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Abstrak 

QS al-Nisa’ ;ϰͿ ayat ϯ ŵeŶiŵbulkaŶ pertaŶyaaŶ apakah bisa 
keluarga poligami menjadi keluarga sakinah? Tulisan ini berupaya 

memberikan kontribusi atas tujuan tersebut dengan membatasi telaah 

pada semangat bahasa Alquran, merumuskan konsep sistem nilainya 

dan melacak sejarah kehidupan sosial masyarakat yang terjadi pada 

saat itu dan saat ini di Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa 

poligami adalah solusi saat jumlah wanita lebih banyak, 3 syarat dalam 

undang-undang pernikahan di Indonesia bukan syarat syah poligami. 

Pemikiran kontemporer dan praktek lapangan dalam menafsirkan ayat 

poligami sebagai ayat yang terkait dengan ayat 1 (takwa) yang 

bermuara pada sakinah. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa 

sakinah ditemukan dengan memilih istri yang cantik dan muda, 

sakinah terkadang timbul ketidak harmonisan, seperti yang terjadi 

pada keluarga Nabi Muhammad. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa 

dalam poligami Nabi dan praktek poligami di Indonesia, sakinah dalam 

poligami dapat terwujud selama bertakwa kepada Allah.
 
 

 

Abstract 

Surah al-Nisa' (4) verse 3 raises the question whether a polygamous 

family can be a happy (sakinah) family? This paper seeks to contribute 

on these objectives by limiting the study to the spirit of the language of 

the Quran, formulating the concept of valuing system and tracking the 

history of social life occurred at that time and in Indonesia today. This 

paper found out that polygamy is the solution when women are more 

than men, three requirements of polygamy in Indonesian laws of 

marriage are not a legitimate requirements of polygamy. 

Contemporary thinking and practice in interpreting Quran verses about 

polygamy as the verse related to the verse 1 (taqwa/piety) which will 

lead to the happiness. This study also found out that sakinah can be 

found by selecting a beautiful and young wife, sakinah sometimes 

raises disharmony, as happened to the family of the Prophet 

Muhammad. The conclusion of this paper is that the polygamy 

practiced by the Prophet and the practice of polygamy in Indonesia, 

sakinah or happiness in polygamy can be realized over the fear of God. 
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Δمقدم 
 ΔيϷل اϭر حϭ3البحث يد  ϡΎم هΎϘل حثΎضرة البΎمن مح ϡϬϠء. البحث مΎرة النسϭمن س

المحΎضرين فϰ الجΎمعΔ سϭمطرى الشمΎليΔ كϠيΔ الممرضϭ .Δيسر البΎحث كمترجϡ كتΏ التΎϔسير 
انسϔراسي الΎϬدف المϬϠمي ϷيΕΎ الϘران عن رϱ السكينΔ لϠشيخ المتϭلي الشعراϭ ϱϭكΎتΏ تϔسير 

في تعدد الزϭجΕΎ. إن الϘرن بمΎ فيه من تنΎسΏ بين اϷيϭ ΕΎالسϭر Ϸفضل طرϕ لϡϬϔ معΎني 
.ϰلΎدى من الله تعϬل سبل لنيل الϬسϷϭ ϡن الكريرϘال   

ϔسير عندمΎ قد قϡΎ العϠمΎء بΎلإجΎبΔ عن هذا الس΅ال المطرϭح ϭخΎصΔ عϠمΎء الϘϔه ϭالت
تنϭΎلϭا قضيΔ تعدد الزϭجΕΎ. إلا ن الإجΎبΔ تدϭر حϭل المسΎئل الϬϘϔيΔ. مع ن نزϭل الϘرن المجيد 
لϬدايΔ النΎس من الظϠمΕΎ إلϰ النϭر ϭبينΕΎ من الϬدى ϭالϔرقΎن.  ϭن نزϭل الϘرن لحل المشΎكل 

الϬϘϔيΔ. فϬ΅لاء العϠمΎء متϭϘϔن  الاجتمΎعيΔ التي عΎشره النΎس ه ϡن تΎϘل بنسبΔ البحث عن المسΎئل
عϰϠ جϭاز تعدد الزϭجΕΎ إلا ن الϭاقع الإجتمΎعي في إندϭنيسيΎ مΎزال عϰϠ رϱ ع ϰϠن تعدد 
 ΕΎجϭن تعدد الز ϭ .ΎϬفي Δالسكين ϡعد ϰدى إل ϭ  نزاع مستمرϭ ϡΎانخص ϰدى إل ΕΎجϭالز

ΎϬفتنتϭ ΔمϷا ΔϠإند1مشك ΔريϭϬجم Εخرج دϘل ϙذل ϰضف إل . قرار Δمϭالحك ϰين فϔظϭمϠل Ύنيسيϭ
لإبΎحΔ تعدد الزϭجΕΎ بشرϭط لا يتمΎشϰ مع الغΎيΔ الϘصϭى من شريعΔ الله في تعدد الزϭجΕΎ لحل 

.ΔعيΎكل الاجتمΎالمش 
بينمΎ كΎن البΎحث يرى ن مسئΔϠ السكينΔ لا تنϔرد بنϔسΎϬ من اϷمϭر الدينيΔ ك΄سΎس  

Ύن بΎاء كϭس ،ΔمϠسرة المسϷا ϰف Δحث السكينΎالب ϭذة يدعϔكرة الϔذه الϬبϭ .كثر ϭ احدةϭال Δجϭلز
المسϠمين ϭالمسϠمΕΎ إلϰ ف ϡϬن قضيΔ تعدد الزϭجΕΎ في الϘرن الكريϡ لا تتجز من اϷمϭر 

 ΕΎي Δسي في دراسΎسϷفز اΎالحϭ الدافع ϭهذا هϭ .ΔئديΎϘالع .ΕΎيϷا ΏسΎتن ΔϬمن ج ϡن الكريرϘال 
 

 ΕΎجϭلا: تعريف تعدد الزϭحكأϭمΎنيسيϭه في إند 
تعدد الزϭجϭ  ΕΎفي ϭقϭ Εاحد.  زϭجΔكثر من  الرجلن يتزϭج  تعدد الزϭجΕΎتعريف 

 2في الاصطلاح: ن يجمع الرجل تحته اثنتين من النسΎء، ϭ ثلاث ϭ ˱ΎربعΎ˱ من غير مϙϠ اليمين.
ϭنه حلال طيΏ. لϘد نϘل اϷمϡΎ الرازϱ  3حكϡ تعدد الزϭجΕΎ مشرϭع ϭرد به الϘرن.

