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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

    

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
    

 Ba B Be ب
    

 Ta T Te ت
    

 Sa S es (dengan titik diatas) ث
    

 Jim J Je ج
    

 Ha H ح
ha (dengan titik di 
bawah)    

 Kha Kh ka dan ha خ
    

 Dal D De د 
    

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ 
    

 Ra R Er ر
    

 Zai Z Zet ز
    

 Sin S Es س
    

 Syin Sy es dan ye ش
    

 Sad Ws ص 
es (dengan titik di 
bawah)    

 Dad D ض 
de (dengan titik di 
bawah)    

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

x 
 

 
 
 
 

 Za Z ظ 
zet (dengan titik di 

bawah)    
    

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
    

 Gain G Ge غ
    

 Fa F Ef ف 
    

 Qaf 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 
     

 

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

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

tanda ( ‘ ). 

 

2. Vokal 
 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
     

Tanda Nama  Haruf Latin Nama 
     

 fatḥah  A A ــ ـ
َ     

 Kasrah  I I ــ ـ
ِ     

    



 

xi 
 

 
 
 
 
 

 ــ ُـ

 
 
 

 

ḍammah  

 
 
 

 

U 

 
 
 

 

U  

 

3. Maddah 
 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau  
 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 

Huruf  Tanda  
    

َ.../اَي  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 
    

ِ ي  kasrah dan ya I i dan garis di atas 
    

ُ و   dammah dan wau U u dan garis di atas 
    

 

4. Ta’Marbutah 
 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang 
 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah [n]. 
 

5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
 

6. Kata Sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ 
 

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

 
 
 
 

 



 

xii 
 

 
 
 

 

langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 

7. Hamzah 
 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku  
 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 
 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari 

Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh 
 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
 

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

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

tanpa huruf hamzah. 
 

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

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 

10. Huruf Kapital 
 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia 
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yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf 

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

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR). 
 

B. Daftar Singkatan 
 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
 

swt. = subhānahūWa ta‘ālā 
 

saw. = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 
 

a.s. = ‘alaihi al-salām 
 

H = Hijrah 
 

M = Masehi 
 

I. = Sebelum Masehi 
 
 

 

W = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) QS…/…:4 = QS 

al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

 

Nama  :Muhammad Saleh Syahrir 
Nim  :80100222099 
Judul  :Pencitraan Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin di Media Sosial 

 

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimna pencitraan Mubalig Kodam 
XIV/Hasanuddin di Media Sosial? Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan kedalam 
dua sub masalah menjadi sebuah pertanyaan yaitu: 1) Bagaimana pemahaman mubalig 
Kodam XIV/Hasanuddin terhadap perkembangan media sosial 2) Bagaimana Muablig 
Kodam XIV/Hasanuddin dalam melakukan pencitraan di media sosial?  

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode 
pengumpulan data primer dan sekunder yang menjadi obejek penelitian ini adalah para 
mubalig yang ditugaskan di Kodam XIV/Hasanuddin selanjutnya metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu penyajian data dan 
verifikasi data serta penarikan kesimpulan.  

Hasil analisis menunjukkan 1) Pemahaman Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin 
terhadap media sosial menunjukkan kesadaran tinggi akan potensi platform ini untuk 
dakwah, terutama kepada generasi muda. Mereka memanfaatkan fitur interaktif dan format 
konten yang fleksibel, tetapi tetap memperhatikan tantangan terkait validitas informasi dan 
etika. Pemanfaatan algoritma dan analitik memungkinkan mereka menyusun strategi 
dakwah yang relevan dan tepat sasaran. Mubalig juga menyadari pentingnya literasi digital 
untuk menjaga kualitas pesan dakwah 2) Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin melakukan 
pencitraan di  media sosial sangat positif, dengan mereka menggunakan platform digital 
untuk dakwah yang inspiratif dan damai. Mereka memilih konten yang mengutamakan 
moralitas, toleransi, dan persatuan, serta aktif berinteraksi dengan audiens. Dakwah 
disampaikan dengan cara santai dan mudah dipahami, disertai integritas dan keteladanan,  
selain dakwah agama, mereka juga membahas isu sosial-keagamaan.  

Implikasi penelitian ini adalah 1) Saran akademis yang dapat diberikan adalah 
pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dakwah melalui media 
sosial terhadap pemahaman agama dan nilai-nilai sosial, terutama di kalangan generasi 
muda. Penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas berbagai format 
konten yang digunakan oleh Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin dalam mempengaruhi 
audiens, serta peran literasi digital dalam mendukung dakwah yang berkualitas. Selain itu, 
penelitian ini juga dapat mengeksplorasi dampak interaksi antara Mubalig dan audiens 
terhadap perubahan sikap dan perilaku sosial, sehingga dapat dijadikan referensi untuk 
pengembangan model dakwah digital yang lebih efektif. 2) Saran praktis yang dapat 
diberikan adalah pentingnya memperkuat pelatihan bagi Mubalig dalam mengoptimalkan 
penggunaan algoritma dan analitik media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas 
dan tepat sasaran. Selain itu, Mubalig perlu terus memperbarui pemahaman mereka tentang 
etika digital dan pentingnya verifikasi informasi agar pesan dakwah yang disampaikan tetap 
valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi lebih lanjut dengan influencer yang 
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memiliki pengaruh positif juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat 
dampak dakwah di dunia maya, terutama dalam menghadapi tantangan perkembangan 
teknologi informasi yang semakin cepat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tablig mengalami kemajuan sangat dinamis diindonesia mulai sejak 

masuknya Islam di bumi nusantara sampai saat ini dengan berbagai macam 

ceritanya. Komunikasi sebagai proses dakwah sangat dibutuhkan karena 

komunikasi dapat berguna sebagai media penyampaian pesan dakwah baik 

sebagai masyarakat dan makhluk ciptaan Allah di dunia ini. Setiap makhluk 

sosial adalah seorang dai yang sama memiliki hak untuk berbicara, 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikan informasi yang dimilikinya 

karena baik didalam mimbar maupun di media online. 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, informasi 

memiliki peran yang sangat krusial untuk menjalankan sebuah perencanaan 

dalam menunjang tercapainya usaha yang diinginkan. 

Dalam dunia dakwah Islam, mubalig memiliki peran penting sebagai 

penyampai ajaran agama kepada umat. Mubalig tidak hanya bertindak 

sebagai pendakwah, tetapi Namun, juga sebagai panutan yang merefleksikan 

nilai-nilai Islam dalam keseharian. Citra mubalig sangat berpengaruh 

terhadap efektivitas dakwahnya. 

Seiring perkembangan zaman, citra mubalig mengalami berbagai 

tantangan dan perubahan. Di era digital, mubalig tidak hanya berdakwah 

melalui mimbar atau majelis, tetapi juga melalui media sosial dan platform 
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daring yang lain. Hal ini membuat citra mereka semakin mendapat sorotan 

publik. Faktor seperti cara berkomunikasi, gaya hidup, keilmuan, serta 

interaksi sosial sangat menentukan bagaimana mereka dipersepsikan oleh 

masyarakat. 

Beberapa faktor yang memengaruhi citra mubalig antara lain 

kepribadian dan akhlak mubalig yang berakhlak baik dan rendah hati 

cenderung lebih dihormati, Kedalaman Ilmu Pemahaman agama yang 

mendalam meningkatkan kredibilitas seorang mubalig, Gaya Komunikasi – 

Cara penyampaian materi yang menarik dan mudah dipahami memengaruhi 

daya tarik mubalig, Pengaruh Media Kehadiran di media sosial dapat 

memperkuat atau merusak citra seorang mubalig. 

Dengan meningkatnya perhatian terhadap citra mubalig, muncul 

kebutuhan bagi para pendakwah untuk menjaga integritas, relevansi, dan 

profesionalisme dalam menyampaikan pesan agama. Aspek ini krusial agar 

dakwah senantiasa memiliki dampak positif di tengah masyarakat yang 

semakin kritis dan beragam. 

Perkembangan teknologi dan internet Sudah menghadirkan 

transformasi signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 

pendekatan penyebaran dakwah Islam. Media sosial merupakan salah satu 

wadah yang efektif untuk menyebarkan pesan keagamaan kepada khalayak 

luas. Dengan jumlah pengguna yang terus bertambah, platform seperti 

Instagram, Facebook, dan TikTok, menjadi alat dakwah yang dapat 

menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. 
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Penyampaian dakwah lewat media sosial memberikan beragam 

kelebihan, seperti akses yang lebih luas, kemudahan dalam berbagi 

informasi, serta fleksibilitas dalam menyampaikan pesan dalam bentuk teks, 

gambar, maupun video. Hal ini memungkinkan mubalig dan dai untuk 

berkomunikasi secara lebih interaktif dengan audiens. Selain itu, media sosial 

juga memungkinkan dakwah berlangsung kapan pun dan di mana pun tanpa 

terikat oleh ruang dan waktu. 

Namun, meskipun media sosial memberikan banyak peluang, ada pula 

tantangan yang harus dihadapi dalam dakwah digital. Beberapa di antaranya 

adalah maraknya informasi yang kurang valid, Penyalahgunaan media sosial 

untuk kepentingan pribadi, serta potensi penyebaran ujaran kebencian atau 

fitnah yang bisa merusak citra Islam. Oleh karena itu, para pendakwah 

diharapkan dapat menghadirkan konten dakwah yang tidak hanya menarik, 

tetapi juga mendidik dan selaras dengan nilai-nilai Islam. 

Dengan demikian, dakwah di media sosial menjadi sebuah peluang 

besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Diperlukan 

strategi yang efektif agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan baik dan 

membawa manfaat bagi umat, sehingga nilai-nilai Islam dapat tersebar luas 

secara positif dan konstruktif. 

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai 

platform media sosial yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antar 

individu secara luas. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan modern, digunakan untuk berbagai keperluan seperti hiburan, 
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bisnis, pendidikan, hingga dakwah. Namun, setiap jenis Setiap platform 

media sosial memiliki karakteristik dan fungsi yang beragam, sehingga 

memahami jenis-jenisnya menjadi hal yang penting untuk menggunakannya 

secara optimal. 

Media sosial dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan bentuk 

interaksi yang ditawarkan. Beberapa jenis utama media sosial meliputi: 

1. Media Sosial Berbasis Jejaring Sosial Facebook 

Digunakan untuk membangun koneksi, berbagi informasi, dan 

berinteraksi dengan teman, keluarga, atau kolega. 

2. Media Berbagi Konten Instagram, TikTok. 

Berfokus pada penyebaran konten visual seperti foto dan video yang 

menarik bagi pengguna. 

Setiap platform media sosial memiliki keunggulan dan keterbatasan 

tersendiri, bergantung pada tujuan pemanfaatannya. Dengan memahami 

karakteristiknya, individu dan organisasi dapat Menentukan platform yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk keperluan komunikasi pribadi, 

bisnis, pendidikan, maupun dakwah. Perkembangan media sosial yang pesat 

juga menuntut pengguna untuk lebih bijak dalam menggunakannya agar 

tetap memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. 

 Kegiatan dakwah adalah bagian dari informasi sebagai metode yang 

sangat penting dari gerakan dalam  islam untuk terciptanya individu dan 

kultur manuisa yang dicintai Allah Swt. Sebuah proses dakwah dan 

komunikasi memiliki persamaan namun ada yang menganggap bahwa itu 
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berbeda sehingga tidak heran memunculkan tanggapan yang berbeda 

terlebih dakwah yang kita lakukan menggunakan teknologi terbarukan atau 

terkini yang di ganrungi anak muda masa kini. 

Islam tidak fobia terhadap kemajuan sehingga berbicara tentang 

dakwah dan teknologi adalah sebuah kemampuan komunikasi yang 

berkembang yang dimiliki seorang insan yang diberikan Allah swt dan 

dengan kemampuanya membangun teknologi yang mampu mengekspresikan 

apa yang manusia miliki dan dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang 

menggambarkan tentang proses komunikasi. Salah satunya adalah dialog 

antara Allah swt, malaikat dan manusia yang tertuang dalam Al-Qur’an surat 

al-Baqarah/2: 33: 

اِن ِ  مْ 
ُ
ك
َّ
ل  
ْ
قُل

َ
ا مْ 

َ
ل
َ
ا  

َ
قَال سْمَاىِٕۤهِمْْۙ 

َ
بِا هُمْ 

َ
ْۢبَا نْ

َ
ا آ  مَّ

َ
فَل سْمَاىِٕۤهِمْۚ  

َ
بِا ْۢبِئْهُمْ  نْ

َ
ا دَمُ 

ٰ
يٰٓا  

َ
غَيْبَ  قَال مُ 

َ
عْل
َ
ا يْٓ 

تُمُوْنَ  
ْ
نْتُمْ تَك

ُ
مُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا ك

َ
عْل
َ
رْضِْۙ وَا

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ وَال  السَّ

Terjemahnnya : 

Dia (Allah) berfirman, “Wahai Adam, beri tahukanlah kepada mereka 
nama-nama benda itu!” Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-nama 
itu, Dia berfirman, “Bukankah telah Kukatakan kepadamu bahwa Aku 
mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang 
kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan.1 

Pada ayat ini Allah swt mejelaskan mengenai potensi komunikasi yang 

dimiliki manusia (Adam AS) Anugerah yang diberikan Allah, di mana dengan 

kemampuannya dalam berargumentasi, manusia dapat mengungkapkan isi 

 
1 Kementerian Agama RI, al-Qurán dan Terjemahnya (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qurán Kementerian 

Agama RI, 2010), h. 6. 
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pikirannya. Dengan keahlian tersebut, manusia juga mampu memahami 

bahasa yang telah diajarkan oleh Allah SWT. 

Dakwah pada hakikatnya merupakan upaya untuk menumbuhkan 

kecenderungan dan keterikatan terhadap jalan Allah SWT. Oleh karena itu, 

menjalankan dakwah sejatinya bertujuan untuk membawa perubahan, 

peningkatan, serta perbaikan kualitas hidup, baik secara spiritual maupun 

fisik, bagi seluruh umat manusia di dunia. Dalam Islam, dakwah tidak boleh 

terhenti dan harus dilakukan secara berkelanjutan, karena dakwah memiliki 

misi yang mulia serta mengadopsi strategi yang berlandaskan pada firman 

Allah dalam QS. An-Nahl (16:125). 

حْسَنُُۗ اِنَّ رَبَّكَ 
َ
تِيْ هِيَ ا

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ وَال

ْ
ك حِ
ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيْلِ رَب 
ٰ
دعُْ اِل

ُ
هُوَ    ا

مُهْتَدِيْنَ 
ْ
مُ بِال

َ
عْل
َ
 عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ ا

َّ
مُ بِمَنْ ضَل

َ
عْل
َ
 ا

Terjemahnya : 
Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat 
dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat 
petunjuk.2 

Hikmah merupakan perkataan yang jelas dan benar, yang mampu 

membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Berdasarkan analisis dari ayat 

di atas, terdapat petunjuk bagi kita dalam menjalankan aktivitas dakwah. 

Strategi yang didukung oleh metode yang tepat serta pelaksanaan 

program yang akurat akan membuat aktivitas dakwah semakin optimal dan 

 
2 Kementerian Agama RI, al-Qurán dan Terjemahnya (Bogor: Lembaga Percetakan al-

Qurán Kementerian Agama RI, 2010), h. 382. 
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berorientasi dengan jelas sehingga cita-cita dan tujuan yang telah Disusun 

dengan baik, karena tujuan dan cita-cita yang jelas serta realistis akan mendorong 

dakwah berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. 

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan segala aspek yang 

berhubungan dengan informasi juga ikut berkembang dengan itulah 

tentunya berdakwah juga mengalaminya menjadikan kebutuhan manusia 

secara spritual yang bersumber dari informasi elektronik berdasarkan nilai-

nilai islam. Maka dalam proses pelaksanaannya harus mengikuti 

perkembangan teknologi agar kegiatan dakwah tetap terlaksana dan semua 

kegiatan mad’u hampir semua berbasis teknologi. Dakwah tidak sebatas 

melalui ceramah diatas mimbar, pengajian dan khutbah jumat akan tetapi 

juga lebih  dari itu diketahui sebagai upaya penyampaian Penyebaran pesan 

agama secara luas menuntut pemahaman masyarakat tentang dakwah untuk terus 

berkembang dan mengalami kemajuan. 

Dari perspektif lain, reputasi mubalig juga memiliki peran yang sangat 

penting. Hampir seluruh masyarakat memiliki pemahaman tentang citra 

mubalig sesuatu yang dinilai cukup prestisis secara individu maupun secara 

kelembagaan. Citra berkaitan dengan kredibilitas yang dimiliki seorang 

mubalig. Penilaian masyarakat terhadap kredibilitas seseorang akan 

menciptakan kesan positif atau negatif. Untuk menciptakan kesan positif atau 

negatif ini berkaitan dengan penerimaan pesan atau informasi yang 
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disampaikan oleh mubalig. Semakin baik citra mubalig, maka akan semakin 

banyak mad’u yang bisa menerima pesan dakwah yang disampaikan. 

Kredibilitas seorang mubalig tidak muncul secara mudah dan instan 

akan tetapi melalui beberapa tahapan dan usaha yang dilakukan secara terus 

menerus melalui belajar, praktik, dan pembinaan yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Pencitraan mubalig sangat berpengaruh terhadap 

penerimaan informasi atau pesan dakwah kepada masyarakat. 

Mubalig merupakan penyampai dakwah yang memiliki peran penting 

dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah. Tanpa kehadiran mubalig atau juru 

dakwah, dakwah tidak dapat berjalan, karena tugas utamanya adalah 

menyampaikan pesan. Dalam pengertian sebagai individu yang melakukan 

tabligh atau penyampaian pesan, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an 

yang mengandung kata tabligh, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Maidah 

(5:67). 

تَهٗ ُۗوَالٰلُّ 
َ
رِسٰل غْتَ 

َّ
بَل فَمَا   

ْ
تَفْعَل مْ 

َّ
ل كَ ُۗوَاِنْ  ِ

ب  رَّ مِنْ  يْكَ 
َ
اِل  

َ
نْزِل

ُ
ا مَآ  غْ  ِ

 
بَل  

ُ
سُوْل الرَّ يُّهَا 

َ
  يٰٓا

فِرِيْنَ 
ٰ
ك
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ا يَهْدِى ال

َ
 يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسُِۗ اِنَّ الٰلَّ ل

Terjemahanya : 

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 
Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti 
engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari 
(gangguan) manusia Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang kafir. 
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Mubalig adalah seseorang yang pandai menyusun kata kata sehigga 

mampu menyampaikan pesan yang terbaik pada Penjelasan lain ditegaskan 

juga dalam   QS Al-A’raf ayat : 7: 68 

مُوْنَ  
َ
ا تَعْل

َ
مُ مِنَ الٰلِّ مَا ل

َ
عْل
َ
مْ وَا

ُ
ك
َ
نْصَحُ ل

َ
يْ وَا ِ

تِ رَب 
ٰ
مْ رِسٰل

ُ
غُك ِ

 
بَل
ُ
 ا

Terjemahanya : 
 

Aku sampaikan kepadamu risalah (amanat) Tuhanku dan aku 
memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang 
tidak kamu ketahui. 

Pada tanggal 25 Mei 1946, Jenderal Soedirman diambil sumpahnya 

sebagai Panglima Besar Tentara. Dalam kesempatan tersebut, beliau 

menekankan pentingnya pendidikan agama dalam tubuh Angkatan Perang 

Republik Indonesia. Pernyataan ini menjadi landasan bagi pembentukan 

Dinas Agama dalam TNI. Sejak awal berdirinya, Bintaljarahdam bertugas 

membina dan meningkatkan mental kejuangan prajurit melalui pembinaan 

rohani, ideologi, dan kejuangan. Tujuannya adalah membentuk prajurit yang 

beriman, bertakwa, serta memiliki semangat juang yang tinggi dalam 

menjalankan tugas negara. 

Peran mubalig dibawah naungan TNI khususnya Kodam XIV/ 

Hasanuddin saat ini sangat diganrungi oleh masyarakat selain memiliki daya 

tarik tersendiri  juga memiliki kepribadian yang hamble. Akan  tapi dalam 

pelaksanaanya akses untuk meminta bantuan kepada para mubalig dan 

mengenal para mubalig itu sendiri masih terkendala oleh minimnya 
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informasi tentang keberadaan mubalig dibawa naungan TNI khususnya 

Kodam XIV/Hasanuddin. Disisi lain, sosok instansi yang disiplin membuat 

masyarakat segan bertanya  tentang keberadaan mereka.  

Sebagai langkah trasformatif didasari dengan kebutuhan yang dapat 

memudahkan dalam membantu masyarakat mengenal mubalig melakukan 

berbagai metode cerdas yang sudah sangat melekat oleh bangsa indonesia 

didalam keterbatasan yang dimiliki, dengan menggunakan media sosial yang 

berkembang saat ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi 

budaya ini telah mendara daging dan menjadi kebiasaan baru kita semua. 

Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin yang ada saat ini tentunya perlu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, terutama 

dalam pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. 

Pemahaman tentang cara menggunakan dan mengoptimalkan platform ini 

menjadi hal yang penting bagi para mubalig, sehingga media sosial tersebut 

dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan visibilitas mereka 

dan memudahkan akses bagi masyarakat. 

Dalam penelitian ini kami mewawancarai lima orang mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin sebagai informan dan narasumber yaitu sebagai berikut: 

1. Mayor Caj Mirwan Embas, S.Ag., M.Si. (54 Tahun) sebagai Kasi 

Bimbingan rohani Islam Kodam XIV/Hasanuddin menggunakan 

media sosial Facebook sebagai media dakwah. 
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2. Serma H. Darwis Karmin, S.Sos.I. (50 Tahun) sebagai Bintara 

Rohani Islam Kodam XIV/Hasanuddin menggunakan media sosial 

Instagram sebagai media dakwah. 

3. Serka Firman Aras, S.Pd., M.Pd. (48 Tahun) sebagai Bintara Rohani 

Islam Kodam XIV/Hasanuddin menggunakan media sosial 

Facebook sebagai media dakwah. 

4. Penata Tk.I III/d H. Winoto, S.Pd.I., M. Pd.I. (56 Tahun ) sebagai 

ASN/PNS Rohani Islam Kodam XIV/Hasanuddin Memanfaatkan 

platform media sosial Instagram sebagai sarana dakwah. 

5. Ibnu Hajar, S.Sos., M. Sos. (32 Tahun) Sebagai Mubaligh Rohani 

Islam Kodam XIV/Hasanuddin Memanfaatkan platform media 

sosial Tiktok sebagai media dakwah.   

Sebagai juru dakwah yang membawa pesan moral dan kebangsaan, 

para mubalig memiliki tanggung jawab besar untuk mencerminkan nilai-nilai 

keislaman yang moderat, kebangsaan yang kokoh, serta loyalitas terhadap 

negara. Namun, bagaimana citra para mubalig ini terbentuk di dunia digital. 

Apakah pesan yang mereka sampaikan mampu menarik perhatian dan 

mempengaruhi audiens secara positif. 

Pemanfaatan media sosial oleh mubalig di Kodam XIV/Hasanuddin 

menjadi aspek yang menarik untuk diteliti. Keberadaan mereka di platform 

digital bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga sebagai strategi dakwah 

yang dapat membentuk opini dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta 

keagamaan kepada masyarakat luas. 
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Merujuk pada paparan latar belakang tersebut, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pencitraan Mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddin di Media Sosial” 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus peneltian  

Fokus penelitian dari latar belakang masalah tersebut diatas adalah 

pemahaman tentang pencitraan mubalig di media sosial. 

2. Diskripsi Fokus 

Berdasarkan dari uraian fokus penelitian, maka peneliti memberikan 

diskripsi fokus sebagai berikut:  

a. Pencitraan Mubalig  adalah fenomena mubalig Yang mengoptimalkan 

media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok sebagai sarana 

dakwah, serta memberikan dampak presepsi positif  terhadap masyarakat 

tentang ajaran Islam. Membangun pencitraan mubalig yang baik sangat 

penting agar dakwah lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. 

b. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan 

penggunanya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta membangun 

koneksi jaringan komunikasi melalui internet. Media sosial berfungsi 

sebagai alat untuk berkomunikasi secara langsung maupun tidak 

langsung, baik melalui teks, gambar, video, maupun suara, mencakup 

pesan pribadi, komentar, diskusi dalam grup, serta siaran langsung. 

Pengguna dapat membagikan berita, opini, atau materi hiburan dengan 
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cepat dan luas. Media sosial juga menjadi sumber utama informasi, 

meskipun tantangan seperti berita hoaks tetap menjadi perhatian. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus mengenai 

“Pencitraan Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin di Media Sosial” maka 

peneliti mengungkapkan dua  pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin terhadap 

perkembangan Media Soisal ? 

2. Bagaimana Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin Melakukan Pencitraan di 

Media Sosial ? 

D. Kajian Pustaka 

Tujuan dari tinjauan pustaka ialah menelaah temuan-temuan dari 

penelitian terdahulu yang memiliki subjek sejenis namun dengan fokus 

berbeda. Perbedaan dalam hasil penelitian ini akan dianalisis guna 

membuktikan keaslian penelitian ini. Untuk memperoleh hasil penelitian 

yang bersifat ilmiah, data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini 

diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap 

permasalahan yang diangkat. Langkah ini dilakukan untuk menghindari 

duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang telah dilakukan 

oleh pihak lain dengan permasalahan serupa. Adapun judul-judul yang 

berkaitan antara lain: 

: 

1.  Tesis yang ditulis oleh Citra Nurjannah dengan judul Konstruksi pesan 

dakwah moderasi beragama studi Deskriptif Pada Akun YouTube Jeda 
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Nulis Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jenis tindak tutur habib 

Husein dalam akun YouTube jeda nulis ditemukan.  Tindak tutur 

asertif atau representatif terdiri dari menyarankan, memberitahukan, 

mengemukakan pendapat, membanggakan, menyatakan, dan 

menyebutkan. Tindak tutur direktif terdiri dari mengajak, meminta, 

melarang, memberikan nasihat, merekomendasikan, menghimbau, 

memerintah. Tindak tutur ekspresif yakni menyanjung. Habib Husein 

telah melakukan dakwah yang berbasis moderasi beragama dan juga 

bersikap moderat. Pesan dakwah moderasi beragama dalam akun Jeda 

Nulis berkontribusi untuk menyebarkan dakwah moderat juga sikap 

moderat terutama para generasi muda dan umumnya pada semua 

penonton YouTube. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Riana Devi Ananda Prasanti yang berjudul 

Proses pembentukan citra diri pada akun Tik Tok Husain Basyaiban ( 

The Journal ofIslamic Communication and Broadcasting Vol. 3 No.1 

Agustus2023) studi ini menjelaskan tentang TikTok menjadi aplikasi 

terpopuler saat ini. Dengan media ini, setiap orang dapat membuat 

berbagai bentuk video pendek maupun panjang. Siapapun bisa 

membangun citranya di media. Salah satunya adalah Husein 

Basyaiban. Melalui platform tiktok, Husein membangun citranya 

dengan menyebarkan konten-konten yang mengandung ajaran Islam. 

