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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
A
ra
b 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 
Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 
Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 
s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 
Jim J 

 

Je 

 
 ح

 
h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 
kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 
dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ

 
z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 
Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 
zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 
sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 
syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 
s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 
d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 
t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 
z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 
‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 
gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ؼ

 
fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ؽ

 
qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ؾ

 
kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ؿ

 
lam 

 

L 

 

El 

 
 ـ

 
mim 

 

M 

 

Em 

 
 ف

 
nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 
wau 

 

W 

 

We 

 
 هػ

 
ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 
hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 ى

 
ya 

 

Y 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa :  كَػيْػفََ 
 haula :  هَػوَْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

Contoh: 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a  َا 

 kasrah 
 

i i  َا 
 d}ammah 

 
u u  َا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 

fath}ah dan ya>’ 
 

ai adan i ََْػى 

fath}ah dan wau 
 

au adan u ََْػو 

Nama HarakatdanH

uruf 
 

HurufdanT

anda 
 

 
Nama 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 
 

d}ammah dan wau 
 

 ػػُػو
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan  ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 
 

u dan garis di atas 
 

 ػػِػػػى
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 ma>ta :  مػاَتََ

 <rama :  رَمَػى

 qi>la : قػِيْػلََ

 yamu>tu : يػَمػوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

َالَأطْفَاؿَِ  raud}ah al-at}fa>l: رَوْضَػةَُ

َالَػْفػاَضِػػلَة  al-madi>nah al-fa>d}ilah: الَػْمَػدِيػْنػَةَُ
 al-h}ikmah: الَػْحِػكْػمَػػة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبػّػَناََ

 <najjaina : نػَجّػيَْػػناََ
 al-h}aqq : الَػػْحَػقَّ
 nu‚ima : نػُعّػػِمََ

 aduwwun‘ : عَػدُوَ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

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

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَػرَبػػِىَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َاؿ َ َ
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu  (bukan asy-syamsu) : الَشَّػمْػسَُ

 al-zalzalah  (az-zalzalah) : الَزَّلػػْزَلػػَة

 al-falsafah : الَػػْفَػلْسَػفَة

 al-bila>du : الَػػْبػػػِلَادَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تػأَْمُػرُوْفََ

 ‘al-nau : الَػػنَّػوْعَُ

 syai’un : شَػيْءَ 

 umirtu : أمُِػرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi>  Z{ila>l  al-Qur’a>n 
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Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

  billa>h باِللهَِ  di>nulla>h  دِيػنَُْاللهَِ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُػمَْفَِْرَحػػػْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

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

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

 

 

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

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

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

Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Judul  : Pengembangan Dakwah Berbasis Pemetaan Sosio Kultural             

          Mad’u> < di Kota Gorontalo 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemetaan sosio kultural mad’u>  Kota 

Gorontalo dan melakukan analisis terhadap pengembangan dakwah Kota Gorontalo 

berdasarkan hasil pemetaan sosio kultur mad’u> . Untuk mencapai tujuan ini, maka 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemetaan dakwah Kota 

Gorontalo dan bagaimana pengembangan dakwahnya berdasarkan hasil pemetaan 

sosio kulturalnya. Tujuan penelitian ini difokuskan pada dua sub permasalahan, 

yakni: menyusun pemetaan sosio kultur mad’u>  di Kota Gorontalo dan menganalisis 

pengembangan dakwah yang berbasis pemetaan sosio kultural mad’u>  di Kota 

Gorontalo. 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi, 

budaya, dakwah dan komunikasi. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

metode interview/wawancara, observasi/pengamatan, serta dokumentasi atau 

penelusuran dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah para camat se Kota 

Gorontalo, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi serta para dai yang bermukim 

di Kota Gorontalo. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan yakni reduksi 

data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan sosio kultur mad’u> Kota 

Gorontalo, secara geografi merupakan wilayah yang relatif komplit, terdiri dari 

dataran, pesisir, pegunungan dan danau. Karakteristik masyarakatnyapun secara 

sosial, heterogen, terdiri dari masyarakat industrialis atau berkarakter kehidupan 

kota dan masyarakat agraris atau masih berpegang pada adat dan tradisi. Secara 

demografi kondisi mad’u>  Kota Gorontalo sangat bervariasi, baik dari segi jumlah 

penduduk, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan serta sarana ibadah dan 

sarana hiburan. Organisasi Islam yang ada di Kota Gorontalo, yaitu Muhammadiyah, 

Nahdlatul Ulama, Wahdah Islamiyah, Salafi dan Jamaah Tablig. Pengembangan 

dakwah berbasis pemetaan sosio kultur mad’u>  di Kota Gorontalo yang meliputi 

pengembangan dakwah pada aspek pendekatan, bentuk, dan fokus kegiatan dakwah 

dapat disimpulkan sebagai berikut; pada aspek pendekatan dakwah secara 

keseluruhan diketahui menggunakan pendekatan Ah}san al-qaul  dan Ah}san al-’amal.  

Pada aspek bentuk-bentuk dakwah diperoleh hasil yang bervariasi di masing-masing 

kecamatan. Secara umum bentuk-bentuk dakwah tersebut ialah; tabli>g, tad}bi>r, 

tat}wi>r, dan irsya>d. Sedangkan pada aspek fokus kegiatan dakwah juga bervariasi 



untuk setiap kecamatannya. Secara umum untuk wilayah Kota Gorontalo, fokus 

dakwahnya meliputi; ta’lim, tauji>h, mau’iz}ah, nas}i>h}ah} (bentuk irsya>d), pengelolaan 

masjid, pengelolaan Majelis Taklim, pengelolaan ZIS, pengelolaan Lembaga 

Dakwah, pengelolaan organisasi masyarakat, dan pengelolaan HUZ (bentuk tad}bi>r), 

pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan hidup dan pemberdayaan SDI 

(bentuk tat}wi>r), dan khit}âbah diniyyah dan khit}a>bah ta’s\iriyyah, kitabah dan seni 

Islam (bentuk tabli>g).     

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

provinsi, organisasi Islam dan lembaga-lembaga dakwah perlu melakukan pemetaan 

dakwah untuk mengetahui kondisi sosio kultur mad’u>  sehingga perencanaan dakwah 

akan lebih tepat dan efektif. (2) Lembaga-lembaga dakwah  seharusnya memiliki 

dokumen pemetaan mad’u>  yang meliputi kondisi geografi, demografi, sosio kultur, 

dan analisis penyakit sosial dan kerawanan sosial mad’u>  untuk menjadi pedoman 

dan rujukan pelaksanaan dakwah. (3) Para da>’i seharusnya lebih memprofesionalkan 

diri dalam melakukan dakwah. Profesionalisme da>’i tercermin pada, penguasaan 

mad’u> , perencanaan dakwah, penyesuaian strategi/metode dakwah dan melakukan 

evaluasi terhadap kerja dakwah. 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai agama dakwah, Islam merupakan tata nilai yang bergerak diantara 

keharusan ajaran dan alur sosial budaya. Karena itu dakwah harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya
1
 terutama dinamika sosio-

kultural masyarakat, selain aspek ajaran yang menjadi substansi agama. Pergumulan 

Islam atau juga dakwah (dalam diskursus yang lebih khusus) dengan budaya akan 

melahirkan tuntutan-tuntutan baru yang dinamis, progresif, adaptif dalam sebuah 

komunitas masyarakat. Dakwah dapat dikatakan suatu strategi penyampaian nilai-

nilai Islam pada manusia demi terwujudnya tata kehidupan yang imani dan realitas 

hidup yang Islami.
2
 Juga dipahami sebagai upaya mengubah situasi tertentu kepada 

situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.
3
 

Dalam perspektif historis, pergumulan dakwah dengan realitas sosial 

menjumpai dua kemungkinan. Pertama, dakwah mampu memberikan out put (hasil, 

pengaruh) terhadap lingkungan, dalam arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan 

dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. 

Kedua, dakwah dipengaruhi oleh perubahan masyarakat, dalam arti eksistensi, corak 

dan sistem sosial masyarakat.
4
 Terhadap kemungkinan pertama, dakwah mencapai  

                                                             
1Dalam term ilmu dakwah, dakwah dimaksud adalah dakwah antarbudaya, yaitu 

proses dakwah (individu maupun kelompok) yang mempertimbangkan situasi dan kondisi mad’u 

maupun da’i beserta latar belakang sosial budaya yang berbeda. Sukriadi Sambas, Dakwah 
Antarbudaya Suatu Kajian Awal (Bandung: KP-Hadid, 2002), h. 5. 

2Jamaludin Kaffi, Psikologi Dakwah (Surabaya:Indah Surabaya,1993),  h. 29. 
3M. Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an (Bandung:Mizan, 1996), h. 194. 
 4Amrullah Achmad, Dakwah Islam Perubahan Sosial (Yogyakarta:Primaduta, 1983), h. l2. 
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tujuan idealnya yaitu terbentuknya realitas sosial baru yang lebih baik. Sementara 

kemungkinan kedua, dimana dakwah dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dapat 

dipersepsikan bahwa dakwah harus senantiasa sejalan atau mampu beradaptasi 

dengan realitas sosial yang dihadapi. Pada aspek terakhir ini dakwah mengharuskan 

perencanaan, strategi maupun managerial yang lebih serius dan profesional. 

Problematika dakwah modern mengidentifikasi tiga problem besar dakwah 

masa kini, yaitu; pertama, pada aspek ontologis, pemahaman masyarakat terhadap 

dakwah terlalu sempit, dakwah hanya difahami sebagai aktifitas oral communication 

(tabligh) sehingga aktifitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan 

ceramah. Kedua, problem yang bersifat epistimologis, dakwah difahami hanya 

sekedar bersifat  rutinitas ritual, temporal dan bahkan instan. Di sisi lain dakwah 

membutuhkan paradigma keilmuan yang terkait dengan langkah-langkah strategis 

dan teknis melalui referensi teori-teori dakwah dan sosiologi. Ketiga, pada aspek 

aksiologi; problem yang utama adalah menyangkut sumber daya manusia dakwah.
5
 

Aktivitas dakwah sekedar dilakukan sambil lalu, sampingan dan apa adanya. 

Implikasinya melahirkan da’i yang tidak berkualitas, tidak profesional, tidak 

menguasai managerial dalam mengemas kegiatan dakwah dan akibatnya dakwah 

tidak efektif dan efisien. 

Teori manajemen dakwah merumuskan bahwa untuk mencapai tujuan 

dakwah yang ditetapkan aktifitas dakwah harus diorganisir melalui suatu wadah 

atau lembaga dan harus digerakkan dengan suatu kegiatan yang dinamis dan 

terencana yang disebut manajemen dakwah. Manajemen dilaksanakan dengan 

mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya dakwah, yaitu; man (manusia), 

                                                             
 5Abdul Basid, Wacana Dakwah Kontemporer (Purwokerto: STAIN Press, 2006), h. ii. 
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money (uang), material (materi/barang), machine (mesin), method (metode), market 

(pasar) untuk mencapai tujuan.
6
 Dalam prakteknya, dakwah juga dapat dipilah 

berdasarkan unsur-unsurnya yang meliputi; subyek (da’i), obyek (mad’u), materi 

(maddah), media (wasilah), metode (thoriqah). Terhadap setiap unsurnya dilakukan 

analisis yang mendalam seputar potensi, data statistik, peluang, tantangan dan 

kekuatannya sehingga mampu merumuskan perencanaan dakwah yang profesional. 

Perencanaan dakwah bukanlah sekedar menyusun program di atas kertas 

tanpa analisis, data dan fakta  menjadi gambaran realitas seluruh unsur dakwah. 

Perencanaan dakwah membutuhkan pemetaan dakwah, yaitu suatu gambaran 

sistematik dan terinci tentang subyek, obyek dan lingkungan dakwah pada satuan 

unit daerah tertentu. Satuan unit daerah tersebut dapat meliputi tingkat RT, RW, 

kelurahan/ desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Dari pemetaan dakwah  

akan memberikan gambaran data dan fakta tentang deskripsi lengkap kondisi sosio-

kultural unsur subyek, obyek maupun lingkungan dakwah. Deskripsi ini dapat 

dituangkan dalam bentuk uraian, tabel, grafik dan lainnya yang berkaitan dengan 

setiap komponen. Pemetaan juga akan mampu mengidentifikasi masalah dakwah 

yang meliputi input, proses dan output.7 

Sebuah perencanaan dakwah tidak akan mengenai sasaran bila tanpa 

dilandaskan pada data (bank data dakwah) yang valid. Data yang valid hanya akan 

diperoleh dari penelitian tentang pemetaan dakwah yang kemudian dituangkan 

dalam peta dakwah. Data dalam peta dakwah akan menjadi landasan untuk 

menyusun perencanaan dakwah. Secara ringkas dapat digambarkan proses 

                                                             
6Zaini Muchtarom, Dasar-dasar Manajemen Dakwah (Yogyakarta:Al Amin Press, 1996), h. 

35 
7Nawari Ismail, Penyusunan Peta Dakwah, http//:archive.org/stream/penyusunanpetadakwa

_djvu.txt, diakses tanggal, 30 Januari 2016. 
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perencanaan dakwah meliputi riset (pemetaan dakwah) – bank data – peta dakwah – 

rencana dakwah (perkiraan masa depan, perumusan target dan tujuan, alternatif 

program dan prioritas, penentuan metode, waktu, tempat, sasaran/mad’u dan biaya). 

Selain itu, karena dakwah bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial, 

juga bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, maka  dakwah harus 

diadaptasikan dengan realitas sosial dan wajib melirik teori-teori sosiologi. Suatu 

aktivitas dakwah harus mempertimbangkan kondisi sosial yang mengitarinya 

sehingga aktifitas dakwah  tersebut memiliki relevansi dengan realitas dakwah yang 

dihadapinya.
8
 Parson sebagai tokoh teori fungsionalisme structural menegaskan 

bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum 

memahami secara memadai struktur sosial.
9
 

Teori perubahan sosial mengidentifikasi enam hal untuk melakukan proses 

perubahan sosial. Pertama, bagaimana kecepatan suatu perubahan terjadi, ke mana 

arah dan bentuk perubahan, serta bagaimana hambatan-hambatannya. Kedua, faktor 

apa yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paling tidak terdapat enam faktor 

yang berpengaruh terhadap perubahan sosial; (1) penyebaran informasi, meliputi 

pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan 

(pemikiran); (2) modal, antara lain SDM ataupun modal finansial; (3) teknologi, 

suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesusai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan; (4) ideologi atau agama, bagaimana agama atau ideologi tertentu 

berpengaruh terhadap proses perubahan sosial; (5) birokrasi, terutama berkaitan 

dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya; 

                                                             
8 Muhammad Husain Fadlullah, Uslub al-da’wat fi al-Quran, diterjemahkan oleh Tarmana 

Ahmad Qasim, Metodologi Dakwah dalam Alquran (Jakarta: PT. Lentera Basritama,1997) h. 20 
9 Talcott Parsons, The Sosial System (New York: The Free Press, 1951) h.  
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(6) agen atau aktor. Hal ini secara umum termasuk dalam modal SDM, tetapi secara 

spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam “mencari” 

kehidupan yang lebih baik. 

Ketiga, dari mana perubahan terjadi, dari negara, atau dari pasar bebas 

(kekuatan luar negeri), atau justru dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Keempat, 

hal-hal apa saja yang berubah dan bagaimana perubahan itu terjadi. Seperti 

diketahui, perubahan dapat sesuatu yang berbentuk fisik (tampak/material), 

misalnya terjadinya pembangunan dalam pengertian fisik, tetapi ada pula hal-hal 

yang tidak tampak (nonmaterial), seperti pemikiran, kesadaran, dan sebagainya. 

Kelima, hal-hal atau wacana-wacana apa saja yang dominan dalam proses perubahan 

sosial tersebut? Keenam, bagaimana membedakan konteks-konteks perubahan dalam 

setiap masyarakat dan bagaimana proses sosial tersebut berlangsung.10 

Dalam teori ilmu sosial juga dikemukakan bahwa sebuah komunitas sosial 

akan menjadi baik apabila memiliki  modal sosial (sosial capital)11 yang banyak. 

Modal sosial tersebut menjadi modal yang kuat menuju perubahan sosial yang 

dihendaki oleh sebuah komunitas. Modal sosial dapat berupa pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, budaya/tradisi maupun pola-pola hubungan baik individu atau kelompok. 

                                                             
10James Lull, Media, Communication and Culture: A Global Approach, terj. Setiawan Abadi: 

Media, Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global, h. 29. 
11Sosial capital atau  modal sosial sebagai konsep atau teori sosial, sudah banyak dikaji para 

ahli dan dijadikan dasar indikator dalam mengkaji suatu proses pembangunan yang berfokus pada 
kinerja kelompok/sosial. Menurut Shahra pertama kali pengertian modal sosial digulirkan oleh Lyda 
Judson Hanifan (1916) yang diartikan sebagai kiasan bukan dalam arti material, yaitu aset atau modal 
nyata yang penting dalam hidup masyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, 
serta hubungan sosial dan kerjasama antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok 
sosial. (Syahra Rusydi, Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya .Vo: V 
No. 1/ 2003. PMB-LIPI Jakarta, 2003). Kemudian Colemann, mengartikan modal sosial adalah 
kewajiban dan harapan, saluran-saluran informasi dan norma-norma sosial. Merupakan kemampuan 
kerja bersama menghadapi seluruh permasalahan, untuk mencapai tujuan dalam kelompok atau 
organisasi. (Colleman James S. Sosial Capital in The Creation of Capital in The Creation of Human 
Capital. The World Bank Washington DC, 2000, h .13) 
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Teori fungsionalisme structural  juga berpandangan bahwa realitas sosial itu sama 

seperti anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia disebut organisme biologis, 

sedangkan realitas sosial disebut organisme sosial.
12

 Dalam anatomi tubuh manusia 

tidak ada bagian tubuh yang tidak memiliki fungsi, semua bagian tubuh pasti 

memiliki fungsi. Begitu juga dengan realitas sosial, setiap struktur atau elemen 

sosial pasti memiliki fungsi. Tidak ada satupun elemen atau struktur sosial yang 

tidak memiliki fungsi terhadap realitas sosial.  

Jika demikian, apakah dakwah sebagai sebuah usaha sosial, telah dilakukan  

berdasarkan teori-teori sosial seperti ini? Boleh jadi, kegagalan dakwah selama ini 

disebabkan oleh paradigma bahwa masalah agama adalah masalah yang tidak ada 

hubungannya dengan masalah sosial. Padahal masalah agama erat hubungannya 

dengan persoalan sosial. Inilah paradigma yang penulis maksud sebagai dakwah 

berbasis sosial kultural, yaitu aktifitas dakwah yang berbasis pada analisis sosial 

obyek dakwah.  Dengan begitu kegagalan dakwah akan bisa diminimalisir hingga ke 

titik nol. 

Kota Gorontalo yang merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi selain 

kota Makassar, Pare-Pare dan Manado, bahkan menjadi salah satu pusat penyebaran 

Islam di Indonesia Timur dan merupakan salah satu wilayah yang berpenduduk 

mayoritas muslim  (sekitar 97%). Daerah ini merupakan daerah yang memiliki 

kebudayaan yang beraneka ragam serta suku yang majemuk, yang tidak hanya 

berasal dari suku atau etnik lokal, tetapi ada juga etnik pendatang. Agama yang 

berkembang di daerah ini menjadi beragam pula, diantaranya Islam, Protestan, 

Katholik, Hindu dan Budha. Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut 

                                                             
12 Herbert Spencer, Synthetic Philosoph, (New York: D. Appleton and Company,1895), h.56 
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oleh penduduk Gorontalo. Orang Gorontalo pada dasarnya semuanya beragama 

Islam kecuali yang terpaksa murtad, karena komunitas agama lain hanyalah 

pendatang di daerah ini.  Ini terbukti dengan falsafah yang sangat terkenal bagi 

masyarakat Gorontalo, yaitu  “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah”
13

. 

Gorontalo pun dikenal dengan sebutan “Kota Serambi Madinah” dengan 

infrastruktur serta bentuk–bentuk bangunannya yang bernuansa islami. Sebelum 

Islam masuk, penduduk Gorontalo memeluk agama Alifuru, semacam kepercayaan 

animisme dan dinamisme. Serta mempunyai tiga bahasa daerah, yaitu Bahasa 

Gorontalo, Suwawa, dan Atinggola. Saat ini, bahasa yang lebih banyak dipakai 

sehari-hari adalah bahasa Indonesia dengan dialek Manado, dan sebagian masih 

menggunakan bahasa daerah Gorontalo. 

Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia 

bagian Timur. Penyebaran Islam ke Gorontalo disinyalir ada sejak abad ke 14 

ditandai dengan adanya salah satu tokoh penyebar agama Islam di Gorontalo yakni 

Sultan Amai, kemudian diteruskan oleh raja–raja Gorontalo pada abad ke-15. 

Menurut Ibrahim Polontalo bahwa proses awal masuknya Islam ke Gorontalo hanya 

melalui satu jalur saja yaitu perkawinan antara raja Gorontalo, Amai dengan puteri 

raja Ogomanjolo, Palasa, Tomini yang bernama Owutango pada tahun 1525.
 14

 

Secara sosial  Kota Gorontalo memiliki keragaman sosial, seperti suku, agama dan 

ras. 

                                                             
13 Falsafah ini merupakan sebuah kearifan lokal yang diwarisi secara turun temurun. Kearifan 

tersebut difahami bahwa segala sesuatu harus berdasarkan syara’ yang bersumber dari Alquran, 

sehingga adat yang bertentangan dengan itu dinyatakan tidak berlaku. Lihat Alim S. Niode, Gorontalo: 
Perubahan Nilai-nilai Budaya dan Pranata Sosial, cet. I (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2007), h. 
69 

14
Ibrahim Polontalo,  Peranan Tidi Lopolopalo Gorontalo dalam Pembinaan Kepribadian 

Suku Gorontalo (Manado:FKPS-IKIP, 1968), h. 9. 
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Letak geografis Kota Gorontalo dapat dikatakan sebagai wilayah yang 

lengkap, di sebelah Timur berbatasan dengan laut atau merupakan daerah pesisir, di 

sebelah Utara berbatasan dengan wilayah pegunungan, sementara di sebelah Barat 

dan Selatan berbatasan dengan wilayah/daerah lain yang merupakakan dataran dan 

pemukiman.  Demikian pula kultur keagamaan masyarakatnya sangat beragam yang 

secara umum terdiri dari corak tasawuf tradisional yang diwarisi sejak dulu 

kemudian banyak dikembangkan oleh masyarakat perdesaan. Terdapat pula corak 

modern yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi keislaman seperti NU, 

Muhammadiyah,  dan lain-lain. Serta corak salaf yang dibawa dan dikembangkan 

oleh alumni-alumni pendidikan Timur Tengah. Organisasi-organisasi Islam inilah 

yang mewarnai gerakan dakwah Kota Gorontalo, tentu dengan ciri dan karakter 

masing-masing. 

Namun demikian aktifitas dan realitas dakwah di Kota Gorontalo belum 

tampak ideal. Terbukti dengan kehidupan masyarakatnya yang belum dapat 

dikatakan islami. Pada aspek manejerial dakwah, pemerintah Kota Gorontalo 

maupun lembaga-lembaga dakwah yang ada belum memiliki peta dakwah yang 

memberikan data dan gambaran lengkap tentang kondisi sosio-kultural obyek 

dakwah di kota ini, termasuk dokumen rencana dakwahnya. Dakwah cenderung 

dilakukan secara monoton dengan dominasi oral communication atau metode tabligh 

(ceramah) tanpa memperhatikan sasaran dakwah apalagi soal karakter sosial 

kulturnya.  

Inilah yang menurut penulis sebagai arti pentingnya penelitian ini, yaitu 

melakukan pemetaan sosio kultural obyek dakwah. Secara ideal diupayakan mampu 

melahirkan pemetaan sosio kultur mad’u dan kemudian memunculkan sebuah model 
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pengembangan dakwah berbasis pemetaan mad’u. Hasilnya diharapkan menjadi 

referensi dasar dalam kegiatan dakwah di daerah ini. Menjadi penentu arah dan 

kebijakan bagi lembaga dakwah dan para dai dalam rangka mengefektifkan kerja 

dakwah menuju masyarakat yang dicita-citakan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian. 

Secara spesifik penelitian ini difokuskan pada pemetaan sosio-kultural obyek 

dakwah (mad’u) dengan output sebuah dokumen pemetaan dakwah. Selanjutnya 

berdasarkan dokumen pemetaan tersebut akan dikonstruksi sebuah model 

pengembangan dakwah. Lingkup pemetaan sosio kultural obyek dakwah meliputi, 

kondisi geografi dan demografi wilayah, deskripsi sosio kultur masyarakat, 

karakteristik keagamaan, organisasi Islam serta gerakan dakwahnya, deskripsi 

tentang pelaku dakwah (dai), serta menganalisis penyakit social masyarakat yang 

dominan. Sedangkan ruang lingkup model pengembangan dakwah yang akan 

dilakukan, yaitu mencakup pendekatan dakwah, metode, media, materi dan bahasa 

dakwah yang efektif. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan uraian tabel, 

diagram maupun gambar untuk memudahkan pembahasan.  

2. Deskripsi Fokus 

Dalam upaya mendeskripsikan fokus penelitian ini maka akan dideskripsikan 

beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni: 

a. Lokus 

Lokus dalam hal ini adalah lokasi penelitian, yakni Kota Gorontalo. 

Penelitian ini hanya akan difokuskan di wilayah administratif  Kota Gorontalo yang 



10 
 

terdiri dari 9 kecamatan. Profil dan potensi dakwah serta kondisi sosio-kultural 

masyarakat di daerah ini merupakan sumber data yang akan diamati dan diambil  

datanya untuk kepentingan penelitian dimaksud.  

b. Subyek 

Subyek dalam hal ini adalah subyek kajian dalam penelitian yaitu kondisi 

sosial masyarakat Kota Gorontalo sebagai obyek dakwah. Akan dilihat kondisi 

geografi dan demografi, jumlah da’i, organisasi Islam dan lembaga dakwah. Dengan 

data-data tersebut akan dengan mudah membuat pemetaan dakwah untuk wilayah 

tersebut dan akan dianalisis bagaimana konstruksi pengembangan dakwah Kota 

Gorontalo. 

 c.   Obyek 

Obyek dalam hal ini adalah obyek (sasaran akhir) kajian dalam penelitian. 

Sebagai sasaran akhir dari kajian ini adalah berusaha melahirkan sebuah konstruksi 

pengembangan dakwah yang disebut dakwah sosial, yaitu  dakwah yang berbasis 

pada kondisi sosial masyarakat atau juga sebaliknya kondisi sosial masyarakat 

menjadi starting point bagi pengembangan dakwah. 

Untuk lebih jelasnya fokus penelitian ini dapat digambarkan melalui matriks 

di bawah ini : 

Matriks Fokus Penelitian  

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Pemetaan Sosial Mad’u  a. Gambaran geografi dan demografi; 

Pendidikan, usia,  ekonomi,  

pekerjaan, persentase agama, sarana 

pendidikan, lembaga dan organisasi 

sosial yang ada, sarana hiburan, 
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No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

fasilitas minuman keras dan atau judi. 

b. Kelompok/Organisasi Islam; Latar 

berdirinya, program kerja, gerakan 

dakwah, jumlah anggota, lembaga 

sosial lainnya 

c. Masalah/penyakit sosial dominan; 

Tindak kriminalitas di setiap wilayah 

kecamatan. 

2 

 

Pemetaan Kultur Mad’u 

 

 

a. Bahasa dan tradisi masyarakat 
b. Karakteristik pengamalan agama 
c. Tradisi/adat dalam pengamalan 

agama 

3. Pengembangan dakwah Rancangan pengembangan dakwah 
berdasarkan hasil pemetaan sosio 
kultur mad’u meliputi pendekatan, 
bentuk dan fokus kegiatan dakwah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka masalah pokok yang menjadi kajian utama disertasi ini adalah bagaimana 

pengembangan dakwah Kota Gorontalo berbasis pemetaan sosio kultural mad’u? 

Dari masalah pokok di atas penulis merumuskan 2 sub masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemetaan sosio kultur mad’u di Kota Gorontalo ? 

2. Bagaimana pengembangan dakwah berbasis pemetaan sosio kultur mad’u di 

Kota Gorontalo? 

 

 



12 
 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian-penelitian tentang pemetaan dakwah secara umum relatif masih 

tergolong kurang, termasuk pula literatur dalam bentuk buku yang membahas secara 

eksplisit tentang pemetaan dakwah masih sangat jarang penulis jumpai. Namun 

demikian sejauh penelusuran penulis melalui internet ditemukan beberapa penelitian 

yang secara khusus membahas tentang pemetaan dakwah, dalam arti pemetaan 

secara umum.  

Diantara penelitian-penelitian pemetaan dakwah yang penulis temukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Peta dakwah di Kota Palangka Raya, oleh Jirhanuddin, Rahmaniar dan 

Hakimsyah. Permasalahan pokok penelitiannya adalah bagaimana peta dakwah 

di Kota Palangka Raya. Sedangkan sub pokok masalahnya mencakup bagaimana 

keadaan da’i/ penyuluh agama, bagaimana keadaan mad’u nya, mencakup apa 

saja meteri yang diberikan oleh da’i kepada mad’unya, media apa saja yang 

digunakan dalam berdakwah,  metode apa saja yang digunakan dan bagaimana 

atsarnya terhadap mad’u. Tujuan penelitian ini adalah memetakan dakwah di 

Kota Palangka Raya secara komprehensif yang mencakup sejumlah unsur 

dakwah, yakni :  keadaan da’i/penyuluh agama, keadaan mad’u, meteri yang 

diberikan, media  dan metode yang digunakan serta atsarnya terhadap mad’u. 

Hasil penelitian ini  menggambarkan bahwa jumlah da’i/penyuluh agama sangat 

tidak sebanding dengan jumlah pemeluk agama Islam, (308 da’i/penyuluh 

agama,  213.381 jiwa jumlah umat), jumlah da’i juga masih tidak sebanding 

dengan jumlah majelis taklim (177 buah). Kemudian dari sisi kualifikasi  
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pendidikan para da’i/penyuluh agama sebagian besar masih berada pada tingkat 

SLTA. Meski demikian pada dasarnya aktivitas dakwah sudah berjalan, namun 

belum ada pemetaan tentang dakwah di Kota Palangka Raya.  Keadaan 

mad’unya beragam latarbelakang baik dari aspek pendidikan maupun 

ekonominya. Realitas sasaran dakwah sebagian besar adalah masyarakat awam 

yang masih terbatas tingkat pendidikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nawawi dengan judul “Peta Dakwah di 

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian yaitu ; (a) 

mengetahui dan memahami komposisi demografis keagamaan masyarakat 

Kecamatan Sumbang. (b) Mengetahui jumlah dan kondisi sarana ibadah di 

Kecamatan Sumbang untuk pengambilan kebijakan pembangunan sarana 

ibadah. (c) Mengetahui jumlah dai yang aktif berdakwah di Kecamatan 

Sumbang dan bagaimana penyebarannya, dan (d) Mengetahui dan memahami 

lembaga-lembaga Islam yang menyelenggarakan kegiatan dakwah di Kecamatan 

Sumbang. 

3. Penelitian peta dakwah di Kecamatan Grogol Kab. Sukoharjo (Upaya 

Penanganan Pluralitas Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan), oleh 

Wivsaniyah. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; untuk mengetahui dan 

memahami komposisi demografis keagamaan masyarakat Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengetahui jumlah sarana ibadah yang tersedia 

dan da’i yang aktif berdakwah di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.  

Untuk mengetahui perkembangan dan penyebaran lembaga-lembaga Islam atau 

organisasi Islam dalam kegiatan dakwahnya di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo.  
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4. Penelitian dengan judul “Pemetaan Profil Dakwah di Kota Bandung”, yang 

dilakukan oleh Bambang Saiful Ma'arif. Melalui Penelitian ini diperoleh 

gambaran tentang peta dakwah di kota Bandung berdasarkan kondisi sosio-

demografis jemaah di kota Bandung pada 3 zona, yaitu: di pusat kota, pinggir 

sedikit, dan pinggir sekali, dengan melihat pada wilayah hunian: perumahan dan 

non-perumahan. Data yang ada dapat menjadi landasan kegiatan berdakwah 

yang efektif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, dengan alat pengumpulan datanya melalui angket. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa ada faktor sosio-demografis berkaitan dengan 

kecenderungan dalam dakwah. Data tentang peta profil Dakwah di kota 

Bandung akan memudahkan para dai untuk mendapatkan capaian dakwah yang 

sesuai dengan kondisi pihak yang diseru, disenangi oleh masyarakat, dan 

karenanya persuasif. Semua data tersebut mengantarkan tim peneliti untuk 

melihat kepada adanya profil dakwah di kota Bandung, yang merupakan suatu 

irisan dari berbagai aspek tersebut.  

Penelitian-penelitian yang penulis paparkan di atas memberikan gambaran 

tentang betapa pentingnya pemetaan dakwah untuk suatu aktifitas dakwah yang 

efektif. Juga dari paparan di atas peneliti ingin memberikan penegasan bahwa kajian 

yang penulis angkat dalam judul penelitian ini adalah baru serta tidak serupa dengan 

penelitian yang pernah ada, sebab penelitian yang penulis lakukan terfokus pada 

pemetaan sosio kultural obyek dakwah. Namun penulis menyadari bahwa penelitian-

penelitian tersebut sangat bermanfaat bagi penulis dalam membuat pemetaan 

dakwah secara umum, seperti yang telah banyak diulas dalam penelitian di atas.    
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemetaan dakwah Kota Gorontalo 

yang berbasis pada kondisi sosio kultural. Untuk kepentingan tersebut, maka 

penelitian ini juga berusaha untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu;  (1) Menyusun 

pemetaan sosio kultur mad’u Kota Gorontalo. (2) Melakukan analisis terhadap 

pengembangan dakwah Kota Gorontalo berdasarkan hasil pemetaan sosio kultur 

mad’u.  

2.  Kegunaan Penelitian 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini memeberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu dakwah dan ilmu sosial terutama dalam aspek keilmuan 

sosiologi dakwah. Lebih khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

untuk membangun kerangka teoritis model dakwah sosial. 

Secara praktis, hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi petunjuk dan 

rekomendasi bagi para aktivis dakwah, lembaga-lembaga dakwah dan organisasi 

sosial keagamaan dalam merancang konsep dan strategi dakwah yang efektif. Di 

samping itu juga penelitian ini berguna bagi para akademisi maupun peneliti untuk 

menjadi bahan kajian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian lanjutan. 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemetaan dan Pengembangan Dakwah  Berbasis Sosio Kultural Mad’u>   

1. Pemetaan Dakwah Berbasis Sosio Kultural Mad’u>  

Pemetaan sosial (social mapping) didefinisikan sebagai proses 

penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan 

data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile dan 

masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Merujuk pada Netting, 

Kettner dan McMurtry, pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai sosial 

profiling atau pembuatan profile suatu masyarakat.
1
   

Pemetaan sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan 

dalam pengembangan masyarakat yang oleh Twelvetrees
2
 didefinisikan 

sebagai the process of assisting ordinary people to improve their own 

communities by undertaking collective actions, sebagai sebuah pendekatan, 

pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ilmu penelitian sosial dan 

geography. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya 

berupa suatu peta wilayah yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik masyarakat 

atau masalah sosial, misalnya jumlah penduduk, pendidikan penduduk, 

pekerjaan penduduk, orang miskin, rumah kumuh, anak terlantar, yang 

ditandai  dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatannya. 

                                                             
 1Netting, F. Ellen, Peter Kettner, Social Work Macro Practice (New York: 

Longman, 1993), h. 93 

 
2
A. Twelvetrees, Community Work, (London: McMillan, 1991), h. 1 
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Pemetaan sosial memerlukan pemahaman mengenai kerangka 

konseptualisasi masyarakat yang dapat membantu dalam membandingkan 

elemen-elemen masyarakat antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. 

Misalnya, beberapa masyarakat memiliki wilayah (luas-sempit), komposisi 

etnik (heterogen-homogen)_dan status sosial-ekonomi (kaya-miskin atau 

maju-tertinggal) yang berbeda satu sama lain. Pemetaan sosial, kini lazim 

digunakan sebagai satu pendekatan dalam penenganan masalah sosial. Bila 

dotelusuri secara harfiah, kata ‚pemetaan‛, merujuk pada proses, cara, 

perbuatan membuat peta. Sedangkan kata ‚sosial kultur‛, secara sederhana 

dimaknai berkenaan dengan sosial budaya masyarakat. Adapun secara 

terminologi, pemetaan social culture adalah proses penggambaran 

masyarakat yang sistemik serta melibatkan pengumpulan data dan 

informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil (riwayat) dan 

masalah sosial budaya yang ada pada masyarakat tersebut.  

Sementara dakwah diartikan sebagai suatu aktifitas yang bertujuan 

untuk mengajak manusia ke jalan Allah agar memperoleh kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
3
 Para ulama memberikan definisi yang beragam tentang 

dakwah. Hamzah Ya’qub sebagaimana dikutip Asep Muhyiddin dan Agus 

Ahmad Syafi’i, mendefinisikan dakwah sebagai aktivitas mengajak umat 

manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah 

Swt. dan RasulNya. Asep Muhyiddin sendiri mengartikan dakwah sebagai 

rekayasa dan rekadaya untuk mengubah segala bentuk penyembahan kepada 

selain Allah menuju keyakinan tauhid. Mengubah semua jenis kehidupan 

                                                             
 
3
M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004),  h. 2 
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yang timpang ke arah kehidupan yang lempang, yang penuh dengan 

ketenangan batin dan kesejahteraan lahir berdasarkan nilai-nilai Islam.
4
 

Hamka menyatakan bahwa dakwah adalah membawa orang kepada 

kebenaran, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dunia dan 

akhirat. Kebenaran yang menyebabkan orang berani berkorban karena yakin 

akan pendirianya.
5
 Muhammad Quraish Shihab merumuskan bahwa dakwah 

adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi 

kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik pada kehidupan pribadi 

maupun kehidupan masyarakat.
6
 Lebih spesifik, Amrullah Ahmad 

memberikan pandangannya bahwa dakwah adalah mengadakan dan 

memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya 

dari kezaliman kearah keadilan, kebodohan kearah kemajuan/kecerdasan, 

kemiskinan kearah kemakmuran, keterbelakangan kearah kemajuan yang 

semuanya dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat 

kearah puncak kemanusiaan.
7
 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah 

merupakan ajakan maupun himbauan untuk melakukan perubahan kearah 

yang lebih baik dari kondisi sebelumnya dalam segala aspek kehidupan. 

Islam menghendaki tatanan masyarakat yang ideal dari segi aqidah 

(keyakinan), ibadah dan akhlak. Namun dalam sejarah kemanusiaan, 
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masyarakat demikian belum pernah terwujud secara utuh. Karenanya dakwah 

selalu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas manusia secara perorangan 

maupun masyarakat. 

Penyebaran dakwah sendiri setidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai 

 individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan eksistensi Islam 

sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). 

b. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi 

umat Islam berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta 

pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak putus. 

c. Dakwah berfungsi korektif, artinya dakwah mencegah kemungkaran, 

meluruskan akhlak yang bengkok dan mengeluarkan manusia dari 

kegelapan rohani.
8
 

Dakwah merupakan elemen vital bagi pertumbuhan dan 

perkembangan Islam. Oleh sebab itu, dakwah memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

a. Mengajak orang-orang yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam 

(mengIslamkan non muslim) 

b. MengIslamkan orang Islam artinya meningkatkan kualitas iman, Islam 

dan ihsan kaum muslim agar mereka menjadi orang-orang yang 

mengamalkan Islam secara kaffah. 

                                                             
8
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c.  Menyebarkan kebaikan dan mencegah timbul dan tersebarnya bentuk-

bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan 

individu dan masyarakat yang tentram dan diliputi ridla Allah. 

d. Membentuk individu dan masyarakat agar menjadikan Islam sebagai 

sebagai pegangan dan pandangan hidup dalam segala segi kehidupan baik 

politik, ekonomi, sosial dan budaya.
9
 

Karena itu aktifitas dakwah yang dilakukan idealnya mengacu pada 

fungsi dan tujuan dakwah di atas. Kadang kala aktifitas dakwah berlangsung apa 

adanya dan terkesan tanpa arah sehingga tidak memiliki dampak atau atsar 

(bekas) sama sekali terhadap umat. Kerja dakwah yang demikian bukan saja sia-

sia tetapi juga mubazir karena telah menguras energi dan finansial yang tidak 

sedikit. Aktiftas dakwah selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan yang 

menyangkut mad’u> , hal itu perlu mendapatkan konsiderasi yang tepat. Setiap 

kelompok masyarakat yang berbeda selalu memiliki ciri-ciri khusus yang 

menuntut pendekatan dakwah yang berbeda pula. Dalam berdakwah diperlukan 

pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada ajaran Islam sebagai pesan 

dakwah, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan dan permasalahan yang 

dialami mad’u>  untuk selanjutnya dicarikan solusi.  

Dalam perkembangan ilmu dakwah saat ini, terdapat konsep dakwah 

yang mengedepankan cara-cara simpatik, bijaksana dan lebih humanis
10

seperti 

pendekatan sosial dan budaya (sosio culture) yang bisa diterima masyarakat 

luas. Dakwah jenis ini dikenal dengan istilah dakwah antar budaya, yaitu proses 
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dakwah yang mempertimbangkan situasi dan kondisi mad’u >  dan da>’i  beserta 

latar belakang sosial budaya yang berbeda.
11

  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu dakwah harus  

direncanakan berdasarkan pemetaan wilayahnya, yaitu pemetaan terhadap 

kondisi mad’u >  sebagai obyek sasaran dakwah. Kondisi sosial budaya mad’u >  

yang dihadapi dipetakan dan dianalisis untuk kepentingan perencanaan dan 

pengembangan dakwah yang lebih efektif. Menurut Said Tuhuleley, peta 

dakwah adalah gambaran (deskripsi) menyeluruh tentang berbagai komponen 

yang terlibat dalam proses dakwah.
12

 Sedangkan menurut Nawari Ismail, peta 

dakwah adalah suatu gambaran sistematik dan terinci tentang subyek, obyek, 

dan lingkungan dakwah pada satuan unit daerah yang dapat meliputi kelurahan, 

kecamatan, kabupaten dan bahkan provinsi. Luas dan besarnya satuan unit yang 

akan diambil sangat tergantung pada kebutuhan akan data, serta dana dan 

tenaga yang tersedia.
13

 

Ada dua komponen pokok yang akan dimuat dalam peta dakwah, yaitu; 

pertama, komponen yang berkaitan dengan keadaan umat Islam sebagai sasaran 

dakwah (mad’u > ). Kedua, komponen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan 

dakwah.
14

 Berdasarkan pemilahan komponen tersebut, maka peta dakwah 

memuat data-data tentang kondisi sosial kultur mad’u>  dan data aktifitas 

dakwah para da>’i  maupun lembaga dakwah. Data tentang kondisi sosial kultur 
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mad’u>  terdiri dari, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, religiusitas, integrasi 

sosial dan mobilitas sosial, adat/tradisi masyarakat serta bahasa. Sedangkan 

yang berhubungan dengan komponen kedua (pelaku dakwah/da>’i ), yaitu; umur, 

jenis kelamin, pendidikan, tingkat pengetahuan dan sikap terhadap agama.
15

  

Sebuah perencanaan dakwah tidak akan mengenai sasaran jika tanpa 

dilandaskan pada data yang sahih. Data yang sahih hanya dapat diperoleh dari 

sebuah penelitian. Penelitian itulah yang akan menghasilkan data-data yang 

akan menjadi dasar penyusunan peta dakwah. Data yang ada dalam peta dakwah 

itulah yang menjadi dasar perencanaan dan pengembangan dakwah.  

Urgensi pengembangan dakwah dapat dilihat pada dua argumen, yaitu; 

pertama argument teoritis, bahwa filosofi dakwah adalah usaha perubahan 

kearah yang lebih baik, jadi erat kaitannya dengan perbaikan (ishlah), 

pembaharuan (tajdid), dan pembangunan. Perbaikan pemahaman, cara berpikir, 

sikap dan tindakan . Kedua argument empiris, bahwa kondisi mad’u>  akan selalu 

berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang 

dihadapinya, searah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin canggih. Bila kenyataan kondisi sosil budaya selalu berubah dan 

berkembang, maka komponen dakwah yang erat kaitannya dengan usaha 

perubahan dan pembangunan perlu penyesuaian dan pertimbangan, 

pengakomodiran, dan pengarahan perubahan ke arah yang lebih baik dan 

bernilai.
16
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Ketika dakwah diartikan sebagai proses transformasi sosial, artinya 

dakwah akrab dengan teori-teori perubahan sosial yang mengasumsikan 

terjadinya progress (kemajuan) dalam masyarakat. Idea of progress (gagasan 

tentang kemajuan) muncul dari kesadaran manusia tentang diri sendiri dan 

lingkungannya. Dalam konteks ini, realitas dakwah dihadapkan pada nilai-nilai 

kemajuan yang perlu direspon, diberi nilai, diarahkan dan dikembangkan ke arah 

yang lebih berkualitas.  

Pengembangan dakwah sendiri dilakukan terhadap unsur-unsur dakwah, 

yang meliputi da>’i (pemberi/subyek dakwah), mad’u> (penerima/obyek dakwah), 

maddah (materi dakwah), metode dakwah dan atau cara-cara penyampaiannya.
17

 

Selengkapnya unsur-unsur dakwah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Subjek dakwah (da>’i)  

Keberadaan da>’i memang menjadi unsur vital dalam proses dakwah itu 

sendiri. Para da>’i  dalam dakwah pada umumnya, mampu berbicara secara 

agitatif dan mampu menarik massa. Da>’i-da>’i  semacam ini dibutuhkan dalam 

amal Islami karena mereka memiliki kemampuan untuk menarik dan 

membangun fondasi yang besar buat para penerima dakwah.
18

 Di samping itu al-

Qur’an telah dengan tegas memerintahkan tentang keharusan adanya da>’i   yang 

senantiasa menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran. Dalam QS A>li 

Imra>n/3: 104 Allah swt. berfirman: 
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Terjemahnya: 

‛Dan hendaklah ada segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah 

orang-orang yang beruntung.‛
19

 

Ayat di atas meskipun di kalangan ahli tafsir masih dipertentangkan apakah 

keharusan menjadi da>’i ini menjadi tanggung jawab setiap pribadi muslim atau 

hanya sekelompok kecil dari mereka saja, namun yang penting bahwa ayat ini sudah 

memberi isyarat tentang perintah agar ada  da>’i yang mengemban tanggung jawab 

dakwah. Ayat di atas dalam perspektif Kuntowijoyo adalah formulasi wahyu yang 

masih bersifat umum dan harus menjadi formulasi yang spesifik dan empiris
20

, dalam 

pengertian harus mewujud dalam kenyataan.  Seorang da>’i  hanya bisa meyakinkan 

orang pada kebenaran atau mencela kebatilan yang ada. Allah swt. tidak 

memberinya kemampuan mengubah cara berpikir seseorang sesuai dengan cara 

mendakwahi dan mengkhotbahinya. Sama halnya, Rasul-rasul Allah swt. juga tidak 

dikaruniai kemampuan membawa seseorang ke jalan yang lurus, dan setan sekalipun 

tidak diberi kekuasaan untuk menyesatkan siapapun. Baik Rasul maupun setan 

sama-sama menyeru manusia ke jalan masing-masing hanya dengan bujukan dan 

ajakan saja. Keterbimbingan dan ketersesatan bergantung pada kehendak bebas dan 

pilihan manusia sendiri dan pada hidayah Allah swt.
21

 

Penting untuk menekankan bahwa konsep da>’i hanya sebagai penceramah 

(mubalig) tak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Pengertian mubalig sesungguhnya 

adalah pengertian yang lebih sempit dari pengertian da>’i yang sebenarnya.
22

 Da>’i  
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sudah harus berperan sebagai seorang pengembang masyarakat. Dengan demikian 

seorang da>’i harus memiliki visi sebagai seorang pembangun dan pengembang 

masyarakat Islam. Da>’i adalah seorang yang mengerti hakikat Islam, yang paham 

secara mendalam hukum-hukum syariah dan sunnah kauniyah. Dia adalah orang 

yang mengajarkan Islam kepada mausia dengan pengajaran sebenarnya.
23

 Da>’i 

sebagai pelaku (subyek) dan penggerak (aktivis) kegiatan dakwah yaitu orang yang  

berusaha mewujudkan Islam dalam semua segi kehidupan baik pada tataran individu, 

keluarga, masyarakat, umat, dan bangsa. Sebagai pelaku dan penggerak dakwah, da>’i 

memiliki kedudukan penting karena dia dapat menjadi penentu keberhasilan dan 

kesuksesan dakwah.
24

  

Da>’i pada dasarnya adalah penyeru ke jalan Allah swt., pengibar panji-panji 

Islam dan pejuang yang mengupayakan terwujudnya sistem Islam dalam realitas 

kehidupan manusia. Sayyid Quthub menetapkan visi da>’i  sebagai pengembang atau 

pembangun masyarakat Islam. Ini sejalan dengan  pandangannya bahwa dakwah 

pada hakekatnya adalah usaha orang beriman untuk mewujudkan sistem Islam  (al-

manhaj al-Islami), masyarakat Islam (al-mujtama’ al-Islami), serta pemerintahan dan 

Negara Islam (al-daulah al-Islamiyah).
25

 

Dengan demikian maka da>’i memiliki posisi sentral dalam dakwah, dan 

karenanya da>’i harus memiliki citra atau image yang baik dalam masyarakat. Citra 

(image) bisa dipahami sebagai kesan berkenaan dengan penilaian terhadap 

seseorang, instansi, maupun organisasi yang diciptakan da>’i sebagai hasil langsung 
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dari dakwahnya. Citra yang berhubungan dengan seorang da>’i dalam perspektif 

komunikasi erat kaitannya dengan kredibilitas yang dimiliki. Citra terhadap da>’i  

adalah penilaian obyek dakwah terhadap da>’i. Apakah da>’i mendapat citra positif 

atau negatif. Pencitraan obyek dakwah terhadap diri seorang da>’i sangat berpengaruh 

dalam menentukan apakah mereka akan menerima informasi atau pesan dakwah atau 

sebaliknya menolak. Ada empat cara bagaimana seorang da>’i dinilai oleh obyek 

dakwah yakni: 

1. Da>’i dinilai dari reputasi yang mendahuluinya. Apa yang sudah dilakukan 

oleh da>’i, bagaimana karya-karyanya, apa latar belakang pendidikannya, apa 

jasanya, dan bagaimana sikapnya. Apakah sikap seorang da>’i  memperindah 

atau menghancurkan reputasinya. 

2. Melalui perkenalan atau informasi tentang diri da>’i. Seorang da>’i dinilai 

obyek dakwah dari informasi yang diterimanya. Bagaimana informasi 

tentang da>’i diterima dan bagaimana da>’i memperkenalkan dirinya sangat 

menentukan kredibilitas seorang da>’i .  

3. Melalui apa yang diucapkannya. ‚al-lisa>n mi>zan al-insa>n‛ (lisan adalah 

ukuran seorang manusia) sebagaimana diungkapkan oleh khalifah ‘Ali> bin 

Abi> T}a>lib. Apabila seorang da>’i mengungkapkan kata-kata kotor, kasar, dan 

rendah, maka seperti itu pula kualitasnya. Pesan-pesan dakwah haruslah 

dikemas dengan pendekatan bahasan dakwah yang tepat mengenai sasaran 

dakwah.
26

 Da>’i memiliki kredibilitas apabila dia konstan dalam menjaga 

ucapannya yang selaras dengan perilaku keseharian.  
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4. Melalui bagaimana cara da>’i menyampaikan pesan dakwahnya. 

Penyampaian dakwah yang sistematis dan terorganisir memberi kesan pada 

da>’i  bahwa dia menguasai persoalan, materi, dan metodologi dakwah.
27

 

Dengan memiliki citra positif di mata obyek dakwah, maka seorang da>’i  

mempunyai modal yang besar dalam mensukseskan pencapaian tujuan dakwah 

Islamiyah. Untuk dapat memiliki citra yang baik di dalam pandangan obyek dakwah, 

maka da>’i harus mempunyai kekuatan personal yang terbangun dalam dirinya. 

Kekuatan tersebut tanpa harus ditonjolkan akan muncul dengan sendirinya apabila 

hal tersebut sudah bersemayam dalam diri seornag da>’i. Adapun kekuatan
28

 yang 

dimaksud adalah: 

1. Kekuatan Intelektual (wawasan keilmuan) 

Seorang da>’i dalam peranannya sebagai pembangun dan pengembang 

masyarakat Islam harus memiliki kekuatan intelektual. Dalam perspektif Yusuf al-

Qardhawi, ada enam wawasan intelektual yang harus dimiliki seorang da>’i  yakni: 

a. Wawasan Islam yang meliputi al-Qur’an, al-Sunnah, fiqih, ushul fiqih, 

teologi, tasawawuf, dan niz}a>m (aturan-aturan)  Islam.  

b. Wawasan Sejarah, baik itu periode klasik, periode pertengahan, dan periode 

moderen. 

c. Sastra dan bahasa 

d. Ilmu-ilmu sosial (sosial science) dan humaniora, meliputi sosiologi, 

antropologi, psikologi, filsafat, dan etika. 

e. Wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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f. Wawasan perkembangan dunia kontemporer, meliputi perkembangan dunia 

Islam, dunia Barat, perkembangan agama dan mazhab-mazhab pemikiran 

serta pergerakan Islam kontemporer. 

2. Kekuatan Moral (akhlak da>’i ) 

Di samping wawasan dan kekuatan intelektual sebagaimana ditekankan 

oleh al-Qardhawi di atas, Sayyid Quthub juga menekankan  tiga kekuatan lain 

yang penting dan wajib  dimiliki oleh para da>’i dan aktivis pergerakan Islam. Tiga 

kekuatan tersebut adalah: 

a. Kekuatan moral (quwwat al-akhla>q) 

b. Kekuatan akidah dan ibadah (quwwat al-’aqi>dah wa al-iba>dah) 

c. Kekuatan perjuangan (quwwat al-jiha>d) 

3. Kekuatan Spiritual (spiritual power/quwwat al-ima>niyah) 

Selain kekuatan intelektual dan moral, da>’i  memerlukan kekuatan lain 

yang dinamakan kekuatan spiritual (spiritual power). Kekuatan spiritual 

bersumber dari tiga kekuatan pokok yakni iman, ibadah, dan takwa. Kekuatan 

spiritual ini mutlak untuk ada dalam diri setiap da>’i, karena dalam aktivitas 

dakwahnya da>’i senantiasa akan berhadapan dengan berbagai tantangan yang 

terkadang hanya bisa dihadapi bila da>’i  memiliki kekuatan spiritual yang baik. 

Secara khusus Jalaluddin Rakhmat juga menyinggung soal profesionalisme 

da>’i sebagai sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan dakwah. 

Menurutnya, kriteria profesionalisme yang harus dimiliki da>’i, antara lain adalah 

kedewasaan, mencakup kedewasaan berpikir, bertindak, berbicara, memiliki 

kecerdasan emosional, kecerdasan kinestetikal, kecerdasan musikal, penampilan 

enak dipandang, kepiawaian scientific problem solving, kepiawaian public 
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speaking, kepiawaian membangun jaringan, kepiawaian membangun ide baru, 

kepiawaian adaptif dengan media komunikasi massa dan penggunaannya.
 29

  

Uraian di atas telah memberikan gambaran akan beratnya tugas dakwah yang 

diemban oleh seorang da>’i. Terlebih bila dikatakan bahwa tugas seorang da>’i  identik 

dengan tugas para rasul. Semua rasul adalah panutan para da>’i, terlebih lagi nabi 

Muhammad saw. sebagai rasul yang agung.
30

 Beliau telah memberikan contoh 

tentang bagaimana dakwah Islamiyah dilakukan dengan mengedepankan akhlak 

sehingga agama Islam dapat menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. 

b. Ma>ddah (Materi Dakwah) 

Selain da>’i sebagai pelaku dakwah, aspek penting dakwah yang lain ialah 

materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da>’i 

pada mad’u>. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi materi dakwah adalah 

ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, membahas materi dakwah adalah 

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

menjadi materi dakwah Islam.
31

 Secara ideal, materi dakwah yang dikemukakan oleh 

al-Qur’an berkisar pada tiga hal yaitu menyangkut masalah aqidah, akhlak, dan 

hukum.
32

   

Dalam memilih materi dakwah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam pemilihan materi dakwah para da>’i harus berupaya memilih 

materi yang bersifat ‛konsumtif‛, yakni materi dakwah yang 
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disampaikan itu harus betul-betul dirasakan sebagai kebutuhan obyek 

yang mendesak. 

2. Materi dakwah harus ‛up to date‛ yakni sesuai dengan perkembangan 

zaman. Meskipun demikian dakwah tidak harus hanyut oleh zaman 

yang terkadang bersifat destruktif, tetapi harus mampu memberikan 

landasan moral dan etika terhadap tingkah laku masyarakat.  

3. Materi dakwah harus bersifat ‛sensitive matter‛ yaitu materi dakwah 

yang disajikan hendaknya mampu membangkitkan gairah pendengarnya 

untuk melaksanakan apa yang disampaikan. 

4. Materi dakwah harus mempunyai nilai tambah atau sekurang-

kurangnya bersifat penyegaran dari apa yang telah diketahui/dimiliki 

obyeknya.
33

 

Dengan memilih materi yang baik, relevan dengan realitas obyek dakwah, 

maka dakwah Islamiyah dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

pengembangan masyarakat Islam. Perpaduan yang ideal antara da>’i yang berkualitas 

dan materi yang sesuai dengan obyek dakwah, serta dukungan unsur dakwah yang 

lain seperti metode dan media dakwah yang baik, secara keseluruhan akan 

menjadikan dakwah Islamiyah mampu menjadi media yang memberi solusi bagi 

permasalahan umat Islam dewasa ini dan pada gilirannya nanti akan mampu 

membangun dan mengembangkan masyarakat Islam yang ideal sebagaimana 

menjadi tujuan diturunkannya Islam di dunia ini.  

c. Mad’u>  (Obyek Dakwah) 
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Unsur dakwah selanjutnya adalah mad’u> > (penerima, sasaran, atau obyek 

dakwah).  Yang dimaksud dengan mad’u> > yaitu manusia yang menjadi sasaran 

dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai 

kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, dengan kata lain 

manusia secara keseluruhan.
34

 Mad’u> > juga sering diidentifikasi sebagai orang atau 

kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran  agama 

dari seorang da>’i , baik mad’u> > itu orang dekat atau orang jauh, Muslim atau Non 

Muslim, laki-laki atau perempuan sebagai obyek bagi transformasi keilmuan yang 

dimilikinya.
35

 Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan 

mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang 

yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam dan 

ihsan.  Cara pandang ini menjadi penting dalam kaitannya dengan pendekatan 

dakwah terhadap mereka. Setidaknya terdapat delapan tipe masyarakat yang 

menjadi sasaran dakwah yaitu: 

1) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi 

sosiologis berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil, 

serta masyarakat bagian marginal dari sebuah kota besar. 

2). Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi struktur 

kelembagaan berupa masyarakat, pemerintah, dan keluarga. 

3). Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat segi sosiokultural 

berupa golongan priyayi, abangan, dan santri. Klasifikasi ini terutama 

terdapat dalam masyarakat Jawa. 
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4) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat segi tingkat usia 

berupa golongan anak-anak, remaja, dan orang tua. 

5) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat segi profesinya 

seperti golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri, dan 

sebagainya. 

6) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat segi tingkat hidup 

sosial-ekonomi berupa golongan orang kaya, menengah, dan miskin. 

7)  Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat segi jenis kelamin 

berupa golongan wanita, pria, dan sebagainya. 

8) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat segi khusus 

seperti golongan masyarakat tuna susila, tuna wisma,tuna karya, 

narapidana, dan sebagainya.
36

 

Mad’u> >  adalah obyek dakwah bagi seorang da>’i yang bersifat individual, 

kolektif atau masyarakat umum. Masyarakat sebagai obyek dakwah atau sasaran 

dakwah merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah yang tidak 

kalah peranannya dibandingkan unsur-unsur dakwah yang lain. Oleh sebab itu 

masalah masyarakat ini harus diberi perhatian yang besar sebelum melangkah ke 

dalam aktivitas dakwah. Maka dari itu, sebagai bekal dakwah dari seorang da>’i  

hendaknya melengkapi dirinya dengan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang 

erat hubungannya dengan masalah masyarakat. 

d. T}ari>qah (Metode Dakwah) 

Dakwah Islamiyah dalam operasionalisasinya membutuhkan dukungan 

metode dakwah yang tepat dan sesuai dengan obyek dakwah ynag dihadapi. Metode 
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dakwah dapat diartikan sebagai cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da>’i  

kepada mad’u> > untuk mencapai satu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.
37

 

Metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan sesuatu 

atau cara kerja. Metode dakwah adalah cara yang digunakan oleh subyek dakwah 

untuk menyampaikan materi dakwah atau biasa juga diartikan metode dakwah  

adalah cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da>’i  untuk menyampaikan materi 

dakwah. Dalam perspektif komunikasi, metode dakwah ini lebih dikenal dengan 

approach, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang da>’i atau komunikator untuk 

mencapai tujuan tertentu
 38

 

Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan 

human oriented, menetapkan penghargaan yang mulia pada diri manusia. Hal ini 

didasari oleh Islam sebagai agama salam yang menebarkan rasa damai menempatkan 

manusia pada posisi utama, artinya penghargaan terhadap manusia itu tidak dibeda-

bedakan menurut ras, suku, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk 

implementasi dakwah pluralitas. 

Metode dakwah sangat penting peranannya dalam menunjang kesuksesan 

dakwah. Suatu pesan dakwah walaupun baik, tapi tidak disampaikan dengan benar, 

pesan bisa saja ditolak oleh penerima pesan. Dalam situasi seperti ini maka dapat 

dikatakan bahwa dakwah Islamiyah akan gagal mencapai tujuannya. 

Gambaran tentang metode dakwah dapat dilihat dalam firman Allah swt. 

dalam QS al-Nahl/16: 125 berikut ini: 

دِلۡهمُ بٲِلَّتيِ هِيَ أحَۡسَ   إِنَّ رَبَّكَ هىَُ ٱدۡعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَبِّكَ بٲِلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَىۡعِظةَِ ٱلۡحَسَنةَِِۖ وَجَٰ
هُُۚ

 أعَۡلمَُ بِمَه ضَلَّ عَه سَبيِلهِۦِ وَهىَُ أعَۡلمَُ بٲِلۡمُهۡتدَِيهَ 
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Terjemahnya: 

‚Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

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

mendapat petunjuk‛.
39

 

Ayat di atas memberikan gambaran tentang tiga bentuk metode dakwah 

yakni
40

: 

1) Al-Hikmah 

Banyak argumen yang dikemukakan oleh para pakar dakwah tentang makna 

kata al-hikmah. Dari sekian banyak pemknaan itu, dapat dipahami bahwa al-hikmah 

berarti kemampuan dan ketetapatan da>’i dalam memilih, memilah, dan 

menyelaraskan tehnik dakwah dengan kondisi obyektif obyek dakwah. Al-Hikmah 

merupakan kemampuan da>’i dalam menjelaskan doktrin-doktrin  Islam serta realitas 

yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu, 

al-hikmah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan 

praktis dalam berdakwah.  

2) Al-Maw’iz}ah al-H}asanah 

Secara umum, kata al-maw’iz}ah al-hasanah dapat dimaknai sebagai nasehat-

nasehat yang baik.  Kata ini dapat pula dimaknai sebagai ungkapan yang 

mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, 

peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar 

beroleh keselamatan dunia dan akhirat. 
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Dalam konteks dakwah Islamiyah, kata al-maw’iz}ah al-h}asanah mengandung 

arti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang ke dalam 

perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan 

kesalahan orang lain  sebab kelemah lembutan dalam menasihati seringkali dapat 

meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. Al-Maw’iz}ah al-

h}asanah lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman.  

3) Al-Muja>dalah Al-Ah}san 

Kata al-muja>dalah secara umum diartikan sebagai perdebatan. Perdebatan 

yang seringkali memiliki konotasi negatif menjadi salah satu bentuk metode 

berdakwah sebagaimana yang digambarkan dalam al-Qur’a>n. itulah sebabnya kata 

al-muja>dalah diikuti dengan kata al-ah}san yang berarti lebih baik. Ini berarti bahwa 

perdebatan dalam konteks metode dakwah Islamiyah harus dilakukan dengan baik 

agar menghasilkan sesuatu yang baik pula. 

Kata al-muja>dalah  sering juga diartikan sebagai al-hiwa>r yang berarti upaya 

tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasan 

yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Dari pengertian di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa al-muja>dalah merupakan tukar pendapat yang 

dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan 

tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan  dengan memberikan 

argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu dengan yang lainnya saling 

menghargai dan saling menghormati pendapat keduanya berpegang pada kebenaran, 

mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima konsekwensi kebenaran 

tersebut. 

e. Wasi>lah  (Media Dakwah) 
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Unsur-unsur di atas akan semakin sempurna dalam menunjang kinerja 

dakwah melalui media dakwah. Media dakwah ialah instrumen yang digunakan 

sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mad’u> >41
. Media 

dakwah yang paling umum digunakan adalah alat-alat elektronika, alat-alat cetak, 

masjid, dan seni seperti kaligrafi, film dan lain sebagainya
42

. 

Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai media yang dapat 

merangsang indra-indra manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk 

menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif media yang dipakai semakin efektif 

pula upaya pemahaman ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. 

Media (terutama) media massa telah meningkatkan intensitas, kecepatan, dan 

jangkauan komunikasi yang dilakukan umat manusia begitu luas sebelum adanya 

media massa seperti pers, radio televisi, internet, dan sebagainya. Bahkan dapat 

dikatakan bahwa alat-alat tersebut telah melekat tak terpisahkan dengan kehidupan 

manusia modern saat ini. Untuk menunjang pelaksanaan dakwah, setidaknya 

terdapat tiga media utama yang dikedepankan yakni: 

1) The Spoken Words (yang berbentuk ucapan) 

Yang termasuk kategori ini ialah alat yang dapat mengeluarkan bunyi. 

Karena hanya bisa ditangkap oleh telinga, disebut juga dengan the audial media 

yang biasa digunakan sehari-hari seperti tellepon, radio, televisi, dan sejenisnya 

termasuk dalam jenis ini. 

2) The Printed Writing (yang berbentuk tulisan) 
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 Yang termasuk di dalamnya adalah produk-produk cetakan, gambar, lukisan, 

buku, surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. 

3) The Audio Visual (yang berbentuk gambar hidup) 

 Media dakwah jenis yang ketiga ini antara lain berupa film, video, televisi, 

dan sebagainya.
43

 

Di era modern, media dakwah semakin berkembang misalnya melalui 

televisi, radio, surat kabar, majalah, video, internet, dan masih banyak media 

lainnya. Karena itu,  zaman modern juga memberi efek positif bagi pelaksanaan 

dakwah karena semakin banyaknya media yang bisa digunakan untuk berdakwah. 

Penggunaan alat-alat audio visual seperti kaset dan film atau pertunjukan sandiwara 

untuk tujuan dakwah merupakan hal yang sehari-hari menunjukkan bahwa 

pengertian masyarakat tentang dakwah telah berkembang jauh dari pengertian 

tradisional.
44

 Bila media cetak, radio, atau televisi sifat dakwahnya satu arah (bila 

dua arah pun sifatnya terbatas) maka internet dapat digunakan untuk berdiskusi soal 

Islam secara langsung dalam waktu berjam-jam. Sarana internet digunakan karena 

memiliki kecepatan dan kemudahan dalam aplikasinya.
45

 

Pada akhirnya, teori unsur-unsur dakwah di atas akan dijadikan dasar untuk 

melihat dan menganalisis potensi pengembangan dakwah berdasarkan kondisi sosio 

kultur masyarakat di setiap wilayah. Masing-masing unsur akan dikontruksi 

pengembangannya untuk melahirkan dakwah yang benar-benar efektif.  
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2. Bentuk dan Model Pengembangan Dakwah 

a. Bentuk Kegiatan Dakwah 

Dakwah sekarang dipahami bukan hanya proses penyampaian pesan 

Islam dalam bentuk ceramah, khutbah di podium atau mimbar saja, yang biasa 

dilakukan para penceramah atau mubaligh, akan tetapi dakwah merupakan 

berbagai aktivitas keIslaman yang memberikan dorongan, percontohan, 

penyadaran baik berupa aktivitas lisan/tulisan (Ah}san al-qaul) maupun aktivitas 

badan/perbuatan nyata (Ah}san al-’amal) dalam rangka merealisasikan nilai-nilai 

ajaran Islam yang dilaksanakan seluruh umat Islam sesuai dengan kedudukan 

dan profesinya masing-masing, untuk mewujudkan kehidupan individu dan 

kelompok yang sala>m, thayyibah (adil, makmur, sejahtera), dan memperoleh 

ridha Allah. 

Seiring dengan perkembangan kajian keilmuan dakwah, 

pengklasifikasian bentuk (ragam) kegiatan dakwah sesuai dengan 

karakteristiknya baik pola, teknik, pendekatan media, atau sasaran dakwahnya, 

paling tidak dapat dikategorisasikan dalam empat bentuk yaitu:46 

 

 

1). Tabligh Islam 

Secara bahasa kata tablig berasal dari akar kata  بلغ  ،  يبلغ  ،  تبليغا dalam arti 

menyampaikan, menginformasikan. Menyampaikan ajaran Ilahi (al-Islam) kepada 

manusia agar diimani dan dipahami serta dijadikan pedoman hidupnya. Dan orang 

yang menyampaikan ajaran ilahi disebut  muballig. 
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Dalam pandangan Muhammad al-A’la Thanvi, tablig sebagai sebuah istilah 

dalam ilmu retorika yang didefinisikan sebagai buah pernyataan kesastraan (literary 

claim) yang secara fisik maupun logis, mungkin karena dalam retorika salah satu 

aspeknya keindahan kata yang dirangkai, bagaimana orang yang diajak bicara bisa 

terpengaruh, terbuai atau terbius, serta yakin dengan untaian kata-kata atau pesan 

yang disampaikan.  Jadi menurut pendapat ini, dalam tablig ada aspek yang 

berhubungan dengan kepiawaian penyampai pesan dalam merangkai kata-kata yang 

indah  yang mampu membuat lawan bicara terpesona. 