" :ΕΎجϭتعدد الز ϡل حكϭراء حϷا ،Δذه الآيϬا بϭتمسكϭ Ώاجϭ حΎهر: النكΎالظ ΏΎصح نϷ ϙذلϭ
قϭله }فΎنكحϭا{ مر، ϭظΎهر اϷمر لϭϠجϭ ،Ώϭتمسϙ الشΎفعي في بيΎن انه ليس بϭاجΏ بϭϘله 

}ϡنكΎيم Ε˸˴ك˴Ϡ˴م Ύ˴م ϭ˴˸ ΕΎالم΅من ΕΎن˴ ي˴نك˶ح˴ المحصن ˱لاϭ˸˴ط ϡ˸˵ي˴س˸ت˴ط˶ع˸ م˶نك ϡ͉˸م˴ن لϭ˴{ :ϰلΎله:  4تعϭق ϰال
}ذ˴ل˶˴ϙ ل˶م˴ن˸ خ˴ش˶˴ϰ العنΕ م˶ن˸ك˵˸ϭ˴ ϡن˴ ت˴ص˸ب˶ر˵ϭا˸ خ˴ي˸ر˲ ل͉ك˵˸ϡ{ فحكϡ تعΎلϰ ب΄ن ترϙ النكΎح في هذه الصϭرة 

.Ώاجϭ ل إنهΎϘن ي فضلا عن ،Ώϭنه ليس بمند ϰϠيدل ع ϙذلϭ ،هϠ5خير من فع 
يس الرابطϭ Δمن العϠمΎء من قΎل ب΄ن تعدد الزϭجϭ ΕΎاجΏ. قΎل الحΎج محمد حمد، رئ

الشرعيΔ لϠعϠمΎء ϭالدعΎة بΎلسϭدان، فϰ مΎϘلته: "ϭقد يكϭن ϭاجبΎ˱ لمن كΎن تϭاقΎ˱ لϠنسΎء ϭعنده قدرة 
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عϰϠ الإنϕΎϔ عϠيϬن كمΎ هϭ الحΎل الآن مع كثرة النسΎء، ϭعزϭف الشبΏΎ عن الزϭاج ϭالمستطيعين 
  6عن التعدد."

 ،Ώحلال طي ΕΎجϭتعدد الز ϡن حك حث يرىΎالبϭليس بمن.Ώاجϭلا بϭ ،Ώϭضف  د بل
 ΕΎجϭن تعدد الز ،ϙذل ϰلإل ،ΔعيΎكل الاجتمΎاج. لحل المشϭعن الز ΏΎف الشبϭعزϭ ،ءΎكثرة النس

ي˴ Ύي˴͊˴ΎϬ النΎ͉س˵ اتϭ˵Ϙ͉ا ر˴ب͉ك˵˵ϡ الذ͉˶ϱ خ˴˴Ϙ˴Ϡك˵˸ϡ م˶ن˸ ن˴˸ϔس˳ ˴ϭاح˶د˴ة˳ ˴ϭخ˴ϕ˴˴Ϡ هذا مΎقΎله تعΎلϰ في ϭل سϭرة النسΎء. 
 ΎϬ˴˴جϭ˸˴ز ΎϬ˴˸ن˴ ع˴ م˶نΎ˴إ˶ن͉ ا͉لله˴ ك ϡ˴Ύ˴ر˴˸حϷاϭ˴ ˶ن˴ ب˶هϭ˵ء˴لΎ˴ت˴س ϱ˶͉ا ا͉لله˴ الذϭ˵Ϙ͉اتϭ˴ ˱ءΎ˴ن˶سϭ˴ لا ك˴ث˶ير˱اΎ˴ر˶ج Ύ˴مϬ˵˸ب˴ث͉ م˶نϭ˴ ϡ˸˵ي˴˸كϠ

.Ύ˱7ر˴ق˶يب  
 Εل: كثيراϘي ϡلϭ }˱ء˴ن˶س{ لϭϘب΄ن ي ϰϔاكتϭ }˱ء˴ن˶سϭ˴ ˱لا˱ ك˴ث˶يراΎ˴ر˶ج{" :ϱϭالشعرا ϡΎمϷل اΎق

ϔن المϷ ذا؟Ύمثلا في لم Εإذا نظر Εنϭ .ΔثϭنϷقل في العدد من ا نϭن تك رةϭض في كل ذكϭر
حϘل فيه نخل، تجد كϡ ذكرا من النخيل، ϭك ϡنثϰ؟ ستجد ذكرا˱ ϭ اثنين. إذن الΔϠϘ في الذكϭرة 
مϘصϭدة Ϸن الذكر مخصϭ Ώيستطيع الذكر ن يخصΏ آلافΎ، فإذا قΎل الله: }˴ϭب˴ث͉ م˶ن˸˵Ϭم˴Ύ ر˶ج˴Ύلا˱ 

يرا˱{ فΎلذكϭرة هϰ العنصر الذϱ يϔترض ن يكϭن قل كثيرا، فمΎذا عن العنصر الثΎني ϭهϭ ك˴ث˶ 
 8اϷنϭثΔ؟ لابد ن يكϭن كثر."

 Δس السكينΎس نϭ .لΎكثر من الرج ءΎن عدد النس ءΎرة النسϭل سϭ ϰضح الله فϭ دϘل
ϭبϘهميته. فϷ ءΎرة النسϭل سϭ ذكر الله مرتين في ϱى، الذϭϘالت ϰالله لا ي΄تي إلا من ه Δل شريع

 ΔحΎالله إب Δمن بين شريعϭ .ىϭϘالت ΕΎجϭتعدد الز ϡن حك حثΎى البإذن، ر .ΕΎجϭتعدد الز
 ،Ώحلال طيϭ عϭلمشر ΔعيΎكل الاجتمΎل.لحل المشΎء من الرجΎكثرة عدد النس 

 ϡرق Ύنيسيϭن في إندϭنΎϘح عند الΎالنك ϰس فΎسϷا Ύم1  Δة 1974سنمرΎح بΎالنك ϭه 
 ϡن رقϭنΎϘن ال احدة. إلاϭ1  Δاج ب΄كثر من   1974سنϭمس يمكن الرجل الزΎالخϭ صل الرابعϔال

ϰلϭϷجته اϭإذن من ز ϰϠل عϭلا، الحصϭ :Δط ثلاثϭشر Εفرϭلكن إذا ت ،Ύنيسيϭة في إندامر. 
ϕيح Ύكم .ΕΎجϭشرة بين الزΎالعدل في المع ،ΎلثΎلاد. ثϭϷاϭ ΕΎجϭزϠل Δاللازم ΔϘϔالن ،ΎنيΎي  ثϔظϭلم

 Δمϭن الحكϭنΎϘل ΎϘفي العمل طب ϡϬئΎر΅س ΔϘافϭم ϰϠا عϭϠخرى إذا حص ةاج من امرϭالز Δمϭالحك
 ϡ10رق Δ1983سن  ϭ45  Δ1990سن. 

