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ذِ  ًْ ، سَةِ  لله انْحَ ٍَ ْٛ ًِ لاحَ ِ انْعَبنَ انقَّ انغَّلاوَِ  َٔ َْجِٛبَءِِ أؽَْشَفِِ عَهَٗ َٔ ، الَْْ ٍَ ْٛ شْعَهِ  ً انْ عَهَٗ َٔ ِِّ أنّ َٔ أفَْحَبثِ َٔ 

ٍِْ يَ ٌِ  رجَعَِٓ ىِْ َٔ وِِ إنَِٗ ثئِحِْغَب ْٕ َٚ ، ٍِ ْٚ ب انذ                                                                 ثعَْذِ  أيََّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث
 Jim J Jc ج
 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) ح
 Kha Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص
 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض
 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik ظ
dibawah) 

 Ain ‘ Apostrof terbaik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qof Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah _’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء ) yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal  

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tand
a 

Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 ḍammah U U ا َ

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  
      

 
 
 
 
Contoh: 

ْٛفَِ   kaifa :     كَ

َِ لَِِ ْٔ     : haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ِْٙ  fatḥah dan Yāʼ Ai a dan i ىَ

ِْٕ  fatḥah dan Wau Au a dan u ىَ

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

ٖ|   ا ََ  fatḥah dan alif atau 
yāʼ 

ᾱ a dan garis di atas 
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Contoh:    

دَِ يَب  : māta 

يَٗ سَِ  : ramā 

ْٛمَِ  qīla : قَ
ِْٕ  ً دِ  َٚ  : yamūtu 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah , kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

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

transliter asinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

ضَخ ِ  ْٔ طْفبَل الَِْ سَ   : Rauḍah Al-Aṭfᾱl 

ذِِ  ًَ ضِهخَ ِانَفبَ ُْٚخَ ِ انَْ  : Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah  

خ ِ    ًَ  Al-ḥikmah :   انَحِكْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd  َا) ),  dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

٘ kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas 

ٔ ḍammah dan wau Ū u dan garis di 
bawah 
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بَ سَِ  ثَُّ    : Rabbanᾱ    

ُْٛبَ  Najjaīnā : َخََّ

 al-ḥaqq : انْحَقِ 

ىَِ  nuʼʼima : َ ع 

 ʻaduwwun :  ِٔ  عَذِ 

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

kasrah )ْى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,)س 

Contoh: 

 ِٗ ِ  ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :   عَه

ثٗ  عَشَِ          : ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال 

(alif lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

ظِ  ًْ  al-syams (bukan asy-syams) :   انَؾَّ

نْضَنَخ ِ انَضَِّ      : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah :  انْفهَْغَفخَ ِ

 al-bilād :     انَْجلِادَِ 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

ٌَِ رأَِْ          ْٔ ش  ي  : ta’murūn 

ءِ  ْٕ             al-nauʽ :           انََُّْ

ءِ  ْٙ  syaiʼ : ِِِِ     ؽَ

 umirtu :ََََََ  أيِشْدِ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan 

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

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الل)ِ  

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

huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

transliterasi tanpa huruf hamzah.  



 
 

xvi 
 

Contoh: 

 ٍِ ْٚ ِِ دِ
لّلهٰ   dἷnullāh    ِِ

 billāh   ثبِلّلهٰ

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitersi dengan hurf  (t). Contoh:   

خِِ فِٙ ىِْْ ِ                 ًَ اللِِ سَح   : hum fī raḥmatillāh. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

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

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

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

menggunakan huruf capital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis 

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

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

harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 

a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa 

Arab: 
 ففحخ =    ؿ
يكبٌ ثذٌٔ =    دو  
عهى ٔ عهّٛ الل فهٗ =    فهعى  
 طجعخ =    ط
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َبؽش ثذٌٔ =    دٌ  
=   انخ \        اخشِ انٗ  اخشْب  انٗ   
 خضء =    ج
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ABSTRAK 
Nama  : Nurlaili Apriani 
Nim  : 80100222031 
Jur/Prodi : Dirasah Islamiyah Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi 
Fakultas : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 
Judul                : Dakwah dalam Pembinaan Jemaah Haji di Kantor   

Kementerian Agama Kota Makassar 
 

Penelitian ini membahas tentang dakwah dalam pembinaan jemaah haji 
di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Adapun rumusan masalah pada 
penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk dakwah dalam pembinaan jemaah haji 
di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar?, 2) Kenapa dakwah diperlukan 
pada pembinaan jemaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, 3) 
Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 
pembinaan jemaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar?. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
dakwah. Adapun sumber dari penelitian ini adalah Kasi PHU sekaligus 
pembimbing, staff, dan jamaah haji Kementerian Agama Kota Makassar. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah: reduksi data, display data (penyajian data) dan penarikan kesimpulan 
serta uji keabsahan data dengan Tringulasi, menggunakan bahan referensi dan 
member check. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk dakwah dalam pembinaan 
jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar terbagi menjadi tiga yaitu: 1) 
Dakwah bi al-Lisᾱn terdiri dari bentuk monologis melalui ceramah, dan bentuk 
dialogis melalui diskusi/tanya jawab dan konsultasi haji, 2) Dakwah bi al-Qalam 
terdiri dari  buku, pamflet dan whatsapp, 3) Dakwah bi al-Ḥᾱl terdiri dari 
simulasi haji, home visit, dan rome visit. Bentuk dakwah ini dilakukan  
Kementerian Agama Kota Makassar dalam pembinaan jemaah haji di Tanah Air 
dan Tanah Suci.  Perlunya dakwah di Kementerian Agama Kota Makassar di latar 
belakangi oleh dua alasan, yaitu: latar belakang jemaah yang berbeda dan 
pemahaman jemaah yang keliru akan prosesi haji. Faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian 
Agama Kota Makassar terdiri dari faktor pendukung dan penghambat internal 
serta eksternal. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Kementerian Agama Kota Makassar 
disarankan melakukan pembinaan kepada jemaah hajinya pada waktu libur atau 
diluar jam kerja, 2) Kementerian Agama Kota Makassar disarankan dapat 
melakukan pembinaan bagi jemaah haji dengan memanfaatkan platform media 
sosial seperti youtube, istagram dan media-media lainnya, 3) Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan imformasi terkait pelaksanaan dakwah dalam 
pembinaan pada jemaah haji dan dapat pula dikaji ataupun disempurnakan 
kembali oleh peneliti selanjutnya. 
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This research discusses da'wah on coaching Hajj pilgrims at the Makassar 

City Ministry of Religion Office. The problem formulation in this research is: 1) 

What is the form of da'wah in coaching Hajj pilgrims at the Office of the Ministry 

of Religion, Makassar City? 2) Why is da'wah needed in coaching Hajj pilgrims at 

the Office of the Ministry of Religion, Makassar City? 3) What are the supporting 

and inhibiting factors for the da'wah implementation in coaching Hajj pilgrims at 

the Makassar City Ministry of Religion Office? 

This research used qualitative methods with a da'wah approach. The 

source of this research is the Head of the PHU Section as well as mentors, staff, 

and Hajj pilgrims from the Ministry of Religion of Makassar City. Furthermore, 

the data collection methods used are interviews, observation, and 

documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data 

display (data presentation), and conclusions while testing the validity of the data 

using triangulation, reference materials, and member checking. 

The research results explain that the form of da'wah in coaching Hajj 

pilgrims at the Ministry of Religion of Makassar City is divided into three, 

including: 1) Da'wah bi al-Lisᾱn consists of a monologic form through lectures 

and a dialogical form through discussion/question and answer and Hajj 

consultations, 2) Da'wah bi al-Qalam consists of books, pamphlets and 

WhatsApp, and 3) Da'wah bi al-Ḥᾱl consists of Hajj simulations, home visits and 

home visits. This form of da'wah is carried out by the Makassar City Ministry of 

Religion in guiding Hajj pilgrims in the country and the Holy Land. The need for 

da'wah at the Makassar City Ministry of Religion is motivated by two reasons, 

including the different backgrounds of the congregation and the congregation's 

wrong understanding of the Hajj procession. Supporting and inhibiting factors 

for the da'wah implementation in coaching Hajj pilgrims at the Ministry of 

Religion of Makassar City consist of internal and external supporting and 

inhibiting factors. 
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The implications of this research are: 1) The Makassar City Ministry of 

Religion is advised to guide its Hajj pilgrims during holidays or outside working 

hours, 2) The Makassar City Ministry of Religion is advised to guide Hajj pilgrims 

by utilizing social media platforms such as YouTube, Instagram, and media. -

other media, 3) This research is expected to provide information regarding the 

implementation of da'wah in coaching Hajj pilgrims and can also be studied or 

refined by further researchers. 
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 المستخلص

 أثشٚبَٙ َٕسنٛهٙ :     الاعى
 ٨ٕٕٕٖٓٔٓٓٓٔ :  انزغدٛم سقى

 يكغش ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح يكزت فٙ انحدبج إسؽبد فٙ انذعٕح :   نعُٕاٌا

 ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح يكزت فٙ انحدبج إسؽبد فٙ انذعٕح انجحث ْزا ُٚبقؼ

 انحدبج إسؽبد فٙ انذعٕح ؽكم ٚكٌٕ كٛف( 1: ْٙ انذساعخ ْزِ فٙ انًؾكلاد. يكغش

 فٙ انحدبج إسؽبد فٙ انذعٕح ٚهضو نًبرا( 2 يكغش، ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح دٕٚاٌ فٙ

 انذعٕح نزُفٛز ٔانًثجطخ انذاعًخ انعٕايم ْٙ يب( 3 يكغش، ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح دٕٚاٌ

 ؟ يكغش ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح دٕٚاٌ فٙ انحدبج إسؽبد فٙ

 سئٛظ ْٕ انجحث ْزا يقذس. انذعٕح َٓح يع انُٕعٙ انجحث ْٕ انجحث ٕعَ

 يذُٚخ فٙ انذٍٚ ٔصاسح فٙ ٔانحدبج ٔانًٕظفٍٛ انًؾشفٍٛ ٔكزنك ٔانعًشح انحح

 انًقبثهخ أعبنٛت: ْٙ انًغزخذيخ انجٛبَبد خًع أعبنٛت فئٌ رنك، عهٗ ٔعلأح. يكغبس

 ٔعشك انجٛبَبد، رقهٛم: ْٙ زخذيخانًغ انجٛبَبد رحهٛم رقُٛبد. ٔانزٕثٛق ٔانًشاقجخ

 ثبعزخذاو انجٛبَبد فحخ ٔاخزجبس الاعزُزبخبد ٔسعى( انجٛبَبد عشك) انجٛبَبد

 .الْعضبء ٔفحـ انًشخعٛخ انًٕاد ثبعزخذاو انزثهٛث،

 انذٍٚ ٔصاسح فٙ انحدبج سعبٚخ فٙ انذعٕح ؽكم أٌ انذساعخ ْزِ َزبئح ٔرٕضح

 الْحبدٚخ الْؽكبل يٍ انهغبٌ ثٍ انذعٕح كٌٕرز( 1: ْٙ ثلاثخ إنٗ ُٚقغى يكغش ثًذُٚخ

 ٔيؾبٔساد الْعئهخ/انًُبقؾبد خلال يٍ انحٕاسٚخ ٔالْؽكبل انًحبضشاد خلال يٍ

 انذعٕح رزكٌٕ( 3 اة، ٔارظ ٔ ٔانُؾشاد انكزت يٍ انقهى ثٍ انذعٕح رزكٌٕ( 2 انحح،

 ثّ رقٕو حانذعٕ يٍ انؾكم ْزا. سٔيب ٔصٚبساد انًُضنٛخ، ٔانضٚبساد انحح، يحبكبح يٍ

. انًقذعخ ٔالْساضٙ انجلاد فٙ انحدبج سعبٚخ فٙ يكغبس يذُٚخ فٙ انذٍٚ ٔصاسح

 انخهفٛبد: ًْب ثغججٍٛ يذفٕعخ يكغش ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح فٙ انذعٕح إنٗ ٔانحبخخ

 ٔانًثجطخ انذاعًخ انعٕايم رزكٌٕ. انحح نًٕكت اندًبعخ فٓى ٔعٕء نهدًبعخ انًخزهفخ

 داخهٛخ عٕايم يٍ يكغش ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح فٙ نحدبجا سعبٚخ فٙ انذعٕح نزُفٛز

 سعبٚخ فٙ انذعٕح ؽكم أٌ انذساعخ ْزِ َزبئح ٔرٕضح. ٔيثجطخ داعًخ ٔخبسخٛخ

 ثٍ انذعٕح رزكٌٕ( 1: ْٙ ثلاثخ إنٗ ُٚقغى يكغش ثًذُٚخ انذٍٚ ٔصاسح فٙ انحدبج
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 خلال يٍ انحٕاس٘ ٔانؾكم انًحبضشاد، خلال يٍ أحبد٘ ؽكم يٍ انهغبٌ

 ٔيب ٔانكزٛجبد انكزت يٍ انقهى ثٍ انذعٕح رزكٌٕ( 2 انحح، ٔاعزؾبسح انغؤال/قبػانُ

 ْزا. سٔيب ٔصٚبساد انًُضنٛخ، ٔانضٚبساد انحح، يحبكبح يٍ انذعٕح رزكٌٕ( 3 ؽبثّ،

 انجلاد فٙ انحدبج سعبٚخ فٙ يكغبس يذُٚخ فٙ انذٍٚ ٔصاسح ثّ رقٕو انذعٕح يٍ انؾكم

 يكغش ثًذُٚخ انذُٚٛخ انؾؤٌٔ ٔصاسح فٙ انذعٕح إنٗ ٔانحبخخ. انًقذعخ ٔالْساضٙ

. انحح نًٕكت اندًبعخ فٓى ٔعٕء نهدًبعخ انًخزهفخ انخهفٛبد: ًْب ثغججٍٛ يذفٕعخ

 انذٍٚ ٔصاسح فٙ انحدبج سعبٚخ فٙ انذعٕح نزُفٛز ٔانًثجطخ انذاعًخ انعٕايم رزكٌٕ

 .ٔيثجطخ داعًخ ٔخبسخٛخ داخهٛخ عٕايم يٍ يكغش ثًذُٚخ

قح( 1: ْٕ انجحث يغزفبد  ثزقذٚى يبكبعبس يذُٚخ فٙ انذُٚٛخ انؾؤٌٔ ٔصاسح ُٚ 

قح( 2 انعًم، عبعبد خبسج أٔ انعطلاد أٚبو فٙ نحدبخٓب انزٕخّٛ  انؾؤٌٔ ٔصاسح ُٚ 

 انزٕافم يُقبد اعزخذاو خلال يٍ نهحدبج انزٕخّٛ ثزقذٚى يققش يذُٚخ فٙ انذُٚٛخ

 ٕٚفش أٌ انًزٕقع يٍ( 3 خشٖ،الْ الإعلاو ٔٔعبئم إَغزغشاو ٕٚرٕٛة، يثم الاخزًبعٙ

 أٔ يشاخعزٓب أٚضًب ًٔٚكٍ انحدبج رذسٚت فٙ انذعٕح ثزُفٛز رزعهق يعهٕيبد انجحث ْزا

 .انجبحثٍٛ يٍ انًضٚذ قجم يٍ رُقٛحٓب
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Haji apabila dilihat dari berbagai jenis ibadah mahdhah dalam Islam, 

merupakan ibadah yang menduduki peringkat pertama dari segi daya tariknya 

terhadap minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya.1 Ibadah haji 

merupakan salah satu kewajiban umat Islam penyempurna ibadah lainnya yang 

melibatkan dimensi temporal dan spasial, tempat yang sama dan waktu yang 

bersamaan seluruh umat Islam di dunia.2 Kewajiban untuk menunaikan ibadah 

haji ini dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan (istitha’ah) 

untuk mengerjakannya.3  

Berdasarkan UU No. 08 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji 

dan Umrah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan ibadah haji dan 

umrah. Pembinaan diarahkan pada terwujudnya jemaah haji mandiri, yaitu 

kemampuan jemaah haji dalam memahami dan melaksanakan tata cara ibadah 

haji sesuai ketentuan syariat Islam.4  

Namun, dalam proses berlangsungnya penyelenggaraan pembinaan 

ibadah haji ternyata kerap ditemukan kendala dalam pelaksanaannya 

                                                           
1Budi Kisworo, Ibadah Haji di Tinjau dari Berbagai Aspek, Jurnal Hukum Islam, Vol 2 no 

1, (2017), h. 76. 
2Yuyun Yuningsih dkk, Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi, Mabrur: 

Academic Journal of Hajj and Umrah, Vol 1 no 3, (2022), h. 52. 
3Zulkifli, Analisis Pelayanan Ibadah Umrah pada Perusahaan Jasa Penyelenggara Umrah 

di Kota Pekanbaruh, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 5 no 1, (2022), h. 63. 
4Taufiqurrahman dkk, Manajemen Bimbingan Manasik Haji dalam Membina 

Kemandirian Calon Jamaah Haji, Jurnal Ilmu Kependidikan, Vol 21 no 2, (2023),  h. 303-306. 
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diantaranya, yaitu jemaah yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan 

keagamaan khususnya tentang tata cara ibadah haji, sehingga hal tersebut dapat 

mengakibatkan kegiatan ibadah haji di tanah suci kurang maksimal. Padahal 

nilai kemabruran dalam melaksanakan ibadah haji merupakan suatu hal yang 

dicita-citakan oleh seluruh jemaah calon haji. Haji mabrur tidak akan tercapai 

manakala tidak didukung pemahaman jemaah calon haji terhadap tata cara 

pelaksanaan ibadah haji dan ibadah lainnya, serta melaksanakannya sesuai 

tuntutan ajaran agama Islam. Hal ini menjadi prasyarat kesempurnaan ibadah 

haji untuk memperoleh haji mabrur. 

Setiap calon jemaah pasti menginginkan hajinya akan menjadi haji yang 

sempurna dan mabrur. Agar bisa beribadah haji dengan sebaik-baiknya dan 

menjadi haji yang mabrur, selain harus ikhlas dalam menjalankannya juga 

dituntut untuk memiliki kecukupan ilmu seputar bagaimana melaksanakan 

ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. Untuk mencapai hal 

tersebut, diperlukan pemberiaan pembinaan kepada jemaah haji yang di mana 

di dalamnya terdapat proses belajar melalui tahap-tahapan manasik haji yang 

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal.5 

Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup 

penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji. Aspek 

pembinaan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan kepada setiap jemaah 

haji karena pembinaan ini dapat mengembangkan pengetahuan dari jemaah haji. 

Pembinaan yang baik akan melahirkan kesempurnaan serta menciptakan 

                                                           
5Ahmad Syamsir, Peran KUA dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji 

(Study Pada Jemaah Calon Haji Tahun Keberangkatan 2016-2017 di Kabupaten Tasikmalaya), 
Jurnal Ilmu Sosial, Vol 1 no 1, (2018), h. 60. 
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kemandirian jemaah haji. Kemandirian Jemaah merupakan kemampuan jemaah 

untuk memahami dan melaksanakan tata cara ibadah haji dan ketentuan lainnya 

lainnya dengan benar sesuai dengan syariat Islam.6 Jemaah haji mandiri tidak 

bergantung dengan orang lain dalam melaksanakan ibadah dan perjalanan haji 

sehingga jemaah pun bisa fokus beribadah untuk mencapai haji mabrur yang 

merupakan ibadah haji yang diterima Allah swt.7 

Dalam PMA No. 13 tahun 2021 pada pasal 32 dijelaskan bahwa 

pembinaan jemaah haji dilakukan melalui penyuluhan dan pembimbingan, di 

mana hal tersebut dilakukan oleh individu atau perseorangan yang sudah 

memiliki sertifikat pembimbing, dan juga perseorangan yang mempunyai 

pengetahuan terkait manasik haji. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 2 bimbingan 

dilakukan sepanjang tahun secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang tersebut pemerintah 

berkewajiban melakukan pembinaan kepada para jemaah haji dari persiapan 

keberangkatan sampe pulang kembali ke tanah air.  

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pembinaan jemaah 

haji di antaranya: kemandirian jemaah haji itu sendiri, meningkatkan 

kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah (secara benar, sah, lancar, 

tertib), pola pembinaan yang berkelanjutan dan terprogram, dan juga 

diharapakan jemaah memperoleh kesempurnaan dalam beribadah.8 

                                                           
6Ali Rokhmad, Manajemen Haji Membangun Tata Kelola Haji Indonesia (Jakarta: Media 

Dakwah), h. 143. 
7Achmad Subianto, Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia (Jakarta: Yakamus dan 

Gibson Book, 2016), h. 215. 
8Ridwan Agustian Nur dkk, Metode Pembinaan Calon Jemaah Haji pada Kementerian 

Agama Kabupaten Sukabumi, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4 no 4, (2022), h. 64. 
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Untuk mengatur sebuah kegiatan pembinaan, maka harus ada suatu 

wadah yang berupa organisasi agar segi-segi pengarapannya dapat terlaksana 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam sebuah organisasi atau lembaga 

diperlukan kerjasama antar anggota maupun pihak-pihak terkait. Hal ini sangat 

penting karena kesatuan kinerja yang tepat dan teratur akan membantu dalam 

merealisasikan program-program kerja yang baik.9 Dalam hal ini pemerintah 

sangat memiliki peran penting untuk melakukan pembinaan melalui 

Kementerian Agama dalam hal ini Kementerian Agama Kota Makassar yang 

terkhusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam 

dan penyelenggara haji, di mana dalam pelaksanaan tugas ini melibatkan pihak 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja pemerintah.10   

Tanpa masyarakat sadari dari tahun ke tahun pemerintah selalu 

berupaya menyelenggarakan ibadah haji lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Adapun langkah yang dilakukan, yaitu pembenahan pada berbagai aspek seperti 

halnya aspek pembinaan. Aspek Pembinaan ini sangat dibutuhkan bagi jemaah 

dan para stakeholder dalam mewujudkan jemaah haji yang mandiri. 

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini penyelenggara ibadah haji, 

yaitu Kementerian Agama Kota Makassar berusaha melakukan pembinaan yang 

lebih intensif kepada jemaahnya dengan menjadikan beberapa bentuk dakwah 

sebagai suatu metode dalam proses pembinaan jemaah hajinya. 

Apabila dilihat secara luas dakwah memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan ibadah haji, hal ini dapat dilihat dari makna dakwah secara luas di 

mana Berdakwah dalam makna luas adalah menyampaikan semua syi'ar Islam 

                                                           
9Achmad Subianto, Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia, h. 216. 
10Ali Rokhmad, Manajemen Haji Membangun Tata Kelola Haji Indonesia,  h. 164. 
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baik yang berhubungan rukun Islam, Iman, dan Ihsan yang termaktub dalam al-

Qur’an dan hadis. Salah satu yang termaktub dalam rukun Islam adalah perintah 

melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.11 

Adapun kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah 

haji dapat digolongkan ke dalam dua pengertiaan, yaitu: Pertama, kemampuan 

personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang antara lain, 

meliputi kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup bagi 

dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan dan didukung pengetahuan agama, 

khususnya tentang manasik haji. Kedua, yaitu kemampuan umum yang bersifat 

eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan (negara dan pemerintah) 

mencakup, antara lain peraturan perundangan yang berlaku, keamanan dalam 

perjalanan, fasilitas akomodasi, transportasi dan hubungan antarnegara 

khususnya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab 

Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk 

menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

Dakwah merupakan ajakan yang dilakukan oleh umat Islam untuk 

melakukan aktifitas atau kegiatan yang bernilai positif dan diridai Allah swt. dan 

juga perintah untuk menjauhi aktivitas yang bernilai negatif yang dilarang oleh 

Allah swt. Karena itulah dakwah sangat berperan penting dalam perkembangan 

umat Islam.12 

                                                           
11Momy A. Hunowu dkk, Manajemen Bimbingan Jamaah Haji pada KBIH Multazam di 

Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol 1 no 1, (2022), h. 38. 
12Muhammad Adi Firmansyah dan Ahmad Nurcholish, Manajemen Dakwah 

Transpormatif KBIH Taawun Tulungagung, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol 5 no 1, 
(2021), h. 64. 
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 Islam adalah agama dakwah yang berfungsi sebagai rahmat dan nikmat 

bagi seluruh manusia, karenanya Islam harus disampaikan kepada seluruh 

manusia. Ajaran-ajaran Islam perlu diterapkan dalam segala bidang hidup dan 

kehidupan manusia salah satunya dalam pelaksanaan ibadah haji, dijadikan juru 

selamat yang hakiki di dunia dan di akhirat, sehingga menjadikan Islam sebagai 

nikmat dan kebanggaan. Untuk itu diperlukan orang yang mampu dan mau 

menyampaikannya.13 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin menuangkannya 

dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Dakwah dalam Pembinaan Jemaah Haji 

di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan garis besar dari penelitian, sehingga proses 

penelitian mulai dari pengumpulan data sampai analisis bisa terarah dan 

sistematis. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang 

dapat berubah-ubah sesuai dengan latar belakang penelitian.14 Oleh karena itu, 

peneliti memfokuskan penelitian pada Dakwah dalam Pembinaan Jemaah Haji di 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus adalah hal-hal yang menjadi bagian dari fokus yang akan 

diteliti, yang diambil dari identifikasi masalah, untuk dijadikan sebagai sub-sub 

                                                           
13Baidi Bukhori, Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam, Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, Vol 5 no 1, (2014), h. 2. 
14Muhammad Fathoni, Metodologi Penelitian Pendidikan (Solok: Cendekia Muslim, 

2023), h. 47. 
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masalah dalam penelitian.15 Berdasarkan fokus penelitian di atas agar tidak 

terjadi kesalapahaman dalam mengartikan ataupun memahami penelitian ini, 

maka peneliti memberikan deskripsi fokus, sebagai berikut:  

a. Dakwah 

Dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan ajakan 

dalam bentuk dakwah bi al-Lisᾱn, bi al-Qalam, dan bi al-Ḥᾱl dalam proses 

pembinaan jemaah haji yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha 

mempengaruhi jemaah haji haji secara individu maupun kelompok agar supaya 

timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap, penghayatan, serta 

pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran agama khususnya tata cara 

pelaksanaan ibadah haji. 

b. Pembinaan Jemaah Haji 

Pembinaan jemaah haji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada jemaah haji meliputi penyuluhan 

dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan tujuan agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh 

rangkaian ibadah haji secara mandiri dan memperoloh haji mabrur. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang jawabannya 

dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif tidak 

berkenaan dengan variable penelitian, yang bersifat spesifik, tetapi lebih makro 

dan berkaitan dengan kemungkinan apa yang terjadi pada obyek/situasi sosial 

                                                           
15Sulaiman Saad dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian (Gowa: Pusaka 

Almaida, 2020), h. 147. 
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penelitian tersebut.16 Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah di 

atas maka dapat dikemukakan pokok masalah yakni bagaimana dakwah dalam 

pembinaan jemaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Untuk 

menjawab pokok masalah tersebut peneliti mengemukakan pertanyaan, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar ? 

2. Kenapa dakwah diperlukan pada pembinaan jemaah haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah 

dalam pembinaan jemaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah usaha peneliti menggali imformasi dari sumber 

tertulis yang relevan dengan masalah dan bidang yang sedang diteliti. Lebih 

khusus, kajian pustaka adalah usaha memperoleh landasan teoretis tentang 

permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan dalam 

kajian pustaka adalah menghimpun dan memperoleh segala imformasi dan 

bahan-bahan tertulis dari sumber bahan-bahan pustaka lainnya. Segala 

imformasi dan bahan-bahan tertulis tersebut dimanfaatkan sebagai acuan 

penelitian yang akan dilakukan.17  

                                                           
16Masrukhin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Tengah: Media Ilmu Press, 2014), h. 

133. 
17Waskito Aji Surya Putro, Ragam Penelitian Olah Raga (Yogyakarta: Deepublish Digital, 

2023), h. 42. 
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Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa 

penelitian yang relevan dan dapat dijadikan perbandingan dengan masalah yang 

diangkat oleh peneliti terkait dengan Dakwah dalam Pembinaan Jemaah Haji di 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Hal ini peneliti lakukan untuk 

menambah wawasan serta memperbanyak referensi dan mempertegas bahwa 

penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki hubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Meichio Lesmana dkk yang berjudul 

“Manajemen Pembinaan Jemaah Haji dan Umrah Melalui Kementerian Agama 

Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”.  Tujuan tulisan ini untuk 

mengetahui bagaimana proses pembinaan jemaah haji dan umroh di masa 

pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Penelitian ini 

adalah penelitian literatur di mana peneliti mengandalkan berbagai macam 

literatur untuk memperoleh data dan menggunakan pendekatan kualitatif 

karena data yang dihasilkan berupa deskripsi. Penelitian ini memanfaatkan 

kajian serupa atau berhubungan dengan pembinaan jemaah haji dan umrah 

pada masa covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian 

Agama memberikan berbagai program pembinaan kepada jemaah haji dalam 

3 bagian pembelajaranya, yaitu: daring, luring, dan blended learning (hybrid) 

menggunakan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Saat ini, 

Kementerian Agama memanfaatkan sejumlah platform pembelajaran, di 

antaranya: Youtube, Twitter, Whatsapp, Telegram, Instagram dan Zoom 

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan dengan mematuhi protokol 
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kesehatan, hanya saja terkadang proses kegiatan pembinaan terhambat dan 

tidak maksimal karena dilaksanakan dengan sistem online. Artinya 

pembinaan jemaah haji dan umroh berjalan dengan efektif sekalipun dalam 

masa pandemi Covid-19.18 Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti teliti, yaitu dilihat dari fokus penelitian dan tempat 

penelitiaanya dimana fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Meichio 

lesmana dkk ini lebih mengarah ke pada manajemen pembinaan jemaah haji 

sedangkan peneliti lebih mengarah kepada dakwah dalam pembinaan 

jemaah haji.  Adapun tempat penelitian yang digunakan Meichio lesmana dkk 

ini adalah Kantor Kementerian Agama Indonesia, sedangkan peneliti di 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukti Ali dkk yang berjudul “Manajemen 

Pelayanan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsian tentang 

manajemen pelayanan haji dan umrah di Kementerian Agama Kabupaten 

Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan informan yaitu pengelola bagian penyelenggaraan haji 

dan umroh dan petugas PHU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian 

penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Mojokerto memiliki sebuah pelayanan yang dapat memudahkan jemaah 

untuk melakukan pendaftaran yakni pelayanan satu atap yang berdiri pada 

                                                           
18Meichio Lesmana dkk, Study Literatur: Manajemen Pembinaan Jemaah Haji dan Umrah 

Melalui Kementerian Agama Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Multazam, Vol 2 no 
2, (2022).  
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tahun 2016 Pada awalnya, fungsi secara umum dari pelayanan haji dan 

umrah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah. Setelah dilakukan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya manajemen pelayanan haji dan umrah, kegiatan atau 

aktivitas dalam layanan bisa terkoordinir atau terstruktur dengan baik, 

sehingga calon jemaah haji dan umrah merasa nyaman.19 Adapun perbedaan 

dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu dilihat dari 

fokus penelitian dan tempat penelitiaanya di mana fokus dari penelitian yang 

dilakukan oleh Mukti Ali dkk mengarah kepada manajemen pelayanan haji 

dan umrah secara umum sedangkan peneliti lebih khusus mengarah kepada 

pembinaannya, dalam hal ini dakwah dalam pembinaan jemaah haji. Adapun 

tempat penelitian yang digunakan Mukti Ali dkk ini adalah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, sedangkan peneliti di Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dan Muh. Ikhsan yang 

berjudul: “Manajemen Bimbingan Manasik Haji Kementerian Agama Kota 

Kendari”.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen 

bimbingan manasik haji Kementerian Agama Kota Kendari. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 

penyajian verifikasi dan pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa manajemen pelaksanaan bimbingan manasik haji 

Kementerian Agama Kota Kendari sudah cukup baik dalam pelaksanaan 

                                                           
19Mukti Aili dkk, Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah di Kementerian Agama 

Kabupaten Mojokerto, Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, Vol 1 no 1, (2023).  
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bimbingan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, 

dan evaluasi. Faktor pendukungnya adalah antusiasme calon jemaah haji 

sangat tinggi, pemateri-pemateri yang dipilih yang sudah bersetifikasi dan 

berpengalaman, serta memberikan pelayanan khusus bagi jemaah yang 

disabilitas atau yang sudah uzur dengan mendatangkan langsung pemateri 

dirumahnya. Faktor penghambatnya adalah panitia sulit menghadirkan 

jemaah dikarenakan berdomisili diluar daerah. Sarana prasarana yang 

kurang efektif, dan penempatan jadwal yang tidak sesuai dengan beberapa 

jemaah utamanya yang PNS.20Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu dilihat dari fokus penelitian dan 

tempat penelitiaanya dimana fokus dari penelitian yang dilakukan oleh 

Abdurrahman dan Muh Ikhsan lebih mengarah kepada manajemen 

bimbingan manasik hajinya sedangkan peneliti lebih mengarah kepada 

dakwah dalam pembinaan jemaah haji. Adapun tempat penelitian yang 

digunakan Abdurrahman dan Muh Ikhsan adalah Kementerian Agama Kota 

Kendari sedangkan peneliti di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Jamahari yang berjudul: 

“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh KUA di Kecamatan 

Tungkal Ilir”.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas 

pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KUA di Kecamatan Tungkal Ilir. 