Dalam kontek ajaran Islam, tablig adalah penyampaian dan pemberitaan 

tentang ajaran Islam kepada umat manusia, yang dengan penyampaian dan 

pemberitaan tersebut,pemberita menjadi terlepas dari beban kewajiban memberikan 

dan pihak penerima berita menjadi terikat dengannya. Dari segi sifatnya, perintah 

tablig tidak bersifat insidental melainkan bersifat continue yakni sejak para rasul, 

sampai dilanjutkan kepada umat pengikutnya. 

Bila dilihat dari sifat kegiatan praktisnya dalam beberapa kondisi bersifat 

insidental, oral, massal, seremonial, bahkan kolosal. Dilihat dari aspek orientasi 

materi, biasanya atas dasar pola kecenderungan masalah yang berkembang dalam 

masyarakat secara umum dalam semua segi kehidupan yang berdampak pada arah 

perkembangan sistem dan sejarah kehidupan masyarakat. Sedang dari segi metode 

(ushlub)  tablig, bila merujuk yang dilakukan Rasulullah Saw yaitu: tablig melalui 

lisan (khit}âbah) dan tablig melalui tulisan (kit}âbah).  

Khit}âbah dari pelaksanaannya terbagi menjadi dua macam yaitu: pertama; 

khit}âbah al diniyah, yaitu khit}âbah yang terkait langsung dengan dengan 

pelaksanaan ibadah mahdah seperti khutbah Idul Fitri, khutbah Idhul Adha, khutbah 
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Jum’at, khutbah Istisqa, khutbah Gerhana Bulan, khutbah Gerhana Matahari, dan 

khutbah Wuquf di Arafah. Kedua; khit}âbah ta’s\iriyyah, yaitu  khit}âbah  yang tidak 

terikat secara langsung dengan pelaksanaan ibadah mahdah seperti, tablig akbar, 

dalam rangka peringatan Maulid Nabi, Isra’Mi’raj, peringatan Tahun Baru Islam 1 

Muharam, Nuzulul Qur’an, peringatan hari kemerdekaan RI, dan lain-lain. 

Khit}âbah inilah yang relatif banyak dikenal oleh masyarakat sebagai dakwah, 

ketika dakwah hanya baru dipahami sebagai ceramah. Hal ini sangat memungkinkan 

karena khit}âbah (ceramah) menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang sudah 

akrab dengan umat Islam terlebih khit}âbah diniyyah yang keberadaannya merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari ibadah mahdah. Begitu pula dengan khit}âbah 

ta’s\iriyyah yang memiliki karakter seremonial dan gebyar lebih semarak sehingga 

dikenal luas di masyarakat. Kegiatan khit}âbah akan lebih luas jangkauannya ketika 

didukung oleh media komunikasi elektronik seperti televisi, radio atau dibuat dalam 

bentuk VCD, DVD dan lain-lain.  

Demikian juga dengan media cetak (tulisan) yang disebut dengan kitabah, 

yaitu proses penyampaian ajaran Islam melalui bahasa tulisan berupa surat kabar, 

jurnal, buku, majalah, pamflet, brosur, dan lain-lain yang berisi pesan-pesan Islam. 

Termasuk media cetak berupa lukisan, kaligrafi, photo, yang mengandung pesan 

keIslaman atau menggugah rasa simpatik terhadap ilai-nilai keIslaman. 

Dalam tataran praktisnya dakwah tablig juga termasuk kegiatan futuh}a>t yaitu 

proses menghadirkan dan mendatangkan Islam ke daerah-daerah yang dituju dengan 

tidak memaksa masyarakat untuk merubah agamanya, mereka menerima Islam 

bukan karena paksaan tetapi atas dasar pilihan dan kebebasan berkehendak setelah 
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mempertimbangkan secara obyektif dan proporsional terlebih dahulu 47 Demikian 

juga tablig lewat ‚Seni suara Islami‛, yaitu bentuk-bentuk seni suara atau musik 

yang berisi pesan-pesan Islam seperti, qasidah, nasid, nada dan dakwah, musik kritik 

sosial dan lain-lain. 

2). Irsya>d Islam 

Irsya>d secara bahasa berarti bimbingan. Secara istilah adalah proses 

penyampaian pesan dan internalisasi ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

penyuluhan, dan psikoterapi Islami dengan sasaran individu atau kelompok kecil. 

Irsya>d adalah memberitahu dan membimbing (memberi bantuan) pengamalan ajaran 

Islam terhadap seorang individu, dua orang, tiga orang dan kelompok kecil (ta’li>m, 

tauji>h, mau’iz}ah, nas}i>h}ah}) dan memberi solusi problem psikologisnya yaitu terapi 

Islami (istisyfa). Irsya>d dapat dilakukan dengan cara ibda’ bi nafsi, z\ikr Alla>h, du’a, 

wiqa>yah al-nafs, tazkiyah al-nafs, s}ala>h}, s}aum. Selanjutnya diikuti dengan ta’lim, 

tauji>h, mau’iz}ah, nas}i>h}ah, pelayanan do’a dan istisyfa’ ( terapi Islami) termasuk 

perawatan ruhani Islami. 

Bila dilihat dari proses, Irsya>d lebih bersifat kontinue, simultan, dan intensif. 

Sebagai contoh Kyai di pondok pesantren yang membimbing para santri yang terus 

menerus dilakukan tanpa ada batas waktu tertentu, sebuah terapi Islami yang terus 

menerus dilakukan sampai kliennya mendapatkan kondisi lebih baik., seorang ustadz 

privat yang terus-menerus membimbing sebuah keluarga  (bimbingan ruhani 

keluarga), perawat rohani Islam yang ikut membantu pasien di rumah sakit, 

penyuluhan narkoba, dan lain-lain. Irsya>d dilaksanakan atas dasar masalah khusus 
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(kasuistik) dalam semua aspek kehidupan yang berdampak pada kehidupan individu, 

keluarga, dan kelompok kecil.    

3). Tad}bi>r Islam 

Tad}bi>r menurut bahasa berarti pengurusan, pengelolaan (manajemen). Dari 

segi istilah adalah kegiatan dakwah dengan pentransformasikan ajaran Islam melalui 

kegiatan aksi amal shaleh berupa penataan lembaga-lembaga dakwah dan 

kelembagaan Islam. Fungsi-fungsi manajemen merupakan karakteristik menonjol 

dalam dakwah tad}bi>r. Adanya organisasi dakwah sebagai wadah, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dakwah diantaranya aspek-aspek yang 

terintegrasi dan tersistematisasi dalam pelaksanaan dakwah. 

Tad}bi>r Islam, di dalamnya berisikan pelembagaan dan pengelolaan 

kelembagaan Islam, seperti majelis ta’lim, ta’mir masjid, organisasi kemasyarakatan 

Islam, Organisasi siyasyah Islami, wisata religius Islam, seperti Haji, Umrah, dan 

Ziarah (HUZ), dan sumber dana Islam berupa ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah), dan 

LSM dakwah, semuanya masuk pada wilayah kajian manajemen dakwah. 

4). Tat}wi>r  

Tat}wi>r menurut bahasa berarti pengembangan, menurut istilah berarti 

kegiatan dakwah dengan pentransformasian ajaran Islam melalui aksi amal shaleh 

berupa pemberdayaan (taghyir, tamki>n) sumber daya manusia dan sumber daya 

lingkungan, dan ekonomi umat dengan mengembangkan pranata-pranata sosial, 

ekonomi dan lingkungan atau pengembangan kehidupan muslim dalam aspek-aspek 

kultur universal. Dakwah tat}wi>r diantaranya dapat dilakukan melalui pendidikan dan 

pelatihan pemberdayaan umat, pendampingan desa tertinggal, pengembangan 

ekonomi syari’ah, pengadaan sarana-sarana pendidikan, keagamaan dan lain-lain. 
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Tat}wi>r identik dengan tamki>n, dalam arti pembangunan masyarakat di dalam 

berisikan pemberdayaan Sumber Daya Insani, lingkungan hidup, dan ekonomi umat, 

disebut pula sebagai ilmu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Pengertian 

tamki>n oleh Enjang dinyatakan sebagai proses transformasi. 

Dari uraian di atas, baik terkait dengan pengertian dakwah secara etimologis 

maupun secara terminologi serta hakekat dakwah Islam, maka dapatlah 

dikategorikan beberapa pendekatan utama dalam dakwah, macam bentuk dakwah 

dan macam-macam fokus kegiatan dakwah Islamiyah. 

Dalam hal pengembangan dakwah, maka kegiatan dakwah dapat didesain 

berdasarkan pendekatan dakwah, bentuk dan macam fokus kegiatan dakwah secara 

terencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. Bentuk Kegiatan dan Model Pengembangan Dakwah 

 

Pendekatan Dakwah 

(Pohon) 

Bentuk Dakwah 

(Dahan) 

Fokus Kegiatan Dakwah 

(Ranting) 

 Bi Ahsan al-Qawl 1.Tabligh Islam 

(transmisi dan difusi) 

1. Khithabah diniyyah 
2. Khithabah ta’tsiriyyah 
3. Khithabah 
4. Futuhat 
5. Seni Islam 

2.Irsya>d Islam 

(internalisasi dan 

transmit) 

1.Ibda bi nafs: dzikr al-
lah, du’a, wiqayah ‘al-
nafs, tazkiiyyah al-nafs, 
shalat, dan shaum. 

2.Ta’lim,taujih,mau’izhab, 
dan muhazabah 

3. Istisyfa 
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Bi Ahsan al-‘ Amal 1.Tad}bi>r Islam 

(transformasi 

pelembagaan dan 

pengelolaan 

kelembagaan Islam) 

1.Pengelolaan majelis 
ta’lim 

2. Pengelolaan Masjid 
3.Pengelolaan organisasi 

kemasyarakatan 
4.Pengelolaan organisasi 

politik Islam 
5. Pengelolaan HUZ 
6. Pengelolaan ZIS 

7. LSM Dakwah 

2. Tat}wi>r/Tamki>n 
Islam (transformasi 

pemberdayaan) 

1. Pemberdayaan SDI 
2.Pemberdayaan 

Lingkungan Hidup 
3.Pemberdayaan Ekonomi 

Umat 
 

Sumber: Syukriadi Sambas, 2004 

b. Konteks (Level) Dakwah48 

Konteks dakwah dalam pengertian ini adalah interaksi da>’i  dengan 

mad’u >  dalam proses dakwah dilihat dari segi kuantitatif (jumlah) atau 

kualitatif, dalam arti bagaimana kondisi dan sebarapa banyak jumlah mad’u >  

yang terlibat dalam proses dakwah tersebut. Dengan kata lain disebut juga 

‚level dakwah‛, yaitu tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan dakwah 

dilihat dari jumlah serta kondisi dan situasi mad’u > nya. Hal ini dapat 

dikategorikan dalam beberapa level atau konteks yaitu: 

1).  Dakwah Nafsiyah 

Dakwah nafsiyah secara sederhana dapat diartikan dakwah terhadap diri 

sendiri (Intrapersonal), sebagai upaya untuk memperbaiki diri atau membangun 

kualitas dan kepribadian diri sendiri yang Islami. Menjaga diri sendiri merupakan 
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sesuatu yang harus diprioritaskan dan merupakan bentuk perwujudan tanggung 

jawab terhadap dirinya. Dakwah nafsiyah dapat dilakukan dengan cara menuntut 

ilmu, membaca, muh}a>sabah al-nafs (introspeksi diri), taqarub melalui z\ikr Alla>h 

(mengingat Allah) berdoa, wiqa>yah al-nafs (memelihara pencerahan jiwa), taubat, 

shalat, dan shaum, mengingat kematian dan kehidupan sesudahnya, meningkatkan 

ibadah, dan lain-lain. Kepekaan seorang da>’i  terhadap pemahaman ini dalam jiwa 

dan hatinya sebagai bentuk ibda’ bi nafsi (berawal dari diri sendiri) membuat selalu 

bersama manhaj rabani (jalan Tuhan) baik secara fitrah maupun aplikasi. Dia terjauh 

dari perbuatan maksiat, selalu berangkat ke medan perbaikan dan perombakan ke 

arah yang lebih baik dengan tekad semangat, dan ketegaran yang mantap. 

Dalam dakwah nafsiah terjadi proses internalisasi ajaran Islam yaitu proses 

tahu-kenal dan mengamalkan ajaran Islam pada tingkat Intra-individu muslim 

(nafsiyah). Da>’i  dan mad’u>  pada proses internalisasi ajaran Islam adalah diri sendiri 

sebagai individu muslim yang di dalamnya dirinya sendiri memiliki ilham fuju>r dan 

ilham taqwa. Dengan demikian internalisasi ajaran Islam adalah proses peningkatan 

potensi  ilham taqwa dan mengurangi potensi ilham fuju>r. Hal seperti inilah yang 

disebut Innani> min al-muslimi>n, mukhbit}i>n dan min amrina> rasyada 

Diantara makna kata ‚mukhbit}i>n‛ dalam ayat 34 surat al Haj, adalah orang 

berhati tenang dipenuhi keimanan , ia selalu berzikir kepada Allah swt, ia santun 

kepada Allah, khusyu dalam menjalankan ibadah mahdah, dan selalalu 

menemp[atkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai peruntukannya yaitu 

melaksanakan ajaran Islam sepenuh hati. 

2). Dakwah Fardiyah 
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Dakwah Fardiyah adalah proses ajakan atau seruan kepada jalan Allah yang 

dilakukan oleh seorang da>’i kepada perorangan (interpersonal), yang dilakukan 

secara langsung tatap muka (Face to face) atau langsung tetapi tidak tatap muka 

(bermedia), yang bertujuan memindahkan mad’u>  pada keadaan yang lebih baik dan 

diridloi Allah. Karena itu dakwah Fardiyah adalah interaksi seorang da>’i  dengan 

seorang mad’u>  yang berlangsung secara tatap muka dan dialogis sehingga respon 

mad’u>  terhadap pesan da>’i  dan da>’i  dapat diketahui efektif atau tidak efektif. 

Adapun tahapan dakwah Fardiyah diantaranya: 

a). Mafhum Fakwah; Usaha seorang da>’i  mengenal dan menjaga hubungan baik 

dengan mad’u> /individu untuk mengajak ke jalan Allah. 

b). Mafhum Haraki (gerakan) menjalin hubungan dengan  mad’u> /kelompok kecil 

dan mengangkat salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih 

dekat agar nampak saling perhatian dan saling kasih sayang. 

c). Mafhum tanzimi; terdiri dari 1) tanzih (pengarahan) adalah bimbingan seorang 

da>’i  kepada mad’u>  untuk untuk memahami keadaan dirinya, memahami 

persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya, menujukkan 

dengan cara perkataan yang mumuliakan (qaulan kariman), perkataan yang 

membekas pada jiwa (qaulan baligan), perkataan yang pantas (qaulan 

maysuran), perkataan yang lembut (qaulan layyinan), perkataan yang benar 

(qaulan sadidan), perkataan yang baik ( qaulan ma’rufan). Dan  2) tanzif 

(penegasan),  

Da>’i  membantu individu/kelompok untuk menentukan tempatnya 

dalam alam islami serta menunjukkan kepadanya kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhi, dan membangkitkan iman yang mengendap dalam jiwanya 
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dan memberikan bimbingan dalam masalah-masalah yang dialaminya until 

memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

3). Dakwah Fi’ah Qalilah 

Dakwah fi’ah adalah dakwah yang dilakukan seorang da>’i terhadap kelompok 

kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog serta respon mad’u>  terhadap da>’i 

dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. Dakwah fi’ah 

diantarnya dakwah dalam lingkungan keluarga (usrah) sekolah (madrasah), majelis 

taklim, pesantren (ma’had) dan pertemuan dan majelis lain. 

Diantara ciri dakwah fi’ah adalah: mad’u>  kelompok kecil dan berlangsung 

secara tatap muka dan dialogis, kelompok mad’u> akan bermacam-macam tergantung 

pada moment bentuk penyelenggaraan kegiatan, media, metode,dan tujuan dakwah 

berdasar pertimbangan bentuk kegiatan 

4). Dakwah Hizbiyah (Jama’ah) 

Dakwah hizbiyah adalah proses dakwah yang dilakukan oleh da>’i  yang 

mengindentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah 

tertentu, kemudian berdakwah ke anggotanya atau orang lain di luar anggotanya 

tersebut. Dakwah hizbiyah diantaranya  dakwah yang berlangsung pada kalangan 

organisasi seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah Persis, dan lain-lain.  

Dakwah hizbiyah juga dipahami sebagai upaya dakwah melalui organisasi 

atau lembaga keIslaman, dalam pemahaman ini dakwah hizbiyah merupakan upaya 

yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mengarahkan mad’u>  pada perubahan 

kondisi yang lebih baik sesuai dengan syari’ah Islam 

5). Dakwah Ummah 
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Dakwah ummah adalah proses dakwah yang dilaksanakan pada mad’u>  yang 

bersifat massa (masyarakat Umum). Dakwah yang dapat berlangsung secara tatap 

muka dan monologis, seperti  ceramah umum (tablig akbar), atau tidak tatap muka 

seperti penggunaan via media massa (baik cetak maupun elektronik) misalnya 

menulis di koran, buku , penayangan di televisi, Filem, kaset, VCD, DVD, internet 

dan lain-lain. 

6). Dakwah Syu’ubiyah Qabailiyah (dakwah antar suku, budaya dan bangsa) 

Syu’ubiyah qaba’iliyah adalah proses dakwah yang berlangsung dalam 

konteks antar bangsa, suku atau antar budaya (da>’i  dan mad’u>  yang berbeda suku 

dan budaya dalam kesatuan bangsa atau berbeda bangsa). Secara operasional bentuk 

dakwah ini dilakukan oleh seorang da>’i  dengan identitas suku atau bangsa tertentu 

berusaha mendakwahi mad’u>  dengan latar suku bangsa yang berbeda. Dakwah jenis 

ini membutuhkan kemampuan penguasaan budaya suku bangsa yang didakwahi. 

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya pengembangan dakwah dalam bentuk 

teoritis berdasarkan pada bentuk dan konteks dakwah sebagaimana telah dijelaskan, 

maka kajian ilmu dakwah bekerja dan berfungsi untuk melakukan; (1) deskripsi atau 

penjelasan secara sistematis mengenai berbagai fenomena yang berkembang 

berkaitan dengan proses dakwah. (2) prediksi/perkiraan mengenai suatu fenomena 

berkaitan dengan proses dakwah. (3) kontorl/pengendalian suatu fenomena yang 

berkaitan dengan proses dakwah dengan harapan agar fenomena itu dapat terjadi 

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. (4) Development (pengembangan) suatu 

fenomena atau keadaan yang sesuai dengan tujuan dakwah yang dikehendaki.49 
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Analisis pengembangan dakwah dalam pembahasan utama dalam disertasi ini 

akan merujuk pada model pengembangan dakwah seperti yang telah digambarkan di 

atas. Diharapkan mampu menjelaskan bentuk dakwah dan pengembangannya yang 

didasarkan pada pemetaan sosio kultur masyarakat di Kota Gorontalo.  

B. Teori dan Proses Perubahan Sosial Budaya 

1. Teori dan Proses Perubahan Sosial 

a. Teori Perubahan Sosial 

Teori perubahan sosial mencakup beberapa hal. Pertama, bagaimana 

kecepatan suatu perubahan terjadi, ke mana arah dan bentuk perubahan, serta 

bagaimana hambatan-hambatannya. Dalam kasus masyarakat Indonesia, hal ini 

dapat dilakukan dengan melihat sejarah perkembangan sosialnya. Kedua, faktor apa 

yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paling tidak terdapat enam faktor yang 

berpengaruh terhadap perubahan sosial; (1) penyebaran informasi, meliputi pengaruh 

dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan 

(pemikiran); (2) modal, antara lain SDM ataupun modal finansial; (3) teknologi, 

suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesusai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan; (4) ideologi atau agama, bagaimana agama atau ideologi tertentu 

berpengaruh terhadap proses perubahan sosial; (5) birokrasi, terutama berkaitan 

dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya; 

(6) agen atau aktor.  

Hal tersebut secara umum termasuk dalam modal SDM, tetapi secara spesifik 

yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam ‚mencari‛ kehidupan 

yang lebih baik. Ketiga, dari mana perubahan terjadi, dari negara, atau dari pasar 

bebas (kekuatan luar negeri), atau justru dari dalam diri masyarakat itu sendiri. 
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Keempat, hal-hal apa saja yang berubah dan bagaimana perubahan itu terjadi. 

Seperti diketahui, perubahan dapat sesuatu yang berbentuk fisik (tampak/material), 

misalnya terjadinya pembangunan dalam pengertian fisik, tetapi ada pula hal-hal 

yang tidak tampak (nonmaterial), seperti pemikiran, kesadaran, dan sebagainya. 

Kelima, hal-hal atau wacana-wacana apa saja yang dominan dalam proses perubahan 

sosial tersebut? Misalnya, untuk kasus Indonesia di antara enam faktor perubahan 

seperti disinggung di atas, mana di antaranya yang dominan, dan mengapa hal 

tersebut terjadi. Keenam, bagaimana membedakan konteks-konteks perubahan 

dalam setiap masyarakat dan bagaimana proses sosial tersebut berlangsung.
50

  

b. Proses Perubahan Sosial 

Dalam masalah ini, terdapat beberapa proses, yaitu : 

1) Proses reproduksi, yakni proses pengulangan-pengulangan dalam ruang dan 

waktu yang berbeda seperti halnya warisan sosial dan budaya dari 

masyarakat sebelumnya, dan 

2) Proses transformasi, yakni suatu proses perubahan bentuk atau penciptaan 

yang baru, atau yang berbeda dari sebelumnya.
51

 

 

 

2. Teori dan Proses Perubahan Budaya 

a. Teori Perubahan Budaya 

Budaya berasal dari kata Sanskerta buddhaya, yaitu bentuk jamak dari budhi 

yang berarti budi atau akal. Ada pendapat yang membedakan antara budaya dan 
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kebudayaan. Budaya adalah ‚daya dari budi‛ yang berupa cipta, rasa dan karsa, 

sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa itu.
52

 Kebudayaan 

dalam Bahasa Belanda disebut cultuur dan culture dalam Bahasa Inggris, yang 

berasal dari Bahasa latin colore yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, 

dan mengembangkan. Dari pengertian budaya dalam arti demikian, berkembanglah 

arti kulture sebagai ‚segala daya dan aktifitas manusia untuk mengolah dan 

mengubah alam‛.
53

 Dalam tulisan ini, pengertian budaya, kebudayaan maupun 

kulture digunakan dalam arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang merupakan hasil 

karya manusia. 

Kebudayaan didefinisikan oleh Edward Tylor (1871) sebagai: that complex 

wich includes knowledge, belief, art, moral, costum, and any other capabilities 

acquired by man as a member society54
 (Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan 

yang meliputi kepercayaan, seni, moral, hukum, dan kemampuan lainnya, dan 

kebiasaan yang didapatkan seseorang dari masyarakat). 

The American Heritage Dictionary memberi definisi budaya dan cuture 

sebagai ‚the totality of sosial transmitted behavior pattern, art, beliefs, institutions, 

and all other products of human work and thought characteristics of a community or 

population.
55

 (Totalitas perilaku, seni, keyakinan, lembaga dan semua hasil karya 

manusian serta ciri-ciri pikiran suatu masyarakat atau populasi yang ditransmisikan 

secara sosial). 
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Kilman, Saxton dan Serpa (1986) mendefenisikan kebudayaan sebagai 

‚kulture can be definet as the philosophies, ideologis, values, assumptions, 

expectations, attitudes and norms that knit acommunity together.56
 (Budaya dapat 

dirumuskan sebagai serangkaian falsafah, ideologi, nilai, asumsi, harapan, sikap dan 

norma yang dimiliki bersama yang mengikat suatu masyarakat). Menurut Ilmu 

Antropologi, budaya adalah: keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia 

untuk belajar. 

Haviland menjelaskan bahwa kebudayaan terdiri dari niali-nilai, kepercayaan, 

dan persepsi yang abstrak tentang jagad raya yang berada di balik perilaku manusia, 

dan yang tercermin di dalam perilaku. Semuanya adalah milik bersama para anggota 

masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka 

dianggap dapat diterima di dalam masyarakat. Kebudayaan dipelajari melalui sarana 

bahasa, bukan diwariskan secara biologis, dan unsur-unsur kebudayaan berfungsi 

sebagai satu keseluruhan yang terpadu.
57

 

Wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat, mengacu pada J.J.Hongmann 

(1959), terdiri atas tiga, yakni: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari 

ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; (2) wujud 

kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

masyarakat; (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
58

 

Wujud ideal dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tidak dapat diraba, dan 

lokasinya berada dalam alam pikiran warga masyarakat, tempat kebudayaan itu 
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hidup. Wujud ideal kebudayaan, disebut juga adat atau adat istiadat. Wujud kedua 

dari kebudayaan, disebut dengan sistem sosial, mengenai tindakan berpola dari 

manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia 

yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dari hari ke hari 

menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian 

aktivitas manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial ini bersifat konkret, terjadi 

di sekeliling kita sehari-hari, dapat diobservasi, difoto dan didokumentasi. Wujud 

ketiga dari kebudayaan disebut dengan kebudayan fisik berupa benda-benda yang 

dapat diraba, dilihat dan difoto. 

Unsur-unsur kebudayaan universal, disebut juga sebagai isu pokok dari tiap 

kebudayaan di dunia, adalah: (1) Bahasa; (2) Sistem pengetahuan; (3) Organisasi 

sosial; (4) Sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) Sistem mata pencaharian hidup; 

(6) Sistem religi; (7) Kesenian. Tiap-tiap unsur kebudayaan universal menjelma 

dalam ketiga wujud kebudayaan, misalnya unsur universal kesenian, wujud idealnya 

adalah gagasan-gagasan, ciptaan-ciptaan dan syair-syair indah. Wujud berpola dapat 

berupa interaksi antar seniman-pencipta, seniman-penyelenggara, sponsor, 

pendengar dan penonton. Dan, wujud kesenian sebagai benda seni dapat berupa 

benda-benda indah, candi, kain tenun, dan lain sebagainya.
59

 

Hal penting lainnya dari kebudayaan adalah karakteristik kebudayaan.
60

 Ada 

tujuh karakteristik budaya: (1) Kualitas Mempelajari Budaya; budaya diperoleh dari 

proses sosial pada kelompok, tempat individu-individu belajar sesudah ia lahir dan 

berlangsung dalam proses sosial; (2) Kualitas Transmisi Budaya; budaya tidak hanya 

cukup untuk dipelajari tetapi dibutuhkan kemampuan untuk mentransmisikan dari 
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satu orang ke orang lain dari satu generasi ke generasi berikutnya; (3) Kualitas 

Sosial Budaya; individu-individu mempelajari format kebiasaan-kebiasaan pada 

sikap-sikap personal, ia juga belajar bentuk-bentuk kebiasaan dan sikap-sikap 

kelompok yang tumbuh dari hubungan sosial; (4) Kualitas Ide Budaya; budaya 

terdiri atas konsep norma-norma ideal dan pola sikap. Ini artinya, budaya berkenan 

dengan pola ide anggota kelompok dalam bersikap dan menjadikan sandaran untuk 

menyesuaikan diri; (5) Kualitas Kepuasan Budaya; budaya juga dapat memuaskan 

keinginan manusia, secara biologi dan sosial. Kebiasaan individu yang berlangsung 

lama hanya dilakukan bila mereka puas dan memuaskan keinginannya; (6) Kualitas 

Adaptasi Budaya; dua elemen yang termasuk dalam karakter budaya ini, yakni: 

pertama, perubahan budaya; kedua, perubahan ini membawa kekuatan adaptasi di 

luar budaya; (7) Kualitas Integrasi Budaya; kualitas integrasi terlihat dengan mudah 

pada budaya terisolasi, ketika elemen-elemen pokoknya tidak dapat beruab dengan 

cepat. Integrasi tidak nampak dalam budaya heterogen dan budaya yang saling 

bergantung, ketika elemen-elemen berada secara terus-menerus masuk pada budaya 

dan unsur pokoknya secara terus-menerus dan berubah dalam proses dinamis.
61

 

b. Proses Perubahan Budaya 

Menurut Haviland, ada jangka waktu tertentu semua kebudayaan berubah 

sebagai tanggapan atas hal-hal seperti masuknya orang luar, atau terjadinya 

modivikasi perilaku dan nilai-nilai di dalam kebudayaan. Proses perubahan dan 

pergeseran budaya, dibedakan Koentjaraningrat sebagai berikut: 

1. Proses belajar kebudayaan sendiri, yang terdiri dari: Internalisasi, sosialisasi 

dan enkulturasi;  
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2. Proses perkembangan kebudayaan atau evolusi kebudayaan (kultural 

evolution); 

3. Proses penyebaran kebudayaan secara geografi, terbawa oleh perpindahan 

bangsa-bangsa di bumi, yakni proses difusi (diffusion);  

4. Proses belajar unsur-unsur kebudayaan asing oleh warga masyarakat, yakni 

proses akulturasi (ackulturation), dan proses asimilasi (assimilation); dan  

5. Proses inovasi (innovation) dan penemuan baru (discoveri dan invention)
62

 

Proses internalisasi adalah proses belajar kebudayaan yang panjang, sejak 

individu dilahirkan sampai ia meninggal. Ia belajar menanamkan dalam 

kepribadiaanya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang 

hidupnya. Proses sosialisasi, adalah proses ketika seorang individu sejak masa 

kanak-kanak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan 

berbagai macam individu di sekelilingnya yang menduduki berbagai peran sosial 

yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Proses enkulturasi atau proses 

pembudayaan, adalah proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam 

pikiran serta sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan 

yang hidup dalam kebudayaannya. 

Proses evolusi kebudayaan adalah proses perubahan kebudayaan bila dilihat 

dari interval waktu yang panjang dan akan terlihat perubahan-perubahan besar dalam 

kebudayaan. Sementara, proses difusi kebudayaan, disebabkan oleh proses migrasi 

kelompok manusia di bumi. Dengan migrasi tersebut, tersebar pula unsur-unsur 

kebudayaan di penjuru dunia. Akulturasi atau ackulturation atau kulture contac, 

adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dalam suatu 
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kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat 

laun, unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. 

Asimilasi atau assimilation adalah proses sosial yang timbul bila: (a) 

golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda; 

(b) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama; sehingga (c) 

kebudayaan-kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, 

dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur 

kebudayaan campuran.
63

 

Teori lain tentang perubahan budaya dikemukakan James Lull adalah teori 

meme (baca: mem). Jika gerak dalam fisika sementara ini dapat dijelaskan dengan 

atom atau partikel, evolusi (biologi) dengan gene (baca: gen), maka perubahan 

budaya dengan meme. Istilah meme pertama kali diperkenalkan oleh Richard 

Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene (1976). Menurut pengakuannya, istilah 

ini muncul karena Dawkins menganggap bahwa Teori Darwin terlalu luas untuk 

hanya dibatasi pada peranan gene. Teori Evolusi Darwin dapat juga mencakup 

evolusi di luar biologi, seperti bahasa dan sosial budaya. Keduanya berfungsi sebagai 

pengganda diri sendiri (replicator). Jika gene diketahui bersifat mementingkan diri 

sendiri (selfish), maka hampir pasti demikian juga dengan meme. Meme sebagai unit 

perubahan sosial budaya bergerak mengejar suksesnya sendiri. Sukses meme terdiri 

dari tiga hal: yaitu: (1) usia sepanjang-panjangnya (longevity); (2) tersebar seluas-

luasnya (fecundity); dan (3) berketurunan seasli-aslinya (copying fidelity). Dawkins, 
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mendefinisikan meme sebagai: ‚segala hal yang dapat berpindah dari satu benak ke 

benak lain.
64

 

Pengembangan teori ini juga dilakukan oleh Richard Bordie, dalam Virus of 

The Mind: The New Science of The Meme tahun 1996. Menurut Bordie, meme 

adalah suatu unit informasi yang tersimpan dalam benak seseorang, yang 

mempengaruhi kejadian di lingkungannya, sedemikian rupa, sehingga makin tersebar 

luas di benak orang lain. Bordie membagi semua meme kepada tiga jenis: distinction 

meme; strategy meme dan association meme. Pada hakikatnya, peran meme adalah: 

Meme dapat berkembang untuk mewujudkan tiga suksesnya sendiri, tanpa 

menghiraukan kepentingan manusia yang benaknya dimanfaatkan. Inilah yang dapat 

menjelaskan, mengapa siaran kekerasan misalnya, terus saja diproduksi dan 

dinikmati, kendati setiap orang mengetahui bahayanya.
65

 

Terdapat tiga jalur utama yang digunakan oleh meme untuk menulari benak 

manusia: (1) Pengulangan (repetition); (2) Ketegangan (cognitive dissonance) dan 

(3) Menunggangi (free riding). Iklan, dikategorikan sebagai repetition, beberapa 

pengertian yang mengganggu ketenangan hati termasuk cognitive dissonance dan 

segala gagasan yang menanggulangi naluri manusia, seperti: lapar, seks, dan 

mempertahankan diri termasuk free riding.
66

 

 

3. Teori Asimilasi, Akulturasi dan Modal Sosial sebagai Dasar Pengembangan 

Dakwah 
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Aktifitas dakwah dengan tujuan utama melakukan perubahan masyarakat, 

tidak akan tercapai bila dilepaskan dari analisis sosial yang berpijak pada teori-teori 

sosial yang ada. Justru dengan menggunakan teori-teori tersebut sebagai pijakan 

perubahannya akan menjadikan proses perubahan sosial yang diharapkan akan 

mudah dicapai.  

Membahas tentang interaksi sosial dalam masyarakat hubungannya dengan 

upaya melakukan perubahan sosial masyarakatnya, maka hal penting yang menjadi 

dasar analisis adalah bagaimana proses-proses sosial yang terjadi, diantaranya 

menyangkut asimilasi, akulturasi dan modal sosial yang ada dalam masyarakat 

tersebut. 

a. Asimilasi 

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, assimilare yang berarti ‛menjadi 

sama‛.
67

 Kata tersebut dalam Bahasa Inggris adalah assimilation, sedangkan dalam 

Bahasa Indonesia menjadi asimilasi, yang sinonimnya adalah pembauran. Asimilasi 

merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditanda>’i  

dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat 

diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu 

melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu 

kelompok tersebut melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran 

unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu 

menyerap kebudayaan kelompok lainnya. 

Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar 

kebudayaan, asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila terdapat: (1) 

                                                             
67

D. Hendropuspito, Sosiologi Semantik  (Yogyakarta: Kanisius, 1989),  h. 233. 



59 
 

kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, (2) individu-individu 

sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam 

waktu yang relative lama. (3) kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia 

tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya golongan-

golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan 

mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal ini, golongan minoritas 

merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan menyesuaikannya dengan 

kebudayaan golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan 

kepribadian kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa perubahan identitas etnik dan kecenderungan 

asimilasi dapat terjadi jika ada interaksi antar kelompok yang berbeda, dan jika ada 

kesadaran masing-masing kelompok. 

Pada kasus yang lain, berbagai proses asimiasi yang pernah diteliti oleh para 

ahli membuktikan bahwa hanya dengan pergaulan antar kelompok-kelompok secara 

luas dan intensif saja, belum tentu terjadi proses asimilasi jika diantara kelompok-

kelompok yang berhadapan itu tidak ada sikap toleransi dan simpati satu terhadap 

yang lain.  

Milton M. Gordon
68

 mengemukakan suatu model asimilasi yang terjadi 

dalam proses yang multi tingkatan (multi stages of behavioral assimilation). Model 

asimilasi ini memiliki tujuh tingkatan: 

1) Asimilasi budaya atau perilaku (cultural of behavioral assimilation), 

berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri 

dengan kelompok mayoritas. 
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2) Asimilasi structural (structural assimilation), berkaitan dengan masuknya 

kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam perkumpulan dan pranata 

pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas. 

3) Asimilasi perkawinan (marital assimilation), berkaitan dengan perkawinan 

antar golongan secara besar-besaran. 

4) Asimilasi identifikasi (identification assimilation), berkaitan dengan 

kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas. 

5) Asimilasi penerimaan sikap (attitude receptional assimilation), menyangkut 

tidak adanya prasangka dari kelompok mayoritas. 

6) Asimilasi penerimaan perilaku (behavior receptional assimilation), ditanda>’i  

dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas. 

7) Asimilasi kewarganegaraan (civic assimilation), berkaitan dengan tidak 

adanya benturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok 

mayoritas.  

Teori tujuh tingkatan asimilasi Gordon, sebenarnya tetap relevan digunakan 

dalam menganalisis proses asimilasi, namun teori ini akan sulit diaplikasikan dengan 

utuh. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang memiliki kondisi 

sosial dan ekonomi yang berbeda, sementara keadaan struktur sosial dan ekonomi 

tersebut sangat mempengaruhi proses asimilasi.  

b. Akulturasi 

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-

unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri 
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tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini 

terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh 

oleh unsur-unsur kebudayaan asing (covert culture), dengan bagian kebudayaan yang 

mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (overt culture). 

Covert culture misalnya, system nilai budaya, keyakinan-keyakinan keagamaan yang 

dianggap keramat, adat yang sudah dipelajari dalam proses sosialisasi individu 

warga masyarakat, dan adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam 

masyarakat. Sedangkan overt culture misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat 

dan benda-benda berguna, ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, serta rekreasi 

yang memberi kenyamanan. 

Menurut pakar Antropologi bahwa proses akulturasi terjadi dalam berbagai 

bentuk, yaitu sebagai berikut: 

1) Substitusi, yaitu unsur budaya lama diganti dengan unsur budaya baru yang 

memberikan nilai lebih bagi para penggunanya. Contohnya, para petani 

mengganti alat membajaknya dengan mesin bajak seperti tractor. 

2) Sinkretisme, yaitu unsur-unsur budaya lama yang berfungsi padu dengan 

unsur-unsur budaya yang baru sehingga membentuk system baru. Perpaduan 

ini sering terjadi dalam system keagamaan , contohnya agama Trantayana di 

zaman Singosari yang merupakan perpaduan antara agama Budha dan Hindu. 

Demikian juga pada tradisi keagamaan Orang Jawa yang masih 

memperlihatkan perpaduan antara agama Hindu dan Islam. 

3) Addition (Penambahan), yaitu unsur budaya lama yang masih berfungsi 

ditambah unsur baru sehingga memberikan nilai lebih. Contoh misalnya, 
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beberapa alat transportasi local sederhana dimodifikasi dengan menggunakan 

mesin bermotor. 

4) Deculturation (Penggantian), yaitu unsure budaya lama hilang karena diganti 

dengan unsur baru. Sebagai contoh system komunikasi sederhana seperti 

surat menyurat digantikan oleh system komunikasi yang canggih, seperti 

telepon dan hand phone. 

5) Originasi, yaitu masuknya unsur budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal 

menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai 

contoh misalnya, listrik masuk desa. Listrik tidak saja menggantikan fungsi 

lampu teplok, tetapi juga sekaligus mengubah perilaku masyarakat desa 

akibat masuknya berbagai media, seperti televise, radio, film dan lain-lain. 

6) Rejection (penolakan), yaitu akibat adanya proses perubahan sosial budaya 

yang begitu cepat menimbulkan dampak negative berupa penolakan dari 

sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap 

proses pencampuran tersebut. Salah satu contoh, masih ada sebagian orang 

yang menolak berobat ke dokter dan lebih percaya ke dukun. 

Proses asimilasi  dapat saja terjadi dalam masyarakat dalam kondisi-kondisi 

tertentu. Disadari atau tidak,  proses  asimilasi dengan 6 bentuk di atas terjadi di 

lingkungan sosial kita. Hampir tidak mungkin dari 6 bentuk akulturasi tersebut 

terjadi secara bersamaan sekaligus, namun diantaranya boleh jadi 2 atau 3 bentuk 

akulturasi terjadi sekaligus.  

c.  Modal Sosial 

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk 

bekerja sama demi mencapai tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan 
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organisasi.
69

  Atau secara lebih komphrensif, Burt mendefinisikan modal sosial 

sebagai kemampuan masyarakat untuk bersosialisai, berhubungan antara satu dengan 

yang lain dan selanjutnya menjadi kekuatan  penting dalam ekonomi dan aspek 

eksistensi sosial lainnya.
70

 

Modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang 

menjadikan hal ini sebagai perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam 

anggota kelompok secara bersama-sama. Juga menurut Solow, modal sosial sebagai 

serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang 

dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi 

untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktifitas 

Dalam kajian modal sosial perhatian banyak dijatuhkan pada hubungan 

interaksi sosial atau hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok 

masyarakat lainnya. Dimensi-dimensi lain pula yang menarik perhatian ialah 

mengenai tipologi modal sosial yaitu mengenai bagaimana pola-pola interaksi 

beserta konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk bonding/eksklusive atau 

berbentuk bridging/inclusive. Keduanya memiliki sifat-sifat berbeda di dalamnya. 

Pertama, modal sosial bonding/eksklusive atau modal sosial terikat 

cenderung bersifat eksklusif, dimana sifat-sifat yang terkandung hanya terbatas pada 

interaksi masyarakat kelompok itu sendiri, konsep ide, relasi, serta perhatian lebih 

berinteraksi ke dalam inward looking, ragam masyarakat ini pada umumnya 

homogen. Kelompok masyarakat ini lebih disebut sacred society. Sacred society 

mengedepankan dogma tertentu dan mempertahankan sifat masyarakat yang 
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totalitarian, chierarchical serta tertutup. Dimana pola interaksi sehari-hari 

mengedepankan norma yang menguntungkan anggota kelompok hierarki tertentu 

serta feudal. Walaupun kelompok masyarakat ini memiliki keeksklusifan yang kuat, 

namun tidak kuat untuk menciptakan modal sosial yang kuat. Walaupun masyarakat 

ini bersifat inward looking bukan berarti masyarakat ini tidak mempunyai modal 

sosial, modal sosial itu ada akan tetapi hanya mempunyai akses terbatas serta 

kekuatan yang terbatas pula dalam satu dimensi saja. Dimensi ini yakni kohesifan 

dimana pola nilai yang melekat lebih tradisional.  

Kedua, modal sosial bridging/inclusive atau modal sosial yang menjembatani 

disebut sebagai asosiasi, grup, atau lebih umum kita menyebutnya masyarakat. 

Prinsip yang dianut berdasarkan keuniversalan tentang persamaan, kebebasan, serta 

nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian. Prinsip tersebut menjunjung nilai-nilai 

kemanusiaan, penghormatan terhadap hak azasi setiap anggota dan orang lain yang 

merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, grup, kelompok atau suatu 

masyarakat. Kehendak kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan 

orang lain, berempati terhadap situasi yang dihadapi orang lain adalah merupakan 

dasar-dasar ide humanitarian. 

Sebagai konsekuensinya, masyarakat yang menyandarkan pada bridging 

sosial capital biasanya heterogen dari berbagai ragam unsur latar belakang budaya 

dan suku. Setiap memiliki akses yang sama untuk membuat jaringan atau koneksi ke 

luar kelompoknya dengan prinsip persamaan, kemanusiaan dan kebebasan yang 

dimiliki . Bridging sosial capital akan membuka jalan untuk lebih berkembang 

dengan kemampuan menciptakan networking yang kuat, menggerakkan identitas 

yang lebih luas dan reciprocity yang lebih variatif, serta akumulasi ide yang 
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memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang 

lebih diterima secara universal. 

Menurut Coleman, tipologi masyarakat bridging sosial capital dalam 

gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi  fight for (berjuang untuk). 

Yaitu yang mengarah pada pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh kelompok. Pada keadaan tertentu jiwa gerakan lebih 

diwarnai oleh semangat fight against yang bbersifat member perlawanan terhadap 

ancaman berupa kemungkinan runtuhnya simbol-simbol dan kepercayaan-

kepercayaan tradisional yang dianut oleh kelompok masyarakat. Pada kelompok 

masyarakat yang demikian ini, perilaku kelompok yang dominan adalah sekedar 

hasrat bersolidaritas (solidarity making). 

Bentuk modal sosial yang menjembatani umumnya mampu memberikan 

kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil 

kajian di banyak Negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya modal sosial  yang 

menjembatani ini memungkinkan perkembangan di banyak dimensi kehidupan, 

terkontrolnya korupsi, semakin efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, 

mempercepat keberhasilan menekan kemiskinan, kualitas hidup manusia meningkat 

dan bangsa menjadi jauh lebih kuat.
71

 

Modal sosial, asimilasi dan akulturasi sebagai proses perubahan di 

masyarakat menjadi penting dihubungkan dengan proses perubahan masyarakat yang 

menjadi tujuan dakwah. Proses perubahan tersebut sepanjang ke arah yang positif, 

maka dakwah dapat diposisikan sebagai aktifitas yang mendukung perubahan sosial 

tersebut. Namun bila proses perubahan tersebut mengarah kepada budaya asing yang 
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bertolak belakang dengan dakwah, maka dakwah harus meresponnya dengan 

melakukan upaya-upaya perlawanan agar proses perubahan itu tidak terjadi. 

Selanjutnya dengan analisis asimilasi dan akulturasi yang terjadi di masyarakat, para 

da>’i  atau subyek dakwah dapat melakukan pengembangan dan perencanaan dakwah 

secara lebih tepat. 

C. Pendekatan Dakwah Komunikatif 

Diantara problem dakwah saat ini adalah tidak efektifnya dakwah yang 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para da>’i  tentang komunikasi dakwah yang 

efektif. Para da>’i  selalu saja terikat pada pengetahuan materi yang monoton dan 

tidak menerapkan teori-teori komunikasi dalam proses dakwahnya. Padahal, proses 

dakwah itu sendiri merupakan proses komunikasi, dimana da>’i  berperan sebagai 

komunikator dan mad’u>  sebagai komunikannya. Diantaranya juga terdapat materi, 

media dan efek yang hendak dicapai. Karena itu pendekatan dakwah yang 

komunikatif mutlak dilakukan para da>’i  dalam aktifitas dakwahnya. 

Pendekatan dakwah komunikatif inilah yang akan dibahas dalam sub ini, 

yaitu meliputi komunikasi persuasif, dialogis dan penerima aktif.  

1. Persuasif  

Persuasif  dalam konteks komunikasi interpersonal menunjukan bahwa 

seseorang mencoba membujuk  orang lain supaya berubah, baik dalam kepercayaan, 

sikap, maupun perilakunya. Dalam kehidupan sehari–hari, hubungan interpersonal 

memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, terutama 

hubungan interpersonal itu mampu memberikan dorongan kepada orang tertentu 

yang berhubungan dengan perasaan, pemahaman informasi, dukungan, dan berbagai 
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bentuk komunikasi yang membantu seseorang untuk  memahami harapan-harapan 

orang lain. Persuasi dalam konteks komunikasi massa menunjukan bahwa seseorang 

berusaha membujuk sekelompok orang agar mereka bisa berubah, baik dalam 

kepercayaan, sikap, maupun perilakunya. 

Secara umum terdapat tiga model komunikasi, yaitu: model komunikasi 

linier, model komunikasi dua arah, dan model komunikasi tranksaksional.
 
Dalam 

model komunikasi linier atau satu arah ( one-way view of Communication) 

komunikator memberikan suatu stimulus dan komunikan memberika respons atau 

tanggapan yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Model 

komunikasi dua arah adalah model komunikasi interaksional yang merupakan 

kelanjutan dari pendekatan linier.  Pada model ini terjadi komunikasi umpan balik 

(feedback). Ada sender  yang mengirimkan informasi dan ada receiver  yang 

melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon balik terhadap pesan dari 

sender. Dengan demikian, komunikasi berlangsung dalam proses dau arah (two-way)  

atau perputaran arah (cyclical process), dimana setiap partisipasi memiliki peran 

ganda, pada satu waktu bertindak sebagai sender  dan pada waktu yang lain berlaku 

pada  recciver. 

Model komuniksai transaksioanal yaitu komunikasi yang hanya dapat 

dipahami dalam konteks hubungan (relationship) diantara dua orang atau lebih. 

Proses komunkasi menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-

masing pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki konten pesan yang 

dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi. Ketika seseorang mempengaruhi 

orang lain, maka ia ‚menyuntikkan satu ampul‚ persuasi kepada orang lain, sehingga 

orang lain tersebut melakukan apa yang ia kehendaki.  
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Salah satu cara efektif untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain adalah 

pemanfaatan media komunikasi. Pemanfaatan media untuk menyebar luaskan ajaran 

Islam sangat penting karena dalam teori stimulus respons (stimulus-respons theory) 

dijelaskan bahwa ada keterkaitan yang erat antara pesan-pesan media dan reaksi 

audience. Dalam perkembangannya, Melvin DeFleur dan Ball-Rokeach
72

 melakukan 

modifikasi terhadap teori stimulus-respons ini dengan teori yang dikenal sebagai 

perbedaan individu dalam komunikasi massa (individual differences). Dalam teori ini 

diasumsikan bahwa pesan-pesan media berisi stimulus tertentu yang berinteraksi 

secara berbeda-beda dengan karakteristik yang dimiliki oleh audience. Teori DeFleur 

dan Ball-Rokeach ini secara ekplisit telah mengakui adanya intervensi variable-

variabel psikologi yang berinteraksi dengan terpaan media massa dalam 

menghasilkan efek. Berangkat dari teori perbedaan individu dan stimulus-respons 

ini, DeFicur dan Baii-Rokeach mengembangkan model psikodinamik  yang 

didasarkan pada keyakinan bahwa  kunci dari persuasi yang efektif terletak pada 

modifikasi struktur spikologis internal individu. Melalui modefikasi inilah respons 

tertentu yang diharapkan muncul dalam perilaku individu akan tercapai. Esensi dari 

model ini adalah fokusnya pada variable-variabel yang berhubungan dengan individu 

sebagai penerima pesan, suatu kelanjutan dari asumsi sebab akibat dan mendasarkan 

pada perubahan sikap sebagai ukuran bagi perubahan perilaku. 

 Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa masyarakat dengan berbagai latar 

kehidupan sosial budayanya tidak mudah untuk didakwahi dengan pendekatan 

konvensional, berupa dakwah lisan seperti ceramah atau tablig. Masyarakat yang 

sangat plural dalam aspek sosial budayanya itu memiliki banyak problem, baik 
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berupa problem individu, keluarga maupun sosial. Karena itu pendekatan dakwah 

dengan komunikasi persuasive tidaklah cukup untuk mengubah masyarakat ke arah 

yang dikehendaki Islam. Komunikasi efektif tetap membutuhkan analisis sosial 

berupa pemetaan sosio kultur sehingga akan jelas problem yang dihadapi oleh obyek 

dakwah.  

Selanjutnya yang tak kalah pentingnya juga ialah persoalan kredibilitas da>’i . 

Untuk persoalan ini, masyarakat sebagai obyek dakwah atau mad’u>  sangat peka 

dalam mengamati siapa yang mengajak mereka, bagaimana orangnya, seperti apa 

akhlak dan tingkah lakunya, bagaimana keluarganya, dan lain sebagainya. Intinya, 

masyarakat sangat memperhatikan kredibilitas seseorang yang hendak mengajak 

mereka untuk berubah. Bagaimanapun kemampuan komunikasi da>’i  dalam 

mempersuasi orang tetapi bila kredibilitas sang da>’i  telah atau pernah cacat, maka 

hampir bisa dipastikan dakwahnya sia-sia. Karena itu Alquran menyebut kegiatan 

dakwah sebagai ahsan al qawl  yang berarti ucapan yang baik. Artinya bukan saja 

cara pengucapannya yang baik, tetapi kontennya juga harus baik.
73

 

Di samping faktor kredibilitas da>’i , faktor lain yang perlu diperhatikan 

dalam mempersuasi orang lain adalah isi pesan yang disampaikan. Penjelasan 

mengenai hal ini dapat ditemukan dalam teori penguatan (reinforcement theory) 

bentuk penguatan itu, seperti; pemberian perhatian (attention), pemahaman 

(comprehension), dan dukungan penerimaan (acceptance). Sebelum pendapat atau 

pandangan baru diadopsi, audiens biasanya mempertimbangkan aspek atensi, 

komprehensi, dan akseptasi (perhatian, pemahaman, dan dukungan penerimaan). 
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Dalam hal ini komunikator harus menyusun pesan-pesan yang menarik perhatian dan 

mudah dipahami oleh audiens.  

2. Dialogis  

Proses dialogis menunjukan adanya kesesuain antara pesan yang di 

sampaikan dengan kebutuhan audiensi dan situasi yang mengintarinya. Dalam suatu 

proses komunikasi terdapat dua orang atau lebih yang membawa latar belakang dan 

pengalaman mereka masing-masing ke dalam suatu peristiwa komunikasi. 

Komunikasi yang dialogis menunjukan adanya situasi timbal balik dimana setiap 

pihak menciptakan setiap pesan yang dimaksudkan untuk memperoleh respons 

tertentu dari pihak lainya.  

Dakwah komunikatif dikatakan bersifat dialogis karena mampu 

menyesuaikan pesan-pesan dakwah dengan kondisi individual dan sosial mad’u> . 

Artinya ada proses interaktif antara cita ideal dakwah dengan kecenderungan yang 

dimiliki oleh mad’u>   perbedaan karakter dan problematika yang dimiliki oleh mad’u>   

membuat rencana dan pelaksanaan dakwah juga harus berbeda dari segi metode dan 

prioritas materi-materi dakwah sebab metode dakwah menyangkut bagaimana 

seharusnya dakwah itu dilaksanakan.
74

 Dakwah yang hanya berorientasi pada cita-

cita dakwah semata, tanpa memperhatikan karakteristik mad’u>  akan melahirkan gap 

antara cita ideal dakwah dengan realita sosial umat. Satu metode yang di terapkan 

untuk semua sasaran dakwhah yang berbeda-beda karaktenya akan melahirkan 

kegiatan dakwah yang menoton dan membosankan. Hal ini merupakan usaha yang 

kurang bijaksana, Menganggap sasaran dakwah sebagai mahluk yang tidak 
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mempunyai kemauan. 
75

 Memilih metode dakwah yang tepat sesuai dengan kondisi 

mad’u>  menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan dakwah karenanya, 

dakwah harus selalu actual dan factual. 

 Aktifitas dakwah harus mempertimbangkan kondisi sosial yang mengitarinya 

sehingga aktifitas dakwah tersebut memiliki relevansi dengan realitas sosial yang 

ada
76

. Parson sebagai salah seorang tokoh teori fungsionalisme structural  

berpendirian bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial 

sebelum memahami secara memada>’i  struktur sosial.
77

 Masyarakat merupakan suatu 

system sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan 

menyatu dalam keseimbangan. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setia struktur 

dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain.
78

 Teori fungsionalisme 

struktural memilki pandangan bahwa realitas sosial itu sama seperti antonomi tubuh 

manusia. Dalam anatomi tubuh manusia tidak ada bagian tubuh yang tidak 

berfungsi, semua pasti memilki fungsi. Begitu juga dalam realitas sosial, setiap 

struktur atau elemen atau struktur sosial memilki fungsi. 

Dalam melaksanakan dakwah mad’u>   sebagai bagian dari struktur sosial 

harus mendapatkan perhatian khusus. Hal-hal yang harus dapat perhatian terkait 

dengan mad’u>  adalah: umur, tingkat pengetahuan, sikap terhadap agama, jenis 

kelamin, dan kondisi sosial yang mengitarinya.
79

 Secara psikologis manusia memilki 
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beberapa aspek, yaitu: sifat-sifat kepribadian (personality traits), nilai-nilai (values), 

dan peranan (roles). Secara sosiologis manusia dapat dibedakan atas beberapa aspek, 

yaitu: nilai-nilai, adat dan tradisi, pengetahuan, keterampilan, bahasa (langue), dan 

milik kebendaan (material possessions). Manusia sebagai mahluk individu memiliki 

tiga macam kebutuhan yang harus dipenuhi secara seimbang, yaitu: kebutuhan 

kebendahan (materi), kebutuhan kejiwaan (spiritual, dan kebutuhan kemasyarakatan 

(sosial). Sebagai mahluk sosial, manusia terikat oleh tiga dimensi pokok, yaitu: 

dimensi cultural (kebudayaan dan peradaban), dimensi structural (bentuk bangunan 

hubungan sosial), dan dimensi normative (tata krama dalam pergaulan hidup sosial).  

 Kebutuhan manusia sebagai sasaran dakwah baik sebagai mahluk individu 

maupun sebagai mahluk sosial di atas harus menjadi perhatian dalam berdakwah, 

sebab keberhasilan dakwah dapat diukur melalui adanya perubahan pengetahuan, 

sikap, dan perilaku mad’u>  setelah mengikuti suatu proses dakwah. Dalam teori 

interaksi simbolis, semua tindakan, perkataan, dan ungkapan seseorang memiliki 

makna tentang apa yang sedang dipikirkan. Jadi, tindakan adalah ekspresi dari apa 

yang ada dalam pikiran seseorang.
80

 Sering ditemukan dilapangan, suatu aktivitas 

dakwah tidak mnecapai hasil yang maksimal karena para pelaksana dakwah tidak 

mempertimbangan kondisi objektif sasaran dakwah. Untuk mengantisipasi 

permasalahan ini, maka sasaran dakwah  perlu diidentifikasi dalam berbagai aspek, 

seperti: usia, pendidikan, paham keagamaan, status sosial-ekonomi, lapangan 

pekerjaan, keadaan tempat tinggal, corak budaya, dan lain sebabainya. Sejarah mana 

suatu aktivitas dakwah dapat merubah struktur sosial sasaran dakwah dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk menilai efektivitas dakwah yang dilakukan. 
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 Dalam berdakwah diperlukan pemahaman yang mamadai  mengenai konteks 

sosial yang menjadi medan dakwah. Terkait dengan hal ini, Amrullah Ahmad 

mengemukakan perlunya menerapkan teori medan dakwah. Teori nedan dakwah 

memberikan gambaran tentang kondisi teologis dan struktur sosial mad’u>   pada saat 

pelaksanaan dakwah berlangsung. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa dakwah Islam 

tidak berada dalam ruang sosial yang vakum. Dakwah berhadapan dengan 

masyarakat yang dilingkupi oleh aneka ragam nilai dan budaya. Masyarakat 

merupakan kumpulan sekian banyak individu yang terikat oleh adat, ritual, atau 

hukum-hukum tertentu. Setiap masyarakat memiliki karakteristik, pandangan yang 

berbeda-beda sehingga melahirkan watak dan kepribadian yang khas.  

 Teori medan dakwah didasarkan pada pengalaman dakwah para Nabi dan 

Rasul. Meskipun kondisi sosial yang dihadapi oleh Rasul secara fisik berbeda dengan 

kondisi sekarang, namun secara subtansi medan dakwah Rasulullah saw. memiliki 

kesamaan dengan tantangan  dakwah dewasa ini.
81

 Setiap nabi dan Rasul dalam 

melaksanakan dakwahnya senantiasa berhadapan dengan system dan struktur 

masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa struktur sosial, seperti kelompok 

penguasa, konglomerat, kaum lemah, kaum kaya, miskin dan sebagainya. Jadi 

sesungguhnya manusia-manusianya benar berganti, tetapi karakteristik sosialnya 

tetaplah sama sepanjang masa. 

3. Penerima Aktif 

 Banyak model komunikasi yang selalu menjadikan penerima pesan sebagai 

korban atau objek semata-mata. Padahal, dalam proses komunikasi, receiver 

(penerima) memiliki peran yang sangat penting. Isi pesan tidak akan memiliki 
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makna apapun tanpa diinterpretasikan oleh penerima. Hal inilah yang mendasari 

S.Hall membangun teori resepsi aktif (active recepition theory) dengan memberikan 

perhatian khusus kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi, makna 

dibangun oleh seseorang berdasarkan interpretasi ia sendiri terhadap pesan yang di 

terimaanya dan ia dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan budaya yang 

mengitarinya.
82

 

 Kekuatan audiens dalam menyeleksi pesan juga tergambar dari sikap audiens 

dalam memilih media tertentu sebagai sunber informasi. Penerima pesan memiliki 

kebebasan untuk memilih media yang dikehendakinya. Kekuatan audiens dalam 

menyeleksi pesan-pesan yang diterima di jelaskan dalam teori kegunaan dan 

kepuasan (uses and gratifications theory). Teori uses and gratification ini dapat 

dikatakan sebagai teori yang menekankan pada pendekatan manusiawi karena 

memandang bahwa manusia sebagai mahluk yang mempunyai otonomi dan 

wewenang untuk memperlakukan media. Konsumen media mempunyai kebebasan 

untuk memutuskan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Interaksi 

seseorang dengan media terjadi melalui pemanfaatan media oleh orang tersebut 

(uses) dan kepuasan tersebut, antara lain: pelarian dari rasa khawatir, peredaan rasa 

kesepian, dukungan emosional, perolehan informasi, dan kontak sosial.  

 Asumsi dasar dari teori ini berkisar pada keberadaan kebutuhan sosial 

seseorang dengan fungsi informasi yang terjadi pada media. Dalam kaitan ini, Alexis 

S. Tan
83

pernah menyebutkan bahwa masyarakat atau audiens sadar betul akan 

kebutuhan-kebutuhanya dan sadar akan alasan-alasan mereka yang menggunakan 
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media. Lebih lanjut, Littlejohn menjelaskan bahwa: pertama, audiens atau 

masyarakat dalam komunikasi massa itu bersifat aktif dan mempunyai tujuan yang 

terarah; kedua, audiens atau masyarakat secara luas bertanggung jawab  atas 

pemilihan media untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. Artinya, masyarakat 

atau audiens itu mengetahui akan kebutuhan-kebutuhanya dan bagaimana cara 

memenuhinya; ketiga, media harus bersaing dengan media lainya dalam hal 

pemenuhan kebutuhan audiensnya.
84

 

 Teori uses and gratification ini bertujuan untuk menjawab atau menjelaskan 

bagaiman petermuan antara kebutuhan seseorang dengan informasi yang terdapat 

dalam media. Dalan teori ini, audiens tidak lagi dipandang sebagai orang pasif 

menerima begitu saja semua informasi yang disajiakan oleh media, tetapi mereka 

berlaku aktif, selektif, dan kritis terhadap semua informasi yang disajikan oleh 

media.  

Proses komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif kognitif 

dan prespektif perilaku. Komunikasi dalam prespektif kognitif menggunakan 

lambang-lambang (symbols) untuk mencapai kesamaan makna atau berbagai 

informasi tentang satu objek atau kejadian. Informasi adalahsuatu fakta,opini, dan 

gagasan dari satu partisipasi kepada partisipan lain melalui penggunaan kata-kata 

atau lambing lainya.
85

 Jika pesan yang disampaikan diterima secara akurat, maka 

penerima (receiver)  akan memiliki informasi yang sama seperti yang dimiliki oleh 

pengirim (sender). Dalam perspektif perilaku,komunikasi merupakan perilaku verbal 

atau simbolis di mana sender berusaha mendapatkan satu efek yang dikehendakinya 
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pada receiver. Komunikasi ada karena adanya satu respons melalui lambang-

lambang verbal di mana simbol verbal tersebut bertindak sebagai stimulus untuk 

memperoleh respons. Dari kedua perspektif ini, terlihat bahwa dalam komunikasi 

terdapat beberapa unsur yang saling terkait. 

 Dalam prakteknya, kegiatan komunikasi selalu berhadapan dengan orang 

atau komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda beda. Dalam 

perspektif komunikasi antarbudaya, masalah utama dalam komunikasi sering 

disebabkan oleh kesalahan dalam memahami budaya orang lain. Budaya 

memengaruhi manusia sejak dalam kandungan hingga mati, bahkan setelah mati pun 

seseorang dikuburkan dengan cara-cara yang sesuai dengan kebudayaannya. Manusia 

belajar berfikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan hal-hal yang baik dan 

patut menurut budayanya. Orang-orang memandang dunia mereka melalui kategori-

kategori, konsep-konsep, dan label-label yang telah dihasilkan oleh budaya mereka 

masing-masing. Apa yang orang-orang lakukan, bagaimana mereka bertindak, 

bagaimana  mereka hidup dan berkomunikasi, merupakan respon terhadap fungsi-

fungsi dari budaya mereka. Bila realitas budaya itu beraneka ragam, maka beraneka 

ragam pula praktik-praktik komunikasi. 

 Dalam komunikasi terjadi proses pemberian makna. Setiap orang 

memberikan makna terhadap peristiwa dan fenomena berdasarkan pengalaman 

budayanya masing-masing. Jadi, setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda-

beda, karena masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-

beda pula. Pemberian makna pada pesan dalam banyak hal dipengaruhi oleh budaya 

penyandi balik pesan. Bila yang ditafsirkan disandi dalam suatu budaya lain, 

pengaruh-pengaruh dan pengalaman-pengalaman budaya yang menghasilkan pesan 
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mungkin seluruhnya berbeda dari pengaruh-pengaruh dan pengalaman-pengalaman 

yang digunakan yang menyandi balik pesan. Akibatnya, bisa saja timbul kesalahan-

kesalahan dalam melakukan pemaknaan pesan yang tidak dimaksudkan oleh sumber 

pesan. Kesalahan kesalahan ini diakibatkan oleh orang-orang yang berlatar belakang 

budaya yang berbeda dan tidak dapat memahami satu sama lainnya dengan akurat.
86

 

Budaya memengaruhi seseorang dalam melakukan komunikasi. Prasangka-

prasangka rasial dan kesukuan dapat menjadi penghambat komunikasi antar budaya. 

Prasangka tersebut disebabkan oleh persepsi yang keliru. Keberhasilan suatu 

aktivitas dakwah dapat dilihat pada tingkat penerimaan audiens atau sasaran dakwah 

(mad’u> ). Suatu aktivitas dakwah tidak terjadi dalam konteks sosial yang ‘hampa’ 

perubahan. Dakwah berhadapan dengan dinamika sosial yang senantiasa berubah 

dari waktu ke waktu. Karena dakwah berlangsung dalam suatu ruang sosial yang 

kompleks, maka dalam proses dakwah terjadi dialektika antara cita ideal Islam 

dengan realitas sosial yang dihadapi.  

Efektivitas dakwah bukan diukur melalui gelak tawa, tepuk riuh, dan ratap 

tangis pada pendengarnya. Efektivitas dapat dilihat dari bekas (atsar) yang 

ditinggalkan dalam pikiran mad’u>   dan terjamin dalam bentuk perilaku. Karenanya, 

dakwah dianggap efektif apabila berhasil membentuk pribadi dan tatanan sosial yang 

sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 

 Untuk mencapai keberhasilan dalam berdakwah, maka diperlukan penerapan 

metode dakwah yang tepat dan sesuai dengan situasi sosial yang dihadapi, sebab 

situasi sosial tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk sikap 

                                                             
86

 S. Hall, ‚Encoding/Decoding.‛ In S. Hall et al. (eds), Culture, Media, Language, (London: 

Hutchinson, 1981), 



78 
 

dan tingkah laku mad’u> .87
Teori resepsi aktif menekankan bahwa setiap komunitas 

memiliki ‘local knowledge’ yang memengaruhi setiap anggotanya dalam melakukan 

interaksi sosial dan menerima ide-ide moderenisasi dan pembangunan, ‘local 

knowledge’ ini dipengaruhi oleh budaya dan agama yang meraka anut. Dakwah 

seringkali mengalami kegagalan karna menerapkan metode yang tidak sesuai dengan 

kondisi sosial yang dihadapi.
88

 Karena situasi sosial tertentu memberikan pengaruh 

terhadap cara seseorang bersikap dan berperilaku, maka para pelaksana dakwah 

harus dapat menilai dan menimbang situasi sosial tersebut karena kondisi sosial 

memberikan rangsangan-rangsangan tertentu dalam membentuk watak dan 

kepribadian seseorang. Setiap komunitas yang berbeda selalu memiliki karakteristik 

tersendiri yang menuntut kepada metode dakwah yang berbeda pula antara satu 

dengan yagn lainnya. Penetapan metode dakwah yang didasari pada kondisi 

psikologi dan konteks sosilal yang berbeda merupakan suatu keharusan bila ingin 

mewujudkan dakwah yang efektif. 

D. Kerangka Konseptual 

Dakwah, baik sebagai sebuah konsep maupun aktifitas, hendaknya selalu 

mengacu pada kebutuhan sasarannya (mad’u> ). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 

memperoleh hasil maksimal dari tujuan dakwah, yaitu terciptanya tatanan kehidupan 

sosial dalam masyarakat yang lebih baik, secara material dan spiritual. Keselarasan 

antara konsep dan aktifitasserta tujuan dakwah ini tidak dimaksudkan mereduksi 

makna dan hakekat dakwah, tetapi lebih diarahkan pada efektifitas dan efisiensi 

dakwah.  
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Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, ( Jakarta: Gaya Gramedia, 1987), h. 72. 
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 Anwar Masy’ari, Butir-butir Problematika Dakwah Islamiyah, (Surabaya: Bina Ilmu, 

1993), h. 39. 



79 
 

Islam dengan kompleksitas ajarannya tentu tidak dapat difahami sebagai 

sebuah konsep yang statis, melainkan sebuah ajaran yang dinamis diamalkan oleh 

penganutnya dalam ruang dan waktu yang berbeda, dalam kondisi sosial budaya 

yang tidak seragam. Karena itu dakwah sebagai wadah pengembangan ajaran dan 

proses pewarisan agama dari generasi ke generasi tidak dapat dipisahkan dari realitas 

sosial budaya yang mengitarinya. Bahkan, dakwah wajib beradaptasi dengan kondisi 

sosial budaya yang dijumpainya bila ingin mencapai cita-cita idealnya. 

