dan prasarana pendidikan dan rumah 

ibadah yang terbatas sehingga beberapa desa harus belajar dan beribadah di 

desa tetangga yang ada fasilitas tersebut. Sehingga untuk menemukan dai 

yang siap dengan segala konsekuensi di atas tidaklah mudah, perlu adanya 

pemahaman tentang empati dan responsibility agar menciptakan dai yang 

peduli, tanggap, bertanggung jawab dan perhatian terhadap masayarakat 

dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 

tersebut. 

Dai dapat menumbuhkan rasa empati dan responsibility terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah dengan beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh para dai yaitu (1) Utamakan jadi pendengar yang baik. (2) 

Keluar dari zona nyaman. (3) Tumbuhkan rasa ingin tahu. (4) Ambil tindakan 

dan tawarkan bantuan. (5) Perbanyak membaca buku. Sehingga empati dan 
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responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah di 

Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja sangat penting untuk diketahui 

dan diterapkan terutama kepada para dai agar bisa memahami kehidupan 

masyarakat muslim yang tinggal berdampingan dengan masyarakat non-

muslim dan lebih menaruh empati dan daya tanggap terhadap masyarakat 

dalam melaksanakan dakwah. Hal inilah yang membuat menarik untuk 

mengangkat sebuah judul penelitian tentang Empati dan Responsibility Dai 

terhadap Masyarakat dalam melaksanakan Dakwah di Kecamatan Bittuang 

Kabupaten Tana Toraja. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dimaksudkan sebagai batasan 

masalah dalam penelitian ini. Dari latar belakang masalah tersebut peneliti 

memfokuskan pada penelitian ini yaitu: 

1. Fokus penelitian  

Fokus penelitian dari latar belakang masalah dapat memudahkan 

peniliti untuk menentukan fokus penelitian tersebut, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada: 

a. Empati Dai Terhadap Masyarakat 

b. Responsibility Dai dalam Melaksanakan Dakwah 

c. Dai di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

Maka peneliti memberikan deskripsi fokus  antara lain sebagai berikut: 

a. Empati Dai Terhadap Masyarakat 

Empati yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk 

memahami apa yang dirasakan orang lain melihat dari sudut pandang orang 

lain dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. 

kemampuan untuk melakukan sikap dan tindakan kepedulian, penerimaan 

dan memahami terhadap masyarakat muslim dan non-muslim serta menjadi 

pendengar yang baik agar hubungan antara dai dengan masyarakat semakin 

dekat dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan komunikasi 

verbal dan non-verbal sehingga dapat terlaksana kemudian adanya interaksi 

sosial dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 

Toraja. 

Empati terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah tidak 

hanya berupa tabligh seperti ceramah dan kajian kitab di masjid saja akan 

tetapi ada juga bentuk dakwah berupa penyesuaian diri sesuai dengan 

lingkungan disebut autoplastis dengan harapan juga dapat mengubah 

lingkungan sesuai dengan keadaan diri yang disebut alloplastis dan bentuk 

dakwah pendampingan yang telah dilakukan di Kecamatan Bittuang sebagai 

bentuk empati dan tanggung jawab dai terhadap masyarakat.  
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Sebagai salah satu kecamatan yang ada di pinggiran kota dengan 

mayoritas penduduknya beragama non-muslim sedangkan masyarakat 

muslim sebagai minoritas sehingga empati dai terhadap masyarakat 

dibutuhkan dalam setiap kegiatan dan setiap interkasi sosial antara dai 

dengan masyarakat. Dai tidak hanya melakukan kegiatan keagamaan berupa 

tabligh seperti ceramah dan kajian kitab di masjid saja akan tetapi dai juga 

aktif dalam proses belajar mengajar di dalam dan di luar sekolah, empati dai 

terhadap masyarakat juga ada di pasar ketika dai melakukan proses jual beli 

dan sampai pada kegiatan sosial budaya dai juga hadir sebagai tamu 

undangan pemerintahan desa tempat dai melaksanakan dakwah  

b. Responsibility Dai dalam Melaksanakan Dakwah 

Responsibility yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya 

kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh 

yayasan AMCF kepada para dai sebagai rasa kepemilikan dari suatu 

penugasan. daya tanggap dan tanggung jawab dai terhadap fenomena yang 

terjadi di masyarakat menjadi amanah sehingga perlu adanya daya tanggap 

dan tanggung jawab dai di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

Responsibility juga menjadi sifat yang perlu diketahui oleh dai dalam 

melaksanakan dakwah sebagai bentuk responsibility dalam melaksanakan 

dakwah dengan kesadaran, keikhlasan dan keberanian dai dalam 

melaksanakan dakwah di daerah yang memiliki tingkat rintangan dan 

tantangan yang berbeda dengan daerah lainnya. Seperti sulitnya akses 
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internet, kurangnya akses kendaraan dan akses jalan yang masih belum 

beraspal serta fasilitas dakwah yang lainnya. Namun, dengan adanya 

responsibility dai dalam melaksanakan dakwah juga dapat membatu 

memudahkan para dai dan masyarakat agar lebih dekat dan memudahkan 

dai dalam melaksanakan dakwah. 

Setelah responsibility terbangun antara dai dan masyarakat maka 

untuk membangun sifat yang lain seperti empati dan tanggung jawab, daya 

tanggap serta aktif dalam melakukan interaksi dengan masyarakat akan lebih 

mudah, dan agar menjaga kegiatan dakwah dapat terus berjalan meskipun 

dai itu berada jauh dari pusat pemerintahan karena ada responsibility antara 

dai dan masyarakat di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

Responsibility perlu ada sebelum dai melaksanakan dakwah sebagai 

bentuk sifat yang harus dimiliki oleh semua dai agar dapat menjadikan 

dakwah terlaksana dengan efektif dan efesien ketika dakwah tersebut telah 

terlaksana, dapat responsibility juga dapat menumbuhkan rasa keamanan 

dan kenyamanan dai dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang 

Kabupaten Tana Toraja. 

c. Dai di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 

Dai yang dimaksud dalam penelitian ini di Kecamatan Bittuang adalah 

dai dari Yayasan Asia Muslim Charity Fondation (AMCF) yayasan ini sendiri 

memiliki sekolah tinggi ilmu bahasa arab dan studi islam disebut Ma’had Al-

birr yang bermitra dengan Universitas Muhammadiyah Makassar.  
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Adapun dakwah dalam bentuk tabligh sudah sering disampaikan dai 

kepada  masyarakat di setiap masjid hingga rumah warga yang mengundang 

dai untuk mengisi kegiatan taklim pekanan sampai bulanan. Namun ada juga 

dakwah dalam bentuk pendidikan yaitu dakwah yang dilakukan dengan 

proses belajar mengajar di sekolah. Dakwah yang dilakukan dai juga dalam 

bentuk membantu perekonomian warga dengan melakukan jual beli dari 

sekolah, rumah dan pasar. Dan dakwah dalam bentuk sosial budaya yaitu dai 

yang juga aktif terlibat di setiap kegiatan sosial di desa. Seperti kegiatan 

olahraga, ada kegiatan duka, kegiatan syukuran warga dll. Dai hadir sebagai 

tamu undangan dari warga ataupun undangan dari pihak pemerintah desa 

sebagai perwakilan dari tokoh agama islam. 

Dai juga memiliki sikap penerimaan dan tindakan kepedulian 

terhadap masyarakat yang sebelum dan setelah menjadi islam, 

mengutamakan menjadi pendengar yang baik, dan perbanyak membaca 

buku. Seorang dai yang memahami empati dan responsibility akan lebih 

mudah dan diterima dalam melaksanakan dakwah terhadap masyarakat.  

Dai telah mendengarkan tentang situasi kondisi kehidupan 

masyarakat, kondisi akhlak para pemuda, pengetahuan masyarakat tentang 

keagamaan, keadaan masyarakat dalam melakukan muamalah dengan yang 

lainnya dan dai setelah melaksanakan dakwah itu tidak hanya cukup dengan 

ceramah dan khutbah setelah itu pulang ke tempat tinggal tetapi perlu 
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adanya empati dan daya tanggap dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, untuk 

mengefektifkan permasalahan kearah yang lebih spesifik, penelti 

merumuskan masalah pokok yaitu: Bagaiamana empati dan responsibility 

dai di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Berawal dari pokok 

permasalahan tersebut, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah 

yang akan menjadi bahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk empati dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja? 

2. Bagaimana bentuk responsibility dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja? 

3. Bagaimana urgensi empati dan responsibility dai terhadap masyarakat 

dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 

Toraja? 

D. Kajian Pusataka 

Kajian atau penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai upaya penelti 

untuk membandingkan hal yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian terkait yang sudah ada sebelumnya guna menjaga 

keorisinalan hasil penelitian ini kelak. Sebagai tambahan referensi dalam 

penulisan karya ilmiah dengan judul empati dan responsibility dai terhadap 
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masyarakat dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja. Sehingga perlu adanya kajian pustaka atau penelitian terdahulu 

tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti yang 

hampir sama dengan judul penelitiannya. 

Terdapat banyak referensi dalam bentuk buku, jurnal dan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian ini dan dijadikan sebagai 

referensi dalam penelitian sebagai penelitian terdahulu dan pembanding 

penyusunan penelitian sebagai berikut: 

1. Rahmawati Endang yang berjudul “Kecerdasan Emosional Para Dai 

Dalam Aktivitas Dakwah Pada Majelis Ta’lim Kajian Senja Di Masjid 

Nasional Al-Akbar Surabaya.” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap dan mendeskripsikan: Kecerdasan emosional para dai 

dalam aktivitas dakwah, Kecerdasan emosional yang dimaksud adalah 

meliputi kecerdasan emosional secara intra personal dan kecerdasan 

emosional antar personal. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan paradigma alamiah (naturalistic 

paradigm) yang bersumber pada pandangan fenomenologis. triangulasi 

data dan auditing analisis data menggunakan model analisis interaktif 

Milles & Huberman melalui kegiatan utama yakni reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : Kecerdasan emosional para dai / pemateri kajian 

senja masjid nasional Al-Akbar Surabaya meliputi dua hal yakni 
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kecerdasan emosional secara intra personal dan antar personal. 

kecerdasan emosional para dai secara antar pribadi ditunjukkan 

dengan interaksi sosial yang baik antara dai dan mad’u dan ini terbukti 

dari beberapa pendapat jamaah yang rutin mengikuti kajian senja 

bahkan ada beberapa jamaah yang sudah menjadi jamaah rutin kajian 

senja selama beberapa tahun.5 

2. Naqiah Listia Yuniar, and Hendi Rustandi. yang berjudul “Komunikasi 

Empati Dakwah Ustadz Fuadh Naim (Analisis Isi Pada Channel Dakwah 

Ustadz Fuadh Naim).” Jurnal ini membahas tentang Dakwah merupakan 

sebuah proses penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan 

yaitu menggunakan bahasa. Bahasa sangat penting karena berpengaruh 

pada psikis mad’u. Salah satu teori komunikasi yang berkaitan dengan 

psikologi adalah teori komunikasi empati. Teori ini berasumsi bahwa 

seseorang akan lebih mudah menerima pesan apabila komunikator 

memiliki rasa empati yaitu kepekaan terhadap apa yang dirasakan 

mad’u. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmentasi mad’u, 

gaya bahasa dan bahasa gaul yang digunakan oleh ustadz Fuadh Naim. 

Analisis data penelitian menggunakan analisis isi (content analysis) 

yaitu dengan menganalisis isi dakwah ustadz Fuadh Naim dalam akun 

media sosial resmi miliknya. Ustadz Fuadh Naim menggunakan 

                                                           
5 Rahmawati, Endang. “Kecerdasan Emosional Para Dai Dalam Aktivitas Dakwah 

Pada Majelis Ta’lim Kajian Senja Di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.” Al-I'lam: Jurnal 
Komunikasi dan Penyiaran Islam 1.2 (2018): 67-80. 
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beberapa aplikasi media untuk menyampaikan dakwahnya dengan 

masing-masing memiliki beberapa episode pembahasan mengenai 

dakwah. Bahasa yang digunakan ustadz Fuadh Naim merupakan bahasa 

yang sering digunakan oleh anak muda khususnya pecinta Korean 

Wave. Anak muda khususnya kpopers merupakan sasaran dakwahnya 

Ustadz Fuadh Naim, Adapun bahasa gaul yang digunakan Ustadz Fuadh 

Naim, cenderung menggunakan bahasa gaul ala Korea.6 

3. Slamet S yang berjudul “Efektifitas Komunikasi Dalam Dakwah 

Persuasif” Jurnal ini membahas tentang komunikator adalah ketika dia 

bisa menjadi orang lain secara tepat sebagaimana yang dibutuhkan 

untuk dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu, sehingga pesan yang 

disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Disini seorang 

komunikator harus bisa bermain peran, menjadi aktor. Akan tetapi 

dalam kegiatan dakwah, seorang dai bukan sekedar menjadi 

komunikator, melainkan juga pendorong (motivator) dan contoh 

(teladan) dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sebab, pesan dalam 

dakwah bukan sekedar data informasi; melainkan nilai-nilai keyakinan, 

ibadah dan moral (akhlak) yang menuntut pengamalannya dalam 

sepanjang rentang kehidupan individu di tengah masyarakat.7 

                                                           
6 Naqiah, Listia Yuniar, and Hendi Rustandi. “Komunikasi Empati Dakwah Ustadz 

Fuadh Naim (Analisis Isi Pada Channel Dakwah Ustadz Fuadh Naim).” JOURNAL OF ISLAMIC 
SOCIAL SCIENCE AND COMMUNICATION (JISSC) DIKSI 1.02 (2022): 85-98. 

7
 Slamet, S. “Efektifitas Komunikasi Dalam Dakwah Persuasif”. Jurnal Dakwah: Media 

Komunikasi Dan Dakwah, 10.2 (2015), 179–193.  
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4. Siti Hasti yang berjudul “Urgensi Komunikasi Interpesonal Dai dalam 

Meningkatkan Aktivitas Dakwah pada Masyarakat di Desa Kananga Kec 

Bolo Kabupaten Bima.” Penelitian ini membahas bahwa Setiap hari 

manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta 

menjalin komunikasi atau hubungan sesamanya. Tujuan penelitian 

adalah (1) bagaiman urgensi komunikasi interpersonal Dai dalam 

meningkatkan aktivitas dakwah pada masyarakat di Desa Kananga? 

(2) bagaimana pendekatan komunikasi yang digunakan oleh Dai 

dalam meningkatkan aktivitas dakwah di Desa Kananga?. Apakah 

setelah meningkatnya aktivitas dakwah dapat membawah 

perubahan sikap, perilaku dan kesadaran Agama pada masyarakat 

di Desa Kananga? Apakah masyarakat sudah mulai merespon 

seruan dakwah? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan 

hasil penelitian yang sudah dilakukan maka, didapati  bahwa 

urgensi komunikasi interpersonal dalam meningkatkan aktivitas 

dakwah di Desa Kananga berperan penting dalam penyebaran 

agama Islam, lebih efektif dan lebih jauh mendekati sasaran dalam 

berdakwah. kegiatan keagamaan semakin meluas. Demi lancarnya 

komunikasi Dai dengan masyarakat baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam kegiatan keagamaan di Desa Kananga 
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menggunaka pendekatan kesetaraan, empati, humor, terbuka, dan 

persuasif.8 

Penelitian ini fokus pada Komunikasi dan Penyiaran Islam pada 

program Magister di UIN Alauddin Makassar dan berdasarkan beberapa 

penelitian dari kajian pustaka dan karya ilmiah yang telah disebutkan di atas. 

Menurut peneliti, belum ada penelitian tentang “Empati dan Responsibility 

Dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah” pada kajian pustaka, 

karya penelitian yang disusun untuk  memberikan manfaat di bidang studi ini 

dan dengannya dipandang memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis bentuk empati dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

b. Menganalisis responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

 

 

                                                           
8 Siti Hasti. “Urgensi Komunikasi Interpesonal Dai dalam Meningkatkan Aktivitas 

Dakwah pada Masyarakat di Desa Kananga Kec Bolo Kabupaten Bima.” Diss Universitas 
Muhammadiyah Mataram, 2022.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Selain itu, penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis dan secara praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulis terutama dalam 

bidang empati dan responsibility dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah dan proses penyebaran dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dapat berjalan dengan baik. 

2. Untuk menambah khazanah penelitian, karya ilmiah tentang empati 

dan responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah. 

3. Untuk menjadi bahan referensi bagi penulis lainnya dalam mengkaji 

lebih spesifik dan luas mengenai empati, serta mengkaji lebih 

mendalam mengenai responsibility dai terhadap masyarakat. 

4. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang 

studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat 

dalam mengetahui persoalan empati, serta memberikan manfaat dalam 

membangun responsibility dai pada masyarakat majemuk dalam 

melaksanakan dakwah yang lebih luas dan dapat digunakan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian tentang Komunikasi 

1. Hakikat Komunikasi 

Komunikasi adalah sebuah aktifitas fundamental yang paling 

mendasar yang tidak bisa dipisahkan dan sangat penting di dalam kehidupan 

manusia, komunikasi menjadi penting karena ia merupakan bagian dari diri 

manusia baik secara individu maupun secara sosial. Ilmu komunikasi 

mengatur semua hubungan yang ada dalam diri dan dalam kehidupan 

manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia dan komunikasi adalah 

dua hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya. 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, 

baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media) analisis 

pengertian komunikasi dan 5 (Lima) unsur komunikasi menurut Harold 

Lasswell (2007). Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang 

menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? 

dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? 

with what effect?).1 

                                                           
1 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 5. 
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Komunikasi adalah sesuatu yang cukup luas cakupannya dalam 

kehidupan manusia, Begitu juga cakupan sebagai sebuah ilmu, komunikasi 

adalah sebuah bagian dari bidang keilmuan yang multidisiplin yaitu sebuah 

keilmuan yang dapat ditarik dari dan ke segala macam dimensi. Ilmu 

komunikasi dapat masuk dalam semua bidang keilmuan, baik ilmu politik, 

ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu psikologi sosial, bahkan dalam matematika, 

ilmu elektronika, ilmu dakwah dan lain sebagainya. 

Empati adalah pondasi dari semua interaksi hubungan antar manusia. 

Dan mampu merasakan kondisi emosional orang lain. Untuk memahami 

empati bisa diperoleh dari beberapa pendekatan atau dalam peran dalam 

hubungan antar pribadi, seperti merasakan kesedihan yang dialami oleh 

orang lain.1 

komunikasi empati bukanlah hal yang mudah, terutama saat 

berhadapan dengan pasien yang bermasalah mulai dari yang sederhana 

hingga yang rumit dan kompleks. Keterampilan berkomunikasi dengan 

kesetaraan, dilandasi empati disebut komunikasi efektif. Komunikasi 

tersebut lebih menjamin pesan (isi komunikasi) tersampaikan dan 

dimengerti sehingga tujuan menggali informasi, menetapkan penanganan 

lebih tepat, efektif dan efisien. 

Empati mempunyai hubungan dengan komunikasi, karena empati 

dapat dibangun dari komunikasi yang efektif. Namun cakupan pengaruh 

                                                           
1Agung Slamet Kusmanto, “Empati sebagai Sarana untuk Memperkokoh Sikap Pro-

SosialPelajar”,(Artikel)dikutipdalamsitushttps://eprints.umk.ac.id/241/1/empati_sebagai_s
arana_untuk_ memperkokoh_sikap_prososial_pelajar.pdf diakses pada 03 Oktober 2023. 
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empati lebih luas dari komunikasi. Jika komunikasi hanya terbatas pada dua 

jenis saja, yaitu verbal dan non verbal, maka empati bisa terbentuk meski 

hanya melalui perasaan, pengetahuan dan juga keyakinan seseorang akan 

sesuatu. 

Emphaty, adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi 

dan kondisi yang dialami oleh orang lain, prasyarat utamanya adalah 

kemampuan kita untuk terlebih dahulu mendengarkan dan mengerti orang 

lain, sebelum kita didengarkan dan dimengerti orang lain. Komunikasi 

empatik akan memudahkan kita dalam membangun keterbuklaan dan 

kepercayaan untuk membangun kerjasama dengan orang lain. Rasa empati 

juga akan menjadikan seseorang mampu menyampaikan pesan dengan cara 

dan sikap tertentu, sehingga akan memudahkan penerima pesan (mad’u) 

dalam menerima dan memahaminya. Sebagaimana dalam dunia marketing 

(pemasaran), memahami perilaku konsumen merupakan keharusan, 

sehingga kita bisa empati dengan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, 

minat, haraopan dan kesenangan konsumen. Demikian pula tentunya dalam 

konteks dakwah, memahami perilaku mad’u merupakan ‘kewajiban’ mutlak 

bagi pada dai. Pemahaman terhadap kondisi mad’u akan meminimalisir 

terjadinya liambatan psikologis, sebab dai memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang problematika hidup serta suasana batin yang dialami mad’u. Pada 

dataran ini, dai mempresentasikan diri sebagai bagian dari mad’u, sehingga 
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ia telah menjadi bagian dari masyarakat yang dijadikan sasaran dakwah itu 

sendiri. Dengan demikian tidak ada jarak (gap) antara dirinya dengan mad’u. 

Empati berasal dari semacam peniruan fisik dan secara fisik dan 

secara fisik atas beban orang lain, yang kemudian menimbulkan perasaan 

yang serupa di dalam diri seseorang dan mencoba menyelesaikan masalah 

dengan mengambil prespektif orang lain.2  

Pengertian komunikasi empati di atas, secara gamblang dapat kita 

tarik suatu kesimpulan bahwa salah satu cara pengenalan dan pemahaman 

terhadap kondisi orang lain bisa kita dapatkan melalui komunikasi. 

Komunikasi yang baik, ditambah rasa peka akan sesuatu yang dialami atau 

dirasakan oleh orang lain dapat menciptakan sebuah empati yang baik pula. 

2. Konteks Empati 

Definisi empati menurut Stein & Book adalah kemampuan untuk 

menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan pikiran orang lain. 

Empati adalah “menyelaraskan diri” (peka) terhadap apa, bagaimana, dan 

latar belakang perasaan dan pikiran orang lain sebagaimana orang tersebut 

merasakan dan memikirkannya. Bersikap empatik artinya mampu “membaca 

orang lain dari sudut pandang emosi”. 

Menurut Titchener, seorang ahli psikologi Amerika. Makna ini sedikit 

berbeda dengan pengenalan awalnya ke dalam bahasa Inggris dari kata 

Yunani empatheia, ikut merasakan, istilah yang pada awalnya digunakan 

                                                           
2 Golden, Kecerdasan emosional: Mengapa El lebih penting dari pada IQ (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 8. 
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pada teoretikus estetika untuk kemampuan memahami pengalaman 

subyektif orang lain. Teori Titchener adalah bahwa empati berasal dari 

semacam peniruan secara fisik atas beban orang lain, yang kemudian 

menimbulkan perasaan yang serupa dalam diri seseorang.  

Arti empati secara harfiah adalah seseorang masuk dalam diri orang 

lain, maka timbul penilaian bahwa orang tersebut tidak bisa melakukan 

empati (berempati menurut pengertian bahwa dengan berempati orang ikut 

merasakn perasaan orang lain dan hal ini menjadi sebutan yang tidak 

mungkin terjadi).3 Manusia merupakan makhluk sosial yang seharusnya 

berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, saling 

menolong, membantu dan melengkapi satu sama lain. Terdapat beberapa 

faktor yang memepengaruhi seseorang dalam peduli terhadap orang lain 

diantaranya adalah suasana hati, menyakini keadilan dunia, empati, faktor 

situasional, faktor sosiobiologis. Empati merupakan menempatkan diri pada 

keadaan emosi orang lain dan seolaholah mengalaminya sendiri.  

Sikap empati inilah yang akan mendorong seseorang untuk 

melakukan kepedulian sosial atau peduli terhadap orang lain. Ketika individu 

memiliki empati terhadap orang lain maka kepedulian sosial pun akan 

muncul pada diri individu tersebut. Seseorang yang bisa menempatkan diri 

pada posisi orang lain atau yang sedang dirasakan orang lain maka didalam 

hatinya akan terbentuk Social Interest. Dan bahwa kapasitas masyarakat 

                                                           
3M Umar dan Ahmad Ali, Psikologi Umum (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), h. 68. 
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untuk empati tergantung pada "tingkat kepedulian  sosial" mereka. Empati 

penting bagi mereka yang hidup yang saling terkait dengan orang lain. 

Semakin berkembang konsep kepedulian sosial, semakin tinggi tingkat 

empati. Empati seharusnya dilakukan dengan tindakan, dan tindakan 

tersebut dilakukan tidak lengkap tanpa adanya perasaan. 

Orang yang berempati memiliki ciri atau tanda dalam dirinya seperti: 

a. Sadar dengan reaksi emosional orang lain  

Diartikam kemampuan individu dalam merasakan perasaan orang lain 

b. Mampu menilai perspektif dan perasaan orang lain 

Diartikan sebagai kempuan individu menempatkan dirinya pada posisi 

orang lain dan kempuan individu dalam melihat dari kaca mata atau sudut 

pandang orang lain. 

c. Mampu menerima pengalaman reaksi emosional orang lain  

Diartikan sebagai kemampuan memahami, mengerti dan menerima 

perasaan serta pengalaman reaksi orang lain. 

d. Mampu bersikap Objektif 

Diartikan mampu merasakan perasaan orang lain, namun tidak hanyut 

dalam suasana persaan orang tersebut.4 

Empati artinya masuk dalam perasaaan orang lain secara mendalam 

ditandai dengan pikiran dan perasaan masuk pada orang lain. Penjelasan di 

atas merupakan ciri orang yang berempati dan dapat dipahami bahwa 

                                                           
4Sari. S.G, Hubungan Antara Empati dengan Memaafkan (Forgiveness). 