Peneliti yang dalam hal ini sebagai Kepala KUA Kec.Tungkal Ilir, telah 

melaksanakan bimbingan manasik haji di KUA Kec. Tungkal Ilir sejak tahun 

                                                           
20Abdurrahman dan Muh. Ikhsan, Manajemen Bimbingan Manasik Haji Kementerian 

Agama Kota Kendari, Vol 1 no 1, (2021).  
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2016 s/d 2019, dan pada tahun 2017 berkesempatan menjadi bagian dari 

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), sehingga menjadikan 

pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tahun 2017 sebagai tolak ukur 

dalam penelitian ini, mewakili pelaksanaan pada tahun lainnya selama 

peneliti menjabat sebagai kepala KUA Kec.Tungkal Ilir. Hasil dari penelitian 

ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji yang di 

selenggarakan oleh KUA Kec.Tungkal Ilir, efektivitasnya kemudian di ukur 

dari pelaksanaan bimbingan tersebut apakah sudah sesuai dengan juknis 

pelaksanaan bimbingan, yang kemudian hasil dari bimbingan itu peneliti 

ketahui ketika menjadi TPIHI pada tahun 2017, bagaimana kemandirian 

jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Penelitian ini juga nantinya untuk 

mengetahui faktor penunjang dan penghambat keefektifan pelaksanaan 

bimbingan manasik haji yang di selenggarakan oleh KUA Kec.Tungkal Ilir, 

untuk kemudian dilakukan upaya demi peningkatan efektifitas bimbingan 

tersebut.21 Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

peneliti teliti, yaitu dilihat dari fokus penelitian dan tempat penelitiaanya 

dimana fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Jamahari ini 

lebih mengarah kepada efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji 

sedangkan peneliti lebih mengarah kepada dakwah dalam pembinaan 

jemaah haji.  Adapun tempat penelitian yang digunakan Abdullah dan 

Jamahari ini adalah KUA Kecamatan Tungkal Ilir sedangkan peneliti di 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

                                                           
21Abdullah dan Jamahari, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh KUA di 

Kecamatan Tungkal Ilir, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 no 1, (2021). 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Agustian Nur dkk yang berjudul: 

“Metode Pembinaan Calon Jemaah Haji pada Kementerian Agama Kabupaten 

Suka Bumi”. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif analisis kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Hasil penelitian ini merupakan implikasi data yang di dapat 

mengenai pembinaan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Sukabumi, Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten 

Sukabumi melalui seksi Penyelenggara Haji dan Umrah berupaya melakukan 

pembinaan terhadap jemaah baik berbentuk bimbingan maupun penyuluhan 

tujuannya yakni membentuk kemandirian jemaah, meningkatkan 

kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah, dengan harapan jemaah 

dapat memperoleh haji yang mabrur. Metode yang dilakukan dalam 

bimbingan di antaranya: ceramah, tanya jawab, peragaan, praktik manasik, 

dan simulasi.22 Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

peneliti teliti, yaitu dilihat dari fokus penelitian dan tempat penelitiaanya 

dimana fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Agustian Nur dkk 

ini lebih mengarah kepada metode pembinaan Calon jemaah haji sedangkan 

peneliti lebih mengarah kepada bentuk dakwah dalam pembinaan jemaah 

haji. Adapun tempat penelitian yang digunakan Ridwan Agustina Nur dkk ini 

adalah Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sedangkan peneliti di 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Nur yang berjudul: “Efektivitas 

Pembimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Maros”.  Jenis penelitian ini adalah 

                                                           
22Ridwan Agustian Nur, Metode Pembinaan Calon Jemaah Haji pada Kementerian Agama 

Kabupaten Sukabumi, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4 no 4, (2022). 
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penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

pedagogis, psikologis, sosiologis, dan filosofis. Metode pengumpulan data 

yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data primer adalah 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, staf Urais 

Kementerian Agama Kabupaten Maros, Ketua KBIH, Pimpinan Tarekat, 

Jemaah Haji dan Calon Jemaah Haji. Adapun data sekundernya berupa data 

pendukung dari berbagai literatur dan dokumen. Analisis data yang 

digunakan yakni analisis data kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan 

secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, bentuk 

pembimbingan ibadah haji yang dilaksanakan di Kabupaten Maros yaitu 

bimbingan secara massal (Kemenag), kelompok KBIH dan individu. 

Berdasarkan ketiga bentuk bimbingan tersebut, bimbingan secara individu 

merupakan bentuk pembimbingan yang efektif dibandingkan dengan bentuk 

bimbingan lainnya. Kedua, proses pembimbingan ibadah haji di Kabupaten 

Maros, yaitu pra pelaksanaan dan masa pelaksanaan. Pada tahap 

pelaksanaan, pembimbing memberikan materi dengan metode ceramah dan 

tanya jawab, setelah itu, diadakan praktik. Ketiga, problema yang dihadapi 

dalam pembimbingan ibadah haji di Kabupaten Maros, yaitu problem 

pengetahuan ritual haji, problem sosial agama dan problem pengetahuan 

tambahan. Adapun solusi yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif 

dalam pembimbingan adalah solusi dari faktor internal, solusi dari faktor 

eksternal, dan solusi dari faktor sosial kemasyarakatan.23 Adapun perbedaan 

dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu dilihat dari 

                                                           
23Muh Nur, “Efektivitas Pembimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Maros”, Tesis 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012). 



16 
 

 
 

fokus penelitian dan tempat penelitiaanya dimana fokus dari penelitian yang 

dilakukan oleh Muh Nur ini lebih mengarah kepada efektivitas 

pembimbingan ibadah haji sedangkan peneliti lebih mengarah kepada 

dakwah dalam pembinaan jemaah haji. Adapun tempat penelitian yang 

digunakan Muh Nur ini adalah Kabupaten Maros sedangkan peneliti di 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

hasil atau sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu 

yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian.24  Sedangkan, 

kegunaan penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan. Kegunaan 

penelitian berfungsi untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri.25 

Adapun tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis bentuk dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar. 

b. Untuk menganalisis alasan dakwah diperlukan dalam pembinaan jemaah haji 

di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

c. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah 

dalam pembinaan jemaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

                                                           
24Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 

4. 
25Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Universitas Kantolik 

Indonesia Atma Jaya, 2019), h. 9. 
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a. Secara Teoretis 

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

imformasi terkait dengan pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di 

Kantor Kementerian Agama pada masyarakat atau jemaah haji. Serta hasil 

penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

peneliti-peneliti berikutnya dalam upaya mengkaji, menyempurnakan penelitian 

ini. 

b. Secara Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan imformasi dan 

pemahaman kepada semua Kantor Kementerian Agama mengenai penerapan 

dakwah dalam pembinaan jemaah haji agar tujuan yang diharapkan dari 

pelaksanaan pembinaan jemaah haji itu dapat tercapai, yaitu: terciptanya 

jemaah haji yang mandiri dalam melaksanakan ibadah haji. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Tentang Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Hakikat dakwah adalah sebagai mata rantai yang menghubungkan antara 

Islam, wahyu atau al-Qur’an dengan manusia yang telah memiliki fitrah 

beragama. Dakwah sebagai ekspresi rasa iman dan tanggung jawab kepada Allah 

swt. perwujudannya bukan sekedar dalam bentuk kegiatan pembinaan 

peningkatan penghayatan ajaran (stabilitatif) atau memperbaiki penghayatan 

ajaran (reparatif), melainkan juga menuju pada dataran yang lebih luas, yakni 

sebagai pelaksanaan ajaran Islam oleh orang perorang atau suatu kelompok 

dalam kehidupan kelompok bermasyarakat.1 

Kata dakwah terambil dari kata  دعوة - يدعو   da‛ᾱ yad‛ū)  دعا- 

da‛watan)2 yang secara lughawī (etimologi) memiliki kesamaan makna dengan 

al-nidᾱ yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Sedangkan bentuk kata kerja 

atau fiilnya adalah da‛ᾱ   yad‛ū  yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. 

Adapun yang dimaksud dengan mengajak adalah mengajak manusia kepada 

kebaikan dan petunjuk Allah swt. menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik 

dan melarang mereka dari kebiasaan buruk supaya mendapatkan 

keberuntungan di dunia dan akhirat.3 

                                                           
1Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer (Makassar: Sarwah Press Indobis Group, 

2007), h. 2. 
2Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya, 1989), h. 127. 
3I’natut Thoifah dkk, Ilmu Dakwah Praktis Dakwah Milenial (Malang: Universitas 

Muhammadiyah malang, 2020), h. 20. 
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Dakwah terdiri dari tiga huruf asal, yaitu: dᾱl, ‛ain, dan wᾱwu.  Ketiga 

huruf asal ini, terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut 

adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, 

menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, 

mendoakan, menangisi, dan meratapi.4 Dalam al-Qur'an, kata dakwah dan 

berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan 

Muhammad Sulthon,5 299 kali versi Muhammad Fu'ᾱd ‛Abd al-Baqī,6 atau 212 

kali menurut Asep Muhiddin.7 Hal ini berarti, al-Qur’an mengembangkan makna 

dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. 

Setidaknya ada sepuluh macam makna dalam dakwah dalam al-Qur’an di 

antaranya mengajak atau menyeru, doa, mendakwah atau menganggap tidak 

baik, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, mengundang, malaikat 

israfil sebagai penyeru, panggilan nama atau gelar, dan anak angkat.8 

Menurut Ensiklopedia Islam, dakwah membawa maksud setiap kegiatan 

yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat 

kepada Allah swt. sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islamiah.9 

Jika ditinjau secara istilah, para ahli yang banyak menulis dan mendalami 

masalah dakwah telah banyak mengemukakan definisi tentang dakwah menurut 

redaksi dan susunan bahasa mereka masing-masing. Tetapi dalam pengertian 

                                                           
4Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana: 2017), h. 5. 
5Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2023), h. 4. 
6A. Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Quthub Rekonstruksi Pemikiran Dakwah 

Harakah (Jakarta: Penamadani, 2006), h. 144. 
7Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 

40. 
8Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 5-8. 
9Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ictiar Can Hoeve, 1999), h. 280 
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dan maksud yang tidak jauh berbeda, bahkan antara definisi yang satu 

melengkapi definisi yang lainnya. Beberapa definisi tersebut, di antaranya:10 

 Menurut Syeik Ali Mahfuẓ, dakwah adalah mendorong atau memotivasi 

umat manusia agar melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta 

memerintah berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan munkar supaya 

mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.11 

Menurut Bahyul Khuli, dakwah adalah memindahkan umat dari suatu 

situasi kesituasi yang lain, yakni dari situasi negatif ke situasi positif, dan dari 

situasi positif ke situasi yang lebih positif lagi.12 

Menurut Syukriadi Sambas, dakwah hakikatnya adalah perilaku 

keberagamaan Islam berupa internalisasi, transmisi, difusi, dan transformasi 

ajaran Islam. Prosesnya melibatkan subjek (Da‛i), pesan (Mauḍū‛), metode 

(Uslūb), media (Wasīlah), dan objek (Mad‛ū), yang berlangsung dalam rentang 

ruang serta waktu untuk mewujudkan kehidupan individu dan kelompok yang 

salam, hasanah, thayyibah serta memperoleh rida Allah swt.13 

Menurut M. Abū al-Fatḥ al-Bayanūni, yang dimaksud dengan dakwah 

Islam, yaitu menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada manusia serta 

menerapkannya dalam kehidupan manusia.14 

                                                           

10Yuli Umro’atin, Dakwah dalam Al-Qur’an (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 
h. 18. 

11Mustafirin dan Agus Riyadi, Dinamika Dakwah Sufistik Kiai Salih Darat (Jawa Tengah: 
PT. Nasya Expanding Management, 2020), h. 29-30. 

12Muhammad Kamis Harahap, Tinjauan Sosiologis tentang Dakwah di Pedesaan, Jurnal 
Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 1 no 2, (2017), h. 2. 

13Mawardi, Sosiologi Dakwah Kajian Teori Sosiologi Al-Qur’an dan Hadis (Ponorogo: 
Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 7. 

14Abdul Basit, Dakwah Milenial (Jawa Tengah: Anggota IKAPI, 2021), h. 135. 
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Menurut Taufik Al-Wa'ī, yang dimaksud dengan dakwah Islam, yaitu 

mengajak kepada peng-Esaan Allah swt. dengan menyatakan dua kalimat 

sahadat dan mengikuti manhaj Allah swt. di bumi, baik perkataan maupun 

tindakan, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah, supaya 

mendapatkan agama yang diridai-Nya dan manusia memperoleh kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat.15 

Menurut Amrullah Ahmad, yang dimaksud dengan dakwah Islam, yaitu 

kegiatan yang dilaksanakan jemaah pemeluk Islam atau lembaga-lembaga 

dakwah untuk mengajak manusia masuk ke dalam jalan Allah swt. dalam semua 

segi kehidupan, sehingga Islam bisa terwujud dalam kehidupan fardiyah, usrah, 

jemaah, dan ummah sampai terwujud khairu ummah.16 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat tiga gagasan utama 

berkaitan dengan hakikat dakwah Islam. Pertama, dakwah merupakan proses 

kegiatan mengajak atau menyeru kepada jalan Allah swt. Kegiatan mengajak 

atau menyeru tersebut bisa memiliki beberapa bentuk, seperti: tablīgh 

(penyampaian), taghyīr (perubahan, internalisasi dan pengembangan), dan 

uswah (keteladanan). Kedua, dakwah merupakan proses persuasi 

(memengaruhi). Berbeda dengan hakikat yang pertama, memengaruhi tidak 

hanya sekadar menyuruh atau menyeru, melainkan membujuk supaya objek 

yang dipengaruhi tersebut bersedia ikut dengan orang yang memengaruhi. 

Dalam hal ini, dakwah tidak dimaknai sebagai proses memaksa, karena 

bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. Untuk menghindari adanya proses 

                                                           
15Tiya Arika Marlin, Dahsyatnya Cintamu! Belajar dari Para Ulama dan Mujahid Dakwah 

(Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 36. 
16Nasruddin, Dinamika Dakwah Sufistik Kiai Salih Darat (Jawa Tengah: PT Nasya 

Expanding Management, 2022), h. 30. 
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pemaksaan dalam berdakwah, maka dakwah perlu menggunakan strategi dan 

kiat supaya orang yang didakwahi tertarik dengan yang disampaikan oleh sang 

dᾱ‛i. Ketiga, dakwah merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Ketika 

seseorang berdakwah paling tidak ada tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu 

dᾱ‛i, mad‛ū, dan pesan dakwah. Akan jauh lebih efektif bilamana dakwah 

dilakukan dengan menggunakan metode, media, dan menyusun tujuan yang 

jelas terencana. Oleh karena itu, keberhasilan dakwah tidak ditentukan oleh satu 

bagian saja, akan tetapi ada bagian-bagian lain yang mendukungnya. Paling 

tidak, ada tujuh hal yang mendukung proses keberhasilan dakwah ditinjau dari 

unsur-unsur komunikasi dakwahnya antara lain da‛i, mad‛ū, materi dakwah, 

metode, media, lingkungan, dan evaluasi.17 

Dengan memahami inti sari dakwah, maka dapat dipahami bahwa 

dakwah adalah proses mengajak atau menyeru dan mempengaruhi orang 

menuju jalan Allah swt. yang dilakukan oleh umat Islam secara tersistem dan 

terencana. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dakwah 

membutuhkan pengorganisasian yang bersistem dan modern serta bisa 

dikembangkan melalui kajian epistemologinya baik yang berhubungan dengan 

prinsip dasar, strategi, metode, standar keberhasilan, dan evaluasi 

pelaksanaannya. 

2. Dasar Hukum Dakwah 

Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. Dengan 

dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Sebaliknya, tanpa 

                                                           
17Lina Masruuroh, Pengantar Teori Komunikasi Dakwah (Jawa Timur: Scopindo Media 

Pustaka, 2021), h. 11-13. 
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dakwah Islam akan semakin jauh dari masyarakat yang selanjutnya akan lenyap 

dari permukaan bumi. 

Dalam kehidupan masyarakat, dakwah berfungsi menata kehidupan yang 

agamis menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan bahagia. Ajaran 

Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat meyelamatkan manusia dan 

masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat membawa kehancurannya.18 

Dakwah amat penting dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga 

siapapun yang memahami eksistensi dakwah maka dialah yang menguasai masa 

depan. Dengan adanya intensitas dakwah masyarakat akan lebih manusiawi dan 

tercerahkan.19 Karena pentingnya dakwah itulah, maka dakwah bukan 

pekerjaan yang difikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja melainkan suatu 

pekerjaan yang telah dibebankan bagi setiap pengikutnya. Dasar hukum dakwah 

terdapat dalam kedua sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadis.20 

Dalam hal menanggapi dasar hukum dakwah para pakar berselisih 

paham. Sejauh pemikiran yang berkembang, perselisihan dalam masalah ini 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga pendapat sebagaimana dijelaskan berikut 

ini: 

Pertama, dakwah dihukumi sebagai kewajiban personal (farḍ ‛ᾱin). 

Maksudnya, dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ia akan diganjar 

jika melaksanakannya sebagaimana akan berdosa jika meninggalkannya. 

Dakwah menjadi kewajiban personal, karena ia merupakan tuntutan (implikasi) 

                                                           
18Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah (Surabaya: Pena Salsabila, 

2013), h. 20. 
19Nurul Fajriani Mokodompit, Konsep Dakwah Islamiyah, Jurnal Dakwah dan 

Komunikasi, Vol 1 no 2, (2022), h. 114. 
20Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 20. 
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iman. Setiap orang yang mengaku beriman haruskan mempersaksikan 

keimanannya ini kepada publik. Selain melalui amal saleh, persaksian iman juga 

diwujudkan dalam bentuk dakwah, saling berpesan dengan kebajikan dan 

ketakwaan, atau dengan menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar. 

Kedua, dakwah dihukum sebagai kewajiban kolektif (farḍ kifᾱyah). Hal ini 

berarti, dakwah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada komunitas 

tertentu yang berkompeten dalam suatu masyarakat. Apabila di dalamnya telah 

ditemukan sekelompok orang yang mewakili tugas itu, maka gugurlah 

kewajiban untuk yang lain. Sebaliknya, jika tidak ada, maka anggota masyarakat 

itu mendapat dosa seluruhnya.21 

Ketiga, dakwah dihukumi wajib individual (farḍ ‛ᾱin) sekaligus wajib 

kolektif (farḍ kifᾱyah). Maksudnya, hukum asal dakwah itu adalah wajib ‛ᾱin, 

sehingga setiap mukmin memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan 

agamanya sesuai dengan taraf kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. 

Namun demikian, pada aspek-aspek tertentu, dakwah tidak dapat diserahkan 

kepada sembarang orang dakwah dalam posisi ini menjadi tugas berat dan 

menuntut profesionalitas. Dakwah memerlukan kompetensi dan itu banya 

mungkin dilakukan oleh yang memiliki keahlian dalam bidang ini (kelompok 

profesional). Pendapat ketiga ini merupakan jalan tengah (sintesis) dari dua 

pendapat sebelumnya yang saling bertolak belakang. Pendapat ini menjadi jalan 

tengah, lantaran tidak memandang dakwah hanya sebagai kewajiban ulama 

semata (elitis), tetapi juga tidak membenarkan menyerahkan masalah dan tugas 

dakwah hanya kepada masing-masing orang (tugas individual) semata-mata.22 

                                                           
21A Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63. 
22A Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah, h. 68. 



25 
 

 
 

Dalam al-Qur'an, teks yang menunjukkan status hukum dakwah di 

antaranya adalah QS Āli ‛Imrᾱn/3:104, sebagai berikut: 

 

نْزكَ ٍ ىِْ َٔ ُك  خ ِ ي  ٌَِ أ يَّ ٕ ْٛشِِ إنَِٗ ٚذَْع  ٌَِ ٱنْخَ ٔ ش  ٚأَيْ  ٔفِِ َٔ عْش  ًَ ٌَِ ثٲِنْ ْٕ َُْٓ َٚ َٔ ٍِِ ُكَشِِ عَ  ً  َ ِ ٱنْ
ئِكَِ
َٰٓ نَٰ ۟ٔ أ  ٌَِ ْ ىِ  َٔ ٕ فْهحِ   ً                                                                                   ٱنْ

             
Terjemahnya:  

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.23  

M. Quraish Shihab ketika menafsirkan surah ini mengambil jalan tengah. 

Menurutnya, pengetahuan kebaikan seseorang jika tidak diingatkan lama-

kelamaan akan berkurang. Untuk itulah, manusia perlu diingatkan dan diberi 

ketelaudanan melalui dakwah. Kalau tugas itu tidak bisa dilakukan oleh seluruh 

anggota masyarakat, maka sebagian di antaranya pun tidak mengapa.24 

Terpenting sekali, bahwa haruslah ada sebagian kelompok orang yang dapat 

mengingatkan masyarakat akan kebaikan dan dapat dijadikan tauladan untuk 

itu.  

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dakwah, bagi M. 

Quraish Shihab yang dijelaskan dalam bukunya A Ilyas Ismail dan Prio Hotman, 

memiliki dua status hukum. Pertama, dakwah memiliki status hukum wajib ‛ᾱin, 

yaitu ketika dakwah dipandang dalam pengertiannya yang umum sebagai 

kegiatan mengajak orang kepada kebaikan unsich. Dalam ruang lingkup ini, 

dakwah memang memungkinkan untuk dilakukan oleh siapa saja dari setiap 

                                                           
23Kementerian Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahan (Cet 1. Jakarta: Lajnah Pestashihan 

Mushaf Al-Quran, 2019), h. 84. 
24M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2000), h. 162. 
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umat muslim. Hal demikian, karena dakwah dalam pengertian ini tidak 

menuntut suatu keahlian dan spesifikasi khusus, dan siapa saja tanpa terkait 

kategori tertentu dapat mengajak orang lain kepada kebaikan. Kedua, dakwah di 

hukum wajib kolektif (kifᾱyah), yang menjadi tanggung jawab ulama atau 

kelompok profesional. Ketika dipahami seperti itu, dakwah secara otomatis naik 

tugas dan fungsinya menjadi sebuah rekayasa sosial (social engineering) yang 

membutuhkan keahlian dan spesifikasi tertentu. Atas dasar itu, maka profesi 

dakwah tentu bukanlah ditujukan kepada setiap orang melainkan hanya kepada 

ulama, dan pemuka-pemuka agama yang berkompeten di bidang ini.25 

Dasar hukum dakwah juga terdapat pada hadis, salah satunya dari 

riwayat muslim, yaitu: 

 

ٍِْ ْٛذ أثَِٙ عَ ذْسِ٘ عَعِ َِٙ انْخ  ُّْ ِ الل ِ سَضِ عْذِ :  قبَلَِ عَ ًِ لَِ عَ ْٕ  ٔعهى عهّٛ الل فهٗ اللِِ سَع 

لِ  ْٕ ٍِْ:  ٚقَ  ىِْ سَأَٖ يَ ُْك  ُْكَشاًِ يِ ِِ، فهَْٛ غَٛ شِْ ِ ي  ٌِْ ثِٛذَِ ِ ِّ، َٚغْزطَِعِْ نىَِْ فئَ ٌِْ فجَهِغَِبَِ ِ ِِّفجَقَِِ  َٚغْزطَِعِْ نىَِْ فئَ  هْجِ

رَنكَِِ ٌِِ أضَْعَفِ  َٔ ب ًَ ْٚ                                                                                    اْلِإ

        26                                                          [ يغهى سٔاِ ] 
Artinya:  

Dari Abu said al-Khudri ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: siapa diantara kamu yang melihat kemungkaran haruslah 
merubah dengan tangganya, jika tidak mampu maka dengan lisan, bila 
tidak mampu maka dengan hatinya (do’a) dan ini selemah-lemahnya 
iman. (H.R Muslim). 27 

Hadis di atas menganjurkan untuk terus berdakwah dengan 

menyampaikan kebaikan dan saling mengingatkan apabila menghadapi 

                                                           
25A Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah, h. 71. 
26Abu Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 2 

(Beirut: Dᾱrul Kutub ‛Ilamiyyah, 1992), h. 19. 
27Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, Hadits Arbai’in Nawawiyah, terj. Abdullah 

Haidhir (Jakarta: Islam House, 2007), h. 98. 
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keburukan, baik dalam hal ibadah maupun dalam berbagai aspek kehidupan. 

Implementasi dari penerapan jalan dakwah agar dakwah dapat dilakukan secara 

efisien, maka dakwah dapat dilakukan dengan cara bertahap. Dakwah juga 

dilakukan pada waktu yang tepat dan bersifat memudahkan serta dilaksanakan 

tanpa adanya pemaksaan.28 

Berangkat dari pemahaman arti dakwah seperti yang diuraikan di atas, 

maka dapat diketahui bahwa dasar pelaksanaan dakwah Islam bukanlah 

menjadi tugas kelompok tertentu saja. Akan tetapi, menjadi tugas semua orang 

tanpa kecuali. Namun, harus juga disadari bahwa tugas berdakwah tentu 

disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap individu. Karena itu, untuk 

efektifitasnya pelaksanaan dakwah harus disertai keahlian dan pengetahuan 

tertentu.29  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dakwah dapat dihukumi wajib 

individual (farḍ ‛ᾱin) sekaligus wajib kolektif (farḍ kifᾱyah). Maksudnya adalah 

dakwah memiliki status hukum wajib ‛ᾱin, ketika dakwah dipandang dalam 

pengertiannya yang umum sebagai kegiatan mengajak orang kepada segala 

bentuk kebaikan. Namun, demikian pada aspek-aspek tertentu yang 

memerlukan kompetensi dalam proses pelaksanaan dakwah, maka dalam hal ini 

dakwah memiliki status hukum wajib kolektif (farḍ kifᾱyah). Atas dasar itu, 

maka profesi dakwah tentu bukanlah ditujukan kepada setiap orang melainkan 

hanya kepada ulama, dan pemuka-pemuka agama yang berkompeten di bidang 

ini. 

                                                           
28M. Rasyid Ridho, Pengantar limu Dakwah (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2017, h. 

8-13. 
29Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium: Studi Kritis Gerakan 

Dakwah Jemaah Tabligh (Makassar: Alauddin University, 2011), h. 19. 
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3. Bentuk Dakwah 

Dakwah adalah mengajak orang atau sekelompok orang kepada kebaikan 

(al-khair) atau jalan Tuhan (sabīli robbika) dan mencegah dari yang mungkar 

(nahī munkar/ḍalla 'an sabilī). Dakwah dalam konteks seperti ini akan berjalan 

terus dan tidak mengenal kata putus sepanjang manusia masih hidup. Karena al-

khair dan al-munkar ini akan bersanding terus dalam kehidupan manusia di 

mana perbedaan antara keduanya sangat tipis.30 

Secara empirik keberadaan dakwah dalam kehidupan masyarakat selalu 

dan terus bersentuhan dengan realitas yang mengitarinya. Dalam hal ini dakwah 

masuk dan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dakwah 

memberi output berupa arah, dorongan, dan pedoman dalam kehidupan 

masyarakat agar menjadi lebih baik. Dalam penerapannya, situasi dan kondisi 

masyarakat akan turut menentukan bagaimana pola, pendekatan, materi, 

metode dan lain-lain dalam pelaksanaan dakwah.31 

Secara garis besar, menurut Moh. Ali Aziz bentuk dakwah terbagi menjadi 

tiga macam, antara lain:32 

a. Dakwah bi al-Lisᾱn 

Dakwah bi al-Lisᾱn ialah kegiatan dakwah yang menggunakkan kata-kata 

ucapan untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah, sebagaimana lisan yang 

berarti bahasa, ucapan. Dengan demikian, dakwah bi al-Lisᾱn dapat diartikan 

sebagai penyampaian pesan dakwah melalui berupa ceramah atau komunikasi 

antara dᾱ‛i dan mad‛ū di mana dalam dakwah bi-al Lisᾱn ini sering digunakan di 

                                                           
30Suisyanto, Pengantar Filsafat Dakwah (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 10. 
31M. Rosyid Ridla, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 17. 
32

Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 307. 
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masyarakat saat pengajian maupun saat peringatan hari-hari tertentu karena 

menganggap metode ini cukup efisien untuk dilakukannya. Metode dakwah bi 

al-Lisᾱn dilakukan oleh para dᾱ‛i dengan cara, seperti: metode ceramah, metode 

diskusi, metode tanya jawab, metode konseling, metode pengembangan 

masyarakat, dan metode kelembagaan. 33 

Dakwah bi al-Lisᾱn yang hampir sinonim dengan tablīgh secara umum 

dibagi kepada dua macam. Pertama, dakwah secara langsung atau tanpa media, 

yaitu antara dᾱ‛i dan mad‛ū berhadapan wajah (face to face). Dalam ilmu 

komunikasi hal semacam ini disebut komunikasi primer. Kedua, dakwah yang 

menggunakan media (channel), yaitu antara dᾱ‛i dan mad‛ū tidak saling 

berhadapan dan model komunikasi seperti ini disebut dengan komunikasi 

sekunder. Dakwah melalui media seperti televisi (TV), radio, film, tape dan 

media lainnya.  