Secara realitas, pergumulan dakwah dengan realitas sosial menjumpai dua 

kemungkinan. Pertama, dakwah mampu memberikan out put (hasil, pengaruh) 

terhadap lingkungan, dalam arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan dan pedoman 

perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. Kedua, dakwah 

dipengaruhi oleh perubahan masyarakat, dalam arti eksistensi, corak dan sistem 

sosial masyarakat. Terhadap kemungkinan pertama, dakwah mencapai  tujuan 

idealnya yaitu terbentuknya realitas sosial baru yang lebih baik. Sementara 

kemungkinan kedua, dimana dakwah dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dapat 

dipersepsikan bahwa dakwah harus senantiasa sejalan atau mampu beradaptasi 

dengan realitas sosial yang dihadapi. Pada aspek terakhir ini dakwah mengharuskan 

perencanaan, strategi maupun managerial yang lebih serius dan profesional. 

Dalam perkembangan dakwah saat ini telah dirumuskan berbagai pendekatan 

dakwah yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi capaian dakwah, diantaranya 

pendekatan sosio kultural, yaitu dakwah yang mengedepankan cara-cara simpatik, 

bijaksana dan lebih humanis. Dakwah jenis ini dikenal dengan istilah dakwah antar 

budaya, yaitu proeses dakwah yang mempertimbangkan situasi dan kondisi mad’u>  

beserta latar belakang sosial budayanya.  
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Penelitian ini akan berusaha melakukan analisis pengembangan dakwah Kota 

Gorontalo yang berbasis pada pemetaan sosio kultural mad’u> nya. Pemetaan sosio 

kultural mad’u>  akan dilakukan dengan menganalisis kondisi sosial budaya 

masyarakat Kota Gorontalo melalui pendekatan 3 teori ilmu sosial, yaitu; teori 

modal sosial (social capital), teori asimilasi dan teori akulturasi.  Akan dilihat 

potensi modal-modal social yang ada di masyarakat maupun proses lunturnya modal 

sosial yang ada. Demikian pula proses-proses asimilasi dan akulturasi di masyarakat, 

antara penduduk asli dan pendatang, antara suku Gorontalo dan Suku non Gorontalo, 

antara tradisi lokal dan tradisi asing, maupun kultur masyarakat perkotaan dan 

perdesaan.  

Dalam melakukan pemetaan, teori-teori yang membehas tentang proses 

pemetaan juga mensyaratkan upaya melakukan pemetaan geografi dan demografi 

wilayah yang menjadi obyek. Karena itu, dalam penelitian ini pula akan dilakukan 

proses pemetaan geografi dan demografi berupa pemetaan letak wilayah, kondisi 

wilayah, jumlah penduduk, agama, pekerjaan, pendidikan, sarana dan prasarana yang 

ada, seperti sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana hiburan. Semua data yang 

diperoleh akan menjadi dasar analisis dalam melakukan pengembangan dakwahnya. 

Seterusnya, pengembangan dakwah yang akan dilakukan akan memfokuskan 

pada 3 aspek, yaitu; pendekatan dakwah, bentuk dakwah dan focus kegiatan dakwah. 

Pendekatan dakwah meliputi dakwah bi ahsani al qawl dan bi ahsani al amal. Bentuk 

kegiatan dakwah yaitu terdiri dari; Tablig, Tad}bi>r, Irsya>d dan Tat}wi>r. Sedangkan 

focus kegiatan dakwah meliputi; Khitabah, Kitabah, Futuhat, Istisyfa’, Taujih, 

Ta’lim, Mauizah, pengembangan ekonomi, pengembangan lingkungan hidup dan lain 

sebagainya. Akan dilihat kondisi sosial budaya setiap kecamatan dan kemudian 
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dianalisis pendekatan, bentuk dan fokus kegiatan apa yang harus dilakukan di setiap 

wilayah itu. 

Pendekatan komunikasi juga akan digunakan untuk melihat model 

komunikasi efektif seperti apa yang harus dilakukan untuk setiap wilayah yang ada. 

Karena diyakini bahwa setiap wilayah memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda 

sehingga model komunikasi yang akan digunakan seharusnya juga berbeda, sesuai 

dengan obyeknya.  Pada akhirnya akan diperoleh hasil penelitian sebagaimana yang 

dikehendaki oleh tujuan penelitian ini.  

 

 

  



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan atau field research, 

yaitu penulis melakukan penelitian langsung menuju ke lokasi untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
1
 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis. Artinya, penulis menganalisis dan 

menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetil untuk mendapatkan hasil 

yang akurat. 

Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.
2
 Juga dapat berarti suatu 

rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret 

situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode ini 

                                                             

1Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 

6. 
2
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 



83 
 

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.
 3
 

Penelitian ini memberikan suatu deskripsi atau gambaran tentang 

pengembangan dakwah berbasis pemetaan sosial kultur mad’u>, sehingga diharapkan 

melahirkan sebuah model dakwah sosial untuk Kota Gorontalo.  

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini berlokasi di  Kota Gorontalo. Alasan penulis memilih atau 

menetapkan lokasi penelitian ini sebagai lokasi penelitian yaitu:  

a. Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo yang masyarakatnya 

sangat plural baik dari segi agama, suku/ras, tradisi dan budaya, ekonomi, 

pendidikan dan sebagainya sehingga kehidupan sosialnya sangat dinamis.  

b. Secara kultural masyarakat Gorontalo merupakan masyarakat yang masih 

berpegang teguh pada tradisi maupun adat istiadat yang diwarisi dari nenek 

moyang masyarakat Gorontalo sendiri. Wilayah Provinsi Gorontalo sendiri 

dikenal dengan falsafahnya, “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”, 

yang dalam ritual-ritual keagamaan tertentu falsafah ini begitu kental melekat. 

c. Sepanjang penelusuran penulis Kota Gorontalo belum memiliki peta dakwah 

apalagi tentang rancangan model dakwah,  sehingga penelitian tentang hal ini 

merupakan hal yang urgen bagi umat Islam di wilayah ini.  

 

 

                                                             
3Dr. Dewi Sadiah, M.Pd., Metode Penelitian Dakwah, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 19. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pendekatan sosiologi makro adalah sebuah pendekatan yang menggambarkan 

tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai 

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pendekatan ini suatu 

fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang 

mendasari terjadinya proses tersebut.
4
 Dalam kaitannya dengan penelitian ini 

maka pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis kondisi sosial 

mad’u> serta fenomena hubungan sosial antara masyarakat  yang ada di Kota 

Gorontalo. 

2. Pendekatan budaya yaitu sebuah pendekatan yang akan digunakan untuk 

melihat budaya atau tradisi masyarakat. Pendekatan budaya dilakukan untuk 

melihat tradisi masyarakat Gorontalo khususnya yang berhubungan langsung 

dengan ritual-ritual keagamaan. Pendekatan ini dilakukan untuk 

mempertajam analisis tentang gambaran kultur mad’u> di Kota Gorontalo. 

3. Pendekatan dakwah yakni upaya untuk membuat relasi antara teori-teori 

dakwah dan fakta-fakta sosial dalam masyarakat. Hal ini didorong oleh 

asumsi bahwa dakwah dapat menjadi sebuah media untuk bisa melakukan 

rekayasa sosial. Dalam kajian studi Islam, pendekatan dakwah dapat 

dikelompokkan dalam pendekatan teologis normatif.
5
 Hal itu karena ilmu 

dakwah ditegakkan di atas landasan normatifitas yang bersumber dari Al-

                                                             
4 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)  h.39. 

Lihat juga, Mukti Ali, Metode Memahami Agama Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)  h. 31 
5Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 28  
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Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Pendekatan ini akan dilakukan 

untuk melihat kondisi faktual dakwah di Kota Gorontalo, meliputi sumber 

daya da >’i, gerakan dakwah, organisasi Islam dan program-program 

dakwahnya serta upaya-upaya pengembangannya. 

4. Pendekatan komunikasi, yaitu pendekatan penelitian yang berbasis pada ilmu 

komunikasi. Komunikasi itu sendiri  adalah suatu proses memberikan 

pengertian dengan cara pemindahan pesan.
6
 Upaya memberikan pengertian 

ini maksudnya agar terjadi kesamaan makna akan suatu obyek komunikasi 

tertentu.
7
 Komunikasi itu sendiri adalah sebuah proses yang melibatkan 

orang-orang-orang yang mengirim dan menerima pesan.
8
 Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, maka pendekatan komunikasi digunakan untuk melihat 

proses dakwah yang dilakukan para dai sebagai subyek komunikasi dan 

bagaimana respon mad’u sebagai obyek dakwah.  

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini dapat disebut sebagai 

pendekatan multidispliner sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan 

penelitian yang bermutu. 

 C. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis data, yaitu: 

 

 

                                                             
6H.A.W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 8   
7Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1999) h. 9  
8A.S. Achmad, Komunikasi, Media Massa, dan Khalayak (Ujung Pandang: Hasanuddin 

University Press, 1992) h.1  
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1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil 

langsung dari para informan kunci (key informan) yang dalam hal ini antara lain; 

data-data dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, Kementrian Agama Kota 

Gorontalo, lembaga dakwah, organisasi Islam, para dai, akademisi, maupun tokoh-

tokoh agama, tokoh adat dan atau masyarakat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para 

informan akan tetapi melalui dokumen.
9
 Data sekunder dalam hal ini adalah data 

yang berupa dokumentasi penting menyangkut profil Kota Gorontalo, program dan 

kegiatan dakwah yang ada pada organisasi-organisasi dakwah maupun dokumen 

berupa file-file yang dibutuhkan berhubungan dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada obyek yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai instrumen 

sebagai berikut:  

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian 

untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya 

                                                             

9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. XII; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 137. 
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mengumpulkan data penelitian.
10

 Observasi atau pengamatan difokuskan kondisi 

sosial dan kultur masyarakat Kota Gorontalo sebagai obyek dakwah atau mad’u. 

Selebihnya adalah pengamatan terhadap lembaga-lembaga dakwah dan para da’i 

sebagai pengelola dakwah. Pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan dengan cara 

observasi pertisipant dan non partisipant. Observasi partisipant yaitu peneliti berada 

dalam kegiatan yang dilakukan semisal kegiatan dakwah di masyarakat. Sedangkan 

observasi non partisipant yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung hanya menjadi 

pengamat independent, misalnya saat pengamatan terhadap organisasi-organisasi 

Islam yang ada serta kegiatan/program yang dilakukan. Pengamatan non partisipan 

juga dilakukan untuk mengamati aktifitas dai dan pendekatan-pendekatannya dalam 

membina mad’u.  

2. Wawancara 

Wawancara atau interview yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-

orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam 

hal ini terhadap Camat se Kota Gorontalo, Kepala Kepolisian Sektor se Kota 

Gorontalo,  para pegawai di Kementrian Agama Kota Gorontalo, pengurus 

lembaga/organisasi masyarakat Islam, para dai, akademisi  sosiologi dan dakwah, 

maupun pihak-pihak yang memiliki informasi yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan 

yang berhubungan langsung dengan penelitian. 

 

                                                             

10
Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: Gajah 

Mada University Press, 2006), h. 74. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
11

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis, dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti peraturan-paraturan, buku profil, catatan harian dan dokumentasi lainnya.
12

 

Dokumen yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

buku atau dokumen tentang keadaan geografis, demografis, budaya, agama dan 

pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Termasuk pula dokumen-dokumen sejarah, 

Surat-surat Keputusan dan atau foto-foto maupun file-file yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini.  

E. Instrumen Penelitian  

 Penelitian yang berkualitas dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas 

pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data.
13

 Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai 

key instrumen, artinya peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian 

disesuaikan dengan metode yang digunakan. Penulis menggunakan beberapa jenis 

instrumen yaitu: 

                                                             

11
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), h. 

202. 

12
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 158. 

13
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 62.  
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1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman observasi yang digunakan 

pada saat proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara dan instrumen lain berupa alat perekam maupun kamera 

guna kepentingan dokumentasi. 

 3. Check list dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip, Surat Keputusan, foto kegiatan, dan lain-lain. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan 

data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. 

Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang 

kondisi sosio kultur wilayah di Kota Gorontalo, membuat pemetaan wilayah dakwah 

dan selanjutnya membuat konstruksi pengembangan dakwahnya.. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana 

yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data (display data) dan verifikasi data atau penarikan 

kesimpulan.
14

 Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan 

langkaah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data, yaitu penulis merangkum dan memilih beberapa data yang 

penting yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian 

                                                             

14
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 246.  
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disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan 

begitu, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam 

penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga 

kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

Hubermen dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga 

berupa grafik, matrik, network, dan chart.15
 

Penyajian data, yaitu data yang sudah diorganisir secara keseluruhan. Data 

yang sifatnya kuantitatif seperti data geografi dan demografi, jumlah da’i, lembaga-

lembaga dakwah, sarana dan prasarana dan lain-lain disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik maupun diagram, sedangkan data yang sifatnya kualitatif seperti sikap, 

prilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. 

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data 

Verifikasi data, yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur 

melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan 

tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat mengurangi bobot 

disertasi. 

                                                             

15
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 249. 



91 
 

H. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk 

kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap 

data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data 

yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.
16

 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk 

memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian 

ini. 
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3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara 

dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang 

valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.
17
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 373.  



 
 

BAB IV 

PENGEMBANGAN DAKWAH BERBASIS PEMETAAN 

SOSIO KULTURAL MAD’U> >< DI KOTA GORONTALO 

A. Islamisasi dan Pengembangan Dakwah di Gorontalo Perspektif Historis 

Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia 

Timur, selain Ternate dan Bone. Penyebaran Islam ke Gorontalo diperkirakan ada 

sejak abad ke 14 ditandai dengan adanya salah satu tokoh penyebaran agama Islam 

di Gorontalo yakni Sutan Amai, kemudian diteruskan oleh Raja-raja Gorontalo pada 

abad ke-15. Menurut Ibrahim Polontalo, proses awal masuknya Islam ke Gorontalo 

hanya melalui satu jalur saja, yaitu perkawinan antara Raja Gorontalo, Amai dengan 

puteri Raja Ogomanjolo, Palasa, Tomini yang bernama Owutango.
1
 

 Secara historis dapat dikatakan bahwa proses Islamisasi di Gorontalo 

diawali dengan proses perkawinan. Dalam suasana konflik Gorontalo-Limboto, pada 

sekitar tahun 1520, Kerajaan Gorontalo di bawah kekuasaan Olongia To Tilayo 

Amai, sedangkan Olongia To Huliyaliyo dijabat oleh Tuliyabu. Dalam periode ini, 

terjadi perubahan penting dalam kehidupan masyarakat Gorontalo setelah masuknya 

agama Islam di dalam kerajaan. Raja Amai merupakan peletak dasar Islamisasi di 

Gorontalo setelah melakukan perkawinan dengan Owutango, putri Raja Palasa 

Ogomonjolo (Kumonjolo) di Siendeng Tomini, yang mempunyai pertalian darah 

dengan raja-raja Ternate.
2
 

Proses pengislaman Raja Amai dimulai dari kunjungannya untuk 

memperkuat hubungan kerja sama dengan kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini. Di 

                                                             
1
Ibrahim Polontalo, Proses Masuk dan berkembangnya agama Islam di Gorontalo, (Makalah, 

1997) h. 9  
2
Hasanuddin dan Basri Amin, Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) h. 23  
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Kerajaan Palasa, Raja Amai terpikat dan kemudian melamar Putri Owutango. 

Setelah disepakati dalam Kerajaan Palasa, akhirnya lamaran Raja Amai diterima 

dengan suatu syarat yakni Raja Amai  harus memeluk agama Islam dan begitu pula 

secara langsung adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Gorontalo harus 

bersumber pada al-Qur’an. Hal ini terbukti ketika Raja Amai melakukan pembaruan 

dalam kerajaan dengan  mengembangkan prinsip adat dan kebiasaan masyarakat 

disesuaikan dengan ajaran Islam. 

Setelah melaksanakan perkawinan, Raja Amai kembali ke Gorontalo bersama 

istrinya Putri Owutango dan didampingi oleh 8 raja-raja kecil di bawah Kerajaan 

Palasa yakni Tamalate, Lemboo, Siyendeng, Hulangato, Siduan, Sipayo, Soginti, 

dan Bunuyo. Mereka ini diharapkan bertugas membantu Raja Amai dalam 

membimbing masyarakat serta merancang adat istiadat yang berpedoman pada 

Islam. Kedatangan Raja Amai dengan para pembesar Kerajaan Palasa di Gorontalo 

disambut pembesar Kerajaan Gorontalo. Selanjutnya 8 raja-raja kecil dari Kerajaan 

Palasa diberi gelar Olongia Walu Lonto Otolopa.
3
 

Di Kerajaan Gorontalo, mereka membagi tugas sesuai dengan bidang dan 

kemampuan yang dimilikinya. Para raja ini diberikan lokasi permukiman tersendiri 

oleh Raja Amai di daerah Hunto (Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan 

sekarang). Di daerah tersebut juga didirikan sebuah tempat ibadah yang disebut Tihi 

Lo Hunto (Masjid Sultan Amai sekarang). Bangunan inilah yang menjadi pusat 

kegiatan pendidikan dan kebudayaan Islam bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan berupa dakwah dan tablig tentang keagamaan dan 

kemasyarakatan dalam hubungan dunia dan akhirat. 
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Raja Amai mulai memperkenalkan dan mengembangkan prinsip adat dan 

kebiasaan yang berlaku pada kerajaan dengan cara ajaran Islam, sehingga adat 

memegang peranan penting dalam saluran Islamisasi. Pada tahun 1530, agama Islam 

secara resmi menjadi agama kerajaan dan mengatur adat istiadat dengan 

memasukkan pengaruh Islam di dalamnya. Peran Islam sebagai agama kerajaan 

terutama dibentuk pada masa Matolodulakiki, anak Raja Amai.
4
 

Dalam kerajaan mulai ditetapkan tentang pentingnya adat istiadat 

disesuaikan dengan syariat Islam. Hasil rumusan ini dikenal dengan prinsip ‚sara’a 

topa-topanga to adati‛ yang atinya ‚syara’ bertumpu pada adat‛. Pada rancangan 

adat yang dibuat Raja Amai bersama 8 raja kecil dari Palasa telah menghasilkan 

suatu rumusan adat sebanyak 185 adat yang diberlakukan. Prinsip-prinsip adat itu 

menjadi pegangan utama dalam menjalankan pemerintahan kerajaan serta 

hubungannya dengan masyarakat yang berpola pada kehidupan Islami.
5
 

 Dapat dikatakan bahwa proses terjadinya perkawinan kedua golongan elite 

kerajaan Gorontalo dan Palasa, merupakan peristiwa penting dalam mempercepat 

saluran Islamisasi masyarakat Gorontalo pada periode awal, terlebih karena secara 

‚diplomatik‛ kedua kerajaan secara langsung berhubungan dengan Ternate. 

Perubahan serempak terjadi dalam skala luas karena kondisi ini menempatkan para 

penguasa lokal dan pengikutnya beralih memeluk agama Islam.
6
 

Meskipun demikian, harus ditekankan bahwa pada periode awal tersebut 

Islam belum mengalami perluasan signifikan  seperti pada masa-masa berikutnya di 
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abad ke -17 dan ke -18 akibat pengajaran agama dan jaringan ulama di Nusantara. 

Secara umum keberhasilan Islam disebabkan oleh suatu unsur kunci bahwa status 

politik kerajaan sebagai faktor penentu. Dengan itulah maka proses Islamisasi lebih 

mudah penerimaan dan penyebarannya di kalangan rakyat, karena raja mempunyai 

wibawa, kuasa, dan kharisma di tengah masyarakatnya. Dengan metode yang kurang 

lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Wali Songo di pulau Jawa, Raja Amai 

menjadikan Islam diterima sedikit demi sedikit di Gorontalo. Ia tidak langsung 

menghapuskan hukum-hukum adat yang sudah ada, tetapi mengintroduksi nilai-nilai 

Islam ke dalam hukum-hukum adat tersebut. 

Dari Owutango, Amai beroleh putra yang diberi nama Matolodulakiki yang 

dinobatkan menjadi raja Gorontalo tahun 1550. Perjuangan pertama dan utamanya 

adalah menjadikan Islam sebagai agama kerajaan.  Keimanan Islam yang ditanamkan 

dengan mantap oleh ibundanya dan para raja kecil dari Ogomonjolo menjadikannya 

sebagi pejuang Islam sejati. 

Melalui perjuangan yang berat, pada tahun 1563 (13 tahun setelah beliau 

memerintah), Matolodulakiki berhasil menjadikan seluruh masyarakat memeluk 

agama Islam. Untuk lebih memahami ajaran Islam, Matolodulakiki mengutus 

pembesar kerajaan guna mempelajari ajaran Islam di Ternate, sehingga ajaran Islam 

tersebut lebih ditekankan pada ajaran tauhid dan ma’rifat. Semasa pemerintahannya, 

Matolodulakiki berhasil mengembangkan proses Islamisasi dan memperluas 

strukturisasi Islam di tengah masyarakat Gorontalo dan sekitarnya. Hal ini terbukti 

dengan diberlakukannya suatu pengembangan  prinsip hukum adat yang 

berbunyi:‚Adati Hulo-hulo’a to Syara’a, Syara’a Hulo-hulo’a to Adati‛ (adat 
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bertumpu pada syara’, syara’ bertumpu pada adat). Prinsip hidup ini menempatkan 

hukum Islam menjadi setara dengan hukum adat.
7
 

Prinsip adat yang berlaku pada Kerajaan Gorontalo mengalami dinamika 

sesuai dengan kepemimpinan yang berlaku. Prinsip adat di atas berubah pada masa 

kepemimpinan Raja Eyato yang naik tahta pada tahun 1673. Raja Eyato tidak hanya 

cerdas dan ahli tata negara, tetapi juga punya kharisma, karir dan ilomata (karya)
8
 

yang memikat. Dia adalah pembuat undang-undang, diplomat ulung, juru damai dan 

pemerintahannya tergolong bagus. 

Dalam menjalankan pemerintahan, Eyato mempraktekkan demokrasi, baik 

menurut warisan sejarah Gorontalo maupun kreasinya sendiri. Ciri ajaran demokrasi 

tersebut antara lain: Pertama, kedaulatan rakyat. Jika dalam musyawarah ada 

pelantikan raja-raja sebelum Eyato dikenal pernyataan huidu lo huntu data (gunung 

menjunjung dataran), maka pada masa Eyato menjadi datahu lo huntu huidu (dataran 

menjunjung gunung). Artinya, rakyat yang memilih dan menentukan 

pimpinan/penguasa. Kedua, pembatasan kekuasaan. Dalam menjalankan ulipu 

(pemerintahan) kekuasaan terbatas dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Tugas 

maharaja adalah ‘membantu’ Tuhan dan Nabi untuk menciptakan segala kebaikan 

bagi rakyat. (2) Dalam memakmurkan rakyat, maharaja harus bertindak sesuai 

dengan sifat Tuhan yang maha Pengasih dan Penyayang seperti dicontohkan oleh 

Nabi Muhammmad saw. Agama menjadi patokan utama dalam mengendalikan 

kerajaan. (3) Pemerintahan dipimpin oleh dewan permusyawaratan.
9
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Hukum dasar yang dicanangkan oleh Matolodulakiki ‚Adati Hulo-hulo’a to 

Syara’a, Syara’a Hulo-hulo’a to Adati‛ (adat bertumpu pada syara’, syara’ bertumpu 

pada adat) pada masa Eyato disempurnakan menjadi ‚Adati Hulo-hulo’a to Syara’a, 

Syara’a Hulo-hulo’a to Quru’ani‛ (Adat bertumpu pada Syara’, Syara’ bertumpu 

pada al-Qur’an). Eyato menjadikan hukum Islam menjadi satu-satunya sumber 

hukum di kerajaan Gorontalo. Dengan demikian, sejak masuknya Islam hingga 

menjadi agama resmi kerajaan sampai hari ini telah menyatu dan menjadi identitas 

kultural masyarakat Gorontalo. 

Pengaruh Islam makin meluas terbentuk pada tahun-tahun setelah periode 

Raja Amai dan Matolodulakiki, seperti terlihat dalam pengembangan ilmu-ilmu 

agama dan peran raja yang akhirnya menggunakan Sultan. Penggunaan panggilan 

keutamaan pun sebagiannya berhubungan dengan langsung dengan keutamaan ajaran 

Islam. Kegiatan sosial yang merujuk pada Islam mulai membumi seperti 

dicontohkan oleh Baginda Biyauddin (1790) yang memulai tradisi ‚dembulo‛ berupa 

hantaran buat acara berupa beras, rempah-rempah, minyak, ayam, dan sebagainya 

untuk membantu mereka yang miskin dan tertimpa musibah. Kegiatan seperti ini 

ditanamkan Biyauddin sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pahala. 

Dalam sejarah juga dicatat baginda Mohammad Iskandar Pui Monoarfa, Ta 

Lo Tolimo (1860). Dia dikenal karena keulamaannya, panda>’i  berbahasa Arab dan 

mengkaji kitab. Beliau dikenal sebagai pengarang naskah syiar Islam di Gorontalo 

seperti turunani, zikir, syair tepuk rebana, dan lagu-lagu Islami lainnya. Istrinya 

bernama Syarifah, anak seorang ulama bernama Sayid Alwi Al-Habsyi. 

Tulisan M. Lipoeto (1949) juga memberi data dan keterangan tentang 

beberapa raja yang terkenal dalam penguatan Islam di Gorontalo. Misalnya Raja 
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Limboto, Humonggilu ke Ternate dan memerima ajaran Islam di sana, kemudian dua 

tahun setelahnya dia kembali ke Limboto untuk menyebarkan Islam. Di Ternate dia 

mengawini Putri Dju Mu’min (Raja Ternate). Raja lain yang terkenal dalam 

penguatan Islam di Gorontalo adalah Raja Bolango dan Atinggola (1752) yaitu 

Abram Duwawulu (Hubulo).
10

 

Di Suwawa, Islam dikembangkan oleh Raja Mooluadu dan dimajukan lagi 

oleh Raja Lahai, yang pernah juga menjabat Raja Limboto (1773). Di kerajaan lain, 

Raja Bone ke-21 bernama Zainuddin Abdul Rauf yang bergelar Ta Loi Hutuba (yang 

menyuruh berkhutbah), kemudian Raja Golopango yang bergelar Ta Loi Tarawe 

(yang menyuruh bertarwih). Raja Bone berikutnya  bernama Taloe E Moeda (1790) 

yang bergelar Ta Lo Toloibadati (yang suka beribadah).
11

 Dari semua gelar itu 

sangat jelas memberi simbol bahwa raja-raja tersebut mempunyai peran besar dalam 

menyebarkan Islam di Gorontalo. Setiap gelar yang mereka peroleh sangat 

berhubungan dengan karakter yang bersangkutan atau situasi tertentu pada zaman 

itu. 

Perluasan dan pendalaman serta pengajaran Islam tak bisa dilepaskan dari 

sumber-sumber pengetahuan agama, berupa kitab-kitab utama yang dipelajari dan 

dikembangkan di Gorontalo. Hal ini dibuktikan oleh Riedel dalam tulisannya tahun 

1870 yang berhasil mendaftarkan sekitar 77 kitab Islam klasik yang beredar dan 

diajarkan di wilayah Gorontalo. Kitab-kitab tersebut antara lain Zuhrat al-Muri>d 

(karya Abdus Samad al-Palimbani/ kitab tauhid) , Bida>yat al-Mubtadi’in (karya Ibnu 

Rusyd / kitab fiqih), Ihya>’ ‘Ulu>m al-Di>n (karya Imam al-Ghazali / kitab Tazkiyatun-
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nafs / tasawuf) , Kasyf al-Kira>m (karya Syaikh Muhammad Zain al-Asyi / kitab 

fiqih, tasawuf), dan Ushu>l al-I’tiqa>di (karya al-Laalika’i / kitab tauhid).12 

Dari gambaran tentang proses Islamisasi di Gorontalo terlihat bahwa 

pendekatan dakwah struktural tampak dominan dalam proses ini. Posisi politik raja 

sebagai penguasa wilayah serta kerajaan yang digunakan sebagai fasilitas untuk 

berdakwah. Meskipun demikian, dalam fase berikutnya pendekatan dakwah kultural 

mulai gencar dilakukan meskipun dengan sokongan kerajaan. Berbagai macam 

kebudayaan dan adat istiadat Gorontalo diciptakan dan diberi nuansa Islam. 

Pendekatan dakwah seperti ini memberikan gambaran bahwa dinamika 

dakwah di Gorontalo masa awal bergeliat melalui dakwah struktural di bawah 

kendali para Raja, lalu kemudian berubah melalui dakwah kultural, baik dalam 

bentuk tradisi dan adat istiadat yang bernuansa Islam maupun kultur yang terbentuk 

dari proses dinamika kehidupan manusia hingga saat ini. Penerimaan umat Islam 

terhadap berbagai bentuk kebudayaan dan adat istiadat Gorontalo semakin 

memperkuat asumsi ini. Sumber-sumber kajian Islam yang digunakan pun 

memperlihatkan corak dakwah  yang beragam. Hal itu dibuktikan dengan beragam 

kitab klasik yang digunakan baik itu menyangkut ilmu tauhid, tasawuf, atau fiqih, 

menunjukkan bahwa corak keberagamaan masyarakat Gorontalo pada masa itu tidak 

hanya didominasi satu pandangan keagamaan saja tetapi menyangkut hampir seluruh 

aspek dari ajaran Islam ini. Hal ini terus berlangsung dan dapat diamati 

fenomenanya dalam masyarakat Gorontalo hingga hari ini. 
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B. Pemetaan Sosio Kultural Mad’u >   Kota Gorontalo 
 

1. Pemetaan Geografi dan Demografi Kota Gorontalo 

Secara umum kondisi geografis Kota Gorontalo adalah sama dengan kondisi 

geografis di daerah-daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo 

terletak pada 00°28’17‛ - 00°35’56‛ LU, dan 122°59’44‛ - 123°05’59‛ BT, yang 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kawasan laut pasifik yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, khususnya dari sektor 

perdagangan, industri, jasa, kelautan, dan pariwisata. (BPS Kota Gorontalo: 2015; 

3). 

Secara keseluruhan total luas Kota Gorontalo adalah 79,03 KM
2
, yang 

masing-masing meliputi tiga wilayah kecamatan (sebelum pemekaran), yakni 

kecamatan Kota Selatan, kecamatan Kota Utara, dan kecamatan Kota Barat. Namun 

sejak akhir tahun 2003, untuk wilayah kecamatan Kota Selatan telah dimekarkan 

dan melahirkan kecamatan baru yakni Kecamatan Kota Timur, dan pemekaran 

Kecamatan Kota Barat  yang melahirkan Kecamatan Dungingi, dan pada tahun 2005 

Kecamatan Kota Utara juga melahirkan Kecamatan Kota Tengah. Dan yang terakhir 

sejak tahun 2014 Kota Gorontalo telah menjadi 9 kecamatan dengan 50 Kelurahan. 

Untuk lebih jelasnya berikut tabel keadaan kecamatan dan jumlah keluharahannya, 

termasuk luas wilayah masing-masing : 
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Tabel 1  

Kecamatan dan Kelurahan se Kota Gorontalo 
NO NAMA KECAMATAN 

(Setelah Pemekaran) 

JUMLAH 

KELURAHAN 

LUAS  

WILAYAH 

(KM
2
) 

1. Kecamatan Kota Selatan 5  Kelurahan 2,81 

2. Kecamatan Kota Utara 6  Kelurahan 8,02 

3. Kecamatan Kota Barat 7  Kelurahan 20,08 

4. Kecamatan Dungingi 5  Kelurahan 4,67 

5.  Kecamatan Kota Timur 6  Kelurahan 5,32 

6. Kecamatan Kota Tengah 6  Kelurahan 4,81 

7. Kecamatan Hulontalangi 5  Kelurahan 14,23 

8. Kecamatan Dumbo Raya 5  Kelurahan 14,04 

9. Kecamatan Sipatana 5  Kelurahan 5,05 

  50 Kelurahan Total 79,03 

Sumber:  BPS Kota Gorontalo Tahun 2015 

Berdasarkan tabel  di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kelurahan di 

Kota Gorontalo yakni 50 kelurahan, yang tersebar dalam semblan wilayah 

kecamatan, yang terdiri dari tiga kecamatan lama dan enam kecamatan hasil 

pemekaran. 

Adapun batas Kota Gorontalo meliputi : 

1. Sebelah Utara  : Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango 

2. Sebelah Timur  : Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango 

3. Sebelah Selatan  : Teluk Tomini 

4. Sebelah Barat  : Sungai Bolango, Kab. Gorontalo (BPS: 2015). 

Sementara itu berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kota Gorontalo 

memiliki tanah yang datar dan dilalui oleh tiga buah sungai yang bermuara di Teluk 

Tomini Gorontalo. Bagian Selatan diapit oleh dua pegunungan berbatu kapur dan 

berpasir. Ketinggian dari permukaan laut rata-rata antara 0-500 meter. Pesisir 

pantainya landa>’i  berpasir, sebagiannya terdapat batu kerikil, dan yang lainnya 

terdapat tebing bukit. (BPS: 2015). 
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Sebagaimana halnya wilayah lain yang berada di daerah tropis, maka Kota 

Gorontalo juga mengenal dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. 

Keadaan ini berkaitan dengan arus angin yang bertiup ke wilayah Kota Gorontalo. 

Pada bulan Oktober sampai April arus angin berasal dari Barat/Barat Laut yang 

banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim hujan. Sedangkan pada 

bulan Juni sampai September arus angin berasal dari Timur yang tidak mengandung 

uap air. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa 

peralihan pada bulan Mei dan Oktober. Sementara curah hujan berkisar antara 0 mm 

sampai 177 mm. Sedangkan suhu udara di Kota Gorontalo rata-rata disiang hari 

32,4ºC, dan dimalam hari rata-rata 23,2ºC,  dengan kelembaban udara rata-rata 77%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 

Peta Kota Gorontalo 
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Jumlah penduduk Kota Gorontalo setiap tahun mengalami perubahan, dari 

tahun 1990 sejumlah 120.313 jiwa dengan luas wilayah sebesar 79,03 Km
2
 sehingga 

kepadatan penduduk menjadi 1..522 jiwa/Km
2
. 

Sepuluh tahun kemudian yakni pada tahun 2000, penduduk Kota Gorontalo 

telah berjumlah berjumlah 134.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.703 

jiwa/Km
2
. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Gorontalo naik 

sebesar 180.127 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.279 jiwa/Km
2
. Namun 

sejak tahun 2014 jumlah penduduk Kota Gorontalo berdasarkan hasil registrasi 

kependudukan telah meningkat menjadi 192.031 jiwa dengan kepadatan penduduk 

mencapai 2.429 jiwa/Km
2
.   

Gejala pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo merupakan suatu 

keniscayaan yang bersifat alamiah, yang mana sebagai kawasan urban baru daerah 

ini menerima penduduk yang bermigrasi dari kawasan-kawasan sekitarnya, antara 

lain kawasan-kawasan Sulawesi utara (daerah bolaang mangondow kompleks), 

Sulawesi Tengah (Daerah Parigi Moutong, dan Luwuk Banggai) Bahkan penduduk 

dari daerah-daerah di kawasan selatan pulau Sulawesi. Bahwa Kota Gorontalo telah 

menjadi ibukota provinsi sejak terbentuk  Provinsi Gorontalo di tahun 2001, 

tentunya menjadi daya tarik terendiri bagi penduduk pencari kerja untuk datang ke 

daerah ini mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia. 
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Tabel 2  

Pertumbuhan Penduduk Kota Gorontalo 

 

Kecamatan 

Tahun 

1990 2000 2012 2014 

Kota Barat 13.583 15.449 10.220 22.247 

Dungingi 10.326 12.941 21.568 24.076 

Kota Selatan 18.739 18.082 20.647 22.311 

Kota Timur 18.861 19.700 25.195 26.396 

Hulontalangi 11.618 12.655 15.341 16.508 

Dumbo Raya 12.378 14.031 16.960 18.378 

Kota Utara 10.514 12.217 16.326 17.780 

Kota Tengah 14.561 17.629 27.047 26.698 

Sipatana 9.733 11.927 16.823 17.637 

Kota Gorontalo 120.313 134.631 180.127 192.031 

Sumber BPS Kota Gorontalo 2015 

Adapun kewarganegaraan penduduk Kota Gorontalo selain Warga Negara 

Indonesia (WNI) asli yakni terdiri dari  WNI  keturunan Tionghoa, mereka 

bermukim menyebar di seluruh Kota Gorontalo.  

Namun demikian terdapat etnis lain di luar etnis Gorontalo dan keturunan 

Tionghoa yang merupakan WNI yang mendiami Kota Gorontalo, antara lain etnis 

keturunan Arab, Bugis, Makassar, Minahasa, Bolaag Mangondow, Jawa, dan 

Ternate. Di antara mereka ada yang sudah beranak-pinak di Kota Gorontalo, seperti 

etnis Bugis, Makassar dan Jawa. Mereka umumnya telah berbaur dengan warga 

Gorontalo lainnya, bahkan ada di antara mereka yang telah kawin-mawin, sehingga 

menimbulkan entitas baru dalam kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Demikian 

halnya dengan keturunan Jawa-Tondano yang merupakan keturunan pengikut 

Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Manado pada abad 18. Mereka umumnya 

telah berketurunan dengan orang Tondano dan orang Gorontalo lainnya, dan bahkan 

telah mukim di daerah ini sejak peristiwa itu.  
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Berbagai latar belakang etnis yang mendiami Kota Gorontalo tersebut, maka 

ditemukan bahwa umumnya mereka bekerja di sektor informal kota, utamanya 

sebagai pedagang dan penjual jasa lainnya. Namun demikian belakangan sudah 

banyak pula di antara mereka yang bekerja di sektor formal, utamanya menjadi 

Pegawai Negeri Sipil di berbagai instansi. 

Untuk memberikan gambaran lengkap dan memudahkan analisis sosial 

tentang pemetaan sosio kultur wilayah dakwah di Kota Gorontalo, penulis akan 

menguraikan kondisi geografi dan demografi per kecamatan di 9 kecamatan yang 

ada di Kota Gorontalo.  

a. Kecamatan Kota Selatan 

Gambar 2 

Peta Kecamatan Kota Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Kota Selatan adalah salah satu kecamatan di Kota Gorontalo, 

wilayahnya berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya, yaitu; sebelah Utara 
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berbatasan dengan Kecamatan Kota Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan 

Kecamatan Kota Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Hulonthalangi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Barat dan 

Dungingi. Topografi kecamatan ini berupa dataran. Luas geografisnya 3.42 Km atau 

4.33% dari luas Kota Gorontalo. Kecamatan Kota Selatan dibagi menjadi 5 

kelurahan, yakni; Kelurahan Biawu, Kelurahan Biawao, Kelurahan Limba B, 

Kelurahan Limba U1 dan Kelurahan Limba U2. Luas wilayah per kecamatan dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

Selanjutnya untuk data sosial dan keagamaan di wilayah ini dapat penulis 

uraikan sebagai berikut: 

 

1) Data Jumlah Penduduk 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Kota Selatan 

Kelurahan Laki-laki  

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Total Jumlah 

Limba U 2183 2252 4435 

Limba U II 2783 2813 5596 

Limba B 3350 3540 6890 

Biawu 1664 1688 3352 

Biawao 1102 1093 2195 

Jumlah 

Penduduk 

11088 11386 22474 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 

Tampak pada tabel di atas, bahwa penduduk Kota Selatan total berjumlah 

22.474 jiwa, dengan konsentrasi penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Limba 

B yakni dengan jumlah penduduk  6.890 jiwa dan yang terkecil berada pada 

Kelurahan Biawao, yakni dengan jumlah penduduk hanya 2.198 jiwa. Untuk melihat 
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data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang tersebar di seluruh kelurahan 

se Kecamatan Kota Selatan, berikut penulis gambarkan secara persentase dalam 

diagram di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 Secara persentase jumlah penduduk Kecamatan Kota Selatan didominasi 

oleh kaum perempuan, yaitu dengan persentase sebesar  51% , berbanding kaum 

laki-laki sebesar  49%. Data ini sekaligus merekomendasikan bahwa orientasi 

dakwah di Kecamatan Kota Selatan sebaiknya lebih banyak memberi porsi yang 

lebih kepada kaum perempuan dengan tanpa mengabaikan kaum laki-laki. 

Berikut ini penulis gambarkan kondisi penduduk Kecamatan Kota Selatan 

berdasarkan pemelukan agama. Penulis jabarkan berdasarkan kelurahan seperti 

dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

Laki laki 
49% 

Perempuan 
51% 

Diagram 1 
Persentase Jumlah Penduduk 
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2) Data Penduduk Berdasarkan Agama 

 

Tabel 4 

Data Penduduk Berdasarkan Agama 

 

Kelurahan Islam Kristen Hindu Budha Katolik 

Limba U 4166 123 1 110 27 

Limba U II 4173 123 2 110 27 

Limba B 6635 139 0 92 24 

Biawu 2876 14 0 0 5 

Biawao 1582 288 1 244 80 

Total Jumlah 19432 687 4 556 163 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Penduduk Kecamatan Kota Selatan nampak jelas didominasi oleh penduduk 

beragama Islam, meliputi seluruh kelurahan. Bila diurut berdasarkan jumlah pemeluk 

agama yang ada di Kecamatan Kota Selatan, yakni Islam sebesar 19.432 jiwa, 

Kristen Protestan 687 jiwa, Budha 556 jiwa, Katolik 163 jiwa dan Hindu hanya 4 

jiwa. Menarik untuk dianalisis yaitu jumlah penduduk non muslim yang tersebar di 

kelurahan-kelurahan. Tampak dalam tabel, Kelurahan Biawao lebih banyak sebaran 

penduduk non muslimnya dibanding kelurahan lain, yakni sebanyak 696 jiwa. Dan 

jumlah itu berbanding dengan penduduk muslim sebanyak 1.582 jiwa, hanya terpaut 

886 jiwa.    

 Penting pula untuk penulis jelaskan bahwa wilayah Kecamatan Kota Selatan 

merupakan wilayah pusat Kota Gorontalo dan juga sebagai pusat perdagangan. Di 

wilayah inilah terkonsentrasi toko-toko, mall, super/mini market, pasar dan sarana 

perdagangan lainnya, termasuk juga hotel-hotel dan penginapan banyak terdapat di 

wilayah ini.   Kondisi inilah yang dapat menjelaskan tentang besarnya jumlah 

penduduk non muslim di wilayah ini bila dibandingkan dengan kecamatan lain di 
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Kota Gorontalo. Artinya para pedagang maupun pemodal berbagai usaha 

perdagangan tersebut didominasi oleh warga non muslim atau etnis China. 

 Untuk lebih jelasnya perbandingan persentase jumlah penduduk 

berdasarkan agama dapat dilihat pada diagram pie berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 Data persentase ini menunjukkan pluralitas penduduk di Kecamatan Kota 

Selatan. Lima agama ada di kecamatan ini, yaitu secara persentase Islam 93%, 

Kristen (Protestan) 3%, Budha 3%, Katolik 1% dan selebihnya adalah agama Hindu. 

3) Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 5 

Data penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Kelurahan Petani Nelayan Buruh Pegawai Lain-lain 

Limba U 8 12 32 190 302 

Limba U II 10 - 2 183 1069 

Limba B 4 - 19 108 672 

Biawu - - 8 39 383 

Biawao 12 2 18 63 117 

Total Jumlah 34 14 79 583 2543 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Data penduduk berdasarkan pekerjaan yang penulis peroleh dari Kantor 

Kecamatan Kota Selatan yang tampak dalam tabel di atas, relative kurang memada>’i  

Islam 
93% 

Kristen 
3% 

Hindu 
0% 

Budha 
3% 

Katolik 
1% 

Diagram 2 
Data Penduduk Berdasarkan Agama 
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karena pada beberapa kelurahan terdapat data yang kosong atau tidak terisi. Namun 

demikian, hal penting yang bisa dijelaskan adalah secara pekerjaan penduduk 

Kecamatan Kota Selatan terdiri dari pegawai, petani, nelayan dan buruh, selebihnya 

diberi keterangan lain-lain. Artinya bahwa orientasi dakwah di wilayah ini sedapat 

mungkin dapat diadaptasikan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

4) Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 6 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kelurahan Laki - laki dan Perempuan 

SD SMP SMA Perguruan 

Tinggi 

Tidak 

Sekolah 

Limba U 340 508 1530 593 34 

Limba U II 245 503 2020 937 41 

Limba B 587 975 2305 701 0 

Biawu 258 325 846 189 309 

Biawao 258 326 846 189 277 

Total Jumlah 1688 2637 7547 2609 661 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Tabel jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tersebut memperlihatkan, 

penduduk Kecamatan Kota Selatan lebih banyak berpendidikan Sekolah Menengah 

Atas (SMA), yaitu sebesar 7547jiwa, selanjutnya secara berurut, Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) sebesar 2637 jiwa, Perguruan Tinggi 2609 jiwa, Sekolah Dasar (SD) 

1688 jiwa dan tidak sekolah 661 jiwa. Secara persentase dapat dijelaskan melalui 

diagram di bawah ini: 
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 Penduduk dengan pendidikan SMA adalah persentase tertinggi, yaitu 

mencapai 50%, SMP 18%, Perguruan Tinggi 17%, SD 11% dan tidak sekolah 4%. 

Dengan kata lain penduduk di Kecamatan Kota Selatan secara umum berpendidikan 

menengah ke atas. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa dari segi penerimaan 

dakwah penduduk di wilayah ini relative mudah. 

5) Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Tabel 7 

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Kelurahan Pra 

Sejahtera 

Sejahtera 

1 

Sejahtera 

2 

Sejahtera 

3 

Sejahtera 

3 + 

Limba U 0 297 82 502 31 

Limba U II 0 180 583 308 135 

Limba B 0 535 204 320 494 

Biawu 159 403 205 136 26 

Biawao 28 292 89 80 69 

Total Jumlah 187 1707 1163 1346 755 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Dari data tabel di atas terlihat jelas bahwa penduduk Kecamtan Kota Selatan 

mayoritas memiliki tingkat ekonomi Sejatera 1, yakni sebanyak 1707, menyusul 

tingkat ekonomi Sejahtera 3 sebanyak 1346 dan tingkat ekonomi Sejahtera 2 

SD 
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SMP 
18% 

SMA 
50% 

Perguruan 
Tinggi 
17% 

Tidak 
Sekolah 

4% 

Diagram 3 
Data Persentase Tingkat Pendidikan 

Penduduk 
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sebanyak 1163, tingkat ekonomi Sejahtera 3+ sebanyak 755 dan ekonomi pra 

sejahtera hanya 187.  Nampak pula bahwa kelurahan dengan ekonomi teratas yakni 

Kelurahan Biawao dan kelurahan dengan ekonomi sedang terbanyak adalah 

Kelurahan Biawu. Sedangkan Limba U, Limba U2, Limba B, berada pada level 

ekonomi menengah. Selanjutnya penulis gambarkan lagi dengan diagram  di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

Pada diagram ini sangat jelas bahwa persentase ekonomi penduduk 

Kecamatan Kota Selatan secara bertingkat adalah, Sejahtera 1, 33%, Sejahtera 3, 

26%, Sejahtera 2, 22%, Sejahtera 3+, 15% dan ekonomi pra sejahtera hanya 4%. 

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Selatan memiliki tingkat ekonomi 

menengah ke atas. 
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Diagram 4 
Data Tingkat Ekonomi Penduduk 
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6) . Data Tempat Ibadah 

Tabel 8 

Data Tempat Ibadah 

Kelurahan Masjid Gereja Wihara Musholla 

Limba U 6 0 0  1 

Limba U II 7 0  0 6 

Limba B 13 0  0 2 

Biawu 3 0  0 0 

Biawao 3 4 1 0 

Total Jumlah 32 4 1 9 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo 

 Berdasarkan tabel, secara keseluruhan Kecamatan Kota Selatan memiliki 32 

masjid dan 9 Musholla yang tersebar di seluruh kelurahan, memiliki 4 Gereja serta  1 

Wihara. Data ini dapat difahami sebab dari persentasi pemeluk agama, Islam terdiri 

dari 93% sementara Kristen dan Budha masing-masing 3%. Keberadaan tempat-

tempat ibadah tersebut sudah tentu menjadi tempat beribadah masyarakat di 

sekitarnya sesuai keyakinannya. 

 Secara khusus untuk pemeluk agama Islam terdapat majelis-majelis taklim, 

Taman Pengajian Alquran (TPA) atau Taman Pendidikan Quran (TPQ) hampir di 

setiap kelurahan. Majelis taklim menjadi sarana atau tempat untuk mempelajari 

Alquran, mengkaji ajaran-ajaran Islam serta kegiatan lain dengan tujuan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman dan kualitas umat Islam. Berikut penulis paparkan 

jumlah majelis taklim, TPA/TPQ di Kecamatan Kota Selatan. 

Tampak dalam tabel jumlah majelis taklim yang ada di Kecamatan Kota 

Selatan terdapat 9 majelis taklim, sementara untuk TPA dan TPQ terdapat 4 

TPA/TPQ. Sebaran majelis taklim yang ada, 4 majilis taklim terdapat di Kelurahan 

Limba U2, 2 di Kelurahan Limba B dan Kelurahan Limba U, Biawu dan Biawao 
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masing-masing 1 majelis taklim. Untuk TPA dan TPQ terdapat di Kelurahan Limba 

U2 dan Kelurahan Biawao, masing-masing 2 TPA/TPQ. Dengan potensi majelis 

taklim dan TPA/TPQ yang ada memberi gambaran bahwa seharusnya potensi dan 

perkembangan dakwah di wilayah ini akan lebih mudah dan lebih baik.  

7) Data Jumlah Hotel/Penginapan & Karaoke/Hiburan 

Tabel 9 

Jumlah Hotel/Penginapan & Karaoke/Hiburan 

Kelurahan Hotel Penginapan Karaoke Kafe 

Limba U 1 3 1 6̀ 

Limba U 2 2 0 3 2 

Limba B 6 0 0 0 

Biawu 0 0 0 0 

Biawao 0 0 0 0 

Total Jumlah 9 3 4 2 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa wilayah Kecamatan 

Kota Selatan merupakan wilayah pusat kota sehingga fasilitas dan sarana hiburan 

dengan mudah ditemukan di wilayah kecamatan ini. Tampak dalam tabel, wilayah 

Limba U, Limba U 2 dan Limba B, yang notabene berada di jantung kota Kota 

Gorontalo terdapat fasilitas hiburan berupa hotel, penginapan, kafe dan karaoke. 

Terdapat 9 hotel, 3 penginapan, 4 karaoke dan 2 kafe berada di wilayah Kecamatan 

Kota Selatan ini. 

 Sarana atau fasilitas ini disatu sisi memiliki dampak positifnya sebagai 

sarana rekreasi atau hiburan masyarakat, namun disisi lain juga membawa dampak 

negative yang tidak sedikit, misalnya dampak minuman keras, Narkoba, prostitusi, 
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dan lain-lain. Pada sisi ini dalam perspektif dakwah, wilayah ini perlu mendapatkan 

perhatian bagi para pelaku dakwah.  

 Berikut secara khusus penulis paparkan data tentang tempat minuman keras 

dan tempat perjudian berizin yang penulis peroleh dari kantor kecamatan. 

8) Data Tempat Minuman Keras dan Tempat Perjudian Berizin 

Tabel 10 

Tempat Minuman Keras dan Tempat Perjudian Berizin 

Kelurahan Minuman Keras 

(orang) 

Perjudian (Jenis) 

Limba U 3 3 

Limba U II 6 0  

Limba B 2 2 

Biawu  0  0 

Biawao 0  1 

Total Jumlah 11 6 

  Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015  

 Data dalam tabel di atas memberikan penguatan bahwa wilayah ini perlu 

mendapatkan perhatian khusus dari pelaku dakwah. Sebelas tempat minuman keras 

dan 6 tempat perjudian sesungguhnya bukanlah data yang kecil bila melihat dampak 

dan pengaruhnya. Tempat atau fasilitas ini memberi dampak negative yang sangat 

besar bila tidak mendapatkan perhatian secara serius.   
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b. Kecamatan Kota Tengah 

Gambar 3 

Peta Kecamatan Kota Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kecamatan Kota Tengah merupakan kecamatan yang secara geografis berada 

pada posisi tengah di wilayah Kota Gorontalo. Wilayahnya berbatasan dengan 

wilayah-wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sipatana, sebelah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara dan Kota Timur, sebelah Selatan 

dengan Kecamatan Kota Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Dungingi. Kecamatan ini memiliki luas 4.13 Km atau 6.37% dari luas wilayah Kota 

Gorontalo. Kecamatan Kota Tengah terdiri dari 6 kelurahan, yaitu Kelurahan 

Paguyaman, Pulubala, Liluwo, Wumialo, Dulalowo dan Dulalowo Timur. Topografi 

wilayah ini secara keseluruhan merupakan dataran. 

Selanjutnya untuk data sosial dan keagamaan di wilayah ini dapat penulis 

uraikan sebagai berikut: 
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1) Data Jumlah Penduduk 

Tabel 11 

Jumlah Penduduk Kota Tengah 

Kelurahan Laki-laki  

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Total Jumlah Kepala 

Keluarga 

Paguyaman 1488 1521 3009 922 

Pulubala 2851 2952 5803 1854 

Liluwo 2663 2693 5356 1565 

Dulalowo 

Timur 

2270 2278 4548 1329 

Wumialo 2536 2625 5161 1460 

Dulalowo 1723 1801 3524 1175 

Total Jumlah 13531 13870 27401 8305 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 

Tampak pada table di atas, bahwa penduduk Kota Tengah total berjumlah 

27.401 jiwa atau 8305 kepala keluarga, dengan konsentrasi penduduk terbanyak 

berada pada Kelurahan Pulubala yakni dengan jumlah penduduk  5803 jiwa dan yang 

terkecil berada pada Kelurahan Paguyaman, yakni dengan jumlah penduduk hanya 

3009 jiwa. Untuk melihat data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang 

tersebar di seluruh kelurahan se Kecamatan Kota Tengah, berikut penulis gambarkan 

secara persentase dalam diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Laki laki 
49% 

Perempuan 
51% 

Diagram 5 
Persentase Jumlah Penduduk 
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Berdasarkan diagram di atas, penduduk Kecamatan Kota Tengah lebih 

didominasi oleh kaum perempuan, yakni sebesar 51%. Sedangkan penduduk dengan 

jenis kelamin laki-laki sebesar 49%. Data ini memiliki kesamaan dengan data 

Kecamatan Kota Selatan sebelumnya dimana rasio persentase  jenis kelamin 

perempuan dan laki-laki adalah 51% : 49%. 

2) Data Penduduk Berdasarkan Agama 

Tabel 12 

Data Penduduk Berdasarkan Agama 

 

Kelurahan Islam Kristen Hindu Budha Katolik 

Paguyaman 2967 34 0 7 1 

Pulubala 5685 302 18 15 0 

Liluwo 5128 203 9 5 11 

Dulalowo Timur 4403 118 5 7 5 

Wumialo 4656 427 10 14 18 

Dulalowo 3426 88 0 3 7 

Total Jumlah 26265 1172 42 51 42 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Untuk data penduduk berdasarkan agama, maka bisa dilihat dalam tabel 

bahwa penduduk Kota Tengah mayoritas beragama Islam, yakni sebanyak 26265 

jiwa. Selanjutnya agama Kristen (Protestan) sebanyak 1172 jiwa, Budha 51 jiwa, 

Katolik 42 jiwa dan Hindu juga 42 jiwa. Penduduk non muslim terbesar berada di 

Kelurahan Wumialo, yakni sebanyak 469 jiwa dan kelurahan dengan penduduk non 

muslim terkecil adalah Kelurahan Paguyaman, yaitu hanya sebanyak 42 jiwa. Secara 

persentase dapat dilihat dalam diagram di bawah ini 
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 Berdasarkan diagram tersebut persentase penduduk Kecamatan Kota Tengah 

berdasarkan agama dapat diurut , yaitu Islam 95.26%, Kristen/Protestan 4.25%, 

Budha 0.18%, Katolik dan Hindu masing-masing 0.15%. Data ini juga menjelaskan 

bahwa pluralitas dari segi keyakinan ada di kecamatan ini meskipun dengan 

persentase yang tidak berbanding.  

3) Data Penduduk Berdasarkan pekerjaan 

Data penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dalam diagram di bawah 

ini : 
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 Penduduk Kecamatan Kota Tengah dari segi pekerjaan sangat variatif. 

Tampak dalam diagram, PNS 12%, buruh 9%, karyawan 8%, dosen/guru 3%, 

dokter/tenaga medis 2%, wiraswasta 5%, sopir 3%, pensiunan 6%, TNI/Polri 3%, 

perangkat desa 2%, petani 1%, pedagang 8% dan tidak/belum bekerja sebesar 38%. 

Data ini menunjukkan besarnya persentase penduduk yang tidak/belum bekerja, 

yaitu sebesar 38%. Artinya di wilayah ini pengangguran cukup tinggi dan hal itu 

berpotensi menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan agama bila tidak 

diantisipasi sebaik mungkin. 

4) Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kota Tengah terlihat persentase 

tertingginya berada pada tingkatan tamat SLTA, yaitu 35% dan menyusul kemudian 

tamat Perguruan Tinggi sebesar 17%. Bila kedua tingkat pendidikan ini 

digabungkan, maka terdapat 52% penduduk berpendidikan SLTA ke atas. Dan 

selebihnya 48% penduduk berpendidikan menengah ke bawah, yaitu hanya tamat 

SLTP 11%, tamat SD 12%, tidak sekolah 12%, tidak tamat SD 2% dan sedang 

sekolah 10%. 

TK 1% 
Tamat SD 

12% 

Tamat SLTP 
11% 

Tamat SLTA 
35% 

Tamat PT 
17% 

 Tamaat SLB 
0% 

 Tidak Sekolah 
12% 

 Tidak Tamat 
SD 
2% 

Sedang 
Sekolah 

10% 

Diagram 8 
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Tengah 
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 Dalam perspektif dakwah, persentase ini memberi pengertian bahwa 

kebijakan-kebijakan dakwah terutama menyangkut materi dakwah di Kecamatan 

Kota Tengah harus memperhatikan masyarakat yang berpendidikan menengah ke 

bawah (48%). Bahasa dakwahnya harus sederhana, mudah dicerna dan tidak 

menggunakan bahasa ilmiah. 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015  

 Tabel  penduduk berdasarkan tingkat ekonomi di atas menunjukkan secara 

jelas bahwa penduduk Kecamatan Kota Tengah dengan tingkat ekonomi Sejahtera 1 

adalah lebih banyak, yaitu 1916 Kepala Keluarga (KK). Menyusul kemudian tingkat 

ekonomi Sejahtera 2, sebesar 1849 KK, Sejahtera 3, 1671 KK, Sejahtera 3+, 201 

KK, dan ekonomi pra sejahtera sebanyak 68 KK. Dengan demikian penduduk di 

kecamatan ini tergolong ekonomi menengah ke atas. Namun demikian sekitar 1984 

KK (Sejahtera 1 + Pra Sejahtera) perlu mendapatkan perhatian, baik pemerintah, 

umat dan lebih khusus subyek dakwah. Kesulitan ekonomi (kemiskinan) amat dekat 

kepada kekufuran.  

 Secara persentase data-data tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah 

ini: 

 

 

 

5) Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Tabel 13 

 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi  

Kecamatan Pra 

Sejahtera 

(KK) 

Sejahtera 1 

(KK) 

Sejahtera 2 

(KK) 

Sejahtera 

3 (KK) 

Sejahtera 

3+ (KK) 

Kota Tengah 68 1916 1849 1671 201 
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Secara persentase, penduduk dengan tingkat ekonomi  Sejahtera 1 tertinggi 

dari yang lain, yaitu 34%. Sejahtera 2, 32%, sejahtera 3, 29 %, sejahtera 3+, 4% dan 

pra sejahtera  terdapat 1%. Artinya penduduk dengan tingkat ekonomi sejahtera 2 ke 

atas, mencapai 65%. Sedangkan ekonomi sejahtera 1 ke bawah, hanya  35%. Yang 

35% inilah yang penulis maksudkan agar mendapat perhatian untuk perbaikan 

ekonominya. 

6) Data Tempat Ibadah 

Tabel 14 

Data Tempat Ibadah 

 

Kelurahan Masjid Gereja Pura Musholla 

Paguyaman 7 0 0 4 

Pulubala 3 0 0 1 

Liluwo 9 1 0 0 

Dulalowo Timur 5 0 0 0 

Wumialo 14 0 0 2 

Dulalowo 4 0 0 3 

Total Jumlah 42 1 0 10 

  Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 
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 Tempat ibadah di Kecamatan Kota Tengah berdasarkan tabel di atas, hanya 

terdiri dari masjid 42, musholla 10 dan gereja 1. Untuk wilayah Kota Gorontalo, 

tempat ibadah agama-agama non Islam memang terpusat atau paling banyak berada 

di wilayah Kota Selatan, sehingga wajarlah untuk kecamatan lain data tempat 

ibadahnya hanya seperti di atas. Umat non muslim yang tinggal di wilayah Kota 

Gorontalo banyak memanfaatkan tempat ibadah yang berada di Kecamatan Kota 

Selatan. 

Sebaliknya untuk masjid dan musholla bisa dilihat sebanyak 52 

masjid/musholla yang tersebar di kelurahan-kelurahan se Kecamatan Kota Tengah. 

Masjid dan musholla tersebut digunakan umat Islam untuk shalat 5 waktu dan shalat 

Jumat, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya 

7) Data Jumlah Sekolah  

  Tabel 15 

Jumlah Sekolah 

 

Kelurahan SD SMP SMA Perguruan 

Tinggi 

Paguyaman 2 0 1 0 

Pulubala 4 1 3 0 

Liluwo 1 1 1 0 

Dulalowo Timur 1 0 0 0 

Wumialo 4 0 0 0 

Dulalowo 4 0 0 2 

Total Jumlah 16 2 5 2 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Data jumlah sekolah hubungannya dengan pemetaan dakwah sangatlah 

penting terutama untuk melihat potensi pengembangan dakwah atau minimal untuk 

menganalisis lingkungan wilayah dakwah. Adalah relative mudah untuk 
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mendakwahi masyarakat di lingkungan sekolah dibanding mendakwahi masyarakat 

di lingkungan pasar, misalnya.   

Dari data yang ada, di Kecamatan Kota Tengah terdapat 25 sekolah atau 

lembaga pendidikan, dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi. Sekolah Dasar 16 

sekolah, SMP 2 sekolah, SMA 5 sekolah dan terdapat 2 Perguruan Tinggi. Adanya 2 

Perguruan Tinggi di wilayah ini memberikan gambaran tentang adanya aktifitas 

ilmiah berupa penelitian-penelitian, kajian-kajian ilmiah, kajian sosial keagamaan, 

dan lain-lain. Semua itu pasti akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Namun di 

sisi lain, kehadiran kampus juga dibarengi oleh munculnya asrama mahasiswa dan 

kos-kosan yang tidak jarang membawa dampak negative, seperti narkoba, prostitusi, 

perkelahian/tawuran dan minuman keras. Pada aspek ini data-data di atas sangat 

dibutuhkan sebagai sebagai dasar penyusunan rencana dakwah. 

8) Data Jumlah Hotel/Penginapan & Karaoke/Hiburan 

Tabel 16 

Jumlah Hotel/Penginapan & Karaoke/Hiburan 

Kecamatan Hotel Bilyard Karaoke Restoran 

Kota Tengah 7 2 1 2 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Bila data sebelumnya membahas tentang sarana pendidikan yang memiliki 

relasi positif terhadap pemetaan dan pengembangan dakwah, maka dalam tabel ini 

justru menampilkan data tentang sarana/fasilitas rekreasi dan hiburan yang secara 

kasat mata sering menjadi lawan dakwah. Hadirnya hotel, penginapan, restoran, 

karaoke dan tempat bilyard yang dimaksudkan sebagai sarana hiburan dan rekreasi 

justru sering membawa dampak negatif. 
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 Di Kecamatan Kota Tengah, terdapat 7 hotel, 2 tempat bilyard, 1 sarana 

karaoke dan 2 restoran. Artinya data ini cukup menjadi pertimbangan bahwa dalam 

penyusunan rencana dakwah, wilayah ini perlu mendapatkan perhatian serius.  

9) Data Pegawai Syara dan Penyuluh Agama 

Tabel 17 

Data Pegawai Syara dan Penyuluh Agama 

Kelurahan Imam/Pegawai Syara Da>’i /Penyuluh Agama 

Paguyaman 6 1 

Pulubala 11 0 

Liluwo 13 4 

Dulalowo Timur 9 0 

Wumialo 18 0 

Dulalowo 9 0 

Total Jumlah 66 5 

 Berdasarkan tabel yang ada, data pegawai syara’ dan penyuluh agama di 

Kecamatan Kota Tengah relative cukup memada>’i  untuk sebuah wilayah 

kecamatan. Enam puluh enam (66) imam/pegawai syara’ dan 5 da>’i /penyuluh 

agama. Dengan data ini dapat diyakini pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 

ibadah cukup baik. 
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c. Kecamatan Dungingi 

Gambar 4 

Peta Kecamatan Dungingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Dungingi merupakan satu wilayah administratif di Kota 

Gorontalo yang lahir dari hasil pemekaran Kecamatan Kota Barat pada tahun 2003. 

Kecamatan ini terlentak diantara 1 derajat lintang Utara dan 123 derajat Bujur 

Timur. Luas wilayahnya sebesar 410 Km yang didominasi oleh daratan.Secara 

geografis, wilayahnya berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya, yaitu; sebelah 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Sipatana dan Kabupaten Gorontalo, sebelah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Tengah dan Kota Selatan, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Selatan dan Kota Barat dan sebelah 

Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Dungingi dibagi menjadi 

5 kelurahan, yakni; Kelurahan Huangobotu, Kelurahan Libuo, Kelurahan 

Tuladenggi, Kelurahan Tomulabutao dan Kelurahan Tomulabutao Selatan. 
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Selanjutnya untuk data sosial dan keagamaan di wilayah ini dapat penulis 

uraikan sebagai berikut: 

1) Data Jumlah Penduduk 

Tabel 18 

Jumlah Penduduk Kec. Dungingi 

 

Kelurahan Laki-laki  (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total Jumlah 

Huangobotu 4266 4296 8562 

Libuo 2790 2836 5626 

Tuladenggi 1175 1187 2362 

Tomulabutao 1514 1399 2913 

Tomulabutao Selatan 2985 2985 5970 

Total Jumlah 12730 12703 25433 

Sumber :BPS Kota Gorontalo, 2015 

Jumlah penduduk Kecamaatn Dungingi secara total berjumlah 25433 jiwa, 

terdiri dari laki-laki 12730 jiwa dan perempuan 12703 jiwa. Secara persentase 

jumlah laki-laki dan perempuan berimbang, yaitu masing-masing 50%. Bila tabel di 

atas lebih dicermati lagi, wilayah kelurahan yang terbanyak penduduknya adalah 

Kelurahan Huangobotu dengan jumlah penduduk sebanyak 8562 jiwa. Sedangkan 

wilayah yang terkecil jumlah penduduknya adalah wilayah Kelurahan Tuladenggi, 

sebanyak 2362 jiwa. 
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2) Data Penduduk Berdasarkan Agama 

Tabel 18 

Data Penduduk Berdasarkan Agama Kec. Dungingi 

 

Kelurahan Islam Kristen 

Protestan 

Hindu Budha Katolik 

Huangobotu 5894 238 11 16 37 

Libuo 4645 143 1 29 43 

Tuladenggi 2014 13 0 0 12 

Tomulabutao 2741 24 8 1 15 

Tomulabutao Selatan 4108 121 2 8 32 

Total Jumlah 19402 539 22 54 139 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Selanjutnya dalam tabel  di atas penulis memperoleh data tentang penduduk 

berdasarkan agama. Penduduk muslim mayoritas di kecamatan ini, yaitu sebanyak 

1904 jiwa. Pemeluk agama Kristen (Protestan) berjumlah 539, Katolik sebanyak 139 

jiwa, Budha 54 jiwa dan agama Hindu 22 jiwa. Dengan demikian Kecamatan 

Dungingi termasuk kecamatan yang plural dari aspek keyakinan.  Secara persentase 

bisa dilihat dalam diagram di bawah ini: 
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Umat Islam persentasenya sangat tinggi, mencapai 96.28 %. Kemudian 

secara berurut, Protestan sebesar 2.67%, Katolik 0.66 %, Budha 0.27% dan Hindu 

sebesar 0.11%. Umat non muslim bila digabungkan, persentasenya mencapai 3.72%. 

3) Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Nampak dalam tabel bahwa penduduk Kecamatan Dungingi lebih banyak 

menempuh pendidikan SD, yakni sebanyak 2163 orang. Untuk penduduk yang 

memiliki pendidikan SMP dan SMA, masing-masing 537 orang, sedangkan yang 

menempuh pendidikan TK/RA berjumlah 371 orang. Selanjutnya secara persentase 

dapat penulis sajikan dalam bentuk diagram di bawah ini: 

 

Tabel 19 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kelurahan TINGKAT PENDIDIKAN  

SD SMP SMA TK/RA 

Huangobotu 722 406 0 110 

Libuo 389 0 0 131 

Tuladenggi 164 0 0 33 

Tomulabutao 492 131 59 58 

Tomulabutao Selatan 396 0 0 39 

Jumlah 2163 537 59 371 
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Secara persentase penduduk yang menempuh pendidikan SD mencapai 69%. 