Dengan citra diri positif yang dibangunnya, ia mampu menjadi 

seorang konten kreator dakwah yang banyak dicari saat ini. Dengan 
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adanya media Tiktok, Husein bisa membangun citra positif dirinya 

selama ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sebagai salah satu bentuk karya ilmiah, tesis ini memiliki tujuan serta 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk memahami pencitraan mubaliq Kodam XIV/Hasanuddin sebagai 

pemerintahan yang memiliki instansi yang mengelola bimbingan mental 

(Bintal) yang didalamnya terdapat bimbingan agama kususnya agama 

Islam serta untuk mencapai visi misi TNI AD yaitu TNI dekat dengan 

rakyat. 

b. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencitraan 

Mubalig terhadap media sosial serta solusi yang akan diberikan. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddin serta menjadi acuan dan referensi bagi calon peneliti 

berikutnya yang membahas strategi pencitraan mubalig. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang konkret mengenai 

mubalig Kodam XIV/Hasanuddin dan sebagai bahan kajian dakwah 

khususnya dibidang strategi dakwah digital mengenai kebijakan publik. 
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c. Sebagai referensi bacaan yang dapat memperkaya khazanah kepustakaan 

dalam bidang dakwah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media 

sosial dalam dakwah. 

. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Dakwah  

1. Pengertian Dakwah 

Secara Etimologi kata dakwah berasal dari bahasa arab دعوة    -يدعو  -دعا  

(daá, yadú, da’watan) berarti memanggil, mengajak, berdoa, mengundang. Kata 

ini, dapat bermakna positif dan bermakna negatif. Makna positif kalau untuk 

diarahkan kepada kebaikan sedang makna negatif kalau diarahkan kepada 

kejahatan atau perbuatan setan.1 Dakwah sebagai usaha untuk mengajak 

manusia ke arah proses yang lebih baik agar menjadi menjadi manusia yang 

terbaik. Dalam al-Qur’an Allah swt berfirman dalam QS. Ali-Imran /3:110, yang 

berbunyi: 

 

بِالٰلِّ  وَتُؤْمِنُوْنَ  رِ 
َ
مُنْك

ْ
ال وَتَنْهَوْنَ عَنِ  مَعْرُوْفِ 

ْ
بِال مُرُوْنَ 

ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خْرِجَتْ 

ُ
ا ةٍ  مَّ

ُ
ا نْتُمْ خَيْرَ 

ُ
ۗ  ك

فٰسِقُوْنَ  
ْ
ثَرُهُمُ ال

ْ
ك
َ
مُؤْمِنُوْنَ وَا

ْ
هُمْۗ  مِنْهُمُ ال

َّ
كَانَ خَيْرًا ل

َ
كِتٰبِ ل

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
مَنَ ا

ٰ
وْ ا

َ
 وَل

 

Terjemahnya : 

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia 
(selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, 
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.2 

 

1Sampo Seha, Paradigm Dakwah Menata Ulang Penerapan Dakwah Di Indonesia  
(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1. 

2 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sigma 
Examedia Arkanleema, 2010), h. 63. 
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Seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, umat terbaik adalah mereka yang 

mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah SWT, 

sehingga terbentuk pribadi yang baik dan mampu meningkatkan kualitas hidup. Dalam 

melaksanakan misi dakwah, dinamika kehidupan harus dijadikan pedoman utama agar 

tercipta keseimbangan dalam kehidupan umat manusia. 

Menurut Abu Bakar Zakaria sebagaimana yang dikutip oleh Arifuddin 

Tike dalam bukunya Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam memberikan 

penjelasan bahwa dakwah ialah usaha para ulama dan orang-orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan tentang agama (Islam) untuk memberi pengajaran 

kepada khalayak (masyarakat) hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang 

urusan agama dan urusan dunianya sesuai dengan kemampuannya.3 Dalam upaya 

dakwah, manusia dibimbing menuju perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia 

serta terutama akhirat sebagai tujuan akhir setelah kematian. 

Berdasarkan Ensiklopedia Islam, dakwah merupakan aktivitas yang 

bertujuan untuk menyeru, mengajak, dan mengarahkan orang lain (mad’u) agar 

beriman serta taat kepada Allah SWT sesuai dengan prinsip akidah, syariat, dan 

akhlak Islam. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam 

kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-

Imran/3:104 berikut ini: 

:  

و
ُ
رِۗ  وَا

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُوْنَ بِال

ْ
خَيْرِ وَيَأ

ْ
ى ال

َ
ةٌ يَّدْعُوْنَ اِل مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْك نْ م ِ

ُ
تَك

ْ
مُفْلِحُوْنَ وَل

ْ
ٰۤىِٕكَ هُمُ ال  ل

 

3Arifuddin Tike, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 6. 
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Terjemahnya: 

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar.  Mereka itulah orang-orang yang beruntung.4 

Ma’ruf merujuk pada segala kebaikan yang dianjurkan oleh agama dan 

memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat.5 Mungkar merupakan 

segala bentuk keburukan yang dilarang oleh agama dan dapat merusak kehidupan baik 

individu maupun masyarakat.6 

Sementara itu, dalam terminologi, dakwah memiliki berbagai definisi 

yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: 

a. Syaikh Ali Mahfud menjelaskan bahwa dakwah adalah upaya mendorong 

manusia untuk berbuat kebaikan, mengikuti petunjuk agama, serta 

mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, agar dapat 

meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.7 

b. Abu Bakar Zakaria mendefinisikan dakwah sebagai upaya yang dilakukan 

oleh ulama dan individu yang memahami agama dalam memberikan 

 
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sigma 

Examedia Arkanleema, 2010), h. 63 
 

5 Hasanuddin, I. (2022). Filsafat Sosial Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah 
Tarbiyah Umat, 12(1), 60-66. 

6 Hasanuddin, I. (2022). Filsafat Sosial Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah 
Tarbiyah Umat, 12(1), 60-66. 
 

7 Bastomi, H. (2017). Dakwah Bi Al-Hikmah Sebagai Pola Pengembangan Sosial 
Keagamaan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dakwah, 36(2). 
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pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai aspek yang 

berkaitan dengan ajaran agama dan kehidupan dunia.8 

c. Prof. Thoha Yahya Umar, MA. membagi pengertian dakwah menjadi dua 

kategori, yaitu dakwah dalam arti umum dan dakwah dalam arti khusus. 

Dakwah secara umum merujuk pada ilmu yang membahas metode atau 

panduan dalam menarik perhatian manusia agar menerima, menyetujui, 

dan menjalankan suatu ideologi, pemikiran, atau pekerjaan tertentu. 

Sementara itu, dakwah dalam arti khusus adalah upaya mengajak 

manusia dengan cara yang bijaksana menuju jalan yang benar sesuai 

dengan tuntunan agama, demi meraih kebahagiaan serta kemaslahatan di 

dunia dan akhirat.9 

d. M. Arifin mendefinisikan dakwah sebagai suatu ajakan yang dapat berupa 

tulisan, perilaku, dan lain sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan 

terencana dengan tujuan mempengaruhi individu maupun kelompok. 

Dakwah bertujuan menumbuhkan pemahaman, kesadaran, penghayatan, 

serta pengalaman terhadap ajaran agama yang disampaikan, tanpa 

adanya unsur paksaan di dalamnya. 

 
8 Holilah, I. (2008). Dakwah dan Komunikasi. Al-Fath, 2(2), 194-209. 
9 Faizah & Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018),    h. 7. 
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e. Muhammad Natsir mendefinisikan dakwah sebagai kewajiban serta tanggung 

jawab setiap muslim dalam menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.10 

f. Syaikh Muhammad Abduh menyatakan bahwa dakwah, yang mencakup 

ajakan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran, 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.11 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dakwah merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana 

untuk mengajak umat manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT, guna 

meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Dakwah tidak hanya sebatas penyampaian ajaran Islam melalui lisan, 

tetapi juga mencakup seluruh aktivitas seorang muslim yang bertujuan 

menegakkan kebenaran ilahi. Dakwah dapat dipahami sebagai proses 

komunikasi sekaligus upaya perubahan sosial. Komunikasi sendiri merupakan 

proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan pemahaman 

yang selaras dan seimbang.12 Dakwah disebut sebagai proses komunikasi yaitu 

kegiatan penyampaian pesan-pesan dakwah dari komunikator (dai) kepada 

komunikan (mad’u) melalui kegiatan tertentu dan dengan memanfaatkan 

 
10 Ahmad Hotib, Kitab Misbah Al-Zalam Karya Syaikh Muhammad Muhajirin Amsar 

alDary Dalam Perspektif Dakwah bi al-Qalam, (Serang: A-Empat, 2020), h. 21. 
11 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 

h. 2. 
12 Yayi Suryo Prabandi, dkk, Ilmu Sosial Perilaku Untuk Kesehatan Masyarakat, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), h. 63. 
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berbagai media yang ada untuk menunjang terwujudnya tujuan dakwah yaitu 

kehidupan yang bermartabat, selamat dan mendapat kebahagiaan di dunia 

maupun di akhirat. 

Pelaksanaan dakwah agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan, maka 

diperlukan unsur-unsur penjelasan tentang mubaligh ditinjauh dari bahasa atau 

terminologi berasal dari kata Kata mubaligh berasal dari istilah balagha, 

yuballighu, bulughan yang berarti "menyampaikan." Dengan demikian, muballig 

merujuk pada seseorang yang bertugas menyampaikan. Istilah ini juga berasal 

dari kata balagha, ablaghu, yang bermakna "sampai," sehingga muballig dapat 

diartikan sebagai individu yang menyampaikan suatu pesan. Secara linguistik, 

muballig merupakan isim maf’ul dari kata ballagha-yuballighu tablighan, yang 

mengacu pada seseorang yang menjalankan tugas tabllig atau penyampaian. 

Pengertian mubalig seperti Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Musthafa al-

Maraghi, salah satu poin penting adalah mengenai keberadaan risalah Nabi itu sendiri. 

Jika risalah tersebut, yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, tidak disampaikan 

kepada umat manusia, maka hal itu berarti risalah tersebut tidak mencapai tujuannya 

secara keseluruhan. Selanjutnya, Allah menegaskan sekaligus memberikan jaminan 

bahwa di mana pun risalah-Nya disampaikan, Dia akan senantiasa menjaga dan 

melindunginya kapan saja serta di mana saja. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, penulis 

berpendapat bahwa mubalig adalah seorang muslim atau muslimah yang, baik 
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secara individu maupun kelompok, memiliki tugas untuk menyampaikan, 

menyebarluaskan, serta mengembangkan ajaran Islam. Selain itu, seorang 

mubalig juga harus mampu menunjukkan perilaku yang baik dengan tulus, 

sesuai dengan perannya, baik sebelum, saat, maupun setelah melaksanakan 

dakwah. 

Secara konseptual, mubalig memiliki peran sosial yang sangat penting 

dalam pengembangan dakwah Islamiyah. Peran sosial tersebut mencakup 

penyampaian risalah serta menjalankan amanah amar ma’ruf nahi munkar 

dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Selain itu, mubalig 

bertugas membimbing umat menuju jalan yang benar, mengangkat mereka dari 

keterpurukan menuju akhlak yang mulia, serta berupaya mewujudkan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang mubalig perlu 

memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun menurut ahli 

fungsi mubalig adalah:  

a. Meluruskan i’tikad  
b. Mendorong dan meransang untuk beramal  
c. Mencegah kemungkaran  
d. Membersihkan jiwa  
e. Mengokohkan pribadi  
f. Membina persatuan dan kesatuan  
g. Menolak kebudayaan yang merusak 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa peran mubalig dalam 

masyarakat sangatlah penting guna mewujudkan kestabilan dalam kehidupan 

beragama dan berbudaya. Selain itu, mubalig juga berfungsi sebagai benteng 
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pertahanan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi 

komunikasi di era modern ini. 

 Perbedaan antara Tablig dan Dakwah terletak pada cakupannya. Dakwah 

mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukmin sesuai dengan 

kemampuannya, dengan tujuan mengajak seluruh umat manusia untuk menjalankan 

agama Islam dengan baik serta berakhlak mulia, sehingga mereka dapat meraih 

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa 

penjelasan yang dapat dikemukakan, di antaranya: 

a. Setiap tablig termasuk dalam dakwah, namun tidak semua dakwah dapat 

dikategorikan sebagai tablig. Tabligh disebut sebagai bagian dari dakwah karena 

merupakan salah satu metode dalam menyampaikan ajaran Islam. Sementara itu, 

dakwah memiliki berbagai media dan cakupan yang lebih luas, karena setiap 

bentuk aktivitas yang mengandung ajakan kepada kebaikan (amar ma’ruf) dan 

pencegahan dari keburukan (nahi munkar) sudah termasuk dalam dakwah. 

b. Tablig lebih dikenal dan sering digunakan, karena subjek tablig (mubalig) memiliki 

karakter serta wibawa yang khas di tengah masyarakat. Misalnya, tablig bil lisan 

seperti berpidato tidak semudah hanya menilainya, dan tablig bil kitabah tidak 

sesederhana hanya membacanya. Oleh karena itu, mubalig memiliki peluang yang 

lebih besar untuk berperan aktif, kreatif, dan terampil dalam masyarakat melalui 

media lisan maupun tulisan. Meskipun tablig merupakan bagian dari dakwah, dan 

mubalig juga termasuk juru dakwah. 
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Dalam penyampaian pesan menurut teori dakwah, agar tidak terjadi bias, 

terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Kapasitas jamaah dalam memahami dan menerima pesan tablig.  

b. Tingkat pemahaman dalam menerima, menganalisa dan mengamalkan isi 

pesan. Keberhasilan penyampaian pesan sangat bergantung pada upaya 

mubalig dalam memilih materi tablig yang sesuai dengan dua hal pokok di 

atas. 

Unsur-unsur dalam dakwah meliputi dai/mubalig (pelaku dakwah), 

mad’u (sasaran dakwah), maadah (isi dakwah), thariqah (metode dakwah), 

wasilah (sarana dakwah), dan atsar (dampak dakwah). Keenam elemen ini 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki 

peran penting dalam menyempurnakan proses dakwah. 

Dai merupakan individu yang menjalankan dakwah sesuai dengan 

kapasitas dan kemampuannya.13 Mad'u merupakan individu atau kelompok 

yang menjadi target dakwah, baik sebagai penerima secara personal maupun 

kolektif, baik beragama Islam maupun non-Muslim.14 Maddah dakwah 

merupakan isi pesan atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad’u. 

Materi dakwah terdiri dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

 
13 Awang Darmawan Rina Desiana, Praktik Dakwah Teori dan Aplikasi, (Banda Aceh: Ar-

Raniry Press, 2020), h. 64. 
14 Abdul wahid, Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, (Jakarta Timur: 

Prenamedia Group, 2019), h. 27. 
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hadis Nabi Muhammad saw. Menurut Muh. Yiddin, materi dakwah dapat 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan kondisi 

serta kebutuhan masyarakat, mencakup ajaran Islam secara menyeluruh dan 

universal. Efek dalam dakwah adalah umpan balik atau respons yang dihasilkan 

dari proses penyampaian dakwah, namun sering kali aspek ini terabaikan atau 

kurang mendapat perhatian dari para dai.15 Namun, kita memahami bahwa 

umpan balik dari dakwah yang diterima merupakan aspek penting dalam proses 

penyampaian dakwah. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa setelah 

menyampaikan dakwah, tugas mereka telah selesai. Namun, dampak dari 

dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan langkah-

langkah dakwah selanjutnya. Tanpa menganalisis dampak dakwah, terdapat 

kemungkinan terjadinya kesalahan strategi yang dapat menghambat pencapaian 

tujuan. Sebaliknya, dengan melakukan analisis dakwah secara cermat dan tepat, 

kesalahan strategi dapat segera teridentifikasi sehingga memungkinkan 

perbaikan pada langkah-langkah berikutnya. 

Aktivitas dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 

keberlangsungan Islam. Keindahan serta kesesuaian ajaran Islam dengan 

perkembangan zaman sangat bergantung pada proses dakwah. Oleh sebab itu, 

Al-Qur’an menyebut dakwah sebagai ahsan al-qaul, yang bermakna perkataan 

yang baik. 

 
15 Awang Darmawan & Rina Desiana, Praktik Dakwah Teori dan Aplikasi, (Banda Aceh: 

Ar-Raniry Press, 2020), h. 69. 
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Menyampaikan ajaran Islam berarti memberikan solusi terhadap 

berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Ajaran Islam sebagai 

inti dari dakwah merupakan agama wahyu yang senantiasa berinteraksi dengan 

dinamika zaman. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk mampu 

mengaplikasikan setiap wahyu dalam menghadapi perkembangan dunia modern 

yang semakin beragam dan kompleks. Walaupun tujuan utama dakwah adalah 

mengajak manusia menuju kesadaran, tantangan dalam dakwah terus 

berkembang seiring perubahan problematika umat. Oleh karena itu, berbagai 

permasalahan yang muncul perlu diidentifikasi dan dicari solusi yang tepat serta 

strategis melalui pendekatan dakwah yang efektif dan efisien. 

B. Kajian Komunikasi dan Pencitraan di Media Sosial 

Secara  etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu 

communication, yang memiliki makna menyamakan atau membuat sesuatu 

menjadi serupa.16 Sementara itu, dalam bahasa Latin, communis berarti 

menciptakan kebersamaan atau menjalin hubungan yang harmonis antara dua 

orang atau lebih.17 Sementara itu, secara terminologi, komunikasi diartikan 

sebagai proses penyampaian pesan dari satu individu kepada individu lainnya.18 

Secara paradigmatik, komunikasi dapat diartikan sebagai proses 

penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan 

 
16 Nurlela, Lela, et al. Pengantar Komunikasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. 
17 Hasriani, Ragam Slang dalam Komunikasi Digital. (Indonesia Emas Group, 2023), h. 7. 

18 Tri Lestari, dkk, Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial, (Cet. I; Jakarta 
Selatan: PT. Mahakarya Citra Utama Group, 2023), h. 90. 
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memberikan informasi atau mempengaruhi sikap, pandangan, atau perilaku, 

baik secara langsung maupun melalui media. Para ahli dalam bidang komunikasi 

antarmanusia (human communication) menyatakan bahwa komunikasi adalah 

suatu proses transaksi dan simbolik yang memungkinkan individu mengelola 

lingkungannya dengan membangun interaksi melalui pertukaran informasi guna 

memperkuat atau mengubah sikap serta perilaku orang lain.19 Adapun beberapa 

ahli mendefenisikan komunikasi sebagai berikut: 

a. Raymond S. Ross menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses 

mengarahkan, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol dengan tujuan 

membantu pendengar dalam membangkitkan makna atau respons yang 

sejalan dengan pemikiran yang ingin disampaikan oleh komunikator.20 

b. Anwar Arifin mengungkapkan bahwa komunikasi adalah sebuah konsep 

dengan berbagai makna, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas 

dalam proses sosial yang melibatkan tindakan manusia terkait dengan 

proses serta perilaku komunikasi.21 

c. Shanon dan Weaver menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu 

interaksi yang terjadi antara satu orang atau lebih, baik secara disengaja 

maupun tidak disengaja, yang saling memengaruhi. Interaksi ini tidak hanya 

 
19 Andi Asari, dkk, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Cet. I; Sumatera Barat: PT. Global 

Eksekutif Teknologi, 2023), h. 49. 
20 Lalamentik, Thelma Saptari, Sintje Rondonuwu, and Stefi H. Harilama. "Peran 

Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dalam Mengawasi Penggunaan Game Smartphone Pada 
Anak di Kelurahan Bahu Manado." Acta Diurna Komunikasi 8.2 (2019). 

21 Marlina, dkk, Buku Ajar Ilmu Komunikasi, (Cet. I; Jakarta: CV. Feniks Muda Sejahtera, 
2022), h. 4-5. 
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terjadi melalui kata-kata, tetapi juga dapat disampaikan melalui ekspresi 

wajah, teknologi, atau elemen visual lainnya sebagai alat bantu.22 

d. Carl I. Hoveland menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses di mana 

seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus, yang umumnya berupa 

simbol verbal, dengan tujuan memengaruhi atau mengubah perilaku 

individu lainnya.23 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, komunikasi dapat dirumuskan 

sebagai suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang menggunakan kata-

kata atau simbol serta memanfaatkan media sebagai alat bantu. Secara umum, 

proses komunikasi harus mengandung unsur kesamaan makna agar dapat 

terjadi pertukaran pemikiran atau pemahaman antara komunikator (pengirim 

pesan) dan komunikan (penerima pesan). 

Dalam tahapan komunikasi membutuhkan unsur-unsur untuk memenuhi 

kegiatannya, unsur-unsur tersebut saling berkaitan. Apabila salah satu elemen 

hilang atau tidak tersedia, maka proses komunikasi akan ketimpangan. 

Walaupun demikian ada beberapa unusr yang ketika tidak ada tetapi 

komunikasi tetap dapat dilakukan. Dalam keadaan tertentu komunikasi akan 

terhambat atau mengalami kendala jika semua unsur tidak terpenuhi sehingga 

 
22 Syas, Mulyanti. "Kajian Komunikasi Massa menurut Perspektif Periodisasi." AL MUNIR: 

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam (2012): 79-94. 
23 Zaenab, Siti. Komunikasi Massa Sebuah Pengantar Manajemen Komunikasi.(Zifatama 

Jawara, 2013), h. 23. 
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setiap unsur saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Adapun unsur-unsur 

komunikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber (Komunikator) 

 Sumber merupakan individu yang pertama kali menyampaikan 

informasi, gagasan, atau ide.24 Dalam komunikasi antar manusia, sumber dapat 

berupa individu maupun kelompok, seperti lembaga, instansi, partai, atau 

organisasi. Sumber ini dikenal sebagai komunikator, pengirim (sender), atau 

penyandi (encoder) yang berperan dalam menyampaikan pesan, baik secara 

pribadi maupun kelembagaan. 

Penyampai pesan atau komunikator adalah elemen yang bertugas 

mengutarakan ide, dengan peran utama melakukan encoding, yaitu 

merumuskan gagasan ke dalam bentuk pesan yang mudah dipahami. 

Dalam menyampaikan pesannya komunikator dapat melakukan cara 

sebagai berikut: 

a. yaitu secara pribadi, tatap muka, atau interpersonal  

b. Small group yaitu dengan cara berkelompok,  

c. Large group yaitu pertemuan yang melibatkan massa yang besar,  

d. Mass communication yaitu melalui media massa. 

Seorang komunikator dapat mencapai keberhasilan dalam 

menyampaikan pesannya jika dilakukan dengan cermat serta 

 
24 Marlina, M. A., et al. Buku Ajar Ilmu Komunikasi (Feniks Muda Sejahtera, 2022), h. 7. 
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mempertimbangkan tingkat pemahaman penerima. Selain itu, situasi dan 

kondisi lingkungan penerima juga berperan dalam memengaruhi penerimaan 

pesan. 

2. Pesan (Message) 

Pesan merupakan sebuah informasi yang menjadi awal terjadinya sebuah 

interaksi sosial, tanpa adanya pesan maka komunikasi tidak akan pernah 

terjadi.25 Pesan merupakan unsur terpenting dalam terjadinya komunikasi. 

Materi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dapat berupa lisan, 

maupun tulisan, dapat juga berupa lambang-lambang, gambar, warna atau 

bahasa isyarat yang disebut sebagai bahasa verbal dan non verbal dengan syarat 

dapat dipahami oleh kedua belah pihak pengirim pesan dan penerima pesan.26 

Adapun syarat-syarat dalam penyampaian pesan agar komunikasi 

berhasil dan efektif sebagai berikut: 

1) Isi pesan harus diatur, dengan demikian akan menumbuhkan perhatian, 

keinginan dimana komunikasi akan berjalan dengan baik apabila tahap 

pertama sudah menimbulkan kesan. 

2)  Isi pesan harus menggunakan wadah dan volume yang sesuai dengan luas 

lingkup pandangan komunikator dan pandangan komunikan.  

 
25 Syaipudin, Latif. "Peran komunikasi massa di tengah pandemi COVID-19." Kalijaga 

Journal of Communication 2.1 (2020): 14-34. 
26 Marlina, dkk, Buku Ajar Ilmu Komunikasi, h. 7 
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3) Isi pesan harus menumbuhkan kebutuhan pribadi dan dapat menyampaikan 

saran-saran bagaimana memenuhi kebutuhan.  

4) Isi pesan harus membuka jalan untuk dapat mengatasi kebutuhan yang 

sesuai dengan situasi. 

5) Isi pesan yang disampaikan dengan cara mencemarkan atau menjelekkan 

pihak lain akan sulit diterima oleh komunikan, ataupun ketika diterima akan 

menimbulkan keraguan. 

3. Penerima Pesan 

Komunikan adalah seseorang yang menerima, memahami dan 

menginterprestasikan pesan dalam proses komunikasi.27 Dalam proses 

komunikan komunikan merupakan unsur terpenting. Komunikan sering juga 

disebut sebagai pendengar, penerima, pemmbaca, pemirsa, khalayak, atau 

decoder. Sama halnya dengan komunikator komunikan bisa berupa 

perseorangan, kelompok maupun organisasi. 

Keberhasilan proses komunikasi sangat ditentukan oleh kehadiran 

komunikan. Jika mengalami penolakan oleh khalayak atau komunikan, sudah 

pasti komunikasi gagal dalam upaya mencapai tujuan. 