Kedua model dakwah yang disebutkan di atas, untuk masa depan harus 

terus dikembangkan baik volumenya dan terutama kualitas dan efisiensinya. 

Dakwah bi al-Lisᾱn secara tatap muka, kini telah mengalami perkembangan dan 

masih diperlukan upaya-upaya sosialisasinya. Kemudian, dakwah tanpa media 

(face to face), juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu dakwah yang ditujukan 

kepada kelompok (jemaah) dan kepada person mad‛ū atau yang dikenal dengan 

dakwah fardiyah melalui komunikasi interpersonal. Dakwah yang ditujukan 

kepada kolektif umat Islam (jemaah), seperti: pengajian atau ceramah rutin, 

khotbah, peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) dan bentuk-bentuk pertemuan 

lainnya yang bersifat kolektif. 

                                                           
33Muhammad Raqib dkk, Dakwah bi al-Lisᾱn Melalui Media Sosial pada Komunitas 

Hijrah di Kota Solo, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol 7 no 2, (2019), h. 113-114. 
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Dakwah dalam bentuk ini harus terus dilanjutkan dan dikembangkan 

baik kuantitas maupun kualitasnya. Karena penanaman keyakinan, pemahaman 

dan kesadaran beragama pada satu sisi lebih tepat melalui kegiatan dakwah 

tatap muka. Kegiatan dakwah dalam bentuk ini memiliki beberapa keunggulan, 

yaitu: 

1) Dᾱ‛i dapat lebih memahami kondisi objektif mad‛ū nya 

2) Respon dari mad‛ū dapat diterima secara langsung oleh dᾱ‛i 

3) Dᾱ‛i dapat menyesuaikan materi ceramah dengan tingkat pendidikan dan 

daya nalar mad‛ū 

4) Dapat terjalin hubungan yang lebih harmonis antara dᾱ‛i dan mad‛ū.34 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Dakwah bi al-Lisᾱn adalah 

dakwah yang menggunakan kata-kata atau ucapan untuk menyampaikan pesan-

pesan dakwah.  

b. Dakwah bi al-Qalam 

Dakwah Islam tidak hanya terbatas pada kegiatan dakwah bi al-lisᾱn 

(oral), akan tetapi juga dakwah melalui tulisan (bi al-Qalam). Dakwah bi al-

Qalam  bukanlah bentuk dakwah yang baru muncul kepermukaan, ketika 

pertama kali ditemukan mesin cetak (press), melainkan telah dilaksanakan oleh 

Rasulullah saw. lima belas abad yang silam.35 

Jalaluddin Rakhmat, menjelaskan bahwa dakwah bi al-Qalam, dakwah 

melalui media cetak, mengingat kemajuan teknologi informasi yang 

memungkinkan seseorang berkomunikasi secara intens dan menyebabkan 

pesan dakwah bisa menyebar seluas-luasnya, maka dakwah lewat tulisan mutlak 

                                                           
34Abdullah, Ilmu Dakwah (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 30 
35Abdullah, Ilmu Dakwah (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 32. 
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dimanfaatkan oleh kemajuan informasi. Dakwah bi al-Qalam merupakan 

keterampilan tangan dalam menyampaikan pesan dakwah. Keterampilan tangan 

ini tidak hanya melahirkan tulisan, tetapi juga menghasilkan gambar atau 

lukisan yang mengandung misi dakwah.36 Dengan demikian, dakwah bi al-Qalam 

adalah salah satu bentuk dakwah untuk mengajak manusia kepada kebaikan 

melalui pelantara tulisan. 

c. Dakwah bi al-Ḥᾱl 

Dakwah bi al-Ḥᾱl secara istilah adalah suatu jalan atau cara yang 

dilakukan seorang d‛ᾱi dalam menyampaikan sebuah ajaran kebaikan kepada 

mad‛ū. Penyampaian ajaran kebaikan tersebut dengan cara tindakan nyata atau 

perbuatan nyata. Metode dakwah bi al-Ḥᾱl lebih mengarah kepada tindakan 

menggerakkan sehingga lebih berorientasi pada pengembangan masyarakat 

baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial.37 

Dakwah bi al-Ḥᾱl hampir semakna dengan istilah lisan al- Ḥᾱl dan lisan 

al-uswah. Dakwah bi al-Ḥᾱl diartikan dengan dakwah dengan keadaan. M. Natsir 

menggunakan secara bergantian istilah lisan al- Ḥᾱl dan lisan al-uswah, sebagai 

pengganti istilah dakwah bi al-Ḥᾱl. Lisan al-uswah menurut Natsir adalah bahasa 

contoh perbuatan yang nyata, ketika Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah 

dan membangun masjid Quba dan Masjid Nabawi serta membuat parit 

pertahanan pada Perang Ahzab merupakan bentuk dakwah lisan al-uswah, 

                                                           
36

Riska Zulfitriani, Dakwah dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana Wanita di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Tesis (Pascasarjana: UIN Alauddin Makassar, 
2021), h. 30. 

37Suparta Munzier dan hefni Harjani, Metode Dakwah (Jakarta: Fajar Interpratama 
Offset, 2009), h. 216. 
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sedangkan lisan al- Ḥᾱl lebih menonjolkan pada ketinggian akhlak atau budi 

pekerti. 

Dakwah secara lisan dan tulisan berorientasi kepada upaya 

memperkenalkan Islam kepada umat agar mereka dapat memahami Islam 

secara holistik dan menata segala aspek kehidupannya secara Islami, sedangkan 

dakwah bi al-Ḥᾱl menekankan pada pengamalan atau aktualisasi ajaran Islam 

dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat serta membantu 

pengembangan masyarakat muslim sesuai dengan cita-cita sosial ajaran Islam 

yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.  

Dakwah bi al-Ḥᾱl sesungguhnya punya makna yang sangat luas, juga 

bidang yang dicakupnya. Menurut Quraish Shihab, dakwah bi al-Ḥᾱl adalah 

identik dengan dakwah pembangunan atau pengembangan masyarakat muslim. 

Lebih lanjut ia mengatakan dakwah bi al- Ḥᾱl diharapkan dapat menunjang segi-

segi kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya setiap komunitas memiliki 

kemampuan untuk mengatasi kebutuhan dan kepentingan anggotanya, 

khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.38 

Adapun bentuk dakwah bi al-Ḥᾱl, di antaranya:  

Pertama, memberikan ketauladanan. Ketauladanan yang dilakukan oleh 

para dᾱ‛i sangatlah efektif dalam melaksanakan dakwah bi al-Ḥᾱl. ketauladanan 

yang diperlihatkan oleh dᾱ‛i memberikan pengaruh yang efektif diterimanya 

dakwah oleh para objek dakwahnya. Perilaku yang terpuji tersebut tercermin 

dari budi pekerti yang baik, serta akhlaknya yang bersih, sehingga sang dᾱ‛i 

patut menjadi tauladan dan panutan. 

                                                           
38Abdullah, Ilmu Dakwah, h. 36. 
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Kedua, bantuan sosial. Melalui bantuan sosial yang berupa santunan 

kepada kalangan marjinal, pembagian zakat dan sedekah, layanan pemeriksaan 

kesehatan gratis, bantuan pengobatan, dan sebagainya. 

Ketiga, Pemberdayaan objek dakwah. Para dᾱ‛i dalam rangka 

mendakwahi para mad‛ū atau sasaran dakwahnya, dapat menggunakan bentuk 

dakwah bi al-Ḥᾱl dengan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk 

mengembangkannya dengan dilandasi oleh kemandirian. Pemberdayaan para 

mad‛ū atau objek dakwah merupakan upaya untuk memandirikan para objek 

dakwah melalui pengembangan potensi yang dimilikinya baik pada setiap 

individu maupun kelompok, serta sumber daya alam yang ada disekitar objek 

dakwah, sehingga dengan bentuk pemberdayaan masyarakat, objek dakwah 

menjadi mandiri, aktif dan kreatif dalam menghadapi berbagai problem 

kehidupan.39 Oleh karena itu, dakwah bi al-Ḥᾱl dapat dipahami sebagai dakwah 

yang dilakukan dengan cara tindakan nyata atau perbuatan nyata, yang identik 

dengan dakwah pembangunan atau pengembangan masyarakat muslim. 

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dakwah terdiri 

dari dakwah bi al-Lisᾱn, bi al-Qalam, dan bi al-Ḥᾱl. 

Selain itu, terdapat beberapa bentuk dakwah lainnya, yaitu: monologis, 

dialogis, narasi, muhasabah, peragaan.  

a. Monologis 

                                                           
39Deni Zam Jani dan Illa Susanti, Dakwah Marjinal konsepsi dan Implementasi (Jawa 

Tengah: Wawasan Ilmu, 2023), h. 49-50. 
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Monologis adalah suatu bentuk proses dakwah yang berlangsung satu 

arah, di mana dᾱ‛i menyampaikan pesan-pesan agama dengan posisi duduk atau 

berdiri pada tempat yang telah ditentukan, sementara jemaah mendengarkan 

atau menyimak pesan-pesan yang disampaikan dᾱ‛i. Adapun bentuk dakwah 

monologis ini, yaitu: pidato, ceramah, makalah, dan deklarasi.40 Pada bentuk 

dakwah ini, hampir tidak ada kesempatan untuk tanya jawab antara dᾱ‛i dengan 

jemaah. Waktu yang disediakan digunakan oleh dᾱ‛i untuk menyampaikan pesan 

dakwahnya tanpa meminta tanggapan terhadap jemaahnya.  

Meskipun demikian, bentuk dakwah ini tetap berlanjut digunakan sampai 

saat ini. Dakwah dengan bentuk ini terkesan ditampilkan dᾱ‛i seperti serimoni 

yang harus diikuti jemaah tanpa melihat respon jemaah terhadap pesan-pesan 

keagamaan yang disampaikan dᾱ‛i. 41 

b. Dialogis 

Dialogis merupakan bentuk dakwah yang di mana dua orang atau lebih 

berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses percakapan. Adapun 

bentuk dakwah dialogis ini, yaitu: diskusi, tanya jawab, negosiasi, percakapan 

dan debat.42 Pada bentuk dialogis ini interaksi antara dᾱ‛i dengan jemaah terjadi 

sangat intens, di mana dᾱ‛i biasanya meminta jemaah bertanya jika ada materi 

dakwah yang kurang dipahami dan menyampaikan uneg-uneg yang menganjal 

                                                           
40Ashraf Nur Ramadhan dan Muhammad As’ad, Analisis Metode Dakwah Ustaz Abdul 

Somad di Media Sosial (Study Kasus Channel Youtube Ustadz Abdul Somad Official Edisi Januari-
Maret 2021),  Jurnal Spekta Komunika, Vol 1 no 1, (2022), h. 54. 

41
Irta Sulastri, Model-Model Komunikasi Dakwah Study Terhadap Dakwah di Kota 

Padang, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Vol 4 no 7, (2013), h. 12 
42

Ashraf Nur Ramadhan dan Muhammad As’ad, Analisis Metode Dakwah Ustaz Abdul 
Somad di Media Sosial (Study Kasus Channel Youtube Ustadz Abdul Somad Official Edisi Januari-
Maret 2021),  Jurnal Spekta Komunika, Vol 1 no 1, (2022), h. 54. 
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pikiran jemaah. Sehingga antara dᾱ‛i dan jemaah ini kadang terlihat seperti 

saling memberi dan menerima imformasi. 43 

 

c. Narasi  

Narasi atau cerita merupakan suatu hal yang digunakan dᾱ‛i dalam 

rangka menyampaikan pesan-pesan agama. Dᾱ‛i menghadirkan cerita dalam 

dakwah baik secara langsung ataupun tidak, serta dᾱ‛i mengemas dakwahnya 

dengan cara memasukkan pesan-pesan agama dalam cerita. Bentuk dakwah tipe 

ini hampir ditemui pada setiap setting dakwah. 

Cerita digunakan oleh dᾱ‛i dalam menyampaikan pesan-pesan Islam 

kepada jamaah sangat beragam. Cerita ini ada yang fiktif dan ada yang 

berdasarkan fakta, ada cerita yang cocok disajikan bagi anak-anak dan ada cerita 

yang cocok untuk kalangan dewasa. Narasi pada dasarnya melukiskan suatu 

urutan peristiwa dengan menggunakan suatu sudut pandang, meskipun sudut 

pandang itu samar dan bahkan bisa berbeda-beda. Narasi atau cerita dapat 

digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan Islam kepada khalayak. 

Penyajian dakwah dengan bentuk narasi atau cerita dapat memancing 

jamaah berkonsentrasi untuk menyimak hikmah dibalik cerita yang disajikan 

dᾱ‛i. Karena jemaah ingin tahu makna dibalik cerita yang disampaikan dᾱ‛i 

tersebut. Cerita yang disajikan tersebut, ada yang merujuk pada kisah para rasul, 

sahabat, dan cerita-cerita yang mengandung pesan-pesan agama, juga ada cerita 

lucu yang terjadi di tengah masyarakat. Cerita yang disampaikan dᾱ‛i  berkaitan 

                                                           
43

Irta Sulastri, Model-Model Komunikasi Dakwah Study Terhadap Dakwah di Kota 
Padang, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Vol 4 no 7, (2013), h. 10 
 



36 
 

 
 

erat dengan cara-cara atau gaya dᾱ‛i menampilkan dakwahnya sekaligus 

berfungsi untuk menarik perhatian audien, sehingga jamaah dengan mudah 

menerima pesan yang disampaikan melalui cerita. 

d. Muhasabah 

Muhasabah berarti menghitung. Adapun maksud dari kata menghitung 

adalah mengintrospeksi segala perbuatan yang telah dilakukan. Sudah berapa 

kebaikan yang diperbuat dan berapa pula kesalahan yang telah dilakukan. Pada 

muhasabah ini dᾱ‛i membaca istigfar, shalawat dan tahlil dengan lagu yang indah 

kemudian diikuti oleh jamaah secara serentak. Bila suasana mulai tenang 

barulah dᾱ‛i merangkai kalimat demi kalimat penyadaran, mohon ampun dan 

mohon petunjuk dengan khusuk dan dengan nada suara agak terdengar serak. 

Muhasabah dapat dikategorikan ke dalam gaya kreatif, karena dᾱ‛i memandang 

teknik ini yang cocok untuk nyentuh kelompok tertentu.  

Muhasabah ini termasuk salah satu teknik untuk menarik perhatian. Pada 

saat dᾱ‛i  akan memulai ceramah, sementara jamaah masih saja sibuk berbicara 

sesama jamaah, tempat duduk jamaah yang berpencar, dan masih terdengar 

suara berisik, maka ada dᾱ‛i yang melakukan muhasabah terlebih dahulu 

sebelum mulai ceramah. Teknik ini ternyata mampu membuat jamaah 

berkonsentrasi, setelah jamaah mulai konsentrasi barulah dᾱ‛i memulai 

menyampaikan dakwah. Karena dakwah itu bukan sekedar untuk didengar 

tetapi pesan-pesan dakwah itu sekaligus untuk diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Jadi dari penyajian muhasabah ini dapat digunakan sebagai gaya 

bagi dᾱ‛i dalam mengendalikan jamaahnya. 

e. peragaan 
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Peragaan termasuk salah satu upaya dᾱ‛i meyakinkan khalayak tentang 

suatu materi. Peragaan ini dimaksudkan ketika dᾱ‛i mempraktikan dan 

mencontohkan teknik-teknik atau cara tertentu tentang suatu masalah atau 

topik, misalnya peragaan memandikan mengkafani jenazah, peragaan wuduk, 

shalat, haji dan lain-lain. 

Peragaan ini sangat mendukung presentasi dᾱ‛i pada materi-materi 

tetentu. Dengan peragaan ini jamaah bisa dengan mudah mengetahui cara-cara 

pelaksanaan ibadah sesuai tuntunan syariah, karena jamaah bisa langsung pula 

mempraktikkan secara bergantian, bila praktiknya belum betul, dᾱ‛i bisa 

langsung mengoreksi atau membetulkannya lagi. 44 

Berdasarkan paparan di atas, antara bentuk yang satu dengan bentuk 

lainnya tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam proses 

dakwah seorang dᾱ‛i.  

4. Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam 

setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dᾱ‛i (pelaku dakwah), 

mad‛ū (obyek dakwah), materi dakwah, wasīlah (media dakwah), ṭᾱrīqah 

(metode), dan aṡᾱr (efek dakwah). 

a. Dᾱ‛i (Pelaku Dakwah) 

Kata dᾱ‛i ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh 

(orang yang menyempurnakan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini 

konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan 

sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti 

                                                           
44Irta Sulastri, Model-Model Komunikasi Dakwah Study Terhadap Dakwah di Kota 

Padang, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Vol 4 no 7, (2013), h. 13-20. 
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penceramah agama, khatib (orang yang berkhutbah), dan sebagainya. Atau kata 

lain dari dᾱ‛i adalah subjek dakwah yang biasa disebut dengan pelaku aktivitas 

dakwah. Maksudnya, seorang dᾱ‛i hendaknya mengikuti cara-cara yang telah 

ditempuh oleh Rasulullah, sehingga hasil yang diperoleh pun bisa mendekati 

kesuksesan seperti yang pernah diraih Rasulullah saw. Oleh karena itu, M. Natsir 

mengatakan bahwa kepribadian dan akhlak seorang dᾱ‛i merupakan penentu 

keberhasilan seorang dᾱ‛i.45 Dengan demikian, dᾱ‛i  adalah subjek dakwah atau 

pelaku aktivitas dakwah, yang melakukan dakwah baik dengan cara lisan, 

tulisan, mapun perbuatan nyata. 

b. Mad‛ū (Obyek Dakwah) 

Mad‛ū adalah orang yang menjadi sasaran dakwah atau manusia yang 

menerima pesan dakwah, baik individu maupun kelompok, baik yang sudah 

Islam maupun yang belum, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. 

Mad‛ū terbagi menjadi tiga di antaranya: 

1) Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran. Mereka adalah 

orang yang dapat berpikir secara kritis dan cepat menangkap kebenaran. 

2) Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum bisa berpikir kritis 

dan mendalam, serta belum mampu menangkap pengertian-pengertian 

yang tinggi. 

3) Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut. Mereka adalah 

orang yang senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu 

saja, dan tidak mampu membahasnya secara mendalam.46 

                                                           
45Aminuddin, Konsep Dasar Dakwah, Jurnal Al-Munir, Vol 9 no 1, (2016), h. 36. 
46Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana 2012). h. 23. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, mad‛ū atau objek dakwah terbagi 

menjadi tiga golongan di antaranya: golongan cerdik cendekiawan, golongan 

awam, dan golongan yang berbeda dari golongan tersebut.  

 

c. Mᾱddah/ Materi Dakwah 

Unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah adalah materi dakwah. 

Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dᾱ‛i  kepada 

mad‛ū. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi materi dakwah membahas 

ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa 

dijadikan materi dakwah. Adapun materi dakwah pada garis besarnya dapat 

dikelompokkan, sebagai berikut: 

1) Akidah 

Akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh 

hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur 

sedikitpun dengan keragu-raguan.47 Akidah ini meliputi: iman kepada Allah, 

iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-

rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadᾱ dan qaḍar.48 

Akidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang 

membedakannya dengan kepercayaan agama lain, yaitu: 

a) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat). Dengan demikian, seorang 

muslim harus selalu jelas identitas dan bersedia mengakui identitas 

keagamaan orang lain. 

                                                           
47Usman Jasad dan Abdul Halik, Bentuk Dakwah di Facebook, Jurnal Diskursus Islam, Vol 

4 no 1, (2016), h. 9. 
48Mohammad Hasan, Metodologi dan Pengembangan Ilmu Dakwah (Surabaya, Pena 

Salsabila, 2013), h. 70. 
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b) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah 

adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu, 

dan soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal usul manusia. 

c) Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. 

Dalam ibadah-ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman 

dipadukan dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian 

seseorang dengan kemaslahatan masyarakat yang menuju pada 

kesejahteraanya, karena akidah memiliki keterlibatan dengan soal-soal 

kemasyarakatan.49 

Oleh karena itu, materi atau isi pesan dakwah akidah ini merupakan 

perkara yang wajib diyakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun. 

2) Syariah 

Syariah atau hukum Islam adalah inti agama Islam, sehingga 

seseorang dapat dikatakan sebagai muslim jika ia menerima hukum yang 

ditetapkan dalam syariah sekalipun ia tidak bisa melaksanakan sepenuhnya. 

Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat manusia. la merupakan jantung yang tak dipisahkan dari kehidupan 

umat Islam diberbagai penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang 

patut dibanggakan. Kelebihan dari materi syariah Islam adalah ia tidak 

dimiliki oleh umat-umat yang lain. Syariah ini bersifat universal yang 

menjelaskan hak-hak umat muslim dan non muslim, bahkan hak seluruh 

umat manusia. Dengan adanya materi syariah ini maka tatanan sistem dunia 

                                                           

49Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 24-25. 
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akan teratur dan sempurna. Di samping syariah mengandung dan mencakup 

kemaslahatan sosial dan moral.50 Syariah ini meliputi: 

a) Ibadah (dalam arti khas) yaitu taharah, shalat, zakat, puasa, haji. 

b) Muamalah dalam arti luas yaitu al-qanunul khas (hukum perdata) di 

antaranya: muamalah (hukum niaga), munakahat (hukum nikah), 

waratsah (hukum waris) dll. Serta al-qanunul‛am (hukum publik) di 

antaranya: jinayat (hukum pidana), khilafah (hukum negara), jihad 

(hukum perang) dan sebagainya.51 

Dengan demikian, pesan atau materi dakwah syariah meliputi: hal-hal 

yang menyangkut ibadah dan muamalah.  

3) Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari 

khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. 

Kalimat-kalimat tersebut memiliki segi-segi persamaan dengan perkataan 

khulqun yang berarti kejadian, serta erat hubunganya dengan khaliq yang 

berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Menurut al-Ghazali 

akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat 

melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan lebih lama dengan kata lain, akhlak adalah sifat 

yang sudah tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong perilaku seseorang 

dengan mudah sehingga menjadi kebiasaan.52 

                                                           
50Usman Jasad dan Abdul Halik, Bentuk Dakwah di Facebook, Jurnal Diskursus Islam, Vol 

4 no 1, (2016), h. 9. 
51Mohammad Hasan, Metodologi dan Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 71. 
52

Mohammad Hasan, Metodologi dan Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 71. 
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Materi akhlak ini diorentasikan untuk dapat menentukan baik dan buruk, 

akal dan kalbu berupaya untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan 

masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat kaitanya dengan akhlak. 

Pemakaian akal dan pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran Islam. Dengan 

demikian, orang bertakwa adalah orang yang mampu menggunakan akalnya dan 

mengaktualisasikan pembinaan akhlak mulia yang menjadi ajaran paling dasar 

dalam Islam. Karena tujuan ibadah dalam Islam, bukan semata-mata 

diorientasikan untuk menjauhkan diri dari neraka dan masuk surga, tetapi 

tujuan yang di dalamnya terdapat dorongan bagi kepentingan dan pembinaan 

akhlak yang menyangkut kepentingan masyarakat. Akhlak ini meliputi:  

a) Akhlak terhadap khalik 

b) Akhlak terhadap makhluk yang meliputi: diri sendiri, tetangga, dan 

masyarakat lainnya, serta akhlak terhadap bukan manusia, meliputi: 

flora, fauna dan lain sebagainya.53 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa materi dakwah terdiri dari tiga 

macam, antara lain: aqidah, syariah dan akhlak.  

d. Wasīlah (Media Dakwah) 

Secara bahasa wasīlah merupakan bahasa Arab yang bisa berarti: al-

waṣlah, al-Ittiṣᾱl, yaitu segala hal yang dapat menghantarkan tercapainya kepada 

sesuatu yang dimaksud. Sedangkan menurut Ibn Mandzur, wasīlah secara 

bahasa, merupakan bentuk jamak dari kata al waṣalu dan al-waṣailu yang berarti 

singgasana raja, derajat, atau dekat. Sedangkan secara istilah adalah segala 

                                                           
53Mohammad Hasan, Metodologi dan Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 71. 
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sesuatu yang dapat mendekatkan kepada suatu lainnya.54 Media dakwah 

berdasarkan jenis dan perlengkapan yang melengkapinya, antara lain: 

1) Media tradisional. Setiap masyarakat tradisional dalam berdakwah selalu 

menggunakan media yang berhubungan dengan kebudayaan yang sesuai 

dengan komunikasi yang berkembang dalam pergaulan tradisionalnya. 

Media yang digunakan terbatas pada sasaran yang paling digemari dalam 

kesenian seperti: tabuh-tabuhan (gendang, rebana, bedug, siter, suling, 

wayang, dan lain-lain) yang dapat menarik perhatian orang banyak  

2) Media modern. Berdasarkan jenis dan sifatnya media modern terdiri dari 

beberapa bagian, antara lain: pertama, Media auditif, media tersebut, 

meliputi telepon, radio, dan tape recorder. Kedua, media visual, yang 

dimaksud dalam kategori media visual adalah media yang tertulis dan 

tercetak, contohnya ialah pers, terdiri dari segala bacaan yang tercetak 

seperti surat kabar, buku, majalah, brosur, pamflet, serta media visual 

lainnya, antara lain foto-foto dan lukisan-lukisan yang bisa digunakan 

sebagai media dakwah. Ketiga, media audiovisual, yaitu televisi, video, 

internet dan lain-lain.  

3) Perpaduan media tradisional dan modern. Perpaduan disini 

dimaksudkan dengan pemakaian media tradisional dan media modern 

dalam suatu proses dakwah, contohnya pegelaran wayang sandiwara, 

yang bernuansa Islam, atau ceramah di mimbar yang ditayangkan 

televisi.55 

                                                           
54Abdullah, Dasar-Dasar ilmu Dakwah (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 93. 
55Fahrurrozi dkk, Ilmu Dakwah (Mataram: Prenamedia Group, 2019), h. 118-119. 
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa media dakwah terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu: media dakwah tradisional, media modern, serta perpaduan 

media tradisional dan modern.  

e. Ṭarīqah (Metode Dakwah) 

Secara bahasa metode berasal dari dua kata, yaitu meta (melalui) dan 

hodos (jalan atau cara).56 Oleh karena itu, metode dapat artikan sebagai cara 

atau jalan yang harus di lalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode adalah cara 

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa metode dakwah 

adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang d‛ᾱi kepada maḍ‛ū untuk 

mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.57 Sedangkan makna 

metode dakwah secara istilah, menurut al-Bayᾱnūnī, metode dakwah adalah 

cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara 

menerapkan strategi dakwah. Sedangkan Menurut Said bin ‛Alī al-Qahṭᾱnī, 

metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi 

secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya.  Berdasarkan beberapa 

definisi ini, ada beberapa karakter yang melekat dalam metode dakwah, yaitu 

metode dakwah merupakan cara-cara sistematis yang menjelaskan arah strategi 

dakwah yang telah ditetapkan. la bagian dari strategi dakwah, karena menjadi 

bagian dari strategi dakwah yang masih berupa konseptual, metode dakwah 

                                                           
56Tim Gama Press, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Gama Press, 2010), h. 448. 
57Munzier Suparta dkk, Metode Dakwah (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7-8. 
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bersifat lebih konkret dan praktis, ia harus dapat dilaksanakan dengan mudah.58 

Adapun metode dakwah terbagi manjadi beberapa macam, antara lain:  

1) Al-Ḥikmah (Bijaksana) 

Al-Ḥikmah berarti al-‛adl (keadilan), al-ḥaq (kebenaran), al-ḥilm 

(ketabahan), al-‛ilmu (pengetahuan) dan al-nubuwwah (kenabian). Al-Ḥikmah 

juga berarti pengetahuan yang dapat dikembangkan menjadi sempurna. Pada 

ilmu metode dakwah, al-Ḥikmah berarti bijaksana, mulia, lapang hati dan 

mampu menarik perhatian orang untuk memahami agama dan Tuhan. Menurut 

Toha Yahya Umar, menyatakan bahwa hikmah berarti meletakkan sesuatu pada 

tempatnya dengan berpikir, berusaha menyusun dan mengatur dengan cara 

yang sesuai keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan Tuhan. 

Sedangkan menurut Syeikh Jamakhsari, definisi al-Ḥikmah adalah perkataan 

yang pasti dan benar. Ia adalah dalil yang menjelaskan kebenaran dan 

menghilangkan keraguan atau kesamaran. Hikmah sebagai induk dari seluruh 

pendekatan dakwah, mencakup juga pendekatan dengan perkataan yang bijak. 

2) Al-Maw‛iẓah Al-Ḥasanah (Nasehat Dengan Baik) 

Secara bahasa, maw‛iẓah ḥasanah terdiri dari dua kata yaitu maw‛iẓah  

dan ḥasanah. Kata maw‛iẓah berasal dari kata wa'adza-ya'idzu-wa'dzan-'idzatan 

yang berarti nasehat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara 

ḥasanah merupakan kebalikan dari sayyi'ah yang artinya kebaikan lawannya 

kejelekan. 

                                                           
58Usman Jasad dan Abdul Halik, Bentuk Dakwah di Facebook, Jurnal Diskursus Islam, Vol 

4 no 1, (2016), h. 7. 
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Abd. Hamid Bilali menyatakan al-Maw‛iẓah al-Ḥasanah adalah metode 

dakwah yang digunakan kepada mad‛ū dengan agar mereka mau berbuat 

kebaikan, misalnya pada tausiyah yang disampaikan oleh para kyai yang isinya 

mengenai pentingnya mengerjakan sholat, manfaat puasa, manfaat zakat dan 

lain sebagainya. Metode al-Maw‛iẓah al-Ḥasanah dapat berupa ungkapan yang 

mengandung nasehat ataupun bimbingan, kabar gembira, Pendidikan, kisah 

kisah teladan dan pesan pesan positif yang dapat mengantarkan mad'ū kepada 

keselamatan dunia akhirat. 