عرقل تعدد الزϭجΕΎ فϰ إندϭنيسيϭ Ύلايϭافϕ الΔϘϔ رى البΎحث ن هذه الشرϭط الثلاثΔ ت
. لحل المشΎكل الاجتمΎعيΔتعدد الزϭجΕΎ شرϭعيΔ إبΎحΔ الإسلامي ϭلاسيمΎ الϠϔسΔϔ الإسلاميΔ في م

إذ شرϭط النكΎح لϠزϭجΔ اϭϷلي ϭلϠزϭجΔ الثΎنيΔ هي نϔس الشرϭط. سيϡϭϘ البΎحث لϠنΎϘش هذه 
Δراء الثلاثϷا . 

هل الإذن من زϭجته اϭϷلϰ شرط من شرϭط ϭ أ، الحصϭل عϠى إذن من زϭجته الأϭلى. 
رط ϭلا ϭاجΏ. هل است΄ذن النبϰ حين راد الزϭاج بΎلثΎنيϭ ΔاجΏ من ϭجΏϭ النكΎح؟ إنه ليس ش

ϭالثΎلثϭ Δالرابعϭ Δ بΎلϔتΎة ϭ الممϭϠكΔ؟ فΎلإجΎبΔ: لا. ϱ لايست΄ذن النبي زϭجΎته السΎبΕΎϘ حين راد 
 ،ΔبطيϘال ϡح مريΎراد النبي نك حين Δصϔحϭ ΔئشΎع Εد غضبϘلدليل، لΎدة. بΎب΄ن خلا الزي ΕرΎغ

ذه الحΎدثΔ معرϭف في الϘرن الكريϭ ϡسمي هذه الحΎدثΔ بΎسمه ϭهϭ سϭرة ϭه بΎϬ رسϭل الله.
.ϡالتحري 
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"  :ϱل الطبرΎله، فحر˷مه قϭه لرسϠح ه΅Ύن الله جل˷ ثنΎك ϱفي الحلال الذ ϡϠهل الع فϠاختϭ
 ϰϠع ΎϬحرم ،ΔبطيϘكته الϭϠمم ΔريΎم ϙن ذلΎك :ϡϬل بعضΎϘاجه، فϭز ةΎء مرضΎسه ابتغϔن ϰϠع

ه لا يϘربΎϬ طϠب˱Ύ بذلϙ رضΎ حϔصΔ بنΕ عمر زϭجته، ϷنΎϬ كΎنΕ غΎرΕ ب΄ن خلا بΎϬ نϔسه بيمين ن
.ΎϬفي حجرتϭ ΎϬمϭفي ي ϡ͉Ϡ˴سϭ˴ ˶ي˴˸هϠ˴الله ع ϰ͉Ϡ˴ل الله صϭ9"رس 

 ϡϭي ϡ˵ϭن اليΎكϭ ،Δصϔبه ح Εفبص˵ر ،ΎϬة، فغشيΎفت ϡ͉Ϡ˴سϭ˴ ˶ي˴˸هϠ˴الله ع ϰ͉Ϡ˴ل الله صϭلرس ΕنΎك
فΎϘل رسϭل الله ص˴ϰ͉Ϡ الله ع˴˴Ϡي˸ه˶ ˴ϭس˴ϡ͉Ϡ: "اك˸ت˵مي ع˴Ϡ˴ي͉ ˴ϭلا ت˴ذ˸ك˵ر˶ϱ ل˶ع˴Ύئ˶ش˴˴Δ عΎئشϭ ،ΔكΎنتΎ متظΎهرتين، 

 ϰحت ϡ͉Ϡ˴سϭ˴ ˶ي˴˸هϠ˴الله ع ϰ͉Ϡ˴تزل بنبي˷ الله ص ϡϠف ،ΔئشΎع Εفغضب ،ΔئشΎلع Δصϔح Εفذكر ،"Ε˶˸˴ي˴ر Ύ˴م
 ϭ10ي΄تي جΎريته. حϠف ن لا يϘرب ΎϬبد˱ا، ف΄نزل الله هذه الآيϭ ،Δمره ن يكϔر يمينه،

هل النبي فϰ رفΎهيΔ حين تزϭج ب΄مΕΎϬ الم΅منين؟ Ώ، النϔقΔ اللازمΔ لϠزϭجϭ ΕΎالأϭلاد. 
ي˴ Ύي˴͊˴ΎϬ الن͉ب˶ي͊ ق˵ل˸ اϷحزاΏ.  فΎلإجΎبΔ لا. ϭهذا معرϭف في قصΔ كتبه البΎحث خذا من سϭرة

ت˴˴ΎϬ ف˴ت˴ع˴Ύل˴ي˸ن˴ م˵˴ت͋ع˸ك˵ن͉ ˴ϭس˵˴ر͋ح˸ك˵ن͉ س˴ر˴اح˱Ύ ج˴م˶يلا )( ˴ϭإن˶˸ ك˵ن˸ت˵ن͉ Ϸز˴˸˴ϭاج˶˴ϙ إ˶ن˸ ك˵ن˸ت˵ن͉ ت˵ر˶د˸ن˴ ال˸ح˴ي˴Ύة˴ الد͊ن˸ي˴ϭ˴ Ύز˶ين˴ 
.Ύ˱ج˴˸ر˱ا ع˴ظ˶يم ͉م˶ن˸ك˵ن Ε˶Ύ˴م˵ح˸س˶نϠ˶˸ع˴د͉ ل˴ ˴الد͉ار˴ الآخ˶ر˴ة˴ ف˴إن˶͉ ا͉للهϭ˴ ˵ل˴هϭ˵ر˴سϭ˴ ˴11ت˵ر˶د˸ن˴ ا͉لله  