4. Media (Cannel) 

 
27 Anggela, Feby, et al. Urgensi Komunikasi Dalam Ilmu Sosial: Bunga Rampai. (Penerbit 

Berseri, 2023), h. 176. 



 
 

33 
 

 

Media merupakansarana dan prasarana yang digunakan untuk 

komunikasi untuk memidahkan pesan dari komunikator kepada komunikan.28 

Media atau saluran komunikasi merupakan perantara dalam menyampaikan 

pesan kepada komunikan, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat 

luas. Media ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: 

1) Media umum adalah sarana yang digunakan dalam berbagai bentuk 

komunikasi, seperti ponsel, faksimile, dan lainnya. 

2) Media massa merupakan sarana yang digunakan untuk kepentingan publik 

secara luas, seperti televisi, radio, film, surat kabar, serta media daring. 

5. Pengaruh 

Dampak adalah hasil dari penerimaan pesan, baik dalam bentuk lisan, 

lambang, maupun simbol, yang menyebabkan perubahan dalam pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude), serta tindakan atau perilaku (behavior) pada 

individu maupun kelompok.29 

Dampak adalah salah satu aspek krusial dalam proses komunikasi untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalannya. Efek dalam komunikasi merujuk pada 

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima 

sebelum serta setelah menerima pesan. 

 

 
28 Suprayitno, Degdo, et al. Buku Ajar Pengantar Manajemen Logistik. (PT. Sonpedia 

Publishing Indonesia, 2024), h. 47. 
29 Djerubu, David, et al. Pengantar ilmu komunikasi (Pradina Pustaka, 2022), h. 4.  
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6. Umpan Balik 

Tanggapan merupakan respons, reaksi, atau jawaban terhadap pesan 

yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanggapan ini 

merupakan pengaruh langsung yang diterima oleh pengirim pesan dari 

penerima. Efek atau tanggapan dapat bersifat positif maupun negatif, 

bergantung pada bagaimana komunikan memahami pesan yang diterimanya.30 

Elemen komunikasi adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan 

serta saling melengkapi satu sama lain, ketika komunikasi berlangsung sering 

kali penerima dan sumber tidak memperhatikan unsur-unsur di atas, sehingga 

dalam komunikasi menimbulkan salah persepsi atau multitafsir atas beberapa 

keadaan ketika melakukan komunikasi. Jika unusr-unsur komunikasi dicermati 

dan dipelajari maka hambatan dalam berkomunikasi akan mudah diatasi 

sehingga komunikasi akan berlangsung secara efektif. 

Dakwah dan komunikasi memiliki keterkaitan sebagai suatu disiplin ilmu 

dalam aktivitas amar ma'ruf nahi munkar yang berbentuk pesan nasehat, serta 

sebagai proses penyampaian risalah Islamiyah. Saat ini, ilmu komunikasi 

mengalami perkembangan yang pesat seiring kemajuan teknologi. Berbagai 

penelitian dilakukan terkait perilaku manusia sebagai pelaku komunikasi, 

bentuk komunikasi yang digunakan, serta kecenderungan dan gagasan yang 

 
30 Yeti Oktarina, Yudi Abdullah, Komunikasi Dalam Perspektif Teori dan Praktik, (Cet. I; 

Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), h. 12-25. 
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berkembang, yang memiliki hubungan erat dengan proses penyampaian pesan 

dan pengaruh pesan dalam komunikasi. 

Tujuan utama dakwah adalah menyampaikan risalah atau pesan Ilahi 

melalui tabligh, yang sejak awal telah menggunakan kata-kata, baik lisan 

maupun tulisan, dengan manusia sebagai objek sasarannya. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa dakwah dan komunikasi memiliki kesamaan, di mana 

keduanya menjadikan manusia sebagai target, memanfaatkan media yang 

serupa, serta memiliki tujuan dan sarana yang sejalan.31 

Citra merupakan kesan yang tertanam kuat dalam pandangan banyak 

orang terhadap individu, kelompok, atau suatu institusi, yang penilaiannya 

berasal dari mad’u, baik bersifat positif maupun negatif. Sementara itu, dai 

adalah seseorang yang menjalankan dakwah, baik melalui lisan, tulisan, maupun 

tindakan, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok. Dalam istilah lain, 

dai adalah individu yang menyampaikan ajaran Islam.32 

Seorang dai harus memiliki akhlak yang baik serta wawasan yang luas 

dalam bidang ilmu keislaman, sehingga mampu memberikan kesan mendalam 

bagi umat Islam. Selain itu, dai perlu memahami kondisi mad’u, karena hal 

tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam berdakwah. Sebab, dakwah 

 
31 M. Tata Taufik, Dakwah Era Digital, Sejarah Metode dan Perkembangan, (Cet. I; 

Kuningan: Pustaka Al-Ikhlash, 2020), h. 24 
32 Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi’Asyarah, h. 102. 
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bukanlah tugas yang sederhana, dan tidak semua mad’u bersedia menerima 

dakwah yang disampaikan. 

Dengan demikian, citra dai merujuk pada individu yang menyampaikan 

ajaran Islam serta meninggalkan kesan mendalam di tengah masyarakat, baik 

sebagai pribadi, kelompok, maupun institusi. Citra ini terbentuk melalui 

konsistensi dalam berperilaku baik serta pencapaian yang menonjol, sehingga 

masyarakat akan memandangnya sebagai sosok yang berintegritas dan 

berwibawa. 

Seorang mubalig harus sangat menegtahui peran media sosial 

melaksnakan dakwah media sosial sebagai sebuah media penyebaran syiar yang 

sangat positif dan masif  semakin banyak ,mad’u yang menggandrungi semakin 

cepat penyebaran dakwah itu berlangsung  

Memahami citra diri dai yang ditampilkan dimedia sosial dan mengerti 

konsep yang akan di tampilkan oleh seorang dai dimedia sosial sebagai dampak 

dari kepercayaan yang dimiliki sehingga kita mampu untuk membentuk opini 

pablik terhadap konten dakwah yang kita sajikan kepada mad’u 

Dakwah bukan hanya sekedar penyampaian konten secara islami di 

media sosial melainkan seluruh identitas mubalig pencitraan yang mereka 

lakukan dimedia sosial (pansos) yang mencerminkan ahlak seorang mubalig 

yang baik dan sesuai dengan syariah juga sesuatu yang harus di bloup sehingga 

citra mubalig menjadi sebuah tren positif kepada mad’u tentunya bertujuan 

untuk meneggakkan kebenaran yang ilahi, pencitraan ini juga masuk dalam 

kategori penyampaian dakwah mengenal atau dikenal seorang mubalig melalui 

platfom media sosisal saat ini adalah suatu yang tidak bisa kita  elakkan lagi dan 
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merupakan sebuah proses komunikan,  yaitu mengirim pesan kepada mad’u 

untuk dikenal dengan proporsi yang seimbang. Komunikasi adalah sebuah 

proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima dengan pengertian 

bersama dan seimbang.33 Dakwah juga disebut sebagai komunikasi penyampai 

pesan pesan dari komunikator (mubalig) ke komunikaan (mad’u) melalui 

kegiatan mengenal citra para mubalig di media sosial tentunya untuk menunjang 

terwujudnya tujuan dakwah itu sendiri yang bermanfaat, selamat dan mendapat 

kebahagiaanya di dunia dan di akhirat. 

Agar citra mubalig dapat terbentuk dengan baik dan dikenal oleh mad’u, 

maka diperlukan beberapa unsur dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut 

meliputi dai sebagai subjek dakwah, mad’u sebagai objek dakwah, maadah atau 

materi dakwah, thoriqah sebagai metode dakwah, wasilah atau media yang 

digunakan, serta atsar yang merupakan dampak dari dakwah itu sendiri.34 

Keenam unsur tersebut saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-

masing memiliki peran penting dalam mendukung serta menyempurnakan pelaksanaan 

dakwah. 

1. Mubalig/Komunikator (pelaku dakwah) 

Dai merupakan individu yang menjalankan dakwah, baik melalui lisan, 

tulisan, maupun tindakan, yang dapat dilakukan secara perseorangan, 

berkelompok, atau melalui organisasi maupun lembaga. Namun, pada 

hakikatnya, setiap muslim memiliki tanggung jawab sebagai penyampai 

 
33 Yayi Suryo Prabandi, dkk, Ilmu Sosial Perilaku Untuk Kesehatan Masyarakat, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), h. 63. 
34 Mustafirin, Dakwah Melalui Pendekatan Komunikasi Antarbudaya Melacak Aktivitas 

Dakwah Nabi Muhammad Pada Masyarakat Madinah, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding 
Management , 2022), h. 10. 
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dakwah. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan muslim 

berkewajiban berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-

masing.35. 

2. Mad’u/Komunikan (penerima dakwah) 

Mad’u merupakan individu atau kelompok yang menjadi target dakwah 

serta penerima pesan dakwah, baik dari kalangan muslim maupun non-

muslim.36 Bagi mad’u yang beragama Islam, dakwah bertujuan mengajak mereka 

untuk meningkatkan keimanan dan amal saleh sebagai wujud dari keislaman. 

Sementara itu, bagi non-Muslim, dakwah bertujuan mengajak mereka untuk 

beriman kepada Allah SWT serta menegakkan syariat Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Secara umum, Al-Qur’an mengklasifikasikan mad’u ke dalam tiga jenis, 

yaitu mukmin, kafir, dan munafik.37 Dari tiga klasifikasi utama ini, mad’u 

kemudian dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, misalnya mukmin terbagi 

menjadi tiga, yaitu dzalim linafsih, muqtashid, dan sabiqun bilkhairat. Sementara 

itu, kafir dapat dikategorikan menjadi kafir zimmi dan kafir harbi. Mad’u atau 

mitra dakwah mencakup berbagai golongan manusia. Oleh karena itu, 

pengelompokan manusia dapat didasarkan pada aspek profesi, ekonomi, dan 

sebagainya. Muhammad Abduh membagi mad’u menjadi tiga kelompok, yait: 

: 

1. Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara 

 
35 Awang Darmawan Rina Desiana, Praktik Dakwah Teori dan Aplikasi, (Banda Aceh: Ar-

Raniry Press, 2020), h. 64 
36 Abdul Wahid, Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, (Jakarta 

Timur: Prenamedia Group, 2019), h. 27 
37 Ilyas Ismail & Prio Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 196. 
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kritis, dan cepat dalam menangkap persoalan. 

2. Golongan awam yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara 

kritis dan mendalam dan belum dapat menangkap pengertian atau 

pemahaman yang tinggi. 

3. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut adalah mereka 

yang senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja dan 

tidak mampu memabahasnya secara lebih mendalam.38 

3. Maddah (materi Dakwah) 

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai 

kepada mad’u.39 Materi dakwah adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. menurut Muh. Yiddin materi dakwah 

dapat dikembangkan dari beberapa prinsip yang sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat yang Meliputi ajaran Islam secara menyeluruh dan 

universal, mencakup aspek kehidupan, merespons serta menjawab tantangan 

dan kebutuhan mendasar maupun sekunder, serta disesuaikan dengan program 

umat berdasarkan syariat Islam. Secara umum, materi dakwah dapat 

dikategorikan ke dalam beberapa bagian yang mencakup aspek aqidah, 

muamalah, syariah, dan akhlak. 

4. Washilah (media dakwah) 

Washilah merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran 

agama Islam kepada jamaah. seorang dai menggunakan berbagai media sebagai 

 
38 Muhammad Munir & Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana, 2021), 

h.122 
39 Munir, Muhammad. Manajemen dakwah (Prenada Media, 2021), h. 18. 
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sarana untuk mempermudah tersampaikannya pesan-pesan dakwah Islam. 

Hamzah Ya’qub mengklasifikasikan media kedalam beberapa kategori yaitu:  

a) Media verbal adalah sarana penyampaian pesan yang paling mendasar dan 

paling sering digunakan oleh seorang dai, dakwah ini dapat disampaikan 

dalam bentuk, Khutbah, tausiyah, bimbingan dan lain sebagainya. 

b) Tulisan, merupakan media dakwah yang cukup efisien untuk digunakan, 

media ini bisa melalui tulisan, surat kabar, majalah, tabloit dan sebagainya. 

c) Lukisan, merupakan sarana dakwah yang disampaikan melalui 

ilustrasi,sketsa, karikatur dan bentuk visual lainnya. 

d) Audiovisual merupakan sarana dakwah yang dapat merangsang indera 

pendengaran dan penglihatan, seperti film, video dan media sejenis lainya. 

e) Ahklak berfungsi sebagai sarana dakwah melalui tindakan nyata yang 

mencerminkan karasteristik seorang muslim 

5. Thariqoh (Metode Dakwah) 

Metode dakwah merupakan pendekatan atau teknik yang diterapkan oleh 

seorang dai dalam menyampaikan ajaran Islam. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, metode diartikan sebagai suatu cara yang dipakai dalam melaksanakan 

suatu tugas guna mencapai tujuan yang diinginkan secara terstruktur dan sistematis.40 

Dalam menyampaikan pesan dakwah metode memiliki peran yang penting, 

karena pesan-pesan dakwah akan dapat diterima oleh mad’u apabila 

disampaikan dengan pendekatan yang tepat serta penuh kelembutan. 

6. Atsar (Efek Dakwah) 

 
40 Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/metode. 

Diakses pada 25 Juli 2023 
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Dalam aktivitas dakwah dapat menghasilkan reaksi atau dampak 

tertentu. Dampak ini merupakan umpan balik dari proses dakwah, yang 

seringkali terabaikan atau kurang mendapat perhatian dari para da’i.41 Namun, 

kita memahami bahwa umpan balik dari dakwah yang diterima merupakan 

aspek penting dalam proses penyampaian dakwah. Banyak yang beranggapan 

bahwa setelah berdakwah tugas mereka selesai, padahal dampak yang timbul 

memiliki peran besar dalam menentukan langkah-langkah dakwah selanjutnya. 

Tanpa menganalisis dampak dakwah, terdapat kemungkinan terjadinya 

kesalahan strategi yang dapat menghambat pencapaian tujuan. sebaiknya jika 

analisis dakwah dilakukan secara cermat dan tepat,  maka kesalahan strategi 

dapat segera identifikasi sehingga memungkinkan perbaikan pada langkah-

langkah selanjutnya. 

Aktivitas dakwah memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam 

mempertahankan keberlangsungan Islam. Keelokan serta sekesuaian Islam 

dengan dinamika zaman sangat bergantung pada proses dakwah. Oleh karena 

itu Al-Qur’an menyebutkan kegiatan dakwah sebagai ahsan al-qaul yang berarti 

ucapan yang baik. 

Menyampaikan dakwah Islam berarti memberikan solusi atas berbagai 

permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. Ajaran Islam sebagai inti dari 

dakwah merupakan agama yang berbasis wahyu, yang senantiasa berhadapan 

dengan dinamika perubahan zaman. Oleh karena itu umat Islam terus 

menghadapi tantangan dalam menerapkan setiap wahyu seiring dengan 

perkembangan dunia modern yang semakin kompleks. Walaupun tujuan utama 

 
41 Awang Darmawan & Rina Desiana, Praktik Dakwah Teori dan Aplikasi, (Banda Aceh: 

Ar-Raniry Press, 2020), h. 69. 
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dakwah adalah mengajak manusia menuju kesadaran, tantangan dalam dakwah 

berupa permasalahan umat terus mengalami berubahan seiring waktu. Oleh 

karena itu, bebagai permasalah tersebut perlu diidentifikasi dan dicari solusi 

alternatif yang tepat serta strategis melalui pendekatan dakwah yang efektif dan 

efisien. 

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Inggris 

communication, yang berarti menyamakan, sedangkan dalam bahasa Latin, 

berasal dari kata communis, yang bermakna menciptakan kebersamaan atau 

membangun hubungan bersama antara dua individu atau lebih. Sementara itu, 

secara terminologi, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan 

dari satu individu kepada individu lainnya. 42 

Secara paradigmatik, komunikasi dapat diartikan sebagai proses 

penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan 

memberikan informasi atau mempengaruhi sikap, pandangan, maupun perilaku, 

baik secara langsung maupun melalui media. Para ahli dalam studi komunikasi 

antar manusia (human communication) menyatakan bahwa komunikasi 

merupakan proses transaksi dan simbolik yang memungkinkan individu 

mengatur lingkungannya dengan cara: (1) membangun hubungan sosial, (2) 

bertukar informasi, (3) memperkuat sikap dan perilaku orang lain, serta (4) 

berupaya mengubah sikap dan perilaku.43 

Dalam proses komunikasi membutuhkan unsur-unsur untuk memenuhi 

kegiatannya, unsur-unsur tersebut saling berkaitan. ketika unsur hilang atau 

 
42 Tri Lestari, dkk, Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial, (Cet. I; Jakarta 

Selatan: PT. Mahakarya Citra Utama Group, 2023), h. 90. 
43 Andi Asari, dkk, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Cet. I; Sumatera Barat: PT. Global 

Eksekutif Teknologi, 2023), h. 49. 
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tidak ada, maka proses komunikasi mengalami ketimpangan. Walaupun 

demikian ada beberapa unsur yang ketika tidak ada akan tetapi komunikasi 

tetap dapat dilakukan. Dalam keadaan tertentu komunikasi akan terhambat atau 

mengalami kendala jika semua unsur tidak terpenuhi sehingga antara satu unsur 

dengan unsur lainnya saling berhubungan dan saling melengkapi. 

Dakwah tidak boleh di pandang pengertian sempit saja sebagai ceramah 

agama yang berorentasi pada masalah ibadah mahdhah (ritual) semata tapi juga  

dipandang sebagai ibadah sosial (ijtimaíyah) termasuk usaha memperkenalkan 

para mubalig kepada mad’u/masyarakat untuk dapat mengenalnya. Sebab, pada 

dasarnya dakwah merupakan upaya dalam meningkatkan harkat serta martabat 

manusia agar meraih kebahagiaan di dunia yang baik dan di akhirat yang baik.44 

Ibadah sosial tergambar dan dapat terlihat dalam hal mengexpos citra para 

mubalig yang berada dinaungan Kodam XIV/Hasanuddin. 

Pencitraan mubalig dalam perkembangan teknologi informasi 

harus sangat memahami peranan media sosial untuk mempengaruhi 

dakwahnya banyak mubalig menggunakan media sosial untuk 

meperkenalkan dirinya sehingga dengan demikian dapat menyentuh Gen 

Z yang dinilai sebagai mubalig kekinian dan moderen sehingga banyak 

mad’u yang tertarik dengan dakwah para mubalig tersebut, segingga 

dapat dapat meningkatkan rasa percaya diri para mubalig. Kepercayaan 

ini menjadi modal utama bagi mubalig dalam mencapai tujuannya. 

 

 
44 Dwi Astuti, “Strategi Dakwah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”, Suhuf  18 no. 1 

(Mei 2006): h. 50. 



 
 

44 
 

 

Media Sosial adalah sebuah lingkungan maya, selain itu didalam 

lingkungan maya juga ingin  memiliki karakter tidak hanya itu setiap lingkungan 

maya butuh panutan atau sosok yang harus menjadi rol model atau idola 

sehingga peran mubalig untuk memperkenalkan dirinya melalui media sosial 

memiliki peran yang kompleks dan rill. 

Media sosial juga harus dipahami sebagai elemen yang ada di sekitar kita 

dan berperan dalam memengaruhi perkembangan serta kehidupan manusia. 

Menurut Denis McQuail dalam bukunya tentang teori komunikasi massa, 

karakter utama media baru mencakup keterhubungan satu sama lain, akses bagi 

individu baik sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitas, beragam 

fungsi dengan sifat yang terbuka, serta keberadaannya yang meluas dan dapat 

diakses di mana saja.45 Pernyataan utama mengenai status sebagai media baru, dan 

mungkin juga sebagai media massa, adalah internet.46 Media sosial yang berarti 

kumpulan berkumpulnya orang-orang di dunia maya yang selalu terhubung di 

dunia maya di seluruh dunia. 

Kebiasaan masyarakat dalam mengakses internet cenderung lebih 

terfokus pada media sosial. Oleh karena itu, industri telekomunikasi di negara 

ini tidak dapat terlepas dari fenomena tersebut. Maraknya penggunaan media 

sosial akan lebih bermanfaat jika dikembangkan dalam sektor bisnis online, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 

ekonomi saat ini masih didominasi oleh sektor ekonomi makro. Meskipun 

pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 5,9% tergolong baik, 

 
45 Norhabiba, Fitri, and Sukma Ari Ragil Putri. "Hubungan Intensitas Akses Media Baru 

Dan Kualitas Interaksi Lingkungan Sekitar Pada Mahasiswa Untag Surabaya." Interaksi: Jurnal 
Ilmu Komunikasi 7.1 (2018): 8-15. 

46 Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020 
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angka tersebut masih dapat ditingkatkan melalui sektor ekonomi mikro, salah 

satunya melalui pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis online. 

Internet terus berkembang dengan berbagai program yang pada dasarnya 

berfungsi sebagai aplikasi komunikasi antar pengguna di dunia maya. Khususnya, 

dalam kaitannya dengan interaksi transaksional yang terjadi di antara mereka, 

yaitu: 

1. Teknologi web di internet dijalankan melalui berbagai aplikasi web, 

memungkinkan seseorang memiliki ruang di dunia maya. Web ini dapat 

diibaratkan sebagai sebuah tempat yang dapat dihuni sendiri atau bersama 

orang lain. Kepemilikan web berarti seseorang memiliki alamat di internet 

yang dikenal sebagai domain (DNS). 

2. E-commerce dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas jual beli, pemasaran 

produk, layanan, serta penyebaran informasi melalui internet. Secara umum, 

e-commerce terbagi ke dalam dua kategori, yaitu Business to Business (B2B) 

dan Business to Consumer (B2C). 

3. Blog berkembang seiring dengan kemajuan internet, memungkinkan 

seseorang untuk melakukan obrolan daring dalam waktu lama, baik secara 

individu maupun dalam kelompok. Namun, interaksi di dunia maya sering 

kali bersifat tidak teratur dan cepat berlalu, sehingga berbicara sendiri 

melalui blog dapat membuat seseorang lebih dikenal di dunia maya. Dengan 

memiliki blog, seseorang dapat menuliskan berbagai hal tentang dirinya 

yang dapat diakses oleh banyak orang. Meskipun blog tidak sepenuhnya 

menjamin privasi, setidaknya blog memberikan identitas bagi seseorang di 

dunia maya. Oleh karena itu, seseorang dapat mengundang orang lain untuk 
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mengunjungi blognya. Meskipun bersifat lebih tertutup dan satu arah, blog 

tetap penting sebagai sumber informasi serta sebagai refleksi dari 

kepribadian seseorang di dunia maya. 

4. Sosial media memiliki sifat blog yang cenderung sepi dan kurang interaktif, 

mendorong menculnya berbagai flatfom media sosial di dunia maya, seperti 

Fecebook, Patch, Twitter, Instagram danlainya. Hal ini terjadi karena banyak 

tokoh terkenal di dunia memanfaatkan media sosial sebagai sarana 

komunikasi dengan berbagai kalangan. Beragam fitur yang yang ditawarkan 

oleh internet semakin meluas, memberikan keyakinan bahwa keyakinan 

bahwa kehidupan masyarakat sat ini sangat di pengaruhi oleh informasi 

yang diperoleh melalui berbagai media. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa media telah menjadi bagian takterpisahkan dari kehidupan 

masyarakat moderen. 

Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan teknologi informasi 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jika digambarkan secara grafis, 

pertumbuhannya menunjukkan pola eksponensial. Dalam buku Sosiologi 

Komunikasi karya M. Burhan Bungin, dijelaskan bahwa dalam sebuah seminar 

internasional tentang internet yang diadakan di San Francisco pada tahun 1996, 

para praktisi teknologi informasi yang sebelumnya berkolaborasi dalam 

penelitian untuk mengenalkan internet ke dunia industri secara terbuka 

mengakui bahwa mereka tidak pernah membayangkan perkembangan internet 
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akan mencapai tingkat seperti saat ini.47 Mereka mengibaratkan bahwa benih 

yang ditanam seperti pohon ajaib, yang secara tiba-tiba berkembang pesat dan 

berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Dari kenyataan ini, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihentikan. Keberadaannya 

dapat menghapus batas anatar negara dalam hal arus informasi, tidak ada 

negara yang dapat menghalangi keluar masuknya informasi, karena dunia 

maya batas negara tidak lagi memiliki makna. 

2. Lingkungan bisnis saat ini telah mengalami perubahan yang dinamis. 

Perubahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh persaingan yang semakin 

ketat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya, seperti politik 

(demokrasi), ekonomi (krisis), dan sosial budaya (reformasi), yang secara 

tidak langsung memunculkan kebijakan serta peraturan baru yang harus 

dipatuhi. Secara operasional, kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi para 

praktisi teknologi informasi dalam merancang sistem mereka. Tidak jarang, 

di tengah pembangunan sistem informasi, terjadi perubahan kebutuhan 

yang mengharuskan dilakukannya analisis ulang terhadap sistem yang 

sedang dikembangkan. Oleh karena itu, media sebagai sarana informasi 

terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. 

 
47 Ahmadi, Mubarok. "Dampak perkembangan new media pada pola komunikasi 

masyarakat." Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 4.1 (2020): 26-37. 
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Menusia sebagai khalifah dimuka bumi ini dituntut untuk bersifat 

proaktif dan berkontribusi dalam membentuk komitmen dan integritas dalam 

bermedia sosial. Manusia pada dasarnya mengemban amanah dan 

tanggungjawab yang dibebankan. Allah SWT memerintahkan untuk berbuat 

kebaikan dan menjaga dunia. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-

Baqarah/2:30 sebagai berikut: 

فْسِدُ   يُّ مَنْ  فِيْهَا   
ُ
عَل جْ

َ
ت
َ
ا وْْٓا 

ُ
قَال خَلِيْفَةًۗ   رْضِ 

َ
ا
ْ
ال فِى   

ٌ
جَاعِل يْ  ِ

اِن  ةِ 
َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
لِل رَبُّكَ   

َ
قَال مَاءََۤۚ وَاِذْ  الد ِ وَيسَْفِكُ  فِيْهَا 

مُوْنَ 
َ
ا تَعْل

َ
مُ مَا ل

َ
عْل
َ
يْْٓ ا ِ

 اِن 
َ
كَۗ  قَال

َ
سُ ل مْدِكَ وَنُقَد ِ حُ بِحَ ِ سَب 

ُ
نُ ن حْ

َ
 وَن

 
Terjemahnya : 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau 
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di 
sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 
Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.” 48 
 

1. Faktor penyebab perlunya citra Mubalig terhadap Media Sosial. 

Dalam kehidupan, dinamika selalu muncul sebagai akibat dari berbagai 

perubahan, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam kajian sosiologi, 

perubahan sosial sering dikaitkan dengan fenomena umum serta fakta sosial 

yang dapat terjadi kapan pun dan di mana pun. Oleh sebab itu, perubahan 

bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan fenomena sosial yang perlu 

 
48 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 6 
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dihadapi dengan bijak, sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat 

memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. 