(Skripsi,Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur), (2012), h. 15. 
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perasaan empati tidak sembarang orang bisa merasakan tetapi memiliki ciri 

seperti yang sudah dipaparkan di atas.  

Sikap empati yang terus menerus dilakukan akan berpengaruh pada 

perkembangan emosi orang tersebut. Seorang yang memiliki empati tinggi 

akan lebih mudah untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain 

dan tanggap terhadap lingkungan sosial semisal seorang dai dalam melihat 

lingkungan mad’u dan masyarakat yang memiliki rasa empati biasanya 

mampu mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, beberapa aspek teknis yang 

membentuk 

empati dapat dibagi dalam beberapa dimensi berikut, yakni empati kognitif 

atau lazim dikenal sebagai penempatan perspektif (perspectiv-taking), empati 

afektif 

(emphatic concern), dan distress diri (personal distress). Perspective-taking 

merupakan kemampuan spontan seseorang untuk mengadopsi atau 

memahami kerangka piker orang lain, sedangkan unsur afektif dari empati 

lebih mengarah pada apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap keadaan 

orang lain; termasuk pula didalamnya keadaan simpati dan perhatian penuh 

terhadap orang lain. Komponen yang lain, yakni distress diri (personal 

distress) merupakan suatu keadaan cemas, khawatir, dan tertekan yang 
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dialami oleh seseorang sebagai reaksi negatif terhadap situasi antarpribadi 

yang dialaminya.5 

Komponen-komponen untuk memahami tentang empati, perlu untuk 

diketahui bahwa terdapat karakteristik dari empati itu sendiri. Terdapat 

setidaknya lima karakteristik empati, antara lain; 

a. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 

b. Dibangun berdasarkan kesadaran diri, ada kemauan dalam diri seseorang 

untuk peka terhadap perasaan orang lain. 

c. Peka terhadap bahasa non-verbal yang diperlihatkan orang lain. 

d. Mengambil peran, artinya mampu mengambil tidakan atas permasalahan 

yang sedang dihadapinya. 

e. Tidak larut atau tetap kontrol emosi diri, artinya seseorang dapat 

mengendalikan diri dalam membantu memecahkan masalah.6 

Redaksi lain menurut Taufik menyebutkan beberapa komponen yang 

terdapat dalam empati, antara lain kognitif, afektif, dan komunikatif.7 

Komponen kognitif yang dimaksud di sini adalah komponen yang 

menimbulkan pemahaman bagaimana perasaan orang lain, komponen yang 

bertugas untuk mengerti cara berpikir orang lain sehingga menimbulkan 

perasaan empati. Selanjutnya adalah komponen afektif yaitu melihat empati 

                                                           
5Agung Slamet Kusmanto, “Empati Sebagai Sarana Untuk Memperkokoh Sikap Pro-

Sosial Pelajar”, Jurnal Empati, diakses pada tanggal 03 Oktober 2023. 
6Safaria, T., Interpersonal Intelligence, (Yogyakarta: Amara Books, 2005), h. 105. 
7Silfiasari, Susanti Prasetya ningrum, “Empati dan Pemaafan dalam Hubungan 

Pertemanan Siswa Regular kepada Siswa Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusif”, 
Jurnal ilmiah Psikologi Terapan Vol 05 No. 01 (2017). 
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sebagai pengamatan emosional yang merespon adanya afektif lain yang 

muncul. Tingkat empati afektif ini berbedabeda, meski beberapa individu 

yang akurasinya baik. Maksudnya adalah individu tersebut bisa merasakan 

dengan baik bagaimana perasaan orang lain. Sebagian juga ada yang 

akurasinya kurang baik. Maksudnya adalah individu tersebut kurang bisa 

merasakan bagaimana perasaan dari orang lain tersebut. Sedangkan 

komponen komunikatif muncul karena adanya hubungan antara komponen 

afektif dan komponen kognitif. Komponen ini sangat penting karena dengan 

adanya komunikasi maka individu dapat mengeksplorasi pikiran-pikiran dan 

perasaannya kepada orang lain sehingga menimbulkan rasa empati. 

Jadi, empati terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif 

berupa pemahaman atas kondisi orang lain, komponen afektif yang berarti 

kemampuan menyelaraskan pengalaman emosional pada orang lain, dan 

komponen komunikatif yang menjembatani antara komponen kognitif dan 

afektif. Kesimpulan ini sejalan dengan pendapatnya Eisenberg dalam 

Panuntun yang menyatakan bahwa dalam proses individu berempati 

melibatkan aspek afektif dan kognitif.8 Secara kognitif, dai harus memahami 

perasaan dengan membayangkan dan juga memikirkan suatu situasi dari 

sudut pandang orang lain. Sedangkan secara afektif, dai lebih cenderung pada 

kemampuan untuk menyesuaikan perasaan masyarakat dengan perasaan si 

                                                           
8Panuntun, Jontas G., “Hubungan Antara Tipe Pola Asuh Authoritatif dengan Empati 

pada Siswa Kelas X SMKN 3 Salatiga Tahun 2012/2013”, (Skripsi) Program Studi Bimbingan 
dan Konseling FKIP-UKSW (2012), h. 13-14.  
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dai sendiri yang pada akhirnya menghubungkan empati dengan perilaku 

menolong sebagai bentuk rasa kepedulian pada perasaan orang lain. 

Aspek-aspek empati yang sudah dikemukakan oleh beberapa ahli, 

maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek empati yaitu adanya rasa peduli 

pada orang lain, adanya toleransi terhadap individu lain, adanya rasa kasihan 

terhadap orang lain, dan adanya tenggang rasa antar individu maupun 

kelompok. 

Empati sebagai sesuatu yang jujur, sensitife dan tidak dibuat-buat 

didasarkan atas apa yang dialami orang lain, bahwa: Ada lima aspek empati, 

yakni: 

a. Kemampuan menyesuaikan/menempatkan diri. Memiliki kemampuan 

menyesuaikan/menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal 

tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. 

b. Kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain. Hasil 

dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, memengaruhi keputusan 

diri untuk bisa menerima atau menolak. 

c. Komunikasi. Komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang 

menyampaikan informasi, kejelasan informasi dan ketepatan cara 

berkomunikasi memengaruhi diri untuk berempati. 

d. Perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang 

memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi 

disekitarnya, kemudian ia merasakan dan berempati. 
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e. Kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah, melihat 

mendengar, memerhatikan orang akan mendapatkan pemahaman 

sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain 

menginginkannya bersikap.9 

Empati terdapat beberapa aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Kognitif Individu yang berempati: dapat memahami apa yang orang lain 

rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut. 

2) Afektif Individu yang berempati: merasakan apa yang orang lain 

rasakan.10 

Dai yang memiliki kemampuan empati dapat diketahui berdasarkan 

perilaku atau tindakannya, bahwa orang yang memiliki empati akan 

menunjukkan :  

1) Toleransi  

2) Menunjukkan kasih sayang  

3) Memahami kebutuhan orang lain  

4) Mau membantu orang yang sedang kesulitan  

5) Lebih pengertian, penuh kepedulian  

6) Lebih mampu mengendalikan emosi  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aspek-aspek 

empati yang telah dijelaskan untuk diketahui terdiri dari aspek kognitif dan 

                                                           
9Saam, Zulfan. Psikologi Konseling. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2014). h. 46. 
10Dwi Maisarah, “Studi Deskriptif Perilaku”, FKIP UMP, 

https://repository.ump.ac.id/7587/3/DWI%20MAI%20SARAH_BAB%20II. pdf.           
diakses pada 03 Oktober 2023. 

https://repository.ump.ac.id/7587/3/DWI%20MAI%20SARAH_BAB%20II.%20pdf
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afektif, Pengambilan Perspektif/Perspective Taking, Fantasi/Fantacy, 

Perhatian/Emphatic concern, dan Distress Pribadi/Personal distress. 

Faktor-faktor yang memengaruhi empati yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli yaitu: 

a. Faktor Kognitif. Bertambah matangnya wawasan dan keterampilan 

kognitif, individu secara bertahap belajar mengenali tanda-tanda 

kesedihan orang lain dan mampu menyesuaikan kepedulianya dengan 

perilaku yang tepat. 

b. Faktor Bawaan. Laki-laki dan perempuan cenderung dominan laki-laki 

ketika memberikan bantuan fisik atau bertindak sebagai pelindung. 

sedangkan perempuan cenderung memberikan dukungan psikolog 

misalnya menghibur anak lain yang sedang sedih. 

c. Faktor Pendidikan. Pendidikan terkusus pendidikan agama mengambil 

peran penting dalam pelaksanaan empati tersebut. penerapan akan 

pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari justru efektif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Keluarga. Penerapan peraturan keluarga yang jelas, konsisten dan tidak 

mudah memberikan keringanan. 

e. Pengalaman akan perilaku empati. Praktik empati dapat mempengaruhi 

hidup manusia.11 

                                                           
11Agus Takwin. Pentingnya Empati dalam Pendidikan. 

http://bagustakwin.multiply.com/journal/item/17/Pentingnya_Empati_dalam_Pendidikan, 
diakses pada 03 Oktober 2023. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menerima dan 

memberi empati yaitu: 

a) Sosialisasi 

b) Mood dan feeling 

c) Proses belajar dan identifikasi 

d) Situasi dan tempat 

e) Komunikasi dan bahasa 

f) Pengasuhan12 

Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi dasar empati yakni : 

1) Kognitif Empati (Cognitive Empathy) 

Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan apa yang 

mungkin mereka fikirkan. 

2) Keterampilan Sosial (Social Skill) 

Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain sesuai peran sosial 

dan dapat diterima serta menguntungkan bagi orang lain. 

3) Reaktivitas Emosional (Emotional Reactivity) 

Reaksi emosi yang ditimbulkan karena adanya permasalahan sehingga 

memunculkan respon yang berlebihan.13 

Selain ciri-ciri empati ada tiga faktor yang mempengaruhi orang untuk 

bisa berempati. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain bukan 

                                                           
12Agus Takwin. “Pentingnya Empati dalam Pendidikan”. E-Jurnal, 

http://bagustakwin.multiply.com/journal/item/17/Pentingnya_Empati_dalam_Pendidikan, 
diakses pada 03 Oktober 2023. 

13Eva Ning Tiyas, “Pengaruh Empati Terhadap Kepedulian Sosial Pada Remaja”, 
(Tesis; Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), h. 10. 
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hanya memandang penderitaan orang lain tetapi dengan ikut serta 

memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. orang yang berempati juga 

harus memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sosial yang ada 

sehingga perasaan empati tersebut memiliki keuntungan bagi orang lain. 

empati bisa digunakan dalam kegiatan berdakwah seperti dai ikut merasakan 

suasana ataupun kehidupan mad’u. 

Manfaat empati yang dapat ditemukan dalam kehidupan pribadi dan 

sosial manakala seseorang mempunyai kemampuan berempati yaitu: 

a. Menghilangkan sikap egois: orang yang telah mampu mengembangkan 

kemampuan empati dapat menghilangkan sikap egois (mementingkan diri 

sendiri). Ketika seseorang dapat merasakan apa yang sedang dialami 

orang lain, memasuki pola pikir orang lain dan memahami perilaku orang 

tersebut, maka seseorang tidak akan berbicara dan berperilaku hanya 

untuk kepentingan diri orang lain tetapi orang itu akan berusaha 

berbicara, berpikir dan berperilaku yang dapat diterima juga oleh orang 

lain serta akan mudah memberikan pertolongan kepada orang lain. 

b. Menghilangkan kesombongan: Salah satu cara mengembangkan empati 

adalah membayangkan apa yang telah terjadi pada diri orang lain akan 

terjadi pula pada diri orang tersebut. Manakala kita membayangkan 

kondisi ini maka kita akan terhindar dari kesombongan atau tinggi hati 

karena apapun akan bisa terjadi pada diri seseorang jika Tuhan 

berkehendak. 
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c. Mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri: Pada dasarnya 

empati adalah salah satu usaha seseorang untuk melakukan evaluasi diri 

sekaliguas mengembangkan kontrol diri yang positif. Kemampuan melihat 

diri orang lain baik perasaan, pikiran maupun perilakunya merupakan 

bagian dari bagaimana orang tersebut akan merefleksikan keadaan 

tersebut dalam diri seseorang. Jika seseorang telah mempunyai 

kemampuan ini maka orang itu telah dapat mengembangkan kemampuan 

evaluasi diri yang baik dan akhirnya dapat melakukan kontrol yang baik.14 

Rasa empati juga bermanfaat sebagai sarana untuk mengevaluasi diri. 

Sejatinya, empati adalah usaha untuk mengevaluasi diri dan mengembangkan 

diri menjadi lebih baik lagi. Dengan melihat dan memahami apa yang 

dirasakan oleh orang lain, manusia belajar untuk mengevaluasi dirinya 

sendiri. Dan ada beberapa manfaat sebgai berikut: 

a) menjadi individu yang lebih baik dalam mengambil perspektif, melihat 

dan mengakui perasaan dari sudut pandang orang lain. 

b) Empati cenderung menghasilkan komunikasi yang lebih baik, lebih 

akurat dan lebih konstruktif. Orang yang memiliki empati tinggi biasanya 

menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita. 

c) Empati membuat orang lebih baik budi, perhatian dan bijaksana. 

Emosinya cenderung lebih stabil. Berempati membuat kita menjadi lebih 

penyayang, kooperatif dan peduli. Memahami bagaimana persoalan-

                                                           
14Goleman, D. social intelligence: Ilmu baru tentang Hubungan antar Manusia. 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007). h. 115. 
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persoalan mungkin dipandang dan dirasakan dari sudut pandang orang 

lain juga membuat kita lebih toleransi dan pemaaf. 

d) Empati yang baik cenderung mengevaluasi hubungan-hubungan mereka 

secara positif. Mereka mengekspresikan kepuasan pada hubungan-

hubungan yang mereka miliki dengan para mitra mereka. Mereka 

memiliki banyak teman dan banyak orang yang suka berteman dengan 

mereka.15 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi empati adalah faktor kognitif, faktor bawaan, faktor 

pendidikan, keluarga, kepribadian, usia, pengalaman, sosialisasi, proses 

belajar dan identifikasi, situasi dan tempat, komunikasi dan bahasa, perasaan 

serta pengasuhan. 

3. Konteks Responsibility 

Responsibilitas adalah pertanggung jawaban apa yang diperbuat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian 

responsibilitas menurut kamus administrasi adalah keharusan seseorang 

untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan 

kepadanya. Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna bahwa 

meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksankan sesuatu 

tugas yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri 

                                                           
15Agus Takwin. “Pentingnya Empati dalam Pendidikan”. E-Jurnal, 

http://bagustakwin.multiply.com/journal/item/17/Pentingnya_Empati_dalam_Pendidikan, 
diakses pada 04 Oktober 2023. 
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dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk 

melaksanakan secara apa yang diwajibkannya. 

Menurut Prastowo dan Huda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

Responsibility (tanggung jawab) bersal dari kata latin respond (us). 

Kata ini berkaitan dengan kata lain seperti respondere, to respond, dan 

spondere, to plodge, promise. Responsible berarti “answerable or accountable, 

as for something within one’s power or control.” Responsibility juga berarti 

“the state or fact of being respoinable” dan “a particular burden of obligation 

upon a person who is responsible”.16 

Responsibilitas yaitu perilaku seseorang dalam bertanggung jawab 

yang rentan terhadap penjelasan rasional dan lebih jauh lagi. Secara 

sederhana, tanggung jawab sebagai kemapuan dalam menajawab atau 

memenuhi suatu janji atau komitmen, baik itu janji kepada orang lain 

maupun janji kepada diri sendiri dan itulah dikatakan sebagai tanggung 

jawab. 

Responsibility menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan 

dakwah publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar atau 

                                                           
16 Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru. (Jakarta: Rineka Cipta. 

2011), h. 11 
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sesuai dengan kebijaksanaan, baik yang implisit maupun yang eksplisit. 

Responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu 

kewajiban dan termasuk  putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan.  

Responsibility adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu 

kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. 

Kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilaksanakan dan 

memperbaiki atau sebaliknya memberi solusi atas  apapun penyimpangan 

dimasyarakat.17 

Responsibility adalah gambaran kualitas dakwah dengan pertanggung 

jawaban terhadap mad’u. Sedangkan beberapa sumber mengatakan bahwa  

responsibility ditunjukan pada dai penentu atas lahirnya suatu tanggung 

jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu 

kewajiban yang hrus ditaati. Jadi, perinsip tanggung jawab dalam arti 

responsibility lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau 

wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang 

didasarkan atas moral tersebut.18 

Makna dari responsibility, jika tanggung jawab itu belum ada 

pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum. Penekanan 

prinsip responsibility yaitu didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang 

berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada mad’u 

                                                           
17Busyra Azheri, corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory, 

(Jakarta: Rajawali pers, 2011), h. 86. 
18Joko Widodo, Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol 

Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. (Surabaya: Insan Cendekia, 
2001), h. 11. 
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dengan tidak melakukan tindakan tindakan yang merugikan orang lain dan 

diri sendiri. 

Responsibilitas adalah pertanggung jawaban apa yang diperbuat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Pengertian 

responsibilitas menurut kamus administrasi adalah keharusan seseorang 

untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan 

kepadanya. Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna bahwa 

meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksankan sesuatu 

tugas yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri 

dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk 

melaksanakan secara apa yang diwajibkannya. 

Adapun ciri-ciri dari responsibility mempunyai tingkat kewaspadaan 

yang baik. Melaksanakan dan menyelasaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Berani menanggung resiko atas uacapan dan tindakan yang diambil. Dan 

memilih jalan hidup yang lurus. 

Pengertian responsibility atau tanggungjawab dan kemudian bisa juga 

menjadi ciri-ciri dari definisinya sendiri yaitu:  “responsibility having the 

character of a free moral agenrt; capable of determining one’s act; capable 

deterred by consideration of sanction or consequencess.”  Pengertiannya yaitu: 

1). Harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan   

2). Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan.   
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Kata having the character terkandung makna ada tuntutan berupa 

suatu keharusan atau kewajiban yang didalamnya sekaligus mengandung 

makna pertanggung jawaban moral/karakter. Karakter yang dimaksud 

merupakan suatu yang mencerminkan nilai dari suatu perbuatan. Setiap 

perbuatan terdapat alternatif penilaian yaitu tahu tanggung jawab dan tidak 

tahu tanggung jawab.  

Kata tanggung jawab dalam makna responsibilitas dilihat secara 

filosofis terdapat 3 unsur antara lain: 

1. Kesadaran (awareness)   

Artinya tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna 

sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, dengan 

kata lain seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban bila yang 

bersangkutan sadar tentang apa yng dilakukannya.   

2. Kecintaan/kesukaan (affection)   

Artinya suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan 

berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada 

kesadaran berarti rasa cinta tidak akan muncul. Jadi, cinta timbul atas dasar 

kesadaran dan atas dasar kesadaran inilah lahirnya tanggung jawab.  

3. Keberanian (bravery)   

Adalah suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak 

takut atas segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan 
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perhitungan, pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. 

Dengan demikian itu timbul atas dasar tanggung jawab.19 

Responsibilitas ditunjukan pada indikator penentu atas lahirnya suatu 

tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dalam suatu kewajiban yang hrus ditaati. Jadi, perinsip tanggung jawab 

dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang 

harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala 

resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, 

jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam 

suatu norma hukum. 

Penekanan prinsip responsibilitas yaitu didasarkan ketaatan pada 

aturan hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung 

jawab kepada masyarakat dengan tidak melakukan tindakan tindakan-

tindakan yang merugikan masyarakat. Penerapan prinsip ini harus dengan 

kesadran dimana tanggung jawab merupakan konsekuensi logis, 

menghindari penyalahgunaan amanah, bertindak secara profesional dan 

menjunjung etika. 

Macam-macam responsibility atau responsibilitas dibedakan dalam 

beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi sebagaiman dijelaskan oleh Sadu 

Wasistiono mengemukakan adanya lima perspektif responsibilitas yaitu:  

a. Responsibilitas administatif/organisasi  

                                                           
19 Busyara Azheri. “Corporate Social Responsibility.” (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

2012) h. 46. 
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Responsibilitas administatif/organisasi adalah pertanggungajwaban 

antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan 

hierarki yang jelas.  

b. Responsibilitas legal 

Responsibilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan 

proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan 

kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun 

pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran 

responsibilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku.  

c. Responsibilitas politik 

Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan 

politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian 

sumber-sumber dab menjamain adanya kepatuhan melaksanakan 

tanggungjawab administrasi dan legal. Responsibilitas ini memusatkan 

pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.  

d. Responsibilitas profesional 

Hal ini berkaitan dengan pelaksnaan kinerja dan tindakan berdasarkan 

tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Responsibilitas 

ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.  

e. Responsibilitas moral 

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalagan 

masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya 
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suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan 

hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku 

setempat.20 

Paling tidak ada 3 (tiga) syarat bagi tanggung jawab moral, yaitu: 

1) Tanggung jawab mengandaikan bahwa suatu tindakan dilakukan 

dengan sadar dan tahu. Suatu tindakan adalah yang dilakukan oleh 

pribadi yang rasional. Pribadi yang kemapuan akal budinya sudah 

matang dapat berfungsi secara normal. Pribadi itu faham betul apa yang 

dilakukannya. 

2) Tanggung jawab juga mengandaikan adanya kebebasan pada tempat 

pertama, tanggung jawab hanya mungkin relevan dan dituntut dari 

seseorang atas tindakannya, asalkan tindakan tersebut dilakukan 

secara bebas. Jadi tindakan itu harus dilakukan secara sukarela dan 

tidak dalam keadaan terpaksa. 

3) Tanggung jawab juga mensyaratkan bahwa orang yang melakkukan 

tindakan tertentu memang mau untuk melakukan tindakan itu. 

Ketiga syarat tersebut di atas merupakan syarat untuk menentukan 

orang yang dapat dikenakan kewajiban moral terhadapnya. Seseorang akan 

dikenakan kewajiban moral apabila tindakan tersebut dilakukan secara sadar 

dan tahu. Selain itu, terhadap tindakan itu masih ada tindakan alternatif lain 

sebagai pencegahan terhadap tindakan tersebut. Hal ini sesuai deangan 

                                                           
20Astri Dwi S. Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi  Layanan Publik. (Jurnal 

Professional FIS UNIVED Vol.7 No.1 Juni 2020).  
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prinsip principle of alternate possibilities, yaitu prinsip yang menyatakan 

bahwa seseorang bertanggung jawab secara moral atas tindakan yang telah 

dilakukannya hanya kalau ia bisa bertindak secara lain. Oleh karena itu, 

tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan kemauan dari pelakukanya, 

bukan karena dalam keadaan terpaksa.21 

Penjelasan dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responsibilitas merupakan suatu ukuran untuk melihat kegiatan dai 

melaksanakan amanah yang diberikannya dan melakukannya sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang ada. Dikatakan responsible jika mereka 

melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak sekedar asal-asalan, 

baik ada yang mengawasi ataupun tidak, dengan mengerahkan segala 

kemampuan yang dimilikinya secara efektif dan efisien.   

B. Kajian tentang Dakwah 

1. Hakikat Dakwah 

Kata dakwah diambil dari kata arab ََ-دعا ََ-َدعى دعىة   yang berarti 

memanggil, mengundang, berdoa, memohon, mengajak kepada sesuatu, 

mengubah dengan perkataan, perbuatan, dan amal.22 Secara bahasa 

mempunyai kesamaan makna atau pengertian dengan kata al nida (menyeru 

atau memanggil).23 Arti tersebut bersumber dari kata dakwah yang ada 

dalam Alquran, bahkan Alquran menggunakan kata dakwah masih bersifat 

                                                           
21A. Sony Keraf, Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta. 1998,  h. 114-115. 
22Departemmen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta:Balai Pustaka, 1990), h. 181. 
23Muhammad Hasan Al-jamsi, Al-Du’at Wa Al-Da’wat Al-Islamiyyah Al-Muasirah, 

(damaskus: Dar al Rasyid, tt), h. 24. 
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umum artinya dakwah bisa berarti mengajak kepada kebaikan, seperti 

firman Allah dalam QS. Yunus/10:25. 

ِوَٱللَّهُ یَد  ِعُوۤاۡ  ِٰـمِ وَیهَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَ  ۡ  ِمُّس طٰٰ  دِی مَن یَشَاۤءُ إِلَىٰ صِرَ ۡ  تَقِیمۡ  ࣲ 

Terjemahnya: 

“Allah menyeru manusia ke darussalam (surga), dan menunjuki orang 
yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus (Islam).24 
 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dakwah adalah mengajak 

kebaikan dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Dakwah dalam pengertian lain, seperti dalam QS Yusuf/ 12:33 

ِقاَلَ رَبِّ ٱلسِّج  ِنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یدَۡ  ِعُوننَِیۤ إِلَیۡ  ِوَإِلََّّ تَص ۡ ِهِ ۡ  ِرِفۡ   ۡ 

ِعَنِّی كَی ِدَهُنَّ أَصۡ  ِبُ إِلَیۡ  ِهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡ  جَٰـهِلِینَ ۡ   

Terjemahnya: 
Yusuf Berkata: “wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada 
memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak, Engkau hindarkan diri 
pada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi 
keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.25 
 

Penjelasan lain mengenai kata dakwah terdapat pada buku Ibn 

Manzur,26 pakar terkenal dalam karyanya mengatakan bahwa adanya 

kesamaan kata al du’a dengan al-Asfihani, maksudnya kata tersebut serupa 

dengan kata dakwah.  yang berarti memanggil namun menggunakan bahasa 

yang berbeda.  