عϠيه ϭسϡϠ من جل ن عΎئشΔ س΄لϭ  Εذ˵كر ن هذه الآيΔ نزلΕ عϰϠ رسϭل الله صϰϠ الله
رسϭل الله صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ شيئΎ من عرض الدنيΎ، إمΎ زيΎدة في النϭ ،ΔϘϔ غير ذلϙ، فΎعتزل 
رسϭل الله صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ نسΎءه شϬرا، فيمΎ ذكر، ث ϡمره الله ن يخيرهن˷ بين الصبر عϠيه، 

ن يمت͋عϬن˷ ϭيΎϔرقϬن˷ إن لϡ يرضين بΎلذϱ يϘسϭ  ϡالرضΎ بمΎ قسϡ لϬن˷، ϭالعمل بطΎعΔ الله، ϭبين
.ΎϬرتΎغ ΔئشΎع ΕنΎغيرة ك ϙذل Ώن سبΎقيل: كϭ .نϬ12ل 

ϰϠن عرϘال ΏϭϠب΄س ϭ Δاللازم ΔϘϔالن ϰϠع ϡΎϘلات Δجيϭة الزΎس الحيΎف΄س  Ύ˴ة˴ الد͊ن˸يΎ˴ال˸ح˴ي
ه ˴ϭالد͉ار الآخ˶ر˴ة. الإسلاϡ لايϭϔته ا͉لله ˴ϭر˴س˵ϭلالحيΎة الزϭجيΔ تϡΎϘ عϰϠ التϭϘى ϡ مراد ˴ϭز˶ين˴ت˴˴ΎϬ. بل 

ال ϡϬϔن المΎل ϭسيΔϠ لϠحيΎة ϭليس هϭ غΎيΔ. هذا هϭ تنΎسΏ سϭرة النسΎء بسϭرة آل عمران. إن آل 
 ϡله مريΎقΎل من الله. هذا مΎن المϭ ،ىϭϘالت ϰϠع ϡϭϘت ΔمϠسرة المسϷن ا ϰϠاضح عϭ عمران دليل

هذا مΎسيتحدث البΎحث   13ن͉ ا͉لله˴ ي˴ر˸ز˵˵ϕ م˴ن˸ ي˴ش˴Ύء˵ ب˶غ˴ي˸ر˶ ح˶س˴Ώ˳Ύ"بنΕ عمران: "ه˵˴ϭ م˶ن˸ ع˶ن˸د˶ ا͉لله˶ إ˶ 
."Δالتعددي Δجيϭته الزΎل الله في حيϭعند رس Δالسكين" ΏΎصيل في البϔلتΎب 

ضف إلϰ ذلϙ، فإن النكΎح هϭ الذϱ ي΄تي بΎلمΎل، قΎل سبحΎنه ϭتعΎلϰ: إن˶˸ ي˴ك˵ϭن˵ϭا ف˵˴Ϙر˴اء˴ 
ϭقΎل النبϰ المصطϰϔ نϘلا من كتΏΎ جΎمع اϷحΎديث:  14ف˴ض˸Ϡ˶ه˶ ˴ϭا͉لله˵ ˴ϭاس˶ع˲ ع˴Ϡي˶˲ϡ.ي˵غ˸ن˶˶ϡ˵Ϭ ا͉لله˵ م˶ن˸ 

 15تزϭجϭا النسΎء فإنϬن ي΄تين بΎلمΎل.
زϭاج حد لعدϡ قدرته عϰϠ الإنϭ ،ϕΎϔ لعدϡ اثبΎته قΎل بϭ زهرة: "مΎ عϠمن Ύن النبي منع 

  16ذا التحرى عند التعدد."عϰϠ العدالϭ .Δلϡ نعرف حدا من الصحΎب Δمر ن يتحرى ه
                                                           

9
،  Ϯϯ، ج ϮϬϬϬ، مملكة العربية السعودية، مؤسسة الرسالة، تفسير جامع البيان عن تأويل أي القرأنŰمد بن جرير الطبرى،   

 ϰϳϱص 
10

 نفس المرجع  
11

 .Ϯϴ-Ϯϵالأحزاب:  سورة  
12

 251، ص20، ج السابقالمرجع الطبري،   
13

 37سورة آل عمران:   
14

 32سورة الǼور:   
15

 رقم، 174، ص2ج  اūاكم عائشة أخرجه عن 257، ص11، دار الإفتاء المصرية، القاهرة، ججامع الأحاديثالسيوطي،   
 51/39عساكر  وابن، 147، ص9 واŬطيب ج. الشيخين شرط على صحيح: وقال 2679
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 .ΕΎجϭشرة بين الزΎج، العدل في المع ϭبل ه ΕΎجϭط تعدد الزϭالعدل ليس شرط من شر
 ϭ احدةϭال ΔجϭلزΎب Ύجϭن متزΎاء كϭة، سامر ϭ ن رجلاΎاء كϭس، سΎلكل الن Δالكريم ϕخلاϷمن ا

.ΕΎجϭتعدد الز Ύالعدل ليسϭ ΔϘϔن الن ءΎمϠالع ϕϔد اتϘزهرة: "ل ϭب لΎق  ϙلذل ،Δط الصحϭمن شر
يصح الزϭاج ϭيكϭن الشخص آثمΎ عϰϠ الجϭر ϭعدϡ الϘيϡΎ بتكΎليف الزϭاج. ϭإنمΎ لϡ يحكمϭا بϔسΎد 

  17العϘد."
 :ϱل الرازΎل الله قΎقسط الرجل إذا عدل، ق لΎϘط العدل، يΎقسϷرحمه الله: ا ϱاحدϭل الΎق

الϘسط العدل ϭالنصΔϔ، قΎل تعΎلϰ: }ك˵ϭن˵ϭا˸ ق˴ϭ͉ام˶ين˴ ϭ 18تعΎلϭ˴{ :ϰق˴˸س˶ط˵ϭا˸ إن˶͉ الله ي˵ح˶Ώ͊ المϘسطين{
  20قΎل الزجΎج: ϭصل قسط ϭقسط جميعΎ من الϘسط ϭهϭ النصيΏ. 19بΎلϘسط{