Perubahan atau transformasi berasal bahasa Inggris transform artinya to 

change, in composition or structure, to change the outward form appearance of 

and to change in chacacter of condition.49 Dari makna tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa transformasi merupakan perubahan komposisi struktur, 

penampilan dan karakter dari suatu kondisi. Transformasi juga dapat diartikan 

sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat, tingkah 

laku, sikap sosial, norma, keberagamaan dan lain sebagainya. 

Transformasi yang berlangsung dalam komunikasi sosial merupakan 

sunnatullah atau suatu hal yang pasti karena tidak ada satupun masyarakat yang 

bersifat statis. Transformasi dalam tatanan sosial akan terus berlanjut selama 

masih ada interaksi antar individu dan komunitas. Sebagaimana firman Allah 

swt di dalam QS. Ar-Ra’d/13:11 sebagaimana berikut ini: 

 

رُ مَا بِ  ا يُغَي ِ
َ
ۗ اِنَّ الٰلَّ ل مْرِ الٰلِّ

َ
فَظُوْنَهٗ مِنْ ا فِهٖ يَحْ

ْ
نْْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَل بٰتٌ م ِ ِ

هٗ مُعَق 
َ
نْفُسِهِمْۗ ل

َ
رُوْا مَا بِا قَوْمٍ حَتٰى يُغَي ِ

الٍ   نْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّ هُمْ م ِ
َ
هٗ َۚوَمَا ل

َ
ا مَرَدَّ ل

َ
رَادَ الٰلُّ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَل

َ
 وَاِذَآْ ا

Terjemahnya : 

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara 
bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

 
49 Faradilla Anisatus Solikhah, Transformasi Keberagamaan Masyarakat Ngadas dan 

Kebobang Gunung Kawi, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022), h. 14. 
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mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-
kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.50 

Ayat tersebut mengandung penjelasan bahwa perubahan sosial yang 

terjadi di dunia ini merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri dan 

seburuk apapun moral manusia ketika bukan individu itu sendiri yang bergerak 

hatinya untuk mengubah, intropeksi atau muhasabah diri maka tidak akan 

pernah terjadi perubahan dalam dirinya. 

Kajian Pencitraan di Media Sosial yaitu: 

1. Pengertian Citra merupakan persepsi atau gambaran yang terbentuk di benak 

masyarakat terhadap individu atau institusi tertentu. Presepsi citra atau 

gambaranya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti interaksi sosial, media 

massa, dan media sosial. Menurut teori citra yang dikemukakan oleh Kenneth 

Boulding citra adalah kumpulan dari persepsi yang dimiliki individu terhadap 

sesuatu yang dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, dan interaksi. 

2. Pengertian Media Sosial sebagai Alat pembentukan Citra. 

menyebarluaskan citra mubalig Kodam XIV/Hasanuddin. Media seperti 

Instagram, Facebook, dan YouTube memungkinkan mubalig menjangkau 

khalayak  yang lebih luas dengan menyajikan berbagai macam konten. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi citra mubalig di media sosial antara 

lain: 

a. Materi Dakwah: Postingan mengandung nilai-nilai keagamaan, 

kebangsaan, dan moralitas dapat membangun citra positif.51 

 
50 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya. 
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b. Interaksi dengan penikmat metsos: Respons mubalig terhadap komentar, 

pertanyaan, dan kritik publik di media sosial mempengaruhi bagaimana 

mereka dipersepsikan.52 

c. Visual dan Narasi: Penggunaan foto, video, dan tulisan yang menunjukkan 

kedekatan dengan masyarakat dapat memperkuat citra sebagai mubalig 

yang moderat dan inklusif. 

3. Masalah pencitraan mubalig terhadap Media Sosial dalam teknologi, 

masalah yang dihadapi antara lain ialah : 

a. Belum maksimalnya penggunaan media sosial oleh para mubalig 

dikarenakan sumberdaya atau pengetahuan dibidatang teknologi yang 

masih kurang. 

b. Belum optimalnya pemanfaatan internet oleh lembaga/kantor yang 

menaungi para Mubalig. 

c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang membidangi 

teknologi Informasi. 

d. Belum berkembangnya sistem informasi Lembaga/Kantor yang 

mengelola Mubalig. 

e. Belum dimanfaatkanya potensi potensi yang dimiliki lembaga/kantor 

yang mengelola para mubalig tersebut. 

 

 
51 Ummah, N. H. (2023). Pemanfaatan sosial media dalam meningkatkan efektivitas 

dakwah di era digital. Jurnal Manajemen Dakwah, 11(1). 
52 Zaenuri, A. (2023). Suara Dakwah di Dunia Maya. JADID: Journal of Quranic Studies and 

Islamic Communication, 3(02), 96-113. 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan hasil rumusan yang disusun melalui 

proses berpikir deduktif dengan tujuan menghasilkan konsep serta proposisi 

yang mempermudah penulis dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.53  

Penyusunan kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat dipahami melalui 

skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Tim Penyusun Karya Ilmiah UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penelitian Karya Tulis 

Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (UIN Alauddin Makassar, 2023), 
h.15 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

2. Penelitian ini mengungkap pengelolaan citra diri Mubalig dalam media 

sosial dengan menerapkan metode kualitatif dan pendekatan teori 

dramaturgi. Dramaturgi sendiri berada dalam cakupan perspektif yang 

lebih luas, yang sering disebut sebagai perspektif fenomenologis atau 

interpretatif. Mulyana menjelaskan bahwa perspektif ini kerap disebut 

sebagai pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 

fenomenologis.1 Secara fundamental, fenomenologi cenderung 

berlandaskan paradigma penelitian kualitatif sebagai metode utamanya. 

Penelitian yang menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis menjadi sangat sesuai dalam memahami bagaimana 

Mubalig berusaha membangun citra diri yang kredibel di media sosial. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi berikut ini yaitu Kodam 

XIV/Hasanuddin Pemilihan lokasi ini menggunakan pendekatan dakwah dengan 

 
1 Mulyana,  2006: h 59.   
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pendekatan citra paramubalig dianggap lebih efektif karena pendekatan kultural 

dalam dakwah kurang optimal. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menjalin keterkaitan antara gejala atau fenomena yang akan dikaji.2 Pendekatan 

yang dimaksud merupakan suatu disiplin ilmu yang diterapkan untuk 

membantu peneliti dalam memahami penelitian yang akan dilakukan. 

1. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi yang digunakan bertujuan untuk mengamati, 

menganalisis, dan menelaah interaksi antara komunikator dan komunikan 

dalam menyampaikan pesan, sehingga pesan dapat diterima dengan baik serta 

dipahami oleh komunikan. 

2. Pendekatan dalam berdakwah  

Pendekatan dalam berdakwah yaitu pendekatan yang menunjukan 

bahwa manusia adalah makhluk yang ciptaan oleh Tuhan dan membutuhkan  

bimbingan serta arahan melalui proses dakwah. 

3. Pendekatan dalam bidang Sosiologi 

Pendekatan dalam bidang sosiologi adalah merupakan pendekatan yang 

memanfaatkan ilmu sosial yaitu ilmu yang mengkaji kehidupan bersma dalam 

masyarakat serta meneliti hubungan inidvidu yang mempengaruhi kehidupan 

 
2 A. Mukhadis, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Dialektika Prosedur 

Penelitian Mixed Methods, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), h. 170 
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mereka.3 Oleh karena itu, pendekatan sosiologi perlu digunakan dalam 

penelitian ini sebab peneliti akan banyak berinteraksi dengan para mubaligh.   

C. Referensi Data 

Referensi data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.4 Sumber data memberikan 

informasi yang menjadi dasar analis dan temuan dalam penelitian ini. Referensi 

data yang dimanfaatkan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dalam 

penelitian iniadalah: 

1. Data Utama 

Data utama (primer) adalah jenis yang diperoleh langsung dari lapangan 

oleh peneliti melalui wawancara, eksperimen, observasi, survei dan lain lain. 

Data yang di peroleh dari penelitian di lapangan jenis mendia sosial yang 

digunakan dan citra yang diri mubaligh yang dibuat untuk konten media sosial. 

Dalam halini peneliti mendatangi langsung para mubaligh untuk 

mewawancarai.. 

2. Data pendukung 

Data pendukung (sekunder) adalah sumber informasi yang dimiliki 

secara tidak langsung melalui sarana penghubung atau literatul pustaka berupa 

buku, jurnal, catatan,  atau dokumen baik yang diterbitkan maupun yang tidak 

diterbitkan tentang penerapan pencitraan mubalig. 

 
3 A. Mukhadis, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Dialektika Prosedur 

Penelitian Mixed Methods.h. 150. 
4 Wahyuddin, Perdana Wahyu Sentosa, dkk, Metodologi Penelitian Kuantitatif: dengan 

Aplikasi IBM SPSS, (Jakarta: Penerbit Aksara Timur, 2017), h. 60. 
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beraga, metode penelitian yang dapat diterapkan dalam suatu 

penelitian. Teknik penelitian ini dapat diterapkan secara terpisah, dan juga bisa 

dilakukan dengan mengombinasikan dua atau lebih metode. Beberapa teknik 

pengumpulan data diantaranya adalah: 

1. Obsevarsi adalah penghimpunan data yang dilakukan secara langsung 

dimana peneliti turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 

aktvitas secara teliti di lokasi penelitian.5 Dalam hal ini peneliti dapat 

mengamati secara langsung untuk mengetahui bagaimana penerapan 

metode dakwah transformatif dalam citra mubalig terhadap 

pengembangan teknologi Informasi dan peneliti dapat memperoleh data 

akurat mengenai problematika yang sedang diteliti. 

2. Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang difokuskan pada 

suatu permasalahan tertentu dan melibatkan proses tanya jawab secara 

lisan antar dua orang atau lebih yang berinteraksi secara langsing.6 

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

berdasarkan pedoman yang telah disiapkan kepada informan kunci. 

3. Dokumentasi adalah rekaman berbagai peristiwa yang terjdi dimasa 

lalu.7 Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, audio, vidio dan 

 
5 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: CV. Pustaka Ilmu 

Group, 2 
6Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek, h. 160. 
7 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.8 
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prasasti telah terjadi dimasa lampau. Jadi dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang bersumber dari dokumen untuk melengkapi 

hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 

E.  Intrumen Penelitian 

 Instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri menjadi 

alat utama dalam memperoleh data yang akurat dan mendalam. Oleh karena itu, 

penelitian menggunakan pedoman wawancara Penggunaan instrument tersebut 

disesuaikan dengan jenis data serta pendekatan yag diterapkan guna 

mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian. Menurut Arifin 

instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti selama proses 

penelitian berlangsung.8 Instrumen penelitian dapat digunakan mencakup 

seperti, alat perekam, kamera, ponsel, serta perlengkapan  tulis. 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Metode pengelolaan serta analisis data yang diterakan bersifat  deskriptif 

kualitatif disajikan dalam bentuk verbal yang diproses agar lebih jelas, akurat 

dan sistematis. Penelitian akan pencatat serta mengumpulkan informasi terkait 

kondisi suatu fenomena yang berlangsung padassat penelitian dilakukan.9 

Sedangkan analisis data merupakan proses pengorganisir dan menyusun data 

kedalam pola, ketegori serta urutan yang sesuai dengan prinsip dasar. 

 
8 Rifka Agustina, Pandriadi, dkk, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Makassar: 

CV, Tohar Media, 2019), h. 90. 
9 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT. KANISIUS, 2021), H. 

17. 
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Dalam penelitian ini peneliti peneliti menerapkan analisis data kualitatif  

sebagai proses meninjau dan mengevaluasi data, menyusun dan menafsirkan 

informasi yang telah terkumpulkan guna menggambarkan serta menjelaskan 

fenomena atau kondisi sosial yang diteliti. Tujuan dari proses ini adalah untuk 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi yang 

diperoleh sehingga dapat diinterprestasikan secara mendalam.10 Sepertihalnya 

tahapan anlisis  data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Reduksi data menurut Miles dan Huberman merupakan proses dalam 

memilih, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan 

lapangan. Proses ini terjadi baik selama maupun setelah penelitian 

dilakukan di lapangan.11 Dengan kata lain, reduksi data adalah suatu 

bentuk analisis yang bertujuan untuk memperjelas, menyoroti aspek-

aspek penting, serta mengeliminasi informasi yang kurang relevan. 

Proses ini juga mengorganisasikan data secara lebih sistematis agar dapat 

diperoleh pemahaman yang bermakna 

2. Penyajian data adalah proses menyusun dan menyampaikan informasi 

secara terstruktur sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan 

serta mengambil keputusan. Dengan demikian, penyajian data 

 
10 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(kencana: PT Fajar Interpratama Mandiri,2014), h. 400. 
11 A. Mukhadis, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Dialektika Prosedur 

Penelitian Mixed Methods, h. 158. 
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memberikan gambaran menyeluruh dari data yang diperoleh agar dapat 

dipahami dengan lebih mudah. 

3. Verifikasi data atau perumusan kesimpulan merupakan tahap akhir 

dalam teknik penelitian kualitatif dengan mencari makna identifikasi 

kesamaan dan perbedaan data sebagai dasar dalam merumuskan 

kesimpulan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidak akuratan data yang 

diperoleh maka dapat ditambahkan dalam kesimpulan, tujuan utamanya 

adalah menjawab rumusan masalah penelitian agar tujuan penelitian 

dapat tercapai. Pada penelitian ini, tahap akhir dari analisis data adalah 

merumuskan kesimpulan akhir mengenai Bentuk-Bentuk Citra Mubalig 

terhadap perkembangan Media Sosial di Kodam XIV/Hasanuddin. 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

 Untuk memastikan keakuratan data, peneliti melakukan verifikasi 

keabsahan data. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesimpulan yang 

keliru, sedangkan data yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang tepat 

Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Adapun tahapan yang dilakukan 

meliputi: 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)  
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Credibility merupakan aspek yang dapat diterima secara logis. Fungsinya 

adalah untuk menjalankan proses penelitian sehingga temuan yang diperoleh 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dengan menunjukkan derajat 

keakuratan hasil melalui pembuktian yang dilakukan oleh peneliti. 

2. Dependensi (kebergantungan/Dependability)  

Merupakan inti dari konsep reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif, 

yaitu ketika diulang beberapa kali dalam kondisi yang serupa, hasil yang 

diperoleh tetap secara esensial sama. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, 

menemukan kondisi yang benar-benar identik sangatlah sulit. Selain itu, karena 

manusia berperan sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan dapat 

memengaruhi hasil penelitian. 

3. Ketetapan (Kepastian/Confirmability)  

Penulis memastikan keabsahan data melalui pendekatan triangulasi 

sumber dalam mengungkap permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

Triangulasi sumber merupakan metode yang mewajibkan peneliti memperoleh 

data atau informasi dari lebih dari satu sumber untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam.12 

H. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

 

 

 
12 Helaluddin dan Hengki Wijaya,”Analisis Data Kualitatif “ (Sekolah Tinggi Theologia 

Jaffray,2019), h. 22. 
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Kodam XIV/Hasanuddin berdiri dengan arsitektur yang mencerminkan 

kekokohan dan keindahan seni bangunan dimensi pertahanan. Terletak di Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan, instansi ini menjadi salah satu landmark penting yang tidak 

hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan NKRI, tetapi juga pusat kegiatan 

keagamaan dan sosial bagi anggota TNI serta masyarakat umum. Dirancang dengan 

memperhatikan unsur-unsur estetika dan spiritualitas, Kodam XIV/Hasanuddin 

memiliki beberapa bagian yang menampilkan perpaduan arsitektur tradisional dan 

modern. Yang dihiasi dengan ornamen keagaamaan yang indah, memperkuat nuansa 

Islami sekaligus memberikan kenyamanan visual bagi para jamaah. Bintaljarahdam 

merupakan salahsatu instansi dibawah naungan kodam yang memiliki sumberdaya 

untuk menyiarkan agama salah satunya adalah agama islam. 

Lokasi strategis markas Kodam XIV/Hasanuddin membuat kecenderungan parah 

mubalig harus lebih sering meperlihatkan dirinya oleh para prajurit dan keluarganya, 

serta masyarakat di sekitarnya. Selain sebagai tempat untuk mendiskusikan pertahanan 

juga sebagai sara untuk melaksanakan kegiatan teritorial, terutama kegiatan 

keagamaan di masjid. Masjid Kodam XIV/Hasanuddin juga sering dijadikan pusat 

peringatan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Idul Fitri, yang dihadiri 

oleh jamaah dalam jumlah besar. Imam dan khatib yang memimpin di masjid ini berasal 

dari kalangan yang memiliki pemahaman agama mendalam dan mampu membimbing 

jamaah dengan baik. Pengurus masjid secara aktif mengadakan kajian rutin dan 

ceramah agama, bertujuan meningkatkan pemahaman keislaman dan memupuk 

kebersamaan antaranggota masyarakat. Jamaah dari berbagai kalangan usia dan latar 
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belakang turut hadir, mencerminkan keberagaman dan kerukunan antarumat beragama 

di daerah tersebut. 

Kegiatan sosial yang diadakan Kodam XIV/Hasanuddin mencakup pemberian 

santunan kepada anak yatim, bantuan bagi kaum dhuafa, dan program wakaf yang 

dikelola dengan penuh tanggung jawab. Keberadaan Kodam XIV/Hasanuddin kususnya 

di Bintaljarahdam ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual bagi 

prajurit TNI. Banyak kegiatan pembinaan yang dilakukan secara terstruktur, termasuk 

pengajian dan kegiatan keagamaan lain yang diharapkan dapat memperkuat iman serta 

memupuk nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam diri para prajurit. 

Fasilitas pendukung seperti aula dan taman yang asri semakin memperkuat kesan 

nyaman dan menambah nilai positif bagi Kantor Kodam XIV/Hasanuddinsebagai tempat 

berkumpul dan bersilaturahmi. Seluruh komponen ini menjadikan Kodam 

XIV/Hasanuddin kususnya seksi Rohis (Rohani Islam) bintaljarahdam XIV/Hasanuddin  

sebagai salah satu simbol keislaman dan kebanggaan di Kodam XIV/Hasanuddin  
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

PENCITRAAN MUBALIG KODAM XIV/HASANUDDIN DI MEDIA SOSIAL 

A. Pemahaman Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin terhadap perkembangan 

Media Sosial. 

1. Pemahaman Terhadap Resiko dan Sarana Penyebaran Pesan Dakwah. 

Pemahaman mubalig terhadap media sosial merupakan aspek penting 

dalam memahami bagaimana pesan dakwah dan nilai-nilai keagamaan 

disampaikan di era digital. Sebagai pemuka agama yang bertugas menyampaikan 

ajaran-ajaran Islam, mubalig harus memiliki pemahaman yang mendalam 

mengenai dinamika media sosial sebagai sarana komunikasi yang kini sangat luas 

digunakan di masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

untuk menyebarkan informasi, melainkan merupakan ruang interaksi dan 

pembentukan opini publik yang mampu mempengaruhi cara berpikir dan 

tindakan masyarakat. Melalui pemahaman terhadap flatpom digital, mubalig bisa 

menyesuaikan pendekatan dakwahnya dengan karakteristik audiens yang 

heterogen, mulai dari kalangan muda hingga orang tua yang kini banyak 

menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. 

Pemahaman yang mendalam tentang media sosial juga mengharuskan 

mubalig untuk memahami aspek teknis dan etikanya. Setiap platform jejaring 

sosial memiliki algoritma yang berbeda dalam penyebaran konten, sehingga 
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mubalig harus memahami cara-cara untuk meningkatkan visibilitas dakwah 

tanpa mengabaikan prinsip kejujuran dan akhlak yang baik. Dalam konteks ini, 

mubalig perlu memperhatikan bagaimana konten dakwah yang disajikan dapat 

menarik perhatian tanpa mengorbankan substansi pesan. Penggunaan bahasa 

yang komunikatif, namun tetap santun dan sesuai dengan ajaran Islam, menjadi 

kunci utama supaya pesan-pesan dakwah yang disampaikan dapat dipahami oleh 

beragam lapisan masyarakat. 

Disamping itu, pemahaman mubalig terhadap media sosial mencakup 

pengetahuan tentang risiko dan tantangan yang melekat di dalamnya. Media 

sosial, dengan kemudahan akses dan penyebaran informasinya, rentan terhadap 

hoaks dan disinformasi. Mubalig yang memiliki pemahaman baik mengenai media 

sosial akan mampu menyaring informasi dan menyampaikan klarifikasi yang 

benar kepada umatnya. Oleh karena itu, mubalig bukan hanya bertindak  

penyebar informasi, namun juga berperan sebagai penyaring yang 

mempertahankan kualitas informasi agar tidak menimbulkan kesalah pahaman 

atau kerugian di tengah masyarakat. Pemahaman ini memberikan dasar bagi 

mubalig untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengolah materi dakwah 

sebelum dibagikan melalui platform media sosial. 

Media sosial juga memungkinkan mubalig untuk berinteraksi langsung 

dengan audiensnya, membuka ruang tanya jawab yang lebih interaktif 

dibandingkan dengan media dakwah tradisional. Interaksi ini memberikan 
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kesempatan bagi mubalig untuk memahami lebih dalam kebutuhan, pertanyaan, 

atau tantangan yang dialami oleh jamaahnya dalam aktivitas sehari-hari. Dari 

perspektif ini, mubalig yang memahami karakteristik media sosial akan lebih 

mampu memberikan respons yang sesuai dengan konteks audiensnya, baik 

secara emosional maupun intelektual. Respon yang tepat waktu dan relevan 

menjadi salah satu nilai tambah dalam dakwah di era digital ini. 

Sebagai ruang publik, media sosial juga merupakan arena terbuka yang 

mempertemukan berbagai ideologi, budaya, dan kepentingan yang berbeda-beda. 

Pemahaman ini penting bagi mubalig supaya tidak gampang terpengaruh oleh 

isu-isu yang tidak selaras dengan misi dakwah atau yang bisa menimbulkan 

perdebatan yang tidak produktif. Sifat terbuka media sosial menuntut mubalig 

untuk memiliki wawasan yang luas dan toleransi yang tinggi terhadap 

keberagaman pandangan yang ada, namun tetap memiliki keteguhan pada 

prinsip-prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Aspek ini memiliki peran krusial agar 

dakwah tidak sekedar menjadi sarana penyampaian pesan, melainkan juga 

berfungsi sebagai penghubung pemahaman lintas budaya yang menciptakan 

kedamaian serta harmoni dalam masyarakat. 

Tidak kalah pentingnya adalah kesadaran mubalig akan dampak jangka 

panjang penggunaan media sosial terhadap kehidupan sosial dan psikologis 

masyarakat. Konten yang disajikan secara terus-menerus dapat membentuk 

persepsi dan opini publik secara perlahan namun signifikan. Dengan pemahaman 
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ini, mubalig perlu mempertimbangkan konten yang positif, edukatif, dan 

inspiratif yang dapat memberikan dampak konstruktif bagi pengikutnya di media 

sosial. Melalui pendekatan ini, mubalig tidak semata-mata berperan sebagai 

penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang berkontribusi 

dalam membentuk karatkter serta prilaku positif  bagi audiensnya. 

Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan sejumlah Mubalig dari  Kodam XIV/Hasanuddin terkait dengan 

pemahaman Mubalig terhadap Media Sosial. 

Para mubalig Kodam XIV/Hasanuddin memiliki pandangan yang beragam 

tetapi berfokus pada pemahaman mendalam mengenai media sosial sebagai 

sarana dakwah.  Darwis Karmin salah seorang mubalig yang menggunakan media 

sosial Instagram, mengungkapkan bahwa media sosial berkembang pesat dan 

memiliki dua sisi sebagai peluang untuk menyebarkan dakwah dan sebagai 

tantangan karena dampak negatifnya bagi generasi muda. Ia menyatakan,  

“Media sosial saat ini sangat berkembang pesat, banyak platform baru 
muncul. Sebagai mubalig, saya melihat ini sebagai peluang sekaligus 
tantangan. Kami berusaha memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan 
dakwah, namun tetap waspada terhadap dampak negatifnya, terutama bagi 
generasi muda.” 1 
 

 
1 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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Hal ini menunjukkan bahwa Darwis Karmin memahami pentingnya 

keseimbangan antara memanfaatkan peluang dan menjaga kewaspadaan 

terhadap potensi dampak buruk. 

Pendapat ini senada dengan pandangan Ibnu Hajar Alumni Fakultas dakwah 

UIN Alauddin Makassar yang tergabung dalam Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin 

sebagai pengguna media sosial TikTok yang menyoroti kecepatan dan jangkauan 

luas media sosial. Ia menegaskan bahwa, 

Perkembangan media sosial sangat membantu efektivitas dakwah, namun 
menambahkan,  “Kami juga berupaya meningkatkan pengetahuan terhadap 
pelatfom media sosial yang di ganrungi oleh generasi muda.”2 
 
Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar. menyadari pentingnya 

pengetahuan digital dalam meningkatkan kemampuan para mubalig. 