                                                           
24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung; 

Sygma/1Creatif/1Media Corp 2014), h. 211.  
25Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 239. 
26Hasiah, Jurnal Yurisprudentia (Vol.3, 2017 ), h. 84. 
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Karya Syekh Ali Mahfudz mengartikan dakwah dengan “mengajak 

manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah swt. menyeru mereka kepada 

kebiasaan yang baik dan melarang dari perbuatan mugkar agar mendapatkan 

keberuntungan di dunia dan akhirat”.27 pengertian tersebut lebih kepada 

ceramah atau pidato yang biasa dilakukan seperti biasa atau secara umum 

dilakukan. Secara lisan dakwah diidentikan dengan ceramah dan pidato 

menurutnya Syekh Ali, bahwa pengertian dakwah lebih dari ceramah dan 

pidato karena aktivitas dakwah bisa ditemui dimanapun dan kapanpun. Bisa 

berupa tulisan, lisan, dan perbuatan nyata yang mengandung nilai-nilai Islam 

didalamnya. 

Sayyid Quthub memandang dakwah secara keseluruhan, yakni 

dakwah dipandang sebagai metode untuk mewujudkan sistem Islam atau 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dari yang paling kecil seperti 

keluarga dan yang paling besar seperti negara dengan tujuan untuk 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.28 Dalam mewujudkan tujuan 

tersebut Quraish Shihab memandang bahwa bukan hanya sekedar memiliki 

tujuan tetapi diperlukan kesadaran dan keihlasan masyarakat untuk 

melakukan perubahan atau merubah diri mnjadi lebih baik dan 

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk.29 Perubahan yang terjadi dalam 

diri manusia yang paling utama adalah kesadaran yang timbul dalam diri 

                                                           
27M. Ali Mahfuz, Hidayat al-Mursyidin Ila Turuq al-Wa’zi wa al-Khitabah, (Berirut: 

Dar al-Syuruq, 1982), Juz 1, h. 187. 
28Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zilal Alquran, (Bairut: Mizan, 1982), h. 187. 
29Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung : Mizan, 1992), h. 194. 
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untuk mencapai tujuan di atas, yakni mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik dan mendapatkan keselamatan di akhirat. 

Secara istilah dakwah diartikan dalam lima poin yang didalamnya 

berdasarkan beberapa referensi, yakni sebagai berikut: 

a. Dakwah adalah proses menyampaikan pesan Islam kepada manusia dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.30 

b. Dakwah yakni mengajak kepada pengesaan Allah dengan menyatakan dua 

kalimat syahadat dan mengukuti perintahNya. Perkataan dan perbuatan 

manusia tidak boleh melampaui apa yang ditulis dalam Alquran dan Hadis 

sebagai petunjuk di muka bumi agar mendapatkan rido Allah swt. dan 

mendapatkan ganjaran yang sesuai di akhirat nanti.31 

c. Dakwah mendorong orang lain, memotivasi, dan menggerakan orang lain 

untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk dari Allah swt. 

mengerjakan perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan buruk serta 

mengikuti perintah pemimpin yang baik agar mendapatkan kebahagiaan 

di dunia dan akhirat.32 

d. Dakwah mengubah situasi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik demi 

memenuhi tujuan dunia dan akhirat.33 

                                                           
30M. Abu al-Fath al-Bayanuni, al-Madkhal Ila al-Da’wah, (Beirut: Muasasah Al-

Risalah, 1991), h. 17. 
31Taufik al-Wa’i, Al-Da’wah, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1991), h. 19. 
32Syaikh Ali Mahfudz, Hidayah Al-Mursyidin, Cet Ii, (Mesir: Dar al-Mishr, 1975), h. 7. 
33Al-Bahi Al-Khuli, Tadzkirat Al-Du’at, Cet. VIII, (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, 

1987), h. 39. 
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e. Dakwah merupakan elemen yang saling melengkapi seperti dai, pesan, 

media, metode, tujuan, serta respon dari penerima karena tujuan besar 

dakwah adalah mendapatkan kebahagiaan dari Allah swt. baik dunia 

maupun akhirat sebagai tempat yang kekal.34 

f. Dakwah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh muslim dan 

muslimah untuk mengajak umat manusia baik memeluk agama Islam 

maupun memberikan penjelasan mengenai Islam dari segi kehidupan.35 

Dakwah memiliki banyak unsur yang akan membantu dalam proses 

pelaksanaannya. Tulisan di atas menjelaskan bahwa keberhasilan dakwah 

bukan hanya satu unsur tetapi setiap unsur yang terdapat pada dakwah 

harus diperhatikan dan dilaksanakan. Seperti satu kesatuan yang akan saling 

menguatkan. Seorang mubalig harus benar-benar memperhatikan bagaimana 

medan dakwah sehingga materi dan metode dapat disiapkan terlebih dahulu 

agar memdapatkan tujuan mulia dakwah. 

Dai dan mad’u tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan 

begitupun sebaliknya. Dai melakukan dakwah dan tidak memperhatikan 

materi hanya akan membuat mad’u salah paham terhadap penyampaian dai, 

ditakutkan akan menjadi sebuah masalah yang tidak diinginkan. Contohnya 

ketika dai menyinggung perasaan mad’u karena faktor belum mengetahui 

bagaimana masyarakat di tempat tersebut. Jadi, menjadi seorang dai yang 

                                                           
34Dikutip Dari Agus Ahmad Safei, Memimpin Dengan Hati Yang Selesai: Jejak Langkah 

Dan Pemikiran Baru Dakwah K.H. Syukriadi Sanbas, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 199.  
35Amrullah Ahmad, Dakwah Islam Sebagai Ilmu Sebuah Kajian Epistimologi Dan 

Struktur Keilmuan Dakwah, Makalah Tidak Dipublikasikan, h. 6. 
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cakap dalam penyampaian dan mad’u yang baik dalam mendengarkan dan 

memahami akan membantu pelaksanaan ataupun penerapan pesan-pesan 

dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak terlepas dengan 

interaksi, bertukar pikiran dan menyebarkan informasi. Komunikasi yang 

disampaikan ataupun pesan dakwah yang disampaikan dai akan menentukan 

informasi yang akan tersebar dimasyarakat. 

2. Bentuk-Bentuk Dakwah 

Bentuk-bentuk dakwah Islam dapat dikategorikan dalam tiga macam 

yaitu sebagai berikut: 

a. Dakwah bil al lisan  

Allah berfirman dalam Alquran dengan tegas mengenai hal ini dengan 

menitik beratkan pada asas qaulan (ucapan yang baik) dan Uswatun Hasanah 

(perbuatan baik) dalam QS Fushishilat/41:33.  

ِوَمَن  ِأَح ۡ  ِسَنُ قَوۡ  ِا وَقاَلَ إِنَّنِی مِنَ ٱلا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰـلِحلۡ  ِمُسۡ  لِمِینَ ۡ   

Terjemahnya: 

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya 
aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri”.36 
 

Makna yang terkandung dari ayat di atas yaitu Allah swt. 

memerintahkan kepada segenap orang beriman agar berkata dengan 

perkataan yang baik dan mengerjakan amal saleh. Adapun yang dimaksud 

dengan dakwah bil lisan adalah memanggil dan menyeru ke Jalan Allah swt. 

                                                           
36Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: Sygma/1Creatif 

/1Media Corp 2014), h. 480.  
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untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menggunakan bahasa sesuai 

dengan bahasa mad’u.37 

Dakwah bi al lisan antara lain: 

1) Qaulan Ma’ruf ialah dengan berbicara dalam pergaulan sehari-hari yang 

disertai dengan misi agama, yaitu Islam. 

2) Mudzakarah ialah mengingatkan orang lain jika berbuat salah, baik 

dalam lidah maupun dalam perbuatan. 

3) Majlis ta’lim dengan menggunakan buku-buku, kitab dan berakhir 

dengan dialog atau tanya jawab. 

4) Mujadalah ialah perdebatan dengan argumentasi serta alasan dan 

diakhiri dengan kesepakatan bersama dengan menarik kesimpulan.38 

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dakwah bil lisan yaitu 

kegiatan yang bersifat verbal dalam ilmu komunikasi yaitu pesan yang 

dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih dari satu penerima pesan 

dengan menggunakan kata-kata atau lisan bukan dengan tulisan. 

b. Dakwah bil al Haal 

Dakwah yang menggunakan metode bi al haal merupakan suatu 

metode dengan menggunakan kerja nyata, jika melihat segi kejiwaan 

manusia sebagai individu sudah banyak yang terpengaruh terhadap Taklid 

(ikut-ikutan) baik yang berbentuk positif maupun negatif, karena Islam 

                                                           
37Mansur Mustofa, Teladan di Medan Dakwah, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 20. 
38Adi Sasono, Solusi Islam atas Problematika Umat Ekonomi, Pendidikan dan 

Dakwah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 49. 
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sangatlah memberikan perhatian terhadap pemeliharaan kerukunan dan 

ketentraman masyarakat, yaitu dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah. 

Kegiatan dakwah bi al haal tidak terlepas dari lima prinsip yang 

utama, kelima prinsip tersebut sebagai berikut: 

1) Dakwah bi al haal harus menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi 

sosial budaya atau masyarakat tertentu. 

2) Dakwah bi al haal bersifat pemecahan masalah yang dihadapi umat 

dalam suatu wilayah tertentu. 

3) Dakwah bi al haal harus mampu mendorong dan menggerakkan 

kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dalam 

masyarakat misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi 

dan lain sebagainya. 

4) Dakwah bi al haal harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat, 

agar mereka dapat membangun dirinya, sekaligus dapat memberikan 

manfaat masyarakat sekitar. 

5) Dakwah bi al haal mampu mendorong semangat kerja keras dan 

kebersamaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama yang 

harmonis dan produktif terutama untuk saling memenuhi 

kebutuhannya.39 

 

 

                                                           
39Enjang AS. dan Aliyuddin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofis dan 

Praktis, (Bandung: Widya Padjadjaran,2009), h. 91/1. 
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c. Dakwah bil Qalam 

Dakwah dengan menggunakan keterampilan berupa artikel atau 

naskah yang kemudian dimuat di dalam majalah atau surat kabar, brosur, 

buletin, buku dan sebagainya. Dakwah seperti ini dapat dimanfaatkan dalam 

waktu yang lebih lama serta jangkauannya luas, disamping itu masyarakat 

atau kelompok dapat mempelajarinya serta memahaminya sendiri.40 Bentuk 

tulisan dakwah bi al qalam antara lain artikel keislaman, tanya jawab hukum 

Islam, rubrik dakwah, rubrik pendidikan agama, kolom keislaman, cerita 

religius, cerpen riligius, dan lain-lain.41 

Definisi di atas dapat dipahami bahwa dakwah bi al qolam adalah 

dakwah yang dilakukan melalui tulisan, dan dakwah ini memerlukan 

keahlian dalam bidang menulis, perangkaian kata-kata sehingga penerima 

dakwah tersebut akan tertarik untuk membacanya. Dalam dakwah bi al 

qalam ini diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis, yang kemudian 

di sebarluaskan melalui media cetak (printed publication). Seorang penulis 

muslim, menyebarkan informasi yang benar adalah misi utama dan selalu 

bersumber kepada Alquran dan hadis sebagai bahan rujukan utama sehingga 

apa yang disampaikan bukan hanya opini penulis tetapi sebuah kebenaran 

yang tidak diragukan. 

 

                                                           
40Adi Sasono, Solusi Islam atas Problematika Umat Ekonomi, Pendidikan dan 

Dakwah, h. 49/1. 
41Samsul Munir Amin, Rekontruksi Dakwah Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2008), h. 11.  
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3. Unsur-Unsur Dakwah  

Setiap kegiatan dakwah tidak terlepas dari unsur-unsur dakwah 

karena hal ini sangatlah diperlukan, sebab merupakan bagian terpenting dari 

dakwah yang satu sama lain sangatlah terkait.  

Dai adalah seseorang yang menyampaikan pesan-pesan tentang 

mengajak umat manusia kepada jalan Allah dengan tujuan mewujudkan 

kebahagian dan kesejahteraan hidup dunia akhirat yang di ridhai Allah, 

semua pribadi umat Islam yang mukallaf secara otomatis memiliki kewajiban 

untuk menyampaikan kebaikan kepada umat manusia di dunia, para ‘Ulama 

telah sepakat bahwa melaksanakan dakwah adalah wajib.42 Sementara 

menurut Muhammad Abduh, hukum Pelaksanaan dakwah lebih di pahami 

kepada wajib  ‘ain,  sementara asy-Syaukany berpendapat bahwa hokum 

dakwah adalah wajib kifayah.43 

Terlepas dari kedua pendapat tersebut di atas bahwa dai dalam 

aktifitas dakwah adalah seseorang yang menyeru, mengajak, mengarahkan, 

membina, umat manusia kepada jalan kebaikan, maka dai di sini adalah 

sebagai subjek dakwan dan mad‘u sebagai objek dakwah.44 

Adapun unsur-unsur dakwah Islam antara lain meliputi: 

 

                                                           
42 Hasanuddin, Hukum Dakwah, Tinjauan Aspek Hukum dalam Berdakwah di 

Indonesia, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 44. 
43 Syamsuri Siddiq, Dakwah dan tehnik berkhutbah dalam A. Rahman Kaoy, Pedoman 

Pelaksanaan Dakwah Islam, (Yogyakarta: Ak Group bekerjasama dengan IAIn Ar-Raniry 
Press, 2006), h. 21  

44 Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah.........h. 75. 
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a. Pelaku Dakwah (Dai) 

Kata dai berasal dari bahasa Arab bentuk mudzakar (laki-laki) yang 

berarti orang yang mengajak, kalau muanas (perempuan) disebut daiyah.45 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Dai adalah orang yang 

pekerjaannya berdakwah, pendakwah: melalui kegiatan dakwah para dai 

menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan kata lain, dai adalah orang yang 

mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, 

melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan 

kearah kondisi yang lebih baik menurut Islam. 

Dai secara istilah46 adalah orang Islam yang secara syariat mendapat 

beban dakwah mengajak kepada agama Allah. Tidak diragukan lagi bahwa 

defginisi ini mencakup seluruh lapisan dari rasul, ulama, penguasa setiap 

muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dai dapat diibaratkan sebagai 

seorang guide atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat 

keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini dai adalah seorang 

petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana 

jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, 

sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Ini yang menyebabkan 

kedudukan seorang dai di tengah masyarakat menempati posisi penting, ia 

                                                           
45Enjang AS dan Aliyudin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis Dan 

Praktis, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 73. 
46 Drs. Wahidin Saputra, M.A, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta, 2011), h. 1 
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adalah seorang pemuka (pelopor) yang selalu diteladani oleh masyarakat di 

sekitarnya. 

Pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah baik 

dakwah tersebut berupa lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan 

baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi/ lembaga. Secara 

umum kata dai ini sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang 

menyampaikan ajaran Islam), namum sebenarnya sebutan ini konotasinya 

sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang 

yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, 

khatib (orang yang berkhatbah), dan sebagainya. Siapa saja yang menyatakan 

sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang dai, dan 

harus dijalankan sesuai dengan hujjah yang nyata dan kokoh. Demikian, 

wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah baik sisi akidah, 

syariah, maupun dari akhlak.47 

Mengingat pentingnya subyek dakwah dalam pelaksanaan dakwah, 

maka diperlukan adanya persyaratan-persyaratan. Adapun persyaratannya 

yaitu meliputi: 

1) Jasmani 

 Seorang juru dakwah adalah orang yang berada di tengah-tengah 

masyarakat dan selalu berhubungan secara dekat dengan anggota 

masyarakat. Oleh karena itu kesehatan jasmani menjadi faktor dominan 

                                                           
47Munir, M & Wahyu Illahi. Manajemen Dakwah.(Jakarta: Rahmat Semesta, 2006),    

h. 22. 
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untuk tercapainya kegiatan dakwah. Disamping itu kondisi jasmani dan 

penampilan fisik seorang juru dakwah akan menjadi kebanggaan para 

jamaah atau orang yang mendengarkan. Persyaratan jasmani yang dimaksud 

yaitu: kesehatan jasmani secara umum, keadaan tubuh bagian dalam dan 

keadaan tubuh mengenai cacat atau tidak. Perlu dipahami bahwa 

persyaratan jasmani di atas tidak mutlak, karena ternyata pengabdian demi 

tegaknya agama Allah melalui dakwah tidak memandang siapa pun juga.48 

2) Ilmu Pengetahuan 

Persyaratan ilmu pengetahuan ini berkaitan dengan pemahaman dai 

terhadap keseluruhan unsur-unsur dakwah yang ada, diantaranya adalah:  

pertama: Tentang obyek dakwah, yakni pemahaman bahwa orang 

yang dihadapi beraneka ragam dalam segala seginya, baik dalam segi jumlah, 

sosial ekonomi, tingkat umur, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.  

Kedua: Tentang dasar hukum dakwah, yakni pemahaman terhadap 

latar belakang secara yuridis dalam melakukan dakwah. Landasan yang 

bersifat agamis maupun landasan yang berbentuk undang-undang, 

peraturan-peraturan, atau norma-norma lainnya.  

Ketiga: Tentang tujuan dakwah, yakni pemahaman terhadap apa yang 

akan dicapai dalam usaha dakwah, apakah tujuannya bersifat sementara, 

tujuan insidentil, tujuan khusus dan sebagainya, yang semua itu dalam 

rangka mencapai tujuan akhir dakwah.  

                                                           
48Anshari dan Hafi, Pemahaman dan Pengamatan Dakwah, (Surabaya, Al-Ikhlas, 

1993), h. 105 
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Keempat: Tentang materi dakwah, yakni pemahaman terhadap pesan 

atau informasi tentang ajaran agama yang akan disampaikan kepada orang 

lain secara benar dan baik.  

Kelima: Tentang metode dakwah, yakni pemahaman terhadap cara-

cara yang akan dipakai dalam aktifitas dakwah, manakah yang lebih sesuai 

dengan kemampuan dirinya degan materi yang diberikan sesuai dengan 

kondisi dan yang lebih relevan dengan obyek dakwah yang dihadapi.  

Keenam: Tentang media dakwah, yakni pemahaman terhadap alat-alat 

yang perlu digunakan untuk melancarkan usaha dakwah terutama dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan.49 

Ilmu pengetahuan adalah sumber utama pesan dakwah, karena 

didalam ilmu pengetahuan seorang dai akan menyampaikan informasi 

kebenaran yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Hal demikian 

dikarenakan dai harus menyampaikan informasi yang pasti dan benar, tidak 

ragu-ragu seperti dalam isi Alquran. Pemahaman dan ilmu yang pasti 

menjadi bekal utama seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwah. 

b. Obyek Dakwah (Mad’u) 

Obyek dakwah adalah seluruh umat manusia tanpa kecuali, baik pria 

maupun wanita, beragama maupun belum, pemimpin maupun rakyat. 

Seluruh manusia sebagai penerima atau obyek dakwah adalah hakekat 

diturunkannya agama Islam dan kerisalahan Rasulullah saw. itu berlaku 

                                                           
49Anshari, Pemahaman dan Pengamatan Dakwah,  h. 106-107. 
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secara universal untuk manusia keseluruhannya tanpa memandang kepada 

warna kulit, asal-usul keturunan, daerah tempat tinggal, pekerjaan dan 

sebagainya. Obyek dakwah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu umat dakwah 

dan umat ijabah. Umat dakwah ialah masyarakat luas non Muslim, sementara 

umat ijabah ialah mereka yang telah memeluk Islam (kaum Muslimin) 

sendiri. Terhadap umat ijabah, dakwah bertujuan untuk lebih meningkatkan 

lagi penghayatan dan pengamalan mereka sehingga makin menjadi Muslim 

yang benar-benar Islami.50 

Mad’u dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu, pertama golongan 

cerdik yang cinta kebenaran, dapat berfikir secara kritis, dan cepat dapat 

menangkap persoalan. Kedua, golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang 

belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat 

menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Ketiga, mereka yang senang 

membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak dapat 

membahasnya secara mendalam. Ketiga, manusia sebagai makhluk yang 

bertuhan akan menampilkan sikap, tingkah laku serta apresiasinya untuk 

menemukan Sang Maha Pencipta.51 

c. Pesan Dakwah (Maddah) 

Materi dakwah adalah pesan-pesan dakwah yang menjadi isi 

penyampaian seorang dai kepada mad’u. Pesan dakwah menjadi unsur yang 

penting dalam pelaksanaan dakwah dan sangat menentukan keberhasilan. 

                                                           
50Mulkhan,  Jurnal ilmu dakwah,  vol 1, no 1, (Mei 2015), h. 208. 
51Munir, Jurnal Lentera Dakwah, vol. 5. No. 4. Desember 2018 (2006: 23-24) 
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Suatu kegiatan dakwah yang dilaksanakan dikatakan efektif apabila 

materinya bersifat informatif, edukatif dan solusif bagi masyarakat.52 Pesan 

dakwah dapat membawa madu mendapatkan sebuah ilham yang akan 

dijadikan sebagai pegangan hidup apabila dai menyampaikan dengan 

sungguh-sungguh dengan kebenaran yang tinggi. Oleh karena itu, persiapan 

seorang dai harus mencakup pesan-pesan yang akan disampaikan, apakah 

bidang tersebut sudah relevan atau sudah sesuai dengan madu serta pesan 

yang disampaikan sesuai dengan konsidi sosial madu. Apakah aktual atau 

tidak, sangat dibutuhkan ketelitian seorang dai. 

Pesan adalah sesuatu informasi yang disampaikan dai kepada mad’u.53 

Pesan dalam terminologi adalah proses komunikasi, sebagai berikut; (a) 

sesuatu yang disampaikan pengirim disampaikan pengirim kepada penerima, 

(b) disampaikan secara bertatap muka atau melalui media komunikasi, (c) isi 

pesan berupa ilmu pengetahuan, hiburan dan nasihat termasuk dalam 

dakwah Islam.54 Pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berupa ajaran Islam 

atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, 

yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah dan Sunah 

Rasulullah.55  

d. Media Dakwah (Wasilah) 
                                                           

52Kamaluddin, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman. vol. 02 No. 2 Desember 
2016 

53Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah,  (Bandung: Rosda Karya, 2010). h. 20. 
54Fahrianoor, F., & Dkk. (2014). Analisis Pesan Moral Dalam Komunikasi Tradisional 

Mappanretasi Masyarakat Suku Pagatan. Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi 
Pembangunan, Vol. 18, No. 03.  

55Anshari Hafi. Pemahaman Dan Pengamalan Dakwah. (Surabaya: Al Ikhlas, 1996).  
h. 146. 
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Media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk 

menyampaikan atau menyalurkan materi dakwah. Dewasa ini, jenis-jenis 

media atau sarana dakwah sangat banyak jumlahnya antara lain radio, 

televisi, video, rekaman, surat kabar, tabloid, majalah dan bahkan jaringan 

informasi melalui komputer internet.56 

Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Media 

dakwah ini dapat berupa barang, orang, tempat, kondisi tertentu. Untuk 

menyampaikan ajaran Islam kepada madu, dakwah dapat menggunakan 

berbagai wasilah. Macam-macam wasilah dakwah, sebagai berikut:57 

Pertama: Dakwah melalui lisan atau secara langsung, dimana dai 

menyampaikan ajakan dakwahnya kepada madu. Kedua: Dakwah melalui 

tulisan adalah kegiatan dakwah yang dilakukan melalui tulisan-tulisan, dan 

dakwah melalui tulisan akan lebih lama dan kuat, bahkan dapat diulangulang 

sesuai dengan tempat yang tersedia. Ketiga: Dakwah melalui alat-alat audio, 

yaitu alat-alat yang dinikmati melalui perantara pendengaran. Seperti radio, 

kaset tape dan lainnya. Keempat: Dakwah melalui alat visual, yaitu kegiatan 

dakwah yang dilakukan dengan alat-alat yang dapat dilihat oleh mata 

manusia. Seperti seni lukis, kaligrafi, seni ukir dan lainnya. Kelima: Dakwah 

melalui alat-alat audio visual, yaitu alat perantara yang dipakai untuk 

                                                           
56Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), h. 33. 
57Samsul Munir Amin, Rekontruksi Dakwah Islam, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 

2008), h. 78. 



61 
 

 
 

menyampaikan pesan dakwah yang dapat dinikmati dengan mendengar dan 

melihat. Seperti TV, Video.58 

Dakwah bukan saja menggunakan lisan atau dari mulut ke mulut dan 

bertatap muka langsung tetapi dakwah bisa dilakukan menggunakan media 

yang berkembang saat ini, seperti media elektronik, cetak dan media sosial. 

e. Metode Dakwah (Thariqah) 

Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan dai untuk 

menyampaikan pesan dakwah atau serangkaian kegiatan untuk mencapai 

tujuan dakwah. Sementara itu dalam komunikasi metode lebih dikenal 

dengan approach, yaitu cara-cara yang digunakan oleh seorang komunikator 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Adapun dari segi bahasa metode berasal dari bahasa Yunani yang 

terdiri dari dua kata yaitu meta (melalui) dan hodos (jalan, cara). Dengan 

demikian kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber lain yang menyebutkan bahwa 

metode berasal dari bahasa Jerman. methodica, artinya ajaran tentang 

metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata methodos artinya 

jalan, yang dalam bahasa Arab disebut thariq.59 Perintah dakwah yang 

ditujukan kepada muslim yang sudah berupa panduan praktis tercantum 

dalam QS An-Nahl/16:125. 