Yang menempuh pendidikan SMP sebesar 17%, SMA 2% dan TK/RA sebesar 12%. 

Secara kualitas dengan indicator jenjang pendidikan, penduduk Kecamatan Dungingi 

ini sangat rendah karena lebih separuh (69%) penduduknya hanyalah lulusan Sekolah 

Dasar, dan 17 % hanya berpendidikan SMP. Apalagi jenjang pendidikan tinggi 

(Perguruan Tinggi/sarjana), tidak terdapat.  

4) Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Tabel 20 

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Kelurahan Tingkat Ekonomi 

Pra 

Sejahtera 

Sejahtera 

1 

Sejahtera 

2 

Sejahtera 

3 

Sejahtera 3 

+ 

Huangobotu 70 324 917 910 261 

Libuo 18 496 351 268 21 

Tuladenggi 10 156 208 197 28 

Tomulabutao 59 164 324 253 134 

Tomulabutao 

Selatan 

13 232 513 516 112 

Jumlah 170 1372 2313 2144 556 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

SD 
69% 

SMP 
17% 

SMA 
2% 

TK/RA 
12% 

Diagram 11 
Prosentase Penduduk Menurut Pendidikan 
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Berdasarkan tabel yang ada tentang data tingkat ekonomi penduduk 

Kecamatan Dungingi, penduduk Dungingi mayoritas memiliki tingkat ekonomi 

sejahtera 2, yakni sebanyak 2313 KK, menyusul kedua tingkat ekonomi sejahtera 3, 

sebanyak 2144 KK, seterusnya sejahtera 1, sebesar 1372 KK, sejahtera 3+, sebanyak 

556 KK dan terkecil adalah tingkat ekonomi pra sejahtera, hanya 170 KK. Dengan 

demikian penduduk kecamatan ini tergolong berekonomi menengah ke atas. Namun 

demikian 170 KK berada pada level pra sejahtera yang seharusnya menjadi 

tanggungjawab bersama semua pihak. 

Selanjutnya untuk melihat data persentase tingkat ekonomi penduduk 

Kecamatan Dungingi, penulis sajikan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai data yang tampak, persentase tertinggi adalah tingkat ekonomi 

sejahtera 2, sebesar 35%. Sejahtera 3, 33%, sejahtera 1, 21 %, sejahtera 3+, 8% dan 

pra sejahtera hanya 3% saja. Menganalisis data yang ada, maka seharusnya 

penduduk yang pra sejahtera tersebut, yang hanya 3%, dapat dengan mudah diangkat 

kesejahteraannya oleh mereka-mereka yang memiliki kesejahteraan di atasnya, baik 

Pra 
Sejahtera 

3% Sejahtera 1 
21% 

Sejahtera 2 
35% 

Sejahtera 3  
33% 

Sejahtera 
3 + 
8% 

Diagram 12 
Prosentase Tingkat Ekonomi Penduduk 
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pada tingkat sejahtera 3, 2 maupun 1, yang mencapai 97%. Persoalannya saat ini 

adalah proses manajerial dakwah belum berjalan dan data pemetaan obyek dakwah 

seperti ini belum digunakan dalam menetapkan program-program dakwah.  

5) Data Fasilitas Ibadah 

Tabel 21 

Data Fasilitas Ibadah Kec. Dungingi 

Kelurahan Masjid Gereja Pura Wihara Musholla 

Huangobotu 14 0 0 0 1 

Libuo 7 0 0 0 2 

Tuladenggi 5 0 0 0 1 

Tomulabutao 4 0 0 0 0 

Tomulabutao Selatan 4 0 0 0 1 

Jumlah 34 0 0 0 5 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Tampak dalam tabel bahwa di Kecamatan Dungingi hanya terdapat tempat 

ibadah umat Islam saja, yaitu berupa masjid dan musholla yang masing-masing 

berjumlah 34 masjid dan 5 musholla. Tidak terdapat satupun fasilitas ibadah umat 

non Islam. Ini artinya umat non Islam yang ada di kecamatan ini melakukan ibadah 

di luar Kecamatan Dungingi. 

6) Data Fasilitas Pendidikan 

Tabel 22 

Data Fasilitas Pendidikan 

Kelurahan TK/RA SD SMP SMA 

Huangobotu 3 4 1 0 

Libuo 2 2 0 0 

Tuladenggi 1 1 0 0 

Tomulabutao 1 2 1 1 

Tomulabutao Selatan 1 2 0 0 

Jumlah 8 11 2 1 

  Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 
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 Dalam hal fasilitas pendidikan, Kecamatan Dungingi memiliki 22 sekolah 

dari tingkat pra sekolah hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Seperti yang ada 

dalam tabel, TK/RA terdapat 8 sekolah, SD 11 sekolah, SMP 2 sekolah dan SMA 1 

sekolah. Sajian data ini memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Dungingi tidak 

akan mengalami kesulitan dalam hal pendidikan.  

7). Data Fasilitas Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan 

Tabel 23 

Data Fasilitas Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Kec. Dungingi 

Kelurahan Panti 

Asuhan  

Majelis 

Taklim 

LSM 

Huangobotu 1 2 1 

Libuo 0 2 1 

Tuladenggi 1 2 1 

Tomulabutao 0 2 1 

Tomulabutao Selatan 0 2 1 

Jumlah 2  10 5 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Seperti yang tampak secara jelas pada tabel tersebut, di Kecamatan Dungingi 

juga terdapat fasilitas sosial dan organisasi kemasyarakatan. Tercatat ada 2 Panti 

Asuhan, 10 Majelis Taklim dan 5 Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Yang menarik 

dalam data ini adalah, untuk Majelis Taklim tersebar secara merata di 5 kelurahan 

yaitu setiap kelurahan memiliki 2 Majelis Taklim. Hal ini sangat positif, dimana 

melalui Majelis-majelis taklim tersebut masyarakat bisa belajar dan 

mengembangkan keislamannya. 

Demikian pula untuk data LSM, tampak bahwa setiap kelurahan memiliki 1 

LSM. Meskipun tidak dijelaskan LSM tersebut konsen dalam hal apa, namun 

setidaknya di setiap kelurahan ada lembaga yang melakukan pendampingan 
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masyarakat, membantu masyarakat mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang 

dihadapi. 

d. Kecamatan Dumbo Raya 

Gambar 5 

Peta Kecamatan Dumbo Raya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Dumbo Raya adalah salah satu kecamatan di Kota Gorontalo 

yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Timur. Secara 

administrative disahkan berdirinya pada tanggal 19 Maret 2011. Wilayahnya 

berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya, yaitu; sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Kota Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 

Bolango, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Hulonthalangi. Topografi kecamatan ini berupa 

lereng dan dataran. Luas geografisnya 8.67 Km atau 10.97% dari luas Kota 

Gorontalo. Kecamatan Dumbo Raya dibagi menjadi 5 kelurahan, yakni; Kelurahan 
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Botu, Kelurahan Bugis, Kelurahan Tomulabutao, Kelurahan Leato Utara dan 

Kelurahan Leato Selatan.  

Selanjutnya untuk data sosial dan keagamaan di wilayah ini dapat penulis 

uraikan sebagai berikut: 

1) Data Jumlah Penduduk Kecamatan Dumbo Raya 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Kecamatan Dumbo Raya yang terdiri dari 5 kelurahan memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 18278 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 9157 

jiwa dan perempuan 9121 jiwa, secara persentase berimbang yaitu %0% laki-laki 

dan 50% perempuan. Dapat pula difahami dari tabel yang ada, bahwa wilayah 

kelurahan yang terbanyak penduduknya adalah Kelurahan Talumolo, dan disusul 

kemudian Kelurahan Bugis. Penduduk di dua kelurahan ini mencapai dua kali lipat 

dari jumlah penduduk kelurahan lain, yang hanya berkisar 2000an penduduk.  

 

     

Tabel 24 

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Dumbo Raya 

 

Kecamatan Laki-laki  

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Total 

Jumlah 

Leato Selatan 1232 1338 2570 

Leato Utara 1423 1383 2806 

Talumolo 2868 2779 5647 

Botu 997 1013 2010 

Bugis 2637 2608 5245 

Total Jumlah 9157 9121 18278 
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2) Data Penduduk Berdasarkan Agama 

Tabel 25 

Data Penduduk Berdasarkan Agama Kec. Dumbo Raya 

 

Kelurahan Islam Kristen Hindu Budha Katolik 

Leato Selatan 2747 18 0 0 0 

Leato Utara 2619 5 0 0 0 

Talumolo 5328 106 0 0 0 

Botu 2039 5 0 0 0 

Bugis 5375 36 0 0 0 

Jumlah 18278 170 0 0 0 
 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Selanjutnya penting pula untuk diperhatikan mengenai data penduduk 

berdasarkan identitas agama. Tampak dalam tabel bahwa penduduk Kecamatan 

Dumbo Raya hanya menganut dua agama, yaitu Islam dan Kristen dan mayoritas 

beragama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 18278 orang atau sekitar 

99.6%, sementara umat Kristen berjumlah 170 orang atau 0.94%.  

3) Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
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 Dari diagram di atas terlihat pekerjaan penduduk Kecamatan Dumbo Raya 

cukup variatif, yaitu PNS 6%, Nelayan 25%, Tukang 5%, TNI/Polri 1%, Honorer 

8%, guru 2%, sopir 1%, wiraswasta 4%, IRT 7%, buruh 7%, karyawan 12% dan 

tidak bekerja 12%. Yang menarik untuk dicermati adalah, terdapat 12% penduduk 

yang tidak bekerja. Sudah pasti banyak faktor yang menjadi sebabnya, akan tetapi 

yang namanya pengangguran sangat mudah terjerumus ke hal-hal negatif yang 

melingkupinya. Karena itu dakwah harus benar-benar mengantisipasi dan 

mencarikan solusi terhadap masalah sosial seperti ini. Minimal menekan efek buruk 

masyarakat dari ketiadaan pekerjaan itu. 

 

4) Data Status Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor pendidikan penduduk merupakan salah satu kebutuhan data dalam 

pemetaan dakwah. Dengan data pendidikan para subyek dakwah dapat 

merencanakan dan mempersiapkan bahan dakwahnya sebaik dan tentu akan lebih 

efektif. Seperti yang ditunjukkan diagram di atas, penduduk Kecamatan Dumbo 
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Raya secara pendidikan persentasenya adalah; Tamatan Perguruan Tinggi sebesar 

19%, sementara kuliah di Perguruan Tinggi sebesar 8%, Tamat SLTA 7%, Tamat 

SLTP 21%, Tamat SD 13%, tidak tamat SD 4% dan tidak sekolah 1 %. Dan data 

siswa yang sementara sekolah sebesar 24%. 

Mempelajari data yang ada, penulis berkesimpulan bahwa secara umum 

pendidikan penduduk di Kecamatan Dumbo Raya dapat dikategorikan menengah. 

Benar terdapat 19% penduduk yang sarjana atau tamatan Perguruan Tinggi, namun 

disisi lain terdapat 21% yang hanya tamat SLTP dan bahkan 13% yang hanya tamat 

SD, belum lagi 4% yang tidak tamat SD.  Hal ini merekomendasikan bahwa materi-

materi dakwah yang disampaikan di wilayah ini disesuaikan dengan kadar 

pengetahuan masyarakat , dalam hal ini materi dakwahnya harus dikemas secara 

sederhana, tidak secara ilmiah atau bahasa yang tinggi. 

5) Data Tingkat Ekonomi Penduduk 

Tabel 26 

Data Tingkat Ekonomi Penduduk Kec. Dumbo Raya 

Kecamatan Pra 

Sejahtera 

(KK) 

Sejahtera 

1 (KK) 

Sejahtera 

2 (KK) 

Sejahtera 3 

(KK) 

Sejahtera 

3+ (KK) 

Botu 0 372 145 14 0 

Bugis 140 410 457 136 46 

Talumolo 36 841 241 253 74 

Leato Utara 68 409 252 21 0 

Leato Selatan 0 333 326 114 0 

Total Jumlah 244 2365 1421 538 120 

Sumber : BPS Kota Gorontalo,2015 

Tingkat ekonomi penduduk di Kecamatan Dumbo Raya berdasarkan tabel di 

atas, dapat dilihat didominasi oleh tingkat ekonomi Sejahtera 1 yaitu sebanyak 2365 

KK, selanjutnya Sejahtera 2 sebanyak 1421 KK, Sejahtera 3 sebanyak 538 KK, Pra 



140 
 

Sejahtera sebanyak 244 KK dan terkecil adalah Sejahtera 3+ sebanyak 120 KK. 

Berdasarkan angka-angka yang ada dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

Kecamatan Dumbo Raya tergolong masyarakat ekonomi menengah ke atas, 

meskipun terdapat 244 KK yang tingkat ekonominya Pra Sejahtera.  

 Untuk jelasnya secara persentasi dapat penulis gambarkan dalam diagram 

berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Persentase penduduk berdasarkan tingkat ekonomi yang digambarkan 

diagram di atas adalah; 50% penduduk berekonomi Sejahtera 1, 30% Sejahtera 2, 

12% ekonomi Sejahtera 3, 3% penduduk berekonomi Sejahtera 3+ dan terdapat 5% 

penduduk ekonomi Pra Sejahtera. 

6) Data Jumlah Masjid, Majelis Taklim, TPA/TPQ 

Tabel 27 

Data Jumlah Mejid, Majelis Taklim, Imam/pegawai Syara dan TPA/TPQ 

Kelurahan Masjid Majelis 

Taklim 

Imam/Pegawai Syara TPA/TPQ 

Dumbo Raya 20 5 22 17 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 
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 Dari data tabel yang ada dapat dilihat potensi sarana dan sumber daya umat 

untuk pengembangan umat Islam di Kecamatan Dumbo Raya. Tampak dalam tabel 

terdapat 20 masjid, 5 Majelis Taklim, 22 imam dan pegawai syara’ dan terdapat 17 

sarana pendidikan Alquran berupa TPA/TPQ. Untuk sebuah wilayah kecamatan 

potensi ini cukup memada>’i  untuk pengembangan umat dan agama kecuali bila 

potensi ini tidak diberdayakan secara baik. 

7) Data Jumlah Hotel/Penginapan & Karaoke/Hiburan 

Tabel 28 

Data Jumlah Hotel/Penginapan & Karaoke/Hiburan Kec. Dumbo Raya 

 

Kelurahan Hotel Penginapan Karaoke Kafe Kos Bilyar 

Botu 0 0 0 0 1 0 

Bugis 0 0 3 0 2 0 

Talumolo 0 1 0 0 6 0 

Leato Utara 0 0 2 0 0 0 

Leato Selatan 0 0 2 9 0 1 

Total Jumlah 0 1 7 9 9 1 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Di Kecamatan Dumbo Raya, seperti yang tampak dalam tabel terdapat 

fasilitas penginapan, karaoke, kafe, kos-kosan dan bilyard. Penginapan terdapat 1, 

karaoke 7, kafe, 9, kos 9 dan 1 tempat bilyard. Seperti dalam analisis penulis 

sebelumnya terhadap kecamatan-kecamatan lainnya bahwa fasilitas-fasilitas seperti 

ini berpotensi menimbulkan hal-hal negative yang bertentangan dengan dakwah 

kecuali bila dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah agama 
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e.  Kecamatan Sipatana 

Gambar 6 

Peta Kecamatan Sipatana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Sipatana merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kota 

Utara, berdiri pada tanggal 19 Maret 20011. Kecamatan ini terdiri dari 5 kelurahan, 

yaitu Kelurahan Tapa, Kelurahan Molosipat U, Kelurahan Bulotadaa, Kelurahan 

Bulotadaa Timur dan Kelurahan Tanggikiki. Secara geografis Kecamatan Sipatana 

memiliki luas wilayah 4.87 Kmatau 6.39% dari luas Kota Gorontalo.  

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Sipatana memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut; sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, 

sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Kota Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

gorontalo. Wilayah kecamatan ini terdiri dari dataran. 

Selanjutnya penulis uraikan kondisi sosial Kecamatan Sipatana melalui tabel 

dan diagram. 
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1).  Data Jumlah Penduduk 

Tabel 29 

Data Jumlah Penduduk Kec. Sipatana 

 

Kelurahan Laki-laki  

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Total 

Jumlah 

Bulotadaa Barat 2092 2099 4191 

Molosifat 1788 1695 3483 

Tapa 2532 2493 5025 

Bulotadaa Timur 1266 1418 2684 

Tanggikiki 1173 1224 2397 

Total Jumlah 8851 8929 17780 
 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Jumlah penduduk Kecamatan Sipatana berdasarkan tabel, total berjumlah 

17780 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 8851 jiwa (50%) dan 

perempuan berjumlah 8929 jiwa (50%). Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

di wilayah ini sebanding, yaitu masing-masing 50%.  

Nampak puka dalam tabel bahwa wilayah terbanyak penduduknya adalah 

Kelurahan Tapa, dengan jumlah penduduk sebanyak 5025 jiwa. Sementara untuk 

wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kelurahan Bulotadaa 

Timur, yaitu 2684 jiwa. 

2) Data Penduduk Berdasarkan Agama 

Tabel 30 

Data Penduduk Berdasarkan Agama Kec. Sipatana 

Kelurahan Islam Kristen Hindu Budha Katolik 

Bulotadaa Barat 4312 11 0 2 4 

Molosifat 3293 8 0 0 8 

Tapa 4506 28 2 7 16 

Bulotadaa Timur 3000 27 1 0 0 

Tanggi Kiki 2292 13 4 0 0 

Total Jumlah 17403 87 7 9 28 
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Data penduduk Kecamatan Sipatana berdasarkan agama, jelas terlihat dalam 

tabel di atas. Seperti kecamatan-kecamatan yang lain di Kota Gorontalo, penduduk 

Kecamatan Sipatana adalah mayoritas muslim, yaitu dengan jumlah pemeluk 

sebanyak 17403 jiwa. Sementara agama lain non Islam juga ada di kecamatan ini. 

Pemeluk agama Kristen sebanyak 87 jiwa, Katolik sebanyak 28 jiwa, Budha 9 jiwa 

dan Hindu terdapat 7 jiwa. Secara persentase dapat penulis gambarkan melalui 

diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

  

3) Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 31 

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kec. Sipatana 

Kel. Pet

ani 

PN

S 

Bur

uh 

Kar

yaw

an 

Dose

n/Gur

u 

Dokter 

Tenaga 

Medis 

Wir

asw

asta 

Tuk

ang 

S

op

ir 

Pen

siun

an 

TNI/ 

POL 

RI 

Peda 

gang 

Keli 

ling 

Bulotadaa 

Barat 

100 183 203 160 20 17 12 93 72 34 28 0 

Molosifat 91 267 201 198 3 10  345 4 43 60 25 18 

Tapa 12 200 27 188 5 0 446 13 0 75 20 50 

Bulotadaa 

Timur 

211 207 188 221 8 3 168 99 97 45 16 17 

Tangikiki 40 145 319 106 6 4 180 58 13 34 10 90 

Total 

Jumlah 

454 100

2 

938 873 42 34 115

1 

267 22

5 

248 99 175 

Islam, 98.96 

Hindu, 0.03 

Budha, 0.08 Katolik, 0.2 Kristen, 0.73 
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Diagram 16 
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Penduduk Kecamatan Sipatana dari segi pekerjaan sangat beragam. Tampak 

dalam tabel, PNS sebanyak 1002 orang, buruh 938 orang, karyawan 873 orang, 

dosen/guru 42 orang, dokter/tenaga medis 34 orang, wiraswasta 1151 orang, sopir 

225 orang, pensiunan 248 orang, TNI/Polri 99 orang,  petani 454 orang, pedagang 

keliling 175 orang. Data ini menunjukkan heterogenitas obyek dakwah dalam hal 

mata pencaharian. Dibutuhkan adaptasi dan empati yang cerdas dalam proses 

dakwah di wilayah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara secara persentase tampak dalam diagram, PNS 15%, buruh 15%, 

karyawan 13%, dosen/guru 3%, tukang 3%, Wiraswasta 4%, Dosen/Guru 1%, 

dokter/tenaga medis 0.2%, wiraswasta 5%, sopir 4%, pensiunan 2%, TNI/Polri 2%, 

petani 7%, pedagang 18% dan tidak/belum bekerja sebesar 13%. Data ini juga 

menunjukkan  persentase penduduk yang tidak/belum bekerja, yaitu sebesar 13%. 

Artinya di wilayah ini masih terdapat pengangguran dan hal itu berpotensi 

menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan usaha dakwah. Karena itu dakwah 
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di kecamatan ini perlu mencarikan solusi atas mereka untuk menghindari ekses yang 

tidak diinginkan. 

8) Data Tingkat Pendidikan Penduduk 

Tabel 32 

Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kec. Sipatana 

Kelurahan Laki - laki dan Perempuan 

TK & 

Paud 

Tam

at 

SD 

Tam

at 

SLT

P 

Tam

at 

SLT

A 

Tamat 

Pergur

uan 

Tinggi 

Tida

k 

Tam

at 

SD 

Belu

m 

sekol

ah 

Tidak 

pernah 

sekola

h 

Sed

ang 

Sek

olah 

Tam

at 

SLB 

Bulotadaa 

Barat 

40 877 425 583 360 58 0 0 0 0 

Molosifat 238 746 429 728 420 161 35 248 302 2 

Tapa 177 3056 485 1510 1228 1159 0 60 309

7 

12 

Bulotadaa 

Timur 

182 327 309 486 528 347 135 319 339 0 

Tanggikiki 65 450 350 359 152 0 0 0 517 3 

Total 

Jumlah 

702 5456 1998 3666 2688 1725 170 627 425

5 

17 

 Sumber : Data BPS Kota Gorontalo, 2015 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan penduduk di 

Kecamatan Sipatana adalah sebagai berikut, TK/Paud sebanyak 702 anak, tamat SD 

5456 orang, tamat SLTP 1998 orang, tamat SLTA 3666 orang, tamat Perguruan 

Tinggi 2688 orang, tidak tamat SD 1725 orang, belum sekolah 170 orang, tidak 

pernah sekolah 627 orang, sedang sekolah 4255 orang dan tamat SLB 17 orang.  

 Data ini menjelaskan bahwa penduduk Kecamatan Sipatana secara 

pendidikan lebih banyak hanya tamatan SD saja, ini sebanyak 5456 orang, bahkan 

terdapat penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 1725 orang dan tidak pernah 

sekolah sebanyak 627 orang. Artinya secara pendidikan wilayah ini secara umum 

tergolong berpendidikan menengah ke bawah. Meskipun di sisi lain terdapat 
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penduduk yang sarjana atau tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 2688 orang, 

demikian pula lulusan SLTA terdapat sejumlah 3666 orang. 

9) Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Tabel 33 

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi Kec. Sipatana 

Kelurahan Pra Sejahtera ( 

KK) 

Sejahtera 1 

(KK) 

Sejahtera 

2 (KK) 

Sejahtera 

3 (KK) 

Sejahtera 

3+ (KK) 

Bulotadaa Barat 202 597 219 98 58 

Molosifat 2 131 92 753 0 

Tapa 263 408 242 159 4 

Bulotadaa Timur 21 292 298 286 17 

Tanggi Kiki 19 227 227 123 57 

Total Jumlah 507 1655 1078 1419 136 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Tingkat ekonomi penduduk Kecamatan Sipatana berdasarkan tabel yang ada, 

tampak penduduk dengan tingkat ekonomi Sejahtera 3+ sebanyak 136 KK, Sejahtera 

3 sebanyak 1419 KK, Sejahtera 2 sebanyak 1078 KK, Sejahtera 1 sebanyak 1655 

KK, dan ekonomi Pra Sejahtera sebanyak 507 KK. Untuk lebih jelasnya penulis 

gambarkan persentasenya, seperti di bawah ini. 
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Dengan data ini penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan 

Sipatana secara umum memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Hal itu 

dibuktikan dengan angka-angka dalam tabel dan persentase dalam diagram. Tingkat 

ekonomi Sejahtera 2, 3, dan 3+, sangat mendominasi yaitu mencapai 55%, 

sementara untuk tingkat ekonomi Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 persentasenya lebih 

kecil yaitu 45%.  Namun yang perlu diperhatikan dalam data ini, yaitu sebanyak 507 

KK tergolong Pra Sejahtera, perlu dipikirkan peningkatan ekonominya. 

10) Data Jumlah Masjid, Majelis Taklim dan TPA/TPQ  

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pengembangan keagamaan umat Kecamatan Sipatana memiliki 

sarana/fasilitas berupa masjid, Majelis Taklim dan sarana pendidikan Alquran, 

berupa TPA/TPQ. Terdapat 22 masjid, 5 Majelis Taklim dan 17 TPA/TPQ. Penulis 

belum sampai melakukan survey, apakah masjid, Majelis Taklim dan TPA/TPQ ini 

benar-benar aktif dalam melayani umat Islam atau tidak aktif sehingga angka-angka 

ini hanya bersifat data saja.  
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k. Data Tempat Hiburan, Perjudian dan Minuman Keras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk fasilitas tempat hiburan, perjudian dan minuman keras di Kecamatan 

Sipatana, nampak jelas dalam tabel. Tempat hiburan karaoke terdapat 2 tempat, 1 

fasilitas kafe, 19 tempat minuman keras, dan 1 tempat perjudian.  

Data di atas menjelaskan tentang potensi penyakit masyarakat yang tinggi 

mengancam masyarakat dan umat di Kecamatan Sipatana. Sembilanbelas tempat 

minuman keras dan 1 tempat perjudian, bukanlah sesuatu yang sederhana 

dampaknya, belum lagi dengan keberadaan 1 kafe dan 2 karaoke. Minuman keras dan 

judi merupakan penyakit masyarakat sejak zaman jahiliyah yang kerapkali menjadi 

sebab kekacauan dalam masyarakat dan atau keluarga dalam lingkup kecil.  Dalam 

perspektif itu, maka sarana dan fasilitas ini perlu mendapatkan perhatikan serius 

bagi subyek dakwah. 
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f. Data Kecamatan Kota Timur 

 

Gambar 7 

Peta Kecamatan Kota Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kecamatan Kota Timur merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota 

Gorontalo yang memiliki luas wilayah 5.77 Km atau 7.30% dari wilayah Kota 

Gorontalo. Kecamatan Kota Timur terdiri dari 6 kelurahan, yaitu Kelurahan 

Heledulaa Utara, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kelurahan Ipilo, Kelurahan Moodu, 

Kelurahan Padebuolo, dan Kelurahan Tamalate. Secara geografis kecamatan ini 

berbatasan dengan wilayah lain, yaitu; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Bone Bolango, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dumbo Raya dan sebelah Barat berbatasan 

dengan Kecamatan Kota Selatan. Topografi wilayah ini terdiri dari dataran dan 

sebagian terdiri dari lereng perbukitan. 

 Selengkapnya pemetaan sosial wilayah dakwah Kecamatan Kota Timur, 

penulis uraikan melalui tabel dan diagram berikut ini: 
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a. Data Jumlah Penduduk 

Tabel 34 

Data Jumlah Penduduk Kec. Kota Timur 

Kelurahan Laki-laki  Perempuan 

Heledulaa Utara 2161 2204 

Heledulaa Selatan 1494 3065 

Ipilo 3274 3293 

Moodu 1923 2210 

Tamalate 1541 1587 

Padebuolo 1976 2129 

Total 12369 14489 

                   Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015  

 Data jumlah penduduk Kecamatan Kota Timur yang tertera dalam tabel di 

atas dapat dilihat bahwa jumalah penduduk secara keseluruhan berjumlah 26.858 

jiwa, terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 12.369 jiwa atau 

46%, sementara perempuan berjumlah 14.489 jiwa atau 54%. Lebih dari separuh 

penduduk kecamatan ini adalah kaum perempuan.  

b. Data Penduduk Berdasarkan Agama 

Tabel 35 

Data Penduduk Berdasarkan Agama Kec. Kota Timur 

Kelurahan Islam Kristen Hindu Budha Katolik 

Heledulaa Utara 4234 23 0 60 25 

Heledulaa Selatan 4212 195 6 103 40 

Ipilo 6329 87 1 59 87 

Moodu 4072 40 0 6 13 

Tamalate 3102 21 0 0 18 

Padebuolo 4076 4 0 12 23 

Total 26027 372 86 242 208 

        Sumber : BPS Kota Gorontalo,2015 

 Keadaan penduduk Kecamatan Kota Timur berdasarkan agama yang 

ditampilkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa 5 agama terdapat penganutnya di 
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wilayah kecamatan ini. Penduduk beragama Islam sejumlah 26.027 penganut, 

Kristen 372 penganut, Katolik 208 penganut, Hindu 86 penganut dan Budha 208 

penganut. Berikut secara  persentase penganut agama di Kecamatan Kota Timur 

penulis gambarkan di bawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penganut agama Islam mayoritas, mencapai 97%,  menyusul agama Kristen 

1%, Katolik 1%, Budha 1% dan Hindu 0% atau tidak terdapat. Khusus untuk agama-

agama non muslim, bila dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah Kota 

Gorontalo, maka di Kecamatan Kota Timur ini terlihat anka-angkanya relative 

tinggi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa posisi Kecamatan kota Timur berada di 

jantung kota serta pusat perdagangan dan bisnis, Kota Gorontalo. Oleh sebab itu 

para pengusaha, pebisnis, pedagang dan warga keturunan, hidup dan mukim di 

wilayah ini. 
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c. Data Tingkat Ekonomi Masyarakat 

Tabel 36 

Data Tingkat Ekonomi Masyarakat Kec. Kota Timur 

Kelurahan Tingkat Ekonomi 

Pra 

Sejahtera 

Sejahtera 

1 

Sejahtera 

2 

Sejahtera 3  Sejahtera 

3 + 

Heledulaa Utara 29 406 557 106 37 

Heledulaa Selatan 0 137 420 317 125 

Ipilo 80 300 800 650 330 

Moodu 20 200 390 387 59 

Tamalate 4 538 300 96 45 

Padebuolo 645 188 167 127 45 

Total 778 1769 2634 1683 641 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Data tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Kota Timur di atas dapat 

diurut secara bertingkat yaitu, tingkat ekonomi Sejahtera 2 tertinggi mencapai 2634 

KK, seterusnya tingkat ekonomi Sejahtera 1 sebanyak 1769 KK, Sejahtera 3 

sebanyak 1683 KK, Pra Sejahtera 778 KK dan Sejahtera 3+ sebanyak 641 KK. Bila 

data-data ini dipersentasekan, maka hasilnya seperti tergambar dalam diagram 

berikut : 
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Tingkat ekonomi Sejahtera 2 tertinggi persentasenya, yaitu sebesar 35%, 

menyusul tingkat ekonomi Sejahtera 1 sebesar 24%, Sejahtera 3 sebesar 22%, Pra 

Sejahtera sebesar 10% dan tingkat ekonomi Sejahtera 3+ mencapai 9%.  

 Data-data tersebut menjelaskan bahwa penduduk Kecamatan Kota Timur 

secara ekonomi mayoritas berada pada level ekonomi menengah ke atas, dimana bila 

digabungkan tingkat ekonomi Sejahtera 2, 3 dan 3+, maka diperoleh persentase 

sebesar 66%, lebih dari separuh. Sementara tingkat ekonomi sejahtera 1 dan Pra 

Sejahtera bila digabungkan persentasenya hanya mencapai 36%.  Analisis yang 

dapat dikemukakan adalah potensi pengembangan dakwah terhadap masyarakat 

dengan tingkat ekonomi menengah ke atas seperti Kecamatan Kota Timur akan 

lebih mudah dilakukan dibanding terhadap masyarakat dengan tingkat ekonomi 

menengah ke bawah.  

d. Data Tingkat Pendidikan  

Diagram 23 

Data Tingkat Pendidikan Kec. Kota Timur 
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 Melalui diagram batang di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan penduduk 

Kecamatan Kota Timur, dimana jumlah tertinggi adalah tamatan SLTA, yaitu 

sebanyak 3466 orang, menyusul tamatan SD yang berjumlah 2419 orang, tamatan 

SLTP sebanyak 1864 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1226 orang, SLTA 

sebanyak 1148 orang, Tamat Perguruan Tinggi 916 orang, TK/PAUD sebanyak 831 

orang, sementara Perguruan Tinggi 637 orang, buta huruf 33 orang, SLB 26 orang 

dan tamat SLB 1 orang. 

 Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Kota 

Timur didominasi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah, yakni sekitar 

52,92%, selebihnya 49,08% berpendidikan menengah ke atas.  

e. Data Tempat Ibadah 

Tabel 37 

Data Tempat Ibadah Kec. Kota Timur 

 

 

Data tempat ibadah di Kota Timur hanya memunculkan 2 tempat ibadah 

saja, yaitu masjid dan gereja. Masjid sebanyak 37 masjid, sementara gereja hanya 

terdapat 1 gereja saja. Khusus untuk jumlah gereja yang hanya ada 1, sementara 

umat Kristen di wilayah ini mencapai 372 orang dan Katolik sebanyak 208 orang, 

dapat dijelaskan bahwa sebagian umat Kristen yang lainnya menjalankan ibadah di 

gereja-gereja di kecamatan lain di sekitarnya. Wilayah yang dimaksud adalah 

Kecamatan Kota Selatan, dimana di wilayah ini banyak terdapat gereja.  

 

 

 

Kecamatan Masjid Gereja 

Kota Timur 37 1 
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f. Data Tempat Hiburan 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang tampak dalam diagram batang di atas, di Kecamatan Kota 

Timur juga terdapat tempat-tempat hiburan, juga hotel dan penginapan. Untuk hotel 

di wilayah ini terdapat 11 hotel, 29 restoran, 2 café/diskotik, 3 tempat bilyard, dan 1 

tempat karaoke. Seperti yang telah penulis kemukakan dalam analisis data 

kecamatan lain sebelumnya bahwa fasilitas dan sarana seperti ini rentan akan 

dampak negative yang ditimbulkannya, sebut saja Narkoba, minuman keras, 

prostitusi, perjudian, perkelahian, dan lain sebagainya. Apalagi posisi Kecamatan 

Kota Timur yang berada di pusat kota dan menjadi tujuan masyarakat dari wilayah 

lain. 

g. Data Kecamatan Kota Barat 

Gambar 8 

Peta Kecamatan Kota Barat 
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Kecamatan Kota Barat adalah salah satu kecamatan yang topografinya 

terdiri dari dataran dan sebagiannya berupa lereng dan perbukitan. Kecamatan ini 

terdiri dari 7 kelurahan dan menjadi kecamatan yang terbanyak kelurahannya. Luas 

wilayah Kecamatan Kota Barat adalah 14.6 Km atau 18.47% dari keseluruhan 

wilayah Kota Gorontalo. Kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam wilayah ini, 

yaitu; Kelurahan Dembe I, Kelurahahan Lekobalo, Kelurahan Pilolodaa, Kelurahan 

Buliide, Kelurahan Tenilo, Kleurahan Molosipat W, dan Kelurahan Buladu. 

 Wilayah Kecamatan Kota Barat berbatasan dengan wilayah lain, yaitu; 

sebelah Utara yaitu Kecamatan Dungingi dan Kabupaten Gorontalo, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Kota selatan, sebelah Selatan dengan Teluk Tomini 

dan Kecamatan Hulonthalangi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Gorontalo. 

 Data sosial Kecamatan Kota Barat lainnya akan diuraikan di bawah ini:  

a. Data Jumlah Penduduk 

Tabel 38 

Data Jumlah Penduduk Kec. Kota Barat 

Kecamatan Laki-laki  Perempuan Jumlah 

Dembe I 1978 1872 3850 

Lekobalo 1638 1663 3301 

Pilolodaa 929 970 1899 

Bulide 1281 1355 2636 

Tenilo 1259 1336 2595 

Molosipat W 1435 1536 2971 

Buladu 1711 1700 3411 

Total 10231 10432 20663 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Barat total berjumlah 20663 jiwa. Terdiri 

dari penduduk laki-laki sebanyak 10231 jiwa (50%) dan perempuan 10432 jiwa 
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(50%). Dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Dembe I 

yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 3850 jiwa, sementara Kelurahan 

Pilolodaa adalah yang terkecil jumlah penduduknya, yakni sebanyak 1899 jiwa. 

Memperhatikan rasio penduduk laki-laki dan perempuan, di wilayah ini rasionya 

seimbang yaitu fivety-fivety. Artinya dalam hal pengembangan dakwah yang 

berorientasi pada jenis kelamin, maka wilayah ini harus mendapatkan perlakuan 

yang seimbang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.   

b. Data Penduduk Menurut Agama 

Tabel 39 

Data Penduduk Menurut Agama Kec. Kota Barat 

Kelurahan Islam Kristen  Katolik Hindu Budha 

Dembe I 3850 0 0 0 0 

Lekobalo 3302 0 0 0 0 

Pilolodaa 1899 0 0 0 0 

Bulide 2637 4 2 2 0 

Tinelo 2550 0 46 0 0 

Molosipat W 2971 23 37 0 19 

Buladu 3248 44 25 0 6 

Total 20457 71 110 2 25 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Berdasarkan tabel yang ada, penduduk Kecamatan Kota Barat memiliki 

penduduk dengan penganut 5 agama, meskipun dengan rasio yang jauh berbeda 

terutama antara umat muslim dan non muslim. Penduduk muslim sebesar 20457 

penganut, Kristen 71 penganut, Katolik 110 penganut, Hindu 2 penganut dan Budha 

25 penganut. Besaran persentase setiap agama dapat dilihat pada diagram di bawah 

ini: 
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Agama Islam mencapai 99%, Kristen 0.34%, Katolik 0.53%, Hindu 0.009%, 

dan Budha 0.12% . Meskipun dengan rasio persentase yang sangat jauh antara umat 

Islam dan umat non Islam namun belum pernah terjadi perselisihan antar agama di 

kecamatan ini, demikian pula dengan kecamatan lain di Kota Gorontalo.   

c. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Diaram 26 
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Data yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Kota Barat, pekerjaan 

penduduk di wilayah ini seperti yang tampak pada diagram di atas. Yang bekerja 

sebagai PNS berjumlah 946 orang, wiraswasta 480 orang, pensiunan 324 orang, 

buruh 287 orang, petani 780 orang, pengusaha besar 10 orang, karyawan 711 orang, 

TNI/Polri 93 orang, anggota dewan 5 orang, pedagang keliling 54 orang, tukang 138 

orang, dan pengacara/notaris 9 orang.  

d. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.  

Diagram 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Kota Barat 

berdasarkan diagram di atas, dapat penulis uraikan sebagai berikut; TK/PAUD 678 

anak, SD 2397 orang, tamat SD 3274 orang, tidak tamat SD 1008 orang, SLTP 1025 

orang, tamat SLTP 1460 orang, SLTA 939 orang, tamat SLTA 1990 orang, 

Perguruan Tinggi 297 orang, tamat Perguruan Tinggi 503 orang, SLB 3 orang, tamat 

SLB 10 orang, dan buta huruf 136 orang. 

Buta Huruf, 
136 

TK/PAUD, 
678 

SD, 2397 

Tamat SD, 
3274 

Tidak Tamat 
SD, 1008 

SLTP, 1025 

Tamat SLTP, 
1460 

SLTA, 939 

Tamat SLTA, 
1990 

Perguruan 
Tinggi, 297 

Tamat 
Perguruan 

Tinggi, 503 

SLB, 3 Tamat SLB, 
10 



161 
 

 Berdasarkan data ini, penulis berkesimpulan bahwa penduduk Kecamatan 

Kota Barat rata-rata berpendidikan menengah ke bawah. Kesimpulan ini diperoleh 

berdasarkan perhitungan jumlah orang yang berpendidikan SLTP ke bawah sebanyak 

9842 orang, ditambah lagi dengan jumlah orang yang buta huruf sebanyak 136 

orang. Sementara orang yang berpendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi hanya 

sebanyak 3729 orang. 

e. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Tabel 40 

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Ekonomi Kec. Kota Barat 

Kecamatan Prasejahtera Sejahtera 1 Sejahtera 

2 

Sejahtera 

3 

Sejahtera 

3+ 

Dembe I 308 371 190 110 37 

Lekobalo 74 699 73 63 0 

Pilolodaa 61 262 121 104 5 

Bulide 1 599 68 16 6 

Tinelo 0 359 299 97 1 

Molosipat W 15 406 196 100 8 

Buladu 24 431 385 112 29 

Total 483 3127 1332 602 86 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Tingkat ekonomi penduduk Kecamatan Kota Barat berdasarkan paparan 

tabel yang ada, bisa dilihat bahwa Pra Sejahtera berjumlah 483 KK, Sejahtera 1, 

3127 KK, Sejahtera 2, 1332 KK, Sejahtera 3, 602 KK dan Sejahtera 3+ sebanyak 86 

KK.  Bila dipersentasekan, maka akan diperoleh persentase seperti dalam diagram 

berikut: 
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Mayoritas penduduk kecamatan Kota Barat, memiliki tingkat ekonomi 

Sejahtera 1, yaitu sebanyak 55%. Sementara yang lainnya, Sejahtera 2, sebanyak 

24%, Sejahtera 3, 11%, Sejahtera 3+, 1%, dan Pra Sejahtera sebanyak 9%. Dengan 

demikian mayoritas penduduk wilayah ini memiliki tingkat ekonomi menengah ke 

bawah. 

f. Data Tempat Ibadah dan Imam  

Tabel 41 

Data Tempat Ibadan dan Imam Kec. Kota Barat 

Kelurahan Masjid Imam 

Dembe I 8 8 

Lekobalo 6 6 

Pilolodaa 4 4 

Bulide 6 6 

Tenilo 5 5 

Molosipat W 7 7 

Buladu 8 8 

Total 44 44 

   Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 
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 Tabel data tempat ibadah dan imam di Kecamatan Kota Barat 

memperlihatkan bahwa di wilayah ini tidak terdapat tempat ibadah umat non 

muslim. Yang ada hanyalah masjid, yang berjumlah 44 masjid. Untuk jumlah imam 

yang ada di kecamatan ini, berjumlah 44 imam. Masjid dan imam ini tersebar di 7 

kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Barat hampir  merata. 

g. Data Penginapan dan Kos kosan 

Diagram 29 

Data penginapan dan Kos-kosan Kec. Kota Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk data tempat hiburan/rekreasi, hotel dan penginapan, di kecamatan ini, 

berdasarkan tabel hanya terdapat 1 penginapan saja dan 25 kos-kosan. Adanya kos-

kosan di Kecamatan Kota Barat ini disebabkan karena wilayah ini berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Kota Selatan yang nota bene sebagai pusat kota dan 

pusat perdagangan. Para karyawan dan tenaga kerja yang bekerja di toko-toko, mall, 

super market dan lain-lain, banyak yang memilih tinggal di wilayah Kota Barat.  
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h. Kecamatan Kota Utara 

Gambar 9 

Peta Kecamatan Kota Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kecamatan Kota Utara merupakan ksalah satu kecamatan di Kota Gorontalo 

yang memiliki luas wilayah seluas 8.39 Km atau sekitar 11.30% dari wilayah Kota 

Gorontalo. Sebagaimana namanya secara geografis wilayah ini berada di sebelah 

Utara Kota Gorontalo dan berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah lainnya. Di 

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Kota Timur , sebelah Barat dengan Kecamatan Kota 

Tengah dan Kecamatan Sipatana, dan di sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Bone Bolango. Topografi kecamatan ini secara keseluruhan adalah 

dataran.   

 Kecamatan Kota Utara terdiri dari 6 kelurahan, yaitu; Kelurahan Dembe II, 

Kelurahan Dembe Jaya, Kelurahan Wangkaditi, Kelurahan Wangkaditi Barat, 
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Kelurahan Dulomo Utara dan Kelurahan Dulomo Selatan. Selanjutnya penulis akan 

menguraikan data penduduk dan data-data lainnya melalui tabel dan grafik berikut: 

a. Data Jumlah Penduduk 

Tabel 42 

Data Jumlah Penduduk Kec. Kota Utara 

Kelurahan Laki-laki Perempuan Total 

Dembe II 1132 1145 2277 

Dembe Jaya 1434 1470 2904 

Wongkaditi Barat 1076 1106 2182 

Wongkaditi 2073 2017 4090 

Dulomo Selatan 1997 2000 3997 

Dulomo Utara 1294 1245 2539 

Total 9006 8983 17989 

 Sumber : BPS Kota Goontalo, 2015 

 Total jumlah penduduk Kecamatan Kota Utara adalah sebanyak 17989 jiwa, 

terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 9006 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak 8983 jiwa, namun bila angka ini dpersentasekan akan diperoleh persentase 

fivety-fivety. Artinya secara kuantitatif rasio penduduk Kecamatan Kota Utara 

antara laki-laki dan perempuan relative sebanding.  

a) Data Penduduk Menurut Agama 

Tabel 43 

Data Penduduk Menurut Agama Kec. Kota Utara 

Kelurahan Islam Kristen Katolik Hindu Budha  Total 

Dembe II 2241 29 2 1 1 2274 

Dembe Jaya 2868 13 0 2 0 2883 

Wongkaditi Barat 2171 6 1 1 0 2179 

Wonkaditi Timur 4068 6 2 2 0 4078 

Dulomo Selatan 3974 3 5 1 0 3983 

Dulomo Utara 2585 2 3 2 0 2592 

Total 17907 59 13 9 1 17989 

 Smber : BPS Kota Gorontalo, 2015 
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Untuk data penduduk menurut agama di Kecamatan Kota Utara, jelas 

terlihat dalam tabel di atas terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan 

Budha, meskipun jumlah umat Islam jauh melampaui jumlah agama lain. Penduduk 

muslim berjumlah 17907 orang, Kristen 59 orang, Hindu 9 orang  dan Budha hanya 

ada 1 orang penganut. 

 Secara persentase jumlah penduduk berdasarkan agama akan diperoleh 

persentase sebagai berikut; Islam 99.5%, Kristen 0.34%, Katolik 0.08%, Hindu 

0.07% dan Budha sebesar 0.01%, sebagaimana dalam diagram di bawah ini. 
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b) Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Diagram 31 

 

 

 Dari data penduduk berdasarkan pekerjaan yang ditampilkan dalam diagram 

di atas, diketahui penduduk Kecamatan Kota Utara memiliki pekerjaan yang sangat 

bervariasi. PNS 893 orang, pedagang 217 orang, TNI/Polri 138 orang, honorer 212 

orang, guru/dosen 304, petani 852 orang, buruh 848 orang, sopir 121 orang tukang 

111, wartawan 3 orang, perawat/tenaga medis 40 orang dan tidak bekerja sebanyak 

6555 orang.  

 Menarik untuk dianalisis tentang jumlah penduduk yang tidak bekerja, itu 

sebanyak 6555 orang. Penulis tidak memperoleh informasi detil tentang data ini, 

namun yang dapat penulis jelaskan bahwa jumlah penduduk yang tidak memiliki 

pekerjaan lebih banyak dari jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan, artinya di 

kecamatan ini masih banyak yang pengangguran. Sementara pengangguran itu 

sendiri membawa dampak sosial yang buruk dalam kehidupan masyarakat sehingga 

wajib mendapatkan solusi dari berbagai elemen. .  
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c) Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 Dalam pemetaan dakwah, tingkat pendidikan menjadi hal yang penting yang 

harus diperoleh data-datanya, karena berdasarkan data pendidikan perencanaan 

dakwah dapat diarahkan secara baik. Penduduk Kecamatan Kota Utara memiliki 

tingkat pendidikan sebagai berikut; TK/PAUD 421 anak, belum sekolah 919, SD 

2018 orang, SMP 809 orang, SMA 175 orang, tamat Perguruan Tinggi 1376 orang, 

tidak pernah sekolah  37 orang,  sedang sekolah 224 orang. Berdasarkan data yang 

ada dapat disimpulkan  bahwa masyarakat Kecamatan Kota Utara secara pendidikan 

seimbang antara penduduk yang berpendidikan menengah ke bawah dengan 

penduduk yang berpendidikan menengah ke atas.    
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d) Data Tingkat Ekonomi 

Tabel 44 

Data Tingkat Ekonomi Kec. Kota Utara 

Kelurahan Prasejahtera Sejahtera 

1 

Sejahtera 

2 

Sejahtera 

3 

Sejahtera 

3+ 

Dembe II 36 162 181 205 23 

Dembe Jaya 5 284 331 125 50 

Wongkaditi Barat 12 251 222 134 24 

Wonkaditi Timur 0 474 386 157 3 

Dulomo Selatan 28 332 414 130 114 

Dulomo Utara 29 187 183 349 0 

Total 110 1690 1717 1100 214 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

Data tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Kota Utara di atas dapat 

diurut secara bertingkat yaitu, tingkat ekonomi Sejahtera 2 tertinggi mencapai 1717 

KK, seterusnya tingkat ekonomi Sejahtera 1 sebanyak 1690 KK, Sejahtera 3 

sebanyak 1100 KK, Sejahtera 3+ sebanyak 214 KK dan terakhir ekonomi Pra 

Sejahtera 110 KK. Bila data-data ini dipersentasekan, maka hasilnya seperti 

tergambar dalam diagram beriku: 
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Tingkat ekonomi Sejahtera 2 tertinggi persentasenya, yaitu sebesar 36%, 

menyusul tingkat ekonomi Sejahtera 1 sebesar 35%, Sejahtera 3 sebesar 23%, 

tingkat ekonomi Sejahtera 3+ mencapai 4% dan Pra Sejahtera sebesar 2%.  

 Data-data tersebut menjelaskan bahwa penduduk Kecamatan Utara secara 

ekonomi mayoritas berada pada level ekonomi menengah ke atas, dimana bila 

digabungkan tingkat ekonomi Sejahtera 2, 3 dan 3+, maka diperoleh persentase 

sebesar 63%, lebih dari separuh penduduk memiliki ekonomi menengah ke atas. 

Sementara tingkat ekonomi sejahtera 1 dan Pra Sejahtera bila digabungkan 

persentasenya hanya mencapai 37%.  Kesimpulannya, bahwa pengembangan dakwah 

pada wilayah-wilayah yang berpenduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas 

sangat baik, termasuk wilayah Kecamatan Utara.   

e) Data Masjid dan Majelis Taklim 

Tabel 45 

Data Masjid dan Majelis Taklim Kec. Kota Utara 

Kelurahan Masjid Majelis Taklim 

Dembe II 4 2 

Dembe Jaya 6 5 

Wangkaditi Barat 3 1 

Wangkaditi Timur 7 2 

Dulomo Selatan 5 5 

Dulomo Utara 5 5 

Jumlah 30 20 

  Sumber : BPS Kota Gorontalo 

 Di Kecamatan Kota Utara sesusai data dalam tabel di atas, terdapat 30 

masjid yang tersebar di 6 kelurahan, yang terbanyak di Kelurahan Wangkaditi 

Timur, yaitu sebanyak 7 masjid dan yang paling sedikit masjidnya adalah Kelurahan 

Wangkaditi Barat, hanya memiliki 3 buah masjid saja.Selain itu terdapat pula 



171 
 

majelis taklim, yakni sebanyak  20 majelis taklim. Di Kelurahan Dulomo Utara, 

Kelurahan Dulomo Selatan dan Dembe Jaya, majelis taklimnya sama banyak yakni 5 

majelis taklim, sementara di Kelurahan Wangkaditi Barat hanya ada  1 majelis 

taklim saja. 

 Data ini ini menjelaskan tentang potensi pengembangan dakwah yang sangat 

potensial karena masjid dan majelis taklim merupakan medium pengembangan umat 

yang sangat efektif. 

f) Data Fasilitas Tempat Hiburan 

Diagram 34 

 

 Bila pada tabel sebelumnya telah dibahas tentang potensi pengembangan 

dakwah karena dukungan sarana masjid dan majelis taklim yang ada, pada diagram 

ini justru bisa dilihat ancaman dakwah di wilayah ini. Di Kecamatan Kota Utara ini 

terdapat pula fasilitas/sarana hiburan berupa  1 buah cafe, 1 tempat karaoke dan 24 

tempat minuman keras. Dua puluh empat tempat minuman keras bukanlah angka 

yang kecil, satu tempat minuman keras saja bisa menimbulkan berbagai dampak 

Hotel, 0 cafe, 1 Karaoke, 1 

Penjual 
minuman  24 
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negative yang banyak, apalagi sebanyak itu. Ancaman terbesar minuman keras 

adalah terhadap generasi muda. Di bawah pengaruh minuman keras, seseorang dapat 

saja melakukan keributan, perkelahian, pencurian, perampokan, perzinahan dan 

bahkan pembunuhan. Hal ini menjadi masalah serius bagi Kecamatan Kota Utara.  

i. Kecamatan Hulonthalangi 

Gambar 10 

Peta Kecamatan Hulonthalangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Hulonthalangi adalah salah satu kecamatan di Kota Gorontalo 

yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota  Selatan. Wilayahnya 

berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya, yaitu; sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Kota Selatan dan Kabupaten Gorontalo, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Dumbo Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Gorontalo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Barat. 

Topografi kecamatan ini berupa lereng dan dataran. Luas geografisnya 8.67 Km atau 
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10.97% dari luas Kota Gorontalo. Kecamatan Hulonthalangi dibagi menjadi 5 

kelurahan, yakni; Kelurahan Pohe, Kelurahan Tenda, Kelurahan Siendeng, 

Kelurahan Donggala dan Kelurahan Tanjung Kramat.  

Selanjutnya untuk data sosial dan keagamaan di wilayah ini dapat penulis 

uraikan sebagai berikut: 

a) Data Jumlah Penduduk 

Tabel 46 

Data Jumlah Penduduk Kec. Hulonthalangi 

Kelurahan  Laki-laki  Perempuan Total 

Tanjung Kramat 626 620 1246 

Pohe 1236 1261 2497 

Tenda 3216 3267 6483 

Siendeng 1827 1730 3557 

Donggala 1394 1331 2725 

Total 8299 8209 16508 

  Sumber : BPS Kota Gorontalo. 2015  

Jumlah penduduk Kecamatan Hulonthalangi total berjumlah 16508  jiwa. 

Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 8299 jiwa (50%) dan perempuan 8209 jiwa 

(50%). Dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Hulonthalangi, Kelurahan Tenda 

yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 6483 jiwa, sementara Kelurahan 

Tanjung Keramat adalah yang terkecil jumlah penduduknya, yakni sebanyak 1246 

jiwa. Memperhatikan rasio penduduk laki-laki dan perempuan, di wilayah ini 

rasionya seimbang yaitu fivety-fivety. Artinya dalam hal pengembangan dakwah 

yang berorientasi pada jenis kelamin, maka wilayah ini harus mendapatkan 

perlakuan yang seimbang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.   
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b) Data Penduduk Menurut Agama 

Tabel 47 

Data Penduduk Menurut Agama Kec. Hulonthalangi 

Kelurahan  Islam Kristen Katolik Hindu Budha  Total 

Tanjung Kramat 1246 0 0 0 0 1246 

Pohe 2697 0 0 0 0 2697 

Tenda 5659 464 53 12 5 6193 

Siendeng 3586 150 29 1 91 3859 

Donggala 2305 19 0 0 0 2324 

Total 15493 715 95 109 96 16508 

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Penduduk Kecamatan Hulonthalangi  nampak jelas didominasi oleh 

penduduk beragama Islam, meliputi seluruh kelurahan. Bila diurut berdasarkan 

jumlah pemeluk agama yang ada di Kecamatan Hulonthalangi, yakni Islam sebesar 

15493  jiwa, Kristen 715 jiwa, Budha 96 jiwa, Katolik 95 jiwa dan Hindu  109  jiwa. 

Tampak dalam tabel, Kelurahan Tenda  lebih banyak sebaran penduduk non 

muslimnya dibanding kelurahan lain, yakni sebanyak 534 jiwa. Terdapat 2 kelurahan 

yang tidak memiliki penduduk non Islam, yaitu kelurahan Tanjung Keramat dan 

Kelurahan Pohe, khusus 2 kelurahan ini 100% muslim. Sementara untuk Kelurahan 

Donggala, hanya terdapat 2 agama, yaitu Islam sebanyak 2305 jiwa dan Kristen 

sebanyak 715, agama lainnya tidak terdapat. 
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Secara persentase pemeluk agama di kecamatan ini, yaitu; Islam  mencapai 

96.68%, Kristen 5%, Katolik 2.42%, Budha 1% dan Hindu  0.04%. Keberadaan umat 

non Islam di wilayah ini berhubungan erat dengan letak geografis kecamatan ini 

yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kota Selatan sebagai pusat kota. 

Bahkan kecamatan ini sendiri merupakan wilayah pemekaran dari kecamatan Kota 

Selatan. Banyaknya pengusaha maupun pemilik modal non muslim yang berbisnis di 

pusat kota, pada akhirnya juga memilih mukim di wilayah Hulonthalangi yang 

sangat dekat dengan pusat perdagangan dan bisnis di Kota Gorontalo.  
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c) Data Penduduk Menurut Pekerjaan 

Diagram 36 

Data Penduduk Menurut Pekerjaan Kec. Hulonthalangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Hulonthalangi, pekerjaan 

penduduk di wilayah ini seperti yang tampak pada diagram di atas. Yang bekerja 

sebagai PNS berjumlah 379 orang, wiraswasta 50 orang, pensiunan 112 orang, 

Tukang 175 orang, karyawan 351 orang, bidan 72 orang, TNI/Polri 118 orang, 

anggota dewan 2 orang, tani/nelayan 870 orang, honorer 82 orang, guru/dosen 3 

orang dan pedagang 37 orang.  
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d) Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Diagram 37 

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kec. Hulonthalangi 

 

e)  

 

f)  

 

 

 

 

 

 Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Hulonthalangi 

berdasarkan diagram di atas, dapat penulis uraikan sebagai berikut; TK/PAUD 5178 

anak, SD 2798 orang, SMP 1718 orang,  tidak tamat SLTP 310 orang, SMA 2532 

orang, tamat SLTA 3159 orang, tamat Perguruan Tinggi 755 orang,  dan SLB 5 

orang. 

 Berdasarkan data ini, penulis berkesimpulan bahwa penduduk Kecamatan 

Hulonthalangi rata-rata berpendidikan menengah ke bawah. Kesimpulan ini 

diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah orang yang berpendidikan SLTP ke bawah 

sebanyak 10004 orang.  Sementara orang yang berpendidikan SLTA dan Perguruan 

Tinggi hanya sebanyak 6446 orang. 
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7) Data Penduduk Menurut Tingkat Ekonomi 

Tabel 48 

Data Penduduk Menurut Tingkat Ekonomi 

Kelurahan  Pra 

sejahtera 

Sejahtera 

1 

Sejahtera 

2 

Sejahtera 

3 

Sejahtera 3+ 

Tanjung Kramat 0 144 188 2 2 

Pohe 0 231 454 1 0 

Tenda 55 976 416 193 3 

Siendeng 9 512 229 195 0 

Donggala 89 484 168 38 0 

Total 153 2347 1455 429 5 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 

 Tingkat ekonomi penduduk Kecamatan Hulonthalangi berdasarkan tampilan 

tabel di atas, secara berurut sesuai jumlah terbanyak yaitu; Sejahtera 1 , 2347  KK, 

Sejahtera 2,  1455 KK, Sejahtera 3, 429 KK, Pra Sejahtera 153 KK, dan Sejahtera 

3+, 5 KK. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa penduduk Kecamatan 

Hulonthalangi secara umum mayoritas memiliki tingkat ekonomi menengah ke 

bawah. Hal itu ditunjukkan dengan angka terbesar yang terlihat pada tabel, yaitu 

Sejahtera 1 sebanyak 2347 KK, belum lagi ditambah dengan penduduk yang Pra 

Sejahtera, yaitu sebanyak 153 KK. Meskipun terdapat penduduk dengan tingkat 

ekonomi Sejahtera 2, Sejahtera 3, dan Sejahtera 3+, namun jumlah penduduk 

tersebut tidak melampaui jumlah penduduk yang Sejahtera 1 dan Pra Sejahtera. 

 Lebih jelasnya dapat diperhatikan diagram persentase tingkat ekonomi 

penduduk  di bawah ini: 
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 Jelas terlihat dalam diagram bahwa tingkat ekonomi Sejahtera 1 sebesar 

53%, lebih dari separuh. Bila persentase tersebut dijumlahkan dengan persentase Pra 

Sejahtera, maka diperoleh persentase sebesar 57%. Sementara tingkat ekonomi 

menengah ke atas secara akumulasi hanya mencapai persentase sebesar 43%.   

11) Data Tempat Ibadah 

Tabel 49 

Data Tempat Ibadah Kec. Hulonthalangi 

Kelurahan  Masjid Gereja Kelenteng Musholla 

Tanjung Kramat 3 0 1 0 

Pohe 3 0 0 0 

Tenda 10 8 0 1 

Siendeng 5 0 0 0 

Donggala 4 1 0 2 

Total 25 9 1 3 

 Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 
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Tempat  ibadah di Kecamatan Hulonthalangi  berdasarkan tabel yang ada 

cukup beragam, terdiri dari masjid 25, gereja 9,  klenteng 1 dan musholla 3. Umat 

Islam  memiliki 28 masjid dan musholla, umat Kristiani memiliki 9 tempat ibadah 

dan umat Kong Hu Cu  memiliki 1 Kelenteng untuk ritual-ritualnya.  

12) Data Majelis Taklim dan TPA, imam, Da'i dan Pegawai sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain data tempat ibadah, perlu pula penulis gambarkan keadaan jumlah 

majelis taklim, TPA, imam, da>’i  dan pegawai syara’. Di Kecamatan Hulonthalangi 

terdapat 15 majelis taklim, 11 TPA, 8 imam, 15 pegawai syara’, dan 21 da>’i . Data 

ini memberi optimisme terhadap pengembangan agama dan umat di wilayah ini. 

Dengan memaksimalkan dan memberdayakan potensi yang ada pengembangan 

dakwah dan umat akan bisa dilakukan secara baik.  
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Data Majelis Taklim dan TPA,  Imam, Da'i 
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13) Data Penginapan dan Hiburan Malam 

 Data yang penulis peroleh dari Kantor Kecamatan Hulonthalangi bahwa di 

wilayah  ini terdapat sarana/fasilitas penginapan dan hiburan malam, yaitu terdiri 

dari 3 hotel/penginapan  dan 5 tempat hiburan malam berupa kafe dan karaoke. 

Seperti dalam analisis penulis sebelum-sebelumnya bahwa sarana dan fasilitas ini 

selain berfungsi sebagai tempat rekreasi dan hiburan, namun di sisi lain membawa 

dampak buruk bagi masyarakat dan umat yang sulit dihindari. Karena itu dalam data 

pemetaan dakwah, para pelaku dakwah sebaiknya memperhatikan data-data seperti 

ini dan dijadikan sebagai pijakan dalam merencanakan program-program dakwah di 

masyarakat, lebih khusus Kecamatan Hulonthalangi. 

2. Pemetaan  Sosio Kultur Masyarakat Kota Gorontalo 

J.G.F Reeidel, seorang sarjana Antropologi Belanda berpendapat bahwa etnis 

Gorontalo termasuk ras melayu Polinesia yang datang dari bagian Utara. Pada waktu 

mereka masuk ke wilayah Gorontalo, telah terdapat penduduk asli yang 

mendiaminya, dan terjadilah pencampuran diantara mereka. Selain itu datang juga 

penduduk dari sebelah Timur, yakni Bugis dan Makassar sehingga terjadi pula 

pencampuran diantara beragam etnis di daerah ini. Sementara teori lain 

menyebutkan, etnis Gorontalo kemungkinan besar berasal dari daratan Indochina, 

kemungkinan juga dari daerah Burma atau Filiphina.
13

 

Kota Gorontalo saat ini, dihuni tidak hanya oleh suku Gorontalo saja, namun 

juga oleh berbagai suku lainnya di Indonesia. Selain suku Gorontalo sebagai 

penduduk asli, di daerah ini dapat pula ditemukan penduduk yang berasal dari  suku  

                                                             
13

Tumenggung, dkk., dalam Dr. Mashadi, Disertasi; Hileiya; Relasi Sinkretis Islam dan 
Budaya Lokal dalam Ritus Upacara Kematian Etnik Gorontalo, (PPS Fisip UNHAS Makassar, 2017)  

h. 129 
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Bugis, Makassar, Batak, Ambon, Ternate, Jawa, Bali, Sasak dan Bima serta para 

pendatang yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Utara seperti suku Sangir, 

Minahasa dan Bolaang Mongondow dan ada pula pendatang yang berasal dari suku 

Bugis dan Makassar yang telah menetap di wilayah Gorontalo sejak dahulu. 

Keragaman etnis dan suku ini juga telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat 

Kota Gorontalo sejak dulu. Meskipun tidak ditemukan data statistik tentang jumlah 

suku pendatang ini, namun keberadaan mereka dapat dilihat dalam aspek-aspek 

tertentu seperti dalam aspek perekonomian, dan juga bisa dilihat dari keberadaan 

paguyuban kedaerahan yang secara temporer mengadakan berbagai kegiatan di kota 

ini.
 14

 

Masing-masing etnis yang hidup dan menetap di Kota Gorontalo datang 

dengan membawa budaya dan keyakinan mereka masing-masing.  Orang-orang yang 

berasal dari suku Minahasa, Sangir, Ambon, Batak, dan sebagian dari suku Jawa 

pada umumnya menganut agama Kristen Protestan atau Katolik. Demikian halnya 

orang dari suku Bali dan sebagian suku Sasak menganut agama Hindu. Sedangkan 

para pendatang dari suku Bugis, Makassar, Bima, Ternate dan sebagian Jawa 

menganut agama Islam. Di  Kota Gorontalo  sejak lama telah dihuni oleh 

masyarakat keturunan Arab dan Tionghoa yang memiliki budaya dan keyakinan 

yang khas. Semua budaya dan keyakinan suku pendatang ini hidup berdampingan 

dengan penduduk asli Gorontalo yang beragama Islam secara harmonis dan damai.  

Masyarakat Kota Gorontalo tergolong heterogen. Dalam kajian ilmu sosial, 

heterogenitas masyarakat kota pada satu sisi memberi peluang terciptanya kompetisi 

dan kreasi-kreasi baru. Namun, pada sudut yang lain, bagi yang tidak siap, akan 

                                                             
14

Dr. Erwin J. Thaib, Disertasi; Dakwah dan Pluralitas Studi Analisis SWOT pada 
Masyarakat Kota Gorontalo, (Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 20016), h. 118 
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menjadi hantu yang sesekali akan menerkan masa depan jiwanya.
15

 Agaknya kedua 

gejala masyarakat kota seperti itu muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat 

Kota Gorontalo. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Gorontalo, tidak ditemui 

sosial segregation atau pewilayahan sosial masyarakat berdasarkan identitas tertentu 

seperti misalnya identitas suku atau identitas agama. Masyarakat hidup bersama  

sebagai satu kesatuan masyarakat. Hidup bertetangga antara orang yang berbeda 

suku dan keyakinan adalah hal yang mudah ditemukan di Kota Gorontalo dan sejauh 

ini tidak ada masalah dengan hal ini. Dalam hal perayaan hari-hari besar keagamaan 

juga bisa berlangsung secara damai tanpa adanya gangguan. 

Funco Tanipu, akademisi dan sosiolog mengemukakan pendapatnya, bahwa 

masyarakat Kota Gorontalo adalah masyarakat yang terbuka. Bisa menerima 

pemikiran dan gagasan sepanjang sesuai dengan prinsip dan kearifan lokal yang 

dianut masyarakat. Kota Gorontalo berada di simpang ruang yang menjadi arus 

transportasi dan komunikasi sehingga lebih terbuka. Pada masyarakatnya, karakter 

pesisir lebih mengemuka dibanding karakter pedalaman.
 16

 

Masyarakat Kota Gorontalo umumnya berbicara dalam Bahasa Indonesia dan 

sebagian kecilnya berbicara dalam Bahasa daerah Gorontalo. Bahasa komunikasi 

masyarakat umum adalah Bahasa Indonesia dengan dialeg yang banyak dipengaruhi 

Manado sebagai daerah tetangga. Selebihnya adalah Bahasa Indonesia dengan dialeg 

daerah-daerah tertentu, seperti dialeg Jawa, Bugis/Makassar, China, dan lain-lain. 

                                                             
15

Dr. Acep Aripudin, Dakwah Antar Budaya, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h. 

127 
16

Dr. Funco Tanipu (40 tahun), Dosen Universitas Negeri Gorontalo/Sosiolog, wawancara, 

Gorontalo, 14 Agustus 2017. 
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Bahasa-bahasa tersebut berasimilasi secara alamiah sehingga terlalu umum dijumpai 

di berbagai tempat dan suasana. 

Keberadaan Bahasa Daerah Gorontalo saat ini digunakan oleh sebagian kecil 

masyarakat saja dan di wilayah-wilayah tertentu saja. Sebagian kecil masyarakat 

dimaksud adalah kaum generasi tua yang terus terbiasa berkomunikasi dengan 

bahasa daerah dan umumnya tinggal di perdesaan. Sebagian mereka juga 

mewariskan kebiasaan tersebut kepada generasinya (anak maupun cucu). Jadi 

meskipun dari tahun ke tahun generasi yang menggunakan bahasa daerah  semakin 

sedikit, namun bahasa daerah Gorontalo tetap eksis di masyarakat meskipun hal ini 

menjadi sebuah kegelisahan tersendiri akan kepunahannya. 

Secara kultur, masyarakat Gorontalo umumnya menjadikan adat sebagai 

adab tertinggi yang dipedomani dalam berbagai aktifitas hidup. Sebagai contoh, 

masyarakat Gorontalo dari sejak lahir hingga meninggal dunia, pada setiap fasenya 

melakukan tradisi atau adat berupa ritual-ritual tertentu. Sehingga itu sangat lekat 

dijumpai dalam masyarakat. Acara-acara adat seperti gunting rambut/aqiqah 

(Mongakiki), khitan atau sunatan/baeat (Moluuna/Mome’ati), akad nikah (akadji), 

acara 7 bulanan (Molontalo), hingga prosesi upacara kematian yang disebut Hileyia, 

mewarnai kehidupan masyarakat setiap waktu. Bahkan dalam pelaksanaan 

pemerintahan juga dipraktekkan tata laksana adat, seperti upacara Pohutu 

potombulu yakni adat penyambutan tamu, Molo’opu atau serah terima jabatan, 

Momulanga yaitu adat pemberian gelar adat bagi pejabat, Dulohupa yakni 

musyawarah pemerintah, dewan adat dan ulama, dan lain sebagainya, hingga saat ini 

masih dipraktekkan. 