Pandapat lain dikemukakan oleh Winoto yang menyoroti pentingnya 

pemanfaatan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab, terutama dalam 

penggunaan flatfom seperti Instagram. Ia menyebutkan bahwa mubalig di Kodam 

XIV/Hasanuddin berupaya mengikuti perkembangan tren agar dakwah tetap 

relevan, 

Menurutnya, “Saya memandang media sosial sarana yang sangat berguna 
apabila dimanfaatkan secara bijaksana. Kami di Kodam XIV/Hasanuddin 
berupaya mengikuti perkembangan tren agar pesan-pesan dakwah kami 
relevan, namun tetap dengan pendekatan yang bertanggung jawab.”3  
 

 
2 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
3 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
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Pernyataan ini menunjukkan bahwa beliau memahami pentingnya relevansi 

dakwah dan penyesuaian pesan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Mirwan. Embas juga mengakui pentingnya media sosial seperti Facebook 

sebagai wadah untuk memperkuat dakwah, namun ia juga menyadari dampak 

negatif yang mungkin muncul “Kami memandang media sosial sebagai wadah 

yang dapat memperkuat dakwah, tetapi juga menimbulkan dampak yang perlu 

diantisipasi,” 4 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mirwan Embas memiliki sikap terbuka 

terhadap perkembangan teknologi dan berkomitmen untuk terus belajar demi 

mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam konteks dakwah. 

Firman Aras memandang media sosial seperti Facebook sebagai alat yang 

sangat dapat dimanfaatkan, namun juga mengingatkan akan pentingnya menjaga 

keamanan informasi dan etika. “Media sosial adalah media yang digaunrungi. 

Kami mencoba memahami bagaimana menggunakannya dan menyajikan  dakwah 

tanpa mengabaikan aspek keamanan informasi dan etika,” 5 

Hal ini menunjukkan kesadaran yang baik terhadap aspek keamanan dan 

etika dalam penggunaan media sosial di era moderen. 

 
4 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024 
5 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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Berdasarkan wawancara dengan para mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, 

dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai 

perkembangan media sosial sebagai platform yang sangat efektif dalam 

penyebaran dakwah. Setiap mubalig menunjukkan kesadaran terhadap manfaat 

jejaring sosial dalam menjangkau jamaah yang lebih banyak dengan cepat serta 

efisien. Mereka melihat media sosial bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai 

peluang untuk meningkatkan efektivitas dakwah, asalkan digunakan dengan 

bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka menyadari pentingnya mengikuti tren 

terkini agar pesan dakwah tetap relevan dan dapat diterima oleh kalangan muda 

yang merupakan pengguna dominan media sosial saat ini. Selain itu, mereka 

menekankan pentingnya literasi digital dan etika dalam penggunaan media sosial. 

Para mubalig menyadari bahwa media sosial juga membawa tantangan tersendiri, 

terutama terkait validitas informasi, dampak negatif bagi generasi muda, dan 

potensi penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, mereka 

berusaha mempersiapkan diri dengan wawasan dan keahlian yang cukup untuk 

memastikan bahwa penggunaan media sosial dalam konteks dakwah tetap sesuai 

dengan nilai-nilai agama dan norma sosial didalam diri para mubalig harus 

memiliki pengetahuan yang sangat tinggi terhadap perkembangan 

perkembangan media sosial yang ada sekarang ini. 

2. Keseimbangan Antara Memanfaatkan Peluang dan Menjaga 

Kewaspadaan Terhadap Potensi Yang Buruk. 
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Para mubalig Kodam XIV/Hasanuddin memiliki pandangan yang beragam 

tetapi berfokus pada pemahaman mendalam mengenai media sosial sebagai 

sarana dakwah. Darwis Karmin salah seorang mubalig, mengungkapkan, 

 Bahwa media sosial berkembang pesat dan memiliki dua sisi sebagai 

peluang untuk menyebarkan dakwah dan sebagai tantangan karena dampak 

negatifnya bagi generasi muda hal ini menunjukkan bahwa  Darwis Karmin 

memahami pentingnya keseimbangan antara memanfaatkan peluang dan 

menjaga kewaspadaan terhadap potensi dampak buruk. 

Pendapat ini senada dengan pandangan Ibnu Hajar yang menyoroti 

kecepatan dan jangkauan luas media sosial. Ia menegaskan bahwa perkembangan 

media sosial sangat membantu efektivitas dakwah, namun menambahkan,“Kami 

juga berupaya membekali diri dengan literasi digital agar tidak terjebak dengan 

perkembangan media yang sangat pesat.”6 

Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar menyadari pentingnya 

pengetahuan digital dalam membangaun dakwah di media sosial secara 

berkesinambungan. 

Pandangan lain disampaikan oleh Winoto yang menekankan pemanfaatan 

media sosial dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab. Ia menyebutkan 

 
6 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
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bahwa mubalig di Kodam XIV/Hasanuddin berupaya mengikuti perkembangan 

tren agar dakwah tetap relevan. Menurutnya,  

“Saya melihat media sosial sebagai sarana yang memiliki manfaat besar bila 
dimanfaatkan dengan kebijaksanaan. Kami di Kodam XIV/Hasanuddin 
berupaya mengikuti perkembangan tren agar pesan-pesan dakwah kami 
relevan, namun tetap dengan pendekatan yang bertanggung jawab.”7  
 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa beliau memahami pentingnya relevansi 

dakwah dan penyesuaian pesan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Mirwan Embas juga mengakui pentingnya media sosial sebagai wadah untuk 

memperkuat dakwah, namun ia juga menyadari dampak negatif yang mungkin 

muncul “Kami memandang media sosial  memiliki dampak negatif yang sangat 

perlu diantisipasi diera keterbukaan informasi ini,”.8 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mirwan Embas  memiliki sikap terbuka 

terhadap perkembangan teknologi dan berkomitmen untuk terus belajar demi 

mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam konteks dakwah. 

Firman Aras memandang media sosial sebagai alat yang sangat kuat yang 

dapat dimanfaatkan secara optimal, namun juga mengingatkan akan pentingnya 

menjaga keamanan informasi dan etika. “Media sosial adalah alat yang kuat. Kami 

mencoba memahami bagaimana menggunakannya secara optimal untuk 

 
7 Winoto (56 Tahun)  PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
8 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar,  12 Agustus 2024 
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menyampaikan pesan dakwah tanpa mengabaikan aspek keamanan informasi 

dan etika,”.9  

 
Hal ini menunjukkan kesadaran yang baik terhadap aspek keamanan dan 

etika dalam penggunaan media sosial di era modern. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, dapat disimpulkan bahwa perubahan besar dalam media sosial 

memiliki dampak signifikan terhadap cara mubalig berinteraksi dengan 

audiensnya. Setiap mubalig mengidentifikasi perubahan utama, seperti 

munculnya fitur interaktif, fleksibilitas dalam berbagai format konten, pengaruh 

algoritma, perubahan preferensi audiens, hingga ketersediaan fitur analitik. Fitur-

fitur seperti live streaming dan Q & A meningkatkan jangkauan dakwah tanpa 

batasan fisik, memungkinkan mubalig untuk menjawab pertanyaan audiens 

secara langsung. Fleksibilitas format konten, termasuk video, gambar, dan teks, 

membuat pesan dakwah dapat disampaikan kapan saja sesuai preferensi audiens, 

meningkatkan efektivitas penyampaian.  

Namun, perubahan algoritma menimbulkan tantangan tersendiri, dimana 

mubalig harus memahami teknis algoritma agar pesan dakwah tetap menjangkau 

audiens yang tepat. Selain itu, preferensi audiens yang lebih menyukai visual 

 
9 Firman Aras (48 Tahun), Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar,  1 Agustus 2024. 



74 
 

 
 

mendorong mubalig untuk menciptakan konten dakwah yang menarik dan visual. 

Terakhir, fitur analitik memberikan wawasan bagi mubalig untuk mengevaluasi 

dan memperbaiki efektivitas dakwah mereka berdasarkan data statistik. Secara 

keseluruhan, perubahan media sosial memaksa mubalig untuk lebih adaptif, 

kreatif, dan melek teknologi dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat 

luas, menciptakan sinergi yang harmonis antara penyebaran pesan agama dengan 

perkembangan teknologi komunikasi modern. 

3. Aksebilitas yang luas Bagi Publik. 

Dalam wawancara dengan para Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin mengenai 

penilaian mereka terhadap perkembangan platform media sosial terbaru dalam 

konteks dakwah, masing-masing narasumber memberikan pandangan yang unik 

namun tetap memiliki kesamaan pandangan terkait potensi dan tantangan yang 

dihadirkan oleh media sosial dalam penyebaran ajaran Islam. 

Menurut Darwis Karmin perkembangan media sosial sangat positif dalam 

mendukung dakwah karena mampu menjangkau lebih banyak orang, termasuk 

generasi muda. Beliau menilai, “Perkembangan platform media sosial terbaru 

sangat positif dalam mendukung penyebaran dakwah, terutama karena dapat 

menjangkau lebih banyak orang, termasuk kalangan muda.”10 

 
10 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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Dalam hal ini, Darwis Karmin menekankan bahwa platform media sosial 

memberikan aksesibilitas yang luas dan relevansi bagi anak muda, sehingga 

teknologi ini dimanfaatkan sebagai respons terhadap perubahan zaman. 

Ibnu Hajar juga mengakui keefektifan media sosial dalam memperluas 

jangkauan dakwah, namun ia menyoroti pentingnya filter konten agar pesan yang 

disampaikan tidak menyimpang. Beliau menyatakan, “Media sosial yang 

berkembang saat ini menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan 

Islam secara mudah dan cepat, namun harus tetap diikuti dengan filter konten 

yang ketat agar pesan tidak menyimpang.”11 

Pandangan ini menunjukkan kesadaran beliau akan potensi penyebaran 

informasi yang keliru melalui media sosial, yang dapat mengaburkan nilai-nilai 

Islam jika tidak dikelola dengan baik. 

Selanjutnya, Winoto, melihat media sosial sebagai peluang besar dalam 

dakwah, tetapi menekankan kebijaksanaan dalam penggunaannya. Beliau 

mengungkapkan,  

“Media sosial membuka kesempatan baru untuk berdakwah, tetapi kita 
harus menggunakannya dengan bijaksana agar pesan dakwah tetap relevan 
dan tidak menjadi hiburan semata.” Di sini, Winoto  menekankan pentingnya 
menjaga substansi dakwah agar tidak tereduksi menjadi sekadar hiburan, 
mencerminkan pemahamannya akan perlunya menjaga kualitas pesan yang 
disampaikan.12 
 

 
11 Ibnu Hajar(32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
12 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar,  5 

Agustus 2024 
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Pendapat serupa disampaikan oleh Mirwan Embas yang menyoroti media 

sosial sebagai wadah untuk dakwah kreatif yang bisa disesuaikan dengan gaya 

anak muda, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Beliau menyatakan, 

“Platform media sosial terbaru memberikan jalan untuk dakwah kreatif yang 

disesuaikan dengan bahasa anak muda, namun kita harus tetap menjaga nilai-

nilai Islam.”13 

Mirwan Embas melihat adaptasi bahasa dan gaya komunikasi sebagai 

bentuk respons terhadap minat anak muda, tanpa mengesampingkan esensi 

ajaran Islam. 

Firman Aras menekankan efektivitas media sosial dalam menarik perhatian 

generasi muda pada nilai-nilai Islam, namun ia juga mengingatkan pentingnya 

pendidikan agama yang mendalam.  

“Media sosial sangat efektif dalam menarik perhatian generasi muda 
terhadap nilai-nilai Islam, tapi harus diimbangi dengan pendidikan yang 
mendalam agar mereka tidak hanya sekedar melihat konten agama sebagai 
trend,”.14 
 
Pandangan ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara daya tarik 

media sosial dan penguatan pemahaman agama agar dakwah tidak hanya sekadar 

menjadi tren sesaat. 

 
13 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024 
14 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar,  1 Agustus 2024. 
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perkembangan platform media sosial terbaru sebagai peluang yang 

signifikan untuk memperluas jangkauan dakwah. Mereka memahami bahwa 

media sosial mampu mencapai berbagai kalangan, terutama generasi muda, yang 

semakin sulit dijangkau dengan metode dakwah konvensional. Platform seperti 

ini dianggap sangat efesien dalam mendistribusikan nilai-nilai Islam secara luas 

dan cepat, memanfaatkan karakteristik media sosial yang dinamis dan interaktif. 

Namun demikian, para mubalig juga menyadari adanya tantangan besar yang 

perlu diantisipasi, seperti pentingnya menyaring konten agar sesuai dengan nilai-

nilai Islam, serta menghindari penyampaian pesan yang dangkal atau sekadar 

menjadi tren sesaat. Mereka menekankan perlunya kebijaksanaan dalam 

menggunakan media sosial untuk dakwah, dengan menjaga substansi pesan agar 

tetap relevan, edukatif, dan tidak tereduksi menjadi hiburan semata. Integritas 

dakwah harus dijaga agar pesan yang disampaikan dapat menginspirasi serta 

memberikan pemahaman agama yang benar, bukan hanya sebagai konten viral 

atau konsumsi publik tanpa makna yang mendalam. Adanya perhatian untuk 

mempertahankan nilai-nilai Islam dalam dakwah menunjukkan bahwa mubalig 

berupaya keras menyeimbangkan antara inovasi dalam penyampaian dakwah 

dan keteguhan dalam menjaga esensi ajaran Islam. 

4. Penyesuaian dalam Pemanfaatan Media Sosial Yang Efektif sebagai 

Wadah Dakwah. 
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Dalam sesi wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa mubalig dari 

Kodam XIV/Hasanuddin, terungkap berbagai tantangan utama yang mereka 

hadapi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan media sosial. 

Darwis Karmin menyoroti tantangan utama dalam pemanfaatan media 

sosial untuk menyebarkan dakwah secara efektif tanpa mengurangi esensi ajaran 

agama. Beliau menyatakan, "Tantangan utama adalah bagaimana memanfaatkan 

media sosial untuk menyebarkan dakwah secara efektif, tanpa kehilangan esensi 

dari ajaran agama itu sendiri."  

Di sini, Darwis Karmin menekankan bahwa: 

“Meskipun platfom media sosial memiliki potensi yang luas dalam 
menyebarkan pesan, ada kekhawatiran bahwa pesan agama bisa terdistorsi 
jika tidak dipilih dengan hati-hati. Penggunaan media sosial harus bijak agar 
dakwah tetap autentik dan tidak terjebak dalam konten yang lebih ringan”15 
 
Senada dengan itu, Ibnu Hajar menambahkan tantangan terkait dengan 

validitas informasi di dunia maya. Beliau mengungkapkan, "Salah satu tantangan 

besar adalah menghadapi banyaknya informasi yang tidak valid dan terkadang 

sesat yang beredar, sehingga kami perlu memastikan kebenaran informasi yang 

kami sampaikan."16  

Menurutnya, maraknya penyebaran informasi yang keliru dan 

menyesesatkan di flatfom digital membuat tugas mereka sebagai mubalig 

 
15 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar,  1 Agustus 2024 
16 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
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semakin sulit, karena mereka harus memastikan bahwa informasi yang 

disebarkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi informasi 

menjadi sangat penting, mengingat betapa cepatnya informasi yang salah bisa 

tersebar luas. 

Winoto di sisi lain, menyoroti tantangan kreatifitas dalam menghadapi 

audiens muda yang cenderung lebih menyukai konten cepat dan ringan. Beliau 

menjelaskan,  

"Media sosial mengharuskan kita untuk lebih kreatif dan interaktif. 
Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar dakwah tetap mendalam 
namun tetap menarik bagi audiens muda yang lebih suka konten yang cepat 
dan ringan."17  
 
Dalam hal ini, Winoto menyebutkan pentingnya kreativitas dan 

interaktivitas dalam dakwah, agar pesan agama tetap menarik tanpa kehilangan 

kedalaman dan substansi. Hal ini menjadi tantangan besar karena kecenderungan 

audiens muda lebih menyukai format konten yang cepat seperti video pendek 

atau gambar menarik. 

Sementara itu, Mirwan Embas mengungkapkan tantangan dalam mengikuti 

perkembangan platform media sosial yang terus berubah. Menurut beliau, 

"Banyaknya aplikasi dan platform yang terus berkembang mengharuskan kita 

 
17 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
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untuk selalu mengikuti tren dan memahami algoritma yang ada, agar dakwah kita 

bisa sampai ke audiens yang tepat."18  

Ia menegaskan bahwa setiap platform digital memiliki ciri khas tersendiri 

sehingga dalam penyampaian pesan dakwah secara efektif, mereka harus terus 

mempelajari dan beradaptasi dengan perkembangan terbaru. Ini membutuhkan 

waktu dan pemahaman yang mendalam tentang tren dan algoritma yang ada. 

Firman Aras menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dengan 

masyarakat di dunia maya. Beliau berkata, "Selain teknis, tantangan yang 

dihadapi adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat di dunia maya, 

karena banyak informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

keasliannya."19 

Menurut beliau, membangun kepercayaan sangat penting, mengingat 

banyaknya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di dunia maya. 

Pendekatan yang transparan dan jujur dibutuhkan supaya dakwah yang 

disampaikan dapat diterima serta diyakini oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil percakapan dengan berbagai Mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi 

dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan media sosial adalah terkait 

 
18 Mirwan Embas (53 Tahun)  Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024. 
19 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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dengan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi digital dan tetap menjaga 

esensi serta kualitas pesan dakwah. Banyak Mubalig yang mengungkapkan 

pentingnya kreativitas dalam menyampaikan dakwah melalui media sosial agar 

tetap relevan, khususnya untuk audiens muda yang lebih menyukai konten 

singkat dan menarik. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan keakuratan 

informasi, karena banyaknya hoaks atau informasi yang tidak valid yang beredar. 

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana menyesuaikan diri 

dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, termasuk mempelajari 

algoritma dan platform media sosial yang terus berubah. Para Mubalig juga harus 

mengatasi tantangan membangun kepercayaan di dunia maya, karena banyaknya 

informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dengan 

demikian, untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan media sosial, 

para Mubalig perlu terus belajar, beradaptasi, dan menjaga kredibilitas dalam 

menyampaikan pesan-pesan agama yang benar dan autentik 

5. Upaya Mubalig dalam Mengupdate Pengetahuan Mengenai Media 

Sosial. 

Dalam upaya untuk mengupdate pengetahuan mengenai algoritma dan fitur 

baru di media sosial, berbagai mubalig Kodam XIV/Hasanuddinmengadopsi 

beragam pendekatan yang mencerminkan keterlibatan aktif mereka dalam dunia 

digital. Darwis Karmin misalnya, menjelaskan, "Saya biasanya mengikuti 

pelatihan online yang diselenggarakan oleh Kodam XIV/Hsanuddin atau 
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komunitas digital, serta mengikuti akun-akun ahli yang membahas 

perkembangan algoritma media sosial."20 

Ini menunjukkan bahwa ia mengutamakan pembelajaran yang proaktif 

melalui pelatihan online dan sumber daya dari ahli yang relevan dengan bidang 

dakwah digital. Sebaliknya, Ibnu Hajar mengungkapkan,  "Saya sering membaca 

artikel dan blog yang membahas perkembangan teknologi digital, serta mengikuti 

seminar dan diskusi yang diadakan oleh para praktisi media sosial." 21Ia lebih 

memilih pendekatan berbasis bacaan dan seminar sebagai cara untuk 

memperdalam pemahaman tentang algoritma media sosial. Pendekatan ini 

dianggapnya lebih terstruktur, sehingga ia dapat memperoleh wawasan yang 

lebih mendalam melalui sumber yang lebih akademis dan terorganisir. 

Winoto memiliki cara yang berbeda dalam mengupdate pengetahuannya. Ia 

menyatakan, "Saya lebih banyak belajar melalui grup diskusi bersama rekan-

rekan sesama mubalig dan mengikuti perkembangan berita teknologi yang 

dimuat di media sosial."22 

Pendekatan ini mengedepankan interaksi sosial dalam bentuk diskusi 

kelompok, yang memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman secara langsung 

 
20 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
  

21 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 
Agustus 2024. 

 
22 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024. 
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dengan sesama mubalig, serta mendapatkan informasi terbaru mengenai 

perubahan di dunia digital. 

Selain itu, Mirwan Embas juga berbagi pandangan tentang pentingnya 

bergabung dengan forum-forum digital "Kami biasa mengunjungi forum-forum 

yang membahas strategi digital marketing, karena banyak teknik yang bisa 

diterapkan dalam dakwah."  

Melalui forum digital marketing, ia memperoleh wawasan yang lebih 

aplikatif mengenai cara menggunakan media sosial secara efektif untuk dakwah, 

termasuk teknik-teknik yang dapat memperluas jangkauan audiens.23 

Firman Aras mengungkapkan, "Saya mengikuti pelatihan dan kursus online 

dari berbagai platform yang fokus pada pengajaran media sosial dan teknologi."24 

Ia menekankan pentingnya kursus online yang terstruktur, yang memungkinkan 

dirinya mempelajari topik dengan lebih mendalam dan sistematis. Dengan 

mengikuti kursus ini, ia juga dapat meningkatkan kredibilitasnya sebagai mubalig 

di dunia digital. 

Dari hasil wawancara dengan para Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, dapat 

disimpulkan bahwa mereka mengupdate pengetahuan mereka mengenai 

algoritma dan fitur baru di media sosial melalui berbagai metode yang sangat 

 
23 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024 
24 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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beragam. Pendekatan yang digunakan mencakup pelatihan online, mengikuti 

seminar dan diskusi, membaca artikel dan blog, serta bergabung dalam forum 

diskusi. Beberapa narasumber juga menekankan pentingnya belajar dalam 

kelompok atau melalui kursus online yang diselenggarakan oleh platform 

terkemuka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa para mubalig tidak hanya 

bergantung pada satu metode, tetapi menggabungkan berbagai sumber daya 

untuk memahami dan memanfaatkan perkembangan terbaru dalam teknologi 

digital. Hal ini juga mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya media 

sosial dalam menyampaikan dakwah dan memperluas jangkauan audiens 

mereka, serta memanfaatkan algoritma media sosial untuk meningkatkan 

efektivitas penyebaran informasi. 

6. Strategi dalam Menghadapi Tren Media Sosial sebagai Media dalam 

Melakukan Dakwah. 

Dalam menghadapi tren media sosial yang terus berkembang, Mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddin menerapkan berbagai strategi untuk tetap relevan 

dalam menyampaikan dakwah. Darwis Karmin menjelaskan bahwa salah satu 

pendekatan yang digunakan adalah memanfaatkan jejaring sosial untuk dakwah 

dengan cara yang lebih canggih dan interaktif. Ia mengungkapkan, "Kami 

menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan dakwah dengan cara 

yang lebih modern dan interaktif, seperti melalui live streaming, postingan 
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konten edukatif, dan sharing pengalaman pribadi." 25 Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan menu yang ada di media sosial, dakwah tidak hanya 

dilaksanakan secara tradisional, tetapi juga disesuaikan dengan cara yang lebih 

menarik dan dapat diterima oleh generasi muda. 

Senada dengan itu, Ibnu Hajar menekankan pentingnya pemanfaatan 

jejaring sosial yang lebih populer di kalangan generasi muda. Beliau berkata, 

"Kami beradaptasi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah 

yang menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti membagikan tips Islami melalui 

video pendek di TikTok dan Instagram."26 

Dalam hal ini, penggunaan TikTok dan Instagram sebagai platform untuk 

menyebarkan pesan dakwah sangat efektif karena format konten visual yang 

singkat dan mudah dipahami, sesuai dengan kebiasaan audiens muda yang lebih 

suka mengonsumsi informasi dalam bentuk yang ringkas dan menarik. 

Selain itu, Winoto juga berbagi pandangannya tentang adaptasi media sosial 

dalam dakwah. Beliau mengungkapkan, "Kami tidak hanya mengandalkan 

dakwah lisan, tetapi juga membuat kanal media sosial yang menyediakan materi 

dakwah dalam berbagai bentuk, baik video maupun artikel” 

 
25 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar,  1 Agustus 2024 
 

26 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 
Agustus 2024. 
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Ini menunjukkan bahwa Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin berusaha 

menyediakan beragam format konten untuk memudahkan jamaah dalam 

mengakses dakwah, baik melalui media video, artikel, maupun podcast, yang 

dapat diakses kapanpun dan di manapun, sesuai dengan selera masing-masing 

jamaah. 

Mirwan Embas menambahkan bahwa konsistensi menjadi faktor penting 

dalam strategi dakwah. Ia menjelaskan, "Konsistensi adalah kunci. Kami berusaha 

untuk rutin memberikan dakwah dan mengedukasi pengikut kami dengan konten 

yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi."27 

 
Konsistensi dalam menyajikan konten yang bermakna dan inspiratif di 

media sosial dapat menjaga keterlibatan audiens dan memperkuat pesan dakwah 

yang disampaikan. Hal ini juga menjadi indikator penting dalam merajut 

keterkaitan yang baik dengan pengikut, mengharapkan info yang edukatif dan 

juga memotivasi mereka. 

Firman Aras menyampaikan strategi kolaborasi dengan tokoh berpengaruh 

di media sosial untuk memperluas jangkauan dakwah. Ia mengungkapkan, "Kami 

berencana sering berkolaborasi dengan influencer atau mubalig muda yang 

memiliki audiens di media sosial, untuk menjangkau kelompok yang lebih luas."28 

 
27 Mirwan Embas (53 Tahun)  Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024 
28 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar,1 Agustus 2024 
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Melalui kolaborasi dengan influencer atau mubalig muda, dakwah dapat 

menjangkau audiens yang lebih besar, khususnya generasi muda yang lebih 

dominan dalam menggunakan media sosial. Kolaborasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dakwah dengan menyentuh 

berbagai kalangan. 

Secara keseluruhan, strategi-strategi yang diterapkan oleh Mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddinmenggambarkan bagaimana dakwah dapat tetap relevan di 

tengah perubahan tren media sosial. Melalui pendekatan modern, penggunaan 

berbagai platform media sosial, konsistensi dalam penyampaian pesan, dan 

kolaborasi dengan tokoh berpengaruh, dakwah dapat diterima dengan lebih baik 

oleh masyarakat, khususnya generasi muda. 