3) Al-Mujadalah bi allati hiya aḥsan (Berdikusi Dengan Baik) 

Al Mujadalah merupakan upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih tanpa adanya permusuhan. Syayyid Muhammad Ṭanṭᾱwī 

menyebutkan al-Mujadalah dalam metode dakwah merupakan sebuah upaya 

yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan 

argumentasi dan bukti-bukti yang kuat.59 

Dengan demikian, metode dakwah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: al-

Ḥikmah, al-Maw‛iẓah al-Ḥasanah, dan al-Mujadalah bi allati hiya aḥsan. 

f. Aṡᾱr (efek dakwah) 

Kata aṡᾱr bermakna bekas, pengaruh, akibat atau efek.60 Setiap aktivitas 

dakwah pasti akan menimbulkan reaksi, artinya jika dakwah telah dilakukan 

oleh seorang dᾱ‛i dengan materi dakwah, wasīlah dan ṭarīqah tertentu maka 

akan timbul respon dan efek (aṡᾱr) pada mad‛ū (penerima dakwah). Munir, 

menyebut aṡᾱr sebagai feedback (umpan balik). Menurutnya aṡᾱr memiliki 

                                                           
59Nurul Fajriani Mokodompit, Konsep Dakwah Islamiyah, jurnal Dakwah dan 

Komunikasi, Vol 1, no 1 (2022), h. 117-118. 
60Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir (Surabaya Pustaka Progresif, 2002), h. 7. 
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makna sangat besar dalam menentukan langkah-langkah dakwah berikutnya, 

tanpa menganalisa aṡᾱr dakwah maka kemungkinan kesalahan strategi yang 

sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali, sebaliknya 

dengan mengenali aṡᾱr dakwah secara cermat dan tepat maka kesalahan 

strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada 

langkah-langkah berikutnya.  

Evaluasi dan koreksi terhadap aṡᾱr dakwah harus dilaksanakan secara 

radikal dan komprehensif artinya tidak secara parsial dan setengah-setengah. 

Seluruh komponen sistem unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara 

komprehensif. Para dᾱ‛i harus memiliki jiwa terbuka untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan. Jika proses evaluasi telah menghasilkan beberapa 

konklusi dan keputusan maka segera diikuti dengan tindakan korektif.61 Adapun 

aṡᾱr dakwah, antara lain: 

1) Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau persepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan informasi. 

2) Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berhubungan 

dengan emosi, sikap, serta nilai. 

3) Efek behavioral, merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang 

meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku.62 

                                                           
61Fahrurrozi dkk, Ilmu Dakwah, h. 136. 
62Mustafirin, Dakwah bi Al-Qalam Nabi Muhammad saw (Jawa Tengah: PT Naya 

Expanding Management, 2022), h. 26. 
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Jika dakwah telah menyentuh aspek behavioral, yaitu telah mendorong 

manusia melakukan secara nyata ajaran-ajaran Islam sesuai dengan pesan 

dakwah, maka dakwah dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan inilah 

merupakan tujuan final dari dakwah tersebut.  

5. Tujuan Dakwah 

Tujuan dakwah sebetulnya tidak lain dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu 

transformasi sikap kemanusiaan (attitude of humanity transformation), artinya 

keluarnya manusia dari kegelapan menuju cahaya atau jalan yang terang yaitu 

kembali kepada fitrah atau kesucian.63 Tujuan dakwah dalam hal ini dapat 

membawa manusia kepada kebajikan, kesucian, kesejahteraan, keadilan, 

kesetaraan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat, karena sudah 

merupakan fitrah manusia sejak lahir untuk menjadi suci, sehingga manusia 

selalu cenderung kepada kebaikan, kebenaran, kesucian, dan segala sifat yang 

identik dengan itu.64 

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah swt. 

Adapun tujuan dakwah, pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam 

tujuan, yaitu:  

a. Tujuan umum dakwah (Mayor Objective) 

Tujuan umum dakwah (Mayor Objective), merupakan sesuatu yang 

hendak dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Untuk tercapainya tujuan 

utama inilah maka semua penyusunan rencana dan tindakan dakwah harus 

                                                           
63A Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah, h. 58. 
64Anwar Arifin, Dakwah Kontempore Sebuah Study Kontemporer (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 24. 
 



49 
 

 
 

mengarah ke sana. Tujuan dakwah di atas masih bersifat global atau umum, oleh 

karena itu masih juga memerlukan perumusan-perumusan secara terperinci 

pada bagian lain. Sebab menurut anggapan sementara ini tujuan dakwah yang 

utama itu menunjukkan pengertian bahwa dakwah kepada seluruh umat, baik 

yang sudah memeluk agama maupun yang masih dalam keadaan kafir atau 

musyrik. Arti umat di sini menunjukkan pengertian seluruh alam.  

b. Tujuan khusus dakwah (Minor Objective) 

Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan dan penjabaran 

dari tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan 

seluruh aktivitas dakwah dapat jelas diketahui ke mana arahnya, ataupun jenis 

kegiatan apa yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara 

apa, bagaimana, dan sebagainya secara terperinci. Sehingga tidak terjadi 

overlapping antar juru dakwah yang satu dengan yang lainnya hanya karena 

masih umumnya tujuan yang hendak dicapai.65 

Proses dakwah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan utama sangatlah 

luas cakupannya, segenap aspek atau bidang kehidupan tidak ada satupun yang 

terlepas dari aktivitas dakwah, maka agar usaha atau aktivitas dakwah dalam 

setiap bidang kehidupan itu dapat efektif, perlu ditetapkan dan dirumuskan 

nilai-nilai atau hasil-hasil apa yang harus dicapai oleh aktivitas dakwah pada 

masing-masing aspek tersebut. Tujuan khusus dakwah sebagai terjemahan dari 

tujuan umum dakwah dapat disebutkan, sebagai berikut: 

1) Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu 

meningkatkan takwanya kepada Allah swt. 
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Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 60-62. 
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2) Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf. Muallaf 

artinya orang yang baru masuk Islam atau masih lemah keIslaman dan 

keimanannya dikarenakan baru beriman. 

3) Mengajak manusia agar beriman kepada Allah swt (memeluk agama 

Islam). 

4) Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari 

fitrahnya.66 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari 

dilaksanakannya dakwah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: tujuan umum 

dakwah (mayor objective) dan tujuan khusus dakwah (minor objective). 

B. Tinjauan Tentang Pembinaan Jemaah Haji 

1. Pengertian Pembinaan Jemaah Haji 

Pembinaan berasal dari kata bina yang artinya bangun (bangunan). 

Membina berarti membangun masyarakat, negara dan sebagainya, 

pembaharuan, usaha, tindakan dan kegiatan yang menjadikannya sebagai 

pedoman hidup untuk mendapat keselamatan dunia dan akhirat. 

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, 

teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

subyek didik dengan tindakan-tindakan pengarahan, bimbingan dan 

pengembangan stimulus dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.67  

                                                           
66Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 63. 
67Buana Sari dkk, Pembinaan Akhlak pada Remaja (Jawa Barat: Guepedia The First On 

Publisher in Indonesia, 2021),  h. 9-10. 
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Pembinaan pada dasarnya berkaitan dengan fungsi-fungsi dan usaha-

usaha untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna manusia-manusia dalam 

suatu proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, hal tersebut terutama 

dilakukan melalui usaha menciptakan suasana atau iklim kerja yang dapat 

mendorong agar dapat mengembangkan potensi secara optimal.68 

Menurut Widjaja, menyebutkan bahwa pembinaan adalah suatu proses 

atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan 

mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai 

usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.69 

Menurut Miftah Thoha, pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil 

atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, menunjukkan adanya 

kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evalusi atas berbagai kemungkinan, 

berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pengertian di atas mengandung dua 

hal, yaitu (1) bahwa pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau 

pernyataan dari suatu tujuan, dan (2) pembinaan bisa menunjukkan kepada 

perbaikan atas sesuatu.70 

Menurut Mathis, pembinaan adalah proses pencapaian kemampuan 

khusus yang membantu orang mencapai tujuan organisasi. Akibatnya, proses ini 

terkait dengan tujuan lain dari organisasi, pembinaan dapat dilihat secara 

sempit dan luas.71 

                                                           
68Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru (Jawa Timur: Prenada Media, 

2016), h. 127. 
69Sapta Kunta Purna dkk, Kerangka Pembinaan Olahraga Disabilitas (Siduarjo: Zifatama 

Jawara, 2020), h. 55. 
70Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, h. 125. 
71Syamsir dan Nika Saputra, Administrasi Kepegawaian ( Jawa Tengah: CV. Eureka Media 

Aksara, 2022), h. 68. 
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Menurut Lutan Rusli dkk, pembinaan adalah sebagai usaha 

mengorganisasi atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Pembinaan adalah 

usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan dengan 

baik untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai secara maksimal.72 

Tujuan umum pembinaan di antaranya, sebagai berikut: (1) Untuk 

mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya 

lebih cepat, (2) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara rasional dan (3) Untuk mengembangkan 

sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman 

pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin). 

Adapun fungsi-fungsi pembinaan sebagai berikut: (a) Menerapkan teori, 

(b) Membuat dan menggunakan rencana strategis dan taktis dengan menerima 

masukkan dari staf untuk memudahkan perencanaan operasional, (c) 

Memudahkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, (d) 

Memfasilitasi dan mempertahankan sumber-sumber yang ada (SDM, 

alat/fasilitas), (e) Menjaga atau mempertahankan moral yang baik, (f) 

Memfasilitasi atau memberikan program pelatihan dan pendidikan, (g) 

Menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur, 

peraturan dan regulasi, (h) Mengkoordinasikan disiplin dalam setiap kegiatan, 

(i) Memudahkan dan mempertahankan hubungan interpersonal, (j) Memberikan 

kesempatan untuk konseling, (k) Membangun dan mempertahankan 

kepercayaan dan kerja tim, (I) Membangun atau memanage konflik, (m) 

                                                           
72Hanif Syuja dan Muhammad Syukron Fauzi dkk, Pembinaan Olahraga Atletik Nomor 

Jalan Cepat (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2023), h. 6. 
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Mengorganisir sumber daya manusia potensial sebagai aset organisasi, (n) 

Mendelegasikan wewenang.73 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pembinaan adalah usaha atau 

tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan seseorang dengan tindakan-tindakan pengarahan bimbingan, 

perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya, agar tujuan yang ingin 

di capai lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sedangkan jemaah haji secara individual adalah seorang muslim memiliki 

niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual 

peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanannya. Semua itu tidak 

dapat dipenuhi secara absolut oleh dirinya sendiri, karena adanya keterkaitan 

dengan faktor-faktor lain yang hanya dapat disediakan oleh lingkungannya. 

Namun, penyediaan layanan oleh lingkungan telah menempatkan calon jemaah 

sebagai seorang customer yang sering kali menginginkan pelayanan prima dan 

mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang akan dipilihnya sesuai 

kemampuan dan tingkat pelayanan dikehendaki.74 

Menurut UU No. 08 Tahun 2019 jemaah haji adalah warga negara yang 

beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 08 

Tahun 2019, meliputi: 

a. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. 

                                                           
73Sapta Kunta Purna dkk, Kerangka Pembinaan Olahraga Disabilitas, h. 56-57. 
74Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Ibadah Haji dalam Sorotan Publik 

(Jakarta: Puslitbang, 2007), h. 12. 
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b. Memenuhi persyaratan kesehatan 

c. Melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dan 

d. Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan 

ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji 

yang terakhir.75 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pembinaan jemaah haji adalah 

usaha atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan jemaah dengan tindakan-tindakan pengarahan, bimbingan, 

perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya, agar tujuan yang ingin 

di capai dalam pelaksanaan haji lebih maksimal dan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

2. Ruang Lingkup Haji 

a. Pengertian Haji 

Haji secara bahasa bermakna al-qaṣdu, artinya menyengaja untuk 

melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau 

seseorang. Dikatakan hajja ilaina fulan artinya fulan mendatangi kita. Dan 

makna rajulun mahjuj adalah orang yang dimaksud.76 

Sedangkan menurut istilah syariah, haji berarti mendatangi kakbah untuk 

mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai berziarah 

                                                           
75Ending Jumaili, Ekosistem Haji (Depok: PT Raja Grapindo Persada, 2023), h. 76. 
76

Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fiqih Indonesi Haji dan Umrah (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama,2019), h. 3. 
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ketempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan-amalan tertentu dengan 

niat ibadah.77 

Menurut Sulaiman Rasjid, haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. 

Haji yang dimaksud di sini menurut syara' ialah sengaja mengunjungi Ka‛bah 

(rumah suci) untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat 

yang tertentu.78 

Menurut Dien, haji dilihat dari istilah fiqh adalah berkunjung ke Baitullah, 

Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah dengan cara tertentu yang dilaksanakan 

pada sembilan hari pertama bulan Zulhijjah sampai terbit fajar hari kesepuluh 

atau yang disebut Yaum al-Nahr (Hari Raya Kurban), dalam waktu dan tempat 

tertentu, dan setelah Hari Haji/Hari Raya Kurban masih ada aktivitas ibadah 

haji, antara lain: melempar jumrah (ūlᾱ, wusṭᾱ dan 'aqabah), tahallul, dan tawaf 

ifadah.79 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008, 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bab I Pasal 1 tertulis bahwa haji adalah 

rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi orang 

Islam yang mampu menunaikannya. PMA RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Reguler, Pasal 1 ayat 1 tertulis bahwa haji adalah rukun Islam kelima 

yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang 

mampu menunaikannya.80 

                                                           
77Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fiqih Indonesi Haji dan Umrah (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama,2019), h. 4. 
78

Japeri Jarab, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Keagamaan (Sumatra Barat: PT Mafy 
Media Literasi Indonesia, 2023), h. 120. 

79
Japeri Jarab, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Keagamaan, h. 121. 

80Japeri Jarab, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Keagamaan, h. 121. 
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Ibadah haji wajib hukumnya bagi muslim yang mampu melaksanakan. 

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. yang tercantum dalam Qs Āli ‛Imrᾱn/3:97, 

sebagai berikut:81 

ِِّ ْٛ َذِ  اَٚذَِ  فِ ْٛىَِ يَقبَوِ  ثَُٛ  ِْ ٍِْ اثِْشَ يَ ٌَِ دَخَهَّ ِ َٔ ِِ َِٔ ايَُِبً كَب ْٛذِِ حِحِ  اْنَُّبطِِ عَهَٗ لِلهَّ ٍِِ انْجَ  عَِ اعْزطََب يَ

ِِّ ْٛ ٌَِّ كَفشََِ يٍَ َِٔ عَجِٛلآ إنَِ ِ َِ أ فئَ ِٙ  للهَّ ٍِِ غَُِ ٍَِ عَ ْٛ ًِ .انْعَهَ  
 

Terjemahnya:  

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 
Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”82 

Menurut tafsir M. Quraish Shihab ayat ini menjelaskan bahwa haji menuju 

Baitullah adalah kewajiban manusia seluruhnya bukan hanya yang bertempat 

tinggal di sana atau khusus keturunan Ibrahim dan Ismail, melainkan bagi siapa 

saja yang telah akil baligh/mukalaf dan yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

sana dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga 

yang ditinggal, serta selama perjalanan itu aman bagi dirinya. Mereka yang 

melaksanakannya dengan tulus lagi sempurna adalah orang-orang yang beriman 

dan wajar mendapat ganjaran surga, sedang barang siapa tidak melaksanakan 

ibadah haji padahal dia mampu atau mengingkari kewajiban haji, maka 

sesungguhnya Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam 

baik dari yang taat maupun yang ingkar. 

                                                           
81Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019), h. 30. 
82Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet 1. Jakarta: Lajnah Pestashihan 

Mushaf Al-Quran, 2019), h. 83. 
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Kata walillahi ‛ala an-nas menjelaskan bahwa mengerjakan haji 

merupakan kewajiban bagi seluruh manusia namun Allah maha bijaksana 

dimana mengecualikan sebagian mereka dengan firman-Nya: Bagi yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke sana. Hal ini berarti yang tidak sanggup Allah 

memaafkan mereka.   

Kemudian, bagaimana dengan yang telah memenuhi syarat wajib 

melaksanakan haji, yakni yang sehat jasmani dan ruhani, memiliki kemampuan 

materi berupa biaya perjalanan dan selama perjalanan, serta biaya hidup untuk 

keluarga yang ditinggal, jalan menuju ke sana dan kembali pun aman, tidak ada 

perang tidak juga wabah penyakit? mereka pastilah berdosa. Mereka berdosa 

karena menolak panggilan Allah swt. Itulah yang ditunjuk oleh firman-Nya:  wa 

man kafaral dan barang siapa kafir maka Allah maha kaya, tidak butuh kepada 

seluruh alam. 

Perlu dicatat menyangkut firman-Nya: siapa yang kafir bahwa kufur 

dalam penggunaan al-Qur’an mempunyai aneka makna, antara lain dalam arti 

durhaka, kikir tidak mensyukuri nikmat dan tidak percaya pada ajaran Islam. 

Ketiga makna ini dapat dicakup oleh kata kufur pada ayat di atas, tinggal melihat 

sikap dan perilaku yang enggan memenuhi kewajiban ini. Apabila dia tidak 

mengakui kewajiban tersebut maka dia kafir dalam arti tidak percaya pada 

ajaran Islam, tetapi bila dia mengakui kewajiban itu, tetapi enggan 

melaksanakannya maka dia durhaka, dan bila dia mencari dalih untuk menunda-

nundanya maka dia adalah seorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dalam 

arti mengkufurinya.83 

                                                           
83M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 161-163. 
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Dengan demikian dari pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa haji 

adalah menyengaja mengunjungi Ka’bah Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah 

untuk melaksanakan beberapa rangkaian perbuatan ibadah dengan syarat 

tertentu dan dilakukan di tempat tertentu serta hukumnya wajib sekali seumur 

hidup bagi orang yang mampu.  

b. Syarat Haji 

Syarat haji adalah prasyarat awal yang harus dipenuhi sebelum 

menunaikan haji. Apabila seorang muslim memenuhi syarat haji, ia dikenai taklif 

(kewajiban) haji. Apabila belum memenuhi syarat, tidak ada kewajiban berhaji 

baginya.84 Adapun syarat-syarat haji, antara lain: 

1) Beragama Islam 

Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang 

beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum 

pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan 

ibadah haji. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika ada seseorang yang 

telah memenuhi syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah 

wajib untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, jika ia Islam dan telah 

memenuhi persyaratan wajib haji yang lainnya. Namun, jika ia sudah pernah 

melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya tidak lagi wajib, melainkan sunnah. 

2) Baligh (Dewasa) 

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seorang 

muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tetap 

sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti, maka haji masih tetap menjadi 

                                                           
84Masrur Huda, Syubhat Seputar Haji dan Umrah (Makassar: PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2012), h. 5. 



59 
 

 
 

kewajiban baginya jika syarat lainnya terpenuhi. Artinya, ibadah haji yang 

dilakukannya semasa belum baligh tidak menggugurkan kewajibannya untuk 

menunaikan ibadah haji saat ia dewasa nanti. 

3) Berakal 

Syarat ketiga yaitu berakal. Artinya, meskipun seseorang telah mencapai 

usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia 

memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah 

sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan 

susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban 

haji. Hal ini diperjelas dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan 

bahwa ada golongan tertentu atau orang-orang tertentu yang tidak dikenai 

kewajiban dalam beribadah sebab ada hal-hal yang menyebabkan mereka 

dibebaskan dari kewajiban itu. 

 

4) Merdeka 

Syarat keempat adalah merdeka. Adapun yang dimaksud dengan 

merdeka dalam pandangan Islam adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, 

tidak berada di bawah kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba 

sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka, tetapi ia memiliki kesempatan untuk 

menunaikan ibadah haji, maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum 

baligh, yaitu sah tetapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan 

mencukupi syarat untuk melaksanakannya. 

5) Mampu 
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Syarat kelima yaitu mampu. Artinya, jika empat syarat telah terpenuhi, 

tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya. 

Menjalankan ibadah haji memang memerlukan persiapan-persiapan yang harus 

dipenuhi, seperti bekal, transport, atau sehat jasmani dan ruhani, tetapi toleransi 

dalam agama Islam sangat jelas adanya, dengan kemajemukan umat Islam, Allah 

memberi toleransi sangat besar pada umat-Nya dalam menjalankan ibadah 

haji.85 Adapun kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah 

haji, di antaranya: 

Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh situasi dan 

kedaan masing-masing individu yang, meliputi kesehatan jasmani dan rohani, 

kemampuan ekonomi yang cukup bagi dirinya maupun keluarga yang 

ditinggalkan, dan didukung pengetahuan agama, khususnya tentang manasik 

haji. 

Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi 

oleh lingkungan (negara dan pemerintah) mencakup, antara lain: peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas 

akomodasi, transportasi dan hubungan antarnegara khususnya antara 

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.86 Serta 

ditambah satu lagi tentang bentuk mampu yang khusus disyaratkan bagi para 

wanita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, yaitu: adanya mahram 

atau izin dari suami, serta wanita itu tidak dalam keadaan masa iddah yang 

melarangnya keluar rumah.87 

                                                           
85Muhammad Habibillah, Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Sehari-hari (Yogyakarta: 

Lasana, 2018), h. 288. 
86Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji, h. 6. 
87Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah, h. 69. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa syarat haji 

terbagi menjadi lima bagian yaitu: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, 

dan mampu. 

c. Rukun Haji 

Rukun Haji adalah suatu perkara atau perbuatan yang harus dilakukan 

ketika melaksanakan ibadah haji. Dengan kata lain jika tidak dilaksanakan maka 

ibadahnya batal.88 Dengan kata lain apabila rukun-rukun ini ditinggalkan, 

seseorang diwajibkan mengulangi ibadah hajinya di tahun depan.89 Adapun 

rukun haji, antara lain: 

1) Ihram 

Ihram adalah niat memulai mengerjakan ibadah haji, di mana ketika 

sudah berihram, jemaah haji wajib memenuhi perintah dan larangan yang telah 

ditetapkan dalam syari'at. Bagi pria, wajib memakai dua helai kain yang tidak 

berjahit (sebagaimana pakaian biasa) satu diselendangkan di bahu dan satu lagi 

disarungkan, disunahkan kain yang berwarna putih dan tidak boleh memakai 

baju, celana, sepatu yang menutup tumit dan tutup kepala yang melekat 

(menempel di kepala). 

Adapun bagi wanita, wajib memakai pakaian yang menutup seluruh 

tubuh, kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung 

jari. Wanita tidak boleh berkaos tangan dan menutup muka dengan cadar atau 

masker. Selanjutnya, selama ihram, pria maupun wanita dilarang melakukan 

beberapa hal di antaranya, sebagai berikut: 

                                                           
88Suhaili As-Solihin A, Tuntunan Super Lengkap Haji dan Umrah (Jakarta Selatan: Cahaya 

Ilmu, 2018), h. 26. 
89Jazuli, Buku Pintar Haji dan Umrah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 60. 
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a) Memakai wangi-wangian, kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum 

ihram. 

b) Memotong kuku dan mencukur/mencabut rambut badan. 

c) Memburu binatang buruan darat yang liar dan boleh dimakan. 

d) Membunuh atau menganiaya binatang dengan cara apa pun (kecuali 

bintang yang membahayakan). 

e) Menikah, menikahkan, atau meminang wanita untuk dinikahi atau 

dinikahkan. 

f) Bercumbu (bersetubuh). 

g) Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor.90 

Dengan demikian, ihram dapat dipahami sebagai kegiatan berniat untuk 

melaksanakan ibadah haji. Ihram ini juga merupakan salah satu rukun haji yang 

harus dilakukan, dimana didalamnya terdapat perintah dan larangan yang telah 

ditetapkan dalam syari'at dan harus dipatuhi oleh setiap jemaah haji. 

2) Wukuf di Padang Arafah 

Wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari 

waktu Zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan 

gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar. 

wukuf di Arafah merupakan saat yang baik untuk bermuhasabah, menyesali dan 

bertaubat atas segala dosa yang pernah dilakukan, serta memikirkan masa 

depan agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah swt. 

                                                           
90

Deden Hafid Usman, dkk, Doa Dzikir Haji dan Umrah (Bandung: Ruang Kata, 2014), h. 
10. 
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Selama wukuf dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, 

tasbih, dan istighfar. Wukuf diawali dengan shalat Zuhur dan Ashar berjemaah 

dengan jama takdim qashar. Kemudian, dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan 

memanjatkan doa kepada Allah swt. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji 

yang paling utama. Sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf, 

walaupun telah melakukan semua rukun yang lain, maka hajinya dianggap tidak 

sah.91 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa jemaah haji 

dalam keadaan apapun harus tetap melakukan ibadah wukuf, karena ibadah ini 

merupakan ibadah paling utama yang apabila tidak dilakukan maka akan 

mengakibatkan hajinya tidah sah.  

3) Tawaf Ifadah 

Secara bahasa, tawaf memiliki makna mengelilingi Ka‛bah sebanyak tujuh 

putaran, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar Hajar Aswad, di mana posisi 

Ka‛bah harus berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Perlu diketahui bahwa ada 

empat jenis tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji, yaitu: 

a) Tawaf Qudum adalah tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji ketika 

pertama kali datang ke Mekah sebagai penghormatan kepada Baitullah. 

b) Tawaf Ifadah adalah tawaf rukun haji yang dilakukan pada hari tasyrik. 

c) Tawaf Sunah adalah tawaf yang bisa dilakukan kapan saja tergantung 

kemauan jemaah haji. 

                                                           
91Aliyul Wafa dkk, Fiqih (Jawa Timur: LPPM Universitas KH. Wahab Hasbullah, 2023), h. 

21. 
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d) Tawaf Wada' adalah tawaf yang dilakukan sebelum jemaah haji 

meninggalkan Mekah sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum 

pulang.92 

Dengan demikian, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tawaf ini 

merupakan salah satu rukun haji di mana jemaah haji mengelilingi Ka‛bah 

sebanyak tujuh kali putaran.  

4) Sa‛i 

Secara sederhana, sa‛i diartikan sebagai usaha. Dalam haji, sa‛i artinya 

berjalan dimulai dari bukit Shafa ke bukit Marwah, dan sebaliknya sebanyak 

tujuh kali. Sebelum melakukan sa‛i, jemaah haji diwajibkan untuk melaksanakan 

tawaf terlebih dahulu. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa sa‛i termasuk 

rukun haji. Menurut jumhur ulama, tidak sah haji seseorang jika tidak 

melaksanakan sa‛i. Namun, mengenai hal ini, Imam Hanafi berbeda pendapat, 

menurutnya, sa‛i termasuk wajib haji dan tidak ada sa‛i sunah.93 Dengan 

demikian, sa’i dapat diartikan sebagai kegiatan berjalan-jalan dimulai dari bukit 

Shafa sampai ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali putaran.  

 

 

5) Tahallul 

Rukun haji selanjutnya adalah tahallul atau mencukur rambut. Tahallul 

adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan-

perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Bentuk atau perwujudan 

                                                           
92

Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah, h. 44. 
93Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah, h. 44. 
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dari selesainya masa ihram tersebut adalah dengan mencukur/menggunting 

rambut paling sedikit tiga helai. 

Menurut Imam Syafi'i, tahallul termasuk rukun haji. Tidak sah hajinya 

apabila tidak melakukan tahallul. Namun, sebagian besar ulama berpendapat 

bahwa tahallul termasuk wajib haji. Adapun waktu tahallul yaitu setelah selesai 

melaksanakan ritual sa‛i. 

Menurut Quraish Shihab, setelah selesai melaksanakan ritual inilah, 

manusia dituntut untuk menutup aib-aib masa lalunya dengan membuka 

lembaran kehidupan baru yang lebih baik sesuai dengan tuntutan Allah swt. 

Apabila belum melakukan prosesi seperti yang telah dicontohkan di atas, maka 

jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh penyair Persia yaitu Nasher 

Khosrow, bahwa sesungguhnya engkau belum menunaikan ibadah haji karena 

engkau belum taat kepada Allah.94 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

tahallul adalah kegiatan mencukur atau mengunting rambut paling sedikit tiga 

helai, di mana ketika sudah melakukan hal tersebut maka jemaah haji telah 

dihalalkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilarang 

selama berihram.  

 

 

6) Tertib 

Tertib yaitu harus melakukan kelima rukun haji yang telah dijelaskan 

tersebut di atas secara berurutan (dahulukan yang awal dan akhirkan yang 

akhir). Misalnya, jemaah haji tidak boleh melakukan tawaf dulu, sementara 

                                                           
94M Quraish Shihab, Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 2001), 

h. 217. 
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belum berniat ihram. Dalam syari'at Islam, tertib seringkali dimasukkan sebagai 

rukun dalam suatu ibadah mahdhah.95 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa rukun haji terbagi 

menjadi enam bagian antara lain: ihram, wukuf di padang arafah, tawaf ifadah, 

sa‛i, tahallul, dan tertib. 

d. Wajib Haji 

Wajib haji merupakan rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam 

kedua ibadah tersebut. Wajib haji berbeda dengan rukun haji, di mana bila 

seseorang meninggalkan dengan sengaja atau tidak disengaja salah satu rukun 

di antara rukun-rukun haji, maka hajinya menjadi rusak dan tidak sah. 

Sedangkan jika yang ditinggalkan hanya wajib haji, maka hajinya tidak rusak, 

kecuali orang yang meninggalkan wajib haji itu berdosa apabila dia sedang uẓur, 

sehingga tidak mampu mengerjakannya. Dalam hal ini, tentu saja hajinya sah 

dan tidak berdosa (harus membayar dam atau denda). Adapun wajib haji, antara 

lain: 

1) Ihram dari Miqat 

Secara harfiah, miqat berarti batas. Maksudnya ialah garis batas/garis 

demarkasi antara boleh dan tidak, atau perintah mulai dari berhenti, yaitu kapan 

mulai melafaẓkan niat haji atau umrah. Ihram yang dimulai dengan memakai 

baju ihram itu harus dilakukan sebelum melintasi garis batas yang dimaksud. 

Miqat sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu:96 

a) Miqat Zamani. Miqat yang berhubungan dengan batas waktu, yakni kapan 

atau pada tanggal dan bulan-bulan apa saja boleh dilakukannya ibadah 

                                                           
95Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah. h. 51. 
96Deden Hafid Usman, dkk, Doa Dzikir Haji dan Umrah, h. 15-16. 