185 
 

 Dalam hal kultur keagamaan polarisasi umat Islam di Kota Gorontalo dapat 

diidentifikasi melalui organisasi masyarakat yang ada. Nahdhatul Ulama misalnya, 

merupakan ormas yang secara identitas sangat kental mempraktekkan adat istiadat 

dalam praktek-praktek ibadah. Sebaliknya ormas Muhammadiyah misalnya, 

umumnya tidak mempraktekkan tradisi atau adat istiadat dalam praktek 

keagamaannya. Hal ini sangat terlihat misalnya pada rumah ibadah berupa masjid 

dan musholla yang mengikuti polarisasi ini. Masjid-masjid di Kota Gorontalo 

utamanya yang dikelola oleh ormas Muhammadiyah memiliki identitas tersendiri 

seperti memasang logo Muhammadiyah di bagian depan masjid, tidak menggunakan 

bedug, mimbar khatib dengan model podium, dan lain-lain. Sebaliknya, Nahdhatul 

Ulama secara umum dapat diidentifikasi pada ciri-ciri, misalnya adanya bedug, 

adanya tiang/pilar masjid bagian dalam terdiri dari 4 pilar, model mimbar yang 

memiliki anak tangga (biasanya 3-4 anak tangga), petugas khatib dan imam yang 

menggunakan pakaian khusus pada saat shalat Jumat dan shalat Id. Selebihnya, 

terdapat juga masjid-masjid yang orientasi keagamaannya bukan kepada kedua 

ormas besar ini, namun jumlahnya sangat sedikit di wilayah Kota Gorontalo. 

Hal menarik lainnya dalam struktur masyarakat Kota Gorontalo adalah 

tingkat pluralitas agama dalam masyarakat. Meskipun Islam adalah agama 

mayoritas di wilayah ini, namun keberadaan pemeluk agama lain tidak merupakan 

entitas yang termarjinalkan apalagi tertindas. Pemeluk agama lain, seperti umat 

Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha hidup dalam kondisi sosial yang sama dengan 

umat Islam sebagai umat mayoritas. Hubungan antar umat beragama hidup dalam 

suasana damai, membaur dan harmonis meskipun tetap melekat ciri identitas 

keyakinan masing-masing.  Terbukti, bahwa sepanjang pengetahuan dan pengamatan 
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penulis tidak pernah terjadi pertentangan sosial yang berlatarbelakang keyakinan. 

Dalam beberapa aktifitas sosial, malah masing-masing agama saling bantu-

membantu, gotong-royong dalam kegiatan satu agama tertentu. 

Untuk keberadaan rumah ibadah bagi penganut agama non Islam, dalam hal 

ini gereja, vihara dan kelenteng, lokasinya hanya berada di dua wilayah kecamatan, 

yaitu Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Selatan. Meskipun penganut 

agama Kristen Protestan, Katolik, dan Budha menyebar domisilinya di seluruh 

wilayah Kota Gorontalo, namun rumah ibadahnya terkumpul dalam satu wilayah 

tersebut. Gereja, baik gereja Protestan dan Katolik, vihara dan klenteng seluruhnya 

berada di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Selatan. Meskipun di 

wilayah Kecamatan Kota Tengah terdapat satu gereja, namun gereja itu secara 

khusus dibangun oleh Kesatuan TNI Angkatan Darat untuk pelayanan prajurit. 

Tidak ditemukan informasi yang valid tentang mengapa penempatan rumah 

ibadah untuk agama non Islam hanya mengelompok di suatu wilayah saja. Pendapat 

umum yang berkembang adalah pengaturan ini memang sudah ada sejak zaman 

penjajahan Belanda. Para pembesar Belanda di Gorontalo dulu banyak yang 

berdomisili di Kota Selatan, dan wilayah ini memang merupakan wilayah kota tua 

(old town) dari Kota Gorontalo. Masih terdapat banyak bangunan tua peninggalan 

Belanda di wilayah ini. Adapun penempatan kelenteng, dikaitkan dengan kedekatan 

pusat perekonomian dan perdagangan, profesi yang banyak dilakoni oleh masyarakat 

keturunan Tionghoa, dengan rumah ibadah mereka. Wilayah Kota Selatan dan 

Hulonthalangi adalah pusat perekonomian dan pemerintahan di Kota Gorontalo. Hal 

yang sama sepertinya berlaku bagi kalangan keturunan Arab yang juga banyak 

berprofesi sebagai pedagang. Di salah satu pusat perdagangan di wilayah Kota 
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Selatan terdapat satu masjid besar tempat berhimpun dan beribadah bagi banyak 

masyarakat Islam keturunan Arab di Kota Gorontalo.
 17

  

Masyarakat Kota Gorontalo meskipun memiliki keragaman seperti yang 

digambarkan tersebut, secara sosial hidup berdampingan dan harmonis. Terbukti 

selama ini tidak pernah terjadi gesekan maupun konflik sosial baik antar suku, antar 

agama, maupun antar Ormas keagamaan. Malah dalam masyarakat yang pluralitas 

ini biasanya juga terjadi kerjasama sosial termasuk juga asimilasi dalam bentuk 

kawin-mawin. 

Menurut Muhammad Obie, Sosiolog IAIN Sultan Amai Gorontalo, bahwa 

Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota provinsi yang relative baru, sudah pasti memiliki 

daya tarik dan menjadi alasan pihak luar untuk masuk dan menetap di daerah ini, 

termasuk juga menjadi alternative pusat pendidikan di kawasan Tengah Indonesia, 

selain Makassar. Masuknya pihak luar yang kemudian berinteraksi dengan 

masyarakat lokal akan berimplikasi pada kondisi sosial, baik berkaitan dengan 

struktur sosial maupun nilai budaya. Demikian pula, putra-putri daerah lokal yang 

kembali dari rantau untuk studi, membawa nilai-nilai dan pengalamannya turut 

mewarnai kondisi sosial sekitarnya. Ditambah lagi dengan masyarakat Gorontalo 

yang cukup dinamis dan terbuka sehingga menjadikan Kota Gorontalo terus 

berkembang ke arah struktur masyarakat yang lebih kompleks. Walau demikian, di 

wilayah ini konflik sosial tidak pernah terjadi karena masyarakat lokal cukup 

bersahaja, juga karena faktor kesamaan identitas sebagai muslim yang menjadi 

kohesi sosial masyarakatnya.
 18
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Diferensiasi sosial keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, Wahdah 

Islamiyah, Salafi, dan lain-lain, justru lebih mendorong semangat keagamaan 

masyarakat di kota ini. Pengajian tumbuh subur dalam beragam kelompok 

keagamaan tersebut. Menariknya, praktek tradisi juga masih terpelihara dengan baik 

di masyarakat. Dalam pandangan teori fungsional, praktek-praktek tradisi bisa 

bertahan, manakala tradisi tersebut fungsional. Ketika tidak lagi berfungsi, maka 

akan hilang dengan sendirinya.
 

Terbukti di daerah ini, praktek-praktek tradisi 

sedemikian kental masih diperpegangi dan dipraktekkan masyarakat, baik dalam 

aktifitas sosial maupun dalam hal ritus keagamaan. 

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kota Gorontalo 

masih sangat mewarnai kultur masyarakatnya, meskipun dalam aspek-aspek tertentu 

ada yang telah berubah. Itulah dinamika sosial yang terjadi. Seiring dengan 

perubahan sosial yang terjadi, ada budaya yang memudar bahkan hilang sama sekali. 

Dahulu misalnya, toko-toko di Kota Gorontalo tutup saat menjelang waktu zuhur 

dan nanti buka kembali setelah shalat Asar. Hal itu disebabkan oleh para pedagang 

pertokoan tersebut didominasi oleh warga keturunan Arab-Gorontalo yang demikian 

fanatik menghargai waktu-waktu shalat.  Budaya ini berlangsung sangat lama dalam 

kehidupan masyarakat Gorontalo. Namun saat ini, hal demikian sudah sangat jarang 

dijumpai. Toko-toko umumnya dibuka sejak pagi dan tutup saat malam hari. 

Perubahan ini boleh jadi dipicu oleh merebaknya sistem kapitalisme modern dalam 

budaya masyarakat Gorontalo. Adanya sistem persaingan bisnis yang semakin 

tajam, sistem pemasaran dan sarana perdagangan yang semakin modern dan juga 

masuknya pedagang-pedagang dari luar, seperti pedagang Bugis, Makassar, Jawa 

dan China, sehingga memaksa pedagang lokal untuk merubah budayanya. Dan lain 
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sebagainya, kondisi sosial budaya masyarakat Gorontalo secara pelan berubah 

mengikuti irama dinamika sosial yang ada.
19

 

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam baik yang sudah berumur tua 

maupun yang baru juga cukup mewarnai kehidupan sosial masyarakat Kota 

Gorontalo. Di sini terdapat 2 pesantren yang sudah cukup tua dan telah melahirkan 

banyak ulama, da>’i  maupun tokoh-tokoh Islam, yaitu Pesantren Al Huda dan 

Pesantren Al Khairat. Di samping itu juga terdapat Institut Agama Islam Negeri 

Sultan Amai Gorontalo, sebuah perguruan tinggi Islam yang lahir sejak tahun 1969. 

Alumni 3 lembaga pendidikan Islam ini telah banyak mewarnai dinamika dakwah di 

Gorontalo selama ini. Di saat sekarang ini pula telah banyak bermunculan sekolah-

sekolah Islam yang dapat dikategorikan sebagai sekolah modern. Selain itu terdapat 

juga beberapa sekolah di bawah yayasan non Islam, seperti Yayasan Katolik dan 

Protestan. 

 Namun di balik kondisi sosial yang telah digambarkan di atas, masyarakat 

Kota Gorontalo cukup kuat bertahan dalam tatanan kehidupan sosial yang ramah, 

bersahaja, memiliki kohesi sosial yang kuat, solidaritas dan gotong-royong. Kultur 

keagamaan yang masih memperpegangi adat-istiadat, tradisi/kearifan lokal juga 

turut memperkuat budaya masyarakat ke arah yang positif. Meskipun harus diakui 

bahwa ancaman-ancaman sosial semisal kapitalisme dan materialisme berusaha 

memaksa masuk dalam tatanan sosial masyarakat, yang menurut pengamatan 

penulis mulai menemukan pintu masuknya.       
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3. Pemetaan Tindak Kriminalitas Dominan di Wilayah Kota Gorontalo 

Menganalisis kondisi sosial masyarakat hubungannya dengan pengembangan 

dakwah, maka hal yang penting untuk diperhatikan adalah penyakit masyarakat 

berupa tindak kriminalitas yang ada di setiap wilayah. Sudah tentu bahwa penyakit 

masyarakat atau tindak kriminal yang muncul di masyarakat merupakan indikator 

belum berhasilnya dakwah di wilayah tersebut dan sebaliknya dakwah harus mampu 

mencarikan solusi atas masalah yang ada.  

Problem mad’u>  tidak hanya yang berwujud realitas sosial dari pelaku yang 

bertentangan dengan Islam , tetapi lebih dari itu bagaimana pula menangani dan 

member solusi atas persoalan-persoalan sosial itu. Problem mad’u >  mencakup aspek-

aspek dari keseluruhan hidup manusia. Meskipun problem criminal itu murni 

persoalan sosial misalnya, dalam praktek solusinya juga menyangkut persoalan 

bagaimana memperbaiki mental. Perubahan sosial umat terjadi sebagai akibat dari 

perubahan yang terjadi dari internal psikis manusia sendiri. Karena itu, usaha 

perbaikan tatanan sosial-moral dalam perspektif sosiologi dakwah harus dilandasi 

terlebih dahulu dengan upaya perbaikan serupa dalam internal jiwanya.
 20

 Pada aspek 

itulah dakwah menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan sosial di masyarakat. 

Dari observasi penulis terhadap penyakit masyarakat, persoalan ini belum 

menjadi perhatian para da>’i  maupun lembaga-lembaga dakwah yang ada. Tindak 

kriminalitas benar-benar hanya dianggap sebagai tugas lembaga-lembaga penegak 

hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan. Dan gerakan dakwah 

yang ada nampak terpisah sama sekali dari gerakan-gerakan penegakan hukum 

lembaga terkait. Artinya penyakit masyarakat berupa tindak kriminalitas, oleh 
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lembaga-lembaga dakwah yang ada atau oleh para da>’i  hanya dianggap sebagai 

tugas pokok Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan. Terbukti bahwa belum 

ada data di lembaga-lembaga dakwah maupun dalam pengetahuan para da>’i  tentang 

tindak kriminalitas yang sering terjadi di wilayahnya masing-masing. Belum lagi 

persoalan seperti yang disinggung  Nurcholis Madjid, bahwa secara sosiologis-

empiris bahwa dakwah yang berkembang di masyarakat cenderung mengarah pada 

nahyi munkar, yakni tekanan-tekanan untuk melawan (figh against-perjuangan 

reaktif) dan kurang amar ma’rufnya, yang mengajak pada kebaikan, kebersamaan 

suatu cita-cita (figh for-perjuangan proaktif).
 21

 

Berikut ini, penulis akan menguraikan tindak kriminalitas dominan yang 

terjadi di wilayah Kota Gorontalo. Data penulis peroleh dari Kepolisian Resort Kota 

Gorontalo maupun di 6 Kepolisian Sektor (Sektor wilayah kecamatan) yang menjadi 

wilayah Kepolisian Resort Kota Gorontalo. Sembilan kecamatan yang ada di Kota 

Gorontalo namun hanya 6 kecamatan yang memiliki sektor difinitif, yaitu 

Kecamatan Kota Timur, Kota Selatan, Kota Barat, Kota Tengah, Kota Utara dan 

Kecamatan Dungingi, sedangkan 3 kecamatan lainnya yang merupakan kecamatan 

pemekaran masih digabung dengan kecamatan asalnya, yaitu Kecamatan Dumbo 

Raya digabung dengan wilayah Sektor Kota Timur, kecamatan Hulonthalangi 

dengan Sektor Kota Selatan dan Kecamatan Sipatana masuk dalam wilayah tugas 

Sektor Kota Utara.   

a. Kepolisian Sektor Kota Timur 

Kepolisian Sektor Kota Timur mewilayahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya yang terdiri dari 11 kelurahan. Menurut 
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Kapolsek Kota Timur, AKP. Trisno, bahwa tindakan kriminalitas yang paling 

menonjol di 2 kecamatan ini adalah tindakan penganiayaan, Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT) dan juga anak, dan pencurian.  

Dalam penjelasannya, beliau mengidentifikasi bahwa besarnya kasus tindak 

penganiayaan tersebut dilatari oleh penyakit masyarakat yaitu minuman keras. 

Demikian pula dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagian kasus disebabkan 

oleh pengaruh minuman keras dan selebihnya disebabkan oleh mental suami yang 

tempra mental/emosional. Khusus untuk kasus pencurian meski tidak terlalu 

menonjol namun juga sering dilaporkan masyarakat, pelakunya banyak dari kaum 

remaja.  

Wilayah-wilayah yang menjadi peta kewaspadaan Polsek Kota Timur adalah 

Kelurahan Bugis dan Kelurahan Talumolo, dimana sering terjadi penganiayaan dan 

juga tawuran antar kelompok anak muda dan bahkan antar kampung. Kelurahan 

Leyato juga menjadi target kewaspadaan karena di wilayah tersebut terdapat 

pelabuhan, penyeberangan kapal Feri dan kapal barang. Juga di wilayah ini banyak 

terdapat kafe-kafe yang biasanya ramai di malam hari. Kondisi wilayah seperti ini 

sangat rentan dengan minuman keras, Narkoba dan prostitusi yang bahkan dapat 

memicu tindak kriminalitas yang lebih besar, seperti perdagangan Narkoba, 

perdagangan manusia dan munculnya lokalisasi.
 22

   

Wilayah Kota Timur yang menjadi jantung Kota Gorontalo juga menjadi 

wilayah tujuan masyarakat pendatang. Tercatat sebanyak 240 Hotel/Penginapan dan 

kos-kosan yang terdapat dalam wilayah ini. Termasuk 2 Perguruan Tinggi besar di 

Gorontalo, yaitu Universitas Negeri Gorontalo dan Institut Agama Islam Negeri 
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Sultan Amai Gorontalo termasuk dalam wilayah ini. Hal ini juga benar-benar 

diwaspada>’i  Polsek Kota Timur yang selalu melakukan razia dan patroli di 

lingkungan Hotel, penginapan dan kos-kosan.  

b. Kepolisian Sektor Kota Selatan 

Kecamatan Kota Selatan juga merupakan bagian jantung Kota Gorontalo 

karena di kecamatan inilah menjadi pusat perdagangan di wilayah Provinsi 

Gorontalo. Tidak heran bila tindak kriminalitas di wilayah ini tergolong cukup 

tinggi. Seperti halnya Kepolisian Sektor Kota Timur, Kepolisian Sektor Kota 

Selatan juga mewilayahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Selatan sendiri dan 

Kecamatan Hulonthalangi sebagai kecamatan baru (pemekaran dari Kecamatan Kota 

Selatan).  

Menurut penuturan Kepala unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Sektor 

Kota Selatan, Ipda. Mahyudin Popoi, bahwa tidak kriminalitas yang dominan di 

wilayah ini adalah pencurian, prostitusi dan perselingkuhan. Kasus-kasus pencurian 

banyak terjadi di toko-toko karena memang  di wilayah ini menjadi pusat pertokoan 

atau perdagangan. Meskipun tindak kriminal ini tergolong tindak pidana ringan, 

namun hal ini tidak bisa dibiarkan atau tidak diselesaikan. Hampir setiap hari 

Kepolisian Sektor Kota Selatan menerima laporan pencurian dari masyarakat, baik 

pemilik toko, mini market dan atau super market. Biasanya barang-barang yang 

dicuri berupa, pakaian, sembako dan barang-barang elektronik. 

Untuk kasus-kasus prostitusi dan perselingkuhan, biasanya terjadi di kos-

kosan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Selatan. Sebagai konsekuensi dari 

wilayah perdagangan, maka hampir pasti membutuhkan tenaga kerja dan karyawan. 

Mereka inilah yang banyak tinggal dan menempati kos-kosan tersebut. Dan 
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kemudian laksana efek domino, kos-kosan ini menjadi sumber prostitusi dan 

perselingkuhan. Rata-rata dari laporan yang masuk dapat diidentifikasi bahwa 

diantara kos-kosan yang ada terlalu bebas sehingga memungkinkan pasangan lawan 

jenis dengan leluasa untuk bisa tinggal bersama. Demikian pula dengan kasus-kasus 

perselingkuhan, umumnya juga berawal dari kos-kosan. Dimana para tenaga 

kerja/karyawan tersebut tinggal di kos dan jauh dari istri/suami mereka, maka 

membuka peluang untuk terjadinya perselingkuhan.
23

 

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Selatan 

diantaranya adalah melakukan operasi/patroli di setiap malam Kamis, malam Sabtu 

dan malam Minggu. Sasaran operasinya adalah kafe, kos-kosan, karaoke, hotel dan 

penginapan, terutama di wilayah Kelurahan Biawu dan Kelurahan Limba U 1. 

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi tindak kriminal yang terjadi.  

c. Kepolisian Sektor Kota Tengah 

Kepolisian Sektor Kota Tengah mewilayahi Kecamatan Kota Tengah yang 

terdiri dari 6 kelurahan. Dari gambaran kondisi Kamtibmas (keamanan ketertiban 

masyarakat) kecamatan ini tergolong relatif aman, kecuali beberapa tempat yang 

selalu diwaspada>’i , seperti adanya pasar Liluwo, Perum Pulubala, dan banyaknya 

kos-kosan di wilayah Kelurahan Dulalowo Timur. 

Keberadaan pasar selalu membawa potensi penyakit masyarakat seperti 

minuman keras, judi, pencurian, penipuan, dan lain-lain. Demikian pula dengan 

keberadaan kawasan perumahan dan kos-kosan, selalu berpotensi menimbulkan 

gangguan Kamtibmas. Kawasan perumahan rawan terjadinya pencurian dan atau 

pembongkaran. Masyarakat perumahan yang identik dengan kondisi ‚pergi pagi-
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pulang malam‛ untuk alasan pekerjaan menjadi sasaran empuk pencuri untuk 

menjalankan profesinya. Juga keberadaan kampus Universitas Negeri Gorontalo 

yang berada di wilayah Kelurahan Dulalowo Timur, secara otomatis menjadikan 

wilayah ini banyak dijumpai kos-kosan. Hal ini menimbulkan potensi rawan 

Kamtibmas, misalnya tawuran, minuman keras, Narkoba dan atau prostitusi. 

Benar saja, menurut  anggota Reskrim Polsek Kota Tengah, Brigadir. Andi F. 

Diningrat, tindak kriminal yang sangat menonjol di wilayah ini adalah pencurian. 

Untuk tahun 2016 hingga 2017 sudah terjadi 141 kasus, yang terdiri dari pencurian 

biasa hingga pencurian kenderaan bermotor (curanmor). Tahun 2016 sebanyak 113 

kasus dan untuk tahun 2017 ini, hingga bulan Mei sudah terjadi 28 kasus. Kasus-

kasus pencurian biasa biasanya dilakukan oleh warga Kecamatan Kota Tengah 

sendiri yakni dengan modus pembongkaran rumah maupun ruko. Modus yang sering 

digunakan pelaku adalah melakukan pencurian di waktu subuh, sekitar pukul 04.00 

atau pukul 05.00, dengan memanfaatkan kelengahan pemilik rumah yang setelah 

shalat subuh tidur kembali. Pencurian dengan modus seperti ini selalu berulang dari 

kelurahan yang satu ke kelurahan yang lain. 

Sedangkan untuk pencurian Curanmor, wilayah Kota Tengah lebih banyak 

menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara) saja, artinya pencuri berasal dari luar 

wilayah Kecamatan Kota Tengah.
 
 Dan umumnya alasan pelaku dalam kasus-kasus 

pencurian tersebut adalah alasan ekonomi, sebagian kecil pelakunya merupakan 

residevis yang sudah keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan. Pelaku banyak 

memanfaatkan parkiran kenderaan yang tidak aman, baik itu di pasar maupun di 

sekolah-sekolah.
24

 Kasus kriminal lainnya yang banyak ditangani Polsek Kota 
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Tengah adalah penganiayaan, penggelapan berupa hutang-piutang dan KDRT 

(Kekerasan dalam Rumah Tangga). Namun kasus-kasus yang disebutkan terakhir 

datanya relatif rendah.
 
 

d. Kepolisian Sektor Kota Utara 

Kepolisian Sektor Kota Utara memiliki wilayah tanggung jawab keamanan 

yang cukup luas yaitu meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Utara dan 

Kecamatan Sipatana sebagai kecamatan pemekaran yang terdiri dari 11 kelurahan. 

Dalam pengamatan penulis, wilayah ini masuk sebagai wilayah yang cukup dikenal 

masyarakat sebagai wilayah ‚sarang preman‛. Keberadaan terminal 42 Gorontalo 

sebagai terminal antar kota/antar provinsi menjadi tempat strategis home base para 

preman yang dikenal dengan istilah ‚preman Andalas‛ karena terminal tersebut 

terletak di Jalan Andalas. 

Dahulu, tidak jauh dari terminal 42 juga terdapat lokalisasi ilegal yang oleh 

masyarakat Kota Gorontalo dikenal dengan ‚tenda biru‛. Namun saat ini, dari 

informasi masyarakat setempat bahwa lokalisasi tersebut sudah tidak ada, sejak 

kebijakan Walikota sebelumnya untuk menutup dan membongkarnya. 

Menurut Komandan Polsek Kota Utara, AKP. Muhtar Pakaya, bahwa dari 11 

kelurahan yang ada hanya wilayah Jalan Andalas itulah menjadi fokus utama 

antisipasi Kamtibmas, sementara wilayah lainnya sangat kondusif dan aman. Untuk 

kawasan Jalan Andalas sendiri terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Tapa dan 

Kelurahan Bulota. Dua kelurahan inilah menjadi perhatian serius Kepolisian Sektor 

Kota Utara, mengingat seringnya terjadi tindak kriminal. Diantara kasus-kasus yang 

pernah terjadi di wilayah tersebut, yaitu pembunuhan, penganiayaan, judi, dan 

minuman keras. Lebih lanjut Muhtar Pakaya menjelaskan bahwa sumber dari 
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berbagai tindak kriminalitas di wilayah tersebut adalah minuman keras dan judi. 

Ketika seseorang sudah dalam pengaruh minuman keras, maka perilakunya sudah di 

luar kontrol sehingga menimbulkan perkelahian hingga pembunuhan, dan itu sudah 

beberapa kali terjadi di lokasi yang sama. Demikian pula dengan judi, seseorang 

yang kalah merasa jengkel kepada yang  menang sehingga mudah sekali memicu 

perkelahian dan penganiayaan, apalagi bila sudah dalam pengaruh minuman keras 

sekaligus.
 25

 

Untuk mengantisipasi tinadak kriminalitas yang berulang, satuan Polsek 

Kota Utara, melakukan operasi rutin setiap hari terutama di wilayah Terminal 42 

dan Pasar Andalas. Pengamatan penulis bahwa Kapolsek Kota Utara ini memiliki 

komitmen yang sangat kuat untuk memberantas minuman keras dan judi di 

wilayahnya. Dan untuk itu, beliau selalu turun langsung memimpin patroli dan tak 

henti-hentinya melakukan penyuluhan masyarakat di masjid-masjid pada setiap 

Jumat bekerjasama dengan Camat, Kepala Kelurahan dan Koramil.  

e. Kepolisian Sektor Kota Barat 

Kepolisian Sektor Kota Barat mewilayahi 6 kelurahan. Wilayah ini cukup 

menantang karena terdiri dari pegunungan dan berbatasan langsung dengan Danau 

Limboto. Jalannya sangat berkelok dan sempit serta pemukiman masyarakat yang 

padat. Hanya 2 kelurahan saja yang wilayahnya relatif datar dengan jalan yang lebar. 

Kondisi ini menjadikan Kota Barat sebagai wilayah yang juga rentan dengan 

gangguan Kamtibmas terutama sebagai pintu masuk atau keluar pelaku kejahatan di 

pusat kota.  
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AKP. Muhar Pakaya (50 tahun), Kapolsek Kota Utara, wawancara , Gorontalo, 22 Mei 

2017  
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Dari data yang tercatat pada unit Reserse Kriminalitas Polsek Kota Barat, 

diperoleh kasus kriminal tertinggi adalah penganiayaan dan pencurian. Kasus-kasus 

penganiayaan biasanya terjadi karena faktor pengaruh minuman keras, salah faham 

dan pertikaian antar tetangga. Dari kasus penganiayaan yang ada lebih banyak 

disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Untuk kasus pencurian daerah yang 

paling rawan adalah wilayah Kelurahan Buladu dan Kelurahan Molosipat.
 26

 

Untuk kasus-kasus pencurian dilatari oleh faktor ekonomi, pendidikan yang 

rendah dan kenakalan remaja. Termasuk pula dalam hal ini adalah penjambretan 

yang sering dilakukan oleh warga setempat tetapi beroperasi di pusat kota. Dalam 

data Polsek pula diperoleh bahwa di wilayah ini terdapat beberapa residevis 

kambuhan yang sewaktu waktu masih terus menjalankan profesinya.
 27

 

f. Kepolisian Sektor Dungingi 

Secara umum kondisi Kamtibmas Kecamatan Dungingi dapatlah dikatakan 

relatif sama dengan kondisi kecamatan-kecamatan lain di Kota Gorontalo. Hanya 

saja menurut Kapolsek Dungingi, Iptu. Syafrudin Antula, bahwa kadang-kadang 

terjadi gangguan Kamtibmas yang cukup menghebohkan, misalnya selang beberapa 

bulan yang lalu terjadi pembunuhan di kompleks terminal baru yaitu terminal 

persiapan pengganti terminal 42 Andalas. Termasuk juga kasus-kasus pembunuhan 

sebelumnya beberapa kali terjadi di Kecamatan Dungingi sehingga kecamatan ini 

begitu terkenal dengan pembunuhan-pembunahannya. 

Data kriminalitas yang tergolong tinggi di Kecamatan Dungingi adalah 

pencurian, pembongkaran dan kenakalan remaja. Dari data yang ada, Kelurahan 
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IPTU. Laode Arwansyah (39 tahun), Kapolsek Kota Barat, wawancara, Gorontalo,  22 Mei 

2017  
27

AIPDA. Nurhajar Diko (45 tahun), Kanit Reskrim Polsek Kota Barat, wawancara , 

Gorontalo, 22 Mei 2017  
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Huwango Botu menjadi wilayah paling rawan dan sering terjadi gangguan 

Kamtibmas. Bila ditelusuri penyebab munculnya penyakit masyarakat ini lebih 

disebabkan oleh konsekuensi dari perkembangan kehidupan sosial yang ada di 

sekitarnya. Munculnya pembangunan perumahan-perumahan di beberapa lokasi di 

kecamatan ini memicu munculnya bias-bias sosial lain. Masyarakat pendatang yang 

menempati perumahan-perumahan yang ada umumnya memiliki tingkat ekonomi 

yang relatif mapan dibanding masyarakat penduduk asli. Gap sosial inilah yang 

kemudian memicu ketidaksenangan hingga melahirkan niat-niat untuk melakukan 

tindakan-tindakan asosial.  

Tindakan kriminal pencurian dan pembongkaran merupakan konsekuensi dari 

perkembangan sosial Kecamatan Dungingi. Demikian pula dengan kenakalan 

remaja, banyaknya jumlah anak yang putus sekolah di kecamatan ini akhirnya 

menjadi pengangguran dan memilih untuk bergaul berkelompok, foya-foya dan di 

saat-saat tertentu malakukan kenakalan. Bahkan dari informasi yang disampaikan 

Kapolsek bahwa belum lama ini anggota Polsek Dungingi menangkap sekelompok 

remaja yang menyalahgunakan lem sebagai pengganti fungsi Narkoba. Dari 

pergaulan kenakalan remaja ini pula melahirkan kader-kader preman
 
yang bahkan 

tidak saja beroperasi di Kecamatan Dungingi saja, melainkan sudah meresahkan 

masyarakat kota secara umum. Diantara mereka bahkan ada yang sudah berstatus 

residevis, keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai kasus.
28

 

Dengan kondisi yang ada Kepolisian Sektor Dungingi tidaklah tinggal diam, 

namun terus melakukan upaya-upaya pencegahan. Polsek Dungingi secara rutin 

melakukan patroli pemantauan aktifitas masyarakat. Juga secara bersama Anggota 
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Iptu. Syafrudin Antula (54 tahun), KaPolsek Dungingi, wawancara, Gorontalo, 10 Mei 

2017  
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Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dengan 

Kepala Kelurahan aktif melakukan penyuluhan dan pencegahan tindakan gangguan 

keamanan masyarakat. 

4. Pemetaan Gerakan Dakwah Organisasi Sosial Keagamaan di Kota Gorontalo 

Dinamika dakwah di Kota Gorontalo tidak bisa dilepaskan dari wadah 

organisasi sosial keagamaan yang ada. Dengan beragam visi, misi serta tujuan 

organisasinya, organisasi sosial keagamaan ini melakukan gerakan dakwah sesuai 

dengan ciri masing-masing. Dari organisasi yang sudah sangat terkenal dan berusia 

tua, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, maupun organisasi atau 

gerakan dakwah yang relative baru, seperti Salafi, Wahdah Islamiyah dan Jamaah 

Tablig, semuanya eksis berkontribusi dalam gerakan dakwah Kota Gorontalo. 

Melalui program-program organisasi, masing-masing organisasi membina umat, 

mengembangkan kaderisasi serta membangun sarana layanan umum masyarakat 

seperti, masjid, sekolah/madrasah, rumah sakit, islamic centre, dan lain sebagainya. 

 Bentuk-bentuk gerakan dakwah sebagaimana yang diungkapkan di atas, 

menggambarkan bagaimana dinamika dakwah dalam kehidupan sosial masyarakat 

Kota Gorontalo. Dengan berbagai media dan pendekatan dakwah pesan-pesan Islam 

disampaikan kepada masyarakat. Dalam berbagai kegiatan dakwah disampaikan 

berbagai tuntunan Islam sebagaimana tuntunan al-Qur’an dan sunnah. Semua 

disampaikan dengan cara hikmah, jauh dari kesan memaksakan apalagi dengan 

kekerasan. Dakwah masuk dalam berbagai sendi kehidupan sosial masyarakat Kota 

Gorontalo, memberi nilai bagi aktivitas hidupnya, menjadi bagian dari tradisi 

masyarakat, sehingga terlihat dakwah menjadi sesuatu hal yang melekat dengan 

kehidupan masyarakat. 
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Gambaran di atas memperlihatkan bahwa dakwah telah menjadi bagian 

integral dari kehidupan masyarakat Islam Kota Gorontalo. Untuk lebih memberi 

gambaran tentang dinamika dakwah Kota Gorontalo, penulis akan menguraikan 

gerakan dakwah organisasi-organisasi Islam yang ada di Kota Gorontalo. 

a. Muhammadiyah 

Organisasi Muhammadiyah pertama kali masuk ke daerah Gorontalo pada 

tahun 1929. Diperkenalkan oleh Jusuf Otoluwa salah satu putra daerah Gorontalo, 

setelah selesai mengikuti pendidikan guru Kweekshool Gunung Sari di Yogyakarta. 

Pertengahan tahun 1929 dibentuknya komite pendiri Muhammadiyah di Gorontalo 

yang terdiri dari sebelas orang;, yaitu Yusuf Otoluwa, Ahmad Buji, Husasi Akase, 

Umar Basalama, Muhammad Dunggio, Muhsin Mohammad, Haji Muhammad Sasid. 

Tom Olil, Utina H. Buluati, Abdulah Van Grey, dan Baowe Nasaru. Dengan 

dibentuknya komite pendiri Muhammadiyah maka pada tanggal 8 September 1929 

atau tanggal 6 Rabiul Awal 1348 H. dihadiri oleh Van Dam selaku Kepala Polisi 

Gorontalo, Abudi Ilahude selaku wakil pemerintah sipil Gorontalo, dan 

Hoofdbestuur Muhammadiyah dari Yogyakarta yaitu Mohammad Yunus selaku 

Sekertaris Muhammadiyah dari Yogyakarta meresmikan dan melantik kedudukan 

Muhammadiyah di Gorontalo dengan susunan pengurus pertama sebagai berikut: 

Ketua: Tom Olil, Wakil ketua: Jusuf Otoluwa, Sekretaris : Muhammad Dunggio, 

Bendahara: Muhsin Mohamad, Comisaris: Haji Yusuf Abas, Umar Basalama, Husain 

Akase, Musrsid Mohi, Y. Kamaru, dan Mari Baladrab. 

 Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan watak tajdid yang melekat 

dalam dirinya senantiasa istiqamah dan pro aktif dalam melaksanakan tugas amar 
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ma’ruf nahi munkar di segala bidang kehidupan. 
29

 Karena itu, sejak berdirinya 

Muhammadiyah telah membuat banyak perubahan di masyarakat Gorontalo, baik 

dari aspek aqidah dan syariah maupun pada aspek sosial kemasyarakatan. 

Pada masa awal pertumbuhannya di Gorontalo, Muhammadiyah melakukan 

gerakan dakwah Islam untuk menangkal Kristenisasi dan takhayul-takhayul yang 

banyak berkembang di masyarakat lokal. Setelah itu dalam perkembangannya, 

gerakan dakwah Muhammadiyah mengembangkan bidang pendidikan Islam, 

kesehatan, amal usaha dan tablig. Hal itu diwujudkan dalam gerakan dakwah yang 

fokus dalam membangun umat melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah, 

pembangunan masjid Muhammadiyah, Rumah Sakit milik Muhammadiyah, taman-

taman pengajian dan sebagainya. 

Gerakan Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan Islam di 

tengah-tengah masyarakat Gorontalo dan warga Muhammadiyah yaitu antara lain; 

diawali dengan usaha Muhammadiyah cabang Gorontalo, mendirikan Hollandsche 

School atau HIS Muhammadiyah tahun 1929/1930, yang sekarang menjadi SMA 

Muhammadiyah Gorontalo. Tahun 1935 berdiri dua buah sekolah Madrasah 

Ibtidayah dan Madrasah Diniyah di group Muhammadiyah Bulotadaa Kecamatan 

Kota Utara (sekarang) dan Madrasah Ibtidaiyah dan Diniyah sejak tahun 1930-an 

berdiri di semua group yang ada seperti, Wongkaditi, Padebuolo, Siedeng, Kampung 

Tenda, Bugis. Saat ini lembaga pendidikan Muhammadiyah membina 5 madrasah, 5 

sekolah umum, 1 pondok pesantren, dan puncaknya tahun 2008 didirikan Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di 

bawah naungan amal usaha Muhammadiyah. 
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Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis; Melacak Pandangan Keagamaan 
Muhammadiyah Periode awal, (Surabaya:LPAM, 2002)  h. 15 
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Dalam bidang kesehatan gerakan dakwah Muhammadiyah juga telah berhasil 

membangun sarana kesehatan yang dikelola langsung oleh Aisyiyah, yaitu; Rumah 

Sakit Islam Gorontalo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Khadijah. Sedangkan dalam 

bidang amal usaha, Muhammadiyah Gorontalo membina sebuah Panti Asuhan (Panti 

asuhan Marhamah). Untuk dakwah tablig, Muhammadiyah Kota Gorontalo 

melakukan program-program, Kuliah Ba’da Subuh, Dakwah Wisata, serta 

melakukan kaderisasi da>’i . Program-program tersebut secara intens dilakukan baik 

mingguan, bulanan maupun tahunan. 

Untuk pengembangan organisasi dan kaderisasi, Muhammadiyah Kota 

Gorontalo juga membina organisasi sayap, diantaranya; Angkatan Muda 

Muhammadiyah (AMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci, Putra Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah. 

Seluruh organisasi sayap ini juga melaksanakan program-program kerja masing-

masing, dengan tujuan pengembangan umat dan pengembangan kader 

Muhammadiyah.
30

 

Usaha-usaha dakwah tersebut terus dijalankan Muhammadiyah secara arif 

dan cerdas melalui langkah-langkah strategis menuju masyarakat yang ideal 

berlandaskan iman dan taqwa. 

b.  Jamaah Tablig 

Jamaah Tablig adalah sebuah jamaah islamiyyah yang dakwahnya berpijak 

kepada penyampaian (tablig) tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada 

setiap orang yang dapat dijangkau.
 31

 Awal mula lahirnya Jamaah Tablig di 
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Arfan Tilome (52 tahun), Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Gorontalo, 

wawancara, Gorontalo, 28 Mei 2017  
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World Assembly of Muslim Youth (WAMY), Gerakan Keagamaan dan Pemikiran; Akar 
Ideologis dan Penyebarannya (Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY: 1999), h. 74  
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Gorontalo adalah kedatangan rombongan yang berasal dari Malaysia pada tahun 

1993 untuk menyebarkan dakwah dan menempati masjid Ar Rahmah, Kelurahan 

Siendeng Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Jamaah yang terbentuk dari 

pengeluaran rombongan hasil dari ijtima’ (pertemuan akbar) untuk kalangan Jamaah 

Tablig yang digelar di Ancol. Jumlah jamaah Malaysia adalah 6 orang yang dipimpin 

oleh Prof. Hanafi salah seorang penanggung jawab Jamaah Tablig Malaysia. Namun, 

secara individu anggota jamaah sebenarnya telah melakukan survey awal di beberapa 

masjid, diantaranya Darul Arqom, Masjid Agung Baiturrahim dan beberapa masjid 

di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiataan survey sebagai 

bentuk pengenalan tentang eksistensi Jamaah Tablig yang dipimpin oleh Dr. Nur, 

penanggung jawab Jakarta tetapi belum melakukan kerja produktif dan itikaf di 

masjid, melainkan hanya sekedar menumpang sholat, sosialisasi singkat kemudian 

pindah masjid lagi.
32

 

Kehadiran jamaah Malaysia ke masjid Ar Rahmah Siendeng disambut baik 

oleh remaja masjid yang pada waktu itu cukup aktif melakukan aktivitas keagamaan.  

Awalnya mereka menaruh curiga dengan kehadiran jamaah yang memang 

penampilannya pada waktu itu dianggap aneh, baik secara fisik maupun penampilan 

dan gaya berpakaiannya. Setelah mendapatkan penjelasan dan pengarahan dari 

jamaah, maka beberapa anggota remaja masjid menaruh simpati bahkan ada yang 

sempat ikut dengan jamaah ketika melanjutkan perjalanan pindah ke masjid yang 

lain.
33
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Sidiq #(32 tahun), Anggota Jamaah Tablig Generasi Awal, Wawancara, Gorontalo, 7 Juni 

2017.  
33

Syaiful (36 tahun), Anggota Jamaah Tablig Generasi Awal, Wawancara,  Gorontalo, 7 Juni 

2017. 
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Pertemuan akbar (ijtima) pertama yang diadakan di Gorontalo bertempat di 

Desa Pentadio tepatnya di masjid al-Furqon pada tahun 1997, yang pada waktu itu 

jumlah jamaah yang berhasil terpanggil untuk mengikuti pertemuan tersebut kurang 

lebih 500 orang dan mulailah geliat dakwah di Gorontalo tersebar dengan 

terbentuknya beberapa rombongan yang siap diberangkatkan ke beberapa daerah di 

seluruh Indonesia. Diantara jamaah yang terbentuk adalah 2 jamaah 4 bulan yang 

masing-masing berjumlah 7 orang  dibawah pimpinan rombongan Saiful dan Sidiq 

bergerak di Manado dan Ternate.
34

 

Wilayah garapan usaha dakwah di Gorontalo masih berpusat di Manado 

Sulawesi Utara, dimana jumlah halaqah besar ada 4 yaitu Sangir, Bolaang 

Mongondow, Manado dan Gorontalo. Setiap aktivitas dakwah, pelaporan dan 

ijtima’nya dipusatkan di Manado Sulawesi Utara. Setelah Gorontalo terpisah dari 

wilayah Sulawesi Utara maka terbentuklah markaz tersendiri yaitu pada tahun 2009 

dan dimulailah untuk bergerak secara mandiri dan melakukan pertemuan-pertemuan 

rutin 2 kali sepekan yaitu setiap malam selasa dan malam Sabtu. Untuk malam 

selasa diadakan musyawarah yaitu mendengarkan berbagai macam laporan kerja 

dakwah di seluruh wilayah Gorontalo yang terdiri dari 26 halaqah. 

Selanjutnya pertemuan yang melibatkan jamaah cukup banyak, hasil 

pengamatan penulis yaitu kurang lebih berjumlah 700 an sampai 800 an setiap 

malam sabtu di markaz Ar Rahmah Siendeng, agendanya adalah selepas magrib 

mendengar ceramah sampai masuk waktu isya. Dalam penyampaian ceramah,  

materi yang sering diangkat adalah semangat untuk meningkatkan pengorbanan 

untuk agama dan diakhir ceramah diadakan tasykil yaitu perekrutan anggota jamaah 
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Sadik (40 tahun), Anggota Jamaah Tablig, Wawancara, Gorontalo, 7 Juni 2017.  
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yang siap untuk keluar di jalan Allah dengan masa 4 bulan baik luar negeri maupun 

dalam negeri, demikian pula program 40 hari. Selepas sholat isya diadakan 

pembacaan kisah-kisah sahabat untuk menambah jazbah atau semangat anggota 

jamaah agar tetap istiqomah dalam berdakwah dan memegang teguh prinsip yang 

menjadi doktrin Jamaah Tablig, kiblatnya adalah perjalanan hidup sahabat 

Rasulullah saw.  Agenda terakhir adalah makan bersama dengan variasi setiap 

halaqah. Ada yang masing-masing membawa makanan dari rumah kemudian 

disatukan untuk dimakan secara berjamaah. Adapula halaqah yang memang 

melakukan sajian dengan sistem kolektif, artinya ada penujukan penanggung jawab 

makanan yang dikelola di rumah dan malamnya di bawah ke markaz untuk dimakan 

secara berjamaah. Pada acara makan bersama, nampak suasana keakraban begitu 

terlihat dan sikap saling memberi dengan santun. 

Prinsip dakwah Jamaah Tablig adalah amar ma’ruf demi membawa 

kesuksesan dan kejayaan umat manusia baik dunia maupun akhirat disamping 

sebagai tujuan hidup. Melalui dakwah manusia dapat mencapai keinginannya dengan 

sempurna dan kesempurnaan tersebut terletak pada amal agama seperti yang 

dicontohkan rasulullah saw.
35

 

Ajaran dakwah Rasulullah saw pada dasarnya mencakup tiga unsur yaitu: 

tablig, tazkiyah dan taklim. Melalui tiga unsur ini rasulullah saw berhasil 

menyampaikan dakwah serta mendidik umat untuk menjalankan perintah Allah swt. 

Sebagai pengikut Nabi Muhammad saw dalam dakwah Maulana Muhammad Ilyas 

berusaha merealisasikan unsur-unsur dakwah Nabi ke dalam ajaran dakwahnya, 

bersumber pada Al-Qur’an dan as Sunnah, melalui dua sumber tersebut Muhammad 

                                                             
35

Nadhar M. Ishak Shahab, Khuru>j fi Sabilillah, Edisi VI, (Bandung: Pustaka 

Ramadhan, 2007.), h. 97. 
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Ilyas ingin mengembalikan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya untuk diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode dakwah yang dikembangkannya yaitu 

6 prinsip tablig; Mewujudkan hakekat syahadat, shalat, ilmu disertai dzikir, 

memuliakan sesama muslim, ikhlas beramal, dakwah di jalan Allah Swt.
36

 

Jamaah Tablig tidak memiliki organisasi formal sebagaimana bentuk 

organisasi pada umumnya. Kepengurusan Jamaah Tablig sama halnya dengan 

kepengurusan masjid. Struktur organisasniya berada pada sistem kepemimpinan 

Majelis Syura yang mengatur serta mengendalikan program masjid. Program masjid 

terdiri dua kategori yaitu program internal masjid dan program eksternal masjid. 

Program internal masjid difokuskan pada kegiatan dalam masjid seperti taklim, 

bayan (ceramah), dzikir, itikaf dan musyawarah. Sementara program eksternal 

masjid dengan pengirim jamaah ke berbagai wilayah baik dalam negeri maupun luar 

negeri. 

Sebagaimana yang diajarkan oleh pendirinya bahwa metode  dakwah tablig 

adalah pengorganisasian unit-unit kecil dibentuk jamaah sebanyak 10 orang. 

Program pengiriman jamaah merupakan puncak akhir dari kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam masjid (maqami) seperti ceramah dan taklim. Program ini 

merupakan bagian dari evaluasi dan sebagai bekal bagi seseorang yang akan 

melaksanakan khuruj. Ilmu yang dipelajari akan diaktualisasikan dan diamalkan 

dalam masa khuruj tersebut dan program ini dikenal dengan sebut amalan intiqoli 

yaitu amalan yang dilakukan di luar masjid di wilayah maupun daerah yang telah 

ditentukan. Pengiriman jamaah ke berbagai wilayah dan daerah baik dalam maupun 

luar negeri maksud dan tujuannya adalah meminta seseorang utnuk meluangkan 
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waktunya meninggalkan keluarga, pekerjaan dan urusan dunia lainnya untuk 

mempelajari serta mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam rangka dakwah 

menyebarkan perintah Allah swt dan mengamalkan sunnah Rasulullah saw. 

Selama khuruj melakukan beberapa program yang telah ditetapkan dan 

program ini dikenal dengan 7 amalan yaitu : 

1. Membesarkan dan mengagungkan zat Allah swt 

2. Membicarakan dan membahas kehendak-kehendak iman dan hal ikhal 

alam akhirat 

3. Menceritakan kepentingan amal perbuatan yang menguntungkan dunia 

dan akhirat 

4. Mengadakan dan membentuk halaqoh-halaqoh taklim 

5.  Mengadakan dan membentuk majelis madzikir  

6. Mengadakan tasykil semata-mata untuk mentabligkan iman dan amalan-

malan yang saleh ke negara-negara serta daerah-daerah yang berjauhan  

7. Mementingkan soal bantu-membantu, bersimpati satu dengan yang lain 

dan mengorbankan segala sesuatunya untuk agama dengan harta 

sendirinya.
37

   

Dalam upaya pengiriman jamaah selalu dipola dengan mengirim jamaah ke 

berbagai wilayah baik dalam maupun luar negeri. Kategorisasi pengiriman jamaah 

terdapat masa waktu keluar yang telah ditentukan yaitu : 

a. Masa 4 bulan luar negeri India, Pakistan, Bangladesh adalah masa yang 

harus ditempuh oleh jamaah paling tidak sekali dalam seumur hidup 
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dengan biaya sendiri. Alasan memilih ketiga wilayah tujun ini karena 

negara yang pertama kali muncul organisasi dan mob ilitas  dakwahnya 

tergolong intens.  

b. Masa 4 bulan dalam negeri adalah masa yang diberikan untuk khuru>j 

setidaknya dilakukan sekali dalam seumur hidup dengann biaya sendiri. 

c. Masa 4 bulan negeri jauh adalah masa yang ditentukan untuk khuru>j bagi 

yang telah pernah mengujuh tiga negara (India, pakistan dan 

bangladesh).  

d. Masa 4 bulan dalam negeri dengan jalan kaki sekali seumur hidup 

e. Masa 40 hari dalam negeri adalah masa untuk setiap tahunnya 

f. Masa 3 hari dalam sebulan dan menjadi rutin sebagai penguat untuk 

melesatarikan amal maqomi di masjid.
38

 

Sejak berdiri dan dalam perkembangannya Jamaah Tablig mendapat respon 

positif dari masyarakat karena ajaran dakwahnya mudah dipahami dan dimengerti 

oleh masyarakat awam sekalipun. Ajaran yang menitikbertakan pada pembentukan 

akhlak dan peningkatan kualitas keimanan terhadap Allah swt. 

Pendukung lain, ajaran mereka tidak menyentuh ranah politik praktis, 

bersikap netral dan tidak memihak organisasi atau partai politik tertentu. Setiap 

jamaah diberi kebebasan untuk memilih dan dan menentukan serta menyalurkan 

aspirasi yang diinginkannya. Selain itu, menghindari perbedaan pendapat bahkan 

perselisihann faham dalam hal furuiyyah (khilafiyyah), lebih menjunjung tinggi 

persamaan, memiliki tolerasi tinggi bagi antar jamaah meski berbeda dalam 
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pengamalan ibadah yang berda berdasarkan pemahaman mazhab sendiri. Tidak 

diperkenankan membuka aib seseorang di muka umum dan selalu mengdepankan 

kesatuan hati. 

Faktor lain, Jamaah Tablig dalam bergaul sehari-hari mereka tidak membeda-

bedakan status maupun golongan, mengedepankan persaudaraan dan persatuan. 

Mengutamakann akhlak dan memandang seautu bukan pada fisik melainkan amalan 

dan keimanannya pada Allah swt.  Selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam 

aktivitas dakwah maupun prilaku kehidupan sehari-hari. Karakter inilah yang 

membuat gerakan dakwah Jamaah Tablig di Kota Gorontalo semakin eksis dan 

efektif. 

c. Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah secara nasional pertama kali didirikan pada tanggal 18 

Juni 1988, dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), yang kemudian pada tanggal 

19 Februari 1998 berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI). Tujuan utama 

Wahdah Islamiyah adalah mempersatukan Islam dalam bingkai aqidah Ahlus Sunnah 

Wal Jama’ah. Dalam muqaddimah Wahdah dinyatakan suatu persaksian yang 

memiliki makna yang mendalam, ‛bahwa sesungguhnya tujuan utama penciptaan 

manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Swt satu-satunya. Oleh karena 

itu risalah Islam diturunkan kepada Rasulullah Saw untuk membebaskan umat 

manusia dari penghambaan kepada sesama mahluk menuju penghambaan hanya 

kepada Allah Swt, Rab seluruh mahluk. Dan untuk menjalankan tugas pembebasan 

tersebut, Allah Swt telah memerintahkan kepada RasulNya dan para pengikut beliau 

untuk menapaki jalan dakwah dengan penuh hikmah. Hanya saja, dakwah kepada al 

Haq akan dapat dikalahkan oleh dakwah kepada kebatilan jika ia tidak terorganisir 
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dengan rapi, maka berdasarkan keyakinan dan kenyataan tersebut, maka kami 

bersepakat untuk membentuk gerakan dakwah yang berdasarkan pada Alquran dan 

Sunnah sesuai pemahaman As salaf As Shaleh (Manhaj Ahlus Sunnah wal 

Jama’ah)‛. Organisasi kemasyarakatan ini bergerak dalam bidang dakwah, 

pendidikan, sosial, muslimah, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup.  

Perkembangan Wahdah Islamiyah yang sangat pesat selanjutnya dirasa tidak 

memungkinkan lagi lembaga ini bergerak dalam bentuk yayasan, maka dalam 

musyawarah ke-2, tanggal 14 April 2002 disepakati mendirikan organisasi massa 

dengan nama yang sama, Wahdah Islamiyah. Misi Wahdah Islamiyah diantaranya, 

adalah; pertama, menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang 

benar. Kedua, membangun persatuan umat dan ukhuwah islamiyah yang dilandasi 

semangat ta’awwun (kerjasama) dan tanashuh (saling menasehati). Ketiga, 

Mewujudkan instansi /lembaga pendidikan dan ekonomi yang islami dan berkualitas. 

Keempat, membentuk generasi Islam yang terbimbing oleh ajaran agama dan 

menjadi pelopor pada berbagai bidang untuk kemajuan kehidupan umat dan bangsa. 

Meskipun organisasi ini lahir dan berkembang pertama kalinya di Makassar 

Sulawesi Selatan, namun organisasi yang memiliki visi dakwah yang kuat ini 

diharapkan dapat meluas ke seluruh nusantara, termasuk Gorontalo. Dakwah 

Wahdah Islamiyah pertama kali masuk ke Gorontalo diperkirakan sekitar tahun 

2000, dibawa oleh mahasiswa dan alumni yang mengenyam pendidikan di Makassar. 

Dan selanjutnya melalui legalitas hukum yang kuat, SK Kesbangpol Provinsi 

Gorontalo, nomor 220/ Kesbang dan Linmas/172 tanggal 4 April 2003, organisasi ini 

eksis di Gorontalo. Di masa awal itu, organisasi ini dipelopori oleh beberapa kader 
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saja, diantaranya; Nur Hasan Ngabito, Abdul Rahman Da>’i , Zulhan Tangahu dan 

Ishak Bakari.
39

 

Dalam menjalankan misi dakwah di Gorontalo, Wahdah Islamiyah telah 

banyak melakukan progaram-program yang tidak hanya berorientasi kepada anggota 

Wahdah Islamiyah saja tetapi juga kepada masyarakat/umat secara umum. Program 

dan aktivitas dakwah tersebut meliputi bidang pendidikan, sosial dan organisasi. Di 

bidang pendidikan secara umum Wahdah Islamiyah telah berhasil membangun 

lembaga pendidikan berupa, Pondok Pesantren Al Madinah yang membina 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kedua 

lembaga pendidikan ini juga memprogramkan  hafalan Alquran bagi siswa/santrinya. 

Juga pembinaan majelis-majelis taklim, daurah dan sistem kaderisasi tarbiyah, yaitu 

pembinaan kader berjenjang dan berkelanjutan. Yang tak kalah menarik juga adalah 

kajian-kajian intensif yang hampir setiap hari dilakukan, baik di markaz Wahdah 

maupun di masjid-masjid binaan. Tercatat ada 6 majelis/kelompok kajian yang 

tersebar di wilayah Kota Gorontalo secara aktif melakukan kajian intens ini, 

diantaranya; Ar Ridlo Limba U2, Al Irsyad Limba, Kampus UNG, Darus Shalihin 

Kelurahan Paguyaman, masjid di Kota Tengah dan di Markaz sendiri.  Kesemarakan 

kajian ini lebih diperkuat lagi dengan diresmikannya/difungsikannya Markaz 

Wahdah Islamiyah Gorontalo, yaitu Masjid Al Faruq Islamic Centre Gorontalo, pada 

Ramadhan 1439 H yang lalu. Setiap waktu masjid ini tak pernah sepi dari jamaah, 

baik jamaah Wahdah Islamiyah sendiri maupun jamaah umum yang melaksanakan 

shalat dan mengikuti kajian-kajian. 
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Dalam bidang sosial, Wahdah Islamiyah melakukan program pembelajaran 

Alquran di sekolah-sekolah umum (bukan sekolah Wahdah Islamiyah) melalui kader-

kadernya. Tercatat ada sekitar belasan sekolah, SD maupun SMP yang dibina 

pendidikan Alqurannya oleh kader-kader Wahdah. Di samping itu ada pula program, 

Tim Penanggulangan Musibah Wahdah Islamiyah, yang setiap waktu siap dan 

waspada membantu masyarakat umum yang ditimpa musibah. Dalam beberapa kali 

musibah banjir yang terjadi di Gorontalo, Tim ini telah turut serta membantu 

masyarakat baik pembersihan rumah-rumah warga, evakuasi warga maupun kegiatan 

donor darah untuk kemanusiaan. Program sosial yang lain adalah pemberian taklim-

taklim di masyarakat umum tanpa melihat latar organisasi keagamaannya. Kader-

kader Wahdah Islamiyah banyak diundang oleh kelompok-kelompok kajian, majelis 

taklim dan atau masjid untuk memberikan taklim atau ceramah agama.
40

 Fakta ini 

pula menunjukkan bahwa keberadaan Wahdah Islamiyah di Gorontalo sangat 

direspon baik oleh masyarakat Gorontalo sehingga organisasi ini terus berkembang. 

d. Dakwah Salafiyah 

Dakwah Salafiyah adalah pelopor gerakan-gerakan ishlah (reformasi) yang 

muncul menjelang masa-masa kemunduran dan kebekuan pemikiran di dunia Islam. 

Dakwah ini menyerukan agar aqidah Islam dikembalikan kepada asalnya yang murni 

dan menekankan pada pemurnian arti tauhid dari syirik dengan segala 

manifestasinya. Sebagian orang ada yang menyebut dakwah ini dengan nama 
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Wahhabi, karena dinisbahkan kepada nama pendirinya, Muhammad bin Abdul 

Wahhab.
41

 

Masuknya dakwah Salafi di Gorontalo dibawa oleh para mahasiswa putra 

Gorontalo yang kuliah di Makassar  setelah menyelesaikan kuliahnya, sekitar tahun 

1998. Diantara mereka adalah Budiyanto Lihawa dan Abu Ulfa yang sempat 

mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.  Meski pada awalnya 

gerakan dakwah ini kurang mendapat respon baik dari masyarakat, namun lambat 

laun mulai dikenali masyarakat dan kemudian berkembang. Penolakan dakwah Salafi 

di masa awal oleh masyarakat Gorontalo lebih dikarenakan oleh penampilan pakaian 

yang benar-benar dianggap ‛aneh‛ oleh masyarakat. Pakaian cadar atau niqab, juga 

gamis dengan celana cingkrang untuk menghindari isbal merupakan sesuatu yang 

baru dan belum dikenal masyarakat. Karena itulah gerakan dakwah ini mengalami 

fase adaptasi yang relatif lama baru bisa dikenal dan diterima masyarakat.   

Berkembangnya dakwah Salafi lebih disebabkan oleh mulai 

berkembangnya media teknologi informasi di masyarakat Gorontalo terutama oleh 

para mahasiswa melalui kampus-kampus. Karena itu dapat pula dikatakan bahwa 

gerakan dakwah ini terterima dan berkembang melalui generasi intelektual dan 

ilmiah yang berbasis di kampus. Realitas ini sangat mudah dimengerti mengingat 

masyarakat Gorontalo di masa itu (awal masuknya Salafi) masih sangat sulit 

menerima pemikiran baru dan bahkan perubahan. Masyarakat Islam saat itu baru 

mengenal organisasi Islam NU dan Muhammadiyah yang memang sejak lama ada 

dan dikenal masyarakat Gorontalo. Apalagi karakteristik keagamaan masyarakat 

muslim Gorontalo yang cenderung berpegang teguh pada tradisi keagamaan secara 
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turun temurun. Faham-faham keagamaan di luar itu akan sulit diterima secara 

umum. 

Menurut penuturan Budiyanto Lihawa, dakwah Salafi Gorontalo dimulai 

dengan gerakan sederhana, yaitu dengan membagikan majalah Salaf yang diawali di 

lingkungan keluarga pada awalnya dan kemudian kepada tetangga dan seterusnya ke 

jamaah secara umum. Dari metode seperti itu berlanjut ke pengajian-pengajian 

terbatas dan kajian-kajian dasar semisal Figh ibadah dan tahsin Quran. Dan hingga 

saat ini pengajian dan kajian tersebut telah berkembang di beberapa tempat di Kota 

Gorontalo, diantaranya di Kecamatan kota Barat, Kecamatan Dungingi dan di 

kampus-kampus (Universitas Negeri Gorontalo dan IAIN Sultan Amai Gorontalo). 

Di wilayah-wilayah tersebut telah terbentuk komunitas Salafi dan secara rutin 

melakukan berbagai kegiatan baik berupa kajian keagamaan maupun kegiatan sosial. 

Baik secara internal Salafi maupun bersama masyarakat umum. Perkembangan 

dakwah Salafi hingga saat ini, khususnya di Kota Gorontalo diperkirakan sudah 

mencapai 600 hingga 1000 jamaah, tidak termasuk simpatisan yang sering 

mengikuti pengajian atau kajian.
42

  

Materi kajian yang secara rutin disampaikan kepada jamaah meliputi, 

aqidah, fiqh, akhlaq, manhaj Salaf, Bahasa Arab dan Hadis.  Segmen jamaah kajian 

biasanya tidak terbatas pada jamaah Salafi saja tetapi sering pula diikuti oleh 

jamaah di sekitar kajian itu dilaksanakan terutama kaum terpelajar, mahasiswa dan 

para Sarjana. Namun demikian secara umum menurut pengamatan penulis, bahwa 

ada keengganan masyarakat untuk mengikuti kajian dakwah Salafi. Hal ini lebih 

disebabkan oleh image kelompok ini sebagai kelompok yang sering menolak adat-
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istiadat dalam kehidupan sosial masyarakat Gorontalo, terlebih bila adat tersebut 

menjadi bagian dari ritual syariat. Sementara di sisi lain, masyarakat Gorontalo 

merupakan masyarakat yang kental akan tradisi atau adat istiadat dalam berbagai  

aspek kehidupannya. 

e. Nahdlatul Ulama 

Nahdhatul Ulama (NU) adalah Jam’iyyah Diniyah Islamiyah yang didirikan 

pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M di Surabaya. 

Organisasi ini dirintis dan didirikan oleh para ulama pesantren yang berhaluan Islam 

Ahlussunnah wal jama’ah dalam rangka mempersatukan diri dan menyatukan 

langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan 

ajaran Islam serta khidmat kepada bangsa, negara dan ummat Islam. 

Tujuan didirikannya NU adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham 

Ahlussunnah wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterbelakangan baik secara mental, maupun 

ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat 

kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk 

memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. 

Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". 

Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana - setelah rakyat 

pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. 

Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.
 43
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Bila ditelusuri motif utama yang mendasari gerakan para ulama membentuk 

NU ialah motif keagamaan sebagai jihad fii sabiilillah. Motif kedua adalah tanggung 

jawab pengembangan pemikiran keagamaan yang ditanda>’i  upaya pelestarian ajaran 

mazhab ahlussunnah waljama’ah. Ini tidak berarti statis, tidak berkembang, sebab 

pengembangan yang dilakukan justru bertumpu pada akar kesejarahan sehingga 

pemikiran yang dikembangkan itu memiliki konteks historis. Motif ketiga ialah 

dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial 

dan ekonomi. Ini ditanda>’i  dengan pembentukkan Nahdatul Watan, Taswi-rul 

Afkar, Nahdatut Tujjar, dan Ta’mirul Masajid. Sedangkan motif keempat ialah 

motif politik yang ditan da>’i  semangat nasionalisme.
44

 

Tujuan dan motif organisasi inilah yang menjiwai perkembangan organisasi 

ini di berbagai wilayah/provinsi di nusantara, tak terkecuali di wilayah Gorontalo. 

Secara historis, tersebutlah beberapa ulama terkenal yang telah berjasa dalam 

mengawal NU di masa awal di gorontalo, yaitu antara lain; (alm.) KH. Abas Rauf, 

(alm) KH. Adam Zakaria, H. D.K Usman, KH. Rasyid Kamaru dan H. Yusuf 

Mopangga.
45

 Amat disayangkan, penulis tidak berhasil menemukan informasi 

tentang awal berdirinya organisasi ini di Gorontalo.  Namun fakta menunjukkan 

bahwa umat Islam Gorontalo mayoritas menganut faham NU. Dan secara fakta pula 

organisasi ini berdiri dan memiliki pengurus dari tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota hingga saat ini. Eksistensi organisasi dan pengurus inilah yang 
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secara terus menerus dari generasi ke generasi menjalankan ajaran-ajaran ke-NU-an 

di tengah masyarakat, termasuk menjalankan misi dakwah. 

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, NU melakukan usaha-usaha; pertama,  

Di bidang agama mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham 

Ahlussunnah wal jama’ah dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah 

islamiyah dan amar ma’ruf nahi munkar serta peningkatan ukhuwah islamiyah.  

Di bidang Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang 

sesuai dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi 

luhur, berpengetahuan luas, dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan 

negara. 

Di bidang sosial, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan 

dengan mengupayakan keadilan sosial dan keadilan hukum disegala lapangan bagi 

seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan dan keselamatan umat di dunia dan 

akhirat. 

Di bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi 

dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-

hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya koperasi. 

Berkaitan dengan strategi dakwah yang dikembangkan oleh NU, maka pada 

tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh model pemikiran dan prilaku 

(manhaj al-fikr wa sirah) dalam pembumian ajaran Islam yang bertumpu pada tiga 

sikap/karakter dalam beragama: (1) Tawassuth (moderat) yaitu sikap tengah yang 

berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan 

lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim (tatharruf). Implementasi 
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sikap ini dalam konteks hukum adalah keseimbangan dalam menggunakan wahyu 

dan akal dan dalam konteks aqidah tidak gampang memberikan vonis kafir, sesat 

kepada orang lain. Mengambil sikap tengah antara: wahyu dan akal, Taqdir dan 

ikhtiyar dan antara taqlid dan ijtihad. (2) Tawazun dan Ta’adul (keseimbangan) 

sikap ini terepleksi dalam tata pergaulan baik dimensi politik maupun budaya. (3) 

Tasamuh (toleran) yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati 

keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip 

ini dimaksudkan dalam upaya membangun ukhuwwah baik ukhuwwah Islamiyah, 

Basyariyah maupun Wathaniyah.
 46

 

Pendekatan kultural dalam gerakan dakwah NU dimaknai sebagi upaya 

pembumian ajaran Islam dengan menggunakan perangkat budaya lokal sebagai 

instrumen dakwahnya. Inilah yang mendasari gerakan dakwah NU di Nusantara yang 

lebih banyak bergelut dengan tradisi atau adat istiadat setempat sebagai sarana 

dakwahnya. Tak terkecuali di Kota Gorontalo. Melalui tradisi dan adat istiadatlah 

jamaah NU Gorontalo dapat diidentifikasi identitasnya dan mudah dikenali praktek 

keagamaannya. Melalui jalur tradisi dan adat istiadat pula ajaran-ajaran NU terus 

diwariskan di setiap generasi. 

Daerah Gorontalo yang kental akan praktek-praktek adat dan tradisi dalam 

pengamalan ajaran Islam seakan menjadi tanah subur bagi tumbuh dan 

berkembangnya dakwah kultural NU. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang 

pengurus NU di Kota Gorontalo, KH. Lukman Katili, M.Fil.I : 
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‚Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari adatnya, demikian pula NU, tidak bisa 

dipisahkan dari adat dan tradisi Gorontalo. Jadi dakwah NU itu adalah 

dakwah melalui kultur. Semua kegiatan manusia di Gorontalo ini tidak lepas 

dari aturan-aturan adat, dan  semua adat-adat itu bersumber dari ajaran Islam 

murni. Dari orang lahir sampai orang meninggal ada ritual adatnya, semua 

memiliki bacaan doa, wirid dan zikirnya. Artinya warga NU itu dalam semua 

hajat dan aktifitasnya senantiasa mengamalkan ajaran Islam. Itulah dakwah 

dalam rutinitas warga NU‛.
 47

 

 

Pengamalan adat dan tradisi dalam masyarakat Kota Gorontalo masih sangat 

umum dan dipraktekkan oleh mayoritas Umat Islam. Karena itu untuk mengamati 

identitas ke-NU-an masyarakat, cukup dengan mengamati apakah masyarakat 

tersebut mengamalkan adat dan tradisi dalam kesehariannya. Untuk saat sekarang 

ini dapatlah dikatakan bahwa adat dan tradisi tersebut masih sangat melekat dengan 

masyarakat Gorontalo atau sebagai warga NU.  