                                                           
58Samsul Munir Amin, Rekontruksi Dakwah Islam, h. 78. 
59Bachtiar dan Wardi, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (1997), h. 59. 
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ِٱد ِبٱِلعُ إِلَىٰ سَبِیلِ ربَِّكَ ۡ  ِحِكۡ  ِمَةِ وَٱلۡ  ِمَوۡ  ِعِظَةِ ٱلۡ  ِوَجَٰـدِل ۡ ِحَسَنَةِ ۡ  هُم بٱِلَّتِی هِیَ ۡ 

ِأَح ِإِنَّ ربََّكَ هُوَ أَع ۡ ِسَنُ ۡ  ِوَهُوَ أَع ۦلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ ۡ  ِلَمُ بٱِلۡ  ِمُهۡ  تَدِینَ ۡ   

Terjemahnya: 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”.60 

 

Metode dakwah merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

penyampaian dakwah. Metode dakwah juga merupakan suatu cara untuk 

mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien. Pendapat pemikir Islam 

terkait dengan penjabaran metode dakwah dalam Alquran, sebagai berikut: 

1) Al Hikmah (kebijaksanaan) 

Al hikmah juga berarti memperbaiki (membuat sesuatu menjadi baik 

dan sesuai), dan terhindar dari kerusakan, juga diartikan sebagai ungkapan 

untuk mengetahui sesuatu yang utama dengan ilmu yang utama pula, atau 

berarti al haq (kebenaran) yang didapat melalui ilmu dan akal, serta 

pengetahuan atau ma’rifat. Al hikmah menurut istilah terjadi perbedaan 

penafsiran di antara para ulama, antara lain: 

a) Valid (tepat) dalam perkataan dan perbuatan. 

b) Mengetahui yang benar dan mengamalkannya, jadi terhadap unsur ilmu 

dan amal di antaranya. 

c) Wara’ dalam agama Allah. 

                                                           
60Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 281. 
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d) Meletakkan sesuatu pada tempatnya. 

e) Menjawab dengan tegas dan tepat segala permasalahan yang diajukan 

kepadanya.61 

Kata al hikmah mengandung arti yang beragam,62 menurut al Maraghi, 

hikmah mengandung arti perkataan yang tepat dan tegas disertai dengan 

dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. 

Sementara itu menurut Sayyid Quthub berpendapat bahwa hikmah adalah 

melihat situasi dan kondisi obyek dakwah serta tingkat kecerdasan penerima 

dakwah. Memperhatikan kadar materi dakwah yang disampaikan kepada 

mad’u, sehingga mad’u tidak merasa terbebani terhadap perintah agama 

(materi dakwah) tersebut, karena belum siap mental untuk menerimanya. 

Selain itu Muhammad Abduh merumuskan hikmah sebagai ilmu yang shahih 

yang menjadi sifat yang bijak dalam jiwa dan yang menguasai kemauan 

sekaligus mengarahkannya pada amal perbuatan.63 

2) Mau’idzah al Hasanah   

Menurut bahasa, mau’idzah al hasanah terdiri dari dua kata, yaitu 

mau’idzah dan hasanah. Kata mau’idzah berasal dari kata wa’adza-ya’idzu 

wa’dzan idzatan yang artinya pengajaran, nasehat.64 Sedangkan hasanah 

merupakan mufrad dari hasanatan yaitu kebaikan. Adapun pengertian kata 

                                                           
61Fathul Bahri Al Nabiry, Meniti Jalan Dakwah: Bekal Perjuangan Para Dai, (Jakarta: 

Amzah, 2008), h. 240-241. 
62Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah. (Semarang: Rasail, 2006), h. 57-58 
63Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis, Semarang: Rasail, 2005), h. 28. 
64M. Warson Munawwir, Kamus al Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 

h. 1864. 
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hasanah (baik) adalah lawan kata sayyiah (buruk), kata mauidzah terkadang 

bersifat baik dan terkadang baruk sesuai dengan apa yang dinasihatkan 

manusia dan diperintahkan serta sesuai dengan cara (gaya bahasa) pemberi 

nasihat. Ungkapan dan lafalnya adalah lembut serta sesuai dengan keadaan. 

Karena itu, mauidzah hasanah harus dengan ungkapan yang lembut dan 

sesuai kondisi (keadaan). Mau’idzah hasanah dapat diartikan sebagai 

ungkapan yang mengandung nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-

ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. 

Mauidzah hasanah menurut beberapa ahli bahasa dari pakar tafsir, 

sebagai berikut: 

a) Pelajaran dan nasehat yang baik berpaling dari perbuatan jelek melalui 

tarhib dan targhib (dorongan dan motivasi) penjelasan keterangan gaya 

bahasa, peringatan, penuturan contoh teladan pengarahan, dan 

pencegahan dengan cara halus. 

b) Pelajaran, keterangan, penuturan, peringatan, pengarahan, dengan gaya 

bahasa yang mengesankan dan menyentuh dan terpatri dalam nurani. 

c) Simbol, alamat, tanda, janji, penuntun, petunjuk, dan dalil-dalil yang 

memuaskan melalui al qaul, al rafiq, ucapan lembut dengan penuh kasih 

sayang. 

d) Kelembutan hati menyentuh jiwa dan memperbaiki peningkatan amal. 

e) Nasehat, bimbingan dan arahan untuk kemaslahatan dilakukan dengan 

baik dan penuh kelembutan sehingga tekesan dalam jiwa, tidak melalui 
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cara pelarangan dan pencegahan sikap, mengejek, menyudutkan, atau 

menyalahkan, meluluhkan hati yang keras, menjinakkan kalbu yang liar. 

f) Tutur kata yang lembut, perlahan-lahan bertahap dan sikap sayang dalam 

kontek dakwah, dapat membuat seseorang merasa dihargai rasa 

kemanusiaanya dan mendapat respon positif dari mad’u.65 

Metode mauidzah hasanah ini dipahami oleh banyak pakar dan 

penulis kajian ilmu dakwah pada satu sudut pemahaman, yaitu kemampuan 

juru dakwah dalam memilih materi dakwah itu sendiri. Padahal 

pengertiannya lebih luas dari pada sekedar kemampuan memilih materi 

dakwah.66 

3) Mujadalah Billati Hiya Ahsan  

Menurut bahasa, mujadalah berasal dari asal kata jaadala 

mujaadalatan jidaalan yang artinya berbantah, berdebat, mereka bertukar 

pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak 

melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang 

diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa dakwah dengan Mujadalah bi al-laty hiya 

ahsan mengandung pengertian dakwah dengan cara berdialog dan berdiskusi 

dengan lemah lembut tanpa kekerasan.67 

Seiring dengan perkembangan jaman, kehidupan keilmuan juga 

mengalami perubahan dan peningkatan serta tidak terlepas dari 

                                                           
65M. Warson Munawwir, Kamus al Munawwir. h. 17. 
66Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah. (Semarang: Rasail, 2006), h. 62. 
67M. Warson Munawwir, Kamus al Munawwir. h. 66. 
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perkembangan  metode dakwah yang kemudian banyak hadir dipermukaan, 

dai tidak lagi menggunakan metode lama tetapi menghadirkan banyak 

metode yang dijadikan pegangan hasil dari pengamatan lapangan. Metode 

dakwah bisa dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Metode lisan (dakwah bi al-lisan) 

2. Metode tulisan (dakwah bi al-kitabah) 

3. Metode pengembangan masyarakat (dakwah bi al-hal). 

Ada beberapa bentuk metode dakwah praktis, sebagai berikut: 

a. Metode Ceramah (rektorika dakwah) 

Ceramah adalah suatu teknik dengan metode dakwah yang banyak 

diwarnai oleh ciri karakteristik bicara seseorang dai/ mubaligh pada suatu 

aktivitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, 

berpidato (retorika), khutbah, sambutan, mengajar, dan sebagainya. 

b. Metode tanya jawab  

 Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah dengan cara 

mendorong sasarannya (objek dakwah) untuk menyatakan suatu masalah 

yang dirasa belum dimengerti dan mubaligh/ dai sebagai penjawabnya. 

c. Debat (mujadalah) 

Mujadalah selain sebagai sinonim dari istilah dakwah, dapat juga 

sebagai salah satu metode dakwah. Debat sebagai metode dakwah pada 

dasarnya mencari kemenangan dalam arti menunjukkan kebenaran dan 

kehebatan Islam. Dengan kata lain debat adalah mempertahankan pendapat 
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ideologinya agar pendapat dan ideologinya itu diakui kebenarannya oleh 

musuh (orang lain). 

d. Percakapan Antar Pribadi (Percakapan Bebas) 

Percakapan antar pribadi atau individual conference adalah 

percakapan bebas antara seorang dai atau mubaligh dengan individu-

individu sebagai sasaran dakwah. Percakapan pribadi bertujuan untuk 

menggunakan kesempatan yang baik di dalam percakapan atau mengobrol 

(ngomong bebas) untuk aktivitas dakwah. 

e. Metode Demonstrasi 

Artinya suatu metode dakwah, dimana seorang dai memperlihatkan 

suatu atau mementaskan suatu terhadap sasaran, dalam rangka mencapai 

tujuan dakwah yang ia inginkan. 

f. Metode Dakwah Rasulullah. 

g. Pendidikan dan Pengajaran Agama. 

h. Mengunjungi Rumah (Silaturahmi/Home Visit).68 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya 

metode dakwah telah mengalami perkembangan dan tidak hanya terpaku 

pada salah satu metode dakwah semata. Dalam penggunaannya, seorang dai 

juga tidak harus menggunakan satu atau salah satu metode dakwah saja 

namun juga dapat menggunakan lebih dari satu metode dalam sebuah proses 

dakwah. 

                                                           
68Wahidin Saputra,  Pengantar Ilmu Dakwah, h. 22. 
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C. Kerangka Konseptual 

Pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah baik 

dakwah tersebut berupa lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan 

baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi/ lembaga. Secara 

umum kata dai ini sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang 

menyampaikan ajaran Islam), namum sebenarnya sebutan ini konotasinya 

sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang 

yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, 

khatib (orang yang berkhatbah), dan sebagainya. Siapa saja yang menyatakan 

sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang dai, dan 

harus dijalankan sesuai dengan hujjah yang nyata dan kokoh. Demikian, 

wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah baik sisi akidah, 

syariah, maupun dari akhlak.69 

Dai sebagai pelaku dakwah perlu memahami setuasi dan kondisi 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah yang ada di Kecamatan 

Bittuang Kabupten Tana Toraja yaitu lingkungan masyarakat muslim yang 

lebih sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat non-muslim lainnya, 

kemudian dari aspek medan dakwah yang jauh dari pusat pemerintahan 

kecamatan dan kabupaten sehingga masih sangat kurang dan terbatas dari 

segi fasilitas. karena dakwah yang harus dilakukan oleh dai bukan hanya 

sekedar ceramah atau khutbah tapi bagaimana empati dan responsibility dai 

                                                           
69Munir, M & Wahyu Illahi. Manajemen Dakwah.(Jakarta: Rahmat Semesta, 2006),      

h. 22. 
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terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah yang ada di Kecamatan 

Bittuang Kabupaten Tana Toraja dapat terlaksana secara maksimal. 

Dai dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap 

orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. 

Dalam hal ini dai adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan 

memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak 

boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan 

kepada orang lain. Ini yang menyebabkan kedudukan seorang dai di tengah 

masyarakat menempati posisi penting. 

Pemahaman dai terkait empati dan responsibility terhadap 

masyarakat memerlukan pendekatan yang sesuai yaitu pada pendekatan 

komunikasi dan sosiologis karena dai adalah seorang komunikator yang akan 

menyampaikan pesan empati dan memberikan respon dan daya tanggap 

terhadap masyarakat sehingga akan terjadi interaksi sosial antara dai dengan 

masyarakat/mad’u. 

Seorang dai dalam menjalankan tugas dakwah perlu memilki 

wawasan membaca situasi kondisi masyarakat dalam mengemban tugas 

dakwah. Dalam pelaksanaan dakwah seorang dai dapat mengetahui situasi 

kondisi masyarakat dengan barlandaskan pemahaman tentang teori medan 

dakwah. Teori medan dakwah adalah teori yang menjelaskan situasi teologis, 

kultural dan struktural masyarakat pada saat permulaan pelaksanaan 

dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 
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Pelaku Dakwah 

(Dai) 

Urgensi empati dan responsibility dai 
terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah 

Empati dai 

Komunikasi dan 

Sosiologis 

Responsibility dai 

Agar dapat mengetahui bentuk empati dai terhadap masyarakat 

dalam melaksanakan dakwah 

Agar dapat mengetahui responsibility dai terhadap masyarakat  

dalam melaksanakan dakwah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Metodologi penelitian adalah seperangkat metode dan teknik yang 

berisi tentang alasan yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian yang 

meliputi, jenis, pendekatan, pengumpulan data, pengelolahan dan analisis 

data.1 Pada prinsipnya, setiap karya ilmiah harus ditopang oleh metode, baik 

pengumpulan data maupun dalam mengelolah data. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan karena 

peneliti datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data. Jenis penelitian 

ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

mengenai kejadian yang dialami oleh partisipan penelitian guna 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari 

partisipan dan perilaku yang diamati.2 Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang akan mendeskripsikan bagaimana empati dan responsibility 

dai secara mendalam dan akurat. 

Jenis penelitian dalam studi ilmu-ilmu sosial saat ini telah tumbuh 

atau berkembang  di berbagai metode lapangan, terutama metode penelitian 

                                                           
1A. Qadir Gassing  HT, dan Wahyudin Halim, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Skripsi, dan Disertasi ( Cet, II; Makassar: Alauddin Press, 2009) h. 11. 
2 Hadari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terpadu (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1996), h. 175. 
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lapangan yang bersifat aplikatif, yang telah digunakan secara tepat dalam 

situasi dan kondisi lapangan di indonesia. Dalam berbagai literatur metode 

penelitian sosial biasanya dikenal dua metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif.1 Subjek yang terlibat relatif sedikit dibandingkan dengan metode 

kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara 

sistematis fakta dan sifat-sifat objek penelitian secara faktual dan akurat.2 

Semua data penelitian di dapatkan langsung dari sumber data yang ada di 

lokasi penelitian. 

Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan 

memahami makna dari objek penelitian. Sehingga, penelitian kualitatif 

biasanya lebih memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Dalam 

penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi 

yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan 

demikian, hal yang umum dilakukan adalah berkutat dengan analisis tematik. 

Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang 

diteliti.3 

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan 

untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi 

                                                           
1Bangong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan (Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 133-134. 
2Asep Muhyiddin Dkk, Kajian Dakwah Multi Perspektif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 301   
3David Jary and Julia Jary, Dictionary of Sociology (Glasgow: Harper Collins 

Publishers, 1991), h. 513.   
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tertentu sehingga mempengaruhi hasil penelitian serta hasilnya lebih 

menekankan makna. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif 

karena penelitian ini mengeksplor fenomena dai di Kecamatan Bittuang 

Kabupaten Tana Toraja dengan fokus penelitian pada analisis empati dan 

responsibility dai sebagai perwujudan sikap pembinaan terhadap 

masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Seperti yang dikemukakan S. Nasution terdapat tiga elemen yang 

harus diamati pada penelitian yang mana diantaranya : lokasi, tempat, pelaku 

dan aktifitas kegiatan.4 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 

Toraja sebagai salah satu kecamatan yang ada di pinggiran kota dengan 

mayoritas penduduknya beragama non-muslim sedangkan masyarakat 

muslim sebagai minoritas sehingga dibutuhkan empati dan responsibility dai 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah dengan berbagai 

kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan agama dengan masyarakat muslim, 

ada juga kegiatan ekonomi mandiri yang dilakukan oleh dai sehingga terjadi 

interaksi bukan hanya masyarakat muslim akan tetapi turut hadir juga 

masyarakat non-muslim yang melakukan jual beli, dan juga kegiatan sosial 

budaya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada masyarakat 

yang beragama non-muslim.  

                                                           
4 S. Nasution, Metode Naturlistik Kualitatif  (Cet. I; Bandung: Tarsiti, 1996), h. 43. 
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a. Lokasi dan Keadaan Geografis 

Bittuang adalah sebuah kelurahan yang menjadi pusat pemerintahan 

Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Kondisi geologi Kelurahan Bittuang terpengaruh oleh sistem 

panas bumi. bentang alam Bittuang meliputi mata air panas, fumarola, air 

kawah, dan bebatuan yang mengalami alterasi akibat proses hidrotermal.5 

Kelurahan Bittuang merupakan ibu kota Kecamatan Bittuang, Kabupaten 

Tana Toraja. Lokasi Kelurahan Bittuang berjarak 36 km dari Kecamatan 

Makale.6  

Makale adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat 

pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kota Makale berjarak sekitar 310 km dari Kota Makassar. 

Perjalanan ke kota kecil ini dapat dicapai dengan naik bus selama 7 jam atau 

menggunakan pesawat berukuran sedang selama 30 menit.  

Nama Toraja sendiri berarti To Raa atau To Raya. Toraa sendiri terdiri 

dari dua kata To dan Raa dimana To berarti Orang, Raa berarti murah hati 

jadi To Raa berarti orang pemurah hati dan penyayang. Sementara To Raya 

                                                           
5Ikra P.P., Haryanto, A.D., dan Hutabarat, J. (2019). "Pola Aliran AIr Panas Bumi 

Kabupaten Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan Menggunakan Metode 
Densitas Kelurusan dan Geoindikator Air Panas". Padjadjaran Geoscience Journal. 3 (4): 304. 
ISSN 2597-4033 

6"Profil Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja" diakses pada tanggal 31-01-
2024 
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terdiriatas kata To yang berarti orang dan raya yang berarti raja atau 

terhormat, sehingga To Raya berarti orang yang terhormat.7 

Kabupaten Tana Toraja secara administratif sejak 26 Desember 2008, 

Kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) 

Kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dan 

Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao.   

  Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan Kabupaten-Kabupaten 

lainnya, diantaranya :  

 Sebelah utara : Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi      

Barat.   

 Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang  

 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu  

 Sebelah Barat :  Provinsi Sulawesi Barat   

Kabupaten Tana Toraja pada era reformasi pelaksanaan otonomi 

daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. 

Pranata ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu 

wilayah menjadi satu desa yang disebut Lembang. Lembang sebagai 

pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana 

Toraja, dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala Lembang (Kepala 

Desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat.  

                                                           
7Peter Pata Sumbung, 2010, Toraja Tallu Lembangna, Keluarga Besar  Tallu 

Lembangna  (Jabodetabek, Jakarta). h. 5.  
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Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja umumnya 

adalah bertani. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani 

tanaman pangan, usaha ternak dan usaha tani tanaman perkebunan 

dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu keluarga 

biasanya dilakukan usaha tani dan usaha ternak tersebut. Hal ini disebabkan 

karena hasil dari bertani dan beternak misalnya vanili, kopi, beras, kakao, 

cengkeh, kerbau, babi, dan ayam digunakan atau dibutuhkan dalam berbagai 

upacara adat masyarakat Toraja setiap tahunnya.  

Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 

112 lembang dan 47 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 

sebanyak 221.081 jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja 

beragama Kristen. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual di daerah 

ini dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama.  

Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen 

Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah 

menganut agama tersebut di atas tetapi tetap saja ada yang menggabungkan 

kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek 

moyang yang berbau mistis. 

b. Latar Belakang Kecamatan Bittuang 

a) Kondisi Wilayah  

Salah satu kecamatan di Tana Toraja adalah Bittuang. Jika menyebut 

nama Bittuang, ingatan akan tertuju pada kopi. Bittuang memang merupakan 
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salah satu daerah penghasil kopi berkualitas di Tana Toraja. Penggemar kopi 

menyebutnya dengan kopi Bittuang. 

Wilayah ini sebenarnya tidak hanya kaya dengan hasil 

perkebunannya. Daerah dengan populasi penduduk tertinggi ke lima di Tana 

Toraja. Kecamatan Bittuang terdiri dari 1 kelurahan dan 14 lembang (Desa). 

Wilayah yang berada di atas ketinggian 1500 meter permukaan laut ini, 

dapat ditempuh sekitar 1 jam 13 menit dari makale kota Kabupaten Tana 

Toraja. 

Bittuang sendiri telah dikenal sejak abad 19 masa kolonial Belanda. 

Wilayah ini juga menyimpan cerita yang menarik pada masa lalu. Seperti 

emas hitam atau kopi Bittuang yang dulunya digemari oleh para dewa 

(julukan bagi kaum bangsawan eropa pada saat itu). 

Bittuang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Provinsi 

Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Kabupaten bernama Makale. Bittuang 

merupakan sebuah daerah di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi 

Selatan yang terkenal dengan kentalnya tradisi dan budayanya.    

b) Letak Geografis, Topografi dan Luas Wilayah  

Secara gerografis  Kecamatan Bittuang berada pada ketinggian 1.425 

Mdpl dengan tingkat suhu rata-rata 16ºC, dengan luas wilayah 163,27 km². 

Luas : 163,27 km², Letak: 3° 1’ 30” – 2° 43’ 30” LS dan 119° 31’ 30” – 119° 45’ 

00” BT. Keadaan wilayah diKecamatan Bittuang sebagian besar didominasi 
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oleh pegunungan, dengan jarak tempuh 36 kilometer dari Ibu kota 

Kabupaten. 8 

Batas wilayah :  

Utara : Kec. Masanda,  

Selatan  : Kec. Saluputti,  

Timur  : Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat,  

Barat  : Kab. Toraja Utara. 

c) Jumlah Kelurahan dan Desa 

Kecamatan Bittuang adalah sebuah daerah yang terletak di Kabupaten 

Tana Toraja. Dan di Kecamatan Bittuang ada istilah lembang yang digunakan 

memiliki arti yang sama dengan desa sehingga penyebutan kepada kepala 

desa di daerah lain sedangkan di Kabupaten Tana Toraja adalah kepala 

lembang. 

No. Nama Kelurahan 

dan Desa 

No. Nama Kelurahan 

dan Desa 

No. Nama Kelurahan 

dan Desa 

1. Kelurahan Bittuang 7. Lembang Pali 13. Lembang Tiroan 

2. Lembang Bau 8. Lembang Patongloan 14. Lembang Rembo’ 

3. Lembang Balla 9. Lembang Le’tek 15. Lembang Se’seng 

4. Lembang Burasia 10. Lembang Kandua’ 16.  

5. Lembang Buttu 

Limbong 

11. Lembang Sendana 17.  

6. Lembang Kole Palian  12. Lembang Sasa’ 18.  

                                                           
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Bittuang,_Bittuang,_Tana_Toraja. Diakses pada 

tanggal 30 Januari 2024  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bittuang,_Bittuang,_Tana_Toraja
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d) Potensi Unggulan dan Fasilitas 

Sacara umum Kecamatan Bittuang memiliki potensi unggulan yaitu 

Pertanian, Peternakan dan Perkebunan serta pasar mingguan yang selalu 

mengundang masyarakat dari luar kecamatan untuk datang berbelanja dan 

sebagainya. 

Fasilitas umum: Jumlah sekolah: SD (17), SLTP (5), SMA (1), SMK (1), 

Fasilitas kesehatan: Puskesmas (11), Posyandu (15), Rumah ibadah: 

Protestan (44), Katolik (5), Islam (5), Pasar: Burasia, Bittuang, Bau, 

Ketinggian : 1.425 m dpl. Destinasi wisata: Wisata alam Sarambu Assing (air 

terjun).  

e) Jumlah Penduduk Kec. Bittuang  

Jumlah penduduk masyarakat bittuang: 14.886 jiwa yang terdiri dari 

Laki-Laki 3.748  jiwa dan Perempuan 11.245 jiwa, Jumlah rumah tangga : 

3.331, Kepadatan : 92 orang/km², Rasio gender: 109 (dari 100 orang 

perempuan terdapat 109 laki-laki), Pertumbuhan penduduk : 1,09 %.9 

Jumlah penduduk masyarakat Kecamatan Bittuang semakin 

bertambah seiring berjalannya tahun disebabkan oleh angka pernikahan dan 

kelahiran serta adanya pendatang dari berbagai daerah dan tinggal di 

Kecamatan Bituang. 

 

 

                                                           
 9https://www.berakhirpekan.com/2020/01/profil-kecamatan-bittuang-

kabupaten.html. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024 

https://www.berakhirpekan.com/2020/01/profil-kecamatan-bittuang-kabupaten.html
https://www.berakhirpekan.com/2020/01/profil-kecamatan-bittuang-kabupaten.html
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mengungkap pola pikir yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisa sasaran penelitiannya atau 

disiplin ilmu yang akan digunakan dalam menganalisa objek penelitiannya 

sehingga mampu menjawab pokok permasalahan peneliti. 

1. Pendekatan Komunikasi 

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan komunikasi yaitu suatu bentuk pendekatan di mana seseorang 

komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersifat verbal atau non-

verbal dengan tujuan agar orang lain dapat mengerti dan mudah memahami 

komunikasi yang digunakan. 

Pendekatan komunikasi mempermudah peneliti untuk berkomunikasi 

, komunikasi menjadi dasar penelitian ini dan merupakan salah satu teknik 

yang paling efektif untuk mengungkapkan tabir yang tertutup serta peneliti 

bisa mendapatkan data secara luas dan mendalam dengan komunikasi. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Selain itu pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini dan 

juga dianggap relevan dengan penelitian kualitatif adalah pendekatan 

sosiologis dan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengamati 

sesuatu yang dilihat sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan sehingga 

adanya interaksi antara dai dengan masyarakat. Pendekatan sosiologi ialah 

suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap 
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dengan struktur, lapisan, serta gejala lainnya yang saling berkaitan.10 Melalui 

dua pendekatan di atas maka empati dan responsibility dai di Kecamatan 

Bittuang Kabupaten Tana Toraja akan diketahui. 