67 
 

 
 

haji. Ulama fiqh sepakat bahwa bulan (miqat zamani) dalam pelaksanaan 

ibadah haji adalah pada bulan Syawal, Zulqa‛dah, dan Zulhijjah, atau 

tepatnya mulai 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah, dimana jumlah hari 

keseluruhannya 69 hari. Namun, untuk bulan Zulhijjah, sebagian ulama 

berbeda pendapat apakah seluruhnya atau sebagian saja yang termasuk 

dalam hitungan ibadah haji. 

b) Miqat Makani. Miqat berdasarkan peta atau batas tanah geografis, tempat 

seseorang harus memulai niat ihram melintas batas Tanah Haram dengan 

berniat. Miqat makani tersebut antara lain: Bir Ali, Al-Juhfah, Yalamlam, 

Qarnul Manazil dan Zatu Irqin. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ihram dari miqat 

adalah melafaẓkan niat haji atau umrah di batas waktu atau tempat yang 

telah ditetapkan.  

2) Mabit di Muzdalifah 

Secara sederhana, mabit berarti bermalam (istirahat). Dalam hal wajib 

haji, mabit berarti berhenti sejenak pada waktu malam hari untuk 

mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar jumrah. Mabit 

dilakukan dua tahap di dua tempat, yaitu Muzdalifah dan Mina. Mabit di 

Muzdalifah dilakukan pada 9 Zulhijjah, yaitu lewat tengah malam setelah wukuf 

di Padang Arafah. Mabit di Muzdalifah ini biasanya dilakukan hanya beberapa 

saat saja, yaitu secukupnya waktu untuk memungut 70 batu kerikil untuk 

melontar jumrah ‘aqabah esok harinya (10 Zulhijjah).97  

                                                           
97Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah, h. 80. 
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Terkadang, Muzdalifah juga disebut dengan Masy‛aril Haram. Sebenarnya 

yang disebut dengan Masy'aril Haram itu adalah nama sebuah gunung, atau 

tepatnya bukit di bagian akhir di Muzdalifah. Nama gunung tersebut aslinya 

adalah quzah, yang kemudian diberi nama Masy‛aril Haram karena makna 

masy‛ar adalah tempat-tempat syiar-syiar agama ditegakkan dan disebut haram 

karena di tempat itu diharamkan untuk berburu dan sebagainya. Sehingga 

terkadang tempat tersebut juga disebut dengan Ẓul-hurmah. 

Namun demikian, yang benar bahwa Masy‛aril Haram adalah bagian dari 

Muzdalifah. Artinya, Muzdalifah bukan hanya masy'aril haram, Muzdalifah lebih 

luas dan lebih besar dari Masy‛aril Haram, sehingga jika jemaah haji bermalam 

bukan di Masy‛aril Haram, melainkan masih berada di wilayah Muzdalifah, dan 

ini sudah dianggap sah dan tidak perlu membayar dam (denda). Selain itu, 

Muzdalifah juga disebut dengan jam‛u, yang memiliki makna kumpulan. 

Maksudnya, karena seluruh jemaah haji di tahun itu (malam itu) berkumpul.98 

Dengan demikian, mabit di Muzdalifah ini dipahami sebagai kegiatan berhenti 

sejenak di Muzdalifah untuk memungut 70 batu kerikil yang akan digunakan 

untuk melontar jumrah.  

3) Mabit di Mina 

Setelah mabit di Muzdalifah, jemaah haji biasanya langsung beranjak dan 

bergerak menuju Mina untuk melaksanakan mabit tahap kedua. Mabit tahap 

kedua ini dilakukan selama dua hari, yaitu pada 11 dan 12 Zulhijjah bagi jemaah 

haji yang mengambil nafar awal, dan tiga hari, yakni pada 11, 12, dan 13 

Zulhijjah bagi jemaah haji nafar ṡani. Mabit ini dilakukan di Mina karena di 

                                                           
98Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan Haji dan Umrah (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 

179. 
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tempat inilah letak ketiga jumrah yang akan dilontar. Dengan bermabit 

(bermalam) di Mina, maka jemaah haji lebih dekat dan mudah dalam melempar 

jumrah. 

4) Melontar Jumrah 

Kata jumrah merupakan bentuk mufrad dari kata jamarat, yang memiliki 

makna kumpulan batu-batu kecil. Namun, kata tersebut akhirnya menjadi nama 

tempat yang dilempari batu kerikil oleh jemaah haji saat mereka berada di Mina. 

Melontar jumrah dilakukan pada hari Nahar/hari Tasyrik dan batu kerikil yang 

dilontarkan tersebut harus masuk ke lubang (marma). Ada tiga jumrah yang 

wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji, yaitu sebagai berikut: 

a) Jumrah Ūlᾱ adalah jumrah pertama yang harus dilakukan oleh jemaah 

haji, disebut juga jumrah Sugra (jumrah kecil) yang terletak di dekat 

Masjid Khaif Mina. 

b) Jumrah Wusṭᾱ adalah jumrah kedua yang harus dilakukan oleh jemaah 

haji. Jumrah ini juga disebut jumrah tsani, jaraknya dari jumrah ūlᾱ kira-

kira 156 M. 

c) Jumrah ‘Aqabah adalah jumrah ketiga yang harus dilakukan jemaah haji, 

ini juga disebut jumrah Kubra (jumrah besar), letaknya berada di pintu 

gerbang Mina, yang jaraknya sekitar 117 M dari jumrah kedua.99 

Melontar jumrah yang tiga ini merupakan perkara yang wajib 

dilakukan oleh setiap jemaah haji. Apabila perbuatan ini tidak dilakukan 

maka jemaah akan dikenakan dam/fidyah.  

5) Tawaf Wada’ 

                                                           
99Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah, h. 84-85. 
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Secara bahasa, tawaf wada' berarti tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang 

dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Tawaf ini dilakukan untuk 

menghormati Ka‛bah karena akan berpisah dan pulang ke tanah air masing-

masing jemaah. Orang yang diharuskan melakukan tawaf wada' tapi tidak 

melakukan tawaf, maka ia harus membayar dam. Ketentuan itu wajib 

menurut kebanyakan ulama, dan tidak ada tawaf wada' bagi yang haid dan 

nifas. Jika telah suci setelah meninggalkan Mekah, maka ia harus kembali dan 

tawaf. 

Sementara orang (penduduk) Mekah sendiri tidak perlu melakukan 

tawaf wada', karena mereka tinggal di sana. Hukum yang sama juga berlaku 

bagi orang yang rumahnya berada di Tanah Haram. Bagi orang yang 

rumahnya dekat dengan Tanah Haram ada dua pendapat. Pendapat yang 

mewajibkan tawaf dan pendapat yang tidak mewajibkannya, karena dekat 

kepada sesuatu bisa mengambil hukumnya.100 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wajib haji terbagi 

menjadi lima bagian antara lain: ihram dari miqat, mabit di muzdalifah, 

mabit di mina, melontar jumrah, dan tawaf wada’. 

e. Macam- Macam Haji 

Macam-macam haji dibagi sesuai dengan pelaksanaannya di tanah 

suci. Macam-macam haji ini tentunya harus memenuhi syarat dan rukun haji. 

Semua macam haji akan diterima sebagai ibadah jika dilaksanakan dengan 

                                                           
100Sabiq Mansur, Sosiologi Haji dan Umrah, h. 89. 
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benar sesuai tata cara yang berlaku.101 Haji terbagi menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1) Haji Ifrad 

Haji Ifrad merupakan jenis haji paling utama, di mana dilakukan dengan 

cara melaksanakan haji terlebih dahulu, lalu keluar dari Tanah Haram kemudian 

memulai ihram untuk umrah. Miqat paling utama untuk memulai ihram umrah 

adalah Ji‛ranah kemudian Tan‛im, lalu Hudaibiyah. Orang yang melaksanakan 

haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam kecuali apabila dia ingin berbuat 

sunah (bersedekah).102 

Pelaksanaan haji ifrad yakni setiba di Mekah, jemaah melakukan tawaf 

qudum (tawaf di awal kedatangan di Mekah), setelah itu melakukan sa‛i antara 

Shofa dan Marwah untuk hajinya tersebut (tanpa bertahallul), lalu menetapkan 

diri dalam kondisi berihram. Dalam keadaan ini, jemaah haji tidak boleh 

melakukan segala hal yang diharamkan ketika berihram. Jadi tetap dalam 

keadaan berihram hingga datang masa tahallul yakni pada tanggal 10 Zulhijjah. 

Setelah haji ifrad, jemaah melepas pakaian ihramnya dan boleh menggunakan 

pakaian lainnya.103 Dengan demikian, haji ifrad dapat dipahami sebagai jenis haji 

yang dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ibadah haji terlebih dahulu 

baru kemudian melaksanakan ibadah umrah.  

2) Haji Qiran 

                                                           
101Lukman Hakim, Catatan Petugas Kloter Haji (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding 

Managemen, 2022), h. 8. 
102Mujiburrahman, Rahasia Haji dan Umrah (Jakarta Selatan: Turos Khazanah Pustaka 

Islam, 2017), h. 63. 
103Lukman Hakim, Catatan Petugas Kloter Haji, h. 10, 
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Haji Qiran berarti menyatukan haji dan umrah. Sehingga dalam ber-

talbiyah, dia akan mengucapkan: (aku memenuhi panggilan-Mu dengan haji dan 

umrah bersamaan), dan ucapan tersebut merupakan tanda dia telah berihram. 

Cukup baginya mengerjakan manasik-manasik haji. Adapun manasik umrah 

sudah tercakup di dalam haji seperti wudhu sudah masuk ke dalam mandi. 

Kecuali apabila dia tawaf dan sa‛i sebelum wukuf di Arafah, maka sa‛inya 

terhitung sebagian bagian dari haji dan umrah. Adapun tawafnya belum 

termasuk tawaf haji karena syarat tawaf fardu dalam haji harus dilakukan 

setelah wukuf. Bagi orang yang melaksanakan haji qiran harus membayar dam 

dengan menyembelih seekor kambing. Dam ini tidak berlaku bagi penduduk 

Mekah karena dia tidak meninggalkan miqat-nya sebab miqat-nya adalah tanah 

Mekah itu sendiri.104 

Pelaksanaan haji qiran pertama dengan berihram untuk umrah dan 

berihram untuk haji, sebelum memulai tawaf. Kemudian saat memasuki Kota 

Mekah jemaah melakukan tawaf qudum (tawaf di awal kedatangan di Mekah). 

Setelah itu melakukan sa‛i antara Shafa dan Marwah, dilakukan untuk umrah 

dan hajinya sekaligus dengan satu sa‛i (tanpa bertahallul), tetapi masih dalam 

kondisi berihram dan tidak halal baginya untuk melakukan hal-hal yang 

diharamkan ketika ihram hingga datang masa tahallulnya di tanggal 10 

Zulhijjah.105 Dengan demikian, haji qiran dapat dipahami sebagai jenis haji yang 

dilakukan dengan mengabungkan pelaksanaan haji dan umrahnya.  

3) Haji Tamattu’ 

                                                           
104Mujiburrahman, Rahasia Haji dan Umrah, h. 63-64. 
105Lukman Hakim, Catatan Petugas Kloter Haji, h. 9. 
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Haji tamattu’ adalah haji yang didahului ibadah umrah terlebih dahulu. 

Jemaah haji tamattu’ terlebih dahulu berihram untuk umrah lalu bertahalul di 

Mekah dan bersenang-senang dengan segala larangan hingga tiba waktu haji 

kemudian dia berihram untuk haji.106 Syarat-syarat melaksanakan haji tamattu', 

antara lain: 

a) Dia bukan termasuk penduduk Masjidil Haram. Penduduk Masjidil Haram 

adalah orang yang jarak antara tempat tinggalnya dan Masjidil Haram 

tidak mengharuskan untuk melakukan qashar shalat. 

b) Mendahulukan umrah sebelum haji. 

c) Umrahnya dilaksanakan pada bulan-bulan haji 

d) Tidak kembali ke miqat haji dan tidak pula ke tempat yang berjarak sama 

dengannya untuk melakukan ihram haji. 

e) Haji dan umrahnya untuk satu orang.107 

Apabila seseorang melaksanakan lima hal di atas, maka dia telah 

melakukan haji tamattu’ dan wajib baginya membayar dam dengan 

menyembelih seekor kambing. Jika tidak menemukan, maka dia harus berpuasa 

tiga hari selama hari-hari haji sebelum tiba Hari Raya Kurban, baik puasa 

berturut-turut maupun berjeda dan berpuasa tujuh hari sepulangnya ke 

kampung halaman. Jika belum puasa tiga hari sekembalinya ke kampung 

halaman, maka dia harus berpuasa sepuluh hari baik berturut- turut maupun 

berjeda.108  

                                                           
106Mujiburrahman, Rahasia Haji dan Umrah, h. 64. 
107

Mujiburrahman, Rahasia Haji dan Umrah, h. 64. 
108Mujiburrahman, Rahasia Haji dan Umrah, h. 65. 
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Pelaksanaan haji tamattu’, yakni jemaah berihram untuk melaksanakan 

umrah pada bulan-bulan haji (bulan Syawwal, Zulqa‛dah, 10 hari pertama dari 

bulan Zulhijjah). Kemudian jemaah menyelesaikan rangkaian umrah dengan 

melaksanakan tawaf umrah, sa‛i umrah, kemudian bertahallul dari ihramnya, 

dengan cara memotong pendek atau mencukur sebagian rambut kepalanya 

Setelah tahallul, jemaah sudah terlepas dari kondisi ihram, hingga nanti 

datangnya hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Pada hari Tarwiyah ini 

(tanggal 8 Zulhijjah) jemaah berihram kembali dari Mekah untuk melaksanakan 

haji hingga sempurna.109 Dengan demikian, haji tamattu’ dapat dipahami sebagai 

jenis haji yang dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ibadah umrah 

terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa macam haji terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu’. 

f. Hikmah Haji 

Hikmah haji adalah makna-makna yang terkandung dalam setiap prosesi 

ibadah haji. Hikmah haji ini sangat banyak sekali yang dapat diperoleh orang-

orang yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tata urutan rukun dan 

wajib haji yang dilaksanakannya. Hikmah tersebut dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, namun secara umum hikmah ibadah haji dapat 

membebaskan seseorang dari dosa-dosa yang pernah di perbuatannya sehingga 

kembali ke fitrah kesuciannya.110  

Adapun hikmah dari melaksanakan haji, antara lain: 

1) Membina dan memupuk persatuan umat Islam 

                                                           
109Lukman Hakim, Catatan Petugas Kloter Haji, h. 9-10. 
110Ifham Choli, Study Islam (Jawa Tengah, Anggota IKAPI, 2024), h. 86. 
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2) Menghapus dosa 

3) Meningkatkan semangat juang 

4) Mendapat kehormatan sebagai tamu Allah swt. 

5) Mengadakan hubungan antara bangsa 

6) Menempati surga sebagai balasam amal.111 

Dengan adanya hikmah haji ini, maka seyogyanya dapat menjadikan 

jemaah haji merasakan kenikmatan dalam proses pelaksanakan ibadah haji. Hal 

ini, karena jemaah haji telah mengetahui rasia atau hikmah yang didapatkan 

dalam setiap ritual yang ada dalam pelaksanaan haji tersebut. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungkan atau menjelaskan 

secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini 

didapat dalam konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. 

Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari prosedur berfikir deduktif 

(aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada). 

Dakwah dalam pembinaan jemaah haji pada kerangka konseptual 

penelitian ini merupakan fokus utama penelitian. Berdasarkan fokus penelitian 

pada pembahasan sebelumnya maka bentuk dakwah yang menjadi deskripsi 

fokus penelitian yaitu dilihat dari bentuk dakwah bi al-Lisᾱn, bi al-Qalam, dan bi 

al-Ḥᾱl dalam upaya memberikan pemahaman tentang haji kepada jemaah 

melalui proses pemberian pembinaan kepada jemaah haji. 

 

 

 
                                                           

111M. Ali Hasan, Tuntunan Haji (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999), h. 2. 
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Dakwah dalam Pembinaan Jemaah Haji 

Dakwah bi al-Lisᾱn 

Dakwah bi al-Qalam 

Dakwah bi al-Ḥᾱl 

Bentuk Dakwah 

Pembinaan Jemaah Haji 

Hasil Penelitian 

Dakwah dalam pembinaan jemaah 

haji terbagi menjadi tiga bentuk, 

yaitu: 

1. Dakwah bi al-Lisᾱn, yaitu: 

bentuk monologis dan 

dialogis 

2. Dakwah bi al-Qalam, yaitu: 

Buku, Pamflet dan whatsapp 

3. Dakwah bi al-Ḥᾱl, yaitu: 

Simulasi Haji, Home Visit, 

Rome Visit 



 

77 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Etika Penelitian 

Pada hakekatnya, penelitian yang melibatkan manusia bertujuan untuk 

menemukan hal baru yang bermanfaat bagi manusia. Dalam melakukan 

penelitian bidang ilmu alam atau ilmu sosial tentu terlibat dalam masalah etika 

penelitian. Etika adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan 

moral mengenai perilaku dan hubungan seseorang dengan orang lain. 

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa tidak seorang pun yang dirugikan 

atau menanggung konsekuensi yang merugikan dari kegiatan penelitian.1 

Secara etik, suatu penelitian baru dapat dipertanggungjawabkan jika 

dilakukan dengan menghargai dan melindungi serta berlaku adil terhadap 

subyek penelitian sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam 

masyarakat, di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian yang tidak 

valid secara ilmiah, berisiko tidak bermanfaat bagi manusia, maka dapat 

dikategorikan tidak etis. Setidaknya ada empat prinsip dalam etika kegiatan 

penelitian yang wajib dipenuhi dalam rencana penelitian yang diajukan, yaitu:  

1. Menghormati Orang (Respect the Person) 

Prinsip etika penelitian yang pertama adalah menghormati orang. Yakni 

menghargai semua orang yang terlibat dalam rencana kegiatan penelitian yang 

                                                           
1Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), h. 690. 
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akan dilakukan. Dalam prinsip ini disebutkan ada 2 hal wajib diperhatikan, 

yaitu: 

a. Peneliti harus mempertimbangkan secara mendalam terhadap 

kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian (hasil penelitian). 

b. Terhadap subjek penelitian yang rentan terhadap bahaya penelitian, 

maka perlu diberikan perlindungan. 

Sehingga kegiatan penelitian dan hasil dari penelitian tersebut sebaiknya 

tidak merugikan manusia. Hasil penelitian bisa bermanfaat dan ketika penelitian 

memiliki dampak negatif, maka perlu disiapkan solusi untuk meredam 

dampaknya.  

2. Manfaat (Beneficence) 

Prinsip etika penelitian yang kedua adalah manfaat atau beneficence. 

Prinsip utamanya adalah kegiatan dan hasil penelitian memiliki manfaat 

sebesar-besarnya dan memiliki kerugian sekecil-kecilnya. Sehingga manfaat 

penelitian lebih maksimal dengan resiko yang lebih minimal.  

3. Tidak Membahayakan Subjek Penelitian (Non Maleficence)  

Prinsip etika dalam penelitian yang ketiga adalah tidak membahayakan 

subjek penelitian atau non maleficence. Artinya, kegiatan penelitian tidak 

membahayakan keselamatan dan kesehatan dari subjek penelitian. Hal ini sesuai 

prinsip Manfaat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, fokus utama 

dalam prinsip ini adalah mengurangi bahaya atau dampak negatif dari kegiatan 

maupun hasil penelitian yang dilakukan. 

4. Keadilan (Justice) 
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Prinsip etika penelitian yang terakhir adalah keadilan atau justice. Artinya 

ada keadilan dan keseimbangan terhadap semua aspek penelitian, diantaranya:  

 

a. Semua subjek penelitian diperlakukan dengan baik. 

b. Keseimbangan antara manfaat dan resiko, di mana diupayakan 

memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko.2 

Oleh karena itu, suatu penelitian dapat dinamakan beretika, apabila telah 

memenuhi beberapa prinsip dari etika penelitian, yaitu: menghormati orang 

(respect the person), barmanfaat (beneficence), tidak membahayakan subjek 

penelitian (non maleficence) dan keadilan (justice). 

B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu 

rumusan masalah yang diangkat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang di mana peneliti harus terjun 

langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan 

partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan 

sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi 

setempat.3 

                                                           
2Anastasia Suci Sukmawati dkk, Buku Ajar Metode Penelitian (Jambi: PT Sonspedia 

Publishing Indonesia, 2023), h. 17. 
3J.R Raco, Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya (Jakarta:PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 9. 



80 
 

 
 

Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di 

mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat 

data berada, baik dalam penelitian sekala kecil maupun besar.4  

Creswell, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran 

kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami, penelitian kualitatif merupakan riset 

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan 

dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga 

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan 

sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.5 Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),  yang di 

mana penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif.   

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian itu dilakukan. Lokasi 

penelitian ini dikatakan juga sebagai tempat di mana proses studi yang 

digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.6 

Lokasi penelitian ini, yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang 

beralamat di Jl. Rappocini Raya No 223, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan 90222. Telepon: (0411) 453572, 453015. Website: 

                                                           
4Sugiarti dkk, Desain Penelitian Kualitatif  Sastra (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2020), h. 39. 
5Juliansyah, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34. 
6Rifkhan, Pedoman Metodologi Penelitian Data dan Panel dan Kuesioner (Jawa Barat: 

Anggota IKAPI, 2023), h. 8. 
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Kemenag.go.id. Adapun profil lengkap dari Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar, yaitu: 

a. Sejarah Kementerian Agama Kota Makassar  

Lahirnya departemen Agama Republik Indonesia (RI), tidak dapat 

dipisahkan dengan dasar Negara yaitu pancasila dan undang-undang dasar 

1945. Hal ini merupakan Kristalisasi dari aspirasi serta tuntutan rakyat 

Indonesia yang religious. Dalam Departemen Agama itulah terlihat dengan jelas 

sistem dan mekanisme ketatanegaraan kita yang unik di mana Negara secara 

aktif dan positif mengembangkan kehidupan beragama, serta tidak menjadi 

Negara demokrasi. Dengan adanya, kantor jabatan agama daerah tersebut, 

secara berkelanjutan terbentuklah Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan oleh PPN.   

Setelah Negara kesatuan kita dinyatakan dalam keadaan yang aman, yang 

ditandai dengan terjadinya peralihan Negara RIS menjadi RI  pada tahun 1950, 

dengan demikian, pada pertengahan tahun 1951 (2 atau 3 bulan) pemberlakuan 

Undang-undang no. 22 tahun 1946 (1 April 1951) untuk luar Jawa dan Madura 

tersebut lahirlah Departemen  Agama  Kota Makassar dengan nama, Kantor 

Urusan Agama Kota besar Makassar yang beralamat di Jl. Karebosi Kantor 

Gubernur (Kantor Walikota Makassar sekarang). Pada masa ini disebut masa 

pembentukan dengan struktur organisasi Kantor Depertemen Agama yang 

masih sangat sederhana, dimana lebih dominan mengarah pada pelaksanaan 

tugas urusan penghuluan serta ibadah sosial.  

Adapun pejabat pertama pada saat itu adalah, sebagai berikut:  

1) Kepala kantor  : Abdul Rahman Tahir.  
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2) Sekertaris   : AR. Munir. 

3) Bagian   : Fahruddin HS.  

4) Bagian Ibadah Haji : Abdul Rahim. 

Selama masa pembentukan itu, segala macam upaya sosialisasi, 

konsiliodasi dan koordinasi terus dilakukan berkat bantuan serta dukungan baik 

dari pemerintah Kota Makassar, yang dijabat oleh Walikota Ahmad Dara 

Saharuddin ataupun dari Propinsi Sulawesi Selatan yang dijabat oleh Gubernur 

Sudiro. Adanya Kantor  Urusan  Agama kota besar Makassar secara deyure 

terjadi pada tahun 1952, setelah pindah kekantor hadat tinggi (Kantor Poltabes 

sekarang). masa itu, disebut dengan masa konsilidasi yang ditandai dengan 

terbentuknya beberapa bagian baru yakni bagian keuangan, dan kepegawaian.  

Bersamaan dengan tahun 1952 itu pula, berdiri pada Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Makassar yang merupakan kantor perwakilan beberapa 

daerah tingkat II dengan kepala kantor pertama ialah K. H. Muh. Husain Taha. 

Adanya Kantor  Urusan  Agama Kabupaten ini tidak berlangsung lama, di mana 

hanya berlangsung dari tahun 1956 s/d 1957, setelah terpecah  menjadi 5 

Kantor Urusan Agama Kabupaten, yaitu:  

1) Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa. 

2) Kantor Urusan Agama Kabupaten Jeneponto.  

3) Kantor Urusan Agama Kabupaten Maros. 

4) Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkep.  

5) Kantor Urusan Agama Kabupaten Takalar. 

Sejalan dengan itu pula pada tahun 1952 mulai dibentuk Kantor Urusan 

Agama Kecamatan, yakni: 
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1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, yang di jabati pertama kali oleh K. 

H. Ali Mabhan Daeng Tojeng pada tahun 1952. 

2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, yang di jabati oleh Baso Daeng 

Nangka pada tahun 1952. Kemudian, Setelah 3 tahun Abdul Rahman Tahir 

menjabat sebagai kepala kantor, yakni sekitar  tahun 1954, beliau dimutasi 

menjadi kepala jawatan urusan agama propinsi (JAURAP). Kemudian sebagai 

pengganti beliau K. H. Husain Taha.  

Dalam kebijakan kepemimpinan K. H. Husain Taha, terjadi pergeseran  

para pejabat pembantu beliau, yakni jabatan sekretaris yang sebelumnya 

dipegang oleh  AR. Munir kemudian di gantikan oleh H. Zainuddin, sama halnya 

juga dengan jabatan kepenghuluan yang sebelumnya dipegang oleh Fahruddin 

HS, yang kemudian di gantikan oleh Abu Bakar pada tahun 1956. Kemudian 

pada saat itu pula Kantor Urusan Agama Kota besar Makassar, dipindahkan ke Jl. 

WR. Supratman yang berlangsung sampai dengan tahun 1973. Adapun, masa 

jabatan K. H. Husain Taha berjalan selama 12 tahun, yang di mulai dari tahun 

1954 s/d 1966. Pada saat beliau memasuki pensiun (purnabakti).  Setelah itu, 

jabatan beliau digantikan oleh  M. Arsyad Daud pada awal tahun 1967 yang 

sebelumnya beliau menjabat sebagai kepala jawatan penerangan Agama Islam.  

Pada awal kepemimpinannya para pejabat pembantu M. Arsyad Daud 

ketika itu adalah, sebagai berikut: 

1) Untuk jabatan sekretaris (tata usaha), di jabati oleh Hamusta Ibrahim. 

2) Untuk jabatan kepenghuluan (kemudian menjadi Agama Islam, di jabati oleh 

Abu bakar. 

3) Untuk jabatan kepala penerangan Agama Islam, di jabati oleh Bakrie Wahid.  
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4) Untuk jabatan kepala pendidikan Agama Islam, di jabati oleh Syafriel Suhaeli. 

Setelah kurang lebih 1 tahun masa jabatan M. Arsyad Daud tepatnya pada 

tahun 1968 melalui Walikota H. M. Daeng Patompo atas nama pemerintah kota 

menerangkan satu peristiwa sejarah, yang berkenaan dengan dilaksanakannya 

MTQ tingkat nasional pertama di Kota Makassar. Sejalan dengan perkembangan 

dan perluasan wilayah pemerintah kota madya Makassar, ketika itu menjadikan 

sebagiaan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, khususnya di wilayah 

perbatasan dialihkan ke pemerintah kota madya. 

Terdapat 3 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan peralihan dari 

kabupaten Gowa dan Maros, yaitu:  

1) Kantor Urusan Agama Kec. Karuwisi, yang berubah nama pada tahun 1967 

menjadi Kantor Urusan Agama Kec. Panakukang, Kab. Gowa, yang di mana 

pada tahun 1972 di ahlihkan ke kota madya Ujung Pandang, dengan pejabat 

pertama yakni, H. Moh. Djawad Abdullah. 

2) Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate, Kab. Gowa. Pada tahun 1972 dialihkan 

ke kota madya ujung pandang, dengan pejabat pertama, yaitu Ahmad Sembo. 

3) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Biringkanaya, Kab. Maros. Pada tahun 

1972 dialihkan ke kota madya Ujung, dengan pejabat pertama, yaitu H. K. 

Usman. dengan demikian, sejak Kantor Urusan Agama Islam dinyatakan 

berdiri sendiri dan penghuluan berada dibawahnya, maka dibentuklah 

Kantor Perwakilan Departemen Agama (PERDEPAG), sebagai latar belakang 

lahirnya seksi-seksi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:  

a) Penerangan Agama Islam. 

b) Pendidikan Agama Islam. 
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c) Urusan Agama Islam. 

Adanya kantor perwakilan tersebut, yang kemudian menghilangkan 

istilah Kantor Urusan Agama Kota Makassar sebagai induk organisasi ketika itu, 

serta menjadikan M. Arsyad Daud untuk kedua kalinya di lantik kembali sebagai 

kantor perwakilan. Kantor perwakilan sekitar tahun 1974 sempat berkantor di 

jalan Gunung Batu Putih selama kurang lebih 1 tahun yang kemudian pada tahun 

1975 berpindah ke jalan Nuri. Pada saat itu M. Arsyad Daud dilantik untuk ketiga 

kalinya pada saat beberapa bulan kantor perwakilan berada di jalan Nuri, yang 

di mana sehubungan dengan adanya perubahan nama Kantor Perwakilan 

Departemen Agama, menjadi Kantor Departemen Agama, yang merujuk kepada 

surat keputusan menteri nomor 18 tahun 1975, tentang susunan organisasi dan 

tata kerja Departemen Agama (DEPAG) disempurnakan. Masa jabatan dari H. M. 

Arsyad Daud berjalan selama 19 tahun dimulai dari tahun 1967 s/d 1986. 

Setelah memasuki masa pensiun terjadi 5 kali pergantian Walikota Selama masa 

jabatan H. M. Arsyad Daud Walikota Makassar yang masing-masing, yaitu:  

1) Walikota Arumpala.  

2) Walikota H. Muh. Daeng Patompo.  

3) Walikota H. Abustam. 

4) Walikota H. Yance Raib. 

5) Walikota H. Suwahyo. 

Adapun pengganti H. M. Arsyad Daud, yaitu H. Mahmuddin yang 

sebelumnya beliau ialah Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sidrap. Masa 

jabatan H. Mahmuddin berlangsung selama 2 tahun dari tahun 1986 s/d tahun 

1988. Pada masa itu, periode H. M. Arsyad Daud ataupun H. Mahmuddin 
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terdapat orang yang paling banyak membantu keduanya, yakni Drs. H. Muh. 