Munculnya gerakan-gerakan dakwah organisasi Islam lain, baik yang 

berhaluan salaf maupun modern belum cukup kuat mempengaruhi pendirian 

masyarakat warga NU untuk meninggalkan doktrin dan ajarannya. Namun juga 

bukan berarti gerakan dakwah NU hanya fokus pada persoalan-persoalan tradisi dan 

sering diidentikkan dengan faham tradisional seperti itu. Gerakan dakwah NU, 

khususnya di tingkat Pengurus Wilayah Provinsi Gorontalo saat ini semakin 

mengembangkan usaha dakwah yang terbilang modern, seperti melakukan 

penyegaran seluruh pengurus di tingkat kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan 

pelayanan dakwah kepada kaum Nahdliyyin di Gorontalo. Termasuk pula yang saat 

ini sementara diperjuangkan, yaitu pendirian Universitas Nahdlatul Ulama 

Gorontalo yang sudah di ambang peresmian. Usaha-usaha ini merupakan usaha 
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dakwah NU dalam merespon kebutuhan umat dan sekaligus tuntutan 

perkembangan.
48

 Senada dengan pemikiran tersebut, Ketua NU Kota Gorontalo juga 

mengungkapkan bahwa saat ini usaha dan amal NU terus dikembangkan mengikuti 

perkembangan kebutuhan warga NU. Bila pengurus tidak mampu merespon 

perkembangan yang ada, dikhawatirkan jamaah dan warga NU akan dengan mudah 

terbawa arus perkembangan zaman saat ini.
49

  

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa gerakan dakwah NU yang 

berbasis dakwah kultural di samping diarahkan untuk peningkatan kualitas 

keislaman  juga sekaligus sebagai upaya mengembangkan budaya sebagai ciri dan 

kepribadian masyarakat Gorontalo. Lebih dari itu pula mempertahankan jati diri dan 

nilai-nilai utama budaya menjadi benteng yang efektif menghindarkan diri dari 

gempuran arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Karena itulah gerakan 

dakwah NU Gorontalo saat ini tidak dapat difahami sebagai gerakan dakwah 

tradisional. Terbukti dakwah kultural sebagai ciri khas dakwah NU senantiasa di up 

date untuk merespon perkembangan yang terus terjadi.    

5. Pemetaan Da>’i  di Kota Gorontalo 

Untuk melakukan pemetaan da>’i  di Kota Gorontalo, penulis sebelumnya 

menjelaskan secara operasional tentang apa yang penulis maksudkan dengan da>’i . 

Pada prinsipnya, secara terminologi yang dimaksud da>’i  adalah seseorang yang telah 

mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Setiap muslim yang mukallaf wajib 

menyampaikan dakwahnya kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya masing-
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Drs. Ibrahim T. Sore (48 tahun), Ketua Pimpinan Cabang NU Kota Gorontalo, wawancara, 

Gorontalo, 11 September 2017. 



222 
 

masing. Da`i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi 

maupun lembaga. Dalam hal ini istilah da`i bermakna umum. Namun demikian da`i 

sering disebut juga sebagai khatib (yang berkhutbah) dan atau muballigh (juru 

penyampai ajaran Islam) dengan pengertian khusus.
50

 Singkatnya, da>’i  adalah 

pelaku dakwah. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi pengertian da>’i  pada pengertian 

yang sempit, yaitu orang-orang yang sering diundang untuk memberikan ceramah di 

masyarakat, yang secara lokal, masyarakat menyebutnya muballigh atau 

penceramah. Para da>’i  yang penulis maksud di sini adalah mereka yang secara 

profesional melayani undangan untuk berdakwah dan biasanya mereka dibayar 

karena jasa mereka tersebut, meskipun pembayaran itu sendiri di masyarakat tidak 

memiliki standar tertentu. 

Dalam pengamatan penulis terdapat tiga kategori da>’i  di Kota Gorontalo 

maupun di Provinsi Gorontalo secara umum, yaitu; pertama, para da>’i  yang 

biasanya hanya memberi dakwah lewat khutbah Jumat atau khutbah Id saja. Mereka 

dengan berbagai alasan tidak mau atau tidak pernah mengisi kegiatan dakwah selain 

khutbah. Umumnya mereka memiliki dasar pengetahuan agama dan keterampilan 

berkhutbah yang diperoleh dari pendidikan formal (sekolah-sekolah agama Islam), 

non formal (belajar langsung dari seseorang atau melalui pelatihan khatib), dan ada 

juga yang otodidak (belajar dan berlatih sendiri).  Da>’i  kategori ini bisa dikatakan 

lebih banyak dari da>’i  ketegori lainnya, karena hampir di setiap masjid ada da>’i  

seperti ini. Kedua, da>’i  yang selain sering berkhutbah namun sekali-kali juga 
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berdakwah atau memberi ceramah tetapi belum bisa dikategorikan professional. 

Mereka yang seperti ini biasanya menolak untuk diundang berdakwah di masyarakat 

secara profesional, dalam arti harus menerima honor jasa atas dakwahnya itu. 

Mereka biasanya mau berdakwah atau berceramah hanya pada lingkungannya saja, 

seperti di masjid setempat atau di lingkungan rumah/perkampungannya saja. Agak 

sulit mengidentifikasi alasan para da>’i  jenis kedua ini, apakah mereka menghindari 

honor jasa dalam berdakwah atau karena alasan keterbatasan ilmu agama atau 

menghindari berdakwah di tempat yang jauh.  Ketiga, adalah para da>’i  professional. 

Mereka senantiasa berdakwah melalui khutbah dan ceramah agama, melayani 

undangan masyarakat di manapun dan kapanpun dengan menerima honor jasa 

berdakwah. 

Secara professional mereka umumnya mengatur jadwal ceramahnya setiap 

hari, sesuai undangan masyarakat. Kegiatan dakwah yang sering diisi para da>’i  

kategori ini adalah kegiatan-kegiatan dakwah di masyarakat, seperti takziyah, 

nasehat perkawinan, manasik haji, hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Selain itu 

biasanya mereka juga diundang oleh instansi-instansi pemerintahan untuk mengisi 

kegiatan-kegiatan keagamaan. 

Pemetaan da>’i  yang penulis lakukan dalam penelitian ini terfokus pada 

kategori da>’i  yang ketiga, yaitu da>’i  professional yang ada dan tinggal di wilayah 

Kota Gorontalo. Da>’i  profesional sengaja dipilih untuk dilakukan pemetaannya 

karena merekalah yang lebih banyak melakukan dakwah di masyarakat dan juga 

boleh jadi lebih banyak memberi pengaruh terhadap masyarakat. Da>’i  yang 

dipetakan adalah da>’i  yang bermukim di wilayah Kota Gorontalo dan mengabaikan 

da>’i -da>’i  yang tinggal di luar kota, meskipun mereka berdakwah di wilayah ini. Hal 
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ini dilakukan untuk melihat profil dan potensi dakwah yang ada di wilayah Kota 

Gorontalo dan untuk memudahkan analisis pengembangan dakwahnya. 

Selanjutnya, melalui tabel di bawah ini penulis menguraikan hasil pemetaan 

da>’i  dimaksud  (Tabel 50. Pemetaan Da>’i  di Kota Gorontalo) : 
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No Nama Umur Pendidika

n 

Terakhir 

Berdak

wah 

Sejak 

Intensitas 

Dakwah 

/Minggu 

Lingkup Materi 

Dakwah 

Kegiatan Dakwah 

(Selain Dakwah 

Lisan) 

Afiliasi 

Organisasi 

Islam 

1 KH. Rasyid 

Kamaru, M.Pd 

58Thn S2  1977 4 kali Hakekat 

kehidupan dan 

kematian 

Ketua FKAUB 

Guru di pesantren 

Nahdlatul 

Ulama (NU) 

2 KH. Abd. Min 

Mooduto, S.Ag 

61 Thn S1 1995 12-14 kali Sabar, Taqwa, 

Ikhlas & Ibadah 

Ketua MUI Kota 

Gorontalo 

Pimpinan Pondok 

Pesantren alKhairat 

NU 

Alkhairat 

2 H. Muh. Bakari, 

S.Ag 

57Thn S1 1990 10 kali -Kemaslahatan 

umat 

-Muamalah 

-Motivasi amal 

dan ibadah 

Pembinaan Haji  NU 

3 H. Ihsan 

Salilama, S.Ag, 

M.Pd 

63Thn S2 1981 12-14 kali -Iman 

-Ibadah 

Akhlak 

-Bimbingan Manasik 

-Membina Majelis 

taklim 

Muhammadiy

ah 

4 KH. Sarmada 

Inaku, S.Ag 

59Thn S1 1990an 4 kali -Aqidah 

-Kematian 

-Perkawinan 

-Pengurus NU 

Provinsi 

-Guru di Pesantren 

 

-NU 

-Al Khairat 

5 H. Syaifuddin 

Mateka, S.Ag 

53Thn S1 1985 15kali -Iman 

-Akhlak 

-Pergaulan 

remaja 

-

-Guru Agama 

-Ketua Yayasan 

Persatuan Wanita 

Tarbiyah Islamiyah 

- 
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Kemasyarakatan 

6 H. Suaib Nur 69Thn Alkhairat 1966 3-5 kali Sesuai dengan 

kebutuhan 

mad’u >  

-Mengajar TPQ 

-Membina Majelis 

Taklim 

Al Khairat 

7 H. Hamzah 

Husin, BA., S.Ag 

73Thn S1 1964 5-6 kali Disesuaikan 

dengan keadaan 

-Imam masjid 

 

NU 

8 H. Hasan T. Aja, 

S.Ag.,M.Hi 

55Thn S2 1981 2 kali -Tauhid 

-Muamalah 

-Syariah 

-Silaturahim 

-Ukhuwah 

Pengawas 

Pendidikan 

NU 

9 Dr. H. Hamdan 

Ladiku, 

S.Ag.,M.Hi 

46thn S3 2006 2 kali -Iman 

-Syariah 

-Kesufian 

-Kepala MTs 

-Ketua Majelis 

Kajian Tauhid 

Tasauf 

-Pemateri Hikmah 

Pagi RRI 

NU 

10 H. Abd Rahman 

Bahmid, Lc 

39Thn S1 1993 2-10 kali -Aqidah dan 

Akhlak 

-Syariah dan 

Fiqh 

-Kajian Tafsir 

-Kajian Hadis 

-Anggota DPD RI 

-Ketua MUI Prov. 

-Mengisi Majelis 

Taklim 

-Kajian-kajian 

Mahasiswa 

NU 

11 H. Ishak Bakari, 

Lc. M.Fil.I 

39Thn S2 2006 5-6 kali -Aqidah 

-Syariah 

-Kajian Fiqh 

-Kajian Syirah 

-Kajian Tafsir 

-Mengajar di 

Ma’had Husain bin 

ali 

-Narasumber 

Hikmah Pagi RRI 

Wahdah 

Islamiyah 
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-Mengisi Kajian di 

Masjid-masjid 

-Membina Majelis 

Taklim 

-Nara Sumber 

RRI/TVRI 

12 Dr. H. Arfan 

Tilome 

53Thn S3 1985 2 kali -Aqidah 

-Akhlak 

-Pendidikan 

Islam 

-Pengurus Masjid 

-Pengurus Baznas 

Provinsi 

-Pengurus Pondok 

Pesantren 

Muhammadiy

ah 

13 H. Haris Hako, 

S.Ag 

43Thn S1 1998 6-12 kali -Aqidah 

-Hakekat Hidup 

dan Kematian 

-Motivasi 

Ibadah 

-Sejarah Nabi 

-Mengisi majelis 

Taklim 

-Pengurus masjid 

NU 

14 H. Iqbal Pakaya, 

S.Fil.I 

42Thn S1 2002 10-20 kali -Up date 

-Bervariasi 

sesuai keadaan 

mad’u >  

Pengajian rutin di 

Pemda 

NU 

15 H. Yahya 

Salilama, S.Ag 

41Thn S1 1992 4-6 kali -Takziyah 

-Problematika 

Umat 

-Hari Besar 

Islam 

-Pembina Panti 

asuhan 

 

 

Muhammadiy

ah 

16 H. Lukman 

Katili, M.Fil.I 

45Thn S2 1992 6-10 kali -Hakekat Hidup 

-Hakekat 

Kematian 

-Qadli Kab. Bone 

Bolango 

-Membina 

NU 
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-Syariat/Fiqh 

-Dll 

Mahasiswa 

-Nara Sumber 

RRI/Tvri 

17 H. Husni Idrus, 

Lc.M.SI 

34Thn S2 2011 2-7 kali -Aqidah 

-Syariah 

-Akhlak 

-Adat 

-Pembina Majelis 

Taklim 

-Narasumber 

RRI/TVRI 

-Pembina TPQ 

-Dosen IAIN 

-Dll 

NU 

18 H. Rulyjanto 

Podungge, 

Lc.,M.HI 

39Thn S2 2009 3-4 kali -Syukur 

-Taqwa 

-Kematian 

-Pembina Ma’had 

IAIN Gorontalo 

-Memberi Kajian 

Mahasiswa 

Muhammadiy

ah 

19 Rahmat Djafar, 

S.Pd.I 

29Thn S1 2014 3 kali -Fiqh Kematian 

(Takziyah) 

-Fiqh 

Pernikahan 

(Pernikahan) 

-Fiqh Akhlak 

-Guru M.Ts 

-Membina Remaja 

melalui Olah 

Raga/Futsal 

-Gerakan Ayo 

Menanam 

Muhammadiy

ah 

20 H. Muh. Rifian 

Panigoro, 

S.Ud.,MA. 

26Thn S2 2007 2-5 Kali Fokus pada 

materi Iman dan 

Akhlak 

-Guru Ngaji 

-Imam Masjid 

-Mengisi Kajian 

Mahasiswa 

NU 
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Berdasarkan data yang ada dalam tabel di atas, terlihat bahwa para da>’i  di 

Kota Gorontalo dari segi usia lebih didominasi para da>’i  dengan rentang usia 45 

tahun ke bawah, yakni sebanyak 10 orang. Selanjutnya usia 46-59 tahun, berjumlah 

7 orang dan usia di atas 60 tahun sebanyak 3 orang. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa potensi da>’i  yang ada sangat potensial untuk pengembangan 

dakwah. Dengan usia da>’i  yang mayoritas berusia di bawah 45 tahun yang note bene 

masih sangat produktif, maka dakwah di wilayah ini seharusnya lebih dinamis dan 

progresif. Usia produktif akan sangat berpengaruh dalam aktifitas dakwah para da>’i , 

di mana dalam usia tersebut para da>’i  masih relatif sangat sehat dan belum 

terganggu kesehatannya sehingga aktifitas dakwah atau pelayanan terhadap umat 

masih bisa dengan mudah dilakukan. Akan berbeda halnya dengan da>’i  yang berusia 

60 tahun ke atas atau masuk kategori lansia, dimana kesehatan para da>’i  tersebut 

sudah tidak stabil lagi sehingga memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam 

aktifitas dakwahnya.  

Dari segi pendidikan, para da>’i  juga umumnya memiliki pendidikan Sarjana 

dan hanya terdapat 1 orang saja yang hanya berpendidikan akhir SLTA, dalam hal 

ini alumni pondok pesantren. Dari data yang ada, terlihat lulusan Strata 1 sebanyak 

9 orang, Strata 2 sebanyak 8 orang, dan Strata 3 sebanyak 2 orang. Dengan latar 

pendidikan para da>’i  seperti ini, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan para da>’i  

sangat baik karena hampir seluruhnya Sarjana, bahkan 10 orang diantaranya 

berpendidikan Strata 2 dan Strata 3. Kualifikasi pendidikan sangat berkorelasi 

dengan aktifitas dakwah, baik dari segi perencanaan, penentuan strategi, metode 

maupun evaluasi. Semakin tinggi pendidikan da>’i , maka semakin banyak ilmu 

pengetahuan yang dikuasai dan semua itu berguna untuk pengembangan dakwah. 
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Lebih khusus lagi, bahwa semakin tinggi pendidikan da>’i , maka semakin tinggi 

penguasaan metodologi ilmiahnya, dan itu sangat bermanfaat bagi perencanaan atau 

penentuan kebijakan-kebijakan dakwah di lapangan.  

Dari pemetaan da>’i  yang telah dilakukan, terungkap pula materi dakwah 

yang sering dibawakan oleh para da>’i  di masyarakat. Materi-materi tersebut 

meliputi; materi aqidah, syariah, akhlak, fiqh, tafsir, hadis, sejarah nabi, muamalah, 

hakekat hidup dan mati, tasawuf/kesufian, iman, tauhid, silaturahim, tazkiyatun 

nafs, motivasi ibadah, kemasyarakatan, adat dan tentang hari-hari besar Islam. 

Terungkap pula bahwa  diantara para da>’i  ada yang memberikan materi dakwah 

sesuai dengan perkembangan yang ada (up to date) dan berusaha menyesuaikan diri 

dengan obyek dakwah yang dihadapi. Berdasarkan materi-materi yang telah 

disebutkan, dapat diketahui bahwa materi yang disampaikan para da>’i  umumnya 

mengerucut pada ruang lingkup ajaran Islam, yaitu; aqidah, syariah dan akhlak. 

Adapun yang lainnya merupakan penjabaran dari tiga aspek ajaran pokok tersebut.  

Selain usia, pendidikan dan materi dakwah, penulis juga memperoleh data 

da>’i  yang berhubungan dengan aktifitas dakwah para da>’i  selain dakwah lisan atau 

dakwah dalam bentuk ceramah. Penulis ingin mengetahui usaha dakwah yang 

dilakukan para da>’i  selain dakwah lisan/ceramah. Hal ini penting diketahui karena 

upaya untuk melakukan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki tujuan 

dakwah tidak saja dapat dilakukan melalui dakwah lisan saja, tetapi juga dapat 

dilakukan dengan upaya lain. Adapun data yang penulis peroleh bahwa umumnya 

para da>’i  memiliki aktifitas dakwah selain dakwah lisan, bahkan untuk beberapa 

da>’i  yang penulis amati, upaya yang dilakukan sangat efektif dalam melakukan 

perubahan umat. Usaha-usaha para da>’i  tersebut tercermin dalam data di atas, yaitu 
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diantaranya; Imam masjid, guru ngaji, guru madrasah dan pesantren, pembina 

majelis taklim, pengurus MUI, pembimbing manasik haji, pengelola taman 

Pendidikan Alquran, narasumber di media, pembina panti asuhan, mengisi kajian-

kajian mahasiswa, ketua yayasan pendidikan dan pengurus forum Komunikasi Antar 

Umat Beragama (FKUB). Semua aktifitas yang telah disebutkan tersebut adalah 

murni aktifitas dakwah pembinaan umat. Karena itu penulis berkesimpulan bahwa 

dakwah lisan yang dilakukan para da>’i  hanyalah merupakan satu bentuk dakwah 

dari berbagai gerakan dakwah yang mereka lakoni. 

Analisis akhir yang penulis lakukan dalam pemetaan da>’i  dalam tabel di 

atas, yaitu menyangkut afiliasi para da>’i  terhadap organisasi-organisasi Islam yang 

ada di Gorontalo. Diketahui bahwa para da>’i  memiliki latar organisasi Islam yang 

beragam, diantaranya; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, dan 

Alkhairat. Keempat organisasi Islam ini seperti yang telah penulis bahas 

sebelumnya, hingga saat ini eksis dalam gerakan-gerakan dakwah di Kota Gorontalo, 

dimana para da>’i  tersebut merupakan tokoh-tokoh penggeraknya. Namun demikian 

terungkap pula dari para da>’i  bahwa dalam menyampaikan dakwahnya mereka 

sangat menghindari fanatisme organisasi dan menghindari pembahasan-pembahasan 

yang bersifat khilafiyah. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara penulis, 

diantaranya: 

 

‛Dalam menyampaikan ceramah kepada mad’u >  yang berbeda organisasi, 

saya selalu mengambil sikap adaptif, saya berusaha menyesuaikan diri 

dengan audiens. Saya tidak pernah melakukan penyalahan terhadap amalan-

amalan mereka, ini merupakan hal yang bertentangan dengan misi dakwah. 

Kalaupun ada perbedaan, sedapat mungkin kita harus mampu memberi 
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penjelasan, mengapa harus berbeda. Kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil, 

kalau belum diketahui, mau tidak mau kita harus pelajari‛.
 51

  

‚Saya orang NU, tetapi saya tidak pernah membawa ke-NU-an saya dalam 

berdakwah. Saya menyampaikan materi-materi yang bersifat umum, 

berbicara tentang semua hal, tidak melihat dari sisi NU-nya saja. Mungkin 

karena itu, saya bisa diterima berdakwah di semua organisasi’.
 52

  

 

 ‛Sebagai da>’i  kita harus netral, tidak boleh membawa faham organisasi kita 

kepada jamaah yang tidak seorganisasi. Ini bisa menimbulkan keresahan 

jamaah. Yang lebih utama disampaikan adalah motivasi-motivasi ibadah atau 

penguatan iman. Selain itu, kita tidak boleh menyinggung apalagi memvonis 

bahwa ini salah, hanya ini yang benar. Dakwah harus fokus kepada tujuan 

dakwah, jangan melenceng membuat pertentangan‛.
 53

  

Dari pernyataan kedua da>’i  tersebut diperoleh gambaran bahwa para da>’i  

dalam menyampaikan dakwahnya cukup moderat, tidak membawa identitas 

organisasinya, apalagi membuat pertentangan-pertentangan faham pada mad’u > nya. 

Dengan begitu tujuan dakwah bisa tercapai dan kehidupan islami mudah terwujud. 

Dari uraian panjang tentang pemetaan mad’u >  Kota Gorontalo yang telah 

penulis bahas di atas, maka untuk kemudahan menganalisisnya penulis simpulkan  

dalam tabel 51 di bawah ini:   
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Tabel 51. Hasil Pemetaan Mad’u >  Kota Gorontalo 
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Kota 

Selatan  

95 5 11 18 50 17 37 63 28

5 

22 - 12 6 17 Pencurian, 

Prostitusi,  

Perselingk

uhan 

NU, 

MUH, 

WI 

Kota 

Tengan 

95 5 26 11 35 17 35 65 12 9 38 8 - 3 Judi dan 

Miras, 

CuranMor

,Penipuan, 

KDRT 

NU, 

MUH, 

WI, 

SALA

FY 

Dungingi 96 4 69 17 2 - 24 76 - - - - - - Pencurian,

Kenakalan 

Remaja, 

Pembunuh

an 

NU, 

MUH, 

SALA

FY 

Dumbo 

Raya 

99 1 13 21 7 27 55 45 25 12 - 10 17 - MIRAS, 

Pencurian 

NU, 

MUH, 

JT 

Sipatana 98 2 41 11 21 - 45 55 18 15 13 - 3 20 Judi & 

Miras 

NU, 

MUH 

Kota 

Timur 

97 3 28 21 40 11 34 66 - - - 11 31 4 Penganiay

aan, 

Pencurian, 

KDRT 

NU,M

UH, 

Al 
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at 

Kota Barat 99 1 44 20 27 7 64 36 94
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NU, 
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an 

NU, 

MUH 

Hulonthala

ngi 

97 3 26 16 52 7 57 43 87

0 

37

9 

- 3 5 - Pencurian, 

MIRAS 

NU, 

MUH, 

JT 
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C. Pengembangan Dakwah Berbasis Sosio Kultural Mad’u>  di Kota Gorontalo 

Dalam diskursus ilmu dakwah dikenal sebuah ungkapan, athariqatu ahammu 

min al maddah, bahwa metode lebih penting daripada materi. Ungkapan tersebut 

sangat  relevan apabila dihubungkan dengan persoalan bagaimana dakwah dilakukan 

terhadap masyarakat dengan berbagai kondisi dan situasi. Sebaik apapun materi 

dakwah atau segesit apapun da>’i , bisa saja ditolak masyarakat sasaran dakwah, 

manakala dakwah tersebut disampaikan dengan cara-cara yang tidak 

mempertimbangkan kondisi sosio kultur masyarakat sebagai mad’u > . Dakwah tidak 

sekedar disampaikan hanya mengandalkan semangat, juga tidak bisa mengandalkan 

kefasihan atau retorika dan luasnya wawasan keagamaan da>’i , lebih dari, 

keterampilan, kecakapan, contoh perilaku dan adaptasi sosial dan kultur lebih 

menentukan keberhasilan dakwah. 

Prof. Azyumardi Azra, ketika menjelaskan tentang hadis nabi, ‛barang siapa 

yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak 

mampu, ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu juga, maka berdoalah dalam hati. 

Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman‛. Menurutnya, isyarat hadis 

tersebut bermakna, bahwa cara berdakwah mesti menyesuaikan dengan kondisi 

sosial budaya manusia. Karenanya, tidak bisa cara dakwah ‛X‛ dalam masyarakat 

‛Y‛ digunakan untuk masyarakat ‛A‛ yang memiliki kebudayaan yang berbeda 

dengan ‛Y‛, begitu sebaliknya. Lebih lanjut Azyumardi menjelaskan bahwa hal yang 

penting untuk diperhatikan dalam konteks dakwah Indonesia adalah situasi kultural 

dan kemajemukan masyarakat. Keadaan ini menuntut keterbukaan dan 
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memperkenalkan Islam yang non sektarian dan lebih dialogis dari para subyek 

dakwah di lapangan.
54

 

Dalam konteks realitas sosial kultural masyarakat Kota Gorontalo, penulis 

mengamati terdapat kondisi sosial kultural yang kompleks. Ada wilayah dataran, 

pegunungan, pesisir, sekitar danau, dan perkotaan. Ada wilayah dengan masyarakat 

yang masih berpegang pada nilai-nilai kultur/budaya lokal, ada pula yang sudah 

meninggalkannya. Terdapat wilayah dengan persentase kemiskinan yang masih 

tinggi, tapi ada pula wilayah yang justru masyarakat kelas atas persentasenya lebih 

besar. 

Pemetaan sosial kultural wilayah dakwah ini tentu akan memudahkan untuk 

melakukan pengembangan dan perencanaan dakwah. Karena itu, dalam sub ini 

penulis akan membahas tentang pengembangan dakwah Kota Gorontalo berdasarkan 

hasil pemetaan wilayah dakwah serta kondisi sosio kultur mad’u > , seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya.  :    

1. Pengembangan  Dakwah  Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Kota 

Timur  

Dalam uraian pemetaan wilayah dakwah Kota Gorontalo, penulis telah 

menguraikan  bahwa terdapat dua kecamatan yang menjadi wilayah pusat aktifitas 

masyarakat kota, atau wilayah yang menjadi sasaran masyarakat perdesaan untuk 

berkunjung ke kota karena menjadi pusat belanja/perdagangan dan pusat 

ekonomi/bisnis, yaitu wilayah Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Selatan. 

Di kedua wilayah inilah representasi kehidupan kota di wilayah Kota Gorontalo itu 

jelas tampak. Berdirinya hotel-hotel bertingkat, mall dan atau super market, juga 
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Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah, Respon Da>’i  terhadap Dinamika 
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berdirinya kantor-kantor cabang perbankan, kantor-kantor pemerintah dan swasta, 

serta pusat-pusat bisnis dan juga rekreasi menjadi pemandangan dominan di wilayah 

ini. Rumah-rumah penduduk nyaris tak kelihatan karena tertutupi oleh gedung-

gedung bertingkat, kecuali beberapa rumah yang telah berubah fungsi menjadi 

rumah toko atau tempat berjualan apa saja tetap bertahan berdampingan dengan 

gedung-gedung tinggi itu. Rumah-rumah penduduk lebih banyak tergeser ke 

belakang, juga sebagai akibat dari konsekuensi persaingan ekonomi dan bisnis itu 

sendiri.  

           Gambar 11. Pusat Perdagangan di Kota Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran lain dari kondisi sosial yang ada, di pinggiran-pinggiran wilayah 

ini banyak tersedia kos-kosan yang dihuni oleh para tenaga kerja sector 

perdagangan, yang didominasi oleh para pramuniaga yang bekerja di super market, 

toko-toko maupun mall. Juga termasuk para pekerja bank, karyawan kantor-kantor 

perusahaan swasta, pekerja hotel dan penginapan, tenaga supliyer di berbagai usaha, 

dan lain sebagainya. Hal ini juga cukup menjadi problem sosial di satu sisi.  
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Singkatnya, kondisi sosial yang ada lebih menggambarkan tentang suasana 

kesibukan ekonomi dan bisnis dibanding gambaran kehidupan masyarakat dengan 

tatanan kehidupan yang riligius.  

           Gambar 12. Aktifitas Perdagangan di Kota Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 13. Tempat Ibadah Umat Budha di Kota Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungannya dengan kondisi kota seperti di atas, menurut Hans Dieter 

Evers, bahwa kondisi sosial kota dapat dijelaskan dengan tiga variable pokok, yaitu; 
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status sosial, segragasi etnis dan budaya kota. Budaya berarti akal budi, pikiran dan 

cara berperilaku. Sementara kota adalah pusat perubahan sekaligus pusat 

urbanisasi.
55

 Karena itu masyarakat kota juga disebut sebagai masyarakat urban 

community sedangkan masyarakat desa disebut Rural Community.
56

 Pengertian 

masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri 

kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota dengan 

ciri kemajuannya telah membentuk kepribadian anggotanya lebih mengandalkan 

kemampuan diri sendiri dari pada orang lain.
57

 Masyarakat perkotaan adalah 

masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam 

lapisan atau tingkat hidup, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Moyoritas 

penduduknya berjenis-jenis usaha yang bersifat non agraris.
58

 Identifikasi sosial 

seperti yang digambarkan para pakar tersebut menjadi ciri utama untuk 

mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Kota Timur dan Kota 

Selatan yang penulis maksud. 

Secara khusus, sosiolog Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, Muhammad 

Obie, menguraikan bahwa ancaman utama masyarakat bersahaja, seperti masyarakat 

Gorontalo adalah masuknya sistem kapitalisme dan ekonomi uang. Struktur sosial 

dan nilai budaya masyarakat Gorontalo yang awalnya bersahaja, memiliki kohesi 

sosial yang kuat, memiliki solidaritas, mengedepankan gotong royong, dapat 

berubah menjadi masyarakat yang tersekat-sekat dan mengedepankan egoisme 
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individu dan kelompok. Ketika ekonomi uang sudah merasuki kehidupan 

masyarakat, maka segala pengorbanan, baik waktu, pikiran, tenaga, semuanya 

dikonfersi menjadi nilai uang. Uang menjadi ukuran segalanya. Ketika ini terjadi, 

maka kita akan saksikan orang tidak lagi tertarik untuk mengikuti kegiatan dakwah 

apalagi mendengarkan ceramah karena akan menyita waktunya. Kehilangan waktu 

berarti kehilangan uang.
59

  

Analisis Muhammad Obie sangat beralasan sebab umumnya para karyawan 

dan tenaga kerja swasta itu memiliki jam kerja tertentu yang tidak bisa diganggu, 

misalnya dari pagi hingga sore hari atau dari sore hari hingga malam hari. Belum lagi 

mereka harus membagi waktu dengan aktifitas rutin harian dan waktu istirahat. 

Selain itu pula, ikatan lain yang membatasi para tenaga-tenaga kerja tersebut adalah 

kebijakan bos/majikan atau pimpinan/atasan. Untuk mengejar target pendapatan, 

maka para tenaga kerja ini akan sulit mendapatkan kebijakan waktu untuk alasan 

memaksimalkan pengamalan agama. Kecuali untuk waktu istirahat, sholat dan 

makan saja umumnya sudah diterapkan di berbagai tempat kerja, baik negeri 

maupun swasta sebagai implementasi peraturan ketenagakerjaan. Lebih dari itu, 

hampir seluruh tempat kerja belum memberi ruang maupun peluang bagi para tenaga 

kerja.  Target-target ekonomi uang benar-benar telah mengendalikan berbagai 

aktifitas manusia melampaui kewajiban terhadap perintah agama. 

Selain itu pula kecenderungan hidup masyarakat kota yang sangat cepat 

dipengaruhi oleh isyu dan informasi yang complicated nampak terlihat dalam geliat 

aktifitas masyarakat kota. Sebutlah misalnya, yang berhubungan dengan trend 
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(kecenderungan), style (gaya), habit (kebiasaan) dan will and need (keinginan dan 

kebutuhan), semuanya serba mengikuti perkembangan tanpa ada filter.  Lahirlah 

ekses-ekses negative yang khas pada masyarakat kota, seperti Narkoba, HIV AIDS, 

Prostitusi, dan lain-lain. Agama dengan ajarannya yang sempurna belum menjadi 

sebuah rujukan utama dalam menentukan sikap, gaya, perbuatan dan perilaku. 

Secara kultur, masyarakat di wilayah kecamatan ini lebih menampakkan 

kultur masyarakat kota akibat pengaruh perkembangan yang ada. Gejala seperti 

individualistic, kerenggangan kekeluargaan, lebih mandiri, menurunnya pengamalan 

agama
60

, adalah gejala-gejala sosial yang mudah diamati.       

Kondisi sosial seperti ini menuntut pengembangan dakwah melalui 

pendekatan khusus. Karena prinsipnya, dakwah tidak boleh lepas dari kehidupan 

manusia bagaimanapun kondisinya, termasuk kondisi sosialnya. Dakwah harus terus 

mengawal, mengarahkan, mengasistensi manusia hingga kehidupan ini berakhir. 

Bahwa dakwah tidak boleh tunduk terhadap kepentingan-kepentingan duniawi 

terlebih kepentingan material. Wajib untuk dipikirkan rumusan, pendekatan dakwah, 

bentuk dakwahnya, dan focus kegiatan dakwah, sebagaimana teori pengembangan 

dakwah yang telah penulis bahas di bab landasan teori. Berdasarkan kondisi sosial 

yang ada penulis merumuskan beberapa model pengembangan dakwah, sebagai 

berikut: 
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a. Pendekatan Dakwah 

Secara sederhana dan aplikatif, pendekatan dakwah adalah cara pandang 

yang gunakan dalam melihat obyek dakwah sehingga dengan mudah merencanakan 

dan melaksanakan dakwah.
61

 Hasil pengamatan penulis di dua wilayah kecamatan 

sebagai jantung kota Kota Gorontalo ini, dakwah lebih sering dilakukan dengan 

metode lisan saja dengan intensitas yang jarang. Kegiatan dakwah yang ada pun 

sebatas kegiatan yang dilakukan oleh masjid-masjid dan atau kantor-kantor 

pemerintah dalam rangka moment hari besar Islam. Selebihnya, instansi-instansi 

swasta juga sering melakukannya baik di hari besar Islam maupun secara khusus 

menjadi program kerohanian untuk membina pegawai dan karyawannya. Untuk 

kegiatan dakwah sebagai program pembinaan pegawai dan karyawan sering 

dilakukan oleh lembaga perbankan, seperti Bank Muamalat Cabang Gorontalo, Bank 

Nasional Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Cabang Gorontalo. 

‚Setiap hari Rabu, kami mengikuti kajian Islam, selama 2 jam. Biasanya 

diisi dengan mengaji dan mendengarkan ceramah agama. Tapi menurut saya, 

ini masih kurang, bagusnya seminggu 2 kali lah, itu sudah bagus. Masalahnya 

untuk belajar agama secara khusus kami tidak punya waktu, jadi kegiatan 

seperti ini sangat bagus‛.
 62

     

Kegiatan dakwah seperti ini sangat jarang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan bisnis maupun usaha dagang, seperti mall, super market, toko, hotel, 

restoran, kafe, dan karaoke. Padahal justru di sector bisnis dan perdagangan inilah 

banyak tenaga kerja dan karyawan yang bekerja pada perusahaan atau usaha dagang 
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tersebut. Dan pantaslah bila penulis menggambarkan wilayah ini sebagai wilayah 

yang kering akan kegiatan dakwah dan rawan terhadap tindakan-tindakan dan 

perilaku yang bertentangan dengan dakwah. 

Pendekatan dakwah yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah 

pendekatan ahsan al qawl dan ahsan al amal.63
 Pendekatan dakwah ahsan al amal 

khusus di kecamatan ini diantaranya melalui bentuk dakwah tadbir, yaitu 

pengelolaan kelembagaan dakwah. Dakwah melalui pendekatan kelembagaan 

mengandalkan kekuatan/power atau kebijakan lembaga yang menguasai tenaga 

kerja, karyawan atau pegawai. Bentuk dakwah seperti ini lebih penulis maksudkan 

untuk melahirkan kebijakan dari setiap lembaga, instansi, atau perusahaan untuk 

membuat aturan atau regulasi yang mengatur tenaga kerjanya dalam hal agama dan 

pengamalannya. Aturan –aturan tersebut haruslah dibuat sedemikian rupa agar 

mengikat dan ditaati oleh pegawai dan tenaga kerja. Hal ini juga terungkap dalam 

wawancara penulis dengan salah seorang pegawai Bank Danamon Cabang gorontalo: 

‚Kalau di kantor, semua pegawai dan karyawan wajib ikut. Dari pimpinan 

sampai CS (cleaning services). Kalau ada pegawai yang tidak ikut, pasti 

dipanggil bos dapat peringatan. Setiap hari Jumat, setengah 2 kantor ramai 

dengan pengajian‛.
 64

 

 Pemilik perusahaan, pelaku bisnis, melalui peraturan tersebut merancang 

program pembinaan kerohanian terhadap tenaga kerja dan karyawan mereka secara 
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64

 Felmy Miolo, SE. (38 tahun), Pegawai Bank Danamon Cabang Gorontalo, 

Wawancara, Gorontalo, 7 September 2017 

 



243 
 

periodik. Melalui kegiatan-kegiatan kerohanian itulah para tenaga kerja dan pegawai 

dari waktu ke waktu dapat diyakini peningkatan pengetahuan dan pengamalan 

agamanya. Program ini dapat melibatkan para da>’i  yang secara khusus dilibatkan 

oleh perusahaan atau instansi, baik secara tetap maupun berganti. Dalam hal ini 

perusahaan dan instansi wajib merancang metode yang efektif untuk keberhasilan 

programnya, karena pada hakekatnya merekalah yang lebih mengetahui kondisi 

pegawai dan tenaga kerja yang mereka miliki.  

Kedua, untuk menjamin terlaksananya program ini dan menjamin ketaatan 

para pemilik perusahaan dan instansi untuk merealisasikan aturan terhadap tenaga 

kerja dan pegawainya, maka dapat ‚ditekan‛ melalui edaran atau peraturan yang 

dibuat dan dikeluarkan oleh Walikota. Baik dalam bentuk edaran yang bersifat 

mengikat maupun dalam bentuk aturan yang lebih tinggi seperti Perda (Peraturan 

Daerah). Edaran maupun Perda tersebut haruslah memuat tentang kewajiban dan 

sangsi bagi pemilik perusahaan dan instansi untuk menjamin realisasi program ini di 

lapangan. Pendekatan dakwah melalui struktur pemerintahan seperti ini jauh lebih 

efektif dibanding dengan dakwah secara lisan.   

b. Pengembangan Bentuk dan Fokus Kegiatan Dakwah 

Setelah dilakukan pengembangan pendekatan dakwah melalui pendekatan 

structural seperti yang telah bahas di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan 

pengembangan metode dalam aktifitas dakwah di perusahaan atau instansi tersebut. 

Bila di banyak kegiatan dakwah selama ini bentuk dakwah yang sering digunakan 

adalah bentuk tablig atau bi al-lisan, dengan model monolog dari sang da>’i  kepada 

mad’u > , maka untuk bentu dakwah bagi para karyawan, pegawai dan tenaga kerja 
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tersebut lebih efektif adalah bentuk dakwah irsyad yang berfokus pada kegiatan-

kegiatan dakwah seperti ta’lim, taujih, mau’izah dan nasihah.  

Kegiatan-kegiatan ta’lim dan taujih dapat dibentuk dan dilakukan di setiap 

lembaga, instansi atau tempat kerja dan beranggotakan para pegawai, karyawan dan 

tenaga kerja. Kegiatan ta’lim dan taujih dapat dilaksanakan secara periodik tanpa 

harus mengganggu aktifitas bekerja. Sehingga secara periodic pula para tenaga kerja 

mendapatkan pengajaran Islam. Kegiatan dakwah berupa mau’izah dan nasihah 

dapat dilakukan secara khusus terhadap para tenaga kerja yang secara pengamalan 

keagamaan masih sangat minim, bahkan terkesan sangat malas. Metode maui’zah 

dan nasihah adalah menyampaikan dakwah dengan cara menasehati secara arif 

bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak mad’u >  

mampu melaksanakan pesan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada 

paksaan, tekanan maupun konflik. Kegiatan dakwah seperti ini dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan oleh para da>’i  profesional yang dilibatkan oleh 

instansi maupun lembaga-lembaga tersebut atau dapat pula langsung diperankan 

oleh para pimpinan instansi atau lembaga tersebut. Secara khusus metode ini dapat 

dilakukan dengan pendekatan personal, yaitu individu-individu para 

pegawai/karyawan diasistensi oleh da>’i  maupun pimpinan secara terus menerus 

hingga para pegawai/karyawan berubah ke arah yang dikehendaki dakwah.Terhadap 

mereka diberikan mau’izah dan nasihah, baik dilakukan oleh pimpinan kerja maupun 

secara khusus mengundang da>’i  tertentu. 

Kelebihan dari metode ini adalah para da>’i  dapat secara langsung dan terus 

menerus mengamati dan memantau mad’u >  dari waktu ke waktu. Selain itu bila da>’i  

yang berperan melakukan perubahan terhadap para karyawan/pegawai tersebut 
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adalah para pimpinan instansi atau lembaga, maka sangat memungkinkan 

berubahnya para mad’u>  secara efektif. Faktor hubungan pimpinan dan bawahan 

menjadi sarana komunikasi efektif untuk tercapainya perubahan mad’u >  karena 

secara psikologis pihak mad’u>  sedemikian terikat pada pimpinan dan cenderung 

mau mendengar dan taat. Dengan hubungan seperti itu, maka perubahan mad’u >  akan 

sangat mudah tercapai.  

Dalam prakteknya, kegiatan-kegiatan dakwah ini dapat dilakukan misalnya 

minimal seminggu sekali atau dua kali, tergantung kebijakan perusahaan atau 

instansi. Pada waktu-waktu tersebut pihak perusahaan atau instansi menghadirkan 

da>’i  sebagai nara sumber dan juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

pegawai dan karyawan yang mengikuti kegiatan tersebut. Termasuk juga dalam hal 

ini, para tenaga buruh harian dan buruh angkutan yang bekerja di toko-toko, 

pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan masyarakat marginal
65

 lainnya. Untuk 

mereka bisa diinisiasi oleh para da>’i  atau lembaga dakwah dan bekerjasama dengan 

pemilik toko atau super market.    

Bentuk dakwah yang lain yang harus dijalankan di wilayah ini adalah bentuk 

dakwah tadbir. Tadbir yang penulis maksudkan yaitu membentuk kelompok-

kelompok majelis taklim antar karyawan/pegawai, melakukan pengelolaan terhadap 

masjid-masjid yang ada, serta membentuk dan mengaktifkan pengelolaan Zakat, 

Infak dan Sedekah (ZIS). Seperti yang telah penulis kemukakan bahwa wilayah ini 

merupakan pusat ekonomi dan perdagangan, maka pilihan untuk mengembangkan 
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Masyarakat marginal perkotaan adalah mereka yang lemah dalam kemampuan berusaha 

dan sangat terbatas aksesnya terhadap sumber ekonomi sehingga hampir sama dengan masyarakat 

miskin. Mereka adalah kaum migrant, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh angkut, 

umumnya tidak terpelajar dan tidak terlatih. Moh. Ali Azis, Rr. Suhartini, A. Halim (Ed), Dakwah 
Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren), h. 167 
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lembaga-lembaga ZIS sangatlah potensial. Pengelolaan masjid-masjid di wilayah ini 

diarahkan untuk lebih menggiatkan aktifitas masjidnya agar menarik bagi 

masyarakat dan para pegawai dan tenaga kerja untuk lebih peduli terhadap 

agamanya. 

Bentuk dakwah tablig di kecamatan ini dapat berupa kegiatan dakwah 

Khitabah (ceramah/khutbah) dengan memanfaatkan media terutama media social. 

Ini beralasan, karena para pegawai dan tenaga kerja umumnya menggunakan media 

social sebagai sarana komunikasi. Bentuk kegiatan dakwah kitabah juga dapat 

menjadi alternatif, mengingat para pegawai kantoran juga lebih menyenangi 

aktifitas membaca dibandingkan dengan duduk dan mendengarkan. Alternatifnya 

adalah membuat bulletin-buletin dakwah yang dapat diterbitkan dengan periode 

waktu tertentu. Dan juga kegiatan dakwah yang penting di wilayah ini adalah 

dakwah istisyfa’ yaitu kegiatan dakwah berupa terapi islami atau perawatan ruhani 

islami. Kegiatan dakwah ini dikhususkan kepada mereka yang memiliki problem-

problem khusus seperti, korban Narkoba, Miras, dan penyakit-penyakit pelencengan 

social lainnya.  

2. Pengembangan Dakwah Kecamatan Sipatana dan Kecamatan Kota Utara 

Pada awalnya Kecamatan  Sipatana dan Kecamatan Kota Utara adalah satu 

wilayah, yakni Kecamatan Kota Utara. Namun akibat perkembangan kota dan 

perencanaan tata ruang kota, kemudian dilakukan pemekaran dan lahirlah 

Kecamatan Sipatana. Keduanya,  secara geografis berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Bone Bolango, salah satu kabupaten paling Timur di Provinsi Gorontalo. 

Karena itu sesungguhnya, kondisi sosio kultur masyarakat di dua wilayah ini hampir 

tidak ada perbedaan. Yang sangat nampak teramati ialah wilayah ini secara sosio 
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kultur lebih dipengaruhi oleh wilayah Kabupaten Bone Bolango daripada sosio 

kultur Kota Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango sendiri merupakan daerah yang 

dikenal dengan wilayah/pusat adat di Gorontalo. Hal ini turut mempengaruhi 

karakteristik masyarakat di dua kecamatan ini yang cenderung bersahaja, santun, 

ramah, agamis dan fanatik terhadap adat/tradisi. 

Falsafah  ‛Adati Hulo-huloA to Syara’a, Syara’a Hulo-huloa to Kuru’ani,‛ 

bukan hanya sebuah filosofi kehidupan yang tidak implementatif dalam kehidupan 

masyarakat Gorontalo tetapi secara nyata ada dalam kehidupan masyarakat 

Gorontalo dan telah menjadi identitas kultur. Karena falsafah ini merupakan 

formulasi nilai-nilai lokal Gorontalo  yang mempengaruhi perubahan sosial, 

menjadikan prinsip tersebut menjadi mozaik culture.
66

 Falsafah tersebut, secara 

umum masih sangat diperpegangi oleh masyarakat Kota Gorontalo. Akan tetapi bila 

diamati lebih jeli lagi, maka praktek-praktek tradisi dan adat istiadat Gorontalo itu 

lebih kental terlihat di wilayah Kecamatan Sipatana dan Kecamatan Kota Utara, 

sehingga ‚ketaatan‛ terhadap adat/tradisi tersebut menjadi modal social yang kuat 

bagi masyarakat di dua kecamatan ini. Dibutuhkan penelitian tersendiri untuk 

menganalisis hal ini, akan tetapi penulis meyakini bahwa hal itu dipengaruhi oleh 

sosio kultur masyarakat Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah yang berbatasan 

langsung dengan kedua wilayah tersebut.  

Masyarakatnya yang bersahaja, dengan rutinitas agraris yang masih kental, 

seperti mencangkul, kerja sawah, kebun, menanam, memanen, dan lain-lain, menjadi 

ciri utama masyarakat di wilayah ini. Karena itu kondisi sosial masyarakatnya lebih 
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Mashadi, Realitas Keagamaan dalam Masyarakat Gorontalo antara Tuntunan Syariat dan 
Tuntutan Budaya, dalam Sofyan AP Kau (editor) Islam dan Tradisi Kearifan Lokal Gorontalo 
(Gorontalo, Sultan Amai Press: 2013) h. 123  
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pantas disebut sebagai masyarakat agraris dibanding  sebagai masyarakat 

industrialis. Pola hidup yang sederhana, kepedulian sosial yang masih sangat terasa, 

serta sistem kekerabatan yang masih terus terjaga menjadi ciri khusus yang 

membedakan wilayah ini dengan wilayah lain di Kota Gorontalo. Kesimpulan ini 

dibenarkan pula oleh seorang ibu tokoh masyarakat: 

‚Memang di Sipatana ini soal tradisi Gorontalo masih sangat diperpegangi. 

Semua kegiatan atau peringatan-peringatan selalu diperingati dengan cara 

tradisional. Dan saya lihat masyarakat ini begitu menjiwai, mereka begitu 

ikhlas bila harus mengumpulkan sumbangan untuk peringatan hari besar 

Islam atau kegiatan agama yang lain. Bisa bapak bayangkan, orang yang 

miskin sekalipun, kalau menjelang Maulid Nabi, dia sudah berusaha siapkan 

uangnya untuk bisa membuat walima‛.67
   

Praktek-praktek adat/tradisi Gorontalo dalam berbagai hajatan menjadi hal 

yang tidak pernah dilepaskan oleh masyarakat. Dari adat gunting rambut saat 

aqiqah, khitan dan bae’at saat baligh, hingga pernikahan dan kematian, semuanya 

dilakukan secara adat istiadat. Termasuk pula dalam pelaksanaan ibadah shalat 

maupun peringatan hari-hari besar Islam, semuanya dilakukan dalam balutan tradisi 

dan lokal wisdom (kearifan lokal). Masjid-masjid yang masih menggunakan bedug, 

khatib Jumat yang memegang tongkat, berdoa dengan menggunakan wirid-wirid 

khusus yang sangat lokal, perayaan maulid Nabi atau perayaan Isra’ Mi’raj 

tradisional yang sangat khas, seakan tidak akan hilang di masyarakat ini.  
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Kartin Dama (41 tahun), Tokoh  Masyarakat  Kecamatan Sipatana, Wawancara, 

Gorontalo, 15 September 2017 
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Gambar 14. Tradisi Maulid di Kec. Kota Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisi lisan, seperti me’eraji, dikili, turunani, buruda, pandungi, tinilo, 

tuja’i, tanggomo, gambusi, dana-dana, dan lain sebagainya, juga menjadi fenomena 

yang umum di masyarakat. Tradisi lisan ini diselenggarakan dalam berbagai momen. 

Tradisi lisan ini penuh dengan pesan-pesan Islam yang bertujuan untuk menjadi 

tuntunan hidup bagi para pendengarnya. Semua tradisi ini masih hidup dan eksis 

dalam masyarakat Gorontalo hingga hari ini. Teeuw mengatakan bahwa kekayaan 

tradisi lisan dari berbagai suku bangsa direkam dan diselamatkan dalam bentuk 

tulisan, dan ternyata dari segi kuantitas dan kualitas, tradisi lisan itu luar biasa 

kayanya dan beraneka ragam. Dalam tradisi lisan setiap daerah terungkap kreativitas 

bahasa yang luar biasa, dari hasil tradisi lisan tersebut manusia dapat mewujudkan 

hakikat mengenai dirinya sendiri sehingga sampai sekarangpun ciptaan itu 

mempunyai nilai dan makna yang luhur.
68
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A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Ilmu Sastra  (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984) h. 

10  
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Gambar 15. Tradisi Dikili di Kec. Sipatana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisi lain yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Gorontalo adalah 

tradisi hileyia. Tradisi hileyia adalah tradisi yang berkaitan dengan tata laksana 

ritual kematian pada  masyarakat Gorontalo. Secara etimologis kata hileyia berakar 

pada kosa kata bahasa Gorontalo yakni kata heyi yang berarti pindah.
69

 Bahkan 

orang meninggal dalam peristilahan bahasa Gorontalo sering disebut dengan : ‛bo ta 

loheyi ma’o mondo dunia‛ (orang yang hanya pindah dari dunia ini ke alam lainnya).  

 

 

 

 

 

                                                             
69

Kata heyi secara umum memiliki makna berpindah dari tempat semula.  Dari kata dasar ini 

kemudian lahir beberapa variasi kata semakna seperti heyiyolo bermakna dipindahkan, moheyi yang 

berarti  pindah, bergerak dari tempat semula, popoheyiyolo yang berarti dipindahkan, disuruh pindah, 

loheyi artinya terpindah tanpa sengaja, heyia artinya pindahkan, dan lain sebagainya. (Selengkapnya 

lihat Mansur Pateda, Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka: 2001) h.85  
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Gambar 16. Tradisi  Kematian Masyarakat Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tradisi  Kematian Masyarakat Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hileiya (memindahkan), yakni merupakan kegiatan tolong menolong secara 

spontan oleh setiap anggota masyarakat karena dianggap sebagai suatu kewajiban 

untuk segera dilaksanakan dan turut serta melibatkan diri dalam suatu kegiatan, 

misalnya bila ada salah satu anggota keluarga yang mengalami musibah seperti 
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meninggal dunia, maka seluruh warga masyarakat sekitarnya datang untuk 

menghibur keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Orang-orang yang datang ke 

tempat kedukaan di samping menghibur keluarga ditinggalkan, juga warga 

masyarakat secara suka rela membawa makanan ke tempat duka baik dalam bentuk 

bahan yang belum masak atau yang telah dimasak seperti kue dan lain sebagainya 

yang meringankan beban anggota keluarga yang sedang berduka.
70

 

Tradisi hileyia adalah suatu tradisi masyarakat Kota Gorontalo yang sudah 

begitu mengakar dalam masyarakat karena didasari oleh sebuah keyakinan 

keagamaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan berikut ini: 

 

‚Dalam masyarakat Kota Gorontalo tradisi hileyia diyakini sebagai suatu 

bentuk hubungan antara orang yang hidup dan yang sudah meninggal. Hal ini 

terlihat dari doa-doa yang dipanjatkan. Dalam pelaksanaannya, tradisi hileyia 
menjadi perwujudan praktek syara’ dan praktek tasawuf. Tradisi hileyia 
lestari dalam masyarakat Kota Gorontalo karena sudah merupakan budaya 

agama yang sulit berubah.‛
71

 

 

Apa yang diungkapkan oleh informan di atas memperlihatkan realitas tradisi 

hileyia sebagai sebuah budaya keagamaan masyarakat Kota Gorontalo yang telah 

bertahan lama dan sulit berubah. Tradisi hileyia ini oleh masyarakat Kota Gorontalo 

dipandang sebagai perwujudan keterhubungan antara orang hidup dan orang yang 

sudah meninggal. Hubungan yang tercipta melalui perantaraan doa, diyakini sampai 

karena merujuk kepada beberapa dalil keagamaan yang dipegang oleh masyarakat. 

Oleh karena itu masyarakat Kota Gorontalo memandang tradisi hileyia adalah 

pengejawantahan syariat Islam meskipun dilakukan dalam lingkup tradisi Gorontalo. 
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Rasyid Yunus, Nilai-nilai Kearifan Lokal (Lokal Genius) Sebagai Penguat Karakter 
Bangsa, Studi Empiris tentang Huyula (Yogyakarta, Deepublisher: 2014) h. 102  
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Dr. Mashadi, M.Si. (45 tahun), Dosen/Akademisi, wawancara,  Gorontalo, 25 Juli 2017  
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Demikian pula dengan tradisi/adat pernikahan, masyarakat Gorontalo 

umumnya menikah dengan proses adat yang terdiri dari tahapan-tahapan, yaitu : 

Mongilalo (mengenal/memiliki calon menantu), Molenilo/mohabari (memperlancar 

jalan/mencari kepastian), Modulohupa (musyawarah orang tua kedua belah pihak), 

Baalanga (penyampaian hari pelaksanaan peminangan), Tolobalango (peminangan), 

Dutu (hantaran adat harta pernikahan), Dilonggato (mengantarkan konsumsi pesta 

pernikahan), Mopotilantahu (malam pertunangan), Akaji (akad nikah), Mopopipidu 

(sanding pengantin), Modelo (membawa pengantin ke rumah orang tua mempelai 

pria), Mopotuluhu (menidurkan mempelai wanita/mohuopa), Mopo’a/mopelu 

(mengantarkan makanan dan minuman kepada kedua mempelai dari rumah orang tua 

mempelai pria), Mohama (menjemput kedua mempelai untuk tidur di rumah orang 

tua mempelai pria).
72

  

Berdasarkan uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa potensi adat/tradisi 

sebagai local wisdom (kearifan local) masyarakat Gorontalo dan secara khusus 

dipraktekkan secara kental oleh masyarakat di Kecamatan Sipatana dan Kecamatan 

Kota Utara, telah berfungsi secara efektif terutama pada 3 aspek. Pertama, kearifan 

lokal tersebut telah menjadi kontrol sosial di masyarakat. Nilai-nilai kehidupan yang 

tinggi yang secara eksplisit dan implisit mewujud dalam tradisi dan adat istiadat 

tersebut menjadi kontrol masyarakat yang sangat ampuh. Masyarakat malu, tidak 

berani melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan tradisi. Masyarakat dalam 

berbagai hajat dan aktifitasnya senantiasa melakukannya sesuai adat yang ada. 

Dengan begitu masyarakat menjadi terpola dalam bersikap dan berperilaku. 
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 Farha Daulima, Tata Cara Adat Perkawinan ‚Pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo‛ 
(Gorontalo : Forum Suara Perempuan, 2006 ) h. 45 
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Kedua, potensi kearifan lokal tersebut telah menjadi media dakwah yang 

efektif.  Dalam hal ini terdapat 2 alasan atau logika timbal balik yang saling 

mempengaruhi. Di satu sisi nilai-nilai adat/tradisi Gorontalo yang bersumber dari 

Alquran dan Sunnah itu bila dipraktekkan atau diamalkan masyarakat, maka dengan 

sendirinya masyarakat tersebut telah mengamalkan ajaran-ajaran Alquran dan 

Sunnah itu sendiri. Namun di sisi lain, dalam prosesi pelaksanaan adat/tradisi 

tersebut dapat pula dimanfaatkan para da>’i  untuk menyampaikan dakwah secara 

khusus. Karena sudah mentradisi di Gorontalo, bahwa hajatan apapun selalu 

disisipkan penyampaian dakwah dari seorang ulama atau da>’i .  

Ketiga, pengamalan kearifan lokal tersebut telah berhasil menjadi identitas 

kerukunan masyarakat. Dengan mengamalkan adat/tradisi Gorontalo, seseorang 

teridentifikasi sebagai orang Gorontalo. Dengan mempraktekkan adat/tradisi 

tersebut seseorang merasa telah menjadi bagian dari satu kesatuan masyarakat yang 

lebih besar. Persatuan, persaudaraan, kebersamaan, muncul dari praktek-praktek 

adat/tradisi itu di masyarakat. Adat/tradisi juga menjadi pengikat kerukunan dalam 

keberagaman masyarakat. 

Analisis ini juga dibenarkan oleh seorang akademisi dan tokoh masyarakat 

Kecamatan Kota Utara: 

‚Adat dan tradisi Gorontalo menurut saya, saat ini masih cukup kuat 

dibanding daerah lain. Masyarakat Gorontalo sangat taat adat. Dan itu tidak 

salah, karena adat Gorontalo bersumber dari ajaran Islam. Seandainya adat 

atau tradisi ini tidak bersumber dari ajaran Islam atau tidak ada nilai-nilai 

Islam di dalamnya, saya yakin pasti masyarakat tidak mau melaksanakannya. 

Tapi karena adat, tradisi ini banyak mengandung nuansa Islam, maka 

masyarakat begitu fanatik. Bahkan kadang-kadang lebih fanatik terhadap 

tradisi dibanding fanatik pada agama. Selama ini yang saya lihat,  
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pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat terutama dalam hal 

kekerabatan‛.
 73

  

Pengembangan dakwah di wilayah ini lebih diarahkan pada bagaimana para 

da>’i  menjadikan memaksimalkan tradisi dan adat tersebut sebagai media dakwah, 

termasuk pula menjelaskan kepada masyarakat tentang nilai-nilai ajaran Islam yang 

terkandung dalam adat/tradisi Gorontalo yang dipraktekkan masyarakat. Jangan 

sampai masyarakat salah memahami sehingga dalam praktek-praktek tertentu 

masyarakat menilai adat/tradisi lebih utama daripada ajaran agama. Meskipun 

menurut seorang pengamat Dakwah dan akademisi di Gorontalo, Dr. Erwin J. Thaib, 

bahwa sama sekali tidak ada pertentangan tradisi Gorontalo dan ajaran Islam karena 

keduanya bersumber dari Alquran dan Sunnah. Kondisi ini menjadi modal besar bagi 

pengembangan dakwah di masa depan. Dan puncaknya Islam akan menjadi bagian 

dari budaya hidup masyarakat Gorontalo.
74

  

Dengan demikian keterpautan Islam dan budaya lokal semakin kuat dan 

menjadi ciri gerakan dakwah kultural di Gorontalo. Ini juga sekaligus menjadi 

pendekatan dakwah alternative bagi wilayah-wilayah lain di Gorontalo.  

Pengembangan dakwah untuk wilayah Kecamatan Kota Utara dan Sipatana 

seperti yang digambarkan tabel di atas, yaitu; pendekatan dakwah di wilayah ini 

sangat jelas akan lebih efektif menggunakan pendekatan kultural atau budaya, juga 

melalui pendekatan ahsan al qawl dan ahsan al amal. Bentuk dakwah yang menjadi 

prioritas adalah tadbir, tathwir, irsyad dan tablig. 
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 Dr. Waris Masuara, M.Pd.I  (44 tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Kota 

Utara/ Kepala Madrasah Tsanawiyah di Gorontalo, Wawancara, Gorontalo, 30 September 2017. 
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 Dr. Erwin J. Thaib, Akademisi dan Praktisi/Pengamat Dakwah Gorontalo, Wawancara, 
Gorontalo, 30 September 2017. 
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Bentuk dakwah tadbir lebih difokuskan pada pendirian atau pengelolaan 

majelis-mejelis taklim dan pengelolaan masjid secara lebih baik. Majelis taklim dan 

masjid merupakan sarana pembinaan umat yang sudah sangat tua dan cukup efektif. 

Namun di wilayah kecamatan ini, kedua wadah ini belum dimaksimalkan fungsinya. 

Di beberapa masjid diamati jamaah shalat fardlunya masih sangat minim. Karena itu 

bentuk dakwah tadbir berupa penataan kelembagaan atau manajerial majelis taklim 

dan masjid diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran 

Islam di masyarakat.  

Bentuk dakwah yang lain yang dapat dikembangkan adalah bentuk tathwir 

yaitu pengembangan atau pemberdayaan, dalam hal ini pemberdayaan SDI (Sumber 

Daya Insani). Penulis mengamati bahwa dalam praktek adat/tradisi yang demikian 

kental di masyarakat, melahirkan fanatisme buta yang secara mudah dapat 

melahirkan pemahaman yang keliru terhadap hubungan Islam dan tradisi dan bahkan 

dapat melencengkan aqidah. Karena itu program pemberdayaan SDI, terutama para 

tokoh/pemangku adat untuk diberi pemahaman dan pelatihan untuk dapat 

membentengi masyarakat dari pemahaman yang keliru tentang adat/tradisi. 

Demikian pula kegiatan-kegiatan taklim dan taujih harus lebih diintensifkan agar 

masyarakat bisa lebih tercerahkan pengetahuannya. Namun disisi lain kegiatan 

dakwah dalam bentuk tablig yang berfokus pada pemanfaatan seni Islam juga sangat 

efektif dikembangkan di wilayah ini. Seni Islam dimaksud adalah seni tradisonal 

yang bernafaskan Islam yang sejak dulu ada pada masyarakat Gorontalo, yaitu 

antara lain; buruda, turunani, saronde, dan lain-lain. 

Hasil pengamatan penulis, adat/tradisi masih sangat diperpegangi 

masyarakat.  Bahkan oleh sebagian masyarakat adat/tradisi tersebut menjadi amalan 
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yang dinanti, yang dalam pemahaman mereka sebagai doa, adat/tradisi tersebut 

seperti tradisi Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi, dan lain-lain. Melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan dengan model tradisonal tersebut masyarakat di wilayah ini begitu 

antusias dalam merespon nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam adat/tradisi. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat/tradisi tersebut antara lain, nilai ukhuwah, 

cinta kepada Nabi, saling berbagi dan yang paling utama adalah mencintai masjid.  

Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam adat/tradisi ini bahkan sudah menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat Gorontalo secara umum.     

3. Pengembangan Dakwah Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan 

Hulonthalangi 

Perlu dikemukakan bahwa kedua wilayah ini merupakan wilayah Kota 

Gorontalo yang secara geografi merupakan daerah pantai atau wilayah pesisir. 

Pesisir merupakan sebuah desa pantai yang sebagian besar penduduknya bekerja 

sebagai nelayan.
75

 Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, ke 

arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih 

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. 

Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-

proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun 

yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran.
 

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di 

wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai  tempat 

perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya. Di wilayah ini, 
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sebahagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, 

baik secara langsung maupun tidak langsung.
 76

 

Gambar 18. Wilayah Pesisir Kec. Hulonthalangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminologi pesisir dan masyarakat pesisir di atas seakan menjelaskan 

tentang kondisi dan gambaran umum Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan 

Hulonthalangi. Dua kecamatan ini sebagian besar wilayahnya tergolong wilayah 

pesisir. Dan secara geografi dua kecamatan ini dipisahkan oleh Muara dan Pelabuhan 

Gorontalo, Kecamatan Dumbo Raya di sebelah Timur dan Kecamatan Hulonthalangi 

di sebelah Selatan. 

 

 

 

 

 

                                                             
76
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Gambar 19. Wilayah Pesisir Kec. Dumboraya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan yang sempit dan berkelok, dengan batas gunung di sebelah kiri dan 

laut/pantai di sebelah kanan menjadi pemandangan khas pesisir Gorontalo ini. Di 

sepanjang jalan, berjejer rumah penduduk dengan jarak yang tergolong padat. Di 

belakang rumah-rumah penduduk nampak berjejer pula perahu-perahu nelayan 

dengan berbagai ukuran. Satu, dua, tiga diantaranya mengapung di atas laut mencari 

ikan. Pemandangan yang oleh masyarakat non pesisir sering dianggap sebagai 

lukisan yang berwujud, indah mengasyikkan. Tapi mungkin tidak bagi mereka.   

Berbagai persoalan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat pesisir, 

hampir di seluruh nusantara. Dari persoalan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, 

konflik nelayan, hingga soal kerusakan ekosistem laut, pencemaran dan abrasi. 

Belum lagi ekses lain yang ditimbulkannya, keterbelakangan pendidikan, rendahnya 

SDM dan lemahnya akses-akses sosial, membuat masyarakat pesisir, tak seindah 

kabar dari rupa.  
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Untuk wilayah Kecamatan Dumbo Raya, terdata 35% penduduknya adalah 

nelayan, sedangkan untuk Kecamatan Hulonthalangi data yang diperoleh sebanyak 

870 orang berprofesi sebagai tani/nelayan. Data ini menggambarkan bahwa di dua 

wilayah ini mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Dan yang pasti bahwa 

masyarakat tersebut hidup dan tinggal di pinggiran pantai atau pesisir. Perlu pula di 

gambarkan bahwa terdapat 2 kelurahan di Kecamatan Dumbo Raya yang tidak 

termasuk wilayah pesisir, dan 3 kelurahan di Kecamatan Hulonthalangi.  

Mendeskripsikan kondisi keagamaan masyarakat di kedua wilayah ini, 

merupakan sesuatu yang cukup kontras.  Di satu sisi problem masyarakat pesisir 

pada umumnya seperti yang penulis gambarkan di atas, hampir tidak ditemui di 

wilayah pesisir ini, kecuali kejadian-kejadian kasuistis yang sangat kecil 

pengaruhnya. Di sisi lain, antara Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan 

Hulonthalangi, kondisi keagamaan masyarakatnya juga berbeda.  Sekedar untuk 

membandingkannya, penulis melakukan pengamatan di beberapa masjid di dua 

wilayah tersebut untuk melihat kuantitas dan intensitas jamaah shalatnya.  Artinya 

dalam kesimpulan penulis bahwa semakin baik pelaksanaan shalat komunitas 

tertentu, maka semakin baik pula tingkat keberagamaan komunitas itu. Tentu akan 

banyak faktor dan sebab untuk menjadi dasar analisisnya, namun dalam pengamatan 

penulis yang membedakannya adalah faktor gerakan dakwah Jamaah Tabligh.  
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Gambar 20. Aktifitas Jamaah Tabligh di Kec. Dumboraya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdul Rahim Abudi, aktifis Jamaah Tablig Kota Gorontalo menceritakan 

bahwa ia dan rekan-rekannya sekitar tahun 2003 pernah mengunjungi wilayah 

Dumbo Raya. Ia sendiri memperkirakan bahwa awal Jamaah Tablig masuk ke daerah 

itu sekitar tahun 2000. Kondisi keagamaan masyarakat masih belum sebagus 

sekarang ini. Masjid-masjid lebih banyak di datangi kambing-kambing liar untuk 

berteduh dibanding jamaah yang menunaikan shalat. Masyarakat masih lebih 

disibukkan oleh pekerjaan dan sebagian masyarakat yang menganggur menyibukkan 

diri dengan minuman keras dan menyanyi di pojok-pojok dan lorong-lorong 

sepanjang pesisir di malam hari. Sewaktu-waktu bila kapal-kapal masuk, mereka ke 

pelabuhan untuk sekedar mencari rupiah sebagai buruh demi untuk minuman keras.
77
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Wawancara, Gorontalo, 14 Agustus 2017. 
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Hal senada juga dikisahkan oleh Cipto Lamanasa, Ketua Ta’mir Masjid 

Almusyawarah Kelurahan Leato Selatan: 

‚Kondisi masyarakatnya dahulu banyak masalah. Yang paling sering adalah 

pertengkaran dalam rumah tangga, juga perkelahian antar anak muda. Namun 

sekarang sudah jauh berubah, sejak Jamaah Tablig masuk ke sini. Awalnya mereka 

mendapat penolakan masyarakat tapi lama-lama masyarakat sudah mulai ikut 

pengajian mereka dan jamaah masjid juga mulai bertambah‛.
78

   

Masuknya Jamaah Tablig ke wilayah pesisir Dumbo Raya benar-benar 

menjadi awal perubahan keagamaan masyarakat. Masjid-masjid di kelurahan-

kelurahan sepanjang pesisir, yakni Kelurahan Talumolo, Leato Utara dan Leato 

Selatan, laksana menjadi masjid-masjid pusat Jamaah Tablig. Dalam suatu Jumat, 

penulis melaksanakan shalat Jumat sekaligus melakukan pengamatan di wilayah 

Kelurahan Leato Selatan. Penulis mendapati banyaknya jamaah yang menunaikan 

shalat Jumat hingga meluber ke teras masjid, dengan dominasi pakaian muslim 

warna putih. Di shaf awal hampir dipenuhi oleh jamaah dengan ciri pakaian muslim 

Jamaah Tablig. Nuansa tradisi juga sangat mewarnai pelaksanaan shalat Jumat hari 

itu. Diawali dengan pukulan bedug sebagai tanda waktu shalat telah masuk dan 

maklumat kepada jamaah, seterusnya kumandang azan 2 kali, penyerahan tongkat 

khatib hingga iringan shalawat saat imam membacakan doa bersama.  