C. Sumber Data 

Menurut Jhon Lofland dan Lyn H. Lofland, sumber data utama 

penelitian kualitatif ialah kata-kata tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.11 Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek data yang 

diperoleh.12 Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari penelitian lapangan 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 

narasumber atau informan. Data primer yang diperoleh dari penelitian 

kualitatif dengan pembahasan penelitian yaitu empati dan responsibility dai 

di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.  

Data primer yang dimaksud adalah data atau informasi yang diperoleh 

langsung dari sumbernya yaitu pihak yang dijadikan informan dalam 

penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

peneliti memilih informan yang dianggap bisa menjawab seluruh pertanyaan 

                                                           
10M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13 
11Jhon Lofland dan Lyn H. Lofland, Analyzing Social Setting: A guide to Qualitative 

Observation and Analysis (Belmont Cal: Wardworth Publishing Company, 1984), h. 47.  
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi: 

Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 59.  
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penelitian dengan baik agar mampu memperoleh informasi yang akurat. 

Kelompok dengan sebutan the typical and the best people yaitu peneliti 

memilih subjek penelitian dan para informan yang dinilai akan banyak 

memberikan pengalaman yang unik dan pengetahuan yang memadai yang 

dibutuhkan peneliti. Beberapa kriteria informan yaitu pemerintah setempat, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, warga setempat dalam mewakili 

pemerintah serta Koordinator dai Kabupaten Tana Toraja, koordinator dai 

wilayah Sulawesi Selatan dan para dai di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksud adalah data tambahan yang diperoleh 

melalui telaah pustaka, telaah dokumen, yang berhubungan dengan topik 

penelitian, baik dari buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, e-book, maupun 

sumber-sumber bacaan/rujukan di internet. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala 
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objek penelitian secara dekat kegiatan yang dilakukan yaitu bagaimana 

empati dan responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.  

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu peneliti terlibat 

peran langsung dengan kegiatan yang sedang diamati atau digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi 

partisipan ini sehingga bisa deperoleh data yang utuh karena bisa diamati 

secara langsung.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mangajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewancara (pengumpulan data) kepada 

responden dengan cara dicatat atau direkam dengan alat perekam.13 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu 

topik tertentu.14 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan untuk mengetahui hal-hal 

yang mendalam dari narasumber atau informan. Adapun orang-orang yang 

akan peneliti wawancarai yaitu, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, 

tokoh agama, koordinator dai Kabupaten, Koordinator dai Wilayah Sulawesi 

dan para dai yang ada di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

                                                           
13Irwan soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Cet VII ; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 68.    
14Esterberg, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif/1 (Yogyakarta: Bumi 

Aksara, 2002), h. 97  
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Peneliti melakukan wawancara bebas mengembangkan tentang fokus 

penelitian secara mendalam kepada informan yang dianggap mengetahui apa 

yang menjadi fokus penelitian. Teknik wawancara ini digunakan untuk 

menemukan data permasalahan secara terbuka. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permaslaahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.15 Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur  maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.16 

Pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan 

terkait dengan penelitian ini yaitu bagaimana bentuk empati dan 

responsibility dai terhadap masyarakat di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ditinjau untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, seperti buku-buku, laporan kegiatan, foto-foto, maupun data lain 

yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan 

penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil 

observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel atau dapat dipercaya. 

                                                           
15Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar : Alauddin 

University Press, 2013), h. 184  
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 145. 



85 
 

 
 

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, diarahkan oleh peneliti 

untuk mendokumenkan hal-hal penting. Kondisi inilah yang dipandang oleh 

penenliti bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat 

mendukung proses penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikanto, instrument penelitian merupakan alat 

bantu  bagi peneliti dalam mengumpulkan data.17 Dalam penelitian deskriptif 

kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri sehingga peneliti harus divalidasi. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila mencapai tujuan pengukuranya, yaitu mengukur apa yang ingin 

diungkapkan.18 Oleh karena itu untuk penelitian lapangan instrumen 

penelitian yang digunakan. Seperti, daftar pertanyaan atau pedoman 

wawancara yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat bantu perekam, 

dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen serta alat bantu lainya 

yang dibutuhkan dalam proses penelitian. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap 

perolehan data dari lapangan kemudian direduksi, reduksi data merupakan 

proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

                                                           
17 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktik, Edisi Revisi, V/1 

(Jakarta: Rineke cipta, 2006), h. 68. 
18Sugiyono, Metode Penelitin Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 222. 
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pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dilapangan dengan 

penajaman tekhnik analisis, setelah itu dideskripsikan, dianalisis, kemudian 

ditafsirkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan tangan dan bahan-bahan 

lain sehingga mudah dipahami oleh orang lain.19 

Analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengolah, 

mengelompokkan berbagai hasil temuan sesuai tanda atau kode kemudian 

menyederhanakan data sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data secara sistematis dan 

terencana. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber data yang terkumpul (data lapangan maupun data 

kepustakaan), kemudian mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam 

satu satuan, kemudian dikategorikan pada tahap selanjutnya. Langkah 

selanjutnya adalah memeriksan keabsahan data serta menafsirkannya sesuai 

dengan kompentensi dan kemampuan peneliti untuk membuat kesimpulan 

riset/penelitian. 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan implementasikan. Penelitian ini 

                                                           

19Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktik, Edisi Revisi, V/1 
(Jakarta: Rineke cipta, 2006), h. 68. 
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menggunakan teknik pendekatan deksriptif kualitatid yang merupakan sutau 

proses penggambaran keadaan sasaran sebenarnya/fenomena yang terjadi 

pada masyarakat. 

Adapaun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud di sini adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabsrakkan dan 

mentransformasi data, informasi dari lapangan sebagai bahan mentah 

diringkas, disusun lebih seistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang 

penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan 

seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan 

dengan yang tudak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan 

masalah.20 Kemudian dari penyajian tersebut diharapkan dapat memberikan 

kejelasan mana data yang subtantif dan mana data pendukung. 

c. Teknik Analisis Perbandingan (Komparatif) 

Teknik analisis perbandingan digunakan dalam mengkaji data yang 

telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu 

                                                           
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 249. 
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membandingkan satu data dengan lainnya sebelum ditarik sebuah 

kesimpulan. 

d. Penarikan Kesimpulan (conclusion Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan 

bunti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara meninjau kembali catatan lapangan sehingga 

berbentuk penegasan kesimpulan.21 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sebagai 

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan 

data yang peneliti lakukan dengan menggunakan triangulasi. 

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.22 Setelah pengumpulan data, peneliti mulai 

mencari arti penjelasan-penjelasan selama berada di lapangan. 

 

 

                                                           
21Abdul Kadir, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data (Makassar: T.p, 2012), h. 4.  
22Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D”, h. 274. 
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1. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang didapatkan dari informan tentang empati dan responsibility dai yang 

telah diperoleh melalui beberapa dengan observasi dan wawancara. Data 

yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga 

sumber data untuk menentukan kekuatan data yang didapat.  

2. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya 

memberikan pertanyaan yang sama atau wawancara, observasi, 

dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat 

narasumber masih segar dan memiliki waktu yang luang, akan memberikan 

data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda sehingga sampai ditemukan kepastian data. 
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BAB IV 

EMPATI DAN RESPONSIBILITY DAI TERHADAP MASYARAKAT DALAM 

MELAKSANAKAN DAKWAH  

A. Bentuk empati dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 

Bentuk empati dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

di Kecamatan Bittuang adalah sebuah tindakan dan sikap perasaan yang 

timbul dari para dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

khususnya terhadap masyarakat di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 

Toraja. Pada sikap tersebut, para dai cenderung mengutamakan empati 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah.  

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan para dai 

dan menunjukan beberapa bentuk empati terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah yaitu: empati dengan tindakan kepedulian dan sikap 

penerimaan terhadap masyarakat, empati dengan sikap dan tindakan 

pemahaman terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah serta empati 

dengan sikap dan tindakan berupa mendengarkan dengan baik terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah.  

Berikut penelitian ini akan menguraikan bentuk empati dai terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja yaitu: 
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1. Penerimaan/kepedulian 

a) Penerimaan 

Kata penerimaan (acceptance) pengertiannya yaitu sama dengan 

penghargaan positif (positive regard) dan lebih mengandung sikap kemudian 

kata memperhatikan “peduli” (respect) yang lebih merupakan tindakan atau 

aktivitas kepedulian dalam melaksanakan dakwah. contohnya pada aktivitas 

dakwah pengajian kitab, dakwah tabligh ceramah di masjid, pembinaan 

masyarakat muslim di setiap rumah. Dan pada aktivitas dai selain keagamaan 

seperti proses belajar mengajar, aktivitas jual beli di pasar sampai pada 

aktivitas interaksi sosial budaya atas undangan masyarakat dan pemerintah 

desa terhadap dai dan dihadiri juga oleh masyarakat non-muslim yang ada di 

Kecamatan Bittuang.  

Penerimaan sebagai salah satu sikap dasar dai mengacu pada 

kesediaan, dai memiliki penghargaan positif tanpa menggunakan standarisasi 

ukuran atau persyaratan tertentu terhadap masyarakat sebagai manusia atau 

secara pribadi tertentu. Dai menerima setiap masyarakat yang hadir dalam 

kegiatan keagamaan seperti maulid nabi muhammad saw, kegiatan isra 

mi’raj dan memperingati hari besar islam (idhul fitri & idhul adha) dan 

lainnya.  Dai juga hadir pada kegiatan di luar ke agamaan seperi festifval 

desa, gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan. 

 Kepedulian dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

tidak hanya sebatas kegiatan keagamaan dan tidak sebatas pada masyarakat 
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muslim saja akan tetapi juga terhadap masyarakat non-muslim yang ada di 

Kecamatan Bittuang hingga kepedulian dai terhadap masyarakat dalam 

meramaikan setiap kegiatan desa di tingkat kecamatan dan kabupaten. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dai Irsyad, ia 

mengatakan bahwa: 

“Menjadi dai di tempat ini kami bertemu dengan masyarakat yang 

multikultural mulai dari aspek pendidikan, ekonomi sampai agama 

sehingga jika kami melaksanakan dakwah dengan membatasi untuk 

masyarakat tertentu, suku tertentu atau golongan tertentu maka 

dakwah kami akan terbatas.”1 

 

 Dai menerima setiap individu mad`u dalam melaksanakan dakwah di 

Kecamatan Bittuang, tanpa menilai aspek-aspek pribadi masyarakat yang 

lemah ataupun kuat, jauh, dekat, dan sebagainya. Dengan kata lain dai 

mempunyai penerimaan apa adanya, tidak mengandung kesetujuan atau 

ketidak setujuan terhadap aspek-aspek pribadi individu mad`u. Berdasarkan 

hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dai Rukada, ia mengatakan 

bahwa: 

“Masyarakat disini sangat sensitif terhadap agama jika kita 

memberikan dakwah hanya kepada masyarakat muslim yang dekat 

dengan masjid atau masyarakat yang kuat secara ekonomi dan mereka 

yang sering memberikan sedekah kepada para dai, maka biasanya 

masyarakat muslim yang jauh rumahnya dari masjid akan sulit 

terlihat di masjid begitu juga dengan mereka yang hidup secara 

sederhana disini tidak akan bergabung dengan jamaah di masjid atau 

jamaah pengajian.”2 

 

                                                           
1M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 27 Desember 2023  
2Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 27 Desember 2023  
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Sebagai bentuk pengetahuan bahwa di Kecamatan Bittuang ada 2 desa 

yang juah dari kota kecamatan yaitu desa bau dan desa se’seng. Jarak 

perjalanan dari desa ke kota kurang lebih satu jam menggunakan kendaraan 

motor dengan medan yang belum beraspal, sehingga sangat sulit untuk 

masyarakat dari kedua desa tersebut datang ke kota kecamatan ketika ada 

kegiatan pengajian dan melakukan aktivitas dakwah lainnya di pusat kota. 

Kemudian menurut dai Rukada, ia juga mengatakan bahwa: 

“Menjadi dai di daerah toraja tentu sangat berdeda ketika kita menjadi 

dai di daerah yang mayoritas Islam, walaupun semua ada 

tantangannya akan tetapi menjadi dai di daerah minoritas jauh lebih 

berbeda contohnya kita harus berhati-hati ketika menyampaikan 

pesan dakwah kepada sesama muslim apalagi kepada non-muslim, 

sehingga kami perlu banyak belajar terlebih dahulu kepada warga 

sekitar, sering melakukan silaturrahim dengan semua masyarakat 

Islam agar kami lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya 

bahwa kami adalah dai yang ditugaskan di daerah toraja khusunya ke 

bittuang ini. Kemudian perasaan takut dan was-was juga ada akan 

tetapi karena ini adalah amanah dan melihat fenomena masyarakat 

yang sangat jauh dari pemahaman Islam terutama membaca al-quran 

padahal kita ketahui bahwa al-quran adalah pedoman umat Islam 

belum lagi ketika kita mengajarkan tentang hadits masih jauh dari 

pengetahuan mereka karena belum ada kemampuan untuk membaca 

al-quran dan hanya mendengarkan ketika mereka ke daerah yang 

lain.”3 

 

Setiap lembang memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda antara satu 

lembang dengan lembang yang lain begitu juga dari lembang ke kota 

sehingga dai dalam melaksanakan aktivitas harus sadar dan menerima 

                                                           
3Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 27 Desember 2023 
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bentuk empati dakwah ini dengan sukarela dan pengorbanan karena adanya 

kepedulian dai terhadap masyarakat. 

Penerimaan, acceptance, menurut Tyler, pada pokoknya mencakup 

dua hal :…”first, a willingness to allow individuals differ from one another in all 

sort of ways, and sacond, a realization that the ongoing experience of each 

person is a complex pattern of striving, thinking and feeling,” artinya: pertama, 

kesadaran untuk menghargai perbedaan dari orang lain dalam semua 

jenis/macam cara; kedua, kesadaran bahwa pengalaman dalam menjalani 

kehidupan tiap-tiap orang adalah sebuah pola yang kompleks dari berjuang, 

berfikir dan merasa peduli terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah, mendengarkan dengan baik, dan mencari persamaan dengan orang 

lain karena perbedaan kebiasaan, perbedaan bahasa dan perbedaan 

lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dai  

Risman, ia mengatakan bahwa: 

“Berdakwah di Bittuang itu kita harus melihat kehidupan dan 

kebutuhan masyarakat, tidak bisa langsung melaksanakan dakwah 

tanpa mengetahui kehidupan warga sehari-hari, sehingga kita dapat 

menentukan pendekatan apa yang akan dikalukan seperti harus bisa 

selalu memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan contoh 

akhlak secara verbal dan non-verbal, dan ada juga masyarakat yang 

berbeda agama sehingga kami harus bisa peduli juga kepada semua 

tanpa harus membeda-bedakan setiap masyarakat, kami juga terus 

melakukan silaturrahim dan mendengarkan semua keluhan 

masyarakat sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman.”4 

 

                                                           
4Risman Purnawan (28 Tahun), Dai Desa Pali. Wawancara, 28 Desember 2023  
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Dai mesti mempunyai penerimaan dalam melaksanakan dakwah 

terhadap masyarakat, baik masa lalu, maupun masa sekarang ketika dakwah 

sedang berlangsung, dan mempunyai kesadaran bahwa masyarakat hidup 

dalam keberagaman yang sangat kompleks ketika melakukan aktivitas 

keseharian. Sudah merupakan keharusan bagi dai untuk menerima keunikan 

kehidupan masyarakat apa adanya. Ini penting, karena masyarakat datang ke 

dai untuk mendapatkan penerimaan, penghargaan, dan bantuan untuk dapat 

memecahkan persoalan yang dihadapinya. Konsekuensi penting dari sikap 

penerimaan itu adalah perlunya keterampilan atau kemahiran dai  

mengkomunikasikan sikap dasar itu kepada masyarakat yang datang 

kepadanya.  

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang membuat mereka 

kurang respek kepada para dai karena kemauan masyarakat yang sangat 

kuat untuk mendapatkan ilmu agama dan mendengarkan dakwah di masjid 

atau di rumah mereka secara langsung namun ternyata karena selain 

kekurangan dai dan jarak tempat tinggal dai dengan lembang warga juga 

sangat jauh dan beberapa faktor lainnya sehingga perlu adanya pemahaman 

dan kepedulian yang harus diperhatikan oleh para dai dalam melaksanakan 

dakwah di Kecamatan Bittuang. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Imam Masjid Kecamatan Bittuang, Rusli, ia mengatakan 

bahwa: 

“Sudah ada para dai yang datang bergantian memberikan ceramah di 

masjid, mengajarkan ibu-ibu dan anak-anak mengaji di masjid tetapi 
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hanya sementara bisa dikatakan satu kali dalam tiga bulan bahkan ada 

yang lebih dan tanpa ada kejelasan dan kabar dari sang ustadz, 

sehingga kami sangat sulit untuk mendapatkan ilmu agama dan 

melihat anak-anak kami mengaji atau rajin ke masjid. Tetapi dai 

sekarang sudah berapa tahun ini sangat peduli dan mau tinggal di 

lembang ini membantu ibu-ibu melakukan kegiatan pengajian, 

mengajarkan anak-anak kami mengaji setiap hari sehingga saat ini 

kami semua bisa membaca al-quran dan ada jadwal pengajian di 

setiap awal bulan sampai saat ini. Para dai juga sering datang ke 

rumah silaturrahim, mereka juga cepat dan aktif dalam kegiatan di 

lembang dan kegiatan keagamaan di kota makale karena kerja sama 

dengan masyarakat juga membantu dan biasa juga mendapatkan juara 

di kota makale.”5 

 

Seorang dai yang mampu bersikap menerima terhadap masyarakat 

dalam melaksanakan dakwah di setiap lembang, akan memiliki kapasitas 

untuk menjadi penolong yang efektif. Menerima masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah, merupakan faktor penting untuk meningkatkan 

hubungan dai dengan masyarakat mengembangkan kemampuan masyarakat 

untuk mau mengubah dirinya sendiri secara konstruktif. 

Empati berarti memahami bagaimana perasaan orang lain. Empati 

akan menghasilkan pengakuan yang sesungguhnya tentang perasaan orang 

lain tanpa mengambil tanggungjawab untuk itu. Empati jauh lebih mudah 

dirasakan kalau dai peduli terhadap orang lain (Mad`u) dan mengambil 

waktu untuk merasakan bagaimana dia merasakan. Dalam melaksanakan 

dakwah, rasa empati mungkin tidak datang dengan mudah. Ini melibatkan 

urusan emosi, perhatian dan bahkan rasa takut. Ini melibatkan tindakan 

                                                           
5Rusli (60 Tahun), Imam Masjid Nurul Yakin, Wawancara, 27 Desember 2023 
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memudahkan kelahiran kembali pemikiran dan perasaan positif melalui 

dorongan lemah lembut yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan 

keterangan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Koordinator Dai 

Kabupaten Tana Toraja, Fatmawati, ia mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya dai di Kecamatan Bittuang ini sangat membantu 

masyarakat untuk belajar Islam lebih baik dan bisa dilakukan secara 

rutin berbeda jika tidak ada dai disini masyarakat sangat sulit untuk 

belajar ilmu agama, pernah ada para dai atau ustadz dari kota makale 

tapi karena jarak yang jauh dan akses tranportasi yang kurang kecuali 

dengan transportasi npribadi sehingga mereka jarang datang lagi 

kesini”6 

 

Perilaku dai yang dapat menunjukkan peduli pada masyarakat adalah, 

jika dai: (1) mengembangkan dan memakai kompetensi dalam melaksanakan 

dakwah, (2) memperhatikan dan mendengarkan secara aktif, (3) menjauhkan 

penilaian kritik, (4) berkomunikasi dengan pemahaman empatik, (5) 

menunjukkan kehangatan dan persahabatan yang wajar, (6) membantu 

Mad`u mengenali dan mengolah sumber- sumber pada diri mereka, (7) 

Berikan dukungan, support dan tantangan yang sepantasnya, (8) membantu 

para Mad`u melakukan kegiatan pada tiap proses helping yang 

dilaksanakannya. Dan ini juga yang dilakukan oleh para dai terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah. Berdasarkan kelanjutan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Koordinator dai Kabupaten Tana 

Toraja, Fatmawati, ia mengatakan bahwa: 

                                                           
6Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,  

5 Januari 2024 
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“Kami disini sangat membutuhkan dai karena ada beberapa lembang 

yang memang tidak ada yang bisa mengisi kegiatan keagamaan seperti 

khutah jumat, pengajian ibu-ibu dan mengajarkan anak-anak mengaji, 

masjid selalu kosong karena tidak ada orang yang mampu menjadi 

imam apalagi khatib jumat sehingga tujuan kami dengan adanya dai di 

setiap lembang daerah muslim yang ada di Kecamatan Bittuang ini itu 

dapat mampu dekat dengan masyarakat serta peduli terhadapat 

warga yang Islam akan tetapi tidak mengerti dengan ajaran Islam 

kewajiban apa saja yang ada karena dasarnya saja mereka belum ada 

yang tau, belum pernah ada orang yang mau mengajarkan ilmu agama 

kepada mereka secara konsisten, memang kalau mau dilihat daerah 

yang jauh serta kurangnya transportasi tentu menjadi hambatan bagi 

dai yang sering pulang akan tetapi tujuan kami adalah ada dai yang 

mampu bertahan lama di daerah dan bertanggung jawab terhadap 

masyarakat yang ada di lembang ini khususnya mereka yang 

beragama Islam yang belum pernah mengenal dakwah.”7 

 

Penerimaan dan kepedulian dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang adalah bentuk dakwah yang 

sesuai dengan karakter masyarakat serta kondisi daerah yang ada di 

Kabupaten Tana Toraja sehingga dakwah yang dilakukan oleh para dai ini 

dapat berkelanjutan dengan pembinaan yang melibatkan masyarakat, 

pemerintah desa serta orang tua yang juga peduli terhadap para dai dan peta 

dakwah pada setiap lembang. 

b) Pemahaman 

Pemahaman, understanding, berhubungan erat dengan empati. 

Keduanya merupakan sikap dasar dai yang menunjuk kepada kecenderungan 

dai menyelami tingkah laku, pikiran dan perasaan Mad`u sedalam mungkin 

                                                           
7Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,  

5 Januari 2024 
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yang dapat dicapai oleh dai. Kalau dai diharapkan memiliki pemahaman 

terhadap Mad`u, bukan berarti bahwa dai mengerti batin Mad`u sebagaimana 

mengerti isi suatu bacaan. Dai tidak dituntut berfungsi sebagai ahli kebatinan 

yang dengan tenaga “paranormal” nya mungkin dapat “melihat” batin orang. 

Sebagai salah satu kecamatan yang ada di pinggiran kota dengan 

mayoritas penduduknya beragama non-muslim sedangkan masyarakat 

muslim sebagai minoritas sehingga dibutuhkan responsibility dai terhadap 

masyarakat dalam menerima dam memahami bagaimana kondisi dan 

keadaan masyarakat yang ada di setiap lembang dengan keterbatasan 

kendaraan, akses internet yang lambat, serta kondisi jalan untuk sampai ke 

kota dari lembang ketika ada permasalahan yang penting sebagai akses 

perjalan dai dan masyarakat setempat.   

Selain melakukan kegiatan dakwah terhadap masyarakat ternyata dai 

juga biasa melakukan kegiatan dan aktivitas dengan masyarakat, berbaur 

dengan masyarakat dari tempat pengajian, ada juga yang dari masjid sampai 

melakukan perjalanan ke rumah setiap masyarakat agar menjadi lebih dekat 

hubungan antara dai terhadap masyarakat tentu dalam hal melaksanakan 

dakwah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 

Koordinator dai Wilayah Sulawesi, Ustadz Ridwan, ia mengatakan bahwa: 

“Dai disini pertama mereka melaksanakan dakwah itu secara normal 

sering ke masjid melakukan ceramah mengajarkan anak-anak mengaji 

akan tetapi setelah beberapa tahun bereka di bittuang mereka juga 

sudah membantu masyarakat dengan kegiatan sedekah setiap jumat, 

kemudian membantu menjemput dan mengantar pulang anak-anak 
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mengaji yang jauh rumahnya dan tidak ada mendaraan tentu ini 

adalah pekerjaan yang tidak semua dai bisa melakukan hal tersebut.”8 

 

Terdapat banyak kasus yang ditemukan oleh Koordinator dai Wilayah 

Sulawesi dalam melakukan perjalanan dakwah di setiap kabupaten yang ada 

di Wilayah  Sulawesi dan ada banyak sekali dai juga yang telah dikunjungi 

oleh ust ridwan dalam melakukan perjalan dakwah untuk mendengarkan 

semua kisah, keluh kesah setiap dai yang dikunjungi dan terlebih lagi dai 

yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Oleh karena itu, untuk memahami mad`u secara lebih mendalam, dai 

seharusnya berusaha untuk menjadi satu dengan Mad`unya. Sebab hanya 

dengan cara demikian suatu masalah dapat digumuli bersama-sama. 

Pemahaman yang empati diekspresikan dengan saling membatu, serta 

memberikan respon yang positif atas kesediaan mad`u untuk mengemukakan 

masalahnya. Kalau dalam melaksanakan dakwah terdapat perasaan empati 

yang mendalam dari pihak dai, hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan 

dakwah tersebut dai telah melibatkan diri dengan segenap aspek kepribadian 

nya terhadap permasalahan Mad`u. Pada saat ini, perasaan memainkan 

peranan penting. 