فϰ هذه اϷيΕΎ لϘد مدح الله المϘسطين العدل، ϭمره به في كل ش΄ن من ش΅ϭن الحيΎة. بل 
ق˴˸ر˴˵Ώ ل˶Ϡت͉˸ϭ˴Ϙى ˴ϭاتϭ˵Ϙ͉ا ا͉لله˴ إن˶͉ ا͉لله˴ خ˴ب˶ير˲ ب˶م˴Ύ  اع˸د˶ل˵ϭا ه˵ϭ˴ قΎل في ي Δخرى ع ϰϠن العدل ϭسيΔϠ لϠتϭϘى: 

 21ت˴ع˸م˴ϭ˵Ϡن˴.
ΕΎجϭبتعدد الز ϭ احدةϭال ΔجϭلزΎب Ύجϭن متزΎاء كϭالعدل س Δهمي في ϱل الطبرΎق :

".ϙيمين ΕكϠم Ύاحدة، فمϭ ن لا تعدل في Εϔإن خϭ ،"احدةϭا فϭلا تعدل ϡتϔل: "فإن خϭϘهذا  22"ي
ϰϠاحدة. دليل عϭال ϰف ϰحت ΏϭϠن العدل مط  
 

 Δر في الأيΎالأفك :ΎنيΎ3ث ΕΎجϭفى تعدد الز Δء عن السكينΎرة النسϭمن س 
 ΔيϷهي ا ΕΎجϭتعدد الز Δل قضيϭΎالتي تتن ΔرآنيϘال ΕΎى  3من الآير Ύء. مΎرة النسϭمن س

ϰف Δل السكينϭء حΎمϠالع  Δي سيرϔعند ت ϱالطبر ϡΎل الإمΎ؟ قΕΎجϭء:  3تعدد الزΎرة النسϭمن س
"فكمΎ خϔتϡ في اليتΎمϰ، فكذلϙ فتخϭفϭا في النسΎء ن ت˴ز˸ن˵ϭا بϬن، ϭلكن انكحϭا مΎ طΏΎ لكϡ من 

فΎلسكينΔ عند الإمϡΎ الطبرϱ في النكΎح، سϭاء كΎن النكΎح بΎلϭاحدة ϭ بϷΎكثر، Ϸن  23النسΎء."
سϔراسي الΎϬدف المϬϠمϰ: "النكΎح النكΎح حلال ϭالزنΎ حراϭ .ϡهذا مΎكتبه البΎحث فϰ كتΎبه تϔسير ان

سϭاء كΎن بΎلϭاحدة ϭ ب΄كثر ليس من مر مخيف، بل نه من شريعΔ الله التي لابد من ن نحترمه 
.Δمنزل ϰϠع ϰ24ف  

                                                                                                                                                               
16

   ،ǽمد أبو زهرŰ دار الفكر العربي، القاهرة، الأحوال الشخصيةألإمام ،ϭϵϱϬ ص ،ϵϰ. 
17

   ،ǽص المرجع السابقأبو زهر ،ϵϭ . 
18

 9: سورة اūجرات  
19

 135: سورة الǼساء  
20

 45، ص5، ج المرجع السابقالرازي،   
21

 8سورة المائدة:   
22

 ϱϯϵ، صϳج ، المرجع السابقالطبري،   
23

  نفس المرجع  
24

  89، صϱ ،ϮϬϭϱميدان، دوتا أزهر، ط ،تفسير إنسفراسىزين العارفين،   
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 Ύر مع العدل، ف΄ينمϭتد Δن السكين ϰن إلΎيذهب ϱالراز ϡΎالإمϭ ϱالزمخشر ϡΎن الإمΎك Ύبينم
ϭر حϭل اϷخلاϕ الكريمϭ .Δمن بينΎϬ العدل. العدل بين فΎلسكينΔ تد ϭ25جدتϡ العدل فعϠيكϡ به.

 اϭϷلاد ϭالبنΕΎ، العدل بين العمل ϭاϷسرة، ϭالعدل بين الزϭجϭ ΔاϷخرى.
بينمΎ كΎن الإمϡΎ الشعراϱϭ يϭϘل في تϔسيره الشعراϱϭ عن هميΔ التϭϘى ϭالعدل في 

به، فلا ت΄خذ الحكϡ، بإبΎحΔ المعΎشرة الزϭجيϭ" :Δلكن إذا خذΕ الحكϡ، فخذ الحكϡ من كل جϭان
التعدد ثϡ تكف عن الحكϡ بΎلعدالϭ ،Δإلا سينش΄ الϔسΎد في اϷرض، ϭϭل هذا الϔسΎد ن يتشكϙ النΎس 
في حكϡ الله. لمΎذا؟ Ϸنϙ إن خذΕ التعدد، ϭامتنعΕ عن العدالΔ ف΄نΕ تكϭن قد خذΕ شΎϘ من 

ϡΎ التعدد ϭتبتعد ϭتميل عنه لمΎذا؟ Ϸن الحكϭ ،ϡلϡ ت΄خذ الشϕ الآخر ϭهϭ العدل، فΎلنΎس تجنح م
.Δالله في العدال ϡلحك Ύتركϭ الله في التعدد ϡخذا لحك لتعددΎا كثيرا بϭϘس شΎالن 

ϭالمنϬج الإلϬي يج Ώن ي΅خذ كϠه، فϠمΎذا تكره الزϭجΔ التعدد؟ Ϸنϭ ΎϬجد Εن الزϭج إذا 
ϰ الزϭجΔ الجديدة، لذلϙ فلا بد لϠمرة مΎ تزϭج ϭاحدة عϠيΎϬ التΕϔ بكϠيته ϭبخيره ϭببسمته ϭحنΎنه إل

ن تكره زϭاج الرجل عϠيΎϬ بإمرة خرى. إن الذين ي΄خذϭن حكϡ الله في إبΎحΔ التعدد يج Ώن 
يϠزمϭا نϔسϡϬ بحكϡ الله يضΎ في العدالΔ، فإن لϡ تϔعϭϠا فϡϬ يشيعϭن التمرد عϰϠ حكϡ الله، ϭسيجد 

إن فلانΎ تزϭج ب΄خرى ϭهمل اϭϷلϭ ،ϰ ترϭ ϙلاده النΎس حيثيΕΎ لϬذا التمرد، ϭسيΎϘل: انظر، 
لϘد فسر الإمϡΎ الشعراϱϭ السكينΔ بΎلعدل. ف΄ينمϭ Ύجدتϡ  26دϭن رعΎيϭ Δاتجه إلϰ الزϭجΔ الجديدة.