Arief, Ms. dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor kepala sub. bagian 

tata usaha, yang kemudian pada tahun 1988 menduduki jabatan Kepala Kantor 

Departemen Agama. Kemudian, setelah adanya Kantor Departemen Agama yang 

sudah permanen, yaitu dijalan Rappocini Raya No. 223, yang di mana telah di 

tempati hingga saat ini telah terjadi pergantian sebanyak beberapa kali 

pergantian kepala kantor. 

Pada saat itu urusan pimpinan kepala Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar dijabat oleh Drs. H. Nurdin baturante, M.Ag. yang dimana terjadi 

perubahan struktur organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kota serta 

kabupaten diseluruh Indonesia, termasuk Kantor Kementerian Agama kota 

Makassar. Dengan mengacu pada KMA 373 tersebut, sehingga struktur 

organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai berikut:  

1) Kepala Kantor.  

2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha. 

3) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.  

4) Kepala Seksi Pend. Diniyah Dan Potren.  

5) Kepala Seksi PAIS. 

6) Kepala Seksi Penyelenggara Haji & Umrah. 

7) Kepala Seksi Bimas Islam. 

8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf.  

9) Penyelenggara Kristen. 
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Kemudian, dengan KMA 373 itu pula KUA Kecamatan yang dulunya hanya 

II KUA, pada saat ini telah tersebar menjadi 14 KUA Kecamatan dengan susunan, 

sebagai berikut:  

1) KUA Kec. Mariso. 

2) KUA Kec. Mamajang.  

3) KUA Kec. Tamalate.  

4) KUA Kec. Rappocini.  

5) KUA Kec. Makassar. 

6) KUA Kec. Ujung Pandang.  

7) KUA Kec. Wajo. 

8) KUA Kec. Bontoala. 

9) KUA Kec. Ujung tanah.  

10) KUA Kec. Tallo. 

11) KUA Kec. Panakkukang.  

12) KUA Kec. Biring kanaya.  

13) KUA Kec. Manggala. 

14) KUA Kec. Tamalanrea.   

Pada tanggal 1 Januari 2010 Kantor Depertemen Agama (DEPAG), 

berubah menjadi Kantor Kementerian Agama (KEMENAG), diseluruh bagian 

kota Indonesia atas  keputusan Menteri Agama.  

b. Visi Misi Kementerian Agama Kota Makassar 

Adapun visi dan misi Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai 

berikut:7 

                                                           

7Dokumen Kementerian Agama Kota Makassar. 
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1) Visi 

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, 

dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara 

kesatuan Republik Indonesia.  

 

 

2) Misi 

a) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan 

pelayanan kehidupan beragama.  

b) Meningkatkan penghayatan moral dan etika beragaman.  

c) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama. 

d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, memberdayakan umat 

beragama dan lembaga keagamaan. 

e) memperkokoh kerukunan umat beragama dan mengembangkan 

keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan 

Indonesia. 

c. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Makassar 

Struktur organisasi merupakan pola formal pengelompokkan orang dan 

pekerjaan. Pola formal kegiatan serta hubungan antara berbagai sub unit 

organisasi yang sering digambarkan dengan bagan organisasi. Suatu yang 

mengambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan 

jenis wewenang pejabat, bidang serta hubungan pekerjaan, garis perintah serta 
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tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi juga dapat 

dikatakan sebagai struktur organisasi.8 

Adapun struktur organisasi Kementerian Agama Kota Makasar, sebagai 

berikut:9 

 

Gambar 4.1  

d. Job Description Kementerian Agama Kota Makassar 

Job description atau deskripsi pekerjaan merupakan imformasi tertulis 

yang menjelaskan tugas serta tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan 

pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam suatu 

organisasi. Job description akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang 

harus dicapai oleh seseorang yang memegang jabatan tersebut. Job deskription 

yang jelas akan membantu pegawai meningkatkan kinerja pegawai, karena 

                                                           

8Nurlia, Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan 
(Perbandingan Antara Ekspektasi Harapan dengan Hasil Kerja), Meraja Journal, Vol 2, no 1, 
(2019), h. 54. 

9Dokumen Kementerian Agama Kota Makassar. 
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pegawai mempunyai arah terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan 

fungsinya.10 

Pada suatu perusahaan perlu dibentuk suatu struktur organisasi yang 

baik untuk lebih mengefisiensikan kerja para staf/karyawan. Adapun struktur 

organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai berikut :  

 

 

1) Kepala Kantor 

Adapun tugas dan fungsi kepala kantor adalah mengawasi seluruh 

kegiatan yang di lakukan di Kementerian Agama Kota Makassar. 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas: Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pelayanan serta pembinaan administrasi keuangan dan barang 

milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Makassar.  

Fungsi: Koordinasi  penyusunan rencana, evaluasi program serta 

anggaran laporan pelaksanaan urusan keuangan, penyusunan organisasi serta 

tata laksana, pengelolaan urusan  kepegawaian, penyusunan peraturan 

perundang-undangan serta bantuan hukum, pelaksanaan bimbingan kerukunan 

umat beragama, pelayanan informasi serta hubungan masyarakat, pelaksanaan 

                                                           

10Melisa Syelfiani, Pengaruh Deskripsi Pekerjaan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
Pada Kantor Camat Tembilahan, Journal Of Economi Business And Accounting, Vol 1, no 1, (2017), 
h. 44. 
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urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang 

atau kekayaan negara.  

Adapun pada Sub bagian Tata Usah memiliki bidang yang di dalamnya 

terdiri dari pembagian tugas dan fungsi, sebagai  berikut :  

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan rencana 

program dan anggaran, evaluasi dan laporan, dan pelaksanaan urusan 

keuangan. 

b) Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan 

informasi serta hubungan masyarakat. 

c) Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian memiliki tugas, 

yaitu:  Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan organisasi serta tata 

laksana dan pengeloalaan urusan kepegawaian. 

d) Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan, bantuan  hukum serta pelaksanaan urusan kerukunan umat 

beragama dan pelayanan masyarakat. 

e) Sub Bagian umum memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan urusan 

ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan serta 

pengelolaan, dan pelaporan barang   milik/kekayaan negara. 

3) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah 
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Tugas: Pelaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, serta 

pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan 

kebijakan teknis yang ditetapkan. 

Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis, serta perencanaan di 

bidang   pendidikan  madrasah, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, penyiapan 

pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan serta tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, 

kerja sama, pengelolaan  sistem informasi pendidikan madrasah, evaluasi serta 

penyusunan laporan dibidang pendidikan madrasah. 

Adapun pada seksi pendidikan madrasah, memiliki bidang yang di 

dalamnya terdiri dari pembagian tugas dan fungsi yaitu, sebagai berikut:  

a) Seksi Kurikulum dan Evaluasi memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan 

di bidang  kurikulum serta evaluasi pada, Raudlatul Athfal (RA), 

Madrasah Ibtidayah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah 

(MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).  

b) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, pembinaan di bidang kurikulum serta evaluasi pada, Raudlatul 

Athfal (RA), Madrasah Ibtidayah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).  

c) Seksi Sarana dan Prasarana memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis, pembinaan di 

bidang sarana dan prasarana pada, RA, MI, MTs, MA, dan MAK.  
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d) Seksi Kesiswaan memiliki tugas, yaitu: Melaksanakakan penyiapan bahan 

pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, serta pembinaan di bidang 

pengembangan potensi siswa pada  RA, MI, MTs, MA dan MAK.  

e) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, 

dan pengelolaan sistem informasi pendidikan, RA, MI, MTs, MA dan MAK.  

4) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pontren 

Tugas: Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan 

sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren 

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 

Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis serta perencanaan di 

bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pelaksanaan, pelayaan, 

bimbingan, serta pembinaan di bidang pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, 

diniyah formal serta kesejahteraan, pendidikan pesantren, pendidikan al-Qur’an, 

serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, 

evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok 

pesantren. 

Adapun pada seksi pendidikan diniyah dan pontren memiliki bidang yang 

di dalamnya terdiri dari pembagian tugas dan fungsi, sebagai berikut:  

a) Seksi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 
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teknis, serta pembinaan di bidang pendidikan madrasah diniyah 

takmiliyah.  

b) Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Kesetaraan memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, serta pembinaan di bidang diniyah formal dan kesetaraan.  

c) Seksi Pondok Pesantren memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis, serta pembinaan di  

bidang pondok pesantren.  

d) Seksi Pendidikan al-Qur’an memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbis, serta pembinaan di 

bidang pendidikan al-Qur’an   

e) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 

pelayanan, bimbingan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan 

sistem informasi pendidikan diniyah pesantren.  

5) Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam 

Tugas: Melakukan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan 

sitem informasi di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis 

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis serta perencanaan di 

bidang pendidikan agam Islam, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, pembinaan 

di bidang pendidikan agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa (SD/SDLB), 
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Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar 

Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB), pengelolaan sistem informasi 

pendidikan agama dan Islam, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang 

pendidikan agama Islam.  

Adapun pada seksi pendidikan agama Islam memiliki bidang yang di 

dalamnya terdiri dari pembagian tugas dan fungsi, sebagai berikut:  

a) Seksi Pendidikan Agam Islam (PAUD&TK) memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, bahan pelayanan, 

bimbingan teknis, serta pembinaan di bidang pendidikan agama Islam 

pada PAUD dan TK. 

b) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, serta pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada 

SD/SDLB.  

c) Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bimbingan 

teknis, serta pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada 

SMP/SMPLB  

d) Seksi Pendidikan Agam Islam pada SMA/SMALB/SMK memiliki tugas, 

yaitu: Melaksanakan penyediaan bahan pelaksanaan pelayanan, 

bimbingan teknis, serta pembinaan di bidang pendidikan agama Islam 

pada SMA/SMALB/SMK.  
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e) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, dan pembinaan di bidang pengelola sistem informasi pendidikan 

agama Islam. 

6) Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah 

Tugas: Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, serta, 

pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah di 

dasarkan pada  kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 

Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis, serta perencanaan di 

bidang penyelenggaraan haji dan umrah, penyiapan pelayanan, bimbingan, serta 

pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, trasportasi, 

perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jamaah haji dan 

umrah, pengelola sistem informasi dan umrah serta evaluasi, dan penyusunan 

laporan di bidang penyelenggara haji dan umrah.  

Adapun pada seksi penyelenggara haji dan umroh, memiliki bidang yang 

di dalamnya terdiri dari pembagian tugas dan fungsi yaitu, sebagai berikut: 

a) Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi Haji memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, serta pembinaan di bidang pembinaan haji dan umroh  

b) Seksi Pembinaan Haji dan Umrah memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, serta 

pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah.  
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c) Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji memiliki tugas, 

yaitu: Melaksanakan penyediaan bahan pelaksanaan penyiapan, 

bimbingan teknis, serta pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, 

dan perlengkapan haji. 

d) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, serta 

pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji.  

e) Seksi Sistem Imformasi Haji memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, serta 

pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi haji.  

7) Kepala Seksi Bimas Islam 

Tugas: Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, serta 

pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam, dan pembinaan 

syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan. 

Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis serta perencanaan di 

bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah, penyiapan pelayanan, 

bimbingan, pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan Kantor Urusan 

Agama, serta keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab 

rukyat, pembinaan syariah, pengelolaan sistem informasi urusan agama  Islam 

dan pembinaan syariah, serta evaluasi  dan penyusunan  laporan di bidang 

urusan agama Islam dan pembinaan syariah. 

Adapun pada seksi bimas Islam memiliki bidang yang di dalamnya terdiri 

dari pembagian tugas dan fungsi, sebagai berikut:  
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a) Seksi Kepenghuluan memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan penyiapan 

bahan pelaksanaaan pelayanan, bimbingan teknis, serta pembinaan di 

bidang pengelolaan kepenghuluan.  

b) Seksi pemberdayaan Kantor Urusan Agama memiliki tugas, yaitu: 

Melaksanakan penyiapan bahan  pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, serta pembinaan di bidang pemberdayaan Kantor Urusan Agama.  

c) Seksi Kemasjidan memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan penyiapan bahan 

pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis, serta pembinaan di bidang 

kemasjidan.  

d) Seksi Produk Halal Pembinaan Syariah serta Sistem Informasi.  

e) Seksi Urusan Agama Islam memiliki tugas, yaitu: Melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan syariah, dan 

pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam.  

8) Penyelenggara Zakat dan Wakaf 

Tugas: Memimpin kegiatan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan 

serta pengelolaan data dari informasi di bidang pembinaan syariah yang di 

dasarkan pada kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor 

Kementerian  Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama.  

Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di 

bidang pembinaan syariah, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, 

pembinaan di bidang penyuluhan, serta pengembangan syariah, hisab rukyat, 

pembinaan faham keagamaan, pengelolaan sistem informasi penyelenggara 

syariah dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pembinaan syariah.  
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9) Penyelenggara Kristen 

Tugas: Bimbingan masyarakat kristen memiliki tugas melaksanakan     

pelayanan, serta bimbingan di bidang masyarakat kristen. 

Fungsi: Penjabatan dan penerapan kebijakan teknis pada bidang bimbingan 

masyarakat Kristen terdiri dari lembaga dan sarana agama, penyuluhan, tenaga 

teknis keagamaan, pendidikan agama kristen, supervisi pendidikan, pelayanan 

keesaan  gereja serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang 

bimbingan masyarakat Kristen.11 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa di 

dalam job description atau deskripsi pekerjaan yang ada di Kementerian Agama 

Kota Makassar terdapat tugas dan fungsi dalam melakukan pelayanan kepada 

masyarakatnya 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah sebuah cara penelitian yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban dari masalah penelitian yang dirumuskan.12  

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

pendekatan dakwah. Adapun yang dimaksud dengan Pendekatan dakwah yaitu 

suatu penelitian yang menggunakan teori-teori ilmu dakwah untuk menjelaskan 

fenomena atau gejala yang terkait dengan dakwah dalam pembinaan jemaah haji 

di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.  

D. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

                                                           
11

Dokumen Kementerian Agama Kota Makassar 
12Ajat Rukayat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 6. 
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Sumber data primer adalah data yang didapatkan berdasarkan interaksi 

langsung antara pengumpul data dan sumber data.13 Sumber data primer ini 

merupakan data yang didapatkan secara langsung dengan tujuan untuk 

mendapat imformasi dari narasumber melalui wawancara terhadap pihak 

penyelenggara haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

2. Sumber Data skunder 

Sumber data skunder adalah sumber data yang didapatkan dari sumber-

sumber tercetak, di mana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain 

sebelumnya.14 Sumber data sekunder ini didapatkan dari buku, jurnal, artikel, 

internet, dan karya tulis ilmiah serta dokumen atau arsip yang terdapat pada 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang berhubungan atau berkaitan 

dengan pembahasan masalah yang menjadi objek penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.15 Dalam penelitian ini 

terdapat beberapa metode yang akan digunakan, antara lain: wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai, 

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 

                                                           
13Dermawan wibisono, Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 37. 
14Dermawan wibisono, Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi, h. 38. 
15Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method, h. 215. 
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kesempatan lain. Wawancara merupakan alat recheking atau pembuktian 

terhadap imformasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden yaitu 

intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan 

kepekaan nonverbal.16 

Wawancara menurut moleong, merupakan percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Ada beberapa jenis wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

merupakan wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan untuk 

diajukan kepada informan. Kemudian, wawancara semi terstruktur ini 

pelaksanaannya dilakukan lebih bebas atau lebih terbuka untuk menemukan 

permasalahan, di mana pihak yang diwawancarai diminta untuk berpendapat. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang di mana 

peneliti bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun terlebih 

dahulu untuk informan.17 Adapun Jenis wawancara yang digunakan peneliti 

disini adalah wawancara terstruktur.  

Dalam proses wawancara penentuan imforman pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Menurut sugiono, purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu 

                                                           
16Juliansyah, Metodologi Penelitian, h. 138. 
17Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Tengah: 

Pradina Pustaka, 2022), h. 125. 
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tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti. 

Adapun ciri-ciri khusus dari purposive sampling, yaitu: emergent sampling 

design/ sementara, serial selection of sample units/ mengelinding seperti bola 

salju (snowball), continuous adjustment or ‘focusing’ of the sample/disesuaikan 

dengan kebutuhan, dan selection to the point of redudancy/ dipilih sampai 

jenuh.18 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, karena peneliti merasa 

imforman yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti 

sebab informan yang dimaksud adalah imforman yang terlibat langsung secara 

aktif atau imforman yang di anggap mempunyai kemampuan dan mengerti 

terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun imforman dalam penelian ini terdiri 

dari 7 orang, di antaranya, yaitu: kasi penyelenggara haji dan umrah sekaligus 

pembimbing, 3 staf, dan 3 jemaah haji.  

2. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.19 Carthwright dan 

Cartwright, mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, 

dan mencermati serta merekam perilaku secara praktis untuk suatu tujuan 

tertentu. Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan dan diagnosis. Tujuan dari 

observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (site) yang diamati, 

                                                           
18Sugiono, Metode Penelitian dan pengembangan Research Development (Bandung: 

Alfabeta, 2019), h. 144. 
19Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method, h. 226. 
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aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam 

lingkungan tersebut beserta aktifitas dan perilaku yang dimunculkan, serta 

makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.20 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa observasi adalah 

kegitan mengamati objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran awal dari suatu penelitian yang akan diteliti.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan 

dengan aspek-aspek yang diteliti.21 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai Kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya. Dokumentasi 

juga bisa dijadikan bukti bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara dan 

observasi. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, alat atau 

instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti itu sendiri 

atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, 

                                                           
20Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), h. 118. 
21Widodo, metodologi penelitian populer dan praktis (Makassar: PT RajaGrapindo 

Persada, 2017), h. 30. 
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dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk 

mengumpulkan data, disebut pewawancara. Untuk mengumpulkan data dari 

sumber imformasi (imforman), pewawancara sebagai instrumen utama 

penelitian memerlukan instrumen bantuan.  

Instrumen bantuan bagi peneliti atau pewawancara yang lazim 

digunakan dibagi menjadi dua, yaitu: panduan atau pedoman wawancara 

mendalam dan alat rekaman seperti tape recorder, telepon selular, kamera foto, 

dan kamera video untuk merekam hasil wawancara mendalam atau hasil 

observasi. Alat rekaman digunakan apabila peneliti atau pewawancara 

mengalami kesulitan untuk mencatat hasi wawancara yang dilakukan.22 Dengan 

demikian, instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

manusia atau peneliti itu sendiri, panduan atau pedoman wawancara, dan alat 

rekaman.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah 

sebuah data menjadi imformasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi 

mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk mengambil kesimpulan dan 

menemukan solusi permasalahan yang diangkat.23 

Secara umum penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak 

menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Adapun 

teknik analisis data penelitian kualitatif, antara lain:  

                                                           
22Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif  (Depok: Raja Grafindo, 2014), h. 134-135. 
23

Umriati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian 
Pendidikan (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffari 2020), h. 87. 
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1. Reduki Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. 

2. Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data 

atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan 

sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka di saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.24 

                                                           
24Umriati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian 

Pendidikan, h. 88-89. 
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Dengan demikian, aktifitas dalam analisis data kualitatif terbagi menjadi 

tiga, yaitu: tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini, yakni uji 

keterpercayaan atau (Credibility), adapun cara untuk menguji kredibilitas data, 

antara lain: digunakan dengan tringulasi, menggunakan bahan referensi dan 

member check. 

1. Tringulasi  

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini merupakan kegiatan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagi cara, serta berbagai 

waktu. Oleh karena itu, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.  

a. Tringulasi Sumber 

Tringulasi sumber adalah kegiatan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber.  

b. Tringukasi Teknik 

Tringulasi teknik adalah kegiatan untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

menggunakan teknik yang berbeda.  

c. Tringulasi Waktu 

Dalam pengujian keabsahan data waktu juga kerap kali dapat 

mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan. Apabila data yang ingin di 

dapatkan lebih valid sehingga lebih kredibel dapat dilakukan dengan teknik 
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wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak 

masalah. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.  

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang lebih ditemukan oleh 

peneliti di sebut dengan bahan referensi. Contohnya, hasil dari kegiatan 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang 

interaksi manusia, ataupun gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-

foto. Pada penelitian kualitatif alat-alat bantu perekam data contohnya seperti 

camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung 

kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti, agar data yang didapatkan 

lebih di percaya sebaiknya data yang telah ditemukan perlu dilengkapi dengan 

foto-foto atau dokumen auntentik. 

3. Member Check  

Member Check merupakan proses pengecekan data yang didapatkan 

peneliti kepada pemberi data. Adapun tujuan dari member check ini ialah untuk 

mengetahui, seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data.25 Dengan demikian, data dapat lebih di percaya 

kebenarannya.

                                                           
25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ( Bandung: Alfabeta, 

2020), h. 368. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Dakwah dalam Pembinaan Jemaah Haji di Kantor Kementerian 

Agama Kota Makassar. 

Bentuk dakwah dalam pembinaan jemaah haji merupakan suatu bentuk 

upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Makassar dalam proses 

pembinaan yang dilakukan, dipraktekan pada jemaah haji guna tercapainya apa 

yang diharapkan yakni kemandirian jemaah dalam melaksanakan seluruh 

proses ibadah haji. 

Pilihan terhadap bentuk-bentuk dakwah yang ditawarkan oleh 

Kementerian Agama Kota Makassar memberikan bukti bahwa pada hakikatnya 

jalan dakwah dapat ditempuh melalui beberapa cara dan pilihan tergantung 

kemampuan seseorang yang melakukan dakwah tersebut. Legitimasi yang tidak 

tertulis di dalam masyarakat tentang bentuk-bentuk yang dapat dilakukan 

dalam proses berdakwah, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam 

penyampaian pesan dalam hal ini pesan-pesan yang terkait dengan proses 

penyelenggaraan ibadah haji. 

Proses pelaksanaan bentuk-bentuk dakwah dalam pembinaan jemaah 

haji di Kementerian Agama Kota Makassar dilakukan dalam beberapa proses 

tahap pembinaan jemaah haji.  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 
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“Terkait dengan penerapan bentuk dakwah dalam proses pembinaan 
jemaah haji kami melakukan dalam beberapa proses tahap pembinaan 
yaitu baik pembinaan di Tanah Air dan di Tanah Suci”1 

Pernyataan informan tersebut sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 

“Kami memang menerapkan bentuk dakwah ini dalam pembinaan jemaah 
haji itu di Tanah Air maupun di Tanah Suci”2 

Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas, dapat dipahami bahwa 

dalam proses pembinaan jemaah haji, Kementerian Agama Kota Makassar 

menerapkan bentuk-bentuk dakwah dalam dua tahap pembinaannya, yaitu: 

pembinaan di Tanah Air dan Tanah Suci. 

Pembinaan jemaah haji di Tanah Air merupakan pembinaan yang 

dilakukan sebelum berangkat ke Tanah Suci agar calon jemaah haji mengerti dan 

memahami bagaimana tata cara ibadah haji.  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Kalau pembinaan jemaah haji di Tanah Air sebenarnya di mulai pada 
saat jemaah mulai mendaftar sampai menuju keberangkatan. Kalau 
pembinaan pada saat mendaftar dan proses waiting list keberangkatan 
itu biasa menyangkut prosedur pendaftaran dan kepastian tahun 
keberangkatan. Sedangkan pembinaan menuju keberangkatan itu kami 
ada mengadakan pembinaan manasik massal tingkat Kota Makassar 
sebanyak 2 kali dan juga ada di kecamatan di setiap KUA sebanyak 8 kali 
di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, tapi kami dari Kementerian 
Agama Kota Makassar pada proses pembinaan di kecamatan berperan 
sebagai mentoring proses pelaksanaannya saja”3 

                                                           
1
Ambo Sakka Ambo (51 Tahun), Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan Pembimbing 

Kloter, Wawancara, Makassar, 29 April 2024.  
2
Nurnawati (53 Tahun), Staf Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 

24 April 2024. 
3
Ambo Sakka Ambo (51 Tahun), Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan Pembimbing 

Kloter, Wawancara, Makassar, 29 April 2024. 
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pembinaan 

jemaah haji di Tanah Air terkait dengan prosedur pendaftaran jemaah haji 

sampai dengan menuju keberangkatannya. Pernyataan informan diatas sejalan 

dengan pernyataan informan lainnya, sebagai berikut: 

“Sebenarnya pembinaan jemaah haji di Tanah Air mulai pada saat proses 
pendaftaran jemaah sampai dengan keberangkatannya dek.”4  

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat 

dipahami bahwa proses pembinaan jemaah haji di Tanah Air dimulai pada saat 

jemaah haji mulai melakukan pendaftaran, waiting list sampai dengan menuju 

keberangkatan. Pembinaan yang dimulai dari mulai pendaftaran ataupun 

jemaah waiting list biasanya terkait dengan prosedur pendaftaran dan kepastian 

jadwal keberangkatan. Sedangkan untuk pembinaan jemaah haji menuju 

keberangkatan Kementerian Agama Kota Makassar melakukan pembinaan 

manasik massal sebanyak dua kali dan pembinaan di tingkat kecamatan yang 

dilakukan sebanyak 8 kali di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Namun 

pada proses pembinaan di kecamatan ini yang melakukannya adalah KUA yang 

ada di Kota Makassar, sedangkan Kementerian Agama Kota Makassar berperan 

menjadi mentoring dalam proses pelaksanaannya. Adapun 14 kecamatan yang 

melakukan pembinaan, antara lain:  

1. Kecamatan Biring Kanaya. 

2. Kecamatan Tamalanrea. 

3. Kecamatan Manggala. 

4. Kecamatan Panakkukang. 

                                                           
4
St. Salmiah (42 Tahun), Staf Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 

24 April 2024. 
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5. Kecamatan Ujung Tanah. 

6. Kecamatan Bontoala. 

7. Kecamatan Tallo. 

8. Kecamatan Wajo. 

9. Kecamatan Ujung Pandang. 

10. Kecamatan Makassar. 

11. Kecamatan Mamajang. 

12. Kecamatan Mariso. 

13. Kecamatan Tamalate. 

14. Kecamatan Rapoccini. 

Adapun pembinaan di Tanah Suci merupakan pembinaan yang dilakukan 

selama jemaah melakukan ibadah haji di Mekkah maupun Madinah yang dimana 

pembimbing mendampingi dan memberi pengarahan kepada jemaah agar 

pelaksanaan ibadah haji lancar sesuai dengan tata cara ibadah haji.  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu:  

“Kalau di Tanah Suci kan tetap kita membimbing, melalui PPIH petugas 
kloter terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan, 
dokter, perawat, serta ketua regu dan rombongan, kemudian yang 
diamanahkan oleh pemerintah dari mulai Tanah Air, sampe ke Tanah 
Suci, termasuk bimbingan ibadahnya, perjalanan dan tuntunan 
kesehatan”5 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses 

pembinaan di Tanah Suci Kementerian Agama melakukan pembinaan melalui 

beberapa petugas haji yang dipilih oleh Menteri Agama untuk memberikan 

                                                           
5
Ambo Sakka Ambo (51 Tahun), Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan Pembimbing 

Kloter, Wawancara, Makassar, 29 April 2024. 
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pembinaan atau arahan kepada jemaah haji agar ibadah hajinya dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan 

informan lainnya, sebagai berikut:  

“Di Tanah Suci itu yang melakukan pembinaan biasanya petugas kloter di 
antaranya ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan, ketua 
regu dan ketua rombongan”6 

Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas, dapat dipahami bahwa 

proses pembinaan jemaah haji di Tanah suci dilakukan oleh petugas kloter yang 

tergabung dalam satu kelompok terbang (kloter) yang terdiri dari ketua kloter, 

pembimbing ibadah, dan petugas kesehatan yang dimana terdiri dari dokter dan 

perawat, ketuga rombongan dan ketua regu. 

Dalam melakukan pembinaan jemaah haji di Tanah Suci pembimbing 

sebelumnya telah menentukan jadwal pelaksanaannya. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan salah satu informan dari pihak Kementerian Agama Kota 

Makassar, sebagai berikut: 

“Di Tanah suci tetap ada pembinaan tapi yang membimbing tetap petugas 
kloter di Mekkah dan di Madinah juga ada tapi terbatas, kalau di Mekkah 
ada mushola di siapkan, ruangan yang besar untuk memuat kloter dan 
rombongan. Yang dilakukan setiap sepekan sekali karena di Mekkah 
sebanyak 28 hari, kalau di Madinah 8-9 hari”7 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa pembinaan di 

Tanah Suci dilakukan petugas kloter setiap sepekan/seminggu sekali di tempat 

yang sudah di siapkan sebelumnya baik di mushola maupun ruangan yang 

mampu memuat kloter dan rombongan.  

                                                           
6
St.Salmiah (42 Tahun), Staf Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 

24 April 2024. 
7
Ambo Sakka Ambo (51 Tahun), Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan Pembimbing 

Kloter, Wawancara, Makassar, 29 April 2024. 
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Merujuk dari apa yang dibahas diatas, Kementerian Agama Kota 

Makassar melakukan beberapa bentuk dakwah dalam tahap pembinaannya. 

Apabila dikaitkan dengan bentuk dakwah yang sudah di paparkan pada bab 

sebelumnya menurut Moh Ali Aziz terbagi menjadi tiga, yaitu: dakwah bi al-

Lisᾱn, dakwah bi al-Qalam, dan dakwah bi al-Ḥᾱl. Dengan demikian, dapat 

diketahui bahwa bentuk dakwah yang dilaksanakan dalam pembinaan jemaah 

haji di Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

1. Dakwah bi al-Lisᾱn 

Dakwah bi al-Lisᾱn dapat dilakukan dengan cara pendekatan persuasif 

melalui media lisan serta pendekatan tersebut dapat dilakukan secara individu 

maupun kolektif.8 Dakwah bi al-Lisᾱn biasanya diartikan sebagai penyampaian 

imformasi atau pesan dakwah melalui lisan atau komunikasi langsung antara 

subjek dan objek dakwah.9 

Adapun bentuk dakwah bi al-Lisᾱn yang dilakukan Kementerian Agama 

Kota Makassar dalam pembinaannya, antara lain: bentuk monologis melalui 

ceramah dan bentuk dialogis melalui diskusi/Tanya jawab dan konsultasi. Kedua 

macam dakwah bi al-Lisᾱn tersebut dilakukan pada proses pembinaan di Tanah 

Air maupun di Tanah Suci. 

a. Bentuk monologis 

Monologis adalah proses pelaksanaan dakwah yang berlangsung satu 

arah, di mana dᾱ‛i menyampaikan pesan-pesan agama dengan posisi yang bagus 

pada tempat yang telah disediakan, sementara mad‛ū mendengarkan pesan-

                                                           
8
Taufik Syam dkk, Bentuk Dakwah di Twitter Menjelang Pilkada DKI Jakarta Tahun 

2017, Jurnal Diskursus Islam, Vol 7 no 1, (2019), h. 152. 
9
Abdul Salam dkk, Dakwah Melalui Youtube (Analisis Pesan Dakwah Ustadz Hanan 

Attaki, Jurnal Washiyah, Vol 1 no 3, (2020), h. 656. 
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pesan yang disampaikan oleh dᾱ‛i.10 Terdapat beberapa macam bentuk 

monoligis dalam dakwah bi al-Lisᾱn, namun dalam proses pembinaan jemaah 

haji di Kementerian Agama Kota Makassar hanya menggunakan ceramah saja. 