Tempat dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja adalah 

daerah yang jumlah masyarakat Islamnya lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan jumlah masyarakat non-muslim maka biasanya kegiatan keIslaman 

juga sedikit dan relatif kurang aktif jika tidak dilaksanakan dengan 

                                                           
8Ridwan Rahimi (35 Tahun), Koordinator Dai Sulawesi, Wawancara, 7 Januari 2024  
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pemahaman dan kepedulian terhadap masyarakat di Kecamatan Bittuang. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Amran, 

ia mengatakan bahwa: 

“Menjadi dai disini itu tidak cukup hanya dengan menyampaikan 

ceramah dan khutbah saja jika tidak ada rasa peduli dan pemahaman 

yang lebih terhadap masyarakat karena disini itu masyarakat yang 

beragama Islam adalah minoritas sehingga banyak kegiatan keIslaman 

yang kurang aktif dan bahkan tidak aktif.”9 

 

Kondisi masyarakat di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 

yang sangat membutuhkan kepedulian para dai dalam melaksanakan dakwah 

karena jika melihat pada daerah lain biasanya dai telah memiliki jadwal 

kegiatan dakwah yang telah di rencanakan oleh pemerintah desa atau 

masyarakat sehingga dai dengan mudah melaksanakan kegiatan dakwah 

tersebut. Namun, jika dai ingin melakukan kegiatan dakwah terhadap 

masyarakat di Kecamatan Bittuang maka harus disesuaikan dengan kegiatan 

yang ada di pemerintah desa dan melihat respon dari masyarakat setempat 

agar tidak terjadinya ketersinggungan atau gangguang terhadap masyarakat 

lainnya. 

2. Mendengarkan dengan baik 

Salah satu sikap yang juga menentukan terciptanya empati yang baik 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah adalah sikap mau 

mendengarkan dengan baik, dengan penuh perhatian, apa yang sedang 

dibicarakan oleh masyarakat (mad`u). Faktor ini tampak sangat sederhana, 

                                                           
9Amran (28 Tahun), Dai Desa Se’seng, Wawancara, 7 Januari 2024  
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namun dalam kenyataannya banyak orang yang tidak sanggup untuk menjadi 

pendengar yang baik. Hal ini bisa jadi disebabkan karena salah pengertian 

orang terhadap “mendengar” dan “mendengarkan” Salah satu dari pengertian 

yang umum tentang mendengarkan, sebagaimana dikemukakan oleh James G. 

Robbin, adalah pendapat bahwa karena kita mendengar (hear), maka kita 

juga dapat mendengarkan (listening).10 Tapi mendengar adalah suatu 

kesanggupan yang lahir bersama kita, sedangkan mendengarkan (listening) 

sesuatu yang mesti kita pelajari. Mendengar hanya melibatkan “telinga”, 

sedangkan mendengarkan melibatkan “telinga, pikiran dan jiwa”.  

Aktivitas keseharian masyarakat di Kecamatan Bittuang dalam 

kegiatan sehari-hari mereka adalah secara sosial (berjamaah) dan untuk 

mengumpulkan masyarakat biasanya dilkaukan dengan cara menyampaikan 

informasi dari rumah ke rumah sehingga membuat masyarakat semakin 

antusias ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dakwah, kegiatan 

keluarga dan kegiatan daerah di bitttuang atau setiap lembang. Berdasarkan 

hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Irsyad, ia 

mengatakan bahwa: 

“Berdakwah jika hanya ingin menggugurkan kewajiban tentu yang 

kami lihat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di 

bittuang, masyarakat bittuang yang sudah lama hidup dan tinggal 

bersama dengan perbedaan agama dan suku tapi semuanya tetap 

rukun dan damai sehingga itulah yang membuat kami juga ingin 

merasakan kedekatan tersebut bersama masyarakat, kehidupan 

masyarakat bittuang yang saling tolong-menolong, saling membantu 

                                                           
10Robbin, James J., dan Barbara S. Jones, Komunikasi yang Efektif, (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya. 1995). h. 21 
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jika ada kegiatan daerah dan semua dilakukan dengan saling 

berkomunikasi, menyampaikan pesan dari rumah ke rumah sehingga 

informasi dakwah dapat tersebar dengan cepat dan baik. inilah yang 

membuat kami juga harus bisa mendengarkan semua informasi dan 

keluh kesah dari masyarakat, dan kamu harus berada di dalam 

barisan masyarakat tanpa ada perbedaan antara dai dan masyarakat 

dan ternyata cara ini sangat di senangi oleh masyarakat dan semua 

saling peduli kemudian kegiatan dakwah juga bisa terlaksana secara 

konsisten terhadap masyarakat.”11 

 

Mendengarkan dengan baik bukanlah sekedar proses fisiologis 

(hearing) seperti mendengar bunyi mobil, bel, tangisan, jeritan dan 

sebagainya, tetapi juga melibatkan proses psikologis yang kompleks, seperti 

berusaha memahami, menginterpretasikan dan menangkap perasaan-

perasaan yang ada dibalik kata-kata yang diungkapkan oleh lawan bicara. 

Seorang pendengar yang baik mampu mendengarkan dengan “seluruh 

dirinya”, ia menangkap kata-kata dengan indra pendengar, ia berusaha 

memahami apa yang ia dengar, jadi mentalnya pun ikut mendengar, 

wajahnya memperhatikan mimik si pembicara serta ia juga berusaha 

menghayati bagaimana perasaan si pembicara. Dengan kata lain 

keterampilan mendengarkan secara baik adalah keterampilan melakukan 

active listening dan bukan sekedar hearing ataupun passive listening.  

Bentuk empati dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

adalah dai yang mendengarkan dengan baik akan menimbulkan kemanfaatan 

positif, baik bagi dai maupun bagi mad`u. Bagi dai akan mampu mendengar 

pesannya, mampu menginterpretasikan, mampu menilai dan mampu 

                                                           
11M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 7 Januari 2024  
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memberikan tanggapan yang tepat terhadap pesan yang disampaikan oleh 

mad`u. Akhirnya akan meningkatkan kredibilitas dai. Sedangkan bagi mad`u, 

akan timbul sikap simpati terhadap dai dalam melaksanakan dakwah, merasa 

diterima, dan dihargai dan timbul kepercayaan bahwa dai mampu 

memberikan bantuan atau pertolongan terhadap dirinya. 

Kebiasaan untuk mendengarkan pendapat masyarakat sebelum 

melaksanakan dakwah adalah bentuk empati yang dapat melatih 

pendengaran masyarakat terhadap materi dakwah yang akan disampaikan 

oleh dai karena latar belakang pendidikan, keluarga dan agama yang berbeda 

di Kecamatan Bittuang dan mendengarkan dengan baik adalah bentuk empati 

dai yang telah dilakukan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah peneliti lakukan dengan dai Risman, ia mengatakan bahwa: 

“Belum lagi ada masyarakat yang yang mungkin belum terbiasa 

mendengarkan pengajian sehingga ketika mereka hadir di dalam 

majelis ilmu kadang masih banyak yang tersinggung dengan materi 

ceramah ketika awal pertama kali tiba disini masih banyak 

masyarakat yang melanggar aturan agama Islam karena belum pernah 

mendengarkan hukum nya dalam Islam sehingga semakin berjalannya 

waktu kami mulai faham bahwa mereka perlu untuk di ajarkan di 

rumah atau majelis masing-masing desa agar semua bisa belajar 

dengan baik dan rutin sehingga dari situlah kami dan masyarakat 

semakin dekat dan apa yang kami sampaikan mudah diterima oleh 

masyarakat.”12 

 

Sebagaimana yang ditambahkan oleh dai yang juga sebagai warga asli 

Tana Toraja mengatakan persatuan sangat dibutuhkan dan dijunjung tinggi 

di Tana Toraja sehingga kadang para dai melakukan berbagai macam 
                                                           

12Risman Pernawan (28 Tahun), Dai Desa Pali, Wawancara, 10 Januari 2024  
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kegiatan dari hasil mendengarkan rekomendasi dari masyarakat untuk 

menjaga kedamaian terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peniliti lakukan dengan dai  

Rukada, ia mengatakan bahwa: 

“Kemudian dakwah terhadap masyarakat yang hidup dalam 

kebhinekaan agama dan adat disini tentu kami juga harus bisa 

mengetahui kebiasaan mereka apa yang dibolehkan dan yang tidak 

dibolehkan dan mereka juga faham dengan hal tersebut karena 

banyak keluarga yang tinggal kadang satu rumah dengan berbeda 

agama namun semua bisa bersatu dalam persatuan dengan kegiatan 

olahraga, pasar, atau event antar desa.”13 

 

Satu hal yang perlu peneliti jelaskan berkenaan dengan bentuk empati  

mendengarkan dengan baik, adalah menyangkut masalah gaya atau sikap 

mendengarkan. Karena hal ini secara sosiologis sangat berpengaruh terhadap 

empati dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah yang baik. 

Mendengarkan dengan baik tidak hanya melibatkan telinga, pikiran dan jiwa, 

tetapi juga melibatkan sikap kita pada waktu mendengar. Peneliti sering 

bertemu masyarakat di lembang dan berdasarkan hasil wawancara yang 

telah peneliti lakukan dengan Kepala Lembang Pali, Herman, ia mengatakan 

bahwa: 

“Di lembang kami ini pernah ada penceramah dari kota makale namun 

karena jarang datang mungkin karena kendala kendaraan dan jarak 

yang jauh sehingga sekarang pendakwah itu jarang datang. Namun 

sekarang dengan adanya para dai di lembang kami tentu kami sangat 

senang dan ketika pertama kali mereka kesini masih jarang bergaul 

dan jarang berkomunikasi dengan masyarakat namun setelah lama 

                                                           
13Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 10 Januari 2024  
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tinggal di lembang ini dan sering melakukan interaksi dengan 

masyarakat sekarang mereka sangat dekat dan setiap ilmu dan 

pelajaran yang mereka berikan kami selalu mendengarkan dengan 

baik, kadang juga kami memberikan masukan agar para dai bisa 

membawakan materi dakwah yang mudah dimengerti oleh semua 

orang karena masih banyak masyarakat yang baru belajar Islam.”14 

 

Mendengarkan dengan baik tidak meremehkan sikap pembicara, 

sebagai dai akan menerima orang tersebut seperti apa adanya, tidak 

memotong pembicaraan lawan. Lebih gamblang, Diane Pone menjelaskan, 

bahwa ketika mendengarkan mencerminkan sikap dan prilaku pendengar. 

Mendengarkan dengan baik adalah bentuk seseorang memberikan tanggapan 

ketika sedang mendengarkan.15 

Mendengarkan dengan baik  dapat menjadi jembatan juga rintangan 

untuk komunikasi empati yang baik. Isyarat nonverbal (body language), 

adalah pesan yang dikirimkan oleh hal-hal seperti gerak isyarat pembicara, 

ekspresi wajah, mata dan posturnya. Isyarat nonverbal mengandung makna 

“membenarkan” atau “menyangkal” pesan dari kata dan nada suara. Lebih 

separuh dari kebanyakan interaksi manusia adalah melalui komunikasi 

nonverbal. 

Peneliti kembali kepada Koordinator dai kabupaten yang juga sangat 

faham dan mengerti karakter masyarakat di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja kemudian peneliti berdiskusi tentang perihal metode dan sikap 

para dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah menganai 

                                                           
14Herman (53 Tahun) Kepala Lembang Pali, Wawancara, 10 Januari 2024 
15 Pone, Diane. Menjadi Pendengar Yang Baik, (Jakarta : Bina Putra Aksara. 1991).    

h. 23 
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bentuk empati mendengarkarkan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah peneliti lakukan dengan Koordinator dai Kabupaten Tana Toraja,  

Fatmawati, ia mengatakan bahwa: 

“Menjadi dai itu memang harus memiliki banyak metode pendekatan 

terhadap masyarakat agar dai dan masyarakat bisa bersatu dalam 

dakwah sebagai tugas seorang dai, masyarakat juga bisa merasakan 

manfaatnya dan dai juga bisa melaksankan tugas nya dengan baik. 

Dan dai di bittuang ini selalu semangat dalam melaksanakan dakwah 

dengan berbagai cara tersebut. Mereka tidak mengenal lelah dan 

mengeluh karena mereka melihat dan mengetahui sendiri kondisi 

masyarakat yang serba kekurangan, para dai mengetahui kondisi 

lokasi dakwah yang jauh dan belum ada transportasi umum sehingga 

ketika kadang mereka malas atau terlambat ke lokasi dakwah kadang 

masyarakat sudah tidak ada karena ada yang ke sawah, kebun dan 

berdagang di pasar, belum lagi ada kendala hujan sehingga susah 

untuk melewati jalan yang licin dan berlumpur namun dengan metode 

pendekatan kepedulian, komunikasi verbal dan non-verbal dai semua 

bisa menerima dakwah tersebut.”16 

 

Pesan non-verbal adalah merupakan aspek yang tak terpisakan dalam 

kegiatan berbicara dan mendengarkan dalam suatu bentuk sikap empati 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah. 

B. Bentuk responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 

Responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja sangatlah dibutuhkan oleh 

masyarakat dan kompleks. Dai tidak hanya bertugas menyampaikan pesan 

agama kepada masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pembimbing 

                                                           
16Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,  

10 Januari 2024  
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spiritual dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dai diharapkan 

mampu menyesuaikan metode dakwah sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik masyarakat setempat, sehingga pesan yang disampaikan dapat 

diterima dan diimplementasikan dengan baik. Dai juga memiliki tanggung 

jawab untuk menjaga keberagaman dan keharmonisan antarwarga dalam 

beragama, serta mengedukasi masyarakat tentang toleransi dan penghargaan 

terhadap perbedaan keyakinan. Dengan demikian, peran dai di Kecamatan 

Bittuang tidak hanya sebagai penyampai informasi agama, tetapi juga sebagai 

agen perubahan yang berdampak positif bagi perkembangan spiritual dan 

sosial masyarakat. 

Ada beberapa bentuk responsibility yang telah dilakukan oleh dai 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah sebagai kedekatan antara 

dai dengan masyarakat agar dakwah yang dilakukan dapat diterima dan 

dapat memberikan dampak perubahan yang positif terhadap masyarakat 

dengan kehadiran dai di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

Adapun bentuk responsibility tersebut yaitu: 

1. Kesadaran (awareness)    

Kesadaran artinya tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, 

guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, 

dengan kata lain seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban bila 

yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.  
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Dakwah yang dilaksanakan atas dasar kesadaran dan pengetahuan 

tentang kondisi wilayah dakwah, mengetahui karakter masyarakat serta 

kegiatan seperti apa yang akan dilakukan dapat mempermudah interaksi 

sosial antara dai dengan masyarakat dalam melaksanakan dakwah. semua 

pengetahuan tersebut didapatkan dai dari koordinator dai kabupetan yang 

lebih mengetahui karakter masyarakat dan wilayah dakwah yang akan 

dilakukan dai sebagai bentuk responsibility dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah. 

Kesadaran dai akan kebutuhan masyarakat terhadap dakwah setelah 

mengetahui dan melihat aktivitas masyarakat yang jauh dari sentuhan 

dakwah, jauh dari aktivitas ibadah karena kurangnya pemahaman 

masyarakat muslim tentang ilmu pengetahuan agama yang membuat dai 

merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah yang hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim yang ada 

di Kecamatan Bittuang. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai 

saudara Risman, ia mengatakan bahwa: 

“Sebelum kami melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang 

Kabupaten Tana Toraja tentu kami telah melakukan survei dan 

analisis data tentang lokasi, karakter masyarakat dan kegiatan apa 

dakwah apa saja yang layak atau cocok untuk kami lakukan sebelum 

kami ditugaskan di daerah tana toraja.” 17 

 

                                                           
17Risman Purnawan (28 Tahun), Dai Desa Pali, Wawancara, 10 Januari 2024 
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Setelah mendapatkan informasi tentang wilayah dakwah dari 

koordinator dai kabupaten dai melakukan survei tentang penempatan lokasi 

dakwah serta kegiatan dakwah seperti apa  yang bisa dilakukan oleh dai dan 

dapat menambah semangat dakwah masyarakat dalam melaksanakan ibadah 

dan kegiatan apa saja yang harus ditahan karena tempat dakwah adalah 

tempat masyarakat non-muslim sehingga persatuan dan kedamaian adalah 

sesuatu yang harus diutamakan di atas yang lainnya. 

Dai dalam melaksanakan dakwah terhadap masyarakat dapat 

tersampaikan dan tanggung jawab terhadap kesadaran dakwah dapat 

terlaksana. Kesadaran dai tentang tempat dai dan kegiatan dai sangat penting 

untuk diketahui sebelum dai berangkat ke tempat pelaksanaan dakwah agar 

dakwah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Bittuang 

dan yang ada di semua lembang tersebut. 

Adanya kesadaran dai tentang karakter masyarakat sebelum 

melaksanakan dakwah dan semua aktivitas yang telah direncanakan dai 

dapat terlaksanaka jika sebelum melaksanakan dakwah dai mengenal 

masyarakat terlebih dahulu, mengenal kebiasaan, mendengarkan pendapat 

masyarakat dengan baik dan benar dan semua itu bisa didapatkan dengan 

beberapa metode karena melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang tidak 

hanya dengan satu dan dua pendekatan saja dan salah satunya adalah dengan 

berkomunikasi dengan dai terdahulu atau para dai yang juga berada di Tana 
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Toraja. Berdasarkan hasil wawanacara yang telah peneliti lakukan dengan 

dai Amran, ia mengatakan bahwa: 

“Kami telah berkomunikasi dengan para dai senior yang pernah 

bertugas di tana toraja dan mendapatkan informasi tentang 

kehidupam maysrakat, kondisi disetiap medan dakwah dan bahkan 

kami juga kadang melanjutkan program dakwah yang telah ada dan 

ada juga melakukan program dakwah yang baru atas saran dari 

masyarakat setempat dan terbukti ada bnyak masyarakat yang 

antusias terhadap dakwah yang kami lakukan.”18 

 

Komunikasi juga menjadi faktor kesadaran dai terhadap masyarakat 

dalam melaksanakan dakwah sebagai bentuk tanggung jawab dai sebelum 

ada di tempat dakwah tentu dai sudah terlebih dahulu melakukan 

komunikasi dengan dai sebelumnya atau kepada Koordinator dai Kabupaten 

Tana Toraja sampai kepada Koordinator dai Wilayah Sulawesi selatan yang 

juga diketahui bahwa mereka pasti lebih mengetahui tempat dakwah 

sebelum dai melaksanakan dakwah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah peneliti lakukan dengan Koordinator dai Kabupaten Tana Toraja, 

Fatmawati, ia mengatakan bahwa: 

“Masyarakat di bittuang dulu tidak saling mengenal secara dekat 
adapun mereka saling mengenal itu karena ada hubungan keluarga 
dan karena sesama Islam namun ketika ada dai di bittuang ini 
membuat persatuan masyarakat lebih kuat dan saling peduli saling 
perhatian ketika mereka bertemu mereka saling memotivasi untuk 
selalu ke masjid mengikuti pengajian yang di adakan oleh dai secara 
rutin sehingga menambah semangat masyarakat belajar agama dan 
kembali membaca al-quran.”19  

                                                           
18Amran (28 Tahun), Dai Desa Se’seng, Wawancara, 10 Januari 2024  
19 Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,   

10 Januari 2024  
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Kesadaran untuk mengenal masyarakat menjadi program utama dai 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah menjadikan masyarakat 

bersatu dan saling mengenal antara dai dengan masyarakat sebelum dai 

melaksanakan program kegitan dakwah yang lain karena kesadaran untuk 

saling mengenal itu juga jauh lebih penting menurut Koordinator dai 

Kabupaten Tana Toraja yang menurut penyataan beliau sering sampaikan 

bahwa masyarakat malas, kurang aktif di masjid juga karena faktor kurang 

saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.  

Rintangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh dai ketika 

melaksankan dakwah terhadap masyarakat sangatlah banyak sehingga faktor 

kesadaran terhadap tanggung jawab harus diketahui oleh dai sejak pertama 

sebelum keberangkatan ke lokasi dakwah, sebelum dai bertemu dengan 

masyarakat semua persiapan telah disiapkan terlebih dahulu sehingga dalam 

melaksanakan dakwah dai dapat menghadapi segala rintangan dan tantangan 

yang ada di tempat dakwah. Berdasarkan tanggapan hasil wawancara yang 

telah peneliti lakukan dengan dai Rukada, ia mengatakan bahwa: 

“Tentu setiap lokasi dakwah memiliki peluang dan tantangannya 
sendiri dan sebagai dai harus siap menghadapi semua konsekuensi 
yang terjadi karena ini merupakan tanggungjawab sebagai dai ketika 
pertama kali tiba lokasi dakwah semua telah diniatkan untuk 
dakwah.”20 

Menurut keterangan dai di atas menjelaskan tentu dari semua lokasi 

dakwah pasti ada rintangan dan tantangan yang berbeda dan tantangan yang 

akan dihadapi oleh dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah di 
                                                           

20Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 12 Januari 2024  
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Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja adalah kesadara betapa 

tertinggalnya pemahaman pengetahuan agama Islam masyarakat Kecamatan 

Bittuang dan beberapa lembang karena kurangnya perhatian dakwah 

terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan dengan dai Irsyad, ia mengatakan bahwa: 

“Pertama kali tiba di bittuang kami melihat masjid yang tidak terurus 

di beberapa lembang, masyarakat yang masih tidak peduli terhadap 

para dai dan dakwah, anak-anak mereka yang muslim dibiarkan saja 

bermain dan tidak memperhatikan waktu mengaji, namun ketika kami 

melakukan dakwah dengan pendekatan kepedulian dan komunikasi 

yang intens sampai ke ruma-rumah warga di saat itulah masyarakat 

mulai lebih senang dengan kami karena tidak ada jarak antara warga 

dan kami para dai kemudian kami sering bermain dengan anak-anak 

mereka dan pada waktu itu juga kami ajarkan mengaji mereka juga 

tertarik sampai saat ini, sehingga efeknya itu sangat terasa karena 

sudah ada kedekatan dan saling mengenal dengan semua warga di 

bittuang.”21 

 

Satu pengalaman pribadi yang disampaikan dai di atas adalah salah 

satu contoh bahwa kesadaran terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja ini sering terabaikan 

padahal mereka juga adalah saudara kita sesama muslim yang juga menjadi 

perhatian para dai di kota dan para dai yang lebih memilih untuk 

melaksanakan aktivitas dakwah di perkotaan dengan segala fasilitas dan 

kemudahan akses transportasi inilah kesadaran yang harus ditumbuhkan 

oleh dai terhadap masyarakat dalam melaksnakan dakwah di Kecamatan 

Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Sebagaimana hasil wawancara yang telah 

                                                           
21 M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 12 Januari 2024  
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peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat, Syarifuddin, ia mengatakan 

bahwa: 

“Daerah tana toraja ini kan banyak orang yang beragama non-muslim 
sehingga para dai harus mengetahui hal tersebut sebelum mereka 
melakukan dakwah dan memang masyarakat tana toraja ini adalah 
masyarakat dengan keluarga yang berbeda agama tapi bisa bersatu 

dalam kerukunan dan kedekatan sesama keluarga sehingga setiap dai 
yang datang juga kami sebagai orang Islam menganggap mereka 
seperti keluarga karena dakwah dan kebaikan yang selalu 
disampaikan oleh dai dan kami selalu mengingatkan tentang 
tantangan yang akan dihadapi jika memang ada yang kurang senang 
ketika dai berdakwah akan tetapi mereka menyadari dan memahami 
hal tersebut.”22 

 
Penjelasan warga ingin mengingatkan kepada semua bahwa 

kesadaran untuk mengetahui karakter serta perbedaan agama di Tana Toraja 

ini sudah ada sejak lama dan masyarakat muslim sudah terbiasa hidup dan 

bersama dengan masyarakat non-muslim di Kecamatan Bittuang sehingga 

tanggung jawab dai begitu besar selain mengajarkan masyarakat muslim juga 

harus bisa menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kecintaan/kesukaan (affection)    

Suka adalah menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan 

berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada 

kesadaran berarti rasa cinta tidak akan muncul. Jadi, cinta timbul atas dasar 

kesadaran dan atas dasar kesadaran inilah lahirnya tanggung jawab.  

Setelah adannya kesadaran tentang karakter masyarakat dan kondisi 

wilayah dakwah maka timbul lagi responsibility atas dasar cinta karena dai 

                                                           
22 Syarifuddin (78 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 12 Januari 2024 
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telah mengetahui tanggung jawab selanjutnya yaitu kerelaan, kesediaan 

untuk berkorban terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah. 

Ada 4 lembang yang memiliki masjid dan di setiap lembang terdapat 

penduduk masyarakat muslim dan non-muslim yang tingal bersama di 

lembang tersebut. Dai melihat masjid serta Taman Pengajian Quran (TPQ) 

yang tidak terurus karena tidak adanya dai lembang tersebut. Akibatnya, 

masjid yang kurang aktif digunakan untuk kegiatan ibadah, anak-anak yang 

tidak pergi mengaji sehingga dengan adanya bentuk responsibility atas dasar 

cinta dan kesediaan dai terhadap masyarakat dalam mengaktifkan kembali 

kegiatan ibadah di masjid dan anak-anak yang ada di lembang muslim juga 

dapat belajar mengaji setiap hari. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan dengan dai Irsyad, ia mengatakan bahwa: 

“Telah diketahui bersama bahwa Tana Toraja adalah salah satu 

Kabupaten di sulawesi selatan dengan jumlah penduduk terbanyak 

adalah masyarakat non-muslim serta jumlah kecamatan dan lembang 

juga terbanyak adalah daerah non-muslim. Dan ada sekitar 4 lembang 

saja dari Kecamatan Bittuang penduduk masyarakat muslim itu juga 

di dalam lembang masih ada sebagian masyarakat muslim.”23 

 

Dakwah yang disampaikan akan lebih mudah di terima adalah dakwah 

yang dilakukan dengan menggunakan cinta, kesediaan, pengorbanan serta 

tanggung jawab terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah tersebut. 