 .ϱالرازϭ ،ϱل الزمخشرΎق Ύبه، كم ϡيكϠالعدل فع 
ϱ يϭ ϡΎϘبعد العرض لϬذه الآراء كϭ ΎϬϠصل البΎحث إلϰ نتيج Δن السكينΔ في النكΎح الذ

 ϰه Δحث من بين هذه الشريعΎف البΎضϭ .العدل ϰه Δمن بين هذه الشريعϭ ،الله Δشريع ϰϠع
 التϭϘى الذϱ قΎل الله تعΎلϰ فϰ بدايΔ سϭرة النسΎء.

 
 

 ثΎلثΎ، السكينΔ عند المϔسرين

. قΎل الزمخشرϭ :ϱيΎϘل: سكن 21المϔسرϭن السكينΔ عند تϔسيرهϡ لسϭرة الر ϡϭيΔ  يرى
ϭمنه السكن. ϭهϭ الإلف المسكϭن إليه. فعل  -Ύل إليه، كϭϘلϡϬ: انϘطع إليه، ϭاطم΄ن إليه إليه، إذا م

قΎل الإمϡΎ الرازϱ عن السكينΔ: }لت˷˴س˸ك˵ن˵ϭا˸ إل˶˴ي˸˴ΎϬ{ يعني ن الجنسين الحيين  27بمعنϰ مϔعϭل.
لΔ الثΎلثΔ: يΎϘل المختϔϠين لا يسكن حدهمΎ إلϰ الآخر ϱ لا تثبΕ نϔسه معه ϭلا يميل قϠبه إليه. المس΄

سكن إليه لϠسكϭن الϠϘبي ϭيΎϘل سكن عنده لϠسكϭن الجسمΎني، Ϸن كϠمΔ عند جΎءΕ لظرف المكΎن 
.ΏϭϠϘϠهي لϭ ΔيΎغϠل ϰإلϭ ϡΎللأجس ϙذلϭ28 .Ύهϭϔت΄لϭ "ΎϬا إليϭطي: "لتسكنϭل السيΎ29ق 

                                                           
25

 ،374، ص 1، ج ϮϬϬϲ، بيروت، دار الكتب العلمية، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلعمر بن Űمد الزűشرى،   
 ϱϬ،ص ϱالرازي: ج

26
 2001، ص 4، ج المرجع السابق، يشعراو ال  

27
 243، ص 5، ج المرجع السابقالزűشري،   

28
 225، ص 12، ج المرجع السابقالرازي،   

29
، القاهرة، دار تفسير الجلالين،  1990،جلال الدين Űمد بن أحمد المحلي و جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  

 441،  صالمǼار
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}...ΎϬ˴˸ا إل˶˴يϭلتسكن{ :ϰلΎله تعϭقϭ :ϱϭالشعرا ϡΎل الإمΎفي  30ق ΔϠصيϷا ΔϠهذه هي الع
الزϭاج، ϱ: يسكن الزϭجΎن حدهمΎ ل϶خر، ϭالسكن لا يكϭن إلا عن حركΔ، كذلϙ فΎلرجل طϭال 
يϭمه في حركΔ العمل ϭالسعي عϰϠ المعΎش يكدح ϭيتعΏ، فيريد آخر النΎϬر ن يسكن إلϰ م˴ن˸ 

ϭ العطفϭ نΎالحنϭ الس͉ك˴ن Ύجته عندهϭاسيه، فلا يجد غير زϭيϭ في هذا السك˴ن يريحهϭ ،Δالرق
يرتΎح ϭيستعيد نشΎطه لϠعمل في غد. لكن تصϭر إن˸ عΎد الرجل م˵ت˸عبΎ˱ فϡϠ يجد هذا السكن، بل ϭجد 
 ϰمعن ϡϠن˸ تع ةمرϠه. إذن: ينبغي لϭϔ˸˴يه صϠتكد͋ر عϭ ،˱Ύراحته تزيده تعبϭ محل˷ سكنهϭ جتهϭز

 31الس͉ك˴ن هنϭ ،Ύن ت΅دϱ مϬمتΎϬ لتستϘي ϡمϭر الحيΎة.
ن هذه اϷراء يستنبط البΎحث ن السكينΔ هي الميل إليه ϭالانϘطΎع إليه، ϭالاطم΄نΎن إليه، م

ϭالإلف. ϭإذا ضΎف البΎحث مϡϭϬϔ السكينΔ فϰ البΏΎ السΎبϕ، إل ϰن السكينϭ ΔاقعΔ في النكΎح، 
ϭ Δالسكين ΕنΎى. إذا كϭϘالت ϭ العدل ϰه Δمن بين هذه الشريعϭ ،الله Δشريع ϰϠع ϡΎϘي ϱفي الذ Δاقع

النكΎح، فتعدد الزϭجΕΎ سكينΔ لϠنسΎء كΎلزϭجΔ الϭاحدة، الثΎنيϭ Δ الثΎلثϭ Δ الرابعΔ. عدϡ الزϭاج 
دى إلϰ عدϡ السكينΔ لϠنسΎء البΎلغ عدده ϡكثر من الرجΎل. ϭكيف معنϰ السكينΔ فϰ حيΎة النبي 

 الزϭجيΔ بتعدد الزϭجΕΎ؟ 
 

 Δالتعددي Δجيϭته الزΎل الله في حيϭعند رس Δالسكين ،Ύرابع 
 32ث˶ير˱ا.ل˴˴Ϙد˸ ك˴Ύن˴ ل˴ك˵˸ϡ ف˶ي ر˴س˵ϭل˶ ا͉لله˶ س˵˸˴ϭة˲ ح˴س˴ن˴˲Δ ل˶م˴ن˸ ك˴Ύن˴ ي˴ر˸ج˵ϭ ا͉لله˴ ˴ϭال˸ي˴˸ϡ˴ϭ الآخ˶ر˴ ˴ϭذ˴ك˴ر˴ ا͉لله˴ ك˴ 

 الزϭجيΔ. قبل الحديΕ من هذه اϷيΔ تϡϬϔ عن السكينΔ في مϭϬϔمه الϭاقع تجد فϰ حيΎة  رسϭل الله
أسمΎء زϭجΕΎ عن السكينΔ في مϭϬϔمه الϭاقع تجد فϰ حيΎة  رسϭل الله الزϭجيΔ جدير بΎلبΎحث ذكر 