7. Pemahaman tentang analitik media sosial. 

Pemahaman tentang analitik media sosial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap strategi dakwah Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, 

sebagaimana dijelaskan oleh berbagai narasumber Darwis Karmin misalnya, 

menyatakan bahwa, 

"Pemahaman tentang analitik media sosial sangat membantu kami dalam 
menyesuaikan konten dakwah yang lebih relevan dengan audiens. Kami 
memantau jenis konten yang paling banyak mendapatkan perhatian dan 
interaksi, lalu kami lebih fokus mengembangkan konten tersebut."29  
 

 
 
29 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024. 
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Hal ini menunjukkan bagaimana analitik media sosial memberikan data 

yang sangat penting untuk menentukan jenis konten yang efektif dan sesuai 

dengan minat audiens, serta membantu mereka untuk meningkatkan keterlibatan 

jamaah. 

Senada dengan Darwis Karmin, Ibnu Hajar menambahkan bahwa , 

"Kami memanfaatkan analitik media sosial untuk menentukan waktu dan 
platform yang tepat untuk menyebarkan pesan dakwah. Misalnya, di 
Instagram kami bisa melihat saat audiens paling aktif, sehingga pesan 
dakwah bisa disampaikan pada waktu yang tepat."30 
 
Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang perilaku 

audiens di berbagai platform sosial media, yang memungkinkan dakwah 

disampaikan pada waktu yang paling tepat, agar lebih efektif diterima oleh 

audiens yang tepat. 

Winoto juga mengungkapkan pandangannya, bahwa, 

"Analitik media sosial membantu kami memahami reaksi masyarakat 
terhadap berbagai tema dakwah. Dengan data tersebut, kami bisa 
menyusun strategi dakwah yang lebih inovatif, terutama dalam 
menjangkau generasi muda."31  
 

Dari sini, terlihat bahwa analitik tidak hanya menyajikan informasi 

mengenai waktu dan platform yang sesuai, tetapi juga tentang tanggapan audiens 

terhadap topik tertentu, yang menjadi dasar bagi mereka untuk merancang 

 
30 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
31 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024. 
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strategi dakwah yang lebih menarik dan relevan, khususnya untuk menarik minat 

generasi muda. 

Selanjutnya, Mirwan Embas memberikan pandangannya, "Kami 

menggunakan data dari analitik untuk lebih memahami demografi audiens. 

Dengan begitu, kami bisa menentukan metode dakwah yang lebih personal dan 

relevan dengan kebutuhan mereka."32  

Penjelasan ini menunjukkan bahwa analitik media sosial memberikan 

informasi mendalam mengenai audiens, seperti usia, lokasi, dan minat, yang 

membantu mereka untuk menyesuaikan pesan dakwah secara lebih personal dan 

relevan dengan setiap kelompok audiens yang berbeda. 

Firman Aras menjelaskan,  

"Dengan analitik, kami bisa memonitor dan menganalisis efektivitas pesan 
dakwah kami. Misalnya, jika kami mengadakan webinar atau live streaming, 
analitik dapat memberi kami informasi mengenai tingkat partisipasi dan 
kepuasan audiens."33 
 
Hal ini menunjukkan bahwa analitik media sosial memungkinkan mereka 

untuk mengevaluasi efektivitas dakwah secara langsung, melalui metrik seperti 

tingkat partisipasi dan kepuasan audiens, yang kemudian dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas dakwah di masa depan. 

 
32 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024. 
33 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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Dari wawancara dengan lima narasumber Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, 

dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai analitik di jejaring sosial 

memiliki dampak yang luas terhadap strategi dakwah mereka. Analitik 

memberikan mereka wawasan yang lebih dalam mengenai pola audiens, seperti 

waktu aktif, jenis konten yang paling disukai, dan demografi audiens. Dengan 

memanfaatkan informasi ini, mereka bisa menyesuaikan taktik dakwah agar lebih 

bagus serta tepat sasaran. Para mubalig memanfaatkan analitik media sosial 

untuk memilih waktu yang tepat dalam menyebarkan pesan dakwah, memilih 

platform yang sesuai, serta menciptakan konten yang lebih inovatif dan menarik 

bagi generasi muda. Selain itu, mereka juga menggunakan analitik untuk menilai 

efektivitas dakwah mereka, baik melalui interaksi audiens maupun tingkat 

kepuasan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan dakwah, seperti webinar atau 

siaran langsung. Secara keseluruhan, analitik media sosial membantu mereka 

untuk lebih efektif dalam menyampaikan pesan dakwah dan mengoptimalkan 

jangkauan mereka kepada audiens yang lebih luas dan beragam. 

8. Pemahaman Demografi Audiens dalam Menyampaikan Pesan 

Dakwah. 

Memahami demografi audiens merupakan hal yang sangat penting bagi 

Mubalig Kodam XIV/Hasanuddindalam menyampaikan pesan dakwah melalui 

berbagai platform media sosial. Darwis Karmin salah seorang mubalig, 

menjelaskan bahwa, "Memahami demografi audiens sangat penting, karena itu 
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membantu kita menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang tepat, sesuai 

dengan karakteristik audiens."34  

Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian pesan dakwah dengan 

karakteristik audiens, baik dalam pemilihan bahasa, format pesan, maupun waktu 

penyampaian, menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan dakwah secara 

efektif. Senada dengan itu, Ibnu Hajar menekankan pentingnya pemahaman yang 

mendalam terhadap audiens di media sosial yang sangat beragam,  

"Sangat penting, karena media sosial itu memiliki audiens yang sangat 
beragam. Jika kita tidak tahu siapa yang mendengarkan, dakwah kita bisa 
tidak sampai atau kurang efektif,".35  
 
Oleh karena itu, tanpa pemahaman yang tepat mengenai siapa yang menjadi 

audiens, pesan dakwah dapat menjadi kurang tepat sasaran dan tidak mencapai 

audiens yang diinginkan. 

Winoto, juga menambahkan bahwa pemahaman tentang audiens di media 

sosial memungkinkan mubalig untuk memilih pendekatan yang lebih spesifik, 

seperti menggunakan format visual atau teks yang mudah dipahami oleh audiens 

muda. "Sangat penting, karena karakteristik audiens di media sosial berbeda-

beda. Kita harus bisa memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka."36 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemilihan pendekatan 

 
34 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024  
35 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
36 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
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yang sesuai akan membuat pesan dakwah lebih mudah diterima dan dipahami 

oleh audiens yang beragam. 

Mirwan Embas menambahkan bahwa pentingnya memahami demografi 

audiens bukan hanya untuk menyampaikan pesan dengan tepat, tetapi juga untuk 

menentukan target audiens yang sesuai dengan kelompok tertentu. "Demografi 

audiens harus dipahami agar kita tahu siapa yang menjadi target, baik itu anak 

muda, ibu-ibu, atau bahkan generasi lebih tua."37 Hal ini menegaskan bahwa 

untuk mencapai efektivitas dakwah yang maksimal, penting untuk menyesuaikan 

pendekatan dengan karakteristik usia dan kelompok tertentu. 

Firman Aras juga memberikan pandangan yang sejalan, dengan 

menekankan pentingnya memahami perilaku audiens. "Memahami demografi 

audiens itu sangat penting, karena pesan dakwah yang kita sampaikan di media 

sosial harus sesuai dengan minat dan perilaku audiens".38 Selain itu Firman Aras 

juga menyoroti pentingnya memanfaatkan fitur media sosial, seperti live 

streaming atau video pendek, untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas 

dan lebih terlibat. 

Dari hasil wawancara dengan para Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman terhadap demografi audiens di berbagai 

 
37 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024. 
38 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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platform media sosial sangat penting bagi efektivitas dakwah mereka. Semua 

narasumber sepakat bahwa audiens di media sosial sangat beragam, dengan 

karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada usia, latar belakang, dan minat 

mereka. Dengan mengetahui siapa audiens yang akan dijangkau, mubalig dapat 

menyesuaikan pendekatan dakwah, memilih jenis konten yang tepat, serta 

memilih waktu yang optimal untuk menyampaikan pesan. Selain itu, pemahaman 

ini juga membantu mubalig dalam memilih platform yang paling sesuai untuk 

audiens mereka, apakah itu menggunakan format teks, gambar, video, atau siaran 

langsung. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah yang efektif di era digital sangat 

bergantung pada kemampuan mubalig dalam menyesuaikan diri dengan 

karakteristik audiens yang terus berubah dan berkembang di media sosial. 

9.  Peran Pendidikan dan pelatihan tentang Media Sosial sebagai Sarana 

Dakwah 

Pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang sangat penting dalam 

memperbarui pemahaman Mubalig Kodam XIV/Hasanuddi tentang media sosial, 

sebagaimana dijelaskan oleh para responden dalam wawancara. Darwis Karmin 

menyatakan bahwa , 

"Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi kami dalam memahami 
perkembangan media sosial. Kami tidak hanya diajarkan cara menggunakan 
teknologi, tetapi juga bagaimana kami dapat memanfaatkannya untuk 
dakwah yang lebih efektif."39 

 
39 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar,1 Agustus 2024 
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Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memberikan 

keterampilan baru kepada mubalig dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan 

dakwah, dengan fokus pada efisiensi dan kemudahan dalam penyampaian pesan. 

Ibnu Hajar juga menekankan peran pelatihan dalam pengembangan 

pemahaman tentang media sosial. Menurutnya,  

"Media sosial adalah alat yang sangat powerful dalam dakwah. Melalui 
pendidikan dan pelatihan, kami bisa belajar bagaimana menyampaikan 
dakwah dengan pendekatan yang sesuai, tanpa menyimpang dari nilai-nilai 
agama."40 
 
Dalam pandangan Ibnu Hajar  pendidikan dan pelatihan tidak hanya 

mengajarkan teknik-teknik penggunaan media sosial, tetapi juga memastikan 

bahwa nilai-nilai agama tetap dijaga dalam setiap penyampaian pesan. 

Sementara itu, Winoto menambahkan bahwa pelatihan yang diberikan 

sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Ia mengatakan,  

"Pelatihan tentang media sosial bagi mubalig sangat relevan, karena melalui 
platform ini, kami bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang lebih 
luas, tanpa batasan geografis. Kami juga dilatih untuk membuat konten yang 
menarik dan informatif."41 
 
Dengan demikian, pelatihan media sosial memberikan keterampilan teknis 

dan kreativitas dalam membuat konten yang menarik serta meningkatkan 

interaksi dengan masyarakat, memperluas jangkauan dakwah. 

 
40 Ibnu Hajar (32 Tahun)  Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
41 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 5 

Agustus 2024 



95 
 

 
 

Mirwan Embas juga menyoroti pentingnya pelatihan untuk pemahaman 

yang tepat dalam menggunakan media sosial. Ia menyatakan,  

"Media sosial memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak 
disalahgunakan. Melalui pendidikan dan pelatihan, kami belajar bagaimana 
menggunakan media sosial secara bijak, menyaring informasi yang positif 
dan menghindari hal-hal yang merugikan."42 
 
Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan tidak hanya berkaitan dengan 

keterampilan teknis, tetapi juga dengan etika dalam menggunakan media sosial, 

untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tetap positif dan sesuai 

dengan tujuan dakwah. 

Firman Aras mengungkapkan bahwa pelatihan media sosial sangat 
bermanfaat untuk mengikuti tren terbaru dan menjaga citra diri di dunia maya,  

 
"Pendidikan dan pelatihan media sosial sangat membantu kami memahami 
tren terbaru dan bagaimana kami bisa terlibat lebih aktif dalam 
menyampaikan pesan dakwah melalui platform digital. Kami juga dilatih 
untuk menjaga citra diri sebagai mubalig di dunia maya,".43 
 
Ini menunjukkan bahwa pelatihan juga mencakup pemahaman tentang cara 

berinteraksi dengan generasi muda melalui media sosial dan bagaimana menjaga 

citra profesional di dunia maya, yang sangat penting dalam membangun 

kepercayaan masyarakat. 

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan media sosial sangat berperan dalam memperbarui pemahaman mubalig 

 
42 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar, 12 Agustus 2024 
43 Firman Aras (48 Tahun)Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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tentang cara yang efektif, etis, dan relevan dalam menggunakan media sosial 

untuk dakwah. Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi 

juga meningkatkan pemahaman tentang etika, cara berinteraksi dengan 

masyarakat, serta menjaga citra diri dalam dunia maya. 

10.  Feedback Audiens dari Konten Ceramah di Media Sosial. 

Dalam wawancara dengan beberapa mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, 

mereka menjelaskan cara mereka memanfaatkan feedback dari audiens di media 

sosial untuk memperbaiki pemahaman tentang perkembangan media sosial dan 

meningkatkan kualitas materi dakwah yang disampaikan. 

Darwis Karmin seorang mubalig, menyatakan, "Kami aktif memonitor 

feedback dari audiens, baik berupa komentar maupun pesan pribadi di platform 

media sosial. Hal ini memungkinkan kami untuk melihat apakah pesan kami 

dipahami dengan baik atau ada yang perlu diperjelas."44  

Hal ini menunjukkan bahwa mereka secara aktif memantau respons audiens 

untuk mengevaluasi efektivitas pesan yang telah disampaikan. Feedback yang 

diterima digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki konten dan menyusun 

materi yang lebih relevan dan mudah dimengerti oleh audiens, serta 

meningkatkan interaksi langsung dengan mereka. 

Ibnu Hajar mengungkapkan,  

 
44 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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"Kami menggunakan analisis dari komentar dan pertanyaan yang muncul di 
media sosial untuk menyusun materi yang lebih mendalam dan sesuai 
dengan kebutuhan audiens. Hal ini membantu kami dalam memberikan 
pemahaman yang lebih jelas dan mendalam."45 
 
Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa feedback tidak hanya digunakan 

untuk memperbaiki pemahaman, tetapi juga untuk merancang materi dakwah 

yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika audiens di media sosial, 

yang menunjukkan pendekatan berbasis feedback dalam meningkatkan kualitas 

pemahaman. 

Winoto menambahkan,  

"Feedback dari audiens kami terima dengan sangat terbuka. Kami sering 
mengadakan sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam tentang apa yang 
kurang jelas dari materi yang kami sampaikan. Hal ini juga membantu kami 
mengatur cara penyampaian di media sosial agar lebih efektif."46  
 
Dalam hal ini, mereka menggunakan sesi tanya jawab sebagai cara untuk 

merespons feedback secara langsung. Ini memungkinkan mereka untuk menggali 

lebih dalam tentang apa yang kurang dipahami oleh audiens dan menyesuaikan 

cara penyampaian agar lebih sesuai dengan karakteristik audiens di media sosial. 

Pendekatan ini memperkuat komunikasi dua arah dan meningkatkan 

interaktivitas dengan audiens. 

 
45 Ibnu Hajar (32 tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 2 

Agustus 2024 
46 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 5 

Agustus 2024 
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Mirwan Embas menyatakan, "Kami melihat adanya kritik dan masukan yang 

muncul sebagai bentuk perhatian dari audiens. Oleh karena itu, kami memastikan 

untuk melakukan revisi materi dakwah yang lebih relevan dan terkini, sesuai 

dengan dinamika yang ada di media sosial."47  

Dalam hal ini, kritik dan masukan dari audiens dianggap sebagai masukan 

konstruktif. Revisi materi dakwah dilakukan untuk menanggapi tantangan 

perkembangan zaman dan perubahan dalam dinamika media sosial. Hal ini 

menekankan pentingnya adaptasi dalam menyampaikan pesan kepada audiens. 

Firman Aras menjelaskan,  

"Kami memanfaatkan fitur polling dan kuis di media sosial untuk 
mengetahui pemahaman audiens. Dengan cara ini, kami dapat mengetahui 
apakah audiens memahami topik yang kami bahas dan kami bisa 
memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan." 48 
 
Dengan menggunakan fitur interaktif seperti polling dan kuis, mereka dapat 

memperoleh data yang lebih konkret mengenai pemahaman audiens. Ini 

memungkinkan mereka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut di area yang 

dianggap perlu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. 

Berdasarkan wawancara dengan lima mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, 

dapat disimpulkan bahwa mereka secara aktif memanfaatkan feedback dari 

audiens di media sosial untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang 

 
47 Mirwan Embas (53 Tahun), Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar, 12 Agustus 2024. 
48 Firman Aras (58 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 1 
Agustus 2024 
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perkembangan media sosial dan dakwah. Strategi yang mereka terapkan 

melibatkan pemantauan aktif terhadap komentar dan pesan pribadi dari audiens, 

penggunaan analisis dari interaksi online, serta menyusun materi yang lebih 

mendalam dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Mereka juga mengadakan sesi 

tanya jawab dan menggunakan fitur interaktif seperti polling dan kuis untuk 

menggali pemahaman audiens. Selain itu, kritik dan masukan dianggap sebagai 

input yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas materi yang disampaikan. 

Dengan cara ini, mubalig dapat terus beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi dan kebutuhan audiens, memastikan bahwa pesan dakwah dapat 

diterima dengan baik dan efektif di platform media sosial. 

B. Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin melakukan pencitraan di Media Sosial. 

1. Citra Mubalig dalam Pencitraan di Media Sosial. 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa mubalig dari Kodam 

XIV/Hasanuddin, mereka menyampaikan pandangannya mengenai citra yang 

tercermin di media sosial saat ini. Setiap responden menekankan pentingnya 

penyebaran nilai-nilai positif dan moderat melalui platform digital ini. 

Darwis Karmin salah satu mubalig, menyatakan,  

"Citra Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin di media sosial sangat baik. Kami 
selalu berusaha untuk memberikan konten yang positif dan inspiratif. Setiap 
kegiatan keagamaan atau sosial yang kami lakukan selalu dipublikasikan 
dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada 
masyarakat."49  

 
49 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar,  1 Agustus 2024. 
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Pernyataan ini menggambarkan kesadaran mereka akan peran besar media 

sosial dalam membentuk citra publik. Mereka memanfaatkan media sosial 

sebagai alat untuk menyebarkan pesan keagamaan dan sosial yang positif, dengan 

tujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap kegiatan mereka. 

Adapun media sosial yang digunakan darwis karmin adalah media 

Instagram, sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, Ibnu Hajar menambahkan,  

"Citra mubalig di media sosial tergolong sangat baik kami fokus pada 
penyebaran nilai-nilai agama yang mengedepankan kedamaian dan 
toleransi. Kami juga sering berinteraksi dengan masyarakat melalui kolom 
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komentar, menjawab pertanyaan, dan memberikan nasihat yang 
menyejukkan."50 
  
Dari pernyataan ini, terlihat bahwa mereka lebih menekankan pada nilai-

nilai kedamaian dan toleransi dalam setiap interaksi mereka. Hal ini 

memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya sebagai penyebar dakwah, tetapi 

juga sebagai figur yang peduli terhadap masalah sosial yang ada, serta aktif 

terlibat dalam diskusi dengan masyarakat. Adapun mediasosial yang digunakan 

ialah media Tik Tok, sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Ibnu Hajar (32 Tahun)  Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
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Winoto juga memberikan pandangan serupa, dengan menyatakan,  

"Kami terus berupaya menjaga citra dengan menampilkan konten yang 
edukatif, misalnya tentang pentingnya menjaga moralitas dalam kehidupan 
sehari-hari, atau tips dalam menjalani kehidupan beragama yang baik. 
Media sosial kami jadi sarana untuk memperluas jangkauan dakwah 
kami."51  
 
Penekanan pada konten edukatif ini menunjukkan bahwa media sosial 

menjadi alat penting bagi mereka untuk menyampaikan dakwah yang tidak hanya 

informatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, memperluas 

jangkauan audiens mereka. Adapun media sosial yang digunakan adalah 

Istagram, sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51  Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 5 

Agustus 2024 
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Mirwan Embas dalam wawancara lainnya, menjelaskan,  

"karena mubalig Kodam XIV/Hasanuddin selalu menekankan pada konten-
konten yang bermanfaat dan tidak pernah mengedepankan hal-hal yang 
kontroversial. Kami menghindari isu-isu yang dapat menimbulkan 
perpecahan."52 
 
Jawaban ini mengindikasikan bahwa mereka berusaha menjaga citra positif 

dengan menghindari konten yang bisa memicu perpecahan. Sebaliknya, mereka 

memilih untuk mempublikasikan nilai-nilai yang dapat menyatukan umat, yang 

semakin memperkuat citra mereka sebagai figur yang bijaksana. Adapun media 

sosial yang digunakan adalah Facebook, sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Mirwan Embas (53 tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar, 12 Agustus 2024 
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Firman Aras menyatakan,  

"Kami selalu berupaya menampilkan citra positif dengan mengedepankan 
nilai-nilai agama yang moderat. Di media sosial, kami sering mengajak 
masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak mudah 
terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya."53  
 
Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya moderasi dalam dakwah 

mereka, serta upaya untuk menjaga keharmonisan sosial melalui pemikiran yang 

rasional. Mereka mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh 

informasi yang tidak jelas, yang semakin memperkuat citra mereka sebagai 

pemimpin yang menjaga stabilitas dan kedamaian. Adapun Media Sosial yang 

digunakan adala Facebook, sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Firman Aras (48 tahun)  Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar,  1 Agustus 2024. 
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Dari hasil wawancara dengan para mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, dapat 

disimpulkan bahwa citra mereka di media sosial saat ini sangat positif. Mereka 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan 

keagamaan yang mendalam dan inspiratif, yang mengedepankan nilai-nilai 

kedamaian, toleransi, moralitas, dan persatuan. Para mubalig ini sangat berhati-

hati dalam memilih konten yang akan dipublikasikan, dengan menghindari hal-

hal yang dapat menimbulkan kontroversi atau perpecahan. Selain itu, mereka 

juga aktif berinteraksi dengan masyarakat untuk menjawab pertanyaan atau 

memberikan nasihat yang menyejukkan. Keseluruhan citra yang tercermin 

menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sebagai penyebar dakwah, tetapi juga 

sebagai figur yang bijaksana, peduli terhadap sosial, dan dapat memberikan 

pengaruh positif melalui media sosial, berikut ini tentang uraian dari citra 

mubalig dalam konteks media sosial antara lain: 

a. Relevan dan Mudah Dipahami 

Pemahaman mubalig terhadap media sosial merupakan aspek penting 

dalam memahami bagaimana pesan dakwah dan nilai-nilai keagamaan 

disampaikan di era digital. Sebagai pemuka agama yang bertugas menyampaikan 

ajaran-ajaran Islam, mubalig harus memiliki pemahaman yang mendalam 

mengenai dinamika media sosial sebagai sarana komunikasi yang kini sangat luas 
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digunakan di masyarakat. Media sosial bukan hanya sekadar alat untuk berbagi 

informasi, melainkan juga merupakan ruang interaksi dan pembentukan opini 

publik yang mampu mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Melalui 

pemahaman terhadap media sosial, mubalig dapat menyesuaikan pendekatan 

dakwahnya dengan karakteristik audiens yang heterogen, mulai dari kalangan 

muda hingga orang tua yang kini banyak menggunakan platform seperti 

Facebook, Instagram, dan  TikTok. 

Pemahaman yang mendalam tentang media sosial juga mengharuskan 

mubalig untuk memahami aspek teknis dan etikanya. Setiap platform media 

sosial memiliki algoritma yang berbeda dalam penyebaran konten, sehingga 

mubalig harus memahami cara-cara untuk meningkatkan visibilitas dakwah 

tanpa mengabaikan prinsip kejujuran dan akhlak yang baik. Dalam konteks ini, 

mubalig perlu memperhatikan bagaimana konten dakwah yang disajikan dapat 

menarik perhatian tanpa mengorbankan substansi pesan. Penggunaan bahasa 

yang komunikatif, namun tetap santun dan sesuai dengan ajaran Islam, menjadi 

kunci utama agar pesan-pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima oleh 

berbagai kalangan. 

Selain itu, pemahaman mubalig terhadap media sosial mencakup 

pengetahuan tentang risiko dan tantangan yang melekat di dalamnya. Media 

sosial, dengan kemudahan akses dan penyebaran informasinya, rentan terhadap 

hoaks dan disinformasi. Mubalig yang memiliki pemahaman baik mengenai media 
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sosial akan mampu menyaring informasi dan menyampaikan klarifikasi yang 

benar kepada umatnya. Dengan demikian, mubalig tidak hanya bertindak sebagai 

penyebar informasi, tetapi juga sebagai filter yang menjaga kualitas informasi 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian di tengah masyarakat. 

Pemahaman ini memberikan dasar bagi mubalig untuk lebih berhati-hati dalam 

memilih dan mengolah materi dakwah sebelum dibagikan melalui platform media 

sosial. 

Media sosial juga memungkinkan mubalig untuk berinteraksi langsung 

dengan audiensnya, membuka ruang tanya jawab yang lebih interaktif 

dibandingkan dengan media dakwah tradisional. Interaksi ini memberikan 

kesempatan bagi mubalig untuk memahami lebih dalam kebutuhan, pertanyaan, 

atau masalah yang dihadapi oleh jamaahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari 

perspektif ini, mubalig yang memahami karakteristik media sosial akan lebih 

mampu memberikan respons yang sesuai dengan konteks audiensnya, baik 

secara emosional maupun intelektual. Respon yang tepat waktu dan relevan 

menjadi salah satu nilai tambah dalam dakwah di era digital ini. 

Sebagai ruang publik, media sosial juga merupakan arena terbuka yang 

mempertemukan berbagai ideologi, budaya, dan kepentingan yang berbeda-beda. 

Pemahaman ini penting bagi mubalig agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu 

yang tidak relevan dengan misi dakwah atau yang bisa menimbulkan perdebatan 

yang tidak produktif. Sifat terbuka media sosial menuntut mubalig untuk 
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memiliki wawasan yang luas dan toleransi yang tinggi terhadap keberagaman 

pandangan yang ada, namun tetap memiliki keteguhan pada prinsip-prinsip Islam 

yang dijunjung tinggi. Hal ini sangat penting agar dakwah tidak hanya berfungsi 

sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai jembatan pemahaman lintas 

budaya yang membawa kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. 

b. Kemampuan beradaptasi terhadap isu-isu sosial 

Tidak kalah pentingnya adalah kesadaran mubalig akan dampak jangka 

panjang penggunaan media sosial terhadap kehidupan sosial dan psikologis 

masyarakat. Konten yang disajikan secara terus-menerus dapat membentuk 

persepsi dan opini publik secara perlahan namun signifikan. Dengan pemahaman 

ini, mubalig perlu mempertimbangkan konten yang positif, edukatif, dan 

inspiratif yang dapat memberikan dampak konstruktif bagi pengikutnya di media 

sosial. Melalui pendekatan ini, mubalig tidak hanya berperan sebagai penyampai 

informasi, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang memberikan pengaruh 

positif dalam pembentukan karakter dan perilaku audiensnya. 

c. Gaya Dakwah  

Sebagai mubalig , gaya dakwah mempengaruhi efektivitas pesan yang 

disampaikan. Ini mencakup berbagai pendekatan seperti gaya bicara, sikpa dan 

metode yang digunakan dalam meyampaikan pesan agama. Gaya dakwah bisa 

berbeda tergantung kepada pribadi mubalig, audiens yang dihadapi dan tujuan 
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dari dakwah itu sendiri. Dalam hal ini ada beberapa gaya yang umum dijumpai 

antara lain: 

1) Gaya Retorika  

sebagai mubalig harus memiliki kemampuan bicara yang persuasif, 

memberikan argumentasi yang baik dan mampu mengajak audiens untuk 

berubah dengan penyampaian yang rasional. 