Berdasarkan lanjutan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan 

dengan dai Irsyad. ia mengatakan bahwa: 

                                                           
23 M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 12 Januari 2024  



116 
 

 
 

“Sehingga ketika tidak ada dai yang melaksanakan dakwah terhadap 

masyarakat di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja ini tentu 

sangat disayangkan, sangat prihatin terhadap masyarakat mualaf yang 

hidup di lingkungan non-muslim dan tidak memiliki bekal ilmu Islam, 

ilmu pengetahuan tentang tatacara ajaran agama mereka sendiri dan 

inilah yang mendorong kami sebagai dai untuk bersedia, berkorban 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah.”24 

 

Bentuk responsibility dai terhadap masyarakat adalah kesadaran 

melihat fenomena masyarakat yang sangat membutuhkan bimbingan 

pengetahuan Islam ketika menjadi mualaf maka tanggung jawab dai dalam 

melaksanakan dakwah dengan rasa cinta, keralaan dan pengorbanan juga 

bisa diberikan oleh dai terhadap masyarakat. Tanggung jawab adalah 

kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja 

maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga merupakan suatu wujud 

kesadaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik 

mungkin. Pemahaman akan tanggung jawab sangatlah penting bagi para dai 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Rukada, ia mengatakan 

bahwa: 

“Ini juga menjadi semangat dai dalam melaksanakan dakwah ketika 

melihat jumlah jamaah yang semakin bertambah dan jumlah hafalan 

santri anak-anak yang semakin banyak membuat masyarakat semakin 

dekat dengan dai, warga juga melakukan iuran untuk memberikan 

hadiah kepada dai setiap bulan agar dapat menambah kesejahtraan 

dai dan semua program dai dapat terlaksana dengan baik sampai saat 

ini.”25 

                                                           
24M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 12 Januari 2024 
25 Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 12 Januari 2024  
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Masyarakat juga semakin suka dan senang dengan dai karena dakwah 

yang disampaikan mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat dengan 

semakin bertambah jumlah masyarakat muslim yang daatang untuk 

melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bertambah jumlah anak-anak 

yang datang mengaji serta bertambah hafalan anak-anak mualaf lainnya. 

Cinta semacam seperti itu yang menuntun manusia ke jalur 

kebahagiaan. Sebagaimana esensi dari kehidupan yang ialah ekspedisi cinta, 

sebaiknya hidup ini memanglah menggelorakan cinta. Terlebih lagi umat 

manusia merupakan umat yang beragama serta Islam ialah agama yang 

sangat banyak dipeluk oleh umat manusia. Oleh sebab itu, sepatutnya 

memanglah hidup di dunia ini penuh cinta serta senang sehingga perdamaian 

antara umat manusia dapat tercapai.26 

Berkorban juga membuat masyarakat dan dai menjadi semakin dekat 

dengan hasil dan dampak yang baik terhadap masyarakat sehingga 

masyarakat juga bisa memberikan kesadaran terhadap dai ketika mereka 

berada di lembang, memberikan bantuan kesejahtraan atas dasar kesadaran 

masyarakat itu sendiri, terhadap mereka yang ada di lembang atau yang ada 

di Kecamatan Bittuang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan dengan dai Risman, ia mengatakan bahwa: 

“Ketika melaksanakan dakwah tidak boleh atas dasar suka atau tidak 

suka akan tetapi dakwah yang dilakukan karena kebutuhan, kerelaan 

ketika begitu sedikit kegiatan dakwah dan dengan waktu yang sangat 

                                                           
26Ali Abdullah, Tasawuf Cinta (Untaian-untaian Hikmah Sarat Cinta), (Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). h. 2-14 
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lama untuk masyarakat bisa mengikuti kegiatan dakwah sehingga 

siapa saja dan kapan saja ada masyarakat yang datang ingin belajar 

maka akan kami ajari dan kami bina dalam ajaran Islam.”27 

 

Penjelasan dari dai risman di atas mengajarkan kepada dai untuk 

selalu siap dalam melaksanakan dakwah tentu karena kebutuhan masyarakat 

mualaf terhadap penegtahuan Islam tersebut, atas dasar persaudaraan 

sesama Islam bukan atas dasar suka atau tidak suka ketika ada perlakuan 

yang tidak disukai oleh dai semua itu harus disampingkan agar masyarakat 

dapat menerima semua bimbingan dakwah yang akan diajarkan oleh dai di 

tempat dakwah. 

Kerugian dalam memahami cinta, jika dapat membuat pikiran dan 

sikap yang negatif karena salah dalam pemahaman begitu juga dalam 

prakteknya, seperti cinta kepada buta yang dapat merugikan seseorang 

dalam perasan sempit, yang seolah-olah benar tapi dalam kenyataannya 

salah yang membuat seseorang tersiksa. Sedangkan keuntungan dari cinta 

dapat menimbulkan semangat dan motivasi yang positif dalam melaksanakan 

dakwah.  

Masyarakat juga merespon baik kedatangan dai yang akan 

melaksanakan dakwah di bittuang, kerinduan masyarakat terhadap dai telah 

ditunggu terutama ketika masuk pada bulan ramadhan dan ketika mau 

memasuki hari-hari besar umat Islam seperti idhul fitri dan idhul adha. 

                                                           
27Risman Purnawan (28 Tahun), Dai Desa Pali, Wawancara, 15 Januari 2024  
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 

Koordinator dai Kabupaten Tana Toraja, Fatmawati, ia mengatakan bahwa: 

“Ketika pertama kali tiba di Kecamatan Bittuang masyarakat telah 

menyiapkan rumah, tempat tinggal, kasur, lemari sampai kepada 

semua kebutuhan hidup sehari-hari sehingga ini yang membuat dai 

sangat senang dan betah untuk tinggal bersama masyarakat dan 

melaksanakan kegiatan dakwah.”28 

 

Pengalaman pertama dai dengan masyarakat ini sangat disukai oleh 

Koordinator dai kabupaten karena senang melihat kedekatan dan kesadaran 

dari dai dan masyarakat tentu agar dakwah yang akan dilaksanakan dapat 

disampaikan dan diterima oleh masyarakat karena kerinduan masyarakat 

terhadap dai yang melakukan pendekatan dakwah dengan kepedulian, 

kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara lanjutan yang peneliti lakukan dengan Koordinator dai 

Kabupaten Tana Toraja, Fatmawati, ia mengatakan bahwa: 

“Karena diketahui bahwa di kecamatan buttuang dan di beberapa 

lembang yang ada masjid tapi tidak ada dai untuk mengajarkan 

Alquran dan memberikan pelajaran tentang agama Islam selama 

beberapa tahun sehingga ini yang membuat masyarakat sangat 

senang jika ada kabar tentang kedatanga pada dai baik itu dai 

ramadhan atau dai tahunan.”29 

 

Responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

yaitu kepada mereka yang sangat membutuhkan dakwah, mereka yang 

mualaf, mereka yang hidup bersama dengan masyarakat non-muslim, 

                                                           
28Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,  

15 Januari 2024 
29Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,  

15 Januari 2024 
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mereka yang jauh dari pusat perkotaan, jauh dari kedatangan para dai, 

sangat jarang mendengarkan kata dakwah, pengajian bahkan anak-anak 

mereka yang masih banyak belum bisa mengaji tentu perlu empati dan 

responsibility dari dai terhadap masyarakat di Kecamatan Biituang 

Kabupaten Tana Toraja tersebut. 

Tanpa cinta, perjalanan hidup manusia hanya akan di selimuti dengan 

kesepian yang menyiksa, tanpa cinta manusia akan keras hati dan 

menyesakkan hatinya. Perkataan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib 

memberitahukan kepada manusia bahwa, hidup ini tidak akan sempurna 

apabila di dalam hati setiap manusia tidak ada rasa cinta. Karena dengan 

cinta manusia memiliki kekuatan untuk bersemangat, dengan cinta manusia 

akan menciptakan energi yang dahsyat. Cinta manusia akan memiliki 

kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta 

memberikan kehidupan bagi orang yang berada di sekitarnya, dengan cinta 

manusia akan berada di jalan yang benar karena tuntunan dari cinta itu 

sendiri. Kehidupan sehari-hari juga terdapat kerugian serta keuntungan 

dalam cinta. 

Pendekatan kepedulian, kesadaran dengan cinta mendapatkan respon 

dengan cinta dan kesadaran dari masyarakat juga sehingga membuta dai 

semakin betah dan senang untuk tetap melaksnakan dakwah dan tentu ada 

rintangan dan tantangan juga yang harus di lewati oleh para dai di lokasi 



121 
 

 
 

dakwah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan dai Amran, ia mengatakan bahwa: 

“Pendekatan kepedulian terhadap masyarakat yang kami lakukan 

dalam berdakwah sangat di senangi oleh masyarakat, masyarakat di 

bittuang yang jauh dari kota makale itu sangat sulit untuk 

mendatangkan para dai dari kota yang selalu siap ada di setiap 

lembang sehingga dakwah juga tidak menyebar secara menteluruh 

dan konsisten di bittuang, tapi kami yang datang dari makassar ketika 

melihat langsung kondisi masyarakat maka kami pun bergerak ke 

setiap rumah warga mengajak mereka untuk kembali aktif di masjid 

dan membentuk kembali majelis taklim yang pasif dan setelah 

mendengar ajakan tersebut dan mengetahui bahwa kami akan tinggal 

dalam waktu satu tahun di bittuang dan di setiap lembang yang ada 

masjid masyarakat pun ikut semangat dan mendukung kegitan kami 

dalam melakukan dakwah di bittuang.”30 

 

Responsibility atas dasar suka dan cinta sangat penting ketika dai 

melaksanakan dakwah di lokasi dakwah yang sangat terbatas dari segi 

fasilitas, lokasi dakwah yang jauh dari pusat pemerintahan serta beberapa 

perbedaan lainnya. 

Ibnu Arobi sebagai tokoh filsafat Islam menyatakan bahwa cinta itu 

logis secara arti walaupun tidak dapat didefinisikan. Cinta dapat dipahami 

dengan rasa (perception) tanpa ketidaktahuan. Manakala kasus pengetahuan 

itu dibagi jadi 2 berbagai; terdapat yang dapat didefinisikan serta terdapat 

yang tidak dapat didefinisikan, sebaliknya cinta, bagi para pemikir yang 

sudah mengkajinya, terkategori perihal yang tidak terdefinisikan. Cinta dapat 

                                                           
30Amran (28 Tahun), Dai Desa Se’seng, Wawancara, 15 Januari 2024 
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dipahami oleh orang yang menjalaninya serta menyelami sifatnya. Cinta tidak 

dapat dipahami definisinya serta tidak dapat dipungkiri kehadirannya.  

Beberapa orang mendefinisikan cinta dengan definisi yang berbeda-

beda. Tetapi, tidak seseorang juga yang dapat membagikan definisi secara 

dzat-nya apalagi tidak dapat memegang analoginya. Seorang tidak dapat 

mendefinisikan kecuali cuma menguraikan efek-efek, jejak-jejak (impacts), 

serta cendera-cendera cinta saja. Terlebih lagi buat menyelami watak cinta 

dari sisi yang Mahaluhur ialah Allah. Sebab itu, cinta tidak dapat didefinisikan 

secara dzatiyah, serta cuma dapat dedifinisikan secararesmi serta verbal.31 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Camat 

Bittuang, Marthen Tallu, ia mengatakan bahwa:  

“Dai seperti inilah yang sudah banyak membantu dan menolong 

masyarakat yang ada di bittuang dan beberapa lembang masyarakat 

muslim, dai yang juga menghidupkan masjid dengan ceramah dan 

kegiatan pengajian ibu-ibu yang dulunya masjid di lembang itu sangat 

jarang ada dai atau ustadz yang datang. Tapi dai di bittuang ini sangat 

peduli, perhatian kepada masyarakat dan mau berkomunikasi dengan 

semua masyarakat sehingga masyarakat juga sangat senang dengan 

kedatangan para dai ini.”32 

 

Penjelasan dalam hal ini, Adanya pemahaman akan tanggung jawab 

dai dalam melaksankan dakwah akan membantu masyarakat yang ada di 

Kecamatan Bittuang tersebut menentukan apa saja yang menjadi pokok 

                                                           
31 Mahmud Mahmud Al-Ghurab, Semesta Cinta Ibnu Arabi, (Yogyakarta: Nusantara 

Press, 2015), h. 40-41  
32Marthen Tallu (53 Tahun), Camat Bittuang, Wawancara, 15 Januari 2024 
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utama dakwahnya dan konsekuensi apa yang akan diterima jika dakwah yang 

diberikan tidak dikerjakan sesuai dengan kesadaran yang ada. 

Buya Hamka pula mengatakan tentang cinta. Baginya, cinta bukan 

mengajarkan kita lemah, namun membangkitkan kekuatan. Cinta bukan 

mengajar kita menghinakan diri, namun menghembuskan kegagahan. Cinta 

bukan melemahkan semangat, namun membangkitkan semangat.33 Bentuk 

responsibility tentang kesukaan atau rasa cinta ini dapat menjadi 

tanggungjawab yang kuat terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah. 

3. Keberanian (bravery)    

Adalah suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak 

takut atas segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan 

perhitungan, pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. 

Dengan demikian itu timbul atas dasar tanggung jawab.  

Semua bentuk dakwah yang dilakukan terhadap masyarakat tentu 

memiliki rintangan dan tantangan masing-masing, ada rintangan terhadap 

karakter masyarakat yang berbeda-beda dan ada tantangan dai dalam 

perjalanan ke lokasi dakwah. semua rintangan dan tantangan tersebut harus 

dilewati dengan keberanian, keikhlasan  dai sebagai bentuk responsibility 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah. berdasarkan hasil 

                                                           
33Dhua Amira, 50 Kata-kata Buya Hamka yang penuh Makna dan Inspirasi, 

https://m.kapanlagi.com/plus/50-kata-kata-buya-hamka-yang-penuh-makna-dan 
inspirasi9b4100.html, diakses 28 januari 2024, 21:13 WITA 

https://m.kapanlagi.com/plus/50-kata-kata-buya-hamka-yang-penuh-makna-dan%20inspirasi9b4100.html
https://m.kapanlagi.com/plus/50-kata-kata-buya-hamka-yang-penuh-makna-dan%20inspirasi9b4100.html
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wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan dai Irsyad, ia mengatakan 

bahwa: 

“Pertama mengetahui ilmu dakwah adalah sesuatu yang penting dan 

mendasar untuk diketahui sebelum melaksanakan dakwah terhadap 

masyarakat semuanya ada rintangan dan tantangan nya yaitu 

rintangan dari masyarakat Islam itu sendiri dan rintangan dari 

masyarakat non-muslim, rintangan dari masyarakat muslim adalah 

ada juga masyarakat yang tidak menyukai kami masuk dan 

berdakwah yang mengajak mereka untuk sholat, puasa, belajar 

mengaji dll, mengajarkan kepada mereka mana yang halal dan mana 

yang haram yang harus ditinggalkan inilah yang mereka tidak 

menyenangi para dai dan ini semua adalah tantangan yang kami 

hadapi dengan sabar dan ikhlas karena niat dan tujuan baik kita 

kepada masyarakat mualaf lainnya bukan untuk mencari harta atau 

untuk mendapatkan pujian.”34 

Dai juga menjelaskan tentang proses persiapan yang dilakukan 

sebelum datang ke lokasi dakwah karena dai akan menemukan beragam 

rintangan dan tantangan dalam melaksanakan dakwah di tana toraja yang 

lebih banyak adalah masyarakat yang beragama non-muslim maka kesan 

pertama dari masyarakat adalah suka dan tidak suka sehingga perlu ada 

kebiasaan dan penyesuaian diri dari dai terhadap masyarakat. 

Dai juga mengajarkan kepada masyarakat tentang pengetahuan dasar 

dari agama Islam itu sendiri tentang muamalah seperti sesuatu yang halal 

dan haram tentu ini menjadi dasar untuk diketahui bagi mereka yang tinggal 

berdampingan atau satu lembang dengan masyarakat non-muslim maka 

pasti ada batasan yang harus diketahui bersama dan biasanya ini juga yang 

disalah fahami oleh masyarakat tersebut, tentu dai harus memiliki sifat 

                                                           
34 M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 15 Januari 2024 
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pemberani sebagai bentuk responsibility terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan dengan dai Amran, ia juga mengatakan bahwa: 

“Melaksanakan dakwah terhadap masyarakat di Kecamatan Bittuang 
itu tidak sama ketika kita berdakwah di perkotaan karena disini selain 

jumlah masyarakat Islam yang sedikit, lokasinya juga jauh dari kota 
makale sehingga banyak sekali keterbatasan yang kita dapatkan disini, 
sehingga dakwah jika hanya ingin menggugurkan kewajiban maka 
tugas kami disini sudah selesai akan tetapi dakwah terhadap 
masyarakat bittuang ini tidak cukup hanya dengan menyampaikan, 
kami juga perlu mengajarkan dan menuntun masyarakat agar bisa tau 
ajaran agama Islam dan bisa baca al-quran dan semua itu tidak bisa 

dilakukan dengan waktu yang singkat.”35 
 
Setiap lokasi dakwah tentu memilki rintangan dan tantangannya 

tersendiri, rintangan dakwah di perkotaan tentu berbeda dengan rintangan 

yang ada di pedesaan sehingga dai harus bisa mempersiapkan diri mulai dari 

keterbatasan transportasi, jauhnya jarak tempuh antara satu lembang 

dengan kota kecamatan maka dibutuhkan dai yang berani, bertanggung 

jawab dan memiliki daya tanggap terhadap setiap kondisi masyarakat. 

Tentu ada juga rintangan berupa waktu dalam melaksanakan dakwah, 

dai harus siap untuk membina masyarakat dalam waktu kurang dari satu 

tahun atau lebih dikarenakan jika dakwah yang dilakukan oleh dai hanya satu 

bulan atau satu hari setiap pekan maka daya tanggap masyarakat terhadap 

dakwah akan sulit masuk dan difahami oleh maysrakat sehingga perlu 

konsisiten dengan waktu yang cukup panjang dan seterusnya. Berdasarkan 

                                                           
35Amran (28 Tahun), Dai Desa Se’seng, Wawancara, 15 Januari 2024 
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hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Koordinator dai Wilayah 

Sulawesi, Ustadz Ridwan, ia mengatakan bahwa: 

“Dai yang telah dikirim untuk melaksanakan dakwah di Kecamatan 

Bittuang adalah mereka yang telah siap secara akademik 3 tahun 

belajar ilmu dakwah dan bahasa arab di mahad albir dan siap secara 

pengalaman karena telah mengikuti program jaulah ramadhan selama 

satu bulan penuh di setiap daerah yang berbeda untu satu orang dai 

satu desa dan ini yang menjadi dasar kenapa kami yakin bahwa 

mereka telah siap dengan segala konsekuensi, segala rintangan yang 

akan terjadi dengan dai terhadap masyarakat begitu juga dengan para 

dai telah mengetahui hal tersebut dan berani mengatakan siap untuk 

berangkat ke lokasi dakwah karena juga sebelum keberangkatan tentu 

akan ada pertanyaan tentang kesiapan para dai sebelum berangkat 

dan semua dengan keberanian, keikhlasan dengan segala tantangan  

dan rintangan yang ada para dai siap mengabdi terhadap masyarakat 

dan melaksanakan dakwah.”36 

Penjelasan di atas menjelaskan kepada kita semua tentang kesiapan 

dai sebelum datang di Kecamatan Bittuang, menjelaskan tentang kesiapan 

mental, ilmu pengetahuan dan pengalaman para dai yang telah melaksnakan 

kegiatan dakwah di berbagai daerah dan dalam waktu yang telah ditentukan 

semua untuk melatih keberanian, kesiapan dan daya tanggap dai terhadap 

masyarakat yang ada di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

Tentu ini yang menjadi dasar kesiapan dai dalam melaksanakan 

dakwah jika ada rintangan dan tantangan yang terjadi terhadap masyarakat 

maka dai telah siap dengan solusinya memberikan kedamaian dan rasa aman 

terhadap masyarakat serta dai juga telah siap dengan segala resiko yang ada 

yaitu mengabdi terhadap masyarakat yang diketahui juga bahwa masyarakat 

                                                           
36Ridwan Rahimi (35 Tahun), Koordinator Dai Wilayah Sulawesi, Wawancara,  

22Januari 2024 
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Kecamatan Bittuang tentu sangat membutuhkan pengetahuan tentang Islam 

dan siap menerima dai untuk melaksanakan tugas dakwah di lembang 

tempat mereka tinggal sampai selesai. Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan warga Kelurahan Bittuang, Yono, ia 

mengatakan bahwa: 

“Dahulu kami mengenal Islam hanya dari cerita orang tua atau 

keluarga kami yang memang Islam sehingga hanya sedikit dan 

terbatas dan masih banyak yang belum kami ketahui terutama tentang 

hukum dan cara muamalah dengan baik dan benar. Namun ketika ada 

para dai yang selalu dan semangat kepedulian mereka terhadap 

masyarakat dalam berdakwah dan dengan kesabaran yang kuat 

mereka mampu memberikan dan mau menerima semua keluh kesah 

kami disini tentu dengan bahasa dan perilaku yang baik sehingga kami 

dapat mengikutinya.”37 

Menurut warga di Kecamatan Bittuang bahwa proses mereka 

mengenal Islam pada zaman dahulu itu sangat terbatas yaitu hanya dengan 

mendengarkan cerita dari orang tua yang terlebih dahulu menjadi mualaf 

atau dengan mendengarkan ajaran Islam dari para pendatang yaitu orang-

orang Islam yang melakukan perjalanan untuk berdagang di pasar rakyat 

yang ada di kecamatan dan pasar rakyat yang ada di setiap lembang, pasar 

rakyat ini jua biasanya itu ada satu kali dalam satu pekan setiap bulan 

sehingga masyarakat harus menunggu dengan waktu yang cukup lama 

tersebut. 

Keberadaan dai di Kecamatan Bittuang dan dai yang tersebar lagi di 

beberapa lembang yang ada masjid dan masyarakat muslim tentu membuat 

                                                           
37 Yono (53 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 15 Januari 2024  
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masyarakat menjadi senang dan bahagia karena ada dai yang mau 

mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat terkait dakwah dan 

persoalan muamalah yang masyarakat dapatkan terkait persoalan tauhid, 

muamalah sampai pada persoalan akhlak yang harus mereka ikuti dan 

tentunya semua karena keberanian sifat responsibility atau tanggung jawab 

dai terhadap masyarakat dalam melaksnakan dakwah. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Amran, ia mengatakan 

bahwa: 

“Ada beberapa cara yang telah kami lakukan dalam membina dan 

mengajarkan masyarakat tentang ajaran agama Islam, tentang 

dakwah agar masyarakat juga mengetahui kewajiban mereka sebagai 

orang Islam yang tentu berbeda dengan ajaran agama mereka 

sebelumnya. Kemudian cara mendekati mereka tidaklah mudah 

karena kita harus bisa betul-betul meyakinkan mereka bahwa ajaran 

kita ini benar begitu juga mereka melihat akhlak dan perilaku kita 

sehari-hari sebagai dai, sehingga jika hanya komunikasi verbal saja 

sangat cepat untuk dilupakan akan tetapi ketika kita peduli 

berdakwah dengan motivasi yang tinggi sampai menggunakan gaya 

hidup mereka mulai dari bahasa, pakaian dan tinggal lebih lama 

bersama mereka maka dakwah kita akan lebih mudah untuk mereka 

terima.”38 

Pendekatan kepedulian dan tanggung jawab dai terhadap masyarakat 

dalam melaksanakan dakwah ternyata dapat membuat masyarakat bisa 

mengetahui apa saja kewajiban mereka sebagai orang yang beragama Islam 

dan membuat masyarakat mau melaksanakan ajaran agama Islam tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena pada dasarnya mereka adalah 

agama non-muslim maka perlu adanya kesabaran dan keberanian yang lebih 

                                                           
38Rukada (27 Tahun), Dai Kecamatan Bittuang, Wawancara, 15 Januari 2024 
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dalam membina masyarakat yang ada di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja. 

Pelaksanaan dakwah perlu diketahui bahwa tidak cukup hanya 

dengan komunikasi verbal saja atau hanya dengan melakukan ceramah dan 

khutbah jumat saja akan tetapi dai juga harus melakukan dakwah secara non-

verbal terhadap masyarakat biasa dai mulai dengan merubah gaya 

berpakaian, gaya bahasa sampai gaya pergaulan dengan masyarakat tanpa 

melupakan unsur dan ajaran dakwah terhadap masyarakat dan ini 

mendapatkan efek dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh Masyarakat, Syarifuddin, ia 

mengatakan bahwa: 

“Perlu dikatakan bahwa para dai yang melaksanakan dakwah di 

kecamatan bittuang adalah mereka yang sabar, ikhlas dan pemberani 

kenapa karena dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang 

telah warga berikan mereka para dai ini tetap berada di lembang ini 

padahal banyak sekali aturan dan rintingan yang harus mereka lewati 

namun juga karena pendekatan yang para dai berikan sampai saat ini 

ada beberapa dai yang bertahan dengan empati dan tanggungjawab 

nya sebagai dai dan tidak bisa dipungkiri memang ada juga beberpa 

dai yang menyatakan ingin pulang atau pindah tempat tugas di kota 

dan daerah lain.”39 

Pendapat warga ini menjadi semangat dai dalam melaksanakan 

dakwah dan melewati semua rintangan, tantangan yang ada dengan penuh 

kesabaran, keikhlasan serta pengorbanan terhadap masyarakat dan 

menciptakan sikap empati dan peduli dari masyarakat agar dai juga betah 

                                                           
39 Syarifuddin (78), Tokoh Masyarakat Bittuang, Wawancara 15 Januari 2024 
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dan tetap tinggal bersama masyarakat diakibatkan akan sulit datang 

pengganti jika setiap bulan atau setiap tahun dai pergi dan keluar dari 

Kecamatan atau setiap lembang maka dampaknya akan terjadi kekosongan 

dakwah terhadap masyarakat. 