Ceramah diartikan sebagai berbicara di depan khalayak atau audiens yang 

banyak, di mana biasanya terkait dengan penyampaian suatu pesan atau nasehat 

agama Islam salah satunya menyangkut ibadah haji.11  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Dalam proses menyampaikan ceramah tentang haji kepada jemaah kami 
tentunya mencocokkan dengan materi apa yang menjadi kebutuhan 
jemaah ketika melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kalau materi di 
Tanah Air terkait dengan pelaksanaan manasik ibadah, mulai dari 
berangkat kita, sudah ada itu tuntunan ibadah perjalanan sampai kita 
mendarat di bandara, ibadah di pesawat dan kegiatan selama di pesawat 
dll. Kemudian kalau di Mekkah lebih ke manasik ibadah yang terdiri dari 
tata cara niat untuk umrah, haji, tata cara tawaf, sai, kemudian kita wukuf 
di padang arafah tata caranya, mabit di mina dan mabit di muzdalifah, 
sampai tawaf ifadha dan tahallul serta tempat ziarah-ziarah yang ada di 
Mekkah. Begitupun di Madinah di jelaskan mengenai tata cara salat di 
masjid nawabi serta tempat-tempat ziarah juga”12 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam proses 

penyampaian ceramahnya Kementerian Agama Kota Makassar menyampaikan 

materi haji disesuaikan dengan yang di butuhkan oleh jemaah selama 

penyelenggaraan haji berlangsung baik ketika pemberangkatan sampe dengan 

pelaksanaan haji di Tanah Suci. Pernyataan informan di atas sejalan dengan 

pernyataan informan lainnya, sebagai berikut:  

                                                           
10

Nursan dkk, Model dakwah Mubalig dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Pattongko 
Kecamatan Sinjai Tengah, Jurnal Mercusuar, Vol 3, no 1, (2022), h. 205. 

11
Yusuf Zaini Abidin, Pengantar Retorika (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 127. 

12
Ambo Sakka Ambo (51 Tahun), Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan Pembimbing 

Kloter, Wawancara, Makassar, 29 April 2024. 
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“Waktu itu pas saya ikut pembinaan materi yang di sampaikan itu tentang 
situasi di pesawat, tayammumnya, tata cara shalatnya. Serta adab ketika 
di arab, maksudnya bagaimanalah kita ketika di sana kita bisa bergaul 
dengan baik”13 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa materi atau 

pesan dakwah yang disampaikan biasanya tentang pelaksanaan manasik ibadah, 

ibadah dan kegiatan selama di pesawat, adab-adab selama di Tanah Suci, tata 

cara ibadah di tempat tertentu, serta tempat-tempat ziarah di Mekkah maupun 

Madinah.  Selain itu salah satu informan juga mengatakan, sebagai berikut: 

“Dalam melakukan ceramah di Tanah Air maupun di Tanah Suci kami 
menggunakan model jemaah bersaf kami di atas mimbar, ataupun kami 
duduk Melantai bersama, hal ini disesuaikan dengan tempat 
pembinaanya.”14 

 Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa 

model yang digunakan Kementerian Agama Kota Makassar dalam ceramahnya, 

hal ini dilakukan karena penyampaian ceramahnya disesuaikan dan kondisi 

tempat berlangsungnya pembinaan tersebut. Pernyataan informan diatas sejalan 

dengan pernyataan informan lainnya, sebagai berikut:  

“Kalau Kementerian Agama itu ceramahnya biasanya pake mimbar dan 
melantai di sesuaikan dengan tempatnya”15 

Adapun tempat penyampaian ceramahnya dilakukan di gedung dan 

masjid yang telah dipersiapkan oleh Kementerian Agama Kota Makassar. 

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan lainnya, yaitu: 

“Waktu itu pas pembinaan di gedung, ceramahnya di lakukan dengan 
model saya sebagai jemaah itu duduk bersaf dan pembina di atas mimbar, 

                                                           
13

Nurnawati (53 Tahun), Staf Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 24 April 2024. 

14
Ambo Sakka Ambo (51 Tahun), Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan Pembimbing 

Kloter, Wawancara, Makassar, 29 April 2024. 
15

St. Salmiah (42 Tahun), Staf Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 24 April 2024. 
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tapi kalau pembinaan di masjid jemaah dan pembina sama-sama 
melantai”16 

Selain itu Kementerian Agama Kota Makassar dalam pembinaanya 

menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan di pahami oleh jemaah haji. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai berikut: 

“Untuk penggunaan bahasa dalam ceramah kami biasa mencampurkan 
antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah agar jemaah dapat lebih 
mudah memahami materi yang disampaikan pembimbing”17 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa untuk 

memudahkan jemaahnya memahami materi haji Kementerian Agama Kota 

Makassar mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Makassar dalam 

penyampaian ceramahnya. Pernyataan informan diatas sejalan dengan 

pernyataan informan lainnya, sebagai berikut: 

“Biasanya penyampaian ceramahnya itu disampaikan dengan 
mengunakan bahasa Makassar dan Indonesia”18 
 
Selain itu ada yang mengatakan, bahwa: 
 
“Kalau penyampaiannya pake bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pake 
bahasa Makassar, karena banyak kan jemaah yang anu toh yang ndak 
terlalu bisa bahasa Indonesia”19 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat dipahami 

bahwa Kementerian Agama Kota Makassar dalam melakukan ceramahnya 

menggunakan model bersaf mimbar, serta bersaf melantai Karena Kementerian 

                                                           
16

Mira (39 Tahun), Jemaah Haji Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 28 April 2024. 
 

17
St. Salmiah (42 Tahun), Staf Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 24 April 2024. 
18

Mira (39 Tahun), Jemaah Haji Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 28 April 2024. 

19
Nurnawati (53 Tahun), Staf Kementerian Agama Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 24 April 2024. 
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Agama Kota Makassar melakukan pembinaan di gedung dan juga masjid. Selain 

itu Kementerian Agama Kota Makassar menggunakan bahasa Indonesia dan 

daerah dalam penyampaian ceramahnya, hal ini dilakukan karena masih ada 

jemaah yang tidak terlalu bisa menggunakan bahasa Indonesia. 

b. Bentuk dialogis 

Dialogis dimaksudkan di sini adalah dᾱ‛i dalam berdakwah membuka 

ruang untuk berdialog dengan mad‛ū nya dalam rangka menyampaikan pesan-

pesan agama dan menyerap informasi dari mad‛ū tentang pemahaman 

keagamaan mad‛ū. Pada bentuk dialogis ini interaksi antara dᾱ‛i  dengan mad‛ū  

terjadi sangat intens. Sehingga bentuk dialogis ini kadang terlihat seperti saling 

memberi dan menerima imformasi.20 Dakwah bi al-Lisᾱn bentuk dialogis ini 

dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Diskusi/Tanya Jawab 

Salah satu penyampaian pembelajaran melalui interaksi dua arah, dari 

subjek dakwah kepada objek dakwah agar diperoleh jawaban kepastian materi 

disebut dengan diskusi atau Tanya jawab.21 Diskusi/Tanya jawab dapat 

diartikan sebagai proses dialog teratur yang melibatkan sekelompok orang yang 

terlibat dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan 

untuk berbagi pengalaman dan dan informasi, membuat keputusan, atau 

memecahkan masalah.22  

                                                           
20

Nursan dkk, Model dakwah Mubalig dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Pattongko 
Kecamatan Sinjai Tengah, Jurnal Mercusuar, Vol 3, no 1, (2022), h. 204. 

21
Abdullah dan Jamahari, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh KUA di 

Kecamatan Tungkal Ilir, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, no, (2021), h,31 
22

Suparman S, Gaya Belajar yang Menyenangkan Siswa (Yogyakarta: Pinus Book 
Publisher), 2010, h. 149. 
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Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Kalau diskusi biasanya kami lakukan pada saat selesai pemberian materi 
manasik kepada jemaah haji. biasanya modelnya itu kami meminta 
jemaah untuk bertanya ataupun kami menanyakan kepada jemaah 
tentang materi yang telah disampaikan untuk mengetes sejauh mana 
pemahaman jemaah terkait dengan materi yang disampaikan”23 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa diskusi dengan 

jemaah haji ini biasa dilakukan pada saat selesai pemberian materi manasik oleh 

pembina jemaah haji. Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan 

informan lainnya, sebagai berikut: 

“Bentuk diskusinya timbal balik. Jadi setelah di berikan materi manasik, 
biasa pembimbing bertanya ada yang mau di tanyakan, setelah itu 
pemateri bertanya kembali kepada jemaah tentang pemahaman materi 
yang di tangkap oleh calon jemaah haji”24 

Pernyataan ini di dukung juga oleh jemaah haji, sebagai berikut: 

“Dalam diskusinya itu biasa saya bertanya duluan kepada pembina, dan 
biasanya setelah itu pembina bertanya balik kepada jemaah tentang 
materi yang dibahas”25 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat dipahami 

bahwa diskusi/Tanya jawab pada proses pembinaan jemaah haji di Kementerian 

Agama Kota Makassar dilakukan dengan model timbal balik dimana 

pembimbing meminta jemaah untuk bertanya hal yang belum dipahami atau 

pembimbing yang bertanya tentang materi yang disampaikan dengan tujuan 
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untuk melihat sejauh mana pemahaman jemaah akan materi yang dibahas 

sebelumya. 

2) Konsultasi Haji 

Konsultasi haji pada dasarnya dilakukan secara perorangan dalam format 

tatap muka antara pihak dari Kementerian Agama Kota Makassar dengan 

jemaah haji. Konsultasi haji di Kementerian Agama Kota Makassar dilakukan 

guna mendapat kesimpulan, nasehat, saran terkait dengan suatu yang ingin 

diketahui oleh jemaah haji.  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Konsultasi haji ini biasanya dilakukan semenjak jemaah haji melakukan 
pendaftaran dimana biasa jemaah haji itu menanyakan terkait tata cara 
pendaftaran ataupun syarat untuk melakukan pendaftaran”26 

Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan informan lainnya, 

sebagai berikut: 

“Konsultasi jemaah pada saat masih di Tanah Air itu yang pertama itu, 
biasa kalau mau daftar, bertanya tentang kalau mau mendaftar apa yang 
di siapkan untuk mendaftar. Kemudian biasa juga ada jemaah yang 
bertanya tentang kapan jawalnya berangkatnya dia, nah biasa kami 
carikan ini di ada namanya haji pintar karena biasa mereka ndak puas 
kalau dia sendiri yang cari walaupun dia sudah tau masa berangkatnya”27 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Kementerian 

Agama Kota Makassar membuka konsultasi haji semenjak pendaftaran, masa 

tunggu dan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Selain itu dari pihak Kementerian 

Agama Kota Makassar mengatakan, sebagai berikut: 
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“Kalau untuk konsultusi di Tanah Air biasa jemaah haji itu langsung 
datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dan menanyakan 
tentang haji kepada staf yang ada disana, namun ketika di Tanah Suci 
jemaah konsultusi tentang haji itu ke ketua regu, kalau ketua regu tidak 
bisa maka kemudian dia konsultasi ke ketua rombongan jika tidak bisa 
juga baru konsultasi ke ketua kloter”28 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa bagi jemaah haji 

ingin melakukan konsultasi sebelum keberangkatan, maka jemaah haji perlu 

datang langsung ke Kementerian Agama Kota Makassar, sedangkan ketika 

sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci jemaah haji konsultasi pada 

ketua regu, ketua rombongan dan ketua kloter.  

Adanya konsultasi haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama ternyata 

dapat membantu jemaah lebih mudah memahami hal yang menyangkut haji. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan jemaah haji, sebagai berikut: 

“Kalau saya memang lebih nyaman untuk konsultasi apa saja yang saya 
tidak ketahui tentang haji, dan dengan konsultasi ini saya lebih mudah 
memahami segala bentuk proses haji, saya melakukan konsultasi tentang 
haji ini mulai tiga tahun sebelum keberangkatan saya rutin mendatangi 
depag untuk konsultasi tentang kapan pasti jadwal keberangkatan saya”29 

Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan informan lainnya, 

sebagai berikut: 

“Kalau ada yang tidak ku tau tentang haji biasanya langsungku konsultasi 
dengan para penyelenggara haji, dan kurasa konsultasi secara langsung 
ini namudahkanka memahami tentang pelaksanaan haji”30 

 Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa jemaah haji lebih 

mudah memahami segala hal yang menyangkut haji melalui konsultasi yang 

mereka langsung lakukan dengan pihak penyelenggara haji dan umrah. 
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2. Dakwah bi al-Qalam 

Dakwah yang dilakukan secara tidak langsung dengan proses face to face, 

akan tetapi melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh subjek dakwah berisi 

tentang pesan-pesan dakwah yang selanjutnya disebar pada objek dakwah di 

sebut dengan dakwah bi al-Qalam. Dalam dakwah tulisan dimediasi oleh media 

perantara. Pesan dakwah tulisan yang yang ditangkap/diterima atau diresapi 

objek dakwah biasanya lebih ditentukan oleh pemahaman dan keterampilan 

objek dakwah untuk menginterpretasikan pesan dakwah yang tertulis tersebut.  

Adapun dakwah bi al-Qalam yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar dalam pembinaannya, antara lain: dakwah bi al-Qalam melalui buku 

tuntunan manasik haji dan umrah, dakwah bi al-Qalam melalui media pamplet, 

yang di lakukan di Tanah Air. Sedangkan dakwah bi al-Qalam melalui whatsapp 

dilakukan di Tanah Air dan Tanah Suci.  

a. Dakwah bi bi al-Qalam melalui buku tuntunan manasik haji dan umrah 

Buku dapat didefinisikan sebagai sejumlah pesan tertulis yang 

memungkinkan memuat banyak pesan dan memiliki arti bagi masyarakat luas, 

direncanakan untuk pengetahuan publik tentang sesuatu serta direkam dalam 

bahan yang tidak mudah rusak dan mudah dibawa. Tujuan utamanya memberi 

penerangan, penyajikan dan menjelaskan, serta mengabadikan sesuatu dan 

memindahkan pengetahuan dan informasi di tengah masyarakat dengan 

memperhatikan kemudahan dan penampilan.31  
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Kehadiran buku tuntunan manasik merupakan upaya pemerintah 

mengantarkan jemaah haji dapat melaksanakan ibadah hajinya sesuai ketentuan 

syariah, memahami urutan pelaksanaan perjalanan ibadah haji, dan menjadikan 

jemaah haji yang mandiri serta tidak bergantung kepada pihak lain.  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Tujuan diadakan buku ini diharapkan dapat membantu setiap jemaah 
haji untuk lebih memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang 
proses ibadah haji, serta diharapkan menjadi tuntunan bagi jemaah haji 
ketika pelaksaan ibadah haji berlangsung. Buku manasik iya isinya terkait 
dengan persiapan, pelaksanaan perjalanan, kemudian menjaga dan 
memelihara kesehatan nah itu yang di ajarkan di dalamnya, doa-doa-nya, 
bacaan selama melaksanakan ibadah haji, serta materi yang terbaru 
adalah manasik haji bagi lansia”32 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan 

diadakannya buku manasik haji dan umrah ini adalah untuk membantu jemaah 

haji lebih memahami akan proses penyelenggaraan ibadah haji. Adapun di dalam 

buku manasik ini terdapat materi-materi haji yang dapat dijadikan acuan bagi 

jemaah ketika melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Pernyataan informan di 

atas sejalan dengan pernyataan informan lainnya, sebagai berikut: 

“Di dalam buku manasik itu isinya terkait dengan tuntunan manasik haji, 
doa-doa dan zikir-zikir, serta ada materi yang baru yaitu manasik haji 
lansia, dan buku ini kami bagikan pada saat sebelum dimulainya 
pembinaan manasik hajinya”33 

Pernyatan imforman ini sejalan dengan pernyataan imforman lainnya, 

yaitu: 
“Iye, kalau buku manasik haji dibagikan sama depag sebelum manasik 
haji dimulai, dan isinya saya lihat lumayan lengkap mulai dari hal-hal 
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yang harus disiapkan pada saat berhaji, ibadah-ibadahnya dan doa-
doanya juga”34 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa materi atau 

pesan dakwah yang ada pada buku manasik haji dan umrah, antara lain: 

menyangkut tuntunan manasik haji, doa-doa dan zikir-zikir, persiapan, 

pelaksanaan perjalanan, kemudian menjaga dan memelihara kesehatan, manasik 

haji lansia dan lain-lain. Selain dari informasi tersebut salah satu pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar ada juga yang mengatakan bahwa: 

"Untuk materi yang ada di poin manasik lansia itu sendiri terkait dengan 
rukhsah-rukhsah bagi jemaah haji lansia ketika melaksanakan ibadah 
hajinya baik ketika di Mekkah maupun di Madinah, Nah materi manasik 
haji lansia ini ada karena pada tahun 2023 itu berbeda dengan tahun 
sebelumnya di mana pelaksanaan haji pada tahun ini temanya itu 
mengusung tema haji ramah lansia”35 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pada tahun 2023 

terdapat tambahan materi manasik lansia yang dicantumkan pada buku manasik 

haji dan umrah. Hal ini karena pada tahun 2023 penyelenggaraan ibadah haji 

dan umrah itu mengusung tema penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan 

dan ramah lansia. Ada beberapa poin yang tercantum dalam buku manasik 

terkait dengan manasik haji lansia, yaitu terkait dengan rukhsah-rukhsah 

(keringanan hukum) dalam ibadah haji agar ibadah yang mereka lakukan tetap 

sempurna meski dengan sejumlah keterbatasan.  

Rukhsah-rukhsah (keringanan hukum) dalam ibadah haji ini dapat 

dilakukan pada saat melakukan ibadah di Madinah, ihram dari miqat, Makkah, 
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Arafah, Muzdalifah, Mina dan Makkah pasca Armuzna. Dengan demikian, kondisi 

lemah dan sakit tidak menghalangi mereka untuk tetap melaksanakan haji 

sesuai dengan syariat dan hakikat sehingga ibadah haji mereka sah, sempurna, 

dan mabrur.  

b. Dakwah bi al-Qalam melalui media pamflet 

Perkembangan teknologi yang menghasilkan alat atau cara dalam 

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

seharusnya mendorong pelaksanaan dakwah melalui tulisan semakin 

berkembang. Dalam keadaan demikian, tulisan bukan hanya tersajikan dalam 

kertas atau dicetak pada kertas melainkan dapat pula dituangkan dalam lukisan 

atau spanduk, pamplet dan sejenisnya. 

Pesan-pesan yang akan disampaikan kepada khalayak dapat disiapkan 

sedemikian rupa dengan berbagai macam tampilan. Bahkan pesan-pesan itu 

dapat ditambah dengan gambar dan ilustrasi yang akan memperkuat isi pesan 

agar mudah dipahami oleh khalayak.36 Dalam hal ini Kementerian Agama Kota 

Makassar memanfaatkan pamflet ini dalam proses pembinaan jemaah hajinya.  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Pamflet itu kami buat untuk di tempel di papan imformasi dengan tujuan 
agar ketika jemaah haji datang ke Kementerian Agama Kota Makassar 
dapat mendapatkan informasi terkait waktu pemberangkatan sampai 
waktu kepulangan ke Tanah Air, kalau hal-hal yang ada di pamplet itu 
menyangkut rencana perjalanan haji jemaah”37  
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pamflet yang 

dibuat Kementerian Agama Kota Makassar berisi tentang rencana perjalanan 

jemaah haji yang didalamnya terdapat tanggal mulai keberangkatan sampai 

kepulangan jemaah haji. Selain informasi tersebut ada juga yang mengatakan 

bahwa: 

“Iye, Pamflet ini memang ada saya lihat di tempel di papan imformasi 
berdekatan dengan informasi jemaah yang akan berangkat pada tahun 
itu, dan saya lihat pamflet ini setiap saya datang menanyakan jadwal 
keberangkatan pasti ada di tempel di situ, karena memang saya itu dari 
tiga tahun sebelum keberangkatan, saya rutin mengunjungi depag untuk 
bertanya kepastian keberangkatan haji saya”38 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Pamflet tersebut 

di tempel di papan informasi yang ada di kantor penyelenggara haji dan umrah 

berdekatan dengan imformasi jemaah yang akan berangkat pada tahun yang 

akan datang, dengan tujuan agar ketika jemaah haji datang ke Kementerian 

Agama Kota Makassar, jemaah haji mendapatkan imformasi terkait dengan 

rencana perjalanannya. Berdasarkan hasil observasi bahwa pamflet ini dibuat 

semenarik mungkin dengan dicantumkan gambar-gambar yang dapat menarik 

minat seseorang untuk melihatnya. 

c. Dakwah bi al-Qalam melalui media sosial Whatsapp 

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan 

komunikasi. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar data dan isu yang 

termuat di dalamnya. Selain itu, menyampaikan imformasi kepada pihak lain 

merupakan keunggulan dari media sosial. Konten-konten di dalam media sosial 

berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, 
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sosial ekonomi, keyakinan, tradisi, dan tedensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

benar jika dalam arti positif media sosial adalah sebuah ensiklopedia global yang 

tumbuh dengan cepat. 

Whatsapp menjadi salah satu media sosial yang sudah tidak asing lagi di 

kalangan masyarakat modern. Berbagai lapisan masyarakat mulai dari remaja 

hingga dewasa memanfaatkan media whatsapp sebagai sarana untuk 

berkomunikasi.39 Salah satu yang menggunakan whatsapp dalam penyaluran 

imformasinya, yaitu Kementerian Agama Kota Makassar. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: 

“Biasa juga kita menggunakan wa untuk mengirim imformasi kepada 
jemaah, kita kan punya grup jemaah haji, nah di grup wa itu kita 
sampaikan imformasi yang menyangkut haji kepada jemaah seperti 
contohnya ketentuan dari pusat bahwa barang-barang jemaah yang boleh 
dibawa ada sekian kg, kemudian apa-apa saja yang bisa dan tidak bisa 
dibawa oleh jemaah itukan imformasi yang di sampaikan kepada 
jemaah”40 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Kementerian 

Agama Kota Makassar memanfaatkan whatsapp group pada pembinaannya 

untuk memberikan informasi sekaligus terus mengingatkan jemaah akan hal-hal 

yang perlu diperhatikan oleh jemaah ketika melaksanakan ibadah haji. Pendapat 

lain disampaikan oleh salah satu informan, sebagai berikut: 

“Iye, kami memang ada grup wa jemaah yang dibuat depag, biasanya info 
yang ada di grup itu seperti jadwal kegiatan pembinaan yang dilakukan 
depag, kegiatan-kegiatan haji, kesiapan berkas dll”41 
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa 

imformasi yang disampaikan melalui whatsapp group oleh Kementerian Agama 

Kota Makassar diantaranya, terkait dengan ketentuan berat barang jemaah, hal-

hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa oleh jemaah ketika berhaji, 

jadwal kegiatan pembinaan, kegiatan-kegiatan selama melaksanakan haji, 

kesiapan berkas, dan lain-lain. 

3. Dakwah bi al-Ḥᾱl. 

Dakwah bi al-Ḥᾱl sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru dalam 

dunia dakwah, karena sumber peristilahan tersebut bermula dari al-Qur’an 

maupun hadis dan juga sirah Nabi. Dakwah bi al-Ḥᾱl dapat dikatakan sebagai 

upaya dakwah dengan melakukan perbuatan yang nyata, tentu wujudnya 

beraneka ragam. 

Dakwah bi al-Ḥᾱl tidak hanya berkaitan dengan masalah usaha 

peningkatan kesejahteraan fisik material saja tetapi juga termasuk usaha 

pemenuhan dan peningkatan kebutuhan dan kesejahteraan non material, usaha 

ini seperti meningkatkan kualitas pengamalan ibadah, akhlak, yang lebih dikenal 

dengan pengembangan sumber daya manusia.42 

Adapun Dakwah bi al-Ḥᾱl yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar dalam pembinaannya, antara lain: simulasi haji, home visit, dilakukan 

di Tanah Air sedangkan rome visit dilakukan di Tanah Suci. 
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a. Simulasi Haji 

Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata 

beserta keadaan sekelilingnya (state of affairs). Aksi melakukan simulasi ini 

secara umum mengambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari suatu hal yang 

di simulasikan. Secara umum tujuan diadakan simulasi haji ini adalah untuk 

keberhasilan praktek dari suatu rencana yang ditetapkan. Simulasi haji ini dapat 

membantu jemaah untuk memahami urutan dan tata cara pelaksanaan ibadah 

haji secara praktis, sehingga mereka dapat mengikuti dan melaksanakan ibadah 

dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan dari 

pihak Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai berikut: 

“Simulasi ini dilakukan sebenarnya untuk membuat jemaah mengetahui 
kondisi nyata dari tempat mereka melakukan ibadah haji nantinya. 
Simulasi ini biasa kami lakukan di Asrama haji sudiang. Di kegiatan 
simulasi kami biasanya mensimulasikan terkait dengan simulasi pada 
saat naik pesawat, simulasi turun ke imigrasi, simulasi tentang ibadah 
wajib haji, Itu disimulasikan semua kepada jemaah haji”43 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa simulasi 

dilakukan guna membuat jemaah lebih memahami kondisi nyata tempat 

pelaksanaan ibadah hajinya dan simulasi ini biasanya dilakukan Kementerian 

Agama Kota Makassar di Asrama haji. Dalam kegiatan ini jemaah haji diberikan 

simulasi tentang naik di pesawat, simulasi turun ke imigrasi, simulasi tentang 

ibadah wajib haji seperti cara pakai ihram, cara bertawaf, sai dan lain-lain. 

Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan informan lainnya, 

sebagai berikut: 

“Kalau simulasi ini biasa di lakukan setelah teori kalau udah selesai teori 
biasa langsung di praktikan atau di simulasikan. Simulasi itu biasa terkait 
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dengan ibadah yang dilakukan selama berhaji iya seperti cara pakai 
ihram, cara bertawaf, sai”44 

Adanya simulasi haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota 

Makassar ternyata dapat membantu jemaah lebih mudah memahami hal yang 

menyangkut haji. Sebagaimana hasil wawancara dengan jemaah haji, sebagai 

berikut: 

“Kalau saya lebih mudah paham tentang manasik haji itu pada saat 
disimulasikan secara langsung. Apalagi kalau jemaah haji yang sudah tua-
tua biasanya akan lebih mudah menangkap ketika melihat secara 
langsung”45 

Selain dari informasi itu, ada juga yang mengatakan, bahwa: 

“Kalau saya lebih kusuka dan lebih kupaham itu manasik haji kalau 
disimulasikan mi”46 

Selain itu ada juga yang mengatakan, bahwa: 

“Saya juga begituji ibu, lebih kusuka itu kalau langsung dipraktikan itu 
manasik haji karena biasa kalau ku dengar saja ceramahnya biasa ndak 
fokuska perhatikanki jadi susahka mengerti”47 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya 

simulasi haji ini jemaah haji dari Kementerian Agama Kota Makassar menjadi 

lebih mudah memahami dan mengerti terkait dengan rangkaian ibadah manasik 

haji. 
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b. Home Visit 

Home Visit merupakan suatu kegiatan di mana pembimbing mendatangi 

setiap jemaah calon haji atau kelompok kecil dari rumah. Jemaah haji di ajak 

berdialog tentang haji atau diajak untuk mempelajari buku materi manasik haji. 

  Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Jemaah kita yang persiapan ke Tanah Suci ada yang manasik kolektif ada 
juga manasik individu. Nah ketika jemaah haji melakukan bimbingan 
individu itu juga  biasa mengundang kita dari pihak Kementerian Agama 
untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan haji dengan demikian kita 
dari pihak Kementerian Agama senantiasa bisa datang kerumah jemaah 
untuk home visit ke rumah masyarakat sekaligus melakukan pembinaan 
kepada jemaah haji”48 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa jemaah haji yang 

melakukan pembinaan individu biasanya mengundang orang-orang yang 

dipercaya, seperti ustaz yang ada di sekitar rumahnya ataupun pihak dari 

Kementerian Agama Kota Makassar untuk menyampaikan segala hal yang 

menyangkut haji. Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan 

informan lainnya, sebagai berikut: 

“Kalau biasa ada jemaah yang mau berangkat  biasa mengadakan manasik 
masing-masing biasa mengambil orang yang dipercaya yang mengetahui 
tentang segala rangkaian pelaksanaan haji,  biasa ada jemaah yang 
mengundang staf dari Kementerian Agama sini”49 
 
Selain itu ada juga yang mengatakan, bahwa: 
 
“Kalau hal ini saya pernah dengar sih, memang ada beberapa jemaah yang 
memanggil ustaz atau orang dari depag untuk menyampaikan manasik di 
rumahnya sendiri”50 
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pembinaan 

jemaah haji terdiri dari pembinaan kolektif dan individu. Pembinaan individu ini 

biasa dilakukan oleh masyarakat ataupun beberapa jemaah haji. Untuk 

mengoptimalkan proses pembinaan jemaah haji Kementerian Agama Kota 

Makassar juga melakukan pembinaan dengan mendatangi rumah jemaah yang 

biasanya melakukan pembinaan secara individu, biasanya dalam hal ini pihak 

dari Kementerian Agama Kota Makassar diundang secara langsung oleh jemaah 

haji untuk memberikan pemahaman tentang manasik haji.  

c. Rome Visit 

Dalam proses upaya pengoptimalan pembinaan jemaah haji di Tanah Suci 

Kementerian Agama Kota Makassar melalui PPIH kloter melakukan kunjungan 

di setiap kamar jemaah dengan tujuan mengecek apa saja yang dibutuhkan 

jemaah baik menyangkut kebutuhan jemaah terkait dengan tata cara ibadah haji 

maupun dari segi kesehatannya.  

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu: 

“Sesekali memang kami dari PPIH kloter  bersama-sama untuk visit 
jemaah haji kesetiap Kamar mereka dengan tujuan berdiskusi dan 
mengingatkan jemaah haji menyangkut ibadah haji serta melihat 
kesehatan di kamar jemaah masing-masing”51 

Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan informan lainnya, 

sebagai berikut: 
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“Iye, biasa memang ada petugas yang datang di setiap kamar kami, biasa 
untuk cek kesehatan dan mengajak diskusi kami akan hal-hal yang 
menyangkut haji, biasa juga kami bertanya pada saat itu”52 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, maka dapat 

dipahami bahwa PPIH kloter sesekali melakukan kunjungan/visit ke kamar 

jemaah haji dengan tujuan berdiskusi atau mengingatkan jemaah haji tentang 

seluruh prosesi ibadah haji yang akan dilakukan serta melihat keadaan 

kesehatan jemaah haji.  