2) Inspiratif 

Sebagai mubaligh harus menyentuh perasaan dan memberikan inspirasi 

kepada audiens. Mengajak mereka dalam merasakan kedekatan dengan Tuhan 

dalam proses menjalani hidup yang lebih baik. 

3) Dialogis 

Mubaligh mampu berinteraksi dan berdialog dengan audiens dengan cara 

memberikan kesempatan kepada audiens untuk berdiskusi, tanya jawab agar 

terlibat aktif dalam proses dakwah. 

4) Integritas dan keteladanan Mubalig 

Mubaligh harus menunjukkan integritas dan keteladanan. Ini menunjukkan 

bahwa mubalig memiliki kualitas yang cukup baik. Integritas relevan dengan 

dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memberikan contoh yang 

baik seperti perilaku, akhlak yang sesuai dengan ajaran agama. Jika mubalig 

hanya berbicara tentang kebaikan tetapi tidak sesuai dengan yang nampak 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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Keteladanan mubalig juga mencakup sikap profesional dalam menyampaikan 

pesan dakwah. Mubalig harus memiliki sikap keteladanan dengan 

menunjukkan sikap kesabaran, kejujuran, rendah hati dan memiliki kecintaan 

terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu juga memiliki integritas akan mudah 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga memperkuat citra 

positif bagi mubalig. 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, berbagai aspek citra mereka audiens di media sosial sering 

menjadi topik pembahasan di kalangan. Darwis Karmin seorang mubalig dari 

Kodam XIV/Hasanuddin, menjelaskan bahwa audiens sering membicarakan cara 

mereka menyampaikan pesan agama yang mudah dipahami dan relevan dengan 

kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan,  

"Aspek yang sering dibahas oleh audiens adalah bagaimana kami, Mubalig 
Kodam XIV/Hasanuddin, mampu menyampaikan pesan agama dengan 
bahasa yang mudah dimengerti dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 
Banyak audiens yang mengapresiasi pendekatan kami yang lebih 
humanis."54  
 
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mereka dalam berkomunikasi 

secara efektif dan empatik menjadi elemen penting dalam citra mereka di media 

sosial. 

 
54 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024. 
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Sementara itu, Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa audiens cenderung 

menyoroti kualitas konten dakwah yang mereka sajikan. Ia menyebutkan,  

"Audiens sering menyoroti kualitas konten dakwah yang kami sajikan di 
media sosial. Mereka melihat bahwa konten yang kami buat tidak hanya 
berbicara tentang agama, tapi juga berkaitan dengan isu-isu sosial yang 
sedang berkembang."55  
 
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa relevansi konten dakwah terhadap 

isu sosial terkini menjadi hal yang penting bagi audiens di media sosial. Mereka 

menginginkan konten yang tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga 

mampu menghubungkan pesan dakwah dengan kondisi sosial masyarakat. 

Selain itu, Winoto “menambahkan bahwa audiens juga sering membahas 
keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Ia menjelaskan Aspek yang sering menjadi perbincangan 
adalah keterlibatan kami dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi 
masyarakat, seperti membantu korban bencana atau memberikan 
pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu."56  
 
Hal ini menunjukkan bahwa citra mubalig tidak hanya dilihat dari kualitas 

dakwahnya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat, terutama dalam 

kegiatan sosial yang berdampak positif. 

 Mirwan Embas  juga menyoroti aspek gaya dakwah mereka yang lebih 

santai namun tetap penuh dengan hikmah. Ia menjelaskan, "Banyak audiens yang 

membicarakan gaya dakwah kami yang santai namun tetap penuh dengan 

 
55Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024.  
56 Winoto(56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
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hikmah. Gaya tersebut membuat mereka merasa lebih dekat dan tidak merasa 

terasing."57  

 
Hal ini mencerminkan bahwa audiens menghargai pendekatan yang lebih 

personal dan tidak kaku dalam penyampaian pesan agama, sehingga mereka 

merasa lebih dekat dan mudah diterima. 

Firman Aras menyatakan bahwa banyak masyarakat yang membahas 

tentang integritas dan keteladanan para mubalig dalam menjalankan ajaran 

agama. Ia menambahkan, "Masyarakat banyak membahas tentang bagaimana 

kami menjaga integritas dan keteladanan, terutama dalam menjalankan ajaran 

agama dan memberi contoh yang baik bagi generasi muda."58  

Menurutnya, menjaga integritas dan memberikan contoh yang baik bagi 

generasi muda merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun 

kepercayaan audiens terhadap para mubalig. 

Berdasarkan wawancara dengan berbagai Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, 

dapat disimpulkan bahwa aspek citra yang paling sering dibahas oleh audiens di 

media sosial berkaitan dengan cara penyampaian dakwah yang relevan dan 

mudah dipahami, serta keterlibatan mereka dalam isu-isu sosial yang bermanfaat 

bagi masyarakat. Audiens juga sangat mengapresiasi gaya dakwah yang santai 

 
57 Mirwan Embas  (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar, 12 Agustus 2024. 
58 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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dan tidak kaku, yang membuat mereka merasa lebih dekat dan nyaman. Selain itu, 

integritas dan keteladanan yang ditunjukkan oleh para mubalig dalam kehidupan 

sehari-hari juga menjadi sorotan utama, terutama dalam menjalankan ajaran 

agama dengan baik dan memberi contoh yang positif, khususnya bagi generasi 

muda. Hal ini menunjukkan bahwa citra Mubalig Kodam XIV/Hasanuddinsangat 

dipengaruhi oleh kemampuannya dalam beradaptasi dengan perkembangan 

zaman serta keikhlasannya dalam berdakwah dan membantu masyarakat. 

2. Merencanakan Waktu yang Tepat. 

Dalam wawancara mengenai pengelolaan dan perbaikan citra media sosial 

oleh Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, setiap responden memberikan pandangan 

yang selaras mengenai pentingnya strategi yang hati-hati dan bertanggung jawab 

dalam menyebarkan pesan dakwah melalui platform ini. 

Darwis Karmin menyatakan,  

"Kami memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan 
dakwah yang positif dan membangun citra yang baik. Kami selalu 
memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai 
Islam yang moderat dan mengedepankan toleransi."59  
 
Pernyataan ini menggambarkan bagaimana Mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddinsangat selektif dalam memilih konten yang sesuai dengan 

prinsip moderasi Islam, serta menjunjung tinggi nilai toleransi untuk 

menciptakan citra positif di media sosial. 

 
59 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar 1 Agustus 2024. 
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Senada dengan hal tersebut,  Ibnu Hajar menjelaskan,  

"Kami mencoba untuk lebih interaktif dengan pengikut di media sosial, tidak 
hanya sebagai pemberi pesan, tetapi juga sebagai pendengar. Ini penting 
untuk menjaga komunikasi yang baik dan memahamkan masyarakat 
tentang tujuan kami yang sesungguhnya."60  
 
Ibnu Hajar menekankan pentingnya interaksi dua arah dalam media sosial, 

di mana Mubalig Kodam XIV/Hasanuddinberperan tidak hanya sebagai penyebar 

pesan, tetapi juga sebagai pendengar aktif yang siap merespons dan memberikan 

klarifikasi, sehingga membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan 

masyarakat. 

Winoto menambahkan,  

"Kami mengedepankan konten yang edukatif, memberikan informasi yang 
bermanfaat terkait kehidupan sehari-hari, serta menanggapi isu-isu sosial 
yang relevan. Dengan cara ini, kami berharap dapat menghilangkan kesan 
negatif yang sering melekat pada aktivitas dakwah di media sosial."61  
 
Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menyebarkan konten yang 

tidak hanya edukatif tetapi juga relevan dengan isu sosial yang sedang 

berkembang, dengan tujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap 

dakwah melalui media sosial. 

 Mirwan Embas juga memberikan pandangannya,  

"Kami selalu menjaga kualitas konten yang kami unggah, memastikan 
bahwa itu tidak hanya relevan, tetapi juga membawa nilai yang baik. Kami 

 
60 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024 
61 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar,  5 

Agustus 2024 
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juga akan berkolaborasi dengan influencer dan tokoh agama lainnya untuk 
memperluas jangkauan dakwah kami."  
 
Menurut beliau, menjaga kualitas konten adalah aspek penting dalam 

pengelolaan media sosial, dan mereka juga akan memanfaatkan kolaborasi 

dengan influencer dan tokoh agama untuk memperluas jangkauan pesan dakwah. 

 Firman Aras mengungkapkan,  

"Kami berusaha untuk menjaga sikap profesional dalam setiap unggahan, 
baik itu video ceramah atau tulisan. Kami juga memastikan bahwa media 
sosial kami bebas dari ujaran kebencian dan informasi yang dapat 
merugikan pihak lain."62 
 
Sikap profesional yang dimaksud adalah menjaga agar setiap konten yang 

diunggah tidak hanya bernilai positif, tetapi juga bebas dari unsur kebencian atau 

informasi yang dapat merugikan pihak lain, sehingga menjaga citra yang baik di 

dunia maya. 

Secara keseluruhan, para Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin memiliki 

pendekatan yang serupa dalam mengelola media sosial, yaitu dengan 

mengedepankan moderasi, interaksi dua arah, edukasi, kualitas konten, 

kolaborasi, dan profesionalisme. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk 

menjaga citra positif mereka di media sosial, serta menghindari kesan negatif 

yang dapat muncul seiring dengan perkembangan dakwah di platform tersebut. 

3. Konten Efektif dan Mudah Diterima. 

 
62 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, terdapat beragam jenis konten yang dinilai efektif dalam 

membentuk citra positif mereka di media sosial. Darwis Karmin menekankan 

pentingnya konten yang berbentuk dakwah dan edukasi. Ia menjelaskan bahwa, 

"konten yang paling efektif adalah yang berbentuk dakwah dan edukasi, seperti 

ceramah singkat, nasihat hidup, serta tips beragama yang mudah dipahami dan 

relevan dengan kehidupan sehari-hari."63  

Konten dakwah dalam bentuk ceramah singkat dan nasihat hidup yang 

mudah dicerna sangat efektif karena masyarakat bisa dengan cepat memahami 

pesan yang disampaikan, yang juga relevan dengan kehidupan mereka sehari-

hari. 

Selain itu, Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa "konten berbentuk video live 

streaming yang menampilkan kajian langsung atau sesi tanya jawab dengan 

jamaah sangat efektif."64 Konten live streaming memberikan kesempatan bagi 

jamaah untuk berinteraksi langsung dengan mubalig, yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi dua arah. Hal ini menciptakan kedekatan dan keakraban 

antara mubalig dan jamaah, serta meningkatkan keterlibatan audiens secara 

langsung. 

 
63 Serma Darwis (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024. 
64 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 



117 
 

 
 

Winoto juga memberikan pandangannya dengan mengatakan bahwa, 

"konten berupa artikel atau tulisan yang berbobot dengan tema sosial keagamaan 

dan solusi terhadap masalah umat sangat dibutuhkan."65 

Artikel yang berfokus pada isu sosial keagamaan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat. Konten ini 

memberi ruang untuk membahas topik-topik yang lebih luas dan memberikan 

solusi praktis terhadap masalah yang dihadapi umat, sehingga memperkuat citra 

positif mubalig yang peduli dengan kondisi sosial masyarakat.  

Di sisi lain, Mirwan Embas  berpendapat bahwa "konten visual seperti 

infografis dan kutipan-kutipan bijak yang menarik perhatian juga sangat penting 

untuk disebarluaskan di media sosial."66  

Infografis yang menyampaikan informasi secara ringkas dan jelas 

memungkinkan audiens untuk memahami pesan dengan cepat. Selain itu, kutipan 

bijak yang disertakan dalam konten visual memberikan kesan mendalam tentang 

karakter seorang mubalig dan dapat memperkuat pesan dakwah. 

 
65 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
 

66 Mirwan Embas(53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 
Makassar, 12 Agustus 2024. 
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Firman Aras menjelaskan bahwa, "konten yang memadukan antara dakwah 

dengan kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan atau kegiatan berbagi 

dengan masyarakat, sangat efektif."67  

Konten yang menggabungkan kegiatan sosial dan dakwah menunjukkan sisi 

kemanusiaan mubalig yang lebih nyata, serta memberi inspirasi kepada 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial. Konten semacam ini 

memperlihatkan bahwa mubalig tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, 

tetapi juga berkontribusi langsung dalam perbaikan sosial. 

Dari hasil wawancara dengan lima narasumber yang merupakan mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddin, dapat disimpulkan bahwa jenis konten yang paling 

efektif dalam membentuk citra positif mereka di media sosial adalah konten yang 

tidak hanya berbentuk dakwah agama, tetapi juga konten yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari dan memberikan solusi bagi masalah umat. Beberapa jenis 

konten yang dianggap efektif oleh para narasumber antara lain dakwah dalam 

bentuk ceramah singkat, video live streaming, artikel berbobot tentang solusi 

sosial keagamaan, konten visual seperti infografis dan kutipan bijak, serta konten 

yang menggabungkan dakwah dengan kegiatan sosial, seperti berbagi bantuan 

kemanusiaan. Konten yang mudah dicerna, interaktif, dan berbasis pada kebaikan 

sosial dinilai dapat meningkatkan keterhubungan antara mubalig dan 

 
67 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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masyarakat. Secara keseluruhan, konten yang humanis dan langsung 

memberikan dampak positif kepada masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

membentuk citra positif Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin di media sosial. 

4. Interaksi Terhadap Kritik Netizen Di Media Sosial. 

Dalam wawancara mengenai pengaruh feedback audiens terhadap citra 

Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin di media sosial, berbagai pandangan 

disampaikan oleh responden. Darwis Karmin seorang Mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, menyatakan bahwa, "Feedback dari audiens sangat 

mempengaruhi citra saya di media sosial. Respons positif meningkatkan 

kredibilitas, sedangkan komentar negatif bisa menurunkan citra."68  

Pernyataan ini menegaskan bahwa respon audiens dapat mempengaruhi 

persepsi publik, baik itu dalam bentuk pujian yang meningkatkan reputasi atau 

kritik yang dapat merusak citra. Senada dengan itu, Ibnu Hajar juga 

mengungkapkan bahwa,  "Audiens yang memberikan feedback baik membuat 

saya lebih termotivasi untuk tetap berkarya. Namun, jika kritik tidak membangun, 

itu bisa mengganggu citra saya."  

Ia menambahkan bahwa feedback yang positif memberikan motivasi untuk 

terus berkarya, sementara kritik yang tidak konstruktif dapat berdampak negatif 

terhadap citra diri. Hal ini menunjukkan bahwa feedback tidak hanya 

 
68 Darwis Karmin (50 Tahun)  Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
 



120 
 

 
 

mempengaruhi citra, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap motivasi 

pribadi seorang mubalig dalam beraktivitas. 

Winoto mengungkapkan bahwa, "Feedback audiens sangat berperan dalam 

membentuk citra saya, baik yang positif maupun yang negatif. Saya harus bijak 

dalam menanggapi kritik yang ada."69  

Pernyataan ini menekankan pentingnya sikap bijak dalam merespons 

feedback, karena tanggapan yang tepat dapat menjaga citra positif, sementara 

reaksi yang tidak tepat dapat memperburuk citra yang sudah terbentuk. Ini 

menunjukkan bahwa tidak hanya jenis feedback yang diterima yang penting, 

tetapi juga cara meresponsnya. 

Mirwan Embas dari perspektif yang lebih proaktif, menyatakan, "Feedback 

yang saya terima dari audiens di media sosial selalu saya jadikan bahan evaluasi 

untuk perbaikan diri. Kritik yang membangun justru saya anggap sebagai 

peluang."70  

Ini mengindikasikan bahwa feedback, terutama yang bersifat konstruktif, 

dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, dan bukan sebagai 

hambatan. Oleh karena itu, feedback bukan hanya dilihat sebagai penilaian 

eksternal, tetapi juga sebagai alat untuk pengembangan pribadi. 

 
69 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
70 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di 

Makassar,  12 Agustus 2024. 
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Firman Aras menambahkan, "Feedback audiens memberi gambaran 

mengenai apa yang saya sampaikan. Jika banyak yang merespon positif, itu 

menjadi indikator yang baik, tetapi jika negatif harus diperbaiki."71  

Ia menganggap feedback sebagai indikator efektivitas pesan yang 

disampaikan. Jika audiens merespons positif, ini menunjukkan bahwa pesan telah 

diterima dengan baik, sementara respons negatif menunjukkan bahwa perlu ada 

evaluasi dan perbaikan dalam cara penyampaian pesan. 

Dalam menghadapi kritik atau isu negatif yang muncul di media sosial 

terkait dengan citra mereka, para mubalig Kodam XIV/Hasanuddin memiliki 

pendekatan yang bijaksana dan strategis.  

Darwis Karmin misalnya, menjelaskan bahwa mereka lebih memilih untuk 

tidak merespon dengan emosi. Ia menyatakan,  

"Kami lebih memilih untuk tidak langsung merespon dengan emosi. Kami 
melihat kritik sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan memperkuat 
komunikasi dengan masyarakat. Kami juga melibatkan pihak-pihak terkait 
seperti media sosial officer untuk memberikan klarifikasi yang objektif dan 
edukatif."72  
 
Pendekatan ini menunjukkan pentingnya evaluasi diri dan keterlibatan tim 

media sosial untuk memberikan informasi yang akurat dan menghindari 

kesalahpahaman. 

 
71 Firman Aras (48 Tahun)  Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024. 

72 Darwis Karmin(50 tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 
Makassar, 1 Agustus 2024 
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Selanjutnya, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil 

adalah mengidentifikasi sumber isu. Menurut beliau,  

"Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber dari isu tersebut, apakah 
itu dari individu atau kelompok tertentu. Setelah itu, kami berkoordinasi 
dengan pihak berwenang untuk memastikan klarifikasi yang kami 
sampaikan tidak melanggar etika dan hukum. Kami juga mengedukasi 
masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi."73  
 
Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya pemahaman terhadap asal 

muasal isu dan keterlibatan pihak berwenang dalam memberikan klarifikasi yang 

sesuai dengan hukum dan etika. 

Winoto juga mengungkapkan pentingnya transparansi dalam menjaga citra 

positif meskipun ada kritik. "Kami berusaha untuk selalu transparan dalam setiap 

kegiatan yang kami lakukan. Kami membagikan informasi yang benar dan fakta-

fakta yang jelas terkait dengan aktivitas kami,".74  

Selain itu, beliau menambahkan bahwa interaksi aktif dengan pengikut di 

media sosial dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan 

memperkuat citra positif. 

Dalam hal ini, Mirwan Embas  menanggapi kritik dengan cara yang berbeda. 

"Tentu ada saatnya kami merasa terpengaruh, tetapi kami lebih memilih untuk 

tetap fokus pada tujuan kami dalam menyebarkan kebaikan dan dakwah,".  

 
 

73 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 2 
Agustus 2024. 

74 Winoto (56 tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara di Makassar, 5 
Agustus 2024 
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Beliau memandang kritik sebagai sarana untuk melakukan refleksi dan 

evaluasi diri. Ia menjelaskan bahwa kritik yang pedas justru bisa menjadi 

pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan kualitas dakwah yang mereka 

jalankan. 

Firman Aras menekankan pentingnya komunikasi yang santun dan jelas 

untuk mencegah kesalahpahaman lebih lanjut.  

"Kami selalu memastikan bahwa setiap pernyataan yang kami buat di media 
sosial adalah yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang kami anut. Kami 
menghindari polemik dengan menjelaskan dengan bahasa yang santun dan 
jelas agar masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan kami,".75  
 
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang sopan dan 

penyampaian informasi yang sesuai dengan nilai yang dianut dapat 

meminimalisir potensi konflik di media sosial. 

Dari wawancara dengan para Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, dapat 

disimpulkan bahwa feedback dari audiens di media sosial memiliki peran yang 

sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi citra mubalig. Respons 

positif dari audiens dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas mubalig di 

mata masyarakat, serta memberikan motivasi lebih dalam berkarya. Namun, 

kritik atau komentar negatif jika tidak ditangani dengan bijak dapat menurunkan 

citra dan mempengaruhi persepsi publik terhadap mubalig tersebut. Sebagian 

 
75 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, Kamis, 1 Agustus 2024 
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besar narasumber sepakat bahwa kritik yang konstruktif sangat penting untuk 

perbaikan diri, sementara kritik yang destruktif harus ditanggapi dengan evaluasi 

dan pendekatan yang lebih hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi mubalig untuk 

selalu menjaga komunikasi yang baik dengan audiens dan merespons feedback 

dengan bijaksana untuk menjaga citra positif di media sosial. 

Secara keseluruhan, semua responden sepakat bahwa penanganan kritik di 

media sosial harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Mereka 

menyarankan untuk tidak terburu-buru merespon, melainkan melakukan 

klarifikasi yang tepat dengan melibatkan pihak yang kompeten, menjaga 

transparansi, serta tetap fokus pada tujuan utama mereka. Keterlibatan 

masyarakat dalam proses edukasi dan verifikasi informasi juga menjadi hal yang 

sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih lanjut. 

5. Ciri Tersendiri Sang Mubalig  dalam Penyampaian Pesan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, ditemukan bahwa perbedaan citra mereka di berbagai platform 

media sosial dipengaruhi oleh karakteristik audiens dan format konten yang 

digunakan oleh setiap platform. 

Darwis Karmin seorang mubalig, menyatakan, "Iya, ada perbedaan citra di 

media sosial, khususnya antara platform seperti Instagram, Facebook, dan 
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TikTok. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik audiens masing-masing 

platform."76  

Penjelasan ini menggambarkan bagaimana perbedaan audiens di tiap 

platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memengaruhi citra yang 

dibentuk oleh seorang mubalig. Instagram, yang lebih banyak digunakan oleh 

generasi muda, lebih menonjolkan konten visual yang menarik. Sementara itu, 

Facebook digunakan oleh audiens yang lebih tua dan mencari konten yang lebih 

mendalam. TikTok, dengan format video pendek, menuntut kreativitas yang 

membuat citra yang terbentuk lebih dinamis. 

Ibnu Hajar, juga memberikan penjelasan serupa, "Perbedaan citra memang 

ada, karena masing-masing platform memiliki audiens yang berbeda. Facebook 

dan Instagram lebih berbasis foto, sedangkan TikTok lebih berbasis video."77  

 
Menurut beliau, karakteristik platform yang berbasis foto seperti Facebook 

dan Instagram cenderung menghasilkan citra yang lebih formal dan serius, 

sementara TikTok, yang berfokus pada video, menciptakan citra yang lebih 

energik dan kreatif. Citra seorang mubalig, menurut beliau, dapat disesuaikan 

dengan audiens masing-masing platform untuk lebih efektif dalam 

menyampaikan pesan. 

 
76 Darwis Karmin (50 tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar 1 Agustus 2024 
 

77 Ibnu Hajar (32 tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar,2 
Agustus 2024. 
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Winoto juga mengemukakan hal yang serupa, "Ya, ada perbedaan. Sebagian 

besar disebabkan oleh cara orang mengkonsumsi konten di platform tersebut. 

Setiap platform menuntut pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan 

pesan."78 Hal ini mengindikasikan bahwa cara konsumsi konten yang berbeda di 

setiap platform berperan penting dalam membentuk citra mubalig. Misalnya, di 

Facebook lebih banyak konten diskusi yang mendalam dan informatif, sedangkan 

di Instagram lebih menekankan pada visual dan caption singkat. TikTok, dengan 

daya tarik visual dan cerita cepat, menghasilkan citra yang lebih ringan dan cepat 

dicerna. 

Mirwan Embas menambahkan, "Perbedaan citra tersebut memang nyata. 

Hal ini terutama karena perbedaan format konten yang dibutuhkan oleh setiap 

platform."79  

Menurut beliau, Facebook lebih efektif untuk konten yang estetis dan 

menarik secara visual, sementara TikTok lebih mengutamakan keluwesan dan 

kreativitas dalam video pendek. Oleh karena itu, citra mubalig yang tercipta akan 

berbeda tergantung pada jenis konten yang disajikan di tiap platform. 

Firman Aras juga mengungkapkan pandangan serupa, "Memang ada 

perbedaan. Media sosial seperti Facebook cenderung menampilkan citra yang 

 
78 Winoto (56 Tahun)  PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
 

79 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 
Makassar, 12 Agustus 2024. 
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lebih formal, sedangkan TikTok lebih informal dan menyasar audiens yang lebih 

muda."80  

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan audiens di masing-masing platform 

sangat berpengaruh pada citra yang terbentuk. TikTok, yang dikenal dengan 

audiens muda yang lebih menyukai hiburan cepat, membentuk citra yang lebih 

informal dan santai. Sedangkan di Facebook, audiens yang lebih tua cenderung 

mencari konten yang lebih mendalam dan serius, yang mendukung citra formal 

seorang mubalig. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, dapat disimpulkan bahwa perbedaan citra yang muncul di 

berbagai platform media sosial adalah suatu hal yang wajar. Setiap platform 

memiliki karakteristik audiens dan format konten yang berbeda. Di Instagram, 

citra yang terbentuk lebih bersifat personal dan visual, sementara di Facebook 

cenderung lebih formal dan berbasis tulisan panjang yang lebih mendalam. 

TikTok menuntut penyampaian yang lebih cepat dan kreatif dalam format video 

pendek, menciptakan citra yang lebih dinamis dan energik. Perbedaan-perbedaan 

ini mengindikasikan bahwa mubalig perlu menyesuaikan pesan dakwah mereka 

dengan karakteristik platform untuk mencapai audiens yang lebih luas dan lebih 

efektif. 