Melihat kebutuhan masyarakat terhadap dakwah yang ada di 

Kecamatan Bittuang serta berbagai bentuk karakter, bentuk rintangan dan 

tantangan yang berbeda dengan lokasi dakwah yang lain sehingga bentuk 

empati dan responsibility dai terhadap masyarakat lebih efektif dan efesien 

dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

C. Urgensi empati dan responsibility dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 

Toraja 

Empati dan responsibility dari seorang dai sangat penting dalam 

melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 

menurut Koordinator dai Kabupaten, para tokoh serta masyarakat setempat. 

Empati dan sikap peduli terhadap masyarakat memiliki urgensi dan 

pentingnya dalam melaksanakan dakwah dan rasa tanggung jawab 

(responsibility) terhadap masyarakat juga sangat penting dalam membentuk, 

membimbing masyarakat yang berkelanjutan dan memahami dakwah. 

Berikut adalah penjelasan mengenai urgensi empati dan responsibility dai 

terhadap masyarakat: 
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1. Empati 

Urgensi empati yang dimaksud adalah kemampuan untuk memahami 

apa yang dirasakan orang lain melihat dari sudut pandang orang lain dan 

juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. kemampuan 

untuk melakukan sikap dan tindakan kepedulian, penerimaan dan 

memahami terhadap masyarakat muslim dan non-muslim serta menjadi 

pendengar yang baik agar hubungan antara dai dengan masyarakat semakin 

dekat dalam melaksanakan dakwah adalah bentuk urgensi empati yang tepat 

dan akurat menurut Koordinator dai Kabupaten Tana Toraja dan masyarakat 

setempat.  

Dai dalam memahami kebutuhan masyarakat terhadap dakwah yaitu 

menggunakan empati agar dakwah lebih mudah disampaikan dan diterima 

oleh masyarakat. Empati memungkinkan seorang dai untuk memahami 

kebutuhan masyarakat terhadap dakwah yang ada di Kecamatan Bittuang. 

Hal ini melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan 

kepercayaan masyarakat yang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah peneliti lakukan dengan Koordinator dai Wilayah Sulawesi, Ustadz 

Ridwan, ia mengatakan bahwa: 

“Dakwah yang dilakukan dengan empati terhadap masyarakat lebih 

mudah diterima dan lebih cepat mendekatkan hubungan antara dai 

dengan  masyarakat tanpa ada batasan dan seringkali ketika dai pergi 

atau sedang tidak berada di lembang maka masyarakat akan selalu 

bertnya tentang keadaan dai tersebut. Katika empati yang dipakai oleh 
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dai terhadap masyarakat maka masyarakat juga secara tidak langsung 

akan memperhatikan keadan dai selama berada di lembang.”40 

 
Pendekatan pemahaman dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah dapat mendekatkan hubungan kerja sama dan saling 

tolong menolong ketika terjadi pertemuan antara dai dengan masyarakat 

kemudian akan ada juga rasa kerunduan dari masyarakat jika dai tidak 

datang ke lembang masyarakat selama satu pekan dalam melaksanakan 

dakwah yang sudah di rencankan bersama antara dai dengan masyarakat 

yang mengakibatkan masyarakat semakin rajin ke masjid dan anak-anak juga 

semakin lancar membaca Al-Quran bahkan dengan pendekatan pemahaman 

terhadap kondisi dan kemampuan masyarakat dan anak-anak bisa 

memperlancar dalam menghafal Al-Quran. 

Menumbuhkan rasa peduli dan penerimaan dalam melaksanakan 

dakwah yang ada di setiap lembang juga dapat membentuk rasa empati dai 

terhadap masyarakat. Jika dilihat dari jumlah masyarakat muslim maka 

kepedulian dan penerimaan terhadap setiap kehidupan masyarakat di 

lembang menjadi motivasi dai dalam melaksankan dakwah. Sebagaimana 

hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Koordinator dai 

Kabupaten Tana Toraja, Fatmawati, ia mengatakan bahwa: 

“Masyarakat di tana toraja ini tentu tidak sama dengan masyarakat 

yang ada di daerah yang lain terutama dari segi kehidupan 

masyarakat dalam beragama sehingga jika dai melakukan dakwah 

dengan rasa cinta, kepedulian dan motivasi terhadap dirinya sendiri 

                                                           
40Ridwan Rahimi (35 Tahun), Koordinator Dai Wilayah Sulawesi, Wawancara,   

22 Januari 2024  
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dan masyarakat biasanya dai atau penceramah yang datang ke 

bittuang dan lembang ini sangat sedikit dikarenakan lingkungan 

masyarakat yang sangat dekat dengan kebiasaan masyarakat non-

muslim dengan segala kulturnya.”41 

 
Kepedulian dan penerimaan dai terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah adalah bentuk empati yang digunakan di Kecematan 

Bittuang dengan keberagaman masyarakat di dalam setiap lembang yang 

tidak ditemukan di daerah lain ketika dai melaksanakan dakwah karena 

berbagai ragam macam budaya, adat istiadat sampai kepada kepercayaan 

masyarakat yang beragam dan bisa tinggal bersama dalam saru rumah, satu 

keluarga dan satu lembang. 

Mengenali tantangan dan rintangan realitas hidup masyarakat, empati 

membantu dai dalam mengenali tantangan dan realitas hidup yang dihadapi 

oleh masyarakat setempat. Dai yang empatik akan lebih mampu memberikan 

solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Irsyad, ia mengatakan 

bahwa: 

“Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat di tana toraja jika hanya 

berdakwah tanpa mengikuti gaya kehidupan, gaya berpakaian dan 

bahasa dari masyarakat toraja tentu akan sangat sulit untuk 

masyarakat dapat menerima pesan dakwah yang kami sampaikan 

sehingga kami juga harus belaajar bahasa masyarakat, cara 

berpakaian masyarakat sampai membiasakan makanan dan minuman 

masyarakat secara membiasakan diri dengan cuaca yang ada di tana 

toraja.”42 

                                                           
41Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,  

17 Januari 2024 
42M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 17 Januari 2024  
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Tantangan dan rintangan selalu ada di setiap lokasi dakwah sehingga 

menjadi seorang dai dalam melaksanakan dakwah juga harus memiliki solusi 

yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat karena ada berbagai 

macam rintangan dan tantangan bukan hanya rintangan dari masyarakat 

akan tetapi ada juga tantangan untuk dai bisa mentesuaikan diri dengan gaya 

kehidupan masyarakat, kebiasaan masyarakat sampai pada makanan yang 

ada di dalam masyarakat setempat. 

Kebiasaan masyarakat juga bukan sesuatu yang aneh atau sulit untuk 

dilakukan akan tetapi dai hanya perlu membiasakan diri sebelum melakukan 

hal tersebut karena jika dai mampu menyamakan kebiasaan masyarakat 

maka ini juga bentuk empati dai terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil 

waancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Rukada, ia mengatakan 

bahwa: 

“Bukan hanya membantu masyarakat di masjid dalam memberikan 

bimbingan tentang pengetahuan keIslaman akan tetapi ketika 

bersama masyarakat diluar masjid juga kami sangat saling 

menghargai dan saling menegur sambil tersenyum dengan 

masyarakat karena keramahan yang diberikan oleh masyarakat 

sangat luar biasa, masyarakat memberikan rasa cinta kasih sayang 

bahwa betapa mereka sangat merindukan para dai untuk slalu 

bersama mereka dan dengan kepedulian tersebut membuat kami para 

dai dai juga berika hal sama dengan apa yang di berikan dan dirasakan 

oleh masyarakat.”43 

 

Empati dai terhadap masyarakat dapat memudahkan dalam 

melaksanakan dakwah dan semua tidah hanya berkaitan dengan dakwah 

                                                           
43 Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 17 Januari 2024  
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berupa ceramah atau khutbah setiap hari jumat akan tetapi mendengarkan 

setiap kisah dari perjalanan hidup masyarakat juga menjadi hal yang di 

senangi oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan dengan dai Amran, ia mengatakan bahwa: 

“Dakwah dengan empati dapat memudahkan kami para dai untuk 

lebih dengak dengan masyarakat karena bukan hanya kami yang 

selalu memberika masyarakat ceramah, motivasi akan tetapi 

masyarakat juga sering memberikan kami kisah dan pengalaman yang 

sangat menarik, pengalaman kisah kehidupan mereka dan kami 

mendengarkan semua cerita mereka dengan sebaik-baiknya.”44 

 

Hal ini juga sejalan dengan apa yang di lakukan oleh dai Risman 

berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan ia mengatakan 

bahwa: 

“Dakwah yang kami lakukan bukan hanya di masjid akan tetapi kami 

juga sering kerumah warga, sering ke kebun warga sampai selalu 

pergi menjenguk warga ketika ada yang sakit dan mendengarkan 

semua keluh kesah warga kepada para dai karena kedepatan dan 

keoedulian yang telah kami berikan setiap hari di rumah warga dan di 

masjid ketiak setiap kali ada kegiatan dakwah di masjid.”45 

Berbicara dengan bahasa yang dimengerti terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah. Empati juga mencakup kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh 

masyarakat setempat. Seorang dai yang empatik akan menggunakan kata-

kata dan istilah yang familiar, sehingga pesan dakwah dapat lebih efektif 

disampaikan.  

                                                           
44Amran (28 Tahun), Dai Desa Se’seng, Wawancara, 17 Januari 2024 
45Risman Purnawan (28 Tahun), Dai Desa Pali, Wawancara, 17 Januari 2024 



136 
 

 
 

Berbicara tentang kebutuhan masyarakat maka dai perlu kehati-

hatian dalam berbicara agar mudah dimengerti dan diterima oleh 

masyarakat karena pertama kali tiba di lokasi dakwah dai menjalankan 

semua aktivitas ibadah seorang diri di masjid karena masyarakat yang masih 

bekerja di siang hari dan istirahat di malam hari. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Irsyad, ia mengatakan 

bahwa: 

“Ketika pertama kali kami tiba di Kecamatan Bittuang, kami melihat 

kondisi masjid yang kosong, ada masjid di setiap lembang yang ada 

masyarakat muslim namun tidak ada jamaah, bukan hanya sedikit tapi 

tidak ada sehingga pada hari pertama melaksnakan dakwah selama 

hampir satu pekan yaitu kami yang melakukan adzan, kemudian kami 

yang iqamat, kami yang menjadi imam sekaligus menjadi jamaah 

masjid, dan kondisi inilah yang membuat kami harus bisa 

melaksnakandakwah dengan penuh tanggung jawab bukan hanya 

sekedar berdakwah akan tetapi harus ada gerakan daya tanggap yang 

cerdas sehingga pada jumat pertama juga masih kurang jamaah yang 

datang dan pada hari itu juga kami memberikan informasih dan 

pembentukan kegiatan dakwah dan jamaah yang menjadi peserta dari 

kegiatan dakwah tersebut.”46 

 

Menjadi pendengar yang baik adalah bentuk empati yang sangat 

relevan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal dengan lingkungan 

jumlah masyarakat muslim yang sedikit karena masyarakat sangat 

memerlukan tempat dan waktu untuk bercerita tentang semua keluh kesah 

mereka dan dai yang menjadi tempat tersebut menjadi mudahnya jalan 

dakwah yang dilakukan oleh dai dan secara perlahan merubah semangat 

                                                           
46 M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 17 Januari 2024  
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masyarakat yang jarang ke masjid beribadah semakin rajin ke pangajian ilmu 

dan pengajian Al-Quran yang di lakukan di masjid sebagai bentuk untuk 

memakmurkan masjid. 

2. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kesadaran, keikhlasan dan 

keberanian dai dalam melaksanakan dakwah di daerah yang memiliki tingkat 

rintangan dan tantangan yang berbeda dengan daerah lainnya. Seperti 

sulitnya akses internet, kurangnya akses kendaraan dan akses jalan yang 

masih belum beraspal serta fasilitas dakwah yang lainnya. Namun, dengan 

adanya responsibility dai dalam melaksanakan dakwah juga dapat membatu 

memudahkan para dai dan masyarakat agar lebih dekat dan memudahkan 

dai dalam melaksanakan dakwah. 

Menyampaikan ajaran agama dengan bertanggung jawab terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah adalah bentuk kepedulian dan 

daya tanggap dai terhadap masyarakat setempat. Seorang dai memiliki 

tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama dengan benar dan 

bertanggung jawab. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap 

ajaran agama dan kemampuan untuk menyampaikannya secara akurat 

kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan dengan Koordinator dai Kabupaten Tana Toraja, Fatmawati, ia 

mengatakan bahwa: 
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“Dai yang melaksanakan dakwah di tana toraja adalah mereka yang 

sangat bertanggung jawab terhadap tugas nya selama berada di setiap 

lembang karena biasa mereka melakukan tugas dakwah dari pagi 

sampai malam hari dan ada juga yang melakukan dakwah dari satu 

lembang ke lembang yang lain dari satu masjid ke masjid yang lain 

karena tidak adanya dai sehingga semua tugas dakwah menjadi 

tanggung jawab dai yang sedang berada di Kecamatan Bittuang.”47 

Melihat kondisi setiap lembang yang tidak ada kegiatan dakwah 

menjadikan semangat untuk para dai semakin peduli dan harus bergerak 

dengan daya tanggap yang cepat dan tepat sesuai rencana dan waktu yang 

telah di rencanakan bergantian setiap setiap lembang dan setiap hari untuk 

melaksanakan kegiatan dakwah terhadap masyarakat. 

Memberikan solusi konstruktif terhadap masyarakat dalam 

melaksanakan dakwah. Tanggung jawab juga mencakup memberikan solusi 

konstruktif terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seorang dai 

harus bersedia memberikan bimbingan dan nasehat yang membangun, serta 

mendorong perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dai Amran, ia 

mengatakan bahwa: 

“Kami sering melakukan program mendengarkan para jamaah ketika 

di akhir setiap kegiatan pengajian agar kami dapat menyesuaikan 

metode dan materi apa lagi yang akan kami sampaikan pada pengajian 

pekan depan karena ini juga menjadi penting dan kami mendapatkan 

respon yang baik dari masyarakat sebelum memulai program kegiatan 

dakwah.”48 

 

                                                           
47 Fatmawati (46 Tahun), Koordinator Dai Kabupaten Tana Toraja, Wawancara,      

17 Januari 2024  
48 Amran (28 Tahun), Dai Desa Se’seng, Wawancara, 17 Januari 2024  
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Berbagai macam program kegiatan dakwah telah dilakukan dan 

dicoba oleh dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah agar 

masyarakat dapat meningkatkan aktivitas mereka dalam melaksanakan 

ibadah, agar setiap anak yang ada di setiap lembang juga dapat bisa membaca 

Al-Quran serta masyarakat yang dapat memakmurkan setiap masjid yang ada 

di lembang setempat. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan dengan dai Rukada, ia mengatakan bahwa: 

“Masyarakat saat ini sudah banyak yang bisa membaca Al-quran, 

jamaah yang laki-laki juga sudah sering ke masjid untuk 

melaksanakan sholat jumat, sholat magrib dan sholat isya walaupun 

sholat dzuhur dan ashar masig kurang karena masyarakat yang 

melakukan aktifitas di kebun dan pasar pada siang hari sehingga 

masyarakat hanya bisa datang ke masjid pada waktu malam, namun 

kami sebagai dai masih terus melakukan kunjungan ke rumah 

masyarakat setiap hari dan membantu masyarakat juga di siang hari 

ketika tidak ada kegiatan yang kami lakukan pada hari tersebut.”49 

Beradaptasi dengan kondisi lokal dalam melaksnakan dakwah. 

Seorang dai yang bertanggung jawab akan berusaha untuk beradaptasi 

dengan kondisi lokal. Ini termasuk menghormati tradisi dan adat istiadat 

setempat, serta memberikan pemahaman agama yang sesuai dengan konteks 

budaya masyarakat Tana Toraja. 

Terbiasa dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di 

kebun atau di rumah agar hubungan antara dai dengan masyarakat semakin 

terbiasa seperti sebuah keluarga dalam satu lembang dari kebiasaan 

sederhana seperti mengenal semua nama masyarakat dan mengetahui rumah 

                                                           
49 Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 19 Januari 2024 
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dari semua masyarakat yang ada di satu lembang adalah satu langkah 

adaptasi dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan dengan dai Risman, ia mengatakan bahwa: 

“Hampir semua nama dan rumah dari jamaah telah kami kenal dan 

kunjungi agar program dakwah kami dapat diterima dan berjalan 

dengan lancar denabgan cepat karena selain bertemu di masjid kami 

juga sering bertemu dengan warga di rumah atau di kebun warga dan 

berbagi cerita dan pengalaman warga dengan pengalaman dai ketika 

melakukan dakwah di daerah yang lain.”50 

Tentu setiap resiko pasti akan tetap ada jika dakwah yang dilakukan 

seorang diri karena semua adaptasi dan kebiasaan juga tidak bisa sama 

dengan kondisi hari sebelumnya sehingga responsibility dari keberanian juga 

adalah bentuk dari dakwah yang dai lakukan ketika datang ke setiap 

lembang. Berdasarkan hasil waancara yang peneliti lakukan dengan dai 

Rukada, ia mengatakan bahwa: 

“Kami juga melakukan dakwah di setiap lembang dengan seorang diri 

sehingga kami harus bisa menerima segala resiko yang ada yang 

datang kepada kami baik itu dari masyarakat dan kadang dari kondisi 

cuaca dari setiap lokasi dakwah yang tidak satu orang yang 

mengetahui apa yang akan terjadi sehingga kadang amsyarakat heran 

dengan keberanian dai yang berani datang denga sendiri sehingga 

membuat masyarakat juga semangat datang ke masjid karena melihat 

dai yang adatang untuk melaksanakan dakwah tentu hanya untuk 

masyarakat yang berada di lembang tersebut.”51 

 

Tanggung jawab seorang dai juga mencakup upaya untuk mendorong 

pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memberikan 

                                                           
50Risman Purnawan (28 Tahun), Dai Desa Pali, Wawancara, 19 Januari 2024 
51Rukada (27 Tahun), Dai Kelurahan Bittuang, Wawancara, 19 Januari 2024 
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pendidikan, pelatihan, atau dukungan dalam bidang-bidang yang dapat 

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan masyarakat adalah keberhasilan dai dalam 

melaksanakan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dan semua dilakukan 

tidak hanya pada satu bidang akan tetapi dai juga melihat dari bidang yang 

sering digemari oleh masyarakat dan bisa menyatukan semua masyarakat 

dengan tanggung jawab dan daya tanggap yang efektif dan efesien. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dai Irsyad, 

ia mengatakan bahwa: 

“Adapun ketika kami ingin mendapatkan hasil yang baik dan 

maksimal dalam melakukan kegiatan dakwah terhadap masyarakat 

kadang kami juga melakukan pengorbanan yang tidak sedikit kami 

harus menorbankan waktu istirahan, tenanga bahkan kelebihan harta 

yang kami miliki agar masyarakat dan anak-anak mau datang ke 

masjid dengan berbagai program dari program sedekah berkah 

sampai pada event olahraga yang disukai masyarakat dengan 

pengorbanan pribadi kami sendiri agar kami lebih saling mengenal 

dengan masyarakat.”52 

Menggabungkan empati dan tanggung jawab, seorang dai dapat 

menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat Kecamatan Bittuang. 

Dakwah yang dilakukan dengan penuh empati dan tanggung jawab akan 

lebih mampu membentuk hubungan yang kuat antara dai dan masyarakat, 

serta memberikan kontribusi positif pada perkembangan spiritual dan sosial 

masyarakat setempat.  

                                                           
52M Irsyad (28 Tahun), Dai Desa Bau, Wawancara, 19 Januari 2024  
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Pembahasan ini menunjukkan bahwa empati dai memiliki peran 

penting dalam memahami kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi masalah, 

dan memberikan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, 

tanggung jawab dai terhadap masyarakat menjadi faktor krusial dalam 

menjaga keberlanjutan dakwah. Ditemukan pula bahwa dengan empati dan 

responsibility dai dapat meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan 

dakwah di Kecamatan Bittuang. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat memberikan kontribusi 

pada pemahaman lebih dalam tentang urgensi empati dan responsibility dai 

dalam konteks dakwah di daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti 

Kabupaten Tana Toraja. Implikasi praktis dari penjelasan ini dapat menjadi 

pedoman bagi dai dan pihak terkait dalam mengembangkan strategi dakwah 

yang lebih efektif dan berkelanjutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti uraikan dalam 

pembahasan tesis ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Bentuk empati dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah di 

Kecamatan Bittuang adalah bentuk tindakan yang ada pada dai terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah yaitu: pertama, penerimaan dan 

tindakan kepedulian dai terhadap masyarakat berupa mengenali 

masyarakat. Kedua, empati menerima keadaan masyarakat serta 

memahami kondisi daerah dalam melaksanakan dakwah. Ketiga, dai 

menjadi pendengar yang baik sebagai bentuk kredibilitas dai terhadap 

masyarakat serta timbul kepercayaan bahwa dai dapat memberikan solusi 

dalam melaksanakan dakwah. 

2. Bentuk responsibility dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan 

dakwah yang ditemukan di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. 

Responsibility ini mencakup kesadaran, kesukaan, serta keberanian dalam 

melaksanakan dakwah. Dai bertanggung jawab secara moral terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah secara konsisten dan memiliki 

komitmen, serta menjaga perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar 

umat beragama.  
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Ada beberapa bentuk responsibility tersebut yaitu: 

a. Kesadaran (awareness)    

Kesadaran dai terhadap masyarakat dalam melaksanakan dakwah 

adalah melakukan komunikasi dengan koordinator dai Kabupaten 

Tana Toraja. Dai juga sadar akan tanggung jawabnya sebelum 

melaksanakan dakwah karena akan ada rintangan dan tantangan di 

setiap daerah. Kesadaran akan persiapan agar dai dapat diminta 

pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Masyarakat Tana Toraja 

telah lama memiliki kesadaran tentang karakter dan perbedaan 

agama. Warga Muslim di Kecamatan Bittuang hidup harmonis dengan 

non-Muslim, membuat tanggung jawab dai begitu besar untuk 

menjadi contoh yang baik.  

b. Kecintaan/kesukaan (affection)    

Dakwah yang dilakukan dengan menggunakan cinta, kesediaan, serta 

pengorbanan adalah bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat 

dalam melaksanakan dakwah. Responsibility dai dengan cinta 

semakin kuat disaat bertemu dengan masyarakat yang rindu dengan 

kehadiran dai yaitu masyarakat mualaf yang membutuhkan 

bimbingan keislaman secara langsung beserta anak-anak yang masih 

belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga atas 

dasar cinta inilah lahirnya tanggung jawab. 
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c. Keberanian (bravery)    

Suatu keberanian mesti disertai dengan perhitungan, pertimbangan 

dan kewaspadaan atas semua kemungkinan yang akan terjadi. Dai 

menjadi tempat pertanyaan dan keluh kesah dari masyarakat dan 

semua itu timbul atas dasar tanggung jawab. Setiap lembang yang ada 

di Kecamatan Bittuang memiliki rintangan dan tantangannya 

tersendiri, keberanian dakwah di perkotaan tentu berbeda dengan 

dakwah di pedesaan sehingga dai bisa mempersiapkan diri dari 

keterbatasan transportasi, jauhnya jarak tempuh antara satu lembang 

dengan kota kecamatan maka dibutuhkan dai yang berani, 

bertanggung jawab dan memiliki daya tanggap terhadap setiap 

kondisi masyarakat. 

3. Urgensi empati dan responsibility dai dalam melaksanakan dakwah 

menurut Koordinator dai Kabupaten Tana Toraja, Camat Kecamatan 

Bittuang, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat yaitu: Pertama, 

empati dan responsibility dai dapat mengajarkan bagaimana beradaptasi 

dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Bittuang dalam melaksnakan 

dakwah. Kedua, menghormati tradisi dan adat istiadat setempat. Ketiga, 

memberikan pemahaman agama yang sesuai dengan konteks budaya 

masyarakat Tana Toraja sebagai bentuk empati dan responsibility dai 

terhadap masyarakat. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian di atas dapat memberikan kontribusi 

pada pemahaman lebih dalam tentang empati dan responsibility dai terhadap 

masyarakat dalam melaksanakan dakwah di Kecamatan Bittuang Kabupaten 

Tana Toraja. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat menjadi pedoman 

bagi dai dan pihak terkait dalam mengembangkan strategi dakwah yang lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

Adapun Implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan dakwah dengan menggunakan empati terhadap 

masyarakat adalah bentuk dakwah yang lebih mudah diterima oleh 

masyarakat. 

2. Responsibility adalah sesuatu yang dapat diterapkan kepada para dai 

dalam melaksanakan tugas dakwah sebagai bentuk daya tanggap atau 

respon dalam menyelesaikan masalah terhadap masyarakat. 

3. Dakwah yang dilakukan sebaiknya atas dasar kepedulian dan tanggung 

jawab sebagai bentuk pengabdia terhadap masyarakat. 

4. Pentingnya empati dan responsibility dalam melakukan aktivitas 

kegiatan sehari-hari kepada sesama manusia. 
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