B. Perlunya Dakwah Pada Pembinaan Jemaah Haji di Kantor Kementerian 

Agama Kota Makassar. 

Dakwah pada hakikatnya dipahami sebagai suatu proses aktualisasi 

imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia 

beriman dalam bidang kemasyarakatan secara teratur untuk mempengaruhi 

cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran kenyataan 

individual dan sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran 

Islam dalam semua kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.53  

Dakwah mempunyai peranan yang urgen bagi pengembangan 

masyarakat Islam dimanapun tempatnya. Dakwah untuk mengembangkan 

masyarakat Islam menjadi penting dilakukan agar umat dapat terbantukan 

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dakwah 

dapat dilakukan dimana saja salah satunya pada penyelengaraan ibadah haji, 

dalam hal ini Kementerian Agama Kota Makassar melakukan dakwah dalam 
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pembinaannya. Perlunya dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian 

Agama Kota Makassar dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu:54 

1. Latar Belakang Jemaah Yang Berbeda 

Setiap calon jemaah haji yang hendak mendaftarkan diri untuk pergi ke 

Tanah Suci berasal dari latar belakang yang berbeda. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan salah satu informan dari pihak Kementerian Agama Kota 

Makassar, sebagai berikut: 

“Jemaah haji kita di Kementerian Agama ini berasal dari latar belakang 
yang berbeda-beda baik dari pengetahuannya, ada yang paham tentang 
manasik haji dan ada juga yang belum sama sekali, terus berbeda juga 
dari segi usia, budaya dan lain-lain”55 

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 

“Kemajemukan yang ada pada jemaah haji makanya ada jemaah yang 
memang masih belum paham apa yang harus dilakukan dan apa yang 
tidak harus dilakukan ketika melaksanakan haji.56 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancata di atas, dapat dipahami 

bahwa jemaah haji berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari 

segi pendidikan, usia, budaya dan lain-lain. Karena perbedaan itu tidak semua 

jemaah paham akan segala hal yang menyangkut ibadah haji, serta tidak semua 

jemaah mampu menyerap dengan cepat apa yang telah disampaikan 

pembimbing ibadah haji pada saat melaksanakan pembinaan.  
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2. Pemahaman Jemaah Yang Keliru Akan prosesi Haji  

Setiap jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji terkadang 

terdapat jemaah yang memiliki pemahaman keliru terkait dengan prosesi 

pelaksanaan ibadah haji yang apabila hal tersebut tidak di berikan pembinaan 

maka akan dapat membahayakan diri jemaah itu sendiri. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan salah satu informan dari pihak Kementerian Agama Kota 

Makassar, sebagai berikut: 

“Ada pemahaman jemaah yang mengatakan ada ibadah di Tanah Suci 
yang harus di lakukan pada waktu afdolnya, sementara kan dalam agama 
ada kelonggaran-kelonggaran tidak harus seperti itu tapi memang ada 
yang konsisten seperti itu padahal itukan akan menganggu 
keselamatannya umpamanya, semua orang berfikir seperti itu, semua 
orang bertemu pada satu titik tentu itu akan bisa mencelakakan dirinya, 
biasanya jemaah yang memiliki pemahaman ini jemaah yang cenderung 
mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji berdasarkan apa 
yang di dengarkan dari orang-orang sekitar. Nah karena kedua hal itu 
Kementerian Agama Kota Makassar melakukan pembinaan yang di mana 
terdapat proses dakwah dalam pelaksanaannya”57 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman 

jemaah yang keliru akan prosesi haji itu biasanya dapat mencelakakan dan 

menganggu keselamatan diri jemaah haji itu sendiri. Selain itu ada juga yang 

mengatakan, bahwa: 

“Ada juga memang jemaah yang pemahamannya agak keliru tentang 
pelaksanaan haji ini. Sering didapatkan jemaah seperti itu. Nah karena itu 
maka disini kemenag dalam hal ini ketua kloter, pembimbing yang kasih 
tahu jika didapatkan ada jemaah yang seperti itu.58 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa jemaah haji yang 

memiliki pemahaman keliru akan prosesi haji biasanya terkait dengan 
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penentuan waktu afdol dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji dan jemaah 

yang memiliki pemahaman seperti ini biasanya jemaah yang cenderung 

mendengarkan tata cara ibadah haji dari orang-orang sekitarnya. Dengan 

demikian, dari kedua hal tersebut, maka Kementerian Agama Kota Makassar 

melakukan pembinaan yang di mana terdapat proses dakwah dalam 

pelaksanannya.  

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Dakwah dalam 

Pembinaan Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

Pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian 

Agama Kota Makassar tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah tujuan 

yakni memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji.  

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar terdiri dari dua hal yaitu faktor pendukung 

internal dan eksternal. Adapun faktor pendukung internal pelaksanaan dakwah 

dalam pembinaan jemaah haji, antara lain: 

a. Panitia melakukan tugas sesuai yang di tetapkan.  

Sebuah organisasi dalam melakukan pengorganisasian dalam hal ini 

terkait dengan pembagian tugas kerja, harus terlebih dahulu mengetahui 

kemampuan setiap orang yang ada dalam lingkup organisasi tersebut, hal ini 

dilakukan agar tugas-tugas yang perlu dilaksanakan pada pembinaan jemaah 

haji berjalan sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana hasil 
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wawancara dengan salah satu informan dari pihak Kementerian Agama Kota 

Makassar, sebagai berikut: 

“Faktor pendukung yang pertama adalah panitia melakukan tugas sesuai 
yang ditetapkan, dimulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan haji, dan 
sampai dengan selesai seluruh proses rangkaian ibadah haji”.59 

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 

Panitia pelaksanaan haji di Kementerian Agama Kota Makassar ini memang 
telah melakukan tugasnya sesuai yang diarahkan dan ditetapkan 
sebelumnya.60 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa panitia dari 

Kementerian Agama Kota Makassar ini telah melakukan tugasnya sesuai yang 

ditetapkan dimulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan haji, dan sampai dengan 

selesai seluruh proses rangkaian ibadah haji. 

b. Memiliki pemateri dan pembimbing yang handal di bidang manasik haji 

Pembimbing haji perlu berbekal kompetensi sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan bagi pendidik. Tenaga pembimbing yang professional akan 

menghasilkan proses dan hasil pembimbingan yang bermutu dalam rangka 

mewujudkan jemaah haji yang mandiri dan berkualitas. Jemaah haji yang 

mandiri artinya jemaah haji tersebut dapat melaksanakan proses haji baik dari 

awal sampai akhir dengan tidak bergantung pada pembimbing secara terus 

menerus. Sedangkan jemaah haji yang berkualitas maksudnya adalah jemaah 
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haji yang mempunyai pengusaan pemahaman tentang haji, akhlak mulia, 

kesehatan, kreativitas dan lain-lain.  

Berdasarkan tantangan banyaknya jumlah jemaah haji yang besar dengan 

keragaman menjadikan jemaah haji makin kritis serta sensitive, maka 

dibutuhkan orang-orang yang profesioanal, yaitu orang-orang yang mempunyai 

keterampilan teknik dibidangnya. Berikut hasil wawancara dengan salah satu 

informan dari pihak Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu:  

“Kita juga memiliki pemateri-pemateri yang handal yang mampu 
menyampaikan materinya kepada jemaah sesuai dengan disiplin ilmunya 
masing-masing. pembimbing yang terdapat pada Kementerian Agama 
Kota Makassar terdiri dari tokoh agama, Kementerian Agama Kota 
Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 
dan ormas Islam”.61 

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 
“Kalau menurut saya pembimbing ibadahnya itu sudah bagus semua 
karena mereka mengetahui betul materi yang akan disampaikan”.62 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahamai bahwa Kementerian 

Agama Kota Makassar memiliki pemateri dan pembimbing yang handal dan 

mampu menyampaikan materi/pesan dakwah kepada jemaah dengan disiplin 

ilmunya masing-masing. Faktor pembimbing adalah kunci keberhasilan jemaah 

haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dengan 

lancar. Hal ini dikarenakan sampai tidaknya sebuah materi tergantung 

pembawaan serta penyampaian yang dilakukan oleh pemateri dan pembimbing 

haji tersebut. Adapun pemateri dan pembimbing yang terdapat pada 
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Kementerian Agama Kota Makassar terdiri dari tokoh agama, pihak dari 

Kementerian Agama Kota Makassar, pihak dari Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan ormas Islam. 

 

c. Pelayanan prima pada pembinaan jemaah haji 

Pelayanan prima ini merupakan pemberian pelayanan terbaik yang dapat 

memenuhi harapan dan kebutuhan jemaah. Pelayanan prima ini juga dapat 

diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dalam hal ini 

jemaah haji yang berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sehingga dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat 

meningkatkan kepercayaan pada suatu instansi. Berikut hasil wawancara 

dengan salah satu informan dari pihak Kementerian Agama Kota Makassar, 

yaitu:  

“Pada pembinaan kami mengusahakan untuk memberikan pelayanan 
yang prima kepada jemaah haji, dengan mengeluarkan berbagai 
kebijakan menyangkut pembinaan jemaah haji mulai dari standar 
operasionalnya, prosedur, bimbingan teknis, monitoring operasional 
hingga evaluasinya, hal ini dilakukan agar pembinaan berjalan sesuai 
harapan dan dapat memenuhi kebutuhan jemaah haji.63 

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 

“Kami juga mengusahakan untuk selalu memberikan pembinaan yang 
prima kepada jemaah haji dengan mempersiapkan sebaik mungkin hal-
hal yang dilakukan pada proses pembinaan dimulai dari pelaksanaannya 
sampe dengan pengevaluasiannya, agar dapat memenuhi kebutuhan 
jemaah haji itu sendiri”.64 
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Kementerian 

Agama Kota Makassar terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima 

dalam proses pembinaannya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan 

menyangkut pembinaan jemaah haji mulai dari standar operasional, prosedur, 

bimbingan teknis, monitoring operasional hingga evaluasinya, hal ini dilakukan 

agar pembinaan berjalan sesuai harapan dan dapat memenuhi kebutuhan 

jemaah haji. 

Adapun faktor pendukung eksternal pelaksanaan dakwah dalam 

pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar, antara lain: 

a. Adanya kerja sama dengan instansi lain  

Pada dasarnya, saat melakukan aktivitas dalam bentuk tim, hal terpenting 

agar tujuan dari aktivitas tersebut dapat segera tercapai adalah kerja sama. 

Kerja sama menjadi pokok utama dalam proses pelaksanaan kinerja tim melalui 

adanya komunikasi secara baik, anggota dari tim dapat bekerja sama dan 

mencapai tujuan bersama.  

Kerja sama sangatlah penting, karena pada akhirnya akan mampu 

menciptakan dan melahirkan karya-karya luar biasa yang dibutuhkan dalam 

menjalani kehidupan berorganisasi. Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan 

kerja sama agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan dari pihak 

Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai berikut: 

“Selain itu tentu kita kordinasi dengan instansi, karena jemaah haji bukan 
hanya di urus dengan kementerian agama, tapi di urus dengan beberapa 
instansi secara eksternal seperti KUA, KBIHU, dan Ormas Islam”.65 
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Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 

“Kita juga kerja sama dengan beberapa instansi yang terkait dengan 
pelaksanaan ibadah haji seperti dengan KUA, KBIHU, dan lain-lain, agar 
tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik”.66 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Kementerian 

Agama Kota Makassar bekerja sama dengan instansi lain di antaranya, seperti: 

KUA, KBIHU, dan ormas Islam pada pelaksanaan dakwah dalam pembinannya. 

Kerja sama ini dilakukan untuk membantu Kementerian Agama Kota Makassar 

dalam melakukan pembinaan kepada jemaah haji sekaligus dapat membantu 

mencapai tujuan yang di harapkan dari proses pembinaan tersebut. 

b. Adanya dukungan dari Pemerintah  

Kementerian Agama merupakan salah satu mitra kerja pemerintah yang 

di mana dapat mewujudkan lembaga dalam memberikan pelayanan kepada 

calon jemaah haji agar mereka merasa aman, nyaman, serta dapat memahami 

segala bentuk ritual ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji. Berikut hasil 

wawancara dengan salah satu informan dari pihak Kementerian Agama Kota 

Makassar, yaitu:  

“Kita juga mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Kota Makassar, hal ini karena kami menjadi 
mitranya dalam membantu pemerintah menjadikan jemaah haji mandiri 
dalam melaksanakan ibadah hajinya”.67 

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 
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“Selain itu ada juga dukungan dari pemerintah yaitu dari Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Kota Makassar”.68 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kementerian Agama Kota 

Makassar merupakan salah satu mitra kerja pemerintah yang di mana 

mendapatkan dukungan penuh untuk melakukan pembinaan kepada jemaah 

haji, sekaligus membantu pemerintah menjadikan jemaah haji mandiri dalam 

melaksanakan ibadah hajinya .  

2. Faktor penghambat 

Faktor penghambat pelaksaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar terdiri dari dua hal juga yaitu faktor 

penghambat internal dan eksternal. Adapun faktor penghambat internal 

pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji, antara lain: 

a. Sarana yang tidak cukup.  

Sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau 

memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana ini penting 

untuk dipenuhi karena berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama 

dalam suatu kegiatan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dari 

pihak Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu:  

“Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sarana-sarana yang tidak cukup 
tapi kami berusaha menyempurnakan dari pada sarana- sarana secara 
internal”.69 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa sarana yang 

dimiliki oleh Kementerian Agama Kota Makassar dalam proses pembinaanya 
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masih kurang lengkap, walaupun demikian Kementerian Agama Kota Makassar 

berusaha terus menerus menyempurnakan sarana yang di gunakan dalam 

proses pembinaannya. 

b. Pembinaan yang dilakukan pada waktu jam kerja.  

Jemaah haji Kementerian Agama Kota Makassar berasal dari latar 

belakang yang berbeda salah satunya dari segi pekerjaannya, sehingga banyak 

jemaah haji yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti 

pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Makassar. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu jemaah Kementerian Agama 

Kota Makassar, sebagai berikut: 

“Saya kadang susah untuk mengikuti proses pembinaan karena dilakukan 
di waktu jam kerja sedangkan saya juga tidak bisa meninggalkan kerjaan 
saya secara terus menerus”.70 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembinaan yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama Kota Makassar pada waktu jam kerja dapat menghambat 

jemaah haji mengikuti semua rangkaian pembinaan dikarenakan jemaah haji 

tidak bisa meninggalkan pekerjaannya secara terus menerus 

Adapun faktor penghambat eksternal pelaksanaan dakwah dalam 

pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar, antara lain: 

a. Persaingan mendapatkan kuota 

Setiap tahunnya jemaah haji semakin bertambah, sepanjang sejarah 

pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus. Seiiring 

bertambahnya jemaah mendaftar haji mengakibatkan kuota untuk menunaikan 
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ibadah haji menjadi terbatas sehingga banyak jemaah haji yang memilih 

mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kuota haji tersebut.  Berikut hasil 

wawancara dengan salah satu informan dari pihak Kementerian Agama Kota 

Makassar, yaitu: 

“Karena jemaah haji kita itu kian hari kian bertambah sehingga 
persaingan jemaah untuk mendapatkan kuota itu sangat ketat, oleh 
karena itu banyak jemaah yang tidak kuat menunggu sehingga banyak 
yang mengambil kuota di luar dari Kementerian Agama, dan hal itu 
mengakibatkan banyak jemaah yang gagal berangkat karena visanya 
tidak keluar”.71 

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 

“Memang ada jemaah haji yang tidak kuat menunggu sehingga 
menggunakan kuota diluar dari Pemerintah sehingga mereka terkadang 
gagal berangkat haji karena tidak mendapatkan kuota serta visa untuk 
melaksanakan hajinya”.72 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa karena 

persaingan untuk mendapatkan kuota semakin meningkat, mengakibatkan 

terdapay beberapa jemaah haji yang menggunakan kuota di luar dari 

Kementerian Agama Kota Makassar, sehingga terdapat beberapa jemaah haji 

yang gagal berangkat haji karena tidak mendapatkan kuota ataupun visa untuk 

melaksanakan haji. 

b. Permasalahan dari jemaah haji 

Pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian 

Agama Kota Makassar terkadang mengalami hambatan karena beberapa 

permasalahan yang muncul dari diri jemaah haji itu sendiri. Sebagaimana hasil 
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wawancara dengan salah sau informan dari Kementerian Agama Kota Makassar, 

sebagai berikut: 

“faktor penghambatnya lainnya yang berasal dari jemaah itu sendiri 
diantaranya jemaah yang sulit dihubungi, jemaah sendiri yang tidak taat, 
tidak mematuhi aturan-aturan yang telah di tentukan pembimbing, ada 
jemaah yang tidak mengikuti pembinaan mungkin karena berbagai faktor 
mungkin ada tugas dari instansinya, kurang sehat ataupun alasan 
lainnya”.73 

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan informan 

lainnya, sebagai berikut: 

“Yang menjadi hambatan juga itu ketika jemaah hajinya tidak datang pada 
saat pembinaan, sulit di hubungi dan lain-lain”.74 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 

beberapa permasalahan yang muncul pada jemaah haji yang dapat menghambat 

pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar, di antanya: Jemaah haji yang sulit untuk dihubungi, hal ini dapat 

menjadi penghambat jemaah haji mengikuti pembinaan dikarenakan tidak 

mendapatkan info waktu dan tempat diadakannya pembinaan, kemudian 

Jemaah yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan pembimbing 

ibadah, dan Jemaah yang tidak mengikuti pembinaan. Alasannya kerena ada 

beberapa jemaah haji yang kurang sehat atau karena kerjaan yang tidak bisa 

untuk ditinggalkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat  

ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian 

Agama Kota Makassar dilakukan pada saat pembinaan di Tanah Air dan 

Pembinaan di Tanah Suci. Adapun bentuk dakwah yang dilakukan, yaitu: 

a) Dakwah bi al-Lisᾱn terdiri dari bentuk monologis melalui ceramah, dan 

bentuk dialogis melalui diskusi, dan konsultasi haji; b) Dakwah bi al-

Qalam terdiri dari dakwah bi al-Qalam melalui buku, pamplet, dan 

whatsapp; c) Dakwah bi al-Ḥᾱl terdiri dari simulasi haji, home visit dan 

rome visit. 

2. Perlunya dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama 

Kota Makassar dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu: a) Latar belakang 

jemaah yang berbeda; b) Pemahaman jemaah yang keliru akan prosesi 

haji. 

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksaan dakwah dalam pembinaan 

jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar terdiri dari faktor 

pendukung dan penghambat internal serta eksternal. a) Faktor 

pendukung internal, yaitu: Panitia melakukan tugas sesuai yang di 

tetapkan, memiliki pemateri/pembimbing yang handal dan pelayanan 

prima pada pembinaan jemaah haji sedangkan faktor pendukung 

eksternal, yaitu: adanya kerja sama dengan instansi lain seperti KUA, 
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KBIHU, dan ormas Islam dan adanya dukungan pemerintah; b) Faktor 

penghambat internal, yaitu:  Sarana dan prasarana yang tidak cukup dan 

Pembinaan yang dilakukan pada waktu jam kerja sedangkan faktor 

penghambat eksternal, yaitu: persaingan mendapatkan kuota dan 

permasalahan dari jemaah haji.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Kementerian Agama Kota Makassar disarankan melakukan pembinaan 

kepada jemaah hajinya pada waktu libur atau diluar jam kerja agar 

jemaah haji yang bekerja dapat mengikuti rangkaian proses pembinaan 

jemaah haji .  

2. Kementerian Agama Kota Makassar disarankan dapat melakukan 

pembinaan bagi jemaah haji dengan memanfaatkan platform media sosial 

seperti youtube, istagram dan media-media lainnya. Hal ini dilakukan 

agar jemaah haji yang tidak sempat hadir secara langsung dapat 

mengetahui materi tentang haji. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan imformasi terkait dengan 

pelaksanaan dakwah dalam pembinaan jemaah haji di Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar pada masyarakat atau jemaah haji. 

selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat dikaji ataupun 

disempurnakan kembali oleh peneliti selanjutnya. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Imforman 

Nama  : Ambo Sakka Ambo 

J. Kelamin  : Laki-Laki 

Pekerjaan  : PNS 

Jabatan  : Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah 

Alamat  : Jl Ranggu 3 No 7 

Telp/HP  : - 

 

B. Teks Wawancara: 

1. Apa sejarah atau latar belakang lahirnya Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

2. Apa visi dan misi dari Kementerian Agama Kota Makassar? 

3. Bagaimana bentuk struktur organisasi dari Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

4. Bagaimana bentuk tugas dan fungsi dari masing-masing struktur 

organisasi Kementerian Agama Kota Makassar? 

5. Bagaimana peran sentral Kementerian Agama Kota Makassar dalam 

proses pembinaan jemaah haji? 

6. Bagaimana bentuk pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

7. Seberapa penting gerakan dakwah dalam proses pembinaan jemaah haji 

di Kementerian Agama Kota Makassar? 

8. Mengapa dakwah diperlukan dalam proses pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

9. Bagaimana bentuk dakwah bi al-Lisᾱn bi al-Qalam, dan bi al-Ḥᾱl yang 

dilakukan Kementerian Agama Kota Makassar dalam pembinaan jemaah 

hajinya? 

10. Apakah bentuk dakwah yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar efektif dalam menambah pengetahuan jemaah haji? 

11. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

12. Apakah sejauh ini ada saran dan masukan serta kritikan dari jemah haji 

terhadap pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar? 
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13. Sarana dan prasarana apa saja yang di miliki Kementerian Agama Kota 

Makassar untuk menunjang keberhasilan pembinaan jemaah haji 

14. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makassar, 29 April 2024 

 

Ambo Sakka Ambo 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Imforman 

Nama  : Nurnawati 

J. Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : PNS 

Jabatan  : Staf Haji Kementerian Agama Kota Makassar 

Alamat  : - 

Telp/HP  : - 

  

B. Teks Wawancara: 

1. Bagaimana peran sentral Kementerian Agama Kota Makassar dalam 

proses pembinaan jemaah haji? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

3. Seberapa penting gerakan dakwah dalam proses pembinaan jemaah haji 

di Kementerian Agama Kota Makassar? 

4. Apakah prinsip kebutuhan jemaah haji akan pengetahuan tentang haji 

telah terpenuhi dengan adanya gerakan dakwah yang dilakukan 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

5. Mengapa dakwah diperlukan dalam proses pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

6. Bagaimana bentuk dakwah bi al-Lisᾱn bi al-Qalam, dan bi al-Ḥᾱl yang 

dilakukan Kementerian Agama Kota Makassar dalam pembinaan jemaah 

hajinya? 

7. Apakah bentuk dakwah yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar efektif dalam menambah pengetahuan jemaah haji? 

8. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

9. Apakah sejauh ini ada saran dan masukan serta kritikan dari jemah haji 

terhadap pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

10. Sarana dan prasarana apa saja yang di miliki Kementerian Agama Kota  
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11. Makassar untuk menunjang keberhasilan pembinaan jemaah haji?  

12. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makassar, 24 April 2024 

 

 

Nurnawati 

H 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Imforman 

Nama  : Ahmad Rizal 

J. Kelamin  : Laki-Laki 

Pekerjaan  : Staf Haji Kementerian Agama Kota Makassar 

Jabatan  : Operator 

Alamat  : BTP 

Telp/HP  : - 

  

B. Teks Wawancara: 

1. Bagaimana peran sentral Kementerian Agama Kota Makassar dalam 

proses pembinaan jemaah haji? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

3. Seberapa penting gerakan dakwah dalam proses pembinaan jemaah haji 

di Kementerian Agama Kota Makassar? 

4. Apakah prinsip kebutuhan jemaah haji akan pengetahuan tentang haji 

telah terpenuhi dengan adanya gerakan dakwah yang dilakukan 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

5. Mengapa dakwah diperlukan dalam proses pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

6. Bagaimana bentuk dakwah bi al-Lisᾱn bi al-Qalam, dan bi al-Ḥᾱl yang 

dilakukan Kementerian Agama Kota Makassar dalam pembinaan jemaah 

hajinya? 

7. Apakah bentuk dakwah yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar efektif dalam menambah pengetahuan jemaah haji? 

8. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

9. Apakah sejauh ini ada saran dan masukan serta kritikan dari jemah haji 

terhadap pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar? 
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10. Sarana dan prasarana apa saja yang di miliki Kementerian Agama Kota 

Makassar untuk menunjang keberhasilan pembinaan jemaah haji?  

11. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makassar, 24 April 2024 

 

 

 

 

Ahmad Rizal 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Imforman 

Nama  : St. Salmiah 

J. Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : PNS 

Jabatan  : Staf Haji Kementerian Agama Kota Makassar 

Alamat  : Pao-Pao Permai 

Telp/HP  : - 

  

B. Teks Wawancara: 

1. Bagaimana peran sentral Kementerian Agama Kota Makassar dalam 

proses pembinaan jemaah haji? 

2. Bagaimana bentuk pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

3. Seberapa penting gerakan dakwah dalam proses pembinaan jemaah haji 

di Kementerian Agama Kota Makassar? 

4. Apakah prinsip kebutuhan jemaah haji akan pengetahuan tentang haji 

telah terpenuhi dengan adanya gerakan dakwah yang dilakukan 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

5. Mengapa dakwah diperlukan dalam proses pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

6. Bagaimana bentuk dakwah bi al-Lisᾱn bi al-Qalam, dan bi al-Ḥᾱl yang 

dilakukan Kementerian Agama Kota Makassar dalam pembinaan jemaah 

hajinya? 

7. Apakah bentuk dakwah yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar efektif dalam menambah pengetahuan jemaah haji? 

8. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan pembinaan jemaah haji di 

Kementerian Agama Kota Makassar? 

9. Apakah sejauh ini ada saran dan masukan serta kritikan dari jemah haji 

terhadap pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar? 
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10. Sarana dan prasarana apa saja yang di miliki Kementerian Agama Kota 

Makassar untuk menunjang keberhasilan pembinaan jemaah haji?  

11. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makassar, 24 April 2024 

 

St. Salmiah 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Imforman 

Nama  : Mira 

J. Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Jabatan  : - 

Alamat  : - 

Telp/HP  : - 

 

B. Teks Wawancara: 

1. Bagaimana peran sentral Kementerian Agama Kota Makassar dalam 

proses pembinaan jemaah haji menurut bapak/ibu? 

2. Dimana saja bapak ibu diberikan pembinaan oleh Kementerian Agama 

Kota Makassar? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang diadakannya gerakan dakwah 

dalam proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

4. Dari beberapa bentuk dakwah yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar, dakwah yang mana lebih efektif dalam menambah 

pengetahuan jemaah haji? 

5. Apakah sejauh ini ada saran dan masukan serta kritikan dari bapak/ibu 

terhadap pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

6. Sarana dan prasarana apa saja yang dapat ibu/bapak nikmati dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar?  

7. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

Makassar, 28 April 2024 

 

 

 

Mira 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Imforman 

Nama  : Hadana 

J. Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Jabatan  : - 

Alamat  : - 

Telp/HP  : - 

 

B. Teks Wawancara: 

1. Bagaimana peran sentral Kementerian Agama Kota Makassar dalam 

proses pembinaan jemaah haji menurut bapak/ibu? 

2. Dimana saja bapak ibu diberikan pembinaan oleh Kementerian Agama 

Kota Makassar? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang diadakannya gerakan dakwah 

dalam proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

4. Dari beberapa bentuk dakwah yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar, dakwah yang mana lebih efektif dalam menambah 

pengetahuan jemaah haji? 

5. Apakah sejauh ini ada saran dan masukan serta kritikan dari bapak/ibu 

terhadap pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

6. Sarana dan prasarana apa saja yang dapat ibu/bapak nikmati dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar?  

7. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar? 

 

 

 

 

Makassar, 28 April 2024 

 

 

Hadana 
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PEDOMAN WAWANCARA 

C. Identitas Imforman 

Nama  : Suryani 

J. Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tannga 

Jabatan  : - 

Alamat  : - 

Telp/HP  : - 

 

D. Teks Wawancara: 

1. Bagaimana peran sentral Kementerian Agama Kota Makassar dalam 

proses pembinaan jemaah haji menurut bapak/ibu? 

2. Dimana saja bapak ibu diberikan pembinaan oleh Kementerian Agama 

Kota Makassar? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang diadakannya gerakan dakwah 

dalam proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

4. Dari beberapa bentuk dakwah yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar, dakwah yang mana lebih efektif dalam menambah 

pengetahuan jemaah haji? 

5. Apakah sejauh ini ada saran dan masukan serta kritikan dari bapak/ibu 

terhadap pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

6. Sarana dan prasarana apa saja yang dapat ibu/bapak nikmati dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar?  

7. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dakwah dalam 

proses pembinaan jemaah haji di Kementerian Agama Kota Makassar? 

 

 

 

 

 

 

Makassar, 28 april 2024 

 

 

Suryani 

H 
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Lampiran 5 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Ambo Sakka Ambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Nurnawati 
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Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Ibu St. Salmiah 
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Gambar 5: Wawancara dengan Jemaah Haji 
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Gambar 6: Gambar Lokasi Penelitian 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Peneliti bernama lengkap Nurlaili Apriani, 

Lahir di Nyerot, Pada tanggal 3 April 2000, 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri 

dari pasangan ayahanda H. Abdul Karim, S.Ag dan 

ibunda Hj. Munimah, S.Pd. Peneliti pertama kali 

menempuh pendidikan formal di SDN 1 Nyerot pada 

tahun 2006 dan lulus di SDN 1 Nyerot pada tahun 

2012, setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat 

menengah pertama di MTS Nurul Huda Nyerot dan lulus pada tahun 2015. 

Kemudian selanjutnya melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas di 

Ponpes MA Yanmu NW Praya dan berhasil lulus pada tahun 2018. Kemudian 

peneliti, melanjutkan pendidikan di tingkat Universitas pada tahun 2018 di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan lulus pada tahun 

2022 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Manajemen Haji dan 

Umrah. Pada saat ini peneliti melanjutkan pendidikan di Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi.  

Peneliti sangat bersyukur sebesar-besarnya karena terselesainya 

pengerjaan tugas akhir tesis ini yang berjudul “Dakwah dalam Pembinaan 

Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Semoga dengan 

adanya tugas akhir tesis ini mampu memberikan konstribusi positif bagi dunia 

pendidikan  

 

 