 
80 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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6. Media Sosial Berperan Memberi pengaruh terhadap Citra Mubalig. 

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddinmengenai peran media sosial dalam memperkuat atau merubah 

citra mereka dibandingkan dengan media tradisional, terdapat berbagai 

perspektif yang memperlihatkan bagaimana media sosial telah membawa 

perubahan signifikan dalam cara mereka berkomunikasi dengan audiens. 

Darwis Karmin salah satu mubalig, menyampaikan bahwa,  

"Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat citra 
Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin. Berbeda dengan media tradisional, media 
sosial lebih cepat dalam menyebarkan pesan dan menjangkau audiens yang 
lebih luas, terutama anak muda. Ini membuat dakwah kami lebih dinamis 
dan relevan dengan perkembangan zaman."81  
 
Penjelasan ini menunjukkan bahwa media sosial memfasilitasi dakwah 

untuk lebih cepat tersebar dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas, 

khususnya generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi digital, sehingga 

dakwah menjadi lebih relevan dengan perubahan zaman. 

Senada dengan itu, Ibnu Hajar menambahkan,  

"Media sosial memungkinkan kami untuk berinteraksi langsung dengan 
masyarakat, menjawab pertanyaan, dan memberi penjelasan lebih lanjut 
terkait masalah agama. Melalui media sosial, kami bisa memberikan materi 
yang lebih variatif seperti video, artikel, dan podcast yang bisa dinikmati 
kapan saja."82  
 

 
81 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
82 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, Makassar,2 

Agustus 2024. 
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Penjelasan ini menyoroti keuntungan interaktif yang dimiliki media sosial, 

yang memungkinkan mubalig untuk menjalin komunikasi dua arah dengan 

audiens, serta memberi fleksibilitas dalam penyampaian materi dakwah dalam 

berbagai format yang dapat diakses kapan saja. 

Winoto juga memberikan pandangannya, mengatakan,  

"Media sosial sangat membantu dalam memperkenalkan citra positif 
Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin. Dulu, untuk menyebarkan pesan dakwah, 
kami sangat bergantung pada ceramah langsung atau siaran radio. Namun, 
kini dengan media sosial, kami bisa memberikan konten dakwah yang lebih 
kreatif, seperti infografis atau live streaming, yang bisa lebih mudah 
dipahami dan diterima."83  
 
Dari penjelasan ini, dapat dilihat bahwa media sosial tidak hanya 

mempercepat penyampaian pesan, tetapi juga memperkaya format konten 

dakwah yang disampaikan, membuatnya lebih menarik dan mudah dipahami oleh 

audiens. 

Mirwan Embas  juga mengungkapkan hal yang serupa,  

"Media sosial memberikan peluang untuk lebih mendekatkan diri kepada 
umat, khususnya melalui fitur-fitur interaktif yang ada seperti komentar dan 
pesan pribadi. Kami bisa berbagi dakwah secara lebih personal dan dekat 
dengan audiens."84  
 
Perkataan beliau mengindikasikan bahwa media sosial memungkinkan 

dakwah menjadi lebih personal dan mendalam, karena interaksi langsung dengan 

 
83 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
84 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024. 
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audiens dapat dilakukan dengan mudah melalui fitur seperti komentar dan pesan 

pribadi, yang sulit dilakukan dengan media tradisional yang bersifat satu arah. 

Firman Aras menambahkan,  

"Peran media sosial dalam membangun citra Mubalig Kodam XIV sangat 
besar. Media sosial memungkinkan kami untuk menyebarkan pesan dakwah 
dengan lebih cepat dan melibatkan audiens secara langsung dalam berbagai 
program dakwah yang kami selenggarakan."85  
 
Penjelasan ini menekankan pada kecepatan dan kemampuan media sosial 

dalam menyebarkan pesan dakwah, serta melibatkan audiens dalam program-

program dakwah yang diadakan, memperluas dampak dakwah dan 

meningkatkan citra positif Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin. 

Dari wawancara dengan para Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, dapat 

disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam 

memperkuat citra mereka dibandingkan dengan media tradisional. Para 

narasumber sepakat bahwa media sosial memungkinkan penyebaran pesan 

dakwah yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih personal. Interaksi dua arah antara 

mubalig dan audiens menjadi salah satu kelebihan utama media sosial, yang 

memungkinkan mereka untuk memberikan penjelasan langsung, menjawab 

pertanyaan, serta memperkenalkan materi dakwah dalam berbagai format yang 

lebih menarik dan mudah dipahami. Berbeda dengan media tradisional yang lebih 

 
85 Firman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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terbatas, media sosial memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan lebih relevan 

dengan perkembangan zaman, terutama dalam menarik perhatian generasi 

muda. Para mubalig juga memanfaatkan berbagai fitur interaktif seperti 

komentar, pesan pribadi, dan live streaming untuk membangun hubungan yang 

lebih dekat dengan masyarakat. Secara keseluruhan, media sosial telah menjadi 

alat yang sangat penting dalam merubah dan memperkuat citra positif Mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddindi masyarakat. 

7. Perkembangan dan Harapan citra Mubalig di Media Sosial. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Citra Mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddin di media sosial menunjukkan perkembangan yang 

sangat positif, dengan mereka menggunakan platform digital sebagai sarana 

dakwah yang relevan, inspiratif, dan penuh kedamaian. Para mubalig ini secara 

hati-hati memilih konten yang mereka unggah, memastikan pesan yang 

disampaikan selalu mengutamakan nilai-nilai moralitas, toleransi, dan persatuan, 

serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kontroversi. Selain itu, 

mereka aktif berinteraksi dengan audiens, menjawab pertanyaan, dan 

memberikan nasihat yang menyejukkan. Citra ini juga dipengaruhi oleh cara 

mereka menyampaikan dakwah yang santai dan mudah dipahami, serta integritas 

dan keteladanan yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Di media 

sosial, para mubalig ini tidak hanya membagikan konten dakwah agama, tetapi 

juga konten yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan memberikan solusi 
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atas masalah sosial-keagamaan. Respons positif dari audiens semakin 

memperkuat citra mereka, sementara kritik yang konstruktif dianggap sebagai 

peluang untuk perbaikan. Kolaborasi dengan influencer media sosial juga turut 

memperluas jangkauan dakwah mereka, menciptakan citra yang lebih modern, 

relevan, dan dapat memberikan kontribusi sosial yang nyata. Sebagai hasilnya, 

media sosial telah menjadi alat penting dalam memperkuat citra positif Mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddindan memperkenalkan mereka sebagai figur yang tidak 

hanya menjaga keamanan negara namun bisa menyebarkan dakwah agama, 

tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Pemanfaatan platform digital sebagai sarana dakwah yang relevan, 

inspiratif, dan penuh kedamaian menjadikan media sosial sebagai alat strategis 

dalam menyampaikan pesan agama yang dapat diterima oleh masyarakat luas. 

Para mubalig ini dengan hati-hati memilih konten yang mereka unggah, 

mengutamakan nilai-nilai moralitas, toleransi, dan persatuan. Mereka cenderung 

menghindari konten-konten yang dapat menimbulkan kontroversi atau 

perpecahan, yang sejalan dengan prinsip dakwah Islam yang mengedepankan 

kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana 

diajarkan dalam Al-Qur'an, dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana 

dan penuh hikmah (QS. An-Nahl: 125) 
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دعُُْ
ُ
ىُُُا

ٰ
كَُُُسَبِيْلُُُِاِل ِ

مَةُُُِرَب 
ْ
ك حِ
ْ
مَوْعِظَةُُُِبِال

ْ
حَسَنَةُُُِوَال

ْ
هُمُُُْال

ْ
تِيُُُْوَجَادِل

َّ
حْسَنُُ ُُهِيَُُُبِال

َ
مُُُُهُوَُُُرَبَّكَُُُاِنَُُُّا

َ
عْل
َ
ُا

ُُبِمَنُْ
َّ
مُُُوَهُوَُُسَبِيْلِهُ ُعَنُُْضَل

َ
عْل
َ
مُهْتَدِيْنَُُا

ْ
 ُُبِال

 
Terjemahnya: 

Dan serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya 
dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk.86  

 
Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah seharusnya dilakukan dengan penuh 

kebijaksanaan, bukan dengan cara yang keras atau memaksa. Dalam hal ini, para 

mubalig Kodam XIV/Hasanuddinmenunjukkan keteladanan yang konsisten 

dengan prinsip tersebut, baik dalam pemilihan materi dakwah maupun cara 

penyampaiannya yang santai dan mudah dipahami oleh audiens. Interaksi yang 

aktif dengan audiens juga menjadi kunci dalam membangun citra positif ini. 

Mereka tidak hanya membagikan konten dakwah yang bersifat agama, tetapi juga 

konten yang relevan dengan isu sosial-keagamaan yang terjadi dalam 

masyarakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa dakwah yang dilakukan oleh 

mubalig ini tidak hanya terbatas pada aspek ibadah semata, tetapi juga 

memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial-keagamaan yang dihadapi 

masyarakat. 

 
86 Kementian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahanya, h. 281. 
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Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar sangat terlihat dalam tindakan mereka. 

Amar Ma’ruf, yang berarti menyeru kepada kebaikan, terlihat dari upaya mereka 

menyebarkan nilai-nilai moralitas, toleransi, dan persatuan melalui dakwah yang 

disampaikan. Sedangkan Nahi Munkar, yaitu mencegah kemungkaran, tercermin 

dalam pemilihan konten yang menghindari segala hal yang dapat merusak 

keharmonisan sosial atau memicu konflik. Mereka berperan aktif dalam 

menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang dapat merusak tatanan moral dan 

sosial. Dengan demikian, dakwah yang mereka lakukan mencerminkan prinsip 

Amar Ma’ruf Nahi Munkar secara seimbang. 

Selain itu, integritas dan keteladanan yang mereka tunjukkan dalam 

kehidupan sehari-hari turut memperkuat citra mereka di mata publik. Ini sesuai 

dengan ajaran Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2:143 yang menekankan pentingnya 

menjadi teladan yang baik bagi orang lain: 

وْنُوْاُ
ُ
تَك ِ
 
ىُشُهَدَاءَُُۤل

َ
وْنَُُالنَّاسُُِعَل

ُ
ُُوَيَك

ُ
سُوْل مُُْالرَّ

ُ
يْك

َ
 ُُُُ شَهِيْدًاُعَل

 

Terjemahnya: 

Supaya kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi bagi kamu.87 

Dengan menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, para 

mubalig ini tidak hanya mengajarkan agama melalui kata-kata, tetapi juga melalui 

tindakan mereka, menciptakan citra sebagai figur yang dapat dipercaya dan 

 
87 Kementian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahanya, h. 22. 
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dihormati. Mereka menjadi saksi bagi masyarakat melalui perbuatan mereka, 

yang selaras dengan ajaran agama. 

Di media sosial, mereka tidak hanya mengunggah materi dakwah, tetapi juga 

berbagai konten yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat. Konten-

konten ini tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan 

solusi praktis untuk permasalahan sosial yang ada. Respons positif yang diterima 

dari audiens semakin memperkuat citra mereka sebagai mubalig yang tidak 

hanya menyebarkan agama, tetapi juga berkontribusi dalam memperbaiki 

kehidupan sosial masyarakat. Kritik yang diterima dianggap sebagai bahan 

evaluasi dan perbaikan, yang menunjukkan kedewasaan dan komitmen mereka 

terhadap perbaikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengerti betul 

pentingnya melakukan evaluasi dan introspeksi dalam dakwah mereka. 

Kolaborasi dengan influencer media sosial juga menjadi salah satu strategi 

efektif dalam memperluas jangkauan dakwah mereka. Dalam dunia yang semakin 

terhubung ini, kerja sama dengan figur yang memiliki pengaruh besar di media 

sosial dapat membantu memperkenalkan dakwah kepada audiens yang lebih luas 

dan lebih beragam. Hal ini tidak hanya membuat dakwah mereka lebih modern 

dan relevan, tetapi juga menciptakan citra yang lebih dekat dengan generasi muda 

yang sangat aktif di media sosial. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azhari menunjukkan bahwa para 

mubalig yang aktif di media sosial dapat menciptakan citra positif yang kuat jika 
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mereka mampu menjaga konsistensi dalam memilih materi dakwah yang 

bijaksana dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa dakwah yang dilakukan dengan pendekatan yang 

relevan, inspiratif, dan penuh kedamaian dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat, terutama jika disertai dengan interaksi yang aktif dan membangun. 

Oleh karena itu, penggunaan media sosial sebagai alat dakwah sangat efektif 

dalam membangun citra mubalig yang tidak hanya menyebarkan agama, tetapi 

juga berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Dalam wawancara dengan sejumlah Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin, 

harapan terkait perubahan citra mereka di media sosial mencerminkan keinginan 

untuk lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan kontribusi lebih dari 

sekadar penyampaian dakwah.  

Darwis Karmin misalnya, berharap agar citra Mubalig dapat lebih dikenal 

sebagai figur yang humanis dan menginspirasi. Menurutnya, "Saya berharap citra 

Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin di media sosial dapat lebih dikenal sebagai figur 

yang lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya sebagai penyampai dakwah, 

tetapi juga sebagai motivator."88  

 
88 Darwis Karmin (50 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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Harapan ini menunjukkan upaya untuk memanfaatkan media sosial sebagai 

sarana untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, tidak hanya dalam konteks 

dakwah formal tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, Ibnu Hajar menekankan pentingnya interaksi yang lebih 

konstruktif dengan masyarakat. Beliau menjelaskan, "Harapan saya adalah agar 

citra kami lebih positif, lebih mengedepankan nilai-nilai kebaikan, dan lebih 

mampu membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat melalui media 

sosial."89  

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi alat yang efektif 

dalam membangun komunikasi dua arah antara mubalig dan masyarakat, 

meningkatkan citra yang lebih positif dan memberikan manfaat bagi kedua belah 

pihak. 

Winoto juga memiliki pandangan yang serupa, namun dengan fokus pada 

aksesibilitas yang lebih luas. Ia menyatakan, "Kami berharap dengan 

pemanfaatan media sosial yang baik, citra kami dapat semakin dekat dengan 

masyarakat yang lebih luas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu."90  

 
89 Ibnu Hajar (32 Tahun) Mubalig Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 2 

Agustus 2024. 
90 Winoto (56 Tahun) PNS Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di Makassar, 5 

Agustus 2024 
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Menurut beliau, media sosial memiliki potensi untuk mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu dalam menyebarkan dakwah, sehingga citra 

mubalig dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. 

Sementara itu, Mirwan Embas  menambahkan bahwa citra mereka di media 

sosial tidak hanya harus dilihat sebagai figur keagamaan, tetapi juga sebagai 

bagian dari masyarakat yang mendukung kesejahteraan sosial, "Kami ingin citra 

kami di media sosial tidak hanya dilihat sebagai figur keagamaan, tetapi juga 

sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung kesejahteraan sosial dan 

kemajuan bersama,".91  

Harapan ini mencerminkan keinginan untuk menunjukkan peran aktif 

mereka dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. 

Firman Aras mengungkapkan bahwa perubahan citra yang diinginkan 

adalah agar masyarakat melihat mereka bukan hanya sebagai mubalig, tetapi juga 

sebagai teman yang bisa memberikan solusi bagi masalah sosial. "Kami berharap 

bahwa dengan perubahan citra ini, masyarakat tidak hanya melihat kami sebagai 

mubalig, tetapi juga sebagai teman yang dapat memberikan solusi untuk masalah 

sosial yang ada."92 Hal ini menunjukkan pentingnya peran sosial mubalig dalam 

membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 

 
91 Mirwan Embas (53 Tahun) Kasi Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 12 Agustus 2024. 
92 Irman Aras (48 Tahun) Bintara Rohis Kodam XIV/ Hasanuddin, Wawancara, di 

Makassar, 1 Agustus 2024 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para Mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddin, ada kesamaan harapan mereka terkait perubahan citra mereka 

di media sosial. Semua narasumber sepakat bahwa media sosial harus 

dimanfaatkan secara positif untuk memperkenalkan diri mereka sebagai figur 

yang tidak hanya terhubung dengan dakwah agama, tetapi juga dengan berbagai 

aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka berharap agar citra 

mereka semakin dekat dengan masyarakat, sehingga mampu memberikan 

inspirasi dan motivasi. Selain itu, para mubalig juga berharap agar media sosial 

bisa menjadi platform yang efektif untuk membangun dialog yang konstruktif 

dengan masyarakat, menciptakan citra yang lebih humanis, serta menjadi solusi 

bagi permasalahan sosial yang ada di sekitar mereka. Pemanfaatan media sosial 

yang lebih maksimal diharapkan dapat membangun citra yang lebih positif dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini, menjadikan mubalig sebagai 

figur yang lebih bisa memberikan kontribusi di luar pembicaraan agama, yaitu 

dalam berbagai aspek sosial dan kemanusiaan. 

8.  Menguasai Fitur-fitur perkembangan Media Sosial. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Pemahaman Mubalig 

Kodam XIV/Hasanuddin terhadap perkembangan media sosial menunjukkan 

kesadaran yang tinggi akan potensi platform ini dalam menyebarkan dakwah 

secara efektif. Media sosial dianggap sebagai sarana yang dapat memperluas 

jangkauan dakwah, terutama kepada generasi muda, dengan memanfaatkan fitur-
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fitur interaktif dan fleksibilitas dalam format konten. Mubalig mengerti bahwa 

meskipun media sosial menawarkan banyak peluang, tantangan terkait validitas 

informasi dan etika penggunaan tetap harus diperhatikan. Pemanfaatan 

algoritma dan analitik dalam media sosial memungkinkan mubalig untuk 

menyusun strategi dakwah yang lebih terarah, relevan, dan tepat sasaran. Mereka 

juga menyadari pentingnya literasi digital dan terus memperbarui pengetahuan 

mengenai perubahan teknologi untuk menjaga kualitas dan integritas pesan 

dakwah. 

Pemahaman Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin terhadap perkembangan 

media sosial menunjukkan tingkat kesadaran yang sangat tinggi terhadap potensi 

yang dimiliki platform ini dalam menyebarkan dakwah secara efektif. Media 

sosial dianggap sebagai sarana yang dapat memperluas jangkauan dakwah, 

terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih aktif dan terhubung 

dalam dunia digital. Melalui berbagai fitur interaktif seperti komentar, like, dan 

share, mubalig dapat mengakses audiens yang lebih luas, bahkan melampaui 

batasan geografis dan waktu. Fleksibilitas dalam format konten juga 

memungkinkan mubalig untuk menyampaikan pesan dakwah dalam bentuk yang 

lebih menarik dan mudah dipahami, mulai dari teks, gambar, video, hingga live 

streaming. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin 

mempermudah penyebaran informasi, sekaligus memperkaya metode dakwah 

yang dilakukan. 
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Namun, meskipun media sosial menawarkan berbagai peluang, mubalig 

menyadari adanya tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan 

validitas informasi yang tersebar. Dalam dunia digital, informasi dapat dengan 

mudah dimanipulasi, dan kadang-kadang informasi yang tidak valid atau bahkan 

menyesatkan bisa menjadi viral dengan cepat. Oleh karena itu, penting bagi 

mubalig untuk senantiasa memperhatikan etika penggunaan media sosial dan 

menjaga kualitas serta kebenaran pesan yang disampaikan. Keseimbangan antara 

kebebasan berbicara dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi harus 

menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar 

sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam menggunakan media sosial. Amar 

Ma'ruf Nahi Munkar mengandung makna bahwa umat Islam harus mengajak 

kepada kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah keburukan (nahi munkar), yang 

dalam hal ini dapat diterapkan dalam konteks penyebaran dakwah melalui media 

sosial dengan selalu menjaga kebenaran dan integritas informasi yang 

disampaikan. 

Lebih lanjut, pemanfaatan algoritma dan analitik dalam media sosial 

memungkinkan mubalig untuk menyusun strategi dakwah yang lebih terarah, 

relevan, dan tepat sasaran. Dengan memahami bagaimana algoritma media sosial 

bekerja, mubalig dapat menyesuaikan konten dakwah dengan preferensi audiens 

yang lebih spesifik, sehingga dakwah yang disampaikan tidak hanya mencapai 

jumlah orang yang lebih banyak tetapi juga tepat sasaran. Pemanfaatan data 
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analitik juga memungkinkan untuk menilai efektivitas pesan dakwah yang telah 

disampaikan, mengidentifikasi tren dan preferensi audiens, serta 

mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya dalam dakwah. 

Pentingnya literasi digital bagi mubalig juga ditekankan, terutama dalam 

menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat. Mubalig tidak hanya dituntut 

untuk memahami platform media sosial yang ada, tetapi juga untuk terus 

memperbarui pengetahuan mereka mengenai tren terbaru dalam dunia digital. 

Literasi digital yang kuat dapat membantu mubalig untuk mengidentifikasi 

sumber daya yang dapat dimanfaatkan, serta mengetahui cara untuk melawan 

informasi yang menyesatkan atau berbahaya yang sering kali beredar di media 

sosial. 

Terkait dengan ayat Al-Qur'an yang relevan, terdapat beberapa ayat yang 

dapat dijadikan pedoman dalam memahami pentingnya dakwah yang benar dan 

etis melalui media sosial sebagaimana dalam Al-qur’an 61:2 

يُّهَا
َ
ذِيْنَُُيٰٓا

َّ
مَنُوْاُُال

ٰ
وْنَُُلِمَُُا

ُ
اُمَاُتَقُوْل

َ
وْنَُُل

ُ
ُُتَفْعَل

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang 
tidak kalian kerjakan?”93 
 

Ayat ini menegaskan pentingnya integritas dalam setiap kata dan tindakan, 

termasuk dalam penyampaian dakwah melalui media sosial. Penggunaan media 

 
93 Kementian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahanya, 551. 
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sosial untuk dakwah harus mencerminkan kebenaran dan kejujuran, sehingga 

informasi yang disebarkan sesuai dengan ajaran agama yang benar. Selain itu, 

dalam Surah Al-Hujurat (49:6) juga ditegaskan: 

يُّهَا
َ
ذِيْنَُُُيٰٓا

َّ
مَنُوْْٓاُُال

ٰ
مُُُْاِنُُُْا

ُ
ٌُُۢجَاءَۤك نُوْْٓاُُبِنَبَاُ ُُفَاسِق  نُُُْفَتَبَيَّ

َ
ةُ ُُقَوْمًاٌُُۢتُصِيْبُوْاُُا

َ
هَال ُُفَتُصْبِحُوْاُُُبِجَ

ى
ٰ
تُمُُْمَاُُعَل

ْ
 ُُنٰدِمِيْنَُُفَعَل

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu 
membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak 
mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat 
kamu menyesali perbuatanmu itu94 
Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu melakukan verifikasi 

terhadap informasi yang diterima, yang sangat relevan dengan tantangan 

validitas informasi di media sosial. 

Penelitian terdahulu pada judul tahun Mibtadin menunjukkan bahwa 

penggunaan media sosial dalam dakwah dapat meningkatkan aksesibilitas dan 

efektivitas penyebaran informasi dakwah, terutama kepada kalangan muda yang 

lebih terbiasa dengan teknologi digital. Namun, studi tersebut juga 

menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas informasi dan melakukan 

verifikasi untuk memastikan bahwa dakwah yang disebarkan tidak menyebarkan 

 
94 Kementian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahanya, 516. 
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kebohongan atau kesalahan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya 

penerapan etika dalam penggunaan media sosial untuk dakwah agar pesan yang 

disampaikan tetap relevan dan tidak menyesatkan. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dalam 

penelitian ini: 

1. Pemahaman mubalig kodam XIV/ Hasanuddin terhadap perkembangan 

media sosial adalah. Pemahaman Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin terhadap 

media sosial menunjukkan kesadaran tinggi akan potensi platform ini untuk 

dakwah, terutama kepada generasi muda. Mereka memanfaatkan fitur 

interaktif dan format konten yang fleksibel, tetapi tetap memperhatikan 

tantangan terkait validitas informasi dan etika. Pemanfaatan algoritma dan 

analitik memungkinkan mereka menyusun strategi dakwah yang relevan dan 

tepat sasaran. Mubalig juga menyadari pentingnya literasi digital untuk 

menjaga kualitas pesan dakwah. 

2. Mubalig Kodam XIV/Hasanuddin melakukan pencitraan di media sosial 

adalah. Citra Mubalig Kodam XIV/Hasanuddindi media sosial sangat positif, 

dengan mereka menggunakan platform digital untuk dakwah yang inspiratif 

dan damai. Mereka memilih konten yang mengutamakan moralitas, toleransi, 

dan persatuan, serta aktif berinteraksi dengan audiens. Dakwah disampaikan 

dengan cara santai dan mudah dipahami, disertai integritas dan keteladanan,  

selain dakwah agama, mereka juga membahas isu sosial-keagamaan.  
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi berikut  adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk para 

Mubalig sebagai berikut: 

1. Saran akademis yang dapat diberikan adalah pentingnya melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dakwah melalui media sosial 

terhadap pemahaman agama dan nilai-nilai sosial, terutama di kalangan 

generasi muda. Penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai 

efektivitas berbagai format konten yang digunakan oleh Mubalig Kodam 

XIV/Hasanuddindalam mempengaruhi audiens, serta peran literasi digital 

dalam mendukung dakwah yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat mengeksplorasi dampak interaksi antara Mubalig dan audiens 

terhadap perubahan sikap dan perilaku sosial, sehingga dapat dijadikan 

referensi untuk pengembangan model dakwah digital yang lebih efektif. 

2. Saran praktis yang dapat diberikan adalah pentingnya memperkuat pelatihan 

bagi Mubalig dalam mengoptimalkan penggunaan algoritma dan analitik 

media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan tepat sasaran. 

Selain itu, Mubalig perlu terus memperbarui pemahaman mereka tentang 

etika digital dan pentingnya verifikasi informasi agar pesan dakwah yang 

disampaikan tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi lebih 

lanjut dengan influencer yang memiliki pengaruh positif juga dapat menjadi 

strategi yang efektif untuk memperkuat dampak dakwah di dunia maya, 
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terutama dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi 

yang semakin cepat. 
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