Ύعمرهϭ ΏلترتيΎب ϡϠسϭ يهϠى الله عϠد رضي  النبي صϠيϭبن خ Δلي: خديجΎلتΎهي كϭ .اجϭحين الز
 ΎϬالله عن ΎϬجϭتزΔربعين سن ϰهϭ33زمعه رضي الله عن Εدة بنϭس ،ΎϬ34 بي بكر Εبن ΔئشΎع ،

 ΎϬرضي الله عن ϕبكر˱االصدي ΎϬجϭسنين تز Εس ϰهϭ35 ΎϬعمر رضي الله عن Εبن Δصϔح ،

                                                           
30

 21لروم: سورة ا  
31

 11360، ص 18، ج المرجع السابقالشعراوي،   
32

 21الأحزاب:  سورة  
33

ق.هـ. أول من تزوج الرسول من الǼساء. وكان هذا الزواج قبل بعثته. تزوجها وعمرها  ϲϴوُلدت سǼة خديجة بǼت خويلد.   
لم يتزوج عليها حŕ ماتت. أولادǽ مǼها: القاسم وعبدالله وزيǼب ورقية وأم كلثوم وفاطمة.  .أربعون، وكان عمرǽ خمسًا وعشرين

ين أنجب مǼهما رسول الله؛ فأنجب من مارية إبراهيم الذي مات صغيراً وحزن تعتبر خديجة ومارية القبطية الزوجتين الوحيدتين اللت
 .عليه رسول الله. توفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سǼوات بمكة وعمرها خمس وستون عامًا

34
تزوجها الرسول بعد وفاة خديجة  .سودة بǼت زمعة. من فضليات نساء مكة. واسمها سودة بǼت زمعة بن قيس بن عبد شمس  

بمكة قبل الهجرة بثلاث سǼوات. كانت متزوجة قبل الرسول من ابن عم لها يدعى السكران بن عمرو. ويذكر أن آية اūجاب 
 .هـ، ولم يǼجب الرسول مǼها ϱϱهـ وقيل ϱϰنزلت Ŀ سودة. توفيت Ŀ شوال سǼة 

35
عة ـ كما تذكر بعض المصادر ـ Ŀ عام ق.هـ. عقد عليها الرسول هي وسودة بǼت زم ϴعائشة بǼت أبي بكر. وُلدت بمكة سǼة   

واحد، إلا أنه دخل بسودة وأجل دخوله بعائشة لصغر سǼها حيǼذاك. وهي الوحيدة بين نساء الرسول الŖ تزوجها بكراً. لم 
 .هـ ودفǼت بالبقيع بالمديǼةϱϴهـ أو ϱϬتǼجب مǼه. توفيت سǼة 
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 ΎϬجϭتسع عشر سنينتز ϰهϭ 36 ΎϬرضي الله عن Δخزيم Εبن Ώزين ، ΎϬجϭثلاثين تزϭ خمس ϰهϭ
Δ37سن ،  ΎϬرضي الله عن Δميϭالمخز Δمي بي Εهند بن ΔمϠس ϡ ΎϬجϭتزΔثلاثين سن ϰهϭ38 ،  ϡ

 ΎϬن رضي الله عنΎيϔبي س Εبن ΔϠرم Δحبيب ΎϬجϭتزΔثلاثين سنϭ ربع  ϰهϭ 39،  Εبن Δيريϭج
 Δيريϭج ϡϠسϭ يهϠالله ع ϰϠل الله صϭرس ΎهΎبرة، فسم ΎϬن اسمΎكϭ رثΎالح ΎϬجϭن تزϭعشر ϰهϭ

Δ40سن ΎϬرضي الله عن ΔلاليϬرث الΎالح Εبن Δنϭميمϭ ، ΎϬجϭتزΔثلاثين سنϭ Εس ϰهϭ41،  Δيϔصϭ
Εبن  ،ΎϬرضي الله عن Ώخط حيي بن ΎϬجϭتزΔعشر سن Δسبع ϰهϭ42 جحش رضي Εبن Ώزينϭ ،

 ،ΎϬالله عن ΎϬجϭتزΔϠة جميهي امرϭ ,Δثلاثين سنϭ Δخمس ϰهϭ43 زيد Εبن ΔنΎف في ريحϠاختϭ .
النضريΔ هل كΎنΕ من زϭجΎته ϡ من إمΎئه؟ فϬ΅لاء نسΎ΅ه المعرϭفΕΎ اللاتي دخل بϬن، مΎ من 

Ϭجϭيتز ϡلϭ ΎϬهن خطب ϡϬل بعضΎقϭ ،خمس ϭ ربع ϭفنح ،ΎϬجϭيتز ϡلϭ ،له ΎϬسϔن Εهبϭ منϭ ،Ύ
ثلاثϭن امرة. ϭهل العϡϠ بسيرته ϭحϭاله لا يعرفϭن هذا، بل ينكرϭنه، ϭالمعرϭف عنده ϡنه بعث 
 ،ΔبيϠالك ϙكذلϭ ،ΎϬجϭيتز ϡلϭ ΎذهΎمنه ف΄ع ΕذΎستعΎف ΎϬليخطب ΎϬيϠفدخل ع ،ΎϬجϭليتز Δنيϭالج ϰإل

                                                           
36

لǼبي بعد عودته من غزوة بدر وعمرها يومئذ عشرون. كانت قبل حفصة بǼت عمر. وُلدت قبل البعثة şمس سǼوات. تزوجها ا  
 .هـ ودفǼت بالمديǼةϮϳهـ وقيل ϰϱهـ أو 41ذلك زوجة ǼŬيس بن خزامة )أو حزافة(. لم يǼجب مǼها الرسول  وماتت سǼة 

37
وتذكر بعض المصادر أنها  زيǼب بǼت خزيمة. أكثر نساء الǼبي براً وإحساناً بالفقراء. ولدت بمكة. تزوجها الرسول  قبل حفصة،  

هـ ولم 4هـ أو ϯبعد حفصة وكانت زوجة عبيدة ابن اūارث أحد شهداء غزوة بدر. لم تدم مع الرسول  طويلًا بل ماتت سǼة 
 .تǼجب مǼه