Sangat jelas tampak, masjid tersebut terawat, terurus dan makmur. Struktur 

pengurus masjid terpajang rapi, jadwal imam dan khatib Jumat terpampang, laporan 

keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran masjid sangat jelas mudah dibaca, di 
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tempel di dalam masjid. Di bagian belakang masjid terdapat sebuah ruangan untuk 

taman Pendidikan Alquran bagi anak-anak, tertata rapi. Tidak saja di masjid ini, 

penulis juga mengamati sekitar 5 masjid di 3 kelurahan sepanjang pesisir umumnya 

masjid-masjidnya tampak indah, terurus dan menggambarkan aktifitas rutin di 

masjid-masjid tersebut.   

Penulis mendapatkan informasi tentang gerakan dakwah yang dilakukan oleh 

Jamaah Tablig di wilayah ini dari seorang pengikut Jamaah Tablig setempat yang 

telah lama terlibat dalam dakwah-dakwah Jamaah Tablig bahkan hingga ke luar 

daerah, ia adalah Syarifudin Afuaji.  Menurutnya, perjuangan awal dalam 

membangun jamaah di Dumbo Raya penuh perjuangan, termasuk juga beliau sendiri 

yang menolak masuknya Jamaah Tablig di wilayah ini. Tetapi kegigihan Jamaah 

Tablig dalam berdakwah door to door (dari rumah ke rumah) akhirnya menjadi 

seperti sekarang ini.  

Selain metode tersebut Jamaah Tablig juga secara rutin mengadakan 

berbagai kegiatan dakwah di masjid-masjid. Para anggotanya datang silih berganti 

untuk mengisi kegiatan maqomi yaitu kegiatan di dalam masjid seperti ceramah dan 

taklim untuk mengisi keilmuan jamaah tentang ajaran dasar dalam Islam. Untuk 

menambah semangat dan istiqamah jamaah yang sudah mulai datang ke masjid, 

dilakukan pembacaan kisah-kisah para Sahabat, metode ini disebut jazbah. Selain itu 

juga dilakukan intiqali, yaitu amalan di luar masjid berupa khuruj dan tasykil. 

Khuruj adalah keluar berdakwah menyampaikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh 

serta mengajak manusia untuk membesarkan ajaran agama dan menghidupkan 



264 
 

sunnah Rasul. Sedangkan tasykil yaitu melakukan perekrutan jamaah yang akan 

keluar berdakwah selama 40 hari dan 4 bulan.
79

 

Semua metode ini dari waktu ke waktu mendapat penerimaan dari para 

jamaah. Hingga akhirnya penyebaran ‚virus-virus‛ kebaikan itu tidak lagi dilakukan 

oleh jamaah dari luar kampung, akan tetapi sudah dijalani oleh mereka sendiri dari 

masjid ke masjid di wilayah pesisir. Dari berbagai metode yang dijalankan para da>’i  

Jamaah Tablig, penulis mengamati kekuatan dakwah ini terdapat dalam penguatan-

penguatan materi dakwah yang sering disampaikan yang dapat penulis rumuskan 

sebagai berikut: 

a. Membesarkan dan mengagungkan zat Allah Swt. Hal ini terus menjadi 

materi yang disampaikan kepada jamaah, sehingga ketauhidan jamaah 

dari waktu ke waktu semakin kuat dan kokoh. 

b. Membicarakan dan membahas kehendak-kehendak iman dan hal ikhal 

alam akhirat. Materi ini menurut penulis menjadi pengokoh iman dan 

pemelihara istiqamah bagi jamaah yang baru membiasakan diri 

beribadah. 

c. Menceritakan kepentingan amal perbuatan yang menguntungkan dunia 

dan akhirat. Dengan materi ini, jamaah tidak saja hanya akan berpikir 

tentang akhirat saja, akan tetapi juga dimotivasi untuk melakukan ikhtiar 

dalam menjalani hidup di dunia. 
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Syarifudin Afuaji (50 tahun), Aktifis Jamaah Tablig Kecamatan Dumbo Raya, wawancara, 

Gorontalo, 17 Agustus 2017. 
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d. Mengadakan dan membentuk halaqoh-halaqoh taklim. Hal ini menjadi 

media untuk menuntut dan berbagi ilmu kepada jamaah lain sehingga 

membentuk pemahaman agama yang merata dan meluas. 

e. Mementingkan soal bantu-membantu, bersimpati satu dengan yang lain 

dan mengorbankan segala sesuatunya untuk agama dengan harta 

sendirinya.  Dengan metode ini, tidak saja memupuk ukhuwah secara 

lokal komunitas saja tetapi lambat laun bisa mencapai ukhuwah yang 

lebih besar.  

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain wilayah lain 

masyarakatnya, lain da>’i  lain dakwahnya. Pribahasa ini menggambarkan antara dua 

wilayah kecamatan pesisir, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi. 

Bila dalam uraian panjang di atas penulis telah mendeskripsikan tentang jejak-jejak 

dakwah di pesisir Kecamatan Dumbo Raya yang begitu berhasil. Selanjutnya penulis 

juga akan mendeskripsikan realitas dakwah di Kecamatan Hulonthalangi yang tidak 

segemilang Kecamatan Dumbo Raya. Terdapat 2 kelurahan di Kecamatan 

Hulonthalangi yang merupakan wilayah pesisir, yakni Kelurahan Pohe dan 

Kelurahan Tanjung Keramat.  

Secara sosio kultur wilayah pesisir ini tak jauh berbeda dengan 3 Kelurahan 

di Dumbo Raya, hanya saja dari segi jumlah penduduk sangat jauh terpaut selisish, 

dimana penduduk pesisir Kelurahan Pohe dan Kelurahan Tanjung Keramat lebih 

sedikit. Hal ini pula mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk di sepanjang pesisir. 

Pemukiman penduduk hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja, 

sementara di wilayah-wilayah lainnya tidak ada pemukiman penduduk disebabkan 

oleh faktor geografis.  
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Gambaran kehidupan keagamaan di wilayah ini, yaitu kedua kelurahan ini 

100% beragama Islam. Di masing-masing kelurahan terdapat 3 masjid yang 

menyebar di pemukiman-pemukiman yang ada. Dalam observasi penulis, diamati 

bahwa kondisi dakwah di wilayah ini masih sangat jauh dari harapan. Masjid-masjid 

yang ada meski dijadikan sebagai tempat ibadah terutama shalat, akan tetapi 

masyarakat yang menunaikan shalat di masjid hanya bisa terhitung jari dan tidak 

mengalami peningkatan. Masjid-masjid juga tidak banyak melakukan kegiatan-

kegiatan dakwah kecuali 2 masjid yang membina pengajian dasar Alquran bagi anak-

anak. Selebihnya dilaksanakan peringatan-peringatan hari besar Islam, namun itupun 

sangat tergantung pada kondisi yang ada. 

Di salah satu masjid penulis berusaha melakukan shalat dan sekaligus 

mengamati jamaah yang akan menunaikan shalat zuhur, ternyata jumlah jamaah 

zuhur yang ada tidak mencapai 1 shaf padahal masjid tersebut berada di pemukiman 

penduduk dan juga terletak di kompleks tempat pelelangan Ikan (TPI), dimana 

masyarakat cukup banyak berkumpul termasuk para pedagang di TPI.  Kumandang 

azan dari masjid yang terdengar keras hingga ke lorong-lorong TPI tidak membuat 

para pedagang maupun pembeli bergegas menunaikan shalat, kecuali segelintir saja. 

Demikian pula masyarakat sekitar, beberapa orang saja yang shalat di masjid. 

Seorang pedagang ikan jalanan yang tengah berbelanja di TPI, dan seorang jamaah 

warga setempat yang sempat penulis wawancarai, mengatakan: 

‛Tidak bisa shalat pak, soalnya hanya pakai celana pendek. Terus, 

saya juga baku riki (buru-buru) dengan langganan‛.
80
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Imran (31 tahun), Pedagang Ikan Jalanan, wawancara, Gorontalo, l 9 September 2017 
 



267 
 

‛Masyarakat sekitar sini memang jarang shalat di masjid ini karena 

menuju ke masjid ini jalanannya agak menanjak sehingga membuat 

orang merasa berat untuk ke masjid. Kalau para pedagang di TPI ini 

umumnya mereka tidak shalat‛.
81

 

 

Dari informasi wawancara yang diperoleh tampak bahwa alasan yang 

dikemukakan sangat diplomatis dan terkesan mengada-ada. Pada kenyataannya 

mereka benar-benar berat shalat di masjid. Dalam observasi tersebut, penulis juga 

menemukan para pedagang yang dengan santainya minum minuman keras sambil 

berjualan. Berdasarkan kesimpulan ini penulis menganalisis bahwa dakwah di 

wilayah ini masih sangat minim sehingga belum mampu membangkitkan kesadaran 

jamaah untuk shalat berjamaah di masjid maupun meninggalkan perbuatan yang 

dilarang dalam Islam. 

Menjawab persoalan ini, dibutuhkan pengembangan dakwah dengan 

mengadopsi strategi dan metode dakwah Jamaah Tablig seperti yang telah 

diterapkan di Kecamatan Dumbo Raya. Diperlukan komunikasi kepada para aktifis 

dakwah Jamaah Tablig di Kecamatan Dumbo Raya untuk mengembangkan dakwah 

di Kecamatan Hulonthalangi. Hal ini dapat diyakini keberhasilannya karena secara 

sosio kultur masyarakat sekitar memiliki banyak persamaan dengan masyarakat 

Kecamatan Dumbo Raya, yaitu komunitas masyarakat pesisir.   

Namun demikian, secara menyeluruh pengembangan dakwah yang dapat 

dilakukan di kedua wilayah ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari aspek pendekatan dakwah, wilayah ini membutuhkan pendekatan 

dakwah kultural seperti yang telah dilakukan oleh Jamaah Tablig, juga 
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membutuhkan pendekatan dakwah struktural, dalam hal ini kebijakan dan 

atau intervensi pemerintah. Hal tersebut sangat dibutuhkan masyarakat 

mengingat berbagai problem kehidupan masyarakat pesisir seperti yang telah 

penulis gambarkan di atas. Problem masyarakat yang bisa saja dapat merubah 

kondisi dakwah yang sudah ada antara lain, persoalan kemiskinan masyarakat 

pesisir, rendahnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan bantuan 

pemerintah serta ketiadaan modal untuk pengembangan ekonomi. Melalui 

pendekatan dakwah struktural, baik yang diupayakan oleh para da>’i  maupun 

oleh pemerintah sendiri melalui pemerintah kelurahan atau kecamatan 

diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan memberi 

penguatan terhadap kondisi keagamaan yang sudah lebih baik saat ini. Selain 

itu pendekatan dakwah  lain juga dapat diterapkan, wilayah ini membutuhkan 

pendekatan dakwah yang tidak saja bersifat lisan atau pendekatan ahsan al 

qawl, tetapi lebih dari itu membutuhkan pendekatan yang lebih nyata, yang 

bersifat action yaitu pendekatan ahsan al amal. 

b. Pada aspek bentuk dakwah; bentuk-bentuk dakwah yang telah dijalankan 

oleh gerakan dakwah Jamaah Tablig saat ini dipandang sangat efektif bagi 

masyarakat sekitar. Namun pengembangan yang dapat dilakukan yaitu dalam 

bentuk yang lebih khusus, yaitu tathwir dan tadbir. Dakwah tathwir 

dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat karena 

masyarakatnya masih bergelut dengan kemiskinan. Dan juga pemberdayaan 

lingkungan hidup, mengingat wilayah pesisir adalah wilayah yang rawan 

dengan problem lingkungan berupa abrasi, kerusakan ekosistem pantai dan 

laut yang bisa saja menimbulkan bencana bagi masyarakat. Bentuk dakwah 
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yang lain, yaitu dakwah tadbir, pada aspek ini difokuskan pada pembentukan 

lembaga-lembaga dakwah yang mampu menjalankan program pemberdayaan 

ekonomi umat, pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan lingkungan 

hidup. Dalam observasi penulis, masyarakat di wilayah ini membutuhkan 

bantuan seperti, perahu, alat tangkap ikan, pinjaman modal usaha nelayan 

dengan angsuran ringan, maupun modal lain yang dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi. Program-program tersebut membutuhkan lembaga 

dakwah yang fokus dalam menjalankan programnya. Termasuk juga 

pendirian atau pengelolan organisasi-organisasi masyarakat, semuanya 

difokuskan pada persoalan pengembangan ekonomi dan pelestarian 

lingkungan hidup. Dan yang juga penting adalah menjelaskan kepada 

masyarakat tentang hubungan-hubungan doktrin Islam dengan realitas sosial 

yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Hal ini 

penting karena kesadaran masyarakat saat ini tentang pentingnya 

mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan belum ditopang oleh 

kemapanan ekonomi sebagai penyangganya. Dengan kondisi seperti itu 

masyarakat bisa saja kembali pada keadaannya semula dan meninggalkan 

perubahan baik yang telah dilaluinya.   

4. Pengembangan Dakwah Kecamatan Kota Barat   

Menelusuri wilayah Kecamatan Kota Barat sama halnya dengan menelusuri 

tepian Danau Limboto di Provinsi Gorontalo. Karena wilayah Kecamatan Kota 

Barat berada di sepanjang tepian danau tersebut. Danau yang menjadi kebanggaan 

masyarakat Gorontalo yang saat ini tengah mengalami upaya penyelamatan dari 
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penyempitan, pendangkalan serta penyelamatan dari berbagai biota danau. Letak 

geografis Danau limboto sendiri sebenarnya berada pada wilayah Kabupaten 

Gorontalo, akan tetapi wilayah sebelah Barat Kota Gorontalo berbatasan langsung 

dengan wilayah kabupaten ini, tepatnya di tepian Danau Limboto 

Terdapat 4 kelurahan dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Barat 

merupakan wilayah tepian danau, yaitu Kelurahan Dembe I, Dembe II, Lekobalo dan 

Kelurahan Pilolodaa. Menelusuri kelurahan-kelurahan ini, seperti menelusuri satu 

jalan yang berkelok-kelok, naik-turun, dengan panorama sebelah kiri gunung dan 

sebelah kanan danau, dan rumah/pemukiman penduduk mengitari sepanjang jalan. 

Gambaran tentang indahnya danau ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi 

masyarakat Kota Gorontalo di sekitar danau. Masyarakat Kecamatan Kota Barat 

yang tinggal di sepanjang tepian danau ternyata kehidupannya tidak seindah pesona 

danaunya. Tekanan ekonomi akibat kemiskinan tergambar jelas dari rumah-

rumah/pemukiman penduduk sepanjang tepian danau yang padat, sebagiannya 

kumuh. 

Gambar 21. Aktifitas Masyarakat di Pinggiran Danau Limboto 
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Untuk memudahkan mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin di 

wilayah ini, maka perlu dikemukakan secara teoritis ciri-ciri kelompok masyarakat 

miskin yang dapat diamati melalui kondisi sosial kehidupan mereka: 

a. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-

lembaga utama masyarakat, yang berakibat munculnyarasa ketakutan, 

kecurigaan tinggi, apatis dan perpecahan. 

b. Pada tingkat komunitas lokal secara fisik ditemui rumah-rumah dan 

pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol dan rendahnya tingkat 

organisasi di luar keluarga inti dan keluarga luas. 

c. Pada tingkat keluarga ditandai  oleh masa kanak-kanak yang singkat dan 

kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa atau perkawinan di usia 

dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan kecenderungan terbentuknya 

keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-

anaknya. 

d. Pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya perasaan 

tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa rendah 

diri. 

e. Tingginya rasa tingkat kesengsaraan karena beratnya penderitaan, lemahnya 

struktur pribadi, kuranya kendali diri dan tingginya dorongan nafsu 

f. Kebudayaan kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit dari 

kelompoknya, mereka hanya mengetahui kesulitan-kesulitan, kondisi 

setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri saja.
82
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Oscar Lewis, Kisah Lima Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 22 
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Ciri kemiskinan yang dikemukakan Lewis di atas agaknya merupakan 

fenomena kemiskinan masyarakat kota sehingga sangat cocok untuk meneropong 

masyarakat miskin di wilayah obyek yang penulis teliti. 

Gambar 22. Kondisi Pemukiman Padat Miskin di Kec. Kota Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data tingkat ekonomi penduduk yang penulis peroleh bahwa tingkat 

ekonomi penduduk Kecamatan Kota Barat yang tertinggi adalah tingkat ekonomi 

Sejahtera 1, yaitu sebesar 55%, sementara tingkat ekonomi (di bawahnya) pra 

sejahtera sebesar 9%. Sehingga bila dijumlahkan, maka terdapat 64% penduduk 

memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Menurut penuturan Faisal Gani, 

Sekertaris Kecamatan Kota Barat, bahwa konsentrasi penduduk dengan tingkat 

ekonomi menengah ke bawah berada di 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Dembe, 

Kelurahan Lekobalo, Kelurahan Pilolodaa dan Kelurahan Buliide. Sementara untuk 

penduduk yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas terkonsentrasi di 2 

kelurahan saja, yaitu Kelurahan Buladu dan Kelurahan Molosipat.
83

 Dari 
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Faisal Gani (42 tahun), Sekertaris Kecamatan Kota Barat, wawancara, Gorontalo, 2 

Oktober 2017 
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pengamatan penulis di lapangan, kedua wilayah tersebut benar menunjukkan 

kesenjangan ekonomi secara kasat mata. Hal itu dapat dilihat dari bentuk/jenis 

rumah maupun fasilitas tempat tinggal yang tampak dari luar.  

Dari 4 kelurahan berpenduduk miskin terbanyak tersebut, penulis 

mewawancarai beberapa keluarga miskin, bertanya tentang ekonomi keluarga, mata 

pencaharian serta relevansinya dengan pengamalan agama sehari-hari. Berikut 

penulis kutipkan hasil wawancara yang diperoleh: 

‚Saya bekerja sehari-hari sebagai pemulung, dalam satu hari saya bisa dapat 

penghasilan 50 ribu sampai 70 ribu, sudah cukup untuk biaya makan satu 

hari. Istri saya juga bekerja sebagai tukang cuci di rumah tetangga, ia dapat 

gaji 150 ribu,…karena saya biasanya turun pagi dan pulang sore, jadi susah 

untuk mengerjakan perintah agama.‛.
84

  

‚Sehari-hari saya bekerja membuat batako, kalau lagi tidak ada pesanan, saya 

mencari ikan di danau….Keadaan rumah saya hanya begini, sudah lama saya 

berharap bantuan rumah dari desa tapi belum dapat sampai sekarang….Susah 

untuk melaksanakan shalat atau mengerjakan perintah agama yang lain 

soalnya hari-hari masih sibuk dengan cari makan‛.
85

  

‚Saya tidak kerja, Cuma suami saya yang bekerja. Biasanya dia kerja di 

proyek, kadang-kadang menggali kapur, kadang juga nganggur. Yang paling 

menyusahkan sehari-hari adalah listrik, sampai hari ini saya masih gandeng di 

rumah tetangga. Begitu juga air PAM, untuk kebutuhan setiap hari saya 

hanya mengambil air di sumur….Saya dengan suami saya tidak shalat, 

kecuali bulan puasa‛.
 86

   

‚Saya tukang jahit sepatu di sentral tapi kalau lagi sepi, saya menggali batu 

di gunung atau turun ke danau cari ikan untuk makan saja….Ini bukan rumah 

saya, saya cuma numpang di tempat ini. Saya sangat berharap ada bantuan 
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Yasin Hailu (39 tahun), Warga Miskin di Kelurahan  Dembe Kecamatan Kota Barat, 

wawancara, Gorontalo, 2 Oktoberber 2017 
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Mohamad Yunus (47 tahun), Warga Miskin di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat, 

wawancara, Gorontalo, 2 Oktober 2017 
86

Mila Husain (35 tahun), Warga Miskin di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat, 

wawancara, Gorontalo, 2 Oktober 2017 
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rumah dari pemerintah….Bagaimana orang seperti saya ini melaksanakan 

perintah agama, untuk cari makan hari-hari saja susah‛.
87

 

Dari jawaban para informan di atas, tampak bahwa mereka benar-benar 

mengalami kesulitan ekonomi. Tidak saja pada kebutuhan sekunder (penunjang) 

tetapi pada kebutuhan primer berupa sandang, pangan dan tempat tinggal. 

Masyarakat yang penulis wawancarai mengalami kesulitan dalam hal makan, 

kebutuhan listrik, air, pendidikan dan mengalami kesulitan akses ke pemerintah. 

Dengan kondisi seperti itu, maka harapan untuk mewujudkan sesuatu yang lebih 

baik apalagi yang lebih ideal akan sulit tercapai.  

Dalam kondisi yang demikian masyarakat sangat sulit untuk menjalankan 

kewajiban-kewajibannya sebagai umat muslim. Untuk sekedar melaksanakan shalat, 

mengaji, mendalami agama, maupun amalan-amalan lainnya terhalang oleh tuntutan 

kebutuhan primer.   

Berbagai kajian telah menunjukkan pentingnya hubungan antara keyakinan 

beragama dan ekonomi. Terlepas dari kekurangan maupun kelebihan pendekatan ini, 

kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi yang penting terhadap pemahaman 

bahwa terdapat kaitan yang erat antara keyakinan masyarakat dan usaha perbaikan 

kehidupan di dunia, sebagaimana sebuah tesis yang telah cukup lama dikembangkan 

Max Weber dalam karya klasiknya, the Protestant Ethic and the Spirit of the 

Capitalism.
 88
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Riko Hilimi (49 tahun), Warga Miskin di Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, 

wawancara, Gorontalo, 2 Oktober 2017 
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Moh. Ali azis, Rr. Suhartini, A. Halim, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma aksi 
Metodologi, h. 24 
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 Karena hubungan yang erat itulah, maka masalah kemiskinan adalah 

masalah dakwah yang serius untuk dipecahkan dan masalah ini merupakan masalah 

yang multidimensional, sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi dakwah 

yang benar-benar menyeluruh dan bukan solusi yang bersifat parsial dan temporer.  

Untuk menjawab problematika masyarakat miskin Kecamatan Kota Barat 

diperlukan sebuah pengembangan dakwah dengan bentuk dakwah tathwir atau 

dakwah bil hal, yaitu sebuah metode dakwah dengan karya nyata berupa 

pemberdayaan ekonomi. Dakwah tathwir atau dakwah bil hal di kalangan 

masyarakat yang menjadi obyek dakwah, dimaksudkan sebagai suatu proses 

perubahan sosial. Bentuk dakwah ini, diawali dengan pemetaan mad’u> , dilanjutkan 

dengan identifikasi masalah dengan cara melakukan pertemuan dengan segenap 

obyek dakwah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program yang telah 

disusun dan seterusnya dilanjutkan dengan evaluasi program. 

Dari hasil analisis penulis terhadap persoalan kemiskinan masyarakat Kota 

Barat dengan berbagai efek kehidupannya, maka dakwah tathwir atau dakwah bil hal 

yang dapat dilakukan adalah pendirian koperasi simpan pinjam syariah atau non 

ribawi. Pendirian koperasi tersebut didasarkan pada realitas masyarakat yang tidak 

memiliki sumber-sumber ekonomi yang bersifat tetap. Di satu sisi masyarakat 

memiliki kemampuan kerja atau kemampuan berusaha sebagai modal utamanya.  

Koperasi syariah secara teknis bisa dikatakan sebagai koperasi yang prinsip 

kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat. Tujuan utamanya 

adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan lebih dari itu akan 

memperkuat potensi sumber daya umat Islam dari ancaman kemiskinan. Dibutuhkan 
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kesungguhan para da>’i  dalam mewujudkan usaha koperasi syariat ini.
89

 Da>’i  yang 

penulis maksudkan, baik da>’i  individual maupun da>’i  yang bersifat kelembagaan. 

Bila da>’i  yang berinisiatif adalah da>’i  individu, maka perlu dibentuk kelompok 

bersama masyarakat di sekitar kelurahan sebagai cikal bakal berdirinya koperasi. 

Akan tetapi bila da>’i nya sudah berbentuk kelompok atau kelembagaan, maka 

cukuplah lembaga tersebut sebagai sponsor utama berdirinya koperasi. Hal ini sangat 

bergantung pada potensi umat yang ada di kelurahan. 

Untuk mendirikan koperasi syariah dibutuhkan modal awal. Modal awal 

koperasi bersumber dari dana usaha koperasi itu sendiri. Dana tersebut dapat 

diupayakan melalui, dana pribadi, modal penyertaan maupun dana amanah. Dana 

pribadi misalnya bersumber dari dana simpanan pokok atau simpanan wajib para 

anggota. Modal penyerta dapat diperoleh melalui para anggota, koperasi lain, atau 

perbankan. Sedangkan dana amanah dapat diperoleh misalnya melalui simpanan 

sukarela anggota, dana amanah perorang maupun dana lembaga-lembaga tertentu. 

Dan seterusnya pengelolaan operasional koperasinya dapat mengadopsi sistem 

koperasi syariah yang telah ada dan berhasil. Intinya dalam hal ini koperasi sedapat 

mungkin diupayakan terbentuk, baik di setiap kelurahan maupun di tingkat 

kecamatan saja, dan selanjutnya mengupayakan dana sebagai modal awal koperasi. 

Untuk kasus Kecamatan Kota Barat, dana awal koperasi dapat diupayakan melalui 

beberapa alternative bila anggota belum mampu secara mandiri mengumpulkan dana 

                                                             
89

Jangan sampai para da>’i  tidak mampu menjadikan agama sebagai sajian dakwah yang lebih 

efektif terhadap aspek-aspek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga agama 

belum terbukti membawa pengaruh terhadap perubahan sosial, agama mestinya menjadi titik 

tolak dalam setiap aktifitas penganutnya, termasuk pengembangan potensi-potensi yang 

berkembang dalam masyarakat. Taufik Abdullah (Ed), Agama dan Perubahan Sosial, 
(Jakarta: LP3ES, 1984), h. 24 
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awal. Sumber dana alternative yang penulis maksudkan, antara lain melalui 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam bentuk dana bantuan, Badan Amil Zakat 

Daerah (Bazda) Kota Gorontalo atau Provinsi Gorontalo, atau orang per orang yang 

dapat diyakinkan dan ikhlas untuk meminjamkan dananya.  

Selain bentuk dakwah tathwir, bentuk dakwah tadbir dan tablig juga menjadi 

alternative pengembangan dakwah di wilayah ini. Bentuk dakwah tadbir yaitu upaya 

pembentukan lembaga dakwah, peningkatan pengelolaan majelis taklim dan 

peningkatan pengelolaan masjid. Lembaga dakwah sangat dibutuhkan dalam 

merealisasikan program pengembangan ekonomi umat atau pendirian koperasi 

syariah. Di bawah naungan lembaga dakwah tersebut koperasi bisa dibentuk dan 

dikelolah secara efektif. Demikian pula dengan pemberdayaan majelis taklim dan 

pengelolaan masjid. Kedua wadah itu dapat menjadi sarana efektif dalam menunjang 

program-program dakwah tersebut. Masjid dapat menjadi pusat untuk 

mengidentifikasi tingkat ekonomi jamaah, sementara majelis taklim dapat berfungsi 

sebagai agen yang menyalurkan pinjaman-pinjaman pada koperasi yang telah 

dibentuk. Dengan sinergitas seperti itu diharapkan masyarakat miskin di Kecamatan 

Kota Barat dapat terbantu. Melalui koperasi masyarakat miskin tersebut dapat 

memperoleh modal usaha dengan sistem yang mudah dan ringan, dan selanjutnya 

secara nyata mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan membebaskan mereka 

dari kemiskinan. Kemiskinan yang akan dapat membawa mereka pada kekufuran. 

5. Pengembangan Dakwah Kecamatan Kota Tengah 

Kecamatan Kota Tengah sesuai namanya, secara geografis berada pada posisi 

tengah kota, Kota Gorontalo. Inilah wilayah yang menurut pengamatan penulis 

merupakan wilayah yang aman secara sosial dan berkembang secara kultur. 
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Masyarakatnya didominasi oleh masyarakat migrant, sebagaimana ciri masyarakat 

kota pada umumnya.  Di wilayah ini berkembang pemukiman-pemukiman baru, 

berupa pembangunan rumah-rumah penduduk, perumahan-perumahan, dan usaha 

kos-kosan yang tumbuh bagai jamur di musim hujan. Wilayahnya menjadi tempat 

yang nyaman dalam suasana kota yang tengah semangat-semangatnya berkembang. 

Tidak bising dari pusaran jantung kota, juga bukan pinggiran yang terlalu jauh 

jaraknya ke pusat kota. Wajarlah bila wilayah ini menjadi incaran bagi masyarakat 

migrant, terbukti saat ini penduduk Kecamatan Kota Tengah didominasi oleh kaum 

pendatang. 

Secara kultur, Kecamatan Kota Tengah sangat dinamis. Dengan penduduk 

yang mayoritas pendatang menciptakan dinamika sosial baru sehingga menciptakan 

kultur sendiri bagi komunitasnya. Juga tak kalah besar pengaruhnya terhadap 

dinamika sosial yang ada, yaitu keberadaan 2 universitas besar di Provinsi Gorontalo 

berada di wilayah ini, yaitu Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Universitas 

Ichsan Gorontalo. Kedua kampus tersebut dengan segala sistem sosialnya menambah 

ramai kehidupan sosial kawasan ini. 

Kehidupan keagamaan masyarakatpun menjadi yang terideal untuk ukuran 

Kota Gorontalo, dalam amatan penulis. Hal itu ditandai  oleh banyaknya jamaah di 

setiap waktu shalat di sebagian besar masjid, kemakmuran masjid dari segi 

pengelolaannya, serta intensnya kajian-kajian keagamaan, baik di masjid-masjid 

maupun di kampus-kampus. Penulis mencatat, terdapat 3 masjid yang manajemen 

dakwahnya cukup profesional di banding masjid-masjid di wilayah lain di Kota 

Gorontalo, yaitu Masjid Sabilurrasyad UNG, Masjid Islamic Centre Wahdah 

Islamiyah dan Masjid Al Ishlah milik Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Umat 
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Al Ishlah. Melalui 3 gerbong besar inilah, dan juga gerbong-gerbong (masjid-masjid) 

lainnya, dakwah di wilayah ini begitu semarak dan berkembang  sehingga telah 

memberi warna baru bagi kehidupan keagamaan masyarakat Kota Gorontalo secara 

umum. Inilah sesungguhnya yang menjadi catatan penting bagi penulis, sehingga 

menyebutnya sebagai best practice90
 (praktek terbaik) dakwah di Kota Gorontalo. 

Aktifitas dakwah melalui 3 masjid besar tersebut telah mampu menarik 

perhatian masyarakat luas dari berbagai wilayah maupun dari berbagai kalangan. 

Program-program dakwah dikemas dalam berbagai kegiatan yang menarik, 

sistematis dan kontinue. Program-program dakwah ke tiga masjid tersebut dapat 

penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Program Dakwah Masjid Sabil al Rasyad UNG 

Masjid Sabil al Rasyad adalah masjid milik kampus Universitas 

Negeri Gorontalo, namun keberadaannya yang terletak di pinggir jalan utama 

di tengah kota menjadikan masjid ini layaknya masjid umum yang ramai 

setiap waktu. Jamaahnya selain masyarakat kampus, juga masyarakat umum, 

baik yang mukim di sekitar masjid maupun para musafir. Selain program-

program dakwahnya, bangunan dan suasana masjid juga menjadi daya tarik 

masjid ini. Bangunannya yang megah, halaman serta parkiran kenderaan yang 

                                                             
90

Menurut Olson, best practice adalah suatu metode yang dipertimbangkan sebagai metode 

yang unggul dibandingkan metode-metode lainnya. J.P Peter & JC. Olson, Perilaku konsumen dan 
Strategi Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 54. Dalam pengertian lain, suatu cara yang paling 

efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi 

yang telah terbukti sukse untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama atau juga sering 

digunakan untuk menjelaskan proses pengembangan suatu cara standar untuk melakukan suatu hal 

yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi. (http://id.wikipedia.org/wiki/praktik_terbaik) 
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luas, keran air dan toilet yang sangat memadai  dan dukungan sistem 

keamanan yang cukup membuat jamaah betah berada di masjid. 

Masjid ini melakukan program-program dakwah antara lain: 

a. Kultum sebelum Zuhur, kegiatan ini dilakukan setiap hari/waktu Zuhur 

selama 7-10 menit menjelang shalat Zuhur dilakukan. Para da>’i  yang 

biasanya mengisi program ini sebagian besar adalah dosen UNG sendiri 

dan kadang-kadang da>’i  dari luar UNG. 

b. Kuliah Ba’da Subuh, dilaksanakan 2 pekan sekali setiap hari Jumat. 

Program ini sekaligus dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran 

umat untuk melaksanakan shalat subuh di masjid atau yang lebih popular 

dengan istilah Gerakan subuh berjamaah. Program ini sudah berjalan 

selama setahun. Da>’i  yang pernah mengisi program ini tidak saja da>’i  

local tetapi juga pernah diisi da>’i  nasional/ dari luar daerah. 

c. Kajian Islam, khusus untuk program ini terdiri dari 3 program, yaitu 

kajian Islam yang diselenggarakan oleh ta’mir sendiri, seminggu sekali, 

kajian yang disponsori oleh mahasiswa dari Sentra Kegiatan Islam (SKI), 

seminggu sekali, dan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Al 

Wasathiyah, seminggu 2 kali. Sehingga khusus untuk program kajian 

dalam seminggu dilaksanakan 4 kajian. 

d. Kajian Kitab Kuning, dilaksanakan sebelum shalat Jumat yakni sekitar 

pkl.11.00 setiap Jumat. 

e. Seminar, Simposium dan atau Tablig akbar, dilakukan sebulan sekali 

yang melibatkan da>’i  dari luar daerah. 
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f.  Taman Pendidikan Quran, program ini membina tahsin dan tahfidz 

Alquran baik untuk anak-anak maupun untuk mahasiswa. Untuk program 

TPQ anak-anak dibina oleh para mahasiswa anggota SKI, sementara 

untuk mahasiswa dibina oleh pembina khusus.
91

   

Berbagai program dakwah tersebut di atas dilakoni oleh para da>’i  

dengan usia yang relatif muda, yakni di bawah 40 tahun. Mereka antara lain, 

AbdulRahman Bahmid, Lc., Husni Idrus, Lc.MHI, Rifian Panigoro, MHI, 

Rahmad Djafar, M.Pdi., Rullianto Podungge, Lc.,MHI., Dr. Hamdan Ladiku, 

dan lainlain. Program-program dakwah ini terus berjalan, aktif dan dilakukan 

evaluasi dari waktu ke waktu melalui takmirul masjid.  

Gambar 23. Masjid Sabilurrasyad UNG 
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Agil Bahsoan, M.Si. (40 tahun), Pengurus Badan Pengelola Masjid Sabil ar 
Rasyad UNG, wawancara, Gorontalo, 2 Oktober 2017 
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2. Masjid Alfarouq Islamic Centre Wahdah Islamiyah 

Masjid Alfarouq Islamic Centre Wahdah Islamiyah beroperasi belum 

genap setahun, diresmikan dan beroperasi tepatnya 1 Ramadhan 1438 

Hijriah. Dari nama masjidnya, masjid ini sangat jelas milik Organisasi 

Wahdah Islamiyah Gorontalo. Namun demikian, masjid ini seperti masjid 

pada umumnya digunakan oleh jamaah dari berbagai golongan dan dari 

berbagai wilayah. Bangunan masjid yang masih baru serta letaknya yang 

mudah diakses menjadikan masjid ini banyak dikunjungi jamaah yang bukan 

saja sebagai anggota Wahdah Islamiyah. Fenomena itu membuktikan bahwa 

kultur keagamaan serta doktrin mazhab tidak dijadikan alasan masyarakat 

atau jamaah untuk memilah dan memilih masjid sebagai tempat ibadah atau 

menimba ilmu agama. Yang kedua, bahwa gerakan dakwah Wahdah 

Islamiyah sudah lebih terbuka dan diminati oleh masyarakat secara umum. 

Program dakwah yang dilaksanakan di Masjid Alfarouq Islamic 

Centre Wahdah Islamiyah: 

a. Kajian Ba’da Magrib 2 kali sepekan, membahas tentang kitab 

Tauhid dan kitab sirah 

b. Kajian Muslimah, membahas tentang fiqh muslimah 

c. Kajian intensif (liqo tarbiyah), dilakukan perpekan dan terdiri 

darikelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 jamaah 

d. Tahsin Qira’ah, mendalami ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan 

Alquran, dilakukan 2 kali sepekan 
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e. Kegiatan Sosial keagamaan; buka puasa sunnah (Senin-Kamis) 

bersama, pembagian Sembako dan sunatan massal.
 92 

Berbagai bentuk dakwah yang dilakukan Wahdah Islamiyah 

mendapat respon yang sangat baik dari mad’u >  terutama oleh masyarakat 

sekitar Kota Tengah maupun masyarakat umum yang senantiasa hadir dalam 

kegiatan-kegiatan dakwah. Sebagai gambaran saja bahwa dalam pelaksanaan 

kajian yang dilaksanakan pada malam Minggu diikuti oleh sekitar 300 hingga 

500 jamaah sehingga memenuhi masjid.  

Gambar 24. Aktifitas Ibadah di Masjid Alfarouq Islamic Centre 

Wahdah Islamiyah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu aspek menentukan dalam keberberhasilan dakwah adalah 

kemampuan dan kapasitas da>’i . Para da>’i  yang terlibat dalam dakwah-

dakwah Wahdah Islamiyah merupakan para da>’i  muda, dengan usia rata-rata 

                                                             
92

Ishak Bakari, Lc.,M.Fil.I (39 tahun), Ketua Wahdah Islamiyah Cabang Gorontalo, 

wawancara, Gorontalo, 4 Oktober 2017 
 



284 
 

di bawah 40 tahun, dan berlatar pendidikan Timur Tengah, Lipia Jakarta dan 

STIBA Makassar. Mereka diantaranya, Ishak Bakari, Lc.,M.Fil.I, Supardi 

Liu, Lc., Rustam Faida, Lc., Khalid Walid, Lc., Yusuf Lauma, Lc., dan lain-

lain.  

3. Masjid Al Ishlah Milik Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Umat Al 

Ishlah 

Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Umat Al Ishlah merupakan 

salah satu yayasan pendidikan Islam terbesar di Provinsi Gorontalo, yang 

telah berusia 20 tahun. Yayasan ini membina lembaga pendidikan dari 

tingkat PAUD hingga Madrasah Tsanawiyah yang berbasis pendidikan Islam. 

Kelahiran dan keberadaan yayasan ini dibidani oleh para aktifis dakwah dari 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga antara keduanya sulit dipisahkan. 

Keduanya memiliki visi/misi dakwah yang kuat, yaitu, ‚menjadi lembaga 

Islam yang mengelola pendidikan, sosial ekonomi dan dakwah yang unggul 

dalam pelayanan‛. Visi tersebut dijabarkan dalam misi; (1) 

menyelenggarakan pendidikan Islam yang unggul. (2) menyelenggarakan 

kegiatan sosial ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, dan (3) 

menyelenggarakan kegiatan dakwah.
93

 Visi/misi yayasan tersebut menjadi 

penunjuk arah perjuangan  yayasan di bidang pendidikan, sosial ekonomi dan 

dakwah. 
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Yayasan Pendidikan Al Ishlah Gorontalo, https://gorontalocomp.wixsite.com 
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Gambar 25. Kajian Rutin di Masjid Al Ishlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan visi/misi yang memberi penekanan pada bidang dakwah, 

maka difahami keberadaan Masjid Al Ishlah menjadi pusat dakwah sekaligus 

pusat  aktifitas yayasan dan masyarakat dalam lingkupnya. Tidak heran bila 

Masjid Al Ishlah tidak pernah sepi dari berbagai kegiatan, baik pendidikan, 

sosial maupun dakwah. Masjid menjadi tempat ibadah bagi keluarga besar 

yayasan pendidikan Al Ishlah dan masyarakat di sekitarnya, menjadi pusat 

perencanaan dan evaluasi program yayasan dan sekaligus sebagai markaz 

dakwah. Di waktu-waktu tertentu juga menjadi tempat berkumpulnya para 

anggota partai untuk membahas berbagai urusan kepartaian.  

Aktifitas dakwah yang terus berjalan di Masjid Al Ishlah diantaranya 

adalah kajian Islam 2 minggu sekali, liqo tarbiyah, Mabit (Malam Bina Iman 

dan Taqwa), Quran Camp, Ifthor Jama’I (puasa sunnah Senin Kamis), dan 

penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan dakwah ini tidak 

saja diikuti oleh keluarga besar yayasan atau partai/PKS, tetapi juga banyak 

diikuti oleh masyarakat Kota Tengah di sekitar masjid. Keberadaan masjid 
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dengan berbagai kegiatan dakwahnya sangat disyukuri oleh masyarakat 

sekitar masjid. Itu terungkap dari wawancara penulis dengan salah seorang 

jamaah Masjid Al Ishlah (warga sekitar): 

‚Masjid ini seperti berkah bagi kami di lingkungan ini. Dulu di 

kompleks masjid ini adalah tempat judi dan minuman keras. Setiap 

hari orang-orang entah dari mana saja, datang berjudi di tempat ini. 

Tapi Alhamdulillah, sejak berdirinya masjid di sini, tempat judi dan 

tempat minuman keras itu hilang, tidak ada lagi. Malah sekarang 

masyarakat di sekitar sini agamanya semakin bagus‛.
94

 

‛Masjid ini banyak hikmahnya buat saya sendiri. Dulu saya belum 

mengamalkan agama, shalat saja hampir tidak pernah. Tapi sejak 

masjid ini ada, saya belajar mengaji, shalat saya mulai bagus. Bukan 

saya saja, termasuk tetangga-tetangga saya‛.
95

  

Dari ungkapan informan dan observasi penulis pada masyarakat 

sekitar masjid, bahwa keberadaan masjid telah banyak merubah kondisi 

sosial masyarakat di sekitarnya, yang dahulunya sebagai tempat maksiat 

namun sekarang telah menjadi sebuah komunitas yang islami. 

Berdasarkan deskripsi sosial dan aktifitas dakwah di 3 masjid yang 

telah penulis uraikan di atas terdapat beberapa kesimpulan penting. Pertama, 

bahwa wilayah Kecamatan Kota Tengah menjadi wilayah icon dakwah, 

minimal di Kota Gorontalo. Di wilayah ini terdapat 3 masjid dengan 

pengelolaan masjid yang sudah cukup baik dan pengelolaan dakwah yang 

terencana. Banyaknya masjid-masjid di Kota Gorontalo yang belum dikelola 

dengan manajerial yang teratur dan terarah memungkinkan untuk 
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Haji Arif (62 tahun), Warga Sekitar Masjid Al Ishlah, wawancara, Gorontalo, 5 Oktober 

2017 
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Stefendianto Abdullah, SE. (32 tahun), Warga Sekitar Masjid Al Ishlah, wawancara, 
Gorontalo, 5 Oktober 2017 
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mengadopsi manajerial 3 masjid yang ada di Kecamatan Kota Tengah 

tersebut.  

Kedua, bahwa pelaku utama dakwah dari ketiga masjid yang telah 

dibahas tersebut adalah para da>’i  muda, energik, kreatif dan memiliki 

keilmuan yang mumpuni sehingga dakwah-dakwah yang mereka jalankan 

mendapat respon positif dari masyarakat sebagai mad’u > . Penulis juga 

menandai  bahwa kemunculan para da>’i  muda ini menjadi awal kebangkitan 

dakwah di Kota Gorontalo sekaligus menjadi penanda dinamika baru 

dakwah. Hal itu bukan tanpa alasan, aktifitas dakwah para da>’i  ini tidak saja 

melalui metode dakwah lisan saja tetapi juga memanfaatkan perkembangan 

media informasi sehingga dakwah-dakwah mereka juga dapat diikuti di 

berbagai media sosial yang ada. Selain itu para da>’i  muda ini terjun langsung 

dalam kegiatan dakwah bil hal yaitu dakwah dalam bentuk aksi nyata berupa 

kegiatan sosial dan pembagian bantuan kepada masyarakat kurang mampu. 

Ketiga, bahwa gerakan dakwah 3 masjid di wilayah Kota Tengah 

tersebut telah banyak mengubah masyarakat ke arah tujuan dakwah atau 

kehidupan yang lebih baik. Anggota dan simpatisan Wahdah Islamiyah, 

Anggota dan simpatisan partai PKS, juga keluarga besar Yayasan Al Ishlah 

dan segenap mahasiswa dan sivitas kampus UNG serta komunitas-komunitas 

sosial di sekitarnya adalah sebuah komunitas besar yang tercerahkan oleh 

gerakan dakwah di kecamatan ini. 

Namun demikian, pengembangan dakwah yang dapat dilakukan di 

wilayah ini berupa bentuk dakwah tadbir dan tablig. Dakwah tadbir 

prioritasnya pada peningkatan pengelolaan Haji, Umrah dan Ziarah (HUZ). 
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Masyarakat Kota Tengah dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, 

memberi peluang terhadap animo masyarakat untuk melakukan HUZ, karena 

itu lembaga-lembaga dakwah atau masjid-masjid sebaiknya menjalankan 

program ini secara baik demi melayani kebutuhan umat. Dari segi bisnis, 

bentuk dakwah ini dapat dijadikan sebagai obyek bisnis baik oleh lembaga 

dakwah maupun masjid untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dakwah.  

Selain itu, pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di wilayah ini 

perlu mendapat perhatian terutama dalam hal manajerialnya. Dengan potensi 

ekonomi umat yang menengah ke atas, maka ZIS menjadi potensi besar 

untuk pengembangan dakwah dan umat. Juga sebagai konseku ensi dari 

perkembangan zaman, maka dakwah terutama di wilayah ini perlu 

melakukan inovasi dakwah dalam bentuk tablig, yaitu berhubungan dengan 

dakwah khitabah melalui media massa atau media social yang berkembang 

pesat saat ini. Demikian pula dakwah kitabah atau dakwah bil qalam, khusus 

di Kecamatan Kota Tengah ini menjadi sangat efektif karena keberadaan 2 

kampus besar terletak di wilayah ini. Bentuk dakwah khitabah yang berbasis 

media massa dan media social, juga dakwah kitabah dalam bentuk bulletin, 

majalah, surat kabar, dan lain-lain, menjadi alternative pengembangan 

dakwah ke depan. Konsekuensinya para pelaku dakwah di wilayah ini benar-

benar harus terus meng-update pengetahuan, keterampilan dan komitmen 

untuk kemajuan dakwah.      

Untuk lebih memudahkan pembacaan terhadap pengembangan 

dakwah Kota Gorontalo seperti yang telah penulis uraikan di atas, maka di 
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bawah ini penulis gambarkan hasil pengembangan tersebut melalui tabel 

berikut:  
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Tabel 52. Pengembangan Dakwah Kota Gorontalo 

Pengembangan 

Kecamatan 

Deskripsi Sosial Kultural Pendekatan 
Dakwah 

Bentuk 
Dakwah 

Folus Kegiatan Dakwah 

Kota Selatan  Pusat ekonomi, bisnis dan 
perdagangan 

 Ekonomi dan uang  menjadi 
motif utama hubungan social    

 Modal social berupa gotong 
royong, kepedulian, mulai 
hilang 

 Banyak tenaga kerja yang 
tinggal di kos-kosan 

 Di kalangan pekerja dan 
pebisnis tidak ada waktu 
untuk kegiatan dakwah 

 Kultur masyarakat kota sangat 
nampak   

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Irsyad 
 Tadbir 
 Tabligh 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih 
- Mau’izah 
- Nasihah 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan ZIS 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 

 Tablig 
- Khitabah (Media) 
- Kitabah 
- Istisyfa 

Dumbo Raya   Wilayah pesisir dengan 
mayoritas penduduk sebagai 
nelayan 

  Ekonomi menengah ke 
bawah dan membutuhkan 
modal usaha nelayan 

 Keagamaan; terjadi 
perubahan masyarakat akibat 
binaan dakwah Jamaah 
Tablig (10 thn terakhir) 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Tathwir 
 Tadbir 
 Tabligh 

 Tathwir : 
- Pemberdayaan Ekonomi 
- Pemberdayaan Lingkungan 

Hidup 
 Tadbir : 

- Pengelolaan Lembaga Dakwah 
- Pengelolaan Organisasi 

Masyarakat 
 Tablig 

- Kitabah 
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Kota Utara   Kohesi social masih sangat 

tinggi 
 Modal social seperti 

kepedulian, kebersamaan 
sangat terpelihara 

 Masyarakat sangat 
memperpegangi adat dan 
tradisi 

 Kehidupan keagamaan lebih 
bernuansa adat dan tradisi 

 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Tadbir 
 Tathwir 
 Irsyad 
 Tabligh 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 

 Tathwir : 
- Pemberdayaan SDI 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih  

 Tablig 
- Seni Islam 

Kota Barat   Wilayah pinggiran Danau 
Limboto 

  Persentasi kemiskinan 
cukup tinggi (4 Kel.) 

  Karena factor ekonomi 
rendah , pendidikan juga 
rendah 

 Sumber  ekonomi kurang 
 Kehidupan keagaan sangat 

minim 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Tathwir 
 Tadbir 
 Tabligh 

 Tathwir : 
- Pemberdayaan Ekonomi 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 

 Tabligh 
- Khitabah 

Kota Tengah   Penduduk didominasi oleh 
para pendatang 

  Kultur agraris masih lebih 
nampak daripada kultur 
industrialis 

 Terjadi asimilasi dan 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Tadbir 
 Tabligh 

 Tadbir : 
- Pengelolaan Pengelolaan HUZ 
- Pengelolaan ZIS 

 Tabligh 
- Khitabah (Media) 
- Kitabah 
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akulturasi  
 Dinamika social sangat 

tinggi dipengaruhi oleh 
keberadaan 2 universitas 

 Aktifitas dakwah sangat 
intens yang disponsori oleh 3 
mesjid besar   

Hulonthalangi  Separuh wilayahnya adalah 
pesisir 

 Penduduk 100% muslim, 
namun kehidupan 
keagaamaan sangat kurang 

 Jumlah penduduk terkecil di 
Kota Gorontalo 

 Terjadi kesenjangan 
ekonomi di masyarakat 

 Kultur masyarakat kota lebih 
dominan 

 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Irsyad 
 Tadbir 
 Tathwir 
 Tabligh 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 

 Tathwir 
- Pemberdayaan Ekonomi 
- Pemberdayaan Lingkungan 

Hidup 
 Tablig 

- Khitabah  
Kota Timur  Termasuk wilayah jantung 

kota 
 Hotel, restoran, mall, 

perkantoran, bank, ruko, 
banyak di wilayah ini 

  Kultur masyarakat kota 
lebih dominan 

 Ekonomi dan uang  menjadi 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Irsyad 
 Tabligh 
 Tadbir 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Mau’izah 
- Nasihah 

 Tablig 
- Khitabah (Media) 
- Kitabah 
- Istisyfa 
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motif utama hubungan social    
 Tantangan dakwah cukup 

besar (ancaman Narkoba, 
Miras, Prostitusi, 
kriminalitas dengan motif 
ekonomi, dll.  

 Tadbir : 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 
- Pengelolaan ZIS 
- Pengelolaan MT 

Dungingi  Kultur masyarakat 
cenderung agraris 

 Memperpegangi adat dan 
tradisi 

 Tingkat kriminalitas cukup 
tinggi (pembunuhan, 
tawuran, miras, judi) 

 Ekonomi masyarakat 
menengah ke atas 

 Potensi keagamaan cukup 
baik namun belum 
dikelolah secara maximal 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Tablig 
 Irsyad 
 Tadbir 

 Tablig 
- Khitabah (Media) 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih 
- Mau’izah 
- Nasihah 

 Tadbir : 
- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 
- Pengelolaan ZIS 
- Pengelolaan MT 

Sipatana  Kohesi social masih cukup 
tinggi 

 Modal social seperti 
kepedulian, kebersamaan 
sangat terpelihara 

 Pendidikan masyarakat 
menengah ke bawah 

 Masyarakat sangat 
memperpegangi adat dan 
tradisi 

 Ahsan Al Qawl 
 Ahsan Al Amal 

 Tadbir 
 Tathwir 
 Irsyad 
 Tabligh 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 

 Tathwir : 
- Pemberdayaan SDI 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih  

 Tablig 
- Kitabah 
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 Kehidupan keagamaan lebih 
nampak dalam nuansa adat 
dan tradisi  
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Di akhir pembahasan ini penulis akan menganalisis perbandingan antara 

dakwah konvensional (dakwah yang ada selama ini) dengan dakwah pengembangan 

yang berbasis sosio kultural masyarakat Kota Gorontalo. Hal ini untuk memperkuat 

pembahasan tentang model pengembangan dakwah yang telah penulis bahas di atas. 

Juga perbandingan ini dimaksudkan untuk melihat sisi kelemahan dakwah yang ada 

selama ini dan bagaimana seharusnya melakukan perbaikan atau pengembangannya. 

Penjelasan tentang hal ini penulis gambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

 

Tabel 53. Analisis Perbandingan Dakwah Konvensional dan Dakwah Berbasis Sosio 

Kultural  

No Unsur Dakwah 

 

Model Dakwah 

Konvensional 

Model Dakwah Berbasis 

Sosio Kultur 

1 Subyek Dakwah 

(Dai) 

Dai, Muballig, Ustadz Dai, Muballig, Ustadz, 
Masyarakat 

2 Etos Kerja Dai Top down, monoton, tidak 

ada evaluasi dan 
asustainable 

Bottom up, Aktif 

Partisipatif, Evaluatif 

dan Sustainable 

3 Materi Dakwah Ditentukan oleh Dai Sesuai dengan kondisi 

sosial kultur masyarakat 

4 Metode Dakwah Didominasi Metode Lisan 

dan Mau’izah Hasanah  

Interaksi sosial (Hikmah) 

dan Dialogis (Mujadalah) 

5 Media Dakwah One way media Multi way media (sesuai 

dengan kondisi sosio 

kultur masyarakat) 

6 Obyek Dakwah Masyarakat Kondisi Sosio Kultur 

Masyarakat 
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7 Target Dakwah Tidak Jelas Masyarakat mengetahui, 

merumuskan dan 

memecahkan problem 

sendiri 

8 Pendekatan 

Dakwah 

Dakwah Ahsan al Qawl Dakwah Ahsan al Qawl 
dan lebih mengutamakan 

dakwah Ahsan al ‘Amal 

 

Melalui tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah konvensional 

selama ini memiliki banyak kekurangan dan didominasi oleh model dakwah bil lisan. 

Selain itu, dai sebagai subyek dakwah menjadi tokoh sentral perubahan masyarakat 

sehingga perubahan yang diharapkan sulit tercapai. Demikian pula pendekatan 

dakwah yang dilakukan tidak berbasis kondisi sosio kultur mad’u, bersifat apa 

adanya sesuai dengan apa yang dikehendaki da’i. Pola dakwah yang diterapkan lebih 

bersifat top down, sementara model pengembangannya harus berpola buttom up.  

Dengan pendekatan dakwah berbasis sosio kultur mad’u, model dakwah yang 

diutamakan adalah dakwah bil hal atau dakwah ahsan al amal, dengan cara 

memusatkan kegiatan dakwah pada mad’u dengan model pemberdayaan. Dengan 

demikian tujuan dakwah atau perubahan umat/masyarakat akan dengan mudah 

dicapai. 
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BAB V 

P  E  N U T U P 

A.  Kesimpulan 

1.    Pemetaan sosio kultur mad’u >  Kota Gorontalo dilakukan pada 3 aspek, yaitu; 

pemetaan kondisi geografi dan demografi wilayah kecamatan se Kota 

Gorontalo, pemetaan da>’i , pemetaan kelompok/organisasi Islam  dan 

pemetaan penyakit sosial. Secara geografi wilayah Kota Gorontalo 

merupakan wilayah yang relative komplit, terdiri dari dataran, pesisir, 

pegunungan dan danau. Kondisi masyarakatnyapun secara sosial ada yang 

telah banyak dipengaruhi oleh kehidupan kota, ada yang masih berpegang 

pada adat dan tradisi dan ada pula yang berada diantara keduanya. Secara 

demografi kondisi mad’u>  Kota Gorontalo sangat bervariasi, baik dari segi 

jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan serta sarana 

ibadah dan sarana hiburan. Organisasi Islam yang ada di Kota Gorontalo, 

yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Wahdah Islamiyah, Salafi dan 

Jamaah Tablig.. 

2.  Pengembangan dakwah berbasis pemetaan sosio kultur mad’u >  di Kota 

Gorontalo yang meliputi pengembangan dakwah pada aspek pendekatan, 

bentuk, dan focus kegiatan dakwah dapat disimpulkan sebagai berikut; pada 

aspek pendekatan dakwah secara keseluruhan diketahui menggunakan 

pendekatan ahsan al qawl dan ahsan amal. Pada aspek bentuk-bentuk dakwah 

diperoleh hasil yang bervariasi di masing-masing kecamatan. Secara umum 

bentuk-bentuk dakwah tersebut ialah; tablig, irsyad, tadbir dan tathwir. 
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Sedangkan pada aspek focus kegiatan dakwah juga bervariasi untuk setiap 

kecamatannya. Secara umum untuk wilayah Kota Gorontalo, focus dakwahnya 

meliputi; ta’lim, taujih, mau’izah, nasihah (bentuk irsyad), pengelolaan masjid, 

pengelolaan Majelis Taklim, pengelolaan ZIS, pengelolaan Lembaga Dakwah, 

pengelolaan organisasi masyarakat, dan pengelolaan HUZ (bentuk tadbir), 

pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan hidup dan pemberdayaan 

SDI (bentuk tathwir), dan khitabah ta’tsiriyyah, khitabah diniyyah, kitabah 

dan seni Islam (bentuk tablig).     

B.  Implikasi Penelitian   

1.  Para cendekiawan, akademisi, terutama yang memiliki bidang keilmuwan 

Sosiologi, Budaya dan Antropologi seharusnya turut melibatkan diri dalam 

pengurusan dakwah. Dakwah benar-benar tidak akan menemukan efek maksimal 

tanpa didasari analisis sosio kultur masyarakat yang didakwahi. Dakwah bukan saja 

urusan mereka yang berilmu agama saja. 

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi, organisasi Islam dan lembaga-

lembaga dakwah perlu melakukan pemetaan dakwah untuk mengetahui kondisi 

sosio kultur mad’u >  sehingga perencanaan dakwah akan lebih tepat dan efektif. 

3.  Lembaga-lembaga dakwah  seharusnya memiliki dokumen pemetaan mad’u> 

yang meliputi kondisi geografi, demografi, sosio kultur, dan analisis penyakit 

sosial dan kerawanan sosial mad’u >  untuk menjadi pedoman dan rujukan 

perencanaan dan pelaksanaan dakwah. 

4.  Para da>’i  seharusnya lebih mem-profesional-kan diri dalam melakukan 

dakwah. Profesionalisme da>’i  tercermin pada, penguasaan mad’u >, perencanaan 

dakwah, penyesuaian strategi/metode dakwah dan selalu melakukan  evaluasi  

terhadap kerja dakwah.  
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I 
PENGEMBANGAN DAKWAH BERBASIS PEMETAAN 
SOSIO KULTURAL MAD’U<   DI KOTA GORONTALO 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai agama dakwah, Islam merupakan tata nilai yang bergerak diantara 

keharusan ajaran dan alur sosial budaya. Karena itu dakwah harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya
1
 terutama dinamika sosio-

kultural masyarakat, selain aspek ajaran yang menjadi substansi agama. Pergumulan 

Islam atau juga dakwah (dalam diskursus yang lebih khusus) dengan budaya akan 

melahirkan tuntutan-tuntutan baru yang dinamis, progresif, adaptif dalam sebuah 

komunitas masyarakat. Dakwah dapat dikatakan suatu strategi penyampaian nilai-

nilai Islam pada manusia demi terwujudnya tata kehidupan yang imani dan realitas 

hidup yang Islami.
2
 Juga dipahami sebagai upaya mengubah situasi tertentu kepada 

situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.
3
 

Dalam perspektif historis, pergumulan dakwah dengan realitas sosial 

menjumpai dua kemungkinan. Pertama, dakwah mampu memberikan out put (hasil, 

pengaruh) terhadap lingkungan, dalam arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan 

dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. 

Kedua, dakwah dipengaruhi oleh perubahan masyarakat, dalam arti eksistensi, corak 

dan sistem sosial masyarakat.
4
 Terhadap kemungkinan pertama, dakwah mencapai  

tujuan idealnya yaitu terbentuknya realitas sosial baru yang lebih baik. Sementara 

kemungkinan kedua, dimana dakwah dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dapat 

dipersepsikan bahwa dakwah harus senantiasa sejalan atau mampu beradaptasi 

                                                 
1Dalam term ilmu dakwah, dakwah dimaksud adalah dakwah antarbudaya, yaitu 

proses dakwah (individu maupun kelompok) yang mempertimbangkan situasi dan kondisi mad’u 

maupun da’i beserta latar belakang sosial budaya yang berbeda. Sukriadi Sambas, Dakwah 
Antarbudaya Suatu Kajian Awal (Bandung: KP-Hadid, 2002), h. 5. 

2Jamaludin Kaffi, Psikologi Dakwah (Surabaya:Indah Surabaya,1993),  h. 29. 
3M. Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an (Bandung:Mizan, 1996), h. 194. 
 4Amrullah Achmad, Dakwah Islam Perubahan Sosial (Yogyakarta:Primaduta, 1983), h. l2. 
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dengan realitas sosial yang dihadapi. Pada aspek terakhir ini dakwah mengharuskan 

perencanaan, strategi maupun managerial yang lebih serius dan profesional. 

Problematika dakwah modern mengidentifikasi tiga problem besar dakwah 

masa kini, yaitu; pertama, pada aspek ontologis, pemahaman masyarakat terhadap 

dakwah terlalu sempit, dakwah hanya difahami sebagai aktifitas oral communication 

(tabligh) sehingga aktifitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan 

ceramah. Kedua, problem yang bersifat epistimologis, dakwah difahami hanya 

sekedar bersifat  rutinitas ritual, temporal dan bahkan instan. Di sisi lain dakwah 

membutuhkan paradigma keilmuan yang terkait dengan langkah-langkah strategis 

dan teknis melalui referensi teori-teori dakwah dan sosiologi. Ketiga, pada aspek 

aksiologi; problem yang utama adalah menyangkut sumber daya manusia dakwah.
5
 

Aktivitas dakwah sekedar dilakukan sambil lalu, sampingan dan apa adanya. 

Implikasinya melahirkan da’i yang tidak berkualitas, tidak profesional, tidak 

menguasai managerial dalam mengemas kegiatan dakwah dan akibatnya dakwah 

tidak efektif dan efisien. 

Perencanaan dakwah bukanlah sekedar menyusun program di atas kertas 

tanpa analisis, data dan fakta  menjadi gambaran realitas seluruh unsur dakwah. 

Perencanaan dakwah membutuhkan pemetaan dakwah, yaitu suatu gambaran 

sistematik dan terinci tentang subyek, obyek dan lingkungan dakwah pada satuan 

unit daerah tertentu. Satuan unit daerah tersebut dapat meliputi tingkat RT, RW, 

kelurahan/ desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Dari pemetaan dakwah  

akan memberikan gambaran data dan fakta tentang deskripsi lengkap kondisi sosio-

kultural unsur subyek, obyek maupun lingkungan dakwah. Deskripsi ini dapat 

dituangkan dalam bentuk uraian, tabel, grafik dan lainnya yang berkaitan dengan 

setiap komponen. Pemetaan juga akan mampu mengidentifikasi masalah dakwah 

yang meliputi input, proses dan output.6 

                                                 
 5Abdul Basid, Wacana Dakwah Kontemporer (Purwokerto: STAIN Press, 2006), h. ii. 
6Nawari Ismail, Penyusunan Peta Dakwah, http//:archive.org/stream/penyusunanpetadakwa

_djvu.txt, diakses tanggal, 30 Januari 2016. 
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Sebuah perencanaan dakwah tidak akan mengenai sasaran bila tanpa 

dilandaskan pada data (bank data dakwah) yang valid. Data yang valid hanya akan 

diperoleh dari penelitian tentang pemetaan dakwah yang kemudian dituangkan 

dalam peta dakwah. Data dalam peta dakwah akan menjadi landasan untuk 

menyusun perencanaan dakwah. Secara ringkas dapat digambarkan proses 

perencanaan dakwah meliputi riset (pemetaan dakwah) – bank data – peta dakwah – 

rencana dakwah (perkiraan masa depan, perumusan target dan tujuan, alternatif 

program dan prioritas, penentuan metode, waktu, tempat, sasaran/mad’u dan biaya). 

Selain itu, karena dakwah bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial, 

juga bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, maka  dakwah harus 

diadaptasikan dengan realitas sosial dan wajib melirik teori-teori sosiologi. Suatu 

aktivitas dakwah harus mempertimbangkan kondisi sosial yang mengitarinya 

sehingga aktifitas dakwah  tersebut memiliki relevansi dengan realitas dakwah yang 

dihadapinya.
7
 Parson sebagai tokoh teori fungsionalisme structural menegaskan 

bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum 

memahami secara memadai struktur sosial.
8
 

Dalam teori ilmu sosial juga dikemukakan bahwa sebuah komunitas sosial 

akan menjadi baik apabila memiliki  modal sosial (sosial capital)9 yang banyak. 

Modal sosial tersebut menjadi modal yang kuat menuju perubahan sosial yang 

                                                 
7 Muhammad Husain Fadlullah, Uslub al-da’wat fi al-Quran, diterjemahkan oleh Tarmana 

Ahmad Qasim, Metodologi Dakwah dalam Alquran (Jakarta: PT. Lentera Basritama,1997) h. 20 
8 Talcott Parsons, The Sosial System (New York: The Free Press, 1951) h.  
9
Sosial capital atau  modal sosial sebagai konsep atau teori sosial, sudah banyak dikaji para 

ahli dan dijadikan dasar indikator dalam mengkaji suatu proses pembangunan yang berfokus pada 
kinerja kelompok/sosial. Menurut Shahra pertama kali pengertian modal sosial digulirkan oleh Lyda 
Judson Hanifan (1916) yang diartikan sebagai kiasan bukan dalam arti material, yaitu aset atau modal 
nyata yang penting dalam hidup masyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, 
serta hubungan sosial dan kerjasama antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok 
sosial. (Syahra Rusydi, Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya .Vo: V 
No. 1/ 2003. PMB-LIPI Jakarta, 2003). Kemudian Colemann, mengartikan modal sosial adalah 
kewajiban dan harapan, saluran-saluran informasi dan norma-norma sosial. Merupakan kemampuan 
kerja bersama menghadapi seluruh permasalahan, untuk mencapai tujuan dalam kelompok atau 
organisasi. (Colleman James S. Sosial Capital in The Creation of Capital in The Creation of Human 
Capital. The World Bank Washington DC, 2000, h .13) 
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dihendaki oleh sebuah komunitas. Modal sosial dapat berupa pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, budaya/tradisi maupun pola-pola hubungan baik individu atau kelompok. 

Teori fungsionalisme structural  juga berpandangan bahwa realitas sosial itu sama 

seperti anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia disebut organisme biologis, 

sedangkan realitas sosial disebut organisme sosial.
10

 Dalam anatomi tubuh manusia 

tidak ada bagian tubuh yang tidak memiliki fungsi, semua bagian tubuh pasti 

memiliki fungsi. Begitu juga dengan realitas sosial, setiap struktur atau elemen 

sosial pasti memiliki fungsi. Tidak ada satupun elemen atau struktur sosial yang 

tidak memiliki fungsi terhadap realitas sosial.  

Jika demikian, apakah dakwah sebagai sebuah usaha sosial, telah dilakukan  

berdasarkan teori-teori sosial seperti ini? Boleh jadi, kegagalan dakwah selama ini 

disebabkan oleh paradigma bahwa masalah agama adalah masalah yang tidak ada 

hubungannya dengan masalah sosial. Padahal masalah agama erat hubungannya 

dengan persoalan sosial. Inilah paradigma yang penulis maksud sebagai dakwah 

berbasis sosial kultural, yaitu aktifitas dakwah yang berbasis pada analisis sosial 

obyek dakwah.  Dengan begitu kegagalan dakwah akan bisa diminimalisir hingga ke 

titik nol. 

Kota Gorontalo yang merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi selain 

kota Makassar, Pare-Pare dan Manado, bahkan menjadi salah satu pusat penyebaran 

Islam di Indonesia Timur dan merupakan salah satu wilayah yang berpenduduk 

mayoritas muslim  (sekitar 97%). Daerah ini merupakan daerah yang memiliki 

kebudayaan yang beraneka ragam serta suku yang majemuk, yang tidak hanya 

berasal dari suku atau etnik lokal, tetapi ada juga etnik pendatang. Agama yang 

berkembang di daerah ini menjadi beragam pula, diantaranya Islam, Protestan, 

Katholik, Hindu dan Budha. Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut 

oleh penduduk Gorontalo. Orang Gorontalo pada dasarnya semuanya beragama 

Islam kecuali yang terpaksa murtad, karena komunitas agama lain hanyalah 

pendatang di daerah ini.  Ini terbukti dengan falsafah yang sangat terkenal bagi 

                                                 
10 Herbert Spencer, Synthetic Philosoph, (New York: D. Appleton and Company,1895), h.56 
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masyarakat Gorontalo, yaitu  ‚adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah‛
11

. 

Gorontalo pun dikenal dengan sebutan ‚Kota Serambi Madinah‛ dengan 

infrastruktur serta bentuk–bentuk bangunannya yang bernuansa islami. Sebelum 

Islam masuk, penduduk Gorontalo memeluk agama Alifuru, semacam kepercayaan 

animisme dan dinamisme. Serta mempunyai tiga bahasa daerah, yaitu Bahasa 

Gorontalo, Suwawa, dan Atinggola. Saat ini, bahasa yang lebih banyak dipakai 

sehari-hari adalah bahasa Indonesia dengan dialek Manado, dan sebagian masih 

menggunakan bahasa daerah Gorontalo. 

Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia 

bagian Timur. Penyebaran Islam ke Gorontalo disinyalir ada sejak abad ke 14 

ditandai dengan adanya salah satu tokoh penyebar agama Islam di Gorontalo yakni 

Sultan Amai, kemudian diteruskan oleh raja–raja Gorontalo pada abad ke-15. 

Menurut Ibrahim Polontalo bahwa proses awal masuknya Islam ke Gorontalo hanya 

melalui satu jalur saja yaitu perkawinan antara raja Gorontalo, Amai dengan puteri 

raja Ogomanjolo, Palasa, Tomini yang bernama Owutango pada tahun 1525.
 12

 

Secara sosial  Kota Gorontalo memiliki keragaman sosial, seperti suku, agama dan 

ras. 

Letak geografis Kota Gorontalo dapat dikatakan sebagai wilayah yang 

lengkap, di sebelah Timur berbatasan dengan laut atau merupakan daerah pesisir, di 

sebelah Utara berbatasan dengan wilayah pegunungan, sementara di sebelah Barat 

dan Selatan berbatasan dengan wilayah/daerah lain yang merupakakan dataran dan 

pemukiman.  Demikian pula kultur keagamaan masyarakatnya sangat beragam yang 

secara umum terdiri dari corak tasawuf tradisional yang diwarisi sejak dulu 

                                                 
11 Falsafah ini merupakan sebuah kearifan lokal yang diwarisi secara turun temurun. Kearifan 

tersebut difahami bahwa segala sesuatu harus berdasarkan syara’ yang bersumber dari Alquran, 

sehingga adat yang bertentangan dengan itu dinyatakan tidak berlaku. Lihat Alim S. Niode, Gorontalo: 
Perubahan Nilai-nilai Budaya dan Pranata Sosial, cet. I (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2007), h. 
69 

12
Ibrahim Polontalo,  Peranan Tidi Lopolopalo Gorontalo dalam Pembinaan Kepribadian 

Suku Gorontalo (Manado:FKPS-IKIP, 1968), h. 9. 
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kemudian banyak dikembangkan oleh masyarakat perdesaan. Terdapat pula corak 

modern yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi keislaman seperti NU, 

Muhammadiyah,  dan lain-lain. Serta corak salaf yang dibawa dan dikembangkan 

oleh alumni-alumni pendidikan Timur Tengah. Organisasi-organisasi Islam inilah 

yang mewarnai gerakan dakwah Kota Gorontalo, tentu dengan ciri dan karakter 

masing-masing. 

Namun demikian aktifitas dan realitas dakwah di Kota Gorontalo belum 

tampak ideal. Terbukti dengan kehidupan masyarakatnya yang belum dapat 

dikatakan islami. Pada aspek manejerial dakwah, pemerintah Kota Gorontalo 

maupun lembaga-lembaga dakwah yang ada belum memiliki peta dakwah yang 

memberikan data dan gambaran lengkap tentang kondisi sosio-kultural obyek 

dakwah di kota ini, termasuk dokumen rencana dakwahnya. Dakwah cenderung 

dilakukan secara monoton dengan dominasi oral communication atau metode tabligh 

(ceramah) tanpa memperhatikan sasaran dakwah apalagi soal karakter sosial 

kulturnya.  

Inilah yang menurut penulis sebagai arti pentingnya penelitian ini, yaitu 

melakukan pemetaan sosio kultural obyek dakwah. Secara ideal diupayakan mampu 

melahirkan pemetaan sosio kultur mad’u dan kemudian memunculkan sebuah model 

pengembangan dakwah berbasis pemetaan mad’u. Hasilnya diharapkan menjadi 

referensi dasar dalam kegiatan dakwah di daerah ini. Menjadi penentu arah dan 

kebijakan bagi lembaga dakwah dan para dai dalam rangka mengefektifkan kerja 

dakwah menuju masyarakat yang dicita-citakan 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian. 

Secara spesifik penelitian ini difokuskan pada pemetaan sosio-kultural obyek 

dakwah (mad’u) dengan output sebuah dokumen pemetaan dakwah. Selanjutnya 

berdasarkan dokumen pemetaan tersebut akan dikonstruksi sebuah model 

pengembangan dakwah. Lingkup pemetaan sosio kultural obyek dakwah meliputi, 

kondisi geografi dan demografi wilayah, deskripsi sosio kultur masyarakat, 



7 
 

karakteristik keagamaan, organisasi Islam serta gerakan dakwahnya, deskripsi 

tentang pelaku dakwah (dai), serta menganalisis penyakit social masyarakat yang 

dominan. Sedangkan ruang lingkup model pengembangan dakwah yang akan 

dilakukan, yaitu mencakup pendekatan dakwah, metode, media, materi dan bahasa 

dakwah yang efektif. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan uraian tabel, 

diagram maupun gambar untuk memudahkan pembahasan.  

2. Deskripsi Fokus 

Dalam upaya mendeskripsikan fokus penelitian ini maka akan dideskripsikan 

beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni: 

a. Lokus 

Lokus dalam hal ini adalah lokasi penelitian, yakni Kota Gorontalo. 

Penelitian ini hanya akan difokuskan di wilayah administratif  Kota Gorontalo yang 

terdiri dari 9 kecamatan. Profil dan potensi dakwah serta kondisi sosio-kultural 

masyarakat di daerah ini merupakan sumber data yang akan diamati dan diambil  

datanya untuk kepentingan penelitian dimaksud.  

b. Subyek 

Subyek dalam hal ini adalah subyek kajian dalam penelitian yaitu kondisi 

sosial masyarakat Kota Gorontalo sebagai obyek dakwah. Akan dilihat kondisi 

geografi dan demografi, jumlah da’i, organisasi Islam dan lembaga dakwah. Dengan 

data-data tersebut akan dengan mudah membuat pemetaan dakwah untuk wilayah 

tersebut dan akan dianalisis bagaimana konstruksi pengembangan dakwah Kota 

Gorontalo. 

 c.   Obyek 

Obyek dalam hal ini adalah obyek (sasaran akhir) kajian dalam penelitian. 

Sebagai sasaran akhir dari kajian ini adalah berusaha melahirkan sebuah konstruksi 

pengembangan dakwah yang disebut dakwah sosial, yaitu  dakwah yang berbasis 

pada kondisi sosial masyarakat atau juga sebaliknya kondisi sosial masyarakat 

menjadi starting point bagi pengembangan dakwah. 
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Untuk lebih jelasnya fokus penelitian ini dapat digambarkan melalui matriks 

di bawah ini : 

Matriks Fokus Penelitian  

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Pemetaan Sosial Mad’u  a. Gambaran geografi dan demografi; 

Pendidikan, usia,  ekonomi,  

pekerjaan, persentase agama, sarana 

pendidikan, lembaga dan organisasi 

sosial yang ada, sarana hiburan, 

fasilitas minuman keras dan atau judi. 

b. Kelompok/Organisasi Islam; Latar 

berdirinya, program kerja, gerakan 

dakwah, jumlah anggota, lembaga 

sosial lainnya 

c. Masalah/Penyakit sosial masyarakat; 

Tindak kriminalitas di setiap wilayah 

kecamatan. 

2 

 

Pemetaan Kultur Mad’u 

 

 

a. Bahasa dan tradisi masyarakat 

b. Karakteristik pengamalan agama 

c. Tradisi/adat dalam pengamalan 

agama 

3. Pengembangan dakwah Rancangan pengembangan dakwah 

berdasarkan hasil pemetaan sosio 

kultur mad’u meliputi pendekatan, 

bentuk dan fokus kegiatan dakwah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka masalah pokok yang menjadi kajian utama disertasi ini adalah bagaimana 

pengembangan dakwah Kota Gorontalo berbasis pemetaan sosio kultural mad’u? 

Dari masalah pokok di atas penulis merumuskan 2 sub masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemetaan sosio kultur mad’u di Kota Gorontalo ? 

2. Bagaimana pengembangan dakwah berbasis pemetaan sosio kultur mad’u 

di Kota Gorontalo?  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemetaan dakwah Kota Gorontalo 

yang berbasis pada kondisi sosio kultural. Untuk kepentingan tersebut, maka 

penelitian ini juga berusaha untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu;  (1) Menyusun 

pemetaan sosio kultur mad’u Kota Gorontalo. (2) Melakukan analisis terhadap 

pengembangan dakwah Kota Gorontalo berdasarkan hasil pemetaan sosio kultur 

mad’u.  

2.  Kegunaan Penelitian 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini memeberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu dakwah dan ilmu sosial terutama dalam aspek keilmuan 

sosiologi dakwah. Lebih khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

untuk membangun kerangka teoritis model dakwah sosial. 

Secara praktis, hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi petunjuk dan 

rekomendasi bagi para aktivis dakwah, lembaga-lembaga dakwah dan organisasi 

sosial keagamaan dalam merancang konsep dan strategi dakwah yang efektif. Di 

samping itu juga penelitian ini berguna bagi para akademisi maupun peneliti untuk 

menjadi bahan kajian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian lanjutan. 
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II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

  

Dakwah, baik sebagai sebuah konsep maupun aktifitas, hendaknya selalu 

mengacu pada kebutuhan sasarannya (mad’u> ). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 

memperoleh hasil maksimal dari tujuan dakwah, yaitu terciptanya tatanan kehidupan 

sosial dalam masyarakat yang lebih baik, secara material dan spiritual. Keselarasan 

antara konsep dan aktifitasserta tujuan dakwah ini tidak dimaksudkan mereduksi 

makna dan hakekat dakwah, tetapi lebih diarahkan pada efektifitas dan efisiensi 

dakwah.  

Islam dengan kompleksitas ajarannya tentu tidak dapat difahami sebagai 

sebuah konsep yang statis, melainkan sebuah ajaran yang dinamis diamalkan oleh 

penganutnya dalam ruang dan waktu yang berbeda, dalam kondisi sosial budaya 

yang tidak seragam. Karena itu dakwah sebagai wadah pengembangan ajaran dan 

proses pewarisan agama dari generasi ke generasi tidak dapat dipisahkan dari realitas 

sosial budaya yang mengitarinya. Bahkan, dakwah wajib beradaptasi dengan kondisi 

sosial budaya yang dijumpainya bila ingin mencapai cita-cita idealnya. 

Secara realitas, pergumulan dakwah dengan realitas sosial menjumpai dua 

kemungkinan. Pertama, dakwah mampu memberikan out put (hasil, pengaruh) 

terhadap lingkungan, dalam arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan dan pedoman 

perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. Kedua, dakwah 

dipengaruhi oleh perubahan masyarakat, dalam arti eksistensi, corak dan sistem 

sosial masyarakat. Terhadap kemungkinan pertama, dakwah mencapai  tujuan 

idealnya yaitu terbentuknya realitas sosial baru yang lebih baik. Sementara 

kemungkinan kedua, dimana dakwah dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dapat 

dipersepsikan bahwa dakwah harus senantiasa sejalan atau mampu beradaptasi 

dengan realitas sosial yang dihadapi. Pada aspek terakhir ini dakwah mengharuskan 

perencanaan, strategi maupun managerial yang lebih serius dan profesional. 
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Dalam perkembangan dakwah saat ini telah dirumuskan berbagai pendekatan 

dakwah yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi capaian dakwah, diantaranya 

pendekatan sosio kultural, yaitu dakwah yang mengedepankan cara-cara simpatik, 

bijaksana dan lebih humanis. Dakwah jenis ini dikenal dengan istilah dakwah antar 

budaya, yaitu proeses dakwah yang mempertimbangkan situasi dan kondisi mad’u>  

beserta latar belakang sosial budayanya.  

Penelitian ini akan berusaha melakukan analisis pengembangan dakwah Kota 

Gorontalo yang berbasis pada pemetaan sosio kultural mad’u> nya. Pemetaan sosio 

kultural mad’u>  akan dilakukan dengan menganalisis kondisi sosial budaya 

masyarakat Kota Gorontalo melalui pendekatan 3 teori ilmu sosial, yaitu; teori 

modal sosial (social capital), teori asimilasi dan teori akulturasi.  Akan dilihat 

potensi modal-modal social yang ada di masyarakat maupun proses lunturnya modal 

sosial yang ada. Demikian pula proses-proses asimilasi dan akulturasi di masyarakat, 

antara penduduk asli dan pendatang, antara suku Gorontalo dan Suku non Gorontalo, 

antara tradisi lokal dan tradisi asing, maupun kultur masyarakat perkotaan dan 

perdesaan.  

Dalam melakukan pemetaan, teori-teori yang membehas tentang proses 

pemetaan juga mensyaratkan upaya melakukan pemetaan geografi dan demografi 

wilayah yang menjadi obyek. Karena itu, dalam penelitian ini pula akan dilakukan 

proses pemetaan geografi dan demografi berupa pemetaan letak wilayah, kondisi 

wilayah, jumlah penduduk, agama, pekerjaan, pendidikan, sarana dan prasarana yang 

ada, seperti sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana hiburan. Semua data yang 

diperoleh akan menjadi dasar analisis dalam melakukan pengembangan dakwahnya. 

Seterusnya, pengembangan dakwah yang akan dilakukan akan memfokuskan 

pada 3 aspek, yaitu; pendekatan dakwah, bentuk dakwah dan focus kegiatan dakwah. 

Pendekatan dakwah meliputi dakwah bi ahsani al qawl dan bi ahsani al amal. Bentuk 

kegiatan dakwah yaitu terdiri dari; Tablig, Tad}bi>r, Irsya>d dan Tat}wi>r. Sedangkan 

focus kegiatan dakwah meliputi; Khitabah, Kitabah, Futuhat, Istisyfa’, Taujih, 
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Ta’lim, Mauizah, pengembangan ekonomi, pengembangan lingkungan hidup dan lain 

sebagainya. Akan dilihat kondisi sosial budaya setiap kecamatan dan kemudian 

dianalisis pendekatan, bentuk dan fokus kegiatan apa yang harus dilakukan di setiap 

wilayah itu. 

Pendekatan komunikasi juga akan digunakan untuk melihat model 

komunikasi efektif seperti apa yang harus dilakukan untuk setiap wilayah yang ada. 

Karena diyakini bahwa setiap wilayah memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda 

sehingga model komunikasi yang akan digunakan seharusnya juga berbeda, sesuai 

dengan obyeknya.  Pada akhirnya akan diperoleh hasil penelitian sebagaimana yang 

dikehendaki oleh tujuan penelitian ini.  
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III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan atau field research, 

yaitu penulis melakukan penelitian langsung menuju ke lokasi untuk mendapatkan 

dan mengumpulkan data. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
13

 Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis. Artinya, penulis 

menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetil untuk 

mendapatkan hasil yang akurat. 

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.
14

 Juga dapat berarti suatu 

rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret 

situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode ini 

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.
 15

 

                                                 
13Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 

h. 6. 
14

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 
15Dr. Dewi Sadiah, M.Pd., Metode Penelitian Dakwah, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 19. 
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Penelitian ini memberikan suatu deskripsi atau gambaran tentang 

pengembangan dakwah berbasis pemetaan sosial kultur mad’u>, sehingga diharapkan 

melahirkan sebuah model dakwah sosial untuk Kota Gorontalo.  

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini berlokasi di  Kota Gorontalo. Alasan penulis memilih atau 

menetapkan lokasi penelitian ini sebagai lokasi penelitian yaitu:  

a. Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo yang masyarakatnya 

sangat plural baik dari segi agama, suku/ras, tradisi dan budaya, ekonomi, 

pendidikan dan sebagainya sehingga kehidupan sosialnya sangat dinamis.  

b. Secara kultural masyarakat Gorontalo merupakan masyarakat yang masih 

berpegang teguh pada tradisi maupun adat istiadat yang diwarisi dari nenek 

moyang masyarakat Gorontalo sendiri. Wilayah Provinsi Gorontalo sendiri 

dikenal dengan falsafahnya, ‚adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah‛, 

yang dalam ritual-ritual keagamaan tertentu falsafah ini begitu kental melekat. 

c. Sepanjang penelusuran penulis Kota Gorontalo belum memiliki peta dakwah 

apalagi tentang rancangan model dakwah,  sehingga penelitian tentang hal ini 

merupakan hal yang urgen bagi umat Islam di wilayah ini.  

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pendekatan sosiologi makro adalah sebuah pendekatan yang menggambarkan 

tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai 

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pendekatan ini suatu 

fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang 

mendasari terjadinya proses tersebut.
16

 Dalam kaitannya dengan penelitian 

ini maka pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis kondisi sosial 

                                                 
16 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)  h.39. 

Lihat juga, Mukti Ali, Metode Memahami Agama Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)  h. 31 
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mad’u> serta fenomena hubungan sosial antara masyarakat  yang ada di Kota 

Gorontalo. 

2. Pendekatan budaya yaitu sebuah pendekatan yang akan digunakan untuk 

melihat budaya atau tradisi masyarakat. Pendekatan budaya dilakukan untuk 

melihat tradisi masyarakat Gorontalo khususnya yang berhubungan langsung 

dengan ritual-ritual keagamaan. Pendekatan ini dilakukan untuk 

mempertajam analisis tentang gambaran kultur mad’u> di Kota Gorontalo. 

3. Pendekatan dakwah yakni upaya untuk membuat relasi antara teori-teori 

dakwah dan fakta-fakta sosial dalam masyarakat. Hal ini didorong oleh 

asumsi bahwa dakwah dapat menjadi sebuah media untuk bisa melakukan 

rekayasa sosial. Dalam kajian studi Islam, pendekatan dakwah dapat 

dikelompokkan dalam pendekatan teologis normatif.
17

 Hal itu karena ilmu 

dakwah ditegakkan di atas landasan normatifitas yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Pendekatan ini akan dilakukan 

untuk melihat kondisi faktual dakwah di Kota Gorontalo, meliputi sumber 

daya da >’i, gerakan dakwah, organisasi Islam dan program-program 

dakwahnya serta upaya-upaya pengembangannya. 

4. Pendekatan komunikasi, yaitu pendekatan penelitian yang berbasis pada ilmu 

komunikasi. Komunikasi itu sendiri  adalah suatu proses memberikan 

pengertian dengan cara pemindahan pesan.
18

 Upaya memberikan pengertian 

ini maksudnya agar terjadi kesamaan makna akan suatu obyek komunikasi 

tertentu.
19

 Komunikasi itu sendiri adalah sebuah proses yang melibatkan 

orang-orang-orang yang mengirim dan menerima pesan.
20

 Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, maka pendekatan komunikasi digunakan untuk melihat 

                                                 
17Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 28  
18H.A.W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 8   
19Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1999) h. 9  
20A.S. Achmad, Komunikasi, Media Massa, dan Khalayak (Ujung Pandang: Hasanuddin 

University Press, 1992) h.1  
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proses dakwah yang dilakukan para dai sebagai subyek komunikasi dan 

bagaimana respon mad’u sebagai obyek dakwah.  

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini dapat disebut sebagai 

pendekatan multidispliner sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan 

penelitian yang bermutu. 

 C. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil 

langsung dari para informan kunci (key informan) yang dalam hal ini antara lain; 

data-data dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, Kementrian Agama Kota 

Gorontalo, lembaga dakwah, organisasi Islam, para dai, akademisi, maupun tokoh-

tokoh agama, tokoh adat dan atau masyarakat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para 

informan akan tetapi melalui dokumen.
21

 Data sekunder dalam hal ini adalah data 

yang berupa dokumentasi penting menyangkut profil Kota Gorontalo, program dan 

kegiatan dakwah yang ada pada organisasi-organisasi dakwah maupun dokumen 

berupa file-file yang dibutuhkan berhubungan dengan penelitian ini. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada obyek yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai instrumen 

sebagai berikut: 

 

                                                 
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. XII; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 137. 
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1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian 

untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian.
22

 Observasi atau pengamatan difokuskan kondisi 

sosial dan kultur masyarakat Kota Gorontalo sebagai obyek dakwah atau mad’u. 

Selebihnya adalah pengamatan terhadap lembaga-lembaga dakwah dan para da’i 

sebagai pengelola dakwah. Pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan dengan cara 

observasi pertisipant dan non partisipant. Observasi partisipant yaitu peneliti berada 

dalam kegiatan yang dilakukan semisal kegiatan dakwah di masyarakat. Sedangkan 

observasi non partisipant yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung hanya menjadi 

pengamat independent, misalnya saat pengamatan terhadap organisasi-organisasi 

Islam yang ada serta kegiatan/program yang dilakukan. Pengamatan non partisipan 

juga dilakukan untuk mengamati aktifitas dai dan pendekatan-pendekatannya dalam 

membina mad’u.  

2. Wawancara 

Wawancara atau interview yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-

orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam 

hal ini terhadap Camat se Kota Gorontalo, Kepala Kepolisian Sektor se Kota 

Gorontalo,  para pegawai di Kementrian Agama Kota Gorontalo, pengurus 

lembaga/organisasi masyarakat Islam, para dai, akademisi  sosiologi dan dakwah, 

maupun pihak-pihak yang memiliki informasi yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan 

yang berhubungan langsung dengan penelitian. 

                                                 
22

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: Gajah 

Mada University Press, 2006), h. 74. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
23

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis, dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti peraturan-paraturan, buku profil, catatan harian dan dokumentasi lainnya.
24

 

Dokumen yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

buku atau dokumen tentang keadaan geografis, demografis, budaya, agama dan 

pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Termasuk pula dokumen-dokumen sejarah, 

Surat-surat Keputusan dan atau foto-foto maupun file-file yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan 

data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. 

Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang 

kondisi sosio kultur wilayah di Kota Gorontalo, membuat pemetaan wilayah dakwah 

dan selanjutnya membuat konstruksi pengembangan dakwahnya.. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana 

yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data (display data) dan verifikasi data atau penarikan 

kesimpulan.
25

 Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan 

langkaah-langkah sebagai berikut: 

                                                 
23

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), h. 

202. 

24
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 158. 

25
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 246.  
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1. Reduksi data 

Reduksi data, yaitu penulis merangkum dan memilih beberapa data yang 

penting yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian 

disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan 

begitu, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam 

penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga 

kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

Hubermen dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga 

berupa grafik, matrik, network, dan chart.26
 

Penyajian data, yaitu data yang sudah diorganisir secara keseluruhan. Data 

yang sifatnya kuantitatif seperti data geografi dan demografi, jumlah da’i, lembaga-

lembaga dakwah, sarana dan prasarana dan lain-lain disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik maupun diagram, sedangkan data yang sifatnya kualitatif seperti sikap, 

prilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. 

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data 

Verifikasi data, yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur 

melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan 

tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat mengurangi bobot 

disertasi. 

 

                                                 
26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 249. 
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H. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk 

kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap 

data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data 

yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.
27

 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk 

memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian 

ini. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara 

dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang 

valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.
28

  

 

 

 

                                                 
27

Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.  
28

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 373.  
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IV 

PENGEMBANGAN DAKWAH BERBASIS PEMETAAN 

SOSIO KULTURAL MAD’U> >< DI KOTA GORONTALO 

A. Pemetaan Sosio Kultural Mad’u>   Kota Gorontalo 

1. Pemetaan Geografi dan Demografi Kota Gorontalo 

Secara umum kondisi geografis Kota Gorontalo adalah sama dengan kondisi 

geografis di daerah-daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo 

terletak pada 00°28’17‛ - 00°35’56‛ LU, dan 122°59’44‛ - 123°05’59‛ BT, yang 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kawasan laut pasifik yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, khususnya dari sektor 

perdagangan, industri, jasa, kelautan, dan pariwisata.  

Secara keseluruhan total luas Kota Gorontalo adalah 79,03 KM
2
, yang 

masing-masing meliputi tiga wilayah kecamatan (sebelum pemekaran), yakni 

kecamatan Kota Selatan, kecamatan Kota Utara, dan kecamatan Kota Barat. Namun 

sejak akhir tahun 2003, untuk wilayah kecamatan Kota Selatan telah dimekarkan 

dan melahirkan kecamatan baru yakni Kecamatan Kota Timur, dan pemekaran 

Kecamatan Kota Barat  yang melahirkan Kecamatan Dungingi, dan pada tahun 2005 

Kecamatan Kota Utara juga melahirkan Kecamatan Kota Tengah. Dan yang terakhir 

sejak tahun 2014 Kota Gorontalo telah menjadi 9 kecamatan dengan 50 Kelurahan. 

Untuk lebih jelasnya berikut tabel keadaan kecamatan dan jumlah keluharahannya, 

termasuk luas wilayah masing-masing : 
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Tabel 1  

Kecamatan dan Kelurahan se Kota Gorontalo 

NO NAMA KECAMATAN 

(Setelah Pemekaran) 

JUMLAH 

KELURAHAN 

LUAS  

WILAYAH 

(KM
2
) 

1. Kecamatan Kota Selatan 5  Kelurahan 2,81 

2. Kecamatan Kota Utara 6  Kelurahan 8,02 

3. Kecamatan Kota Barat 7  Kelurahan 20,08 

4. Kecamatan Dungingi 5  Kelurahan 4,67 

5.  Kecamatan Kota Timur 6  Kelurahan 5,32 

6. Kecamatan Kota Tengah 6  Kelurahan 4,81 

7. Kecamatan Hulontalangi 5  Kelurahan 14,23 

8. Kecamatan Dumbo Raya 5  Kelurahan 14,04 

9. Kecamatan Sipatana 5  Kelurahan 5,05 

  50 Kelurahan Total 79,03 

Sumber:  BPS Kota Gorontalo Tahun 2015 

Berdasarkan tabel  di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kelurahan di 

Kota Gorontalo yakni 50 kelurahan, yang tersebar dalam semblan wilayah 

kecamatan, yang terdiri dari tiga kecamatan lama dan enam kecamatan hasil 

pemekaran. 

Adapun batas Kota Gorontalo meliputi : 

1. Sebelah Utara  : Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango 

2. Sebelah Timur  : Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango 

3. Sebelah Selatan  : Teluk Tomini 

4. Sebelah Barat  : Sungai Bolango, Kab. Gorontalo. 

Sementara itu berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kota Gorontalo 

memiliki tanah yang datar dan dilalui oleh tiga buah sungai yang bermuara di Teluk 

Tomini Gorontalo. Bagian Selatan diapit oleh dua pegunungan berbatu kapur dan 

berpasir. Ketinggian dari permukaan laut rata-rata antara 0-500 meter. Pesisir 

pantainya landa>’i  berpasir, sebagiannya terdapat batu kerikil, dan yang lainnya 

terdapat tebing bukit. (BPS: 2015). 

Sebagaimana halnya wilayah lain yang berada di daerah tropis, maka Kota 

Gorontalo juga mengenal dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. 
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Keadaan ini berkaitan dengan arus angin yang bertiup ke wilayah Kota Gorontalo. 

Pada bulan Oktober sampai April arus angin berasal dari Barat/Barat Laut yang 

banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim hujan. Sedangkan pada 

bulan Juni sampai September arus angin berasal dari Timur yang tidak mengandung 

uap air. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa 

peralihan pada bulan Mei dan Oktober. Sementara curah hujan berkisar antara 0 mm 

sampai 177 mm. Sedangkan suhu udara di Kota Gorontalo rata-rata disiang hari 

32,4ºC, dan dimalam hari rata-rata 23,2ºC,  dengan kelembaban udara rata-rata 77%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Peta Kota Gorontalo 

Jumlah penduduk Kota Gorontalo setiap tahun mengalami perubahan, dari 

tahun 1990 sejumlah 120.313 jiwa dengan luas wilayah sebesar 79,03 Km
2
 sehingga 

kepadatan penduduk menjadi 1..522 jiwa/Km
2
. 

Sepuluh tahun kemudian yakni pada tahun 2000, penduduk Kota Gorontalo 

telah berjumlah berjumlah 134.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.703 

jiwa/Km
2
. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Gorontalo naik 

sebesar 180.127 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.279 jiwa/Km
2
. Namun 
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sejak tahun 2014 jumlah penduduk Kota Gorontalo berdasarkan hasil registrasi 

kependudukan telah meningkat menjadi 192.031 jiwa dengan kepadatan penduduk 

mencapai 2.429 jiwa/Km
2
. (BPS Kota Gorontalo 2015).  

Gejala pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo merupakan suatu 

keniscayaan yang bersifat alamiah, yang mana sebagai kawasan urban baru daerah 

ini menerima penduduk yang bermigrasi dari kawasan-kawasan sekitarnya, antara 

lain kawasan-kawasan Sulawesi utara (daerah bolaang mangondow kompleks), 

Sulawesi Tengah (Daerah Parigi Moutong, dan Luwuk Banggai) Bahkan penduduk 

dari daerah-daerah di kawasan selatan pulau Sulawesi. Bahwa Kota Gorontalo telah 

menjadi ibukota provinsi sejak terbentuk  Provinsi Gorontalo di tahun 2001, 

tentunya menjadi daya tarik terendiri bagi penduduk pencari kerja untuk datang ke 

daerah ini mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Tabel 2  

Pertumbuhan Penduduk Kota Gorontalo 

 

Kecamatan 

Tahun 

1990 2000 2012 2014 

Kota Barat 13.583 15.449 10.220 22.247 

Dungingi 10.326 12.941 21.568 24.076 

Kota Selatan 18.739 18.082 20.647 22.311 

Kota Timur 18.861 19.700 25.195 26.396 

Hulontalangi 11.618 12.655 15.341 16.508 

Dumbo Raya 12.378 14.031 16.960 18.378 

Kota Utara 10.514 12.217 16.326 17.780 

Kota Tengah 14.561 17.629 27.047 26.698 

Sipatana 9.733 11.927 16.823 17.637 

Kota 

Gorontalo 

120.313 134.631 180.127 192.031 

Sumber BPS Kota Gorontalo 2015 

Adapun kewarganegaraan penduduk Kota Gorontalo selain Warga Negara 

Indonesia (WNI) asli yakni terdiri dari  WNI  keturunan Tionghoa, mereka 

bermukim menyebar di seluruh Kota Gorontalo.  

Namun demikian terdapat etnis lain di luar etnis Gorontalo dan keturunan 

Tionghoa yang merupakan WNI yang mendiami Kota Gorontalo, antara lain etnis 
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keturunan Arab, Bugis, Makassar, Minahasa, Bolaag Mangondow, Jawa, dan 

Ternate. Di antara mereka ada yang sudah beranak-pinak di Kota Gorontalo, seperti 

etnis Bugis, Makassar dan Jawa. Mereka umumnya telah berbaur dengan warga 

Gorontalo lainnya, bahkan ada di antara mereka yang telah kawin-mawin, sehingga 

menimbulkan entitas baru dalam kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Demikian 

halnya dengan keturunan Jawa-Tondano yang merupakan keturunan pengikut 

Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Manado pada abad 18. Mereka umumnya 

telah berketurunan dengan orang Tondano dan orang Gorontalo lainnya, dan bahkan 

telah mukim di daerah ini sejak peristiwa itu.  

Berbagai latar belakang etnis yang mendiami Kota Gorontalo tersebut, maka 

ditemukan bahwa umumnya mereka bekerja di sektor informal kota, utamanya 

sebagai pedagang dan penjual jasa lainnya. Namun demikian belakangan sudah 

banyak pula di antara mereka yang bekerja di sektor formal, utamanya menjadi 

Pegawai Negeri Sipil di berbagai instansi. 

2. Pemetaan  Sosio Kultur Masyarakat Kota Gorontalo 

J.G.F Reeidel, seorang sarjana Antropologi Belanda berpendapat bahwa etnis 

Gorontalo termasuk ras melayu Polinesia yang datang dari bagian Utara. Pada waktu 

mereka masuk ke wilayah Gorontalo, telah terdapat penduduk asli yang 

mendiaminya, dan terjadilah pencampuran diantara mereka. Selain itu datang juga 

penduduk dari sebelah Timur, yakni Bugis dan Makassar sehingga terjadi pula 

pencampuran diantara beragam etnis di daerah ini. Sementara teori lain 

menyebutkan, etnis Gorontalo kemungkinan besar berasal dari daratan Indochina, 

kemungkinan juga dari daerah Burma atau Filiphina.
29

 

Kota Gorontalo saat ini, dihuni tidak hanya oleh suku Gorontalo saja, namun 

juga oleh berbagai suku lainnya di Indonesia. Selain suku Gorontalo sebagai 

                                                 
29

Tumenggung, dkk., dalam Dr. Mashadi, Disertasi; Hileiya; Relasi Sinkretis Islam dan 
Budaya Lokal dalam Ritus Upacara Kematian Etnik Gorontalo, (PPS Fisip UNHAS Makassar, 2017)  

h. 129 
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penduduk asli, di daerah ini dapat pula ditemukan penduduk yang berasal dari  suku  

Bugis, Makassar, Batak, Ambon, Ternate, Jawa, Bali, Sasak dan Bima serta para 

pendatang yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Utara seperti suku Sangir, 

Minahasa dan Bolaang Mongondow dan ada pula pendatang yang berasal dari suku 

Bugis dan Makassar yang telah menetap di wilayah Gorontalo sejak dahulu. 

Keragaman etnis dan suku ini juga telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat 

Kota Gorontalo sejak dulu. Meskipun tidak ditemukan data statistik tentang jumlah 

suku pendatang ini, namun keberadaan mereka dapat dilihat dalam aspek-aspek 

tertentu seperti dalam aspek perekonomian, dan juga bisa dilihat dari keberadaan 

paguyuban kedaerahan yang secara temporer mengadakan berbagai kegiatan di kota 

ini.
 30

 

Masing-masing etnis yang hidup dan menetap di Kota Gorontalo datang 

dengan membawa budaya dan keyakinan mereka masing-masing.  Orang-orang yang 

berasal dari suku Minahasa, Sangir, Ambon, Batak, dan sebagian dari suku Jawa 

pada umumnya menganut agama Kristen Protestan atau Katolik. Demikian halnya 

orang dari suku Bali dan sebagian suku Sasak menganut agama Hindu. Sedangkan 

para pendatang dari suku Bugis, Makassar, Bima, Ternate dan sebagian Jawa 

menganut agama Islam. Di  Kota Gorontalo  sejak lama telah dihuni oleh 

masyarakat keturunan Arab dan Tionghoa yang memiliki budaya dan keyakinan 

yang khas. Semua budaya dan keyakinan suku pendatang ini hidup berdampingan 

dengan penduduk asli Gorontalo yang beragama Islam secara harmonis dan damai.  

Masyarakat Kota Gorontalo tergolong heterogen. Dalam kajian ilmu sosial, 

heterogenitas masyarakat kota pada satu sisi memberi peluang terciptanya kompetisi 

dan kreasi-kreasi baru. Namun, pada sudut yang lain, bagi yang tidak siap, akan 

menjadi hantu yang sesekali akan menerkan masa depan jiwanya.
31

 Agaknya kedua 

                                                 
30

Dr. Erwin J. Thaib, Disertasi; Dakwah dan Pluralitas Studi Analisis SWOT pada 
Masyarakat Kota Gorontalo, (Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 20016), h. 118 

31
Dr. Acep Aripudin, Dakwah Antar Budaya, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h. 

127 
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gejala masyarakat kota seperti itu muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat 

Kota Gorontalo. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Gorontalo, tidak ditemui 

sosial segregation atau pewilayahan sosial masyarakat berdasarkan identitas tertentu 

seperti misalnya identitas suku atau identitas agama. Masyarakat hidup bersama  

sebagai satu kesatuan masyarakat. Hidup bertetangga antara orang yang berbeda 

suku dan keyakinan adalah hal yang mudah ditemukan di Kota Gorontalo dan sejauh 

ini tidak ada masalah dengan hal ini. Dalam hal perayaan hari-hari besar keagamaan 

juga bisa berlangsung secara damai tanpa adanya gangguan. 

Funco Tanipu, akademisi dan sosiolog mengemukakan pendapatnya, bahwa 

masyarakat Kota Gorontalo adalah masyarakat yang terbuka. Bisa menerima 

pemikiran dan gagasan sepanjang sesuai dengan prinsip dan kearifan lokal yang 

dianut masyarakat. Kota Gorontalo berada di simpang ruang yang menjadi arus 

transportasi dan komunikasi sehingga lebih terbuka. Pada masyarakatnya, karakter 

pesisir lebih mengemuka dibanding karakter pedalaman.
 32

 

Masyarakat Kota Gorontalo umumnya berbicara dalam Bahasa Indonesia dan 

sebagian kecilnya berbicara dalam Bahasa daerah Gorontalo. Bahasa komunikasi 

masyarakat umum adalah Bahasa Indonesia dengan dialeg yang banyak dipengaruhi 

Manado sebagai daerah tetangga. Selebihnya adalah Bahasa Indonesia dengan dialeg 

daerah-daerah tertentu, seperti dialeg Jawa, Bugis/Makassar, China, dan lain-lain. 

Bahasa-bahasa tersebut berasimilasi secara alamiah sehingga terlalu umum dijumpai 

di berbagai tempat dan suasana. 

Keberadaan Bahasa Daerah Gorontalo saat ini digunakan oleh sebagian kecil 

masyarakat saja dan di wilayah-wilayah tertentu saja. Sebagian kecil masyarakat 

dimaksud adalah kaum generasi tua yang terus terbiasa berkomunikasi dengan 

bahasa daerah dan umumnya tinggal di perdesaan. Sebagian mereka juga 
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mewariskan kebiasaan tersebut kepada generasinya (anak maupun cucu). Jadi 

meskipun dari tahun ke tahun generasi yang menggunakan bahasa daerah  semakin 

sedikit, namun bahasa daerah Gorontalo tetap eksis di masyarakat meskipun hal ini 

menjadi sebuah kegelisahan tersendiri akan kepunahannya. 

Secara kultur, masyarakat Gorontalo umumnya menjadikan adat sebagai 

adab tertinggi yang dipedomani dalam berbagai aktifitas hidup. Sebagai contoh, 

masyarakat Gorontalo dari sejak lahir hingga meninggal dunia, pada setiap fasenya 

melakukan tradisi atau adat berupa ritual-ritual tertentu. Sehingga itu sangat lekat 

dijumpai dalam masyarakat. Acara-acara adat seperti gunting rambut/aqiqah 

(Mongakiki), khitan atau sunatan/baeat (Moluuna/Mome’ati), akad nikah (akadji), 

acara 7 bulanan (Molontalo), hingga prosesi upacara kematian yang disebut Hileyia, 

mewarnai kehidupan masyarakat setiap waktu. Bahkan dalam pelaksanaan 

pemerintahan juga dipraktekkan tata laksana adat, seperti upacara Pohutu 

potombulu yakni adat penyambutan tamu, Molo’opu atau serah terima jabatan, 

Momulanga yaitu adat pemberian gelar adat bagi pejabat, Dulohupa yakni 

musyawarah pemerintah, dewan adat dan ulama, dan lain sebagainya, hingga saat ini 

masih dipraktekkan. 

 Dalam hal kultur keagamaan polarisasi umat Islam di Kota Gorontalo dapat 

diidentifikasi melalui organisasi masyarakat yang ada. Nahdhatul Ulama misalnya, 

merupakan ormas yang secara identitas sangat kental mempraktekkan adat istiadat 

dalam praktek-praktek ibadah. Sebaliknya ormas Muhammadiyah misalnya, 

umumnya tidak mempraktekkan tradisi atau adat istiadat dalam praktek 

keagamaannya. Hal ini sangat terlihat misalnya pada rumah ibadah berupa masjid 

dan musholla yang mengikuti polarisasi ini. Masjid-masjid di Kota Gorontalo 

utamanya yang dikelola oleh ormas Muhammadiyah memiliki identitas tersendiri 

seperti memasang logo Muhammadiyah di bagian depan masjid, tidak menggunakan 

bedug, mimbar khatib dengan model podium, dan lain-lain. Sebaliknya, Nahdhatul 

Ulama secara umum dapat diidentifikasi pada ciri-ciri, misalnya adanya bedug, 

adanya tiang/pilar masjid bagian dalam terdiri dari 4 pilar, model mimbar yang 
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memiliki anak tangga (biasanya 3-4 anak tangga), petugas khatib dan imam yang 

menggunakan pakaian khusus pada saat shalat Jumat dan shalat Id. Selebihnya, 

terdapat juga masjid-masjid yang orientasi keagamaannya bukan kepada kedua 

ormas besar ini, namun jumlahnya sangat sedikit di wilayah Kota Gorontalo. 

Hal menarik lainnya dalam struktur masyarakat Kota Gorontalo adalah 

tingkat pluralitas agama dalam masyarakat. Meskipun Islam adalah agama 

mayoritas di wilayah ini, namun keberadaan pemeluk agama lain tidak merupakan 

entitas yang termarjinalkan apalagi tertindas. Pemeluk agama lain, seperti umat 

Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha hidup dalam kondisi sosial yang sama dengan 

umat Islam sebagai umat mayoritas. Hubungan antar umat beragama hidup dalam 

suasana damai, membaur dan harmonis meskipun tetap melekat ciri identitas 

keyakinan masing-masing.  Terbukti, bahwa sepanjang pengetahuan dan pengamatan 

penulis tidak pernah terjadi pertentangan sosial yang berlatarbelakang keyakinan. 

Dalam beberapa aktifitas sosial, malah masing-masing agama saling bantu-

membantu, gotong-royong dalam kegiatan satu agama tertentu. 

Untuk keberadaan rumah ibadah bagi penganut agama non Islam, dalam hal 

ini gereja, vihara dan kelenteng, lokasinya hanya berada di dua wilayah kecamatan, 

yaitu Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Selatan. Meskipun penganut 

agama Kristen Protestan, Katolik, dan Budha menyebar domisilinya di seluruh 

wilayah Kota Gorontalo, namun rumah ibadahnya terkumpul dalam satu wilayah 

tersebut. Gereja, baik gereja Protestan dan Katolik, vihara dan klenteng seluruhnya 

berada di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Selatan. Meskipun di 

wilayah Kecamatan Kota Tengah terdapat satu gereja, namun gereja itu secara 

khusus dibangun oleh Kesatuan TNI Angkatan Darat untuk pelayanan prajurit. 

Tidak ditemukan informasi yang valid tentang mengapa penempatan rumah 

ibadah untuk agama non Islam hanya mengelompok di suatu wilayah saja. Pendapat 

umum yang berkembang adalah pengaturan ini memang sudah ada sejak zaman 

penjajahan Belanda. Para pembesar Belanda di Gorontalo dulu banyak yang 
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berdomisili di Kota Selatan, dan wilayah ini memang merupakan wilayah kota tua 

(old town) dari Kota Gorontalo. Masih terdapat banyak bangunan tua peninggalan 

Belanda di wilayah ini. Adapun penempatan kelenteng, dikaitkan dengan kedekatan 

pusat perekonomian dan perdagangan, profesi yang banyak dilakoni oleh masyarakat 

keturunan Tionghoa, dengan rumah ibadah mereka. Wilayah Kota Selatan dan 

Hulonthalangi adalah pusat perekonomian dan pemerintahan di Kota Gorontalo. Hal 

yang sama sepertinya berlaku bagi kalangan keturunan Arab yang juga banyak 

berprofesi sebagai pedagang. Di salah satu pusat perdagangan di wilayah Kota 

Selatan terdapat satu masjid besar tempat berhimpun dan beribadah bagi banyak 

masyarakat Islam keturunan Arab di Kota Gorontalo.
 33

  

Masyarakat Kota Gorontalo meskipun memiliki keragaman seperti yang 

digambarkan tersebut, secara sosial hidup berdampingan dan harmonis. Terbukti 

selama ini tidak pernah terjadi gesekan maupun konflik sosial baik antar suku, antar 

agama, maupun antar Ormas keagamaan. Malah dalam masyarakat yang pluralitas 

ini biasanya juga terjadi kerjasama sosial termasuk juga asimilasi dalam bentuk 

kawin-mawin. 

Menurut Muhammad Obie, Sosiolog IAIN Sultan Amai Gorontalo, bahwa 

Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota provinsi yang relatif baru, sudah pasti memiliki 

daya tarik dan menjadi alasan pihak luar untuk masuk dan menetap di daerah ini, 

termasuk juga menjadi alternative pusat pendidikan di kawasan Tengah Indonesia, 

selain Makassar. Masuknya pihak luar yang kemudian berinteraksi dengan 

masyarakat lokal akan berimplikasi pada kondisi sosial, baik berkaitan dengan 

struktur sosial maupun nilai budaya. Demikian pula, putra-putri daerah lokal yang 

kembali dari rantau untuk studi, membawa nilai-nilai dan pengalamannya turut 

mewarnai kondisi sosial sekitarnya. Ditambah lagi dengan masyarakat Gorontalo 

yang cukup dinamis dan terbuka sehingga menjadikan Kota Gorontalo terus 

berkembang ke arah struktur masyarakat yang lebih kompleks. Walau demikian, di 
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wilayah ini konflik sosial tidak pernah terjadi karena masyarakat lokal cukup 

bersahaja, juga karena faktor kesamaan identitas sebagai muslim yang menjadi 

kohesi sosial masyarakatnya.
 34

 

Diferensiasi sosial keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, Wahdah 

Islamiyah, Salafi, dan lain-lain, justru lebih mendorong semangat keagamaan 

masyarakat di kota ini. Pengajian tumbuh subur dalam beragam kelompok 

keagamaan tersebut. Menariknya, praktek tradisi juga masih terpelihara dengan baik 

di masyarakat. Dalam pandangan teori fungsional, praktek-praktek tradisi bisa 

bertahan, manakala tradisi tersebut fungsional. Ketika tidak lagi berfungsi, maka 

akan hilang dengan sendirinya.
 

Terbukti di daerah ini, praktek-praktek tradisi 

sedemikian kental masih diperpegangi dan dipraktekkan masyarakat, baik dalam 

aktifitas sosial maupun dalam hal ritus keagamaan. 

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kota Gorontalo 

masih sangat mewarnai kultur masyarakatnya, meskipun dalam aspek-aspek tertentu 

ada yang telah berubah. Itulah dinamika sosial yang terjadi. Seiring dengan 

perubahan sosial yang terjadi, ada budaya yang memudar bahkan hilang sama sekali. 

Dahulu misalnya, toko-toko di Kota Gorontalo tutup saat menjelang waktu zuhur 

dan nanti buka kembali setelah shalat Asar. Hal itu disebabkan oleh para pedagang 

pertokoan tersebut didominasi oleh warga keturunan Arab-Gorontalo yang demikian 

fanatik menghargai waktu-waktu shalat.  Budaya ini berlangsung sangat lama dalam 

kehidupan masyarakat Gorontalo. Namun saat ini, hal demikian sudah sangat jarang 

dijumpai. Toko-toko umumnya dibuka sejak pagi dan tutup saat malam hari. 

Perubahan ini boleh jadi dipicu oleh merebaknya sistem kapitalisme modern dalam 

budaya masyarakat Gorontalo. Adanya sistem persaingan bisnis yang semakin 

tajam, sistem pemasaran dan sarana perdagangan yang semakin modern dan juga 

masuknya pedagang-pedagang dari luar, seperti pedagang Bugis, Makassar, Jawa 
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dan China, sehingga memaksa pedagang lokal untuk merubah budayanya. Dan lain 

sebagainya, kondisi sosial budaya masyarakat Gorontalo secara pelan berubah 

mengikuti irama dinamika sosial yang ada.
35

 

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam baik yang sudah berumur tua 

maupun yang baru juga cukup mewarnai kehidupan sosial masyarakat Kota 

Gorontalo. Di sini terdapat 2 pesantren yang sudah cukup tua dan telah melahirkan 

banyak ulama, da>’i  maupun tokoh-tokoh Islam, yaitu Pesantren Al Huda dan 

Pesantren Al Khairat. Di samping itu juga terdapat Institut Agama Islam Negeri 

Sultan Amai Gorontalo, sebuah perguruan tinggi Islam yang lahir sejak tahun 1969. 

Alumni 3 lembaga pendidikan Islam ini telah banyak mewarnai dinamika dakwah di 

Gorontalo selama ini. Di saat sekarang ini pula telah banyak bermunculan sekolah-

sekolah Islam yang dapat dikategorikan sebagai sekolah modern. Selain itu terdapat 

juga beberapa sekolah di bawah yayasan non Islam, seperti Yayasan Katolik dan 

Protestan. 

 Namun di balik kondisi sosial yang telah digambarkan di atas, masyarakat 

Kota Gorontalo cukup kuat bertahan dalam tatanan kehidupan sosial yang ramah, 

bersahaja, memiliki kohesi sosial yang kuat, solidaritas dan gotong-royong. Kultur 

keagamaan yang masih memperpegangi adat-istiadat, tradisi/kearifan lokal juga 

turut memperkuat budaya masyarakat ke arah yang positif. Meskipun harus diakui 

bahwa ancaman-ancaman sosial semisal kapitalisme dan materialisme berusaha 

memaksa masuk dalam tatanan sosial masyarakat, yang menurut pengamatan 

penulis mulai menemukan pintu masuknya.       

 

3. Pemetaan Da’i di Kota Gorontalo 

Hasil pemetaan da’i di Kota Gorontalo dijelaskan melalui tabel di bawah ini: 

                                                 
35

Muhammad Obie, Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo/Sosiolog, wawancara, Gorontalo, 

10 Agustus 2017  



39 
 

 
 

No Nama Umur Pendidikan 

Terakhir 

Berdakwah 

Sejak 

Intensitas 

Dakwah 

/Minggu 

Lingkup Materi 

Dakwah 

Kegiatan Dakwah 

(Selain Dakwah Lisan) 

Afiliasi Organisasi 

Islam 

1 KH. Rasyid 

Kamaru, M.Pd 

58Thn S2  1977 4 kali Hakekat kehidupan 

dan kematian 

Ketua FKAUB 

Guru di pesantren 

Nahdlatul Ulama 

(NU) 

2 KH. Abd. Min 

Mooduto, S.Ag 

61 Thn S1 1995 12-14 kali Sabar, Taqwa, 

Ikhlas & Ibadah 

Ketua MUI Kota 

Gorontalo 

Pimpinan Pondok 

Pesantren alKhairat 

NU 

Alkhairat 

2 H. Muh. Bakari, 

S.Ag 

57Thn S1 1990 10 kali -Kemaslahatan 

umat 

-Muamalah 

-Motivasi amal dan 

ibadah 

Pembinaan Haji  NU 

3 H. Ihsan Salilama, 

S.Ag, M.Pd 

63Thn S2 1981 12-14 kali -Iman 

-Ibadah 

Akhlak 

-Bimbingan Manasik 

-Membina Majelis 

taklim 

Muhammadiyah 

4 KH. Sarmada 

Inaku, S.Ag 

59Thn S1 1990an 4 kali -Aqidah 

-Kematian 

-Perkawinan 

-Pengurus NU Provinsi 

-Guru di Pesantren 

 

-NU 

-Al Khairat 

5 H. Syaifuddin 

Mateka, S.Ag 

53Thn S1 1985 15kali -Iman 

-Akhlak 

-Pergaulan remaja 

-Kemasyarakatan 

-Guru Agama 

-Ketua Yayasan 

Persatuan Wanita 

Tarbiyah Islamiyah 

- 

6 H. Suaib Nur 69Thn Alkhairat 1966 3-5 kali Sesuai dengan 

kebutuhan mad’u>  

-Mengajar TPQ 

-Membina Majelis 

Taklim 

Al Khairat 

7 H. Hamzah Husin, 

BA., S.Ag 

73Thn S1 1964 5-6 kali Disesuaikan dengan 

keadaan 

-Imam masjid 

 

NU 

8 H. Hasan T. Aja, 

S.Ag.,M.Hi 

55Thn S2 1981 2 kali -Tauhid 

-Muamalah 

Pengawas Pendidikan NU 
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-Syariah 

-Silaturahim 

-Ukhuwah 

9 Dr. H. Hamdan 

Ladiku, 

S.Ag.,M.Hi 

46thn S3 2006 2 kali -Iman 

-Syariah 

-Kesufian 

-Kepala MTs 

-Ketua Majelis Kajian 

Tauhid Tasauf 

-Pemateri Hikmah Pagi 

RRI 

NU 

10 H. Abd Rahman 

Bahmid, Lc 

39Thn S1 1993 2-10 kali -Aqidah dan 

Akhlak 

-Syariah dan Fiqh 

-Kajian Tafsir 

-Kajian Hadis 

-Anggota DPD RI 

-Ketua MUI Prov. 

-Mengisi Majelis Taklim 

-Kajian-kajian 

Mahasiswa 

NU 

11 H. Ishak Bakari, 

Lc. M.Fil.I 

39Thn S2 2006 5-6 kali -Aqidah 

-Syariah 

-Kajian Fiqh 

-Kajian Syirah 

-Kajian Tafsir 

-Mengajar di Ma’had 

Husain bin ali 

-Narasumber Hikmah 

Pagi RRI 

-Mengisi Kajian di 

Masjid-masjid 

-Membina Majelis 

Taklim 

-Nara Sumber RRI/TVRI 

Wahdah Islamiyah 

12 Dr. H. Arfan 

Tilome 

53Thn S3 1985 2 kali -Aqidah 

-Akhlak 

-Pendidikan Islam 

-Pengurus Masjid 

-Pengurus Baznas 

Provinsi 

-Pengurus Pondok 

Pesantren 

Muhammadiyah 

13 H. Haris Hako, 

S.Ag 

43Thn S1 1998 6-12 kali -Aqidah 

-Hakekat Hidup 

dan Kematian 

-Motivasi Ibadah 

-Sejarah Nabi 

-Mengisi majelis Taklim 

-Pengurus masjid 

NU 

14 H. Iqbal Pakaya, 42Thn S1 2002 10-20 kali -Up date Pengajian rutin di Pemda NU 
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S.Fil.I -Bervariasi sesuai 

keadaan mad’u >  

15 H. Yahya Salilama, 

S.Ag 

41Thn S1 1992 4-6 kali -Takziyah 

-Problematika 

Umat 

-Hari Besar Islam 

-Pembina Panti asuhan 

 

 

Muhammadiyah 

16 H. Lukman Katili, 

M.Fil.I 

45Thn S2 1992 6-10 kali -Hakekat Hidup 

-Hakekat Kematian 

-Syariat/Fiqh 

-Dll 

-Qadli Kab. Bone 

Bolango 

-Membina Mahasiswa 

-Nara Sumber RRI/Tvri 

NU 

17 H. Husni Idrus, 

Lc.M.SI 

34Thn S2 2011 2-7 kali -Aqidah 

-Syariah 

-Akhlak 

-Adat 

-Pembina Majelis 

Taklim 

-Narasumber RRI/TVRI 

-Pembina TPQ 

-Dosen IAIN 

-Dll 

NU 

18 H. Rulyjanto 

Podungge, 

Lc.,M.HI 

39Thn S2 2009 3-4 kali -Syukur 

-Taqwa 

-Kematian 

-Pembina Ma’had IAIN 

Gorontalo 

-Memberi Kajian 

Mahasiswa 

Muhammadiyah 

19 Rahmat Djafar, 

S.Pd.I 

29Thn S1 2014 3 kali -Fiqh Kematian 

(Takziyah) 

-Fiqh Pernikahan 

(Pernikahan) 

-Fiqh Akhlak 

-Guru M.Ts 

-Membina Remaja 

melalui Olah 

Raga/Futsal 

-Gerakan Ayo Menanam 

Muhammadiyah 

20 H. Muh. Rifian 

Panigoro, 

S.Ud.,MA. 

26Thn S2 2007 2-5 Kali Fokus pada materi 

Iman dan Akhlak 

-Guru Ngaji 

-Imam Masjid 

-Mengisi Kajian 

Mahasiswa 

NU 
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4. Pemetaan Mad’u di Kota Gorontalo 

Tabel 51. Hasil Pemetaan Mad’u >  Kota Gorontalo 

Pemetaan 

 

 

 

Keca 

Matan 

Agama 

(%) 

Pendidikan (%) Ekonomi 

(%) 

Pekerjaan  Fasilitas Hiburan 

Penyakit 

Sosial 

Masyarak

at 

Orga

nisasi 
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sl
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im
 

S
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P
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a
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af
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Ju
d
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&
 M
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Kota 

Selatan  

95 5 11 18 50 17 37 63 285 22 - 12 6 17 

Pencurian

, 

Prostitusi

,  

Perseling

kuhan 

NU, 

MU

H, 

WI 

Kota 

Tengan 
95 5 26 11 35 17 35 65 12 9 38 8 - 3 

Judi dan 

Miras, 

CuranMo

r,Penipua

n, KDRT 

NU, 

MU

H, 

WI, 

SAL

AFY 

Dungingi 96 4 69 17 2 - 24 76 - - - - - - 

Pencurian

,Kenakal

an 

Remaja, 

Pembunu

han 

NU, 

MU

H, 

SAL

AFY 

Dumbo 

Raya 
99 1 13 21 7 27 55 45 25 12 - 10 17 - 

MIRAS, 

Pencurian 

NU, 

MU

H, JT 

Sipatana 98 2 41 11 21 - 45 55 18 15 13 - 3 20 
Judi & 

Miras 

NU, 

MU

H 

Kota 

Timur 
97 3 28 21 40 11 34 66 - - - 11 31 4 

Pengania

yaan, 

Pencurian

, KDRT 

NU,

MU

H, Al 

Khair

at 

Kota 

Barat 
99 1 44 20 27 7 64 36 946 780 - 26 - - 

Pengania

yaan, 

Pencurian 

NU, 

MU

H 
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Kota 

Utara 
99 1 46 18 4 31 37 63 8 6 60 - 2 24 

Judi & 

Miras, 

Pengania

yaan, 

Pembunu

han 

NU, 

MU

H 

Hulonthal

angi 
97 3 26 16 52 7 57 43 870 379 - 3 5 - 

Pencurian

, MIRAS 

NU, 

MU

H, JT 

 

B. Pengembangan Dakwah Berbasis Sosio Kultural Mad’u>  di Kota Gorontalo 

Dalam sub ini penulis akan membahas tentang pengembangan dakwah Kota 

Gorontalo berdasarkan hasil pemetaan wilayah dakwah serta kondisi sosio kultur 

mad’u >. Untuk lebih memudahkan pembacaan terhadap pengembangan dakwah Kota 

Gorontalo penulis gambarkan hasil pengembangan tersebut melalui tabel berikut: 
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Tabel 5. Pengembangan Dakwah Kota Gorontalo 
Pengembangan 

Kecamatan 
Deskripsi Sosio Kultural Pendekatan Dakwah Bentuk Dakwah Fokus Kegiatan Dakwah 

Kota Selatan  Pusat ekonomi, bisnis dan 
perdagangan 

 Ekonomi dan uang  menjadi motif 
utama hubungan sosial    

 Modal sosial berupa gotong royong, 
kepedulian, kebersamaan mulai 
hilang 

 Banyak tenaga kerja yang tinggal di 
kos-kosan 

 Di kalangan pekerja dan pebisnis 
tidak ada waktu untuk kegiatan 
dakwah 

 Kultur masyarakat kota sangat 
nampak   

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Irsyad 

 Tadbir 

 Tabligh 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih 
- Mau’izah 
- Nasihah 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan ZIS 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 

 Tablig 
- Khitabah (Media) 
- Kitabah 
- Istisyfa 

Dumbo Raya   Wilayah pesisir dengan mayoritas 
penduduk sebagai nelayan 

  Ekonomi menengah ke bawah 
dan membutuhkan modal usaha 
nelayan 

 Keagamaan; terjadi perubahan 
masyarakat akibat binaan dakwah 
Jamaah Tablig (10 thn terakhir) 
 

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Tathwir 

 Tadbir 

 Tabligh 

 Tathwir : 
- Pemberdayaan Ekonomi 
- Pemberdayaan Lingkungan Hidup 

 Tadbir : 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 
- Pengelolaan Organisasi Masyarakat 

 Tablig 
- Kitabah 

 

Kota Utara   Kohesi sosial masih sangat tinggi 

 Modal sosial seperti kepedulian, 
kebersamaan sangat terpelihara 

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Tadbir 

 Tathwir 

 Irsyad 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 
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 Masyarakat sangat 
memperpegangi adat dan tradisi 

 Kehidupan keagamaan lebih 
bernuansa adat dan tradisi 

 

 Tabligh  Tathwir : 
- Pemberdayaan SDI 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih  

 Tablig 
- Seni Islam 

Kota Barat   Wilayah pinggiran Danau Limboto 

  Persentasi kemiskinan cukup 
tinggi (4 Kel.) 

  Karena factor ekonomi rendah , 
pendidikan juga rendah 

 Sumber  ekonomi kurang 

 Kehidupan keagamaan sangat 
minim 

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Tathwir 

 Tadbir 

 Tabligh 

 Tathwir : 
- Pemberdayaan Ekonomi 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 

 Tabligh 
- Khitabah 

Kota Tengah   Penduduk didominasi oleh para 
pendatang 

  Kultur agraris masih lebih nampak 
daripada kultur industrialis 

 Terjadi asimilasi dan akulturasi  

 Dinamika sosial sangat tinggi 
dipengaruhi oleh keberadaan 2 
universitas 

 Aktifitas dakwah sangat intens 
yang disponsori oleh 3 mesjid 
besar   

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Tadbir 

 Tabligh 

 Tadbir : 
- Pengelolaan Pengelolaan HUZ 
- Pengelolaan ZIS 

 Tabligh 
- Khitabah (Media) 
- Kitabah 

Hulonthalangi  Separuh wilayahnya adalah pesisir 

 Penduduk 100% muslim, namun 
kehidupan keagaamaan sangat 
minim 

 Jumlah penduduk terkecil di Kota 

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Irsyad 

 Tadbir 

 Tathwir 

 Tabligh 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih 

 Tadbir : 
- Pengelolaan MT 
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Gorontalo 

 Terjadi kesenjangan ekonomi di 
masyarakat 

 Kultur masyarakat kota lebih 
dominan 

 

- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 

 Tathwir 
- Pemberdayaan Ekonomi 
- Pemberdayaan Lingkungan Hidup 

 Tablig 
- Khitabah  

Kota Timur  Termasuk wilayah jantung kota 

 Hotel, restoran, mall, 
perkantoran, bank, ruko, banyak 
di wilayah ini 

 Kultur masyarakat kota lebih 
dominan 

 Ekonomi dan uang  menjadi motif 
utama hubungan sosial    

 Tantangan dakwah cukup besar 
(ancaman Narkoba, Miras, 
Prostitusi, kriminalitas dengan 
motif ekonomi, dll.  

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Irsyad 

 Tabligh 

 Tadbir 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Mau’izah 
- Nasihah 

 Tablig 
- Khitabah (Media) 
- Kitabah 
- Istisyfa 

 Tadbir : 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 
- Pengelolaan ZIS 
- Pengelolaan MT 

Dungingi  Kultur masyarakat cenderung 
agraris 

 Memperpegangi adat dan tradisi 

 Tingkat kriminalitas cukup tinggi 
(pembunuhan, tawuran, miras, 
judi) 

 Ekonomi masyarakat menengah 
ke atas 

 Potensi keagamaan cukup baik 
namun belum dikelolah secara 
maximal 

 Ahsan Al Qawl 

 Ahsan Al Amal 

 Tablig 

 Irsyad 

 Tadbir 

 Tablig 
- Khitabah (Media) 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih 
- Mau’izah 
- Nasihah 

 Tadbir : 
- Pengelolaan Masjid 
- Pengelolaan Lembaga Dakwah 
- Pengelolaan ZIS 
- Pengelolaan MT 

Sipatana  Kohesi sosial masih cukup tinggi  Ahsan Al Qawl  Tadbir  Tadbir : 
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 Modal sosial seperti kepedulian, 
kebersamaan sangat terpelihara 

 Pendidikan masyarakat menengah 
ke bawah 

 Masyarakat sangat 
memperpegangi adat dan tradisi 

 Kehidupan keagamaan lebih 
nampak dalam nuansa adat dan 
tradisi  

 Ahsan Al Amal  Tathwir 

 Irsyad 

 Tabligh 

- Pengelolaan MT 
- Pengelolaan Masjid 

 Tathwir : 
- Pemberdayaan SDI 

 Irsyad : 
- Ta’lim 
- Taujih  

 Tablig 
- Kitabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 6. Analisis Perbandingan Dakwah Konvensional dan 

Dakwah Berbasis Sosio Kultural  

No Unsur Dakwah 

 

Model Dakwah 

Konvensional 

Model Dakwah 

Berbasis Sosio Kultur 

1 Subyek Dakwah 

(Dai) 

Dai, Muballig, Ustadz Dai, Muballig, Ustadz, 
Masyarakat 

2 Etos Kerja Dai Top down, monoton, 
tidak ada evaluasi dan 

asustainable 

Bottom up, Aktif 

Partisipatif, Evaluatif 

dan Sustainable 

3 Materi Dakwah Ditentukan oleh Dai Sesuai dengan kondisi 

sosial kultur 

masyarakat 

4 Metode Dakwah Didominasi Metode 

Lisan dan Mau’izah 
Hasanah  

Interaksi sosial 

(Hikmah) dan Dialogis 

(Mujadalah) 

5 Media Dakwah One way media Multi way media 

(sesuai dengan kondisi 

sosio kultur 

masyarakat) 

6 Obyek Dakwah Masyarakat Kondisi Sosio Kultur 

Masyarakat 

7 Target Dakwah Tidak Jelas Masyarakat 

mengetahui, 

merumuskan dan 

memecahkan problem 

sendiri 

8 Pendekatan 

Dakwah 

Dakwah Ahsan al Qawl Dakwah Ahsan al Qawl 
dan lebih 

mengutamakan dakwah 

Ahsan al ‘Amal 

 

 

 



 

V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

1. Pemetaan sosio kultur mad’u >  Kota Gorontalo 

dilakukan pada 3 aspek, yaitu; pemetaan kondisi 

geografi dan demografi wilayah kecamatan se Kota 

Gorontalo, pemetaan da>’i, pemetaan 

kelompok/organisasi Islam  dan pemetaan penyakit 

sosial. Secara geografi wilayah Kota Gorontalo 

merupakan wilayah yang relative komplit, terdiri dari 

dataran, pesisir, pegunungan dan danau. Kondisi 

masyarakatnyapun secara sosial ada yang telah banyak 

dipengaruhi oleh kehidupan kota, ada yang masih 

berpegang pada adat dan tradisi dan ada pula yang 

berada diantara keduanya. Secara demografi kondisi 

mad’u >  Kota Gorontalo sangat bervariasi, baik dari 

segi jumlah penduduk, jenis kelamin, agama, 

pendidikan, pekerjaan serta sarana ibadah dan sarana 

hiburan. Organisasi Islam yang ada di Kota Gorontalo, 

yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Wahdah 

Islamiyah, Salafi dan Jamaah Tablig. 



 

2. Pengembangan dakwah berbasis pemetaan sosio kultur 

mad’u >  di Kota Gorontalo yang meliputi 

pengembangan dakwah pada aspek pendekatan, 

bentuk, dan focus kegiatan dakwah dapat disimpulkan 

sebagai berikut; pada aspek pendekatan dakwah secara 

keseluruhan diketahui menggunakan pendekatan ahsan 

al qawl dan ahsan amal. Pada aspek bentuk-bentuk 

dakwah diperoleh hasil yang bervariasi di masing-

masing kecamatan. Secara umum bentuk-bentuk 

dakwah tersebut ialah; tablig, irsyad, tadbir dan 

tathwir. Sedangkan pada aspek focus kegiatan dakwah 

juga bervariasi untuk setiap kecamatannya. Secara 

umum untuk wilayah Kota Gorontalo, focus 

dakwahnya meliputi; ta’lim, taujih, mau’izah, nasihah 

(bentuk irsyad), pengelolaan masjid, pengelolaan 

Majelis Taklim, pengelolaan ZIS, pengelolaan 

Lembaga Dakwah, pengelolaan organisasi masyarakat, 

dan pengelolaan HUZ (bentuk tadbir), pemberdayaan 

ekonomi, pemberdayaan lingkungan hidup dan 

pemberdayaan SDI (bentuk tathwir), dan khitabah 

ta’tsiriyyah, khitabah diniyyah, kitabah dan seni Islam 

(bentuk tablig).     



 

B. Implikasi Penelitian   

1. Para cendekiawan, akademisi, terutama yang 

memiliki bidang keilmuwan Sosiologi, Budaya 

dan Antropologi seharusnya turut melibatkan diri 

dalam pengurusan dakwah. Dakwah benar-benar 

tidak akan menemukan efek maksimal tanpa 

didasari analisis sosio kultur masyarakat yang 

didakwahi. Dakwah bukan saja urusan mereka 

yang berilmu agama saja. 

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi, organisasi 

Islam dan lembaga-lembaga dakwah perlu 

melakukan pemetaan dakwah untuk mengetahui 

kondisi sosio kultur mad’u >  sehingga perencanaan 

dakwah akan lebih tepat dan efektif. 

3. Lembaga-lembaga dakwah  seharusnya memiliki 

dokumen pemetaan mad’u>  yang meliputi kondisi 

geografi, demografi, sosio kultur, dan analisis 

penyakit sosial dan kerawanan sosial mad’u >  untuk 

menjadi pedoman dan rujukan perencanaan dan 

pelaksanaan dakwah. 

4. Para da>’i  seharusnya lebih mem-profesional-kan diri 

dalam melakukan dakwah. Profesionalisme da>’i  



 

tercermin pada penguasaan mad’u >, perencanaan 

dakwah, penyesuaian strategi/metode dakwah dan 

melakukan evaluasi terhadap kerja dakwah. 
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