38
أم سلمة. هي هǼد بǼت أبي أمية. كانت زوجة عبدالله ابن عبدالأسد، ابن عمة الرسول ص، تزوجها الرسول بعد أن مات   

هـ. كان لها من زوجها الأول ابن يدعى سلمة. لم يǼجب مǼها Ŀϰ غزوة أحد وتزوجها عقب وفاة زيǼب بǼت خزيمة سǼة  زوجها
  .هـϲϬوĿ أخرى  ϲϮهـ وĿ رواية ϲϭالرسول. توفيت سǼة 

39
دالله بن جحش هـ بعد أن تǼصَّر زوجها عبيϳهـ. وقيل سǼة ϰرملة بǼت أبي سفيان. تشتهر بأم حبيبة. تزوجها الرسول سǼة   

هـ ϰϮهـ أو ϰϰومات وثبتت هي على الإسلام. أبوها أبو سفيان بن حرب. لم يǼجب مǼها الرسول. توفيت بالمديǼة سǼة 
 .هـϱϵبالشام. وقيل 

40
جويرية بǼت اūارث. وقعت أسيرة Ŀ أيدي المسلمين )ملك يمين( بعد غزوة بني المصطلق. مات عǼها زوجها مسافع بن   

الغزوة، وتزوجها الرسول بعد أن أعتقها. وكان زواجها خيراً وبركة على بقية نساء بني المصطلق اللائي أسرن Ŀ صفوان Ŀ نفس 
 .هـϱϬهـ وقيل سǼة ϱϲهذǽ الغزوة ولم يǼجب الرسول مǼها وتوفيت سǼة 

41
فتوĿ عǼها. زوَّجها العباس  ميمونة بǼت اūارث. كانت زوجة لمسعود بن عمرو الثقفي ففارقها ثم تزوجت أبا رهم بن عبدالعزى  

 .هـ، بمكان يدعى سرف قرب التǼعيم. وكانت آخر زوجات الرسول ϳبن عبدالمطلب من الرسول  Ŀ عمرة القضاء بمكة سǼة 
هـ. قيل: إنها المرأة الŖ نزلت فيها الآية ƃ وامرأة مؤمǼة إن وهبت نفسها للǼبي إن أراد ϲϲو ϯϵو ϲϭهـ وقيل ϱϭتوفيت سǼة 

 .ϱϬن يستǼكحها خالصة لك من دون المؤمǼين Ƃ الأحزاب: الǼبي أ
42

كانت قبله زوجة لسلام بن مِشكم القرظي   .صفيّة بǼت حُيَيّ بن أخطب. أبوها سيد بني الǼضير )قبيلة يهودية( تزوجها الرسول  
 .هـϱϮهـ وĿ أخرى ϯϲرواية هـ وϱϬ Ŀفطلقها ثم لكǼانة بن الربيع الǼضري الذي مات يوم خيبر. لم يǼجب مǼها  وماتت سǼة 

43
زيǼب بǼت جحش. ابǼة عمة الرسول أميمة بǼت عبدالمطلب. كانت قبل زواجها من الرسول زوجة لزيد بن حارثة )موń رسول   

الله(. أمرǽ اūق تبارك وتعاń بتطليقها من زيد وزواجه هو مǼها ليقر مبدأ عدم التبني، وكانت تفخر بأن الله هو الذي زوجها من 
 .هـ ϮϬالرسول  من دون بقية نسائه. لم يǼجب مǼها  ودفǼت بالبقيع بالمديǼة سǼة 



(زين العارفين)  ...السكينة في الحياة الزوجية  9 

 

 

ي رى بكشحΎϬ بيΎضΎ˱ فϡϠ يدخل بϭ ،ΎϬالتي ϭهبΕ نϔسΎϬ له فزϭجΎϬ غيره عϰϠ سϭر ϭكذلϙ الت
 44الϘرآن، ϭهذا هϭ المحϭϔظ.

مΎريΔ الϘبطيΔ. اسمΎϬ مΎريΔ بنΕ شمعϭن الϘبطيΔ. امرة من قبط مصر، هداهΎ المϭϘقس  
 Δخرى كثيرة سن Ύل الله مع هدايϭرس ϰنج7إلϭ اليمين ϙϠبم Ύل يط΅هϭن الرسΎله هـ، ك Εب

. ³إبراهيϡ الذϱ مΕΎ صغيرا ϭحزن عϠيه الرسϭل حزن˱Ύ شديد˱ا. سϠمΕ مΎريΔ ثϡ تزϭجΎϬ رسϭل الله 
 Δعمر سن Δفي خلاف Εفيϭ45.هـ 16ت 

من هذه اϷسمΎء ϭالعمر ثنΎء الزϭاج تتضح لϠبΎحث ن النبي تزϭج ب΄مΕΎϬ الم΅منين 
Ύلغ من العمر مΎ بين سΕ إلϰ اϷربعين، الجميلاϭ  Εجمل ϭالحسنΕΎ )إلا السϭدة كبيرة الجسϡ( الب

 Εته الجميلاΎجϭز Ώن النبي يح اضحϭ هذا دليلϭ .ΕΎالثلاثينϭ ΕΎبين العشرينΎن مϬمعظمϭ
 .Δالسكين ϰدى إل Ύل ممϭالرس Ώد من ΔبΎشϭ ΔϠمرة جميΎاج بϭلزΎف .ΔϠرم ΕنΎإن كϭ ΕΎبΎالشϭ

بي لا يتزϭج من جل الشϭϬة. رى البΎحث  ϭهذا الرى يخΎلف اϷراء المنتشرة فϰ إندϭنيسي Ύن الن
إن الشϭϬة إذا ϭضع في مϭضعه الحلال حلال. ϭالحلال من الدين ϭالشريعϭ ΔالتϭϘى. ϭفϰ الحلال 
بركϭ ΔسكينΔ. من هذه الحΎدثΔ استنبط البΎحث ن السكينΔ تبد بΎلجمΎل ثϡ النسϭ Ώالعرض، بعد 

 رة ϭنسبϭ ΎϬعرضΎϬ.  تϭϘى الله )الدين(. ϭالإسلاϡ لا يرفض جمΎل الم
 Δالتعددي Δجيϭل الله الزϭة  رسΎحث عن حيΎإذا نظر البϡحث  من القرأن الكريΎفسيجد الب

سϭرة التحريϡ اϷيΔ الاϭلي سΎبΔϘ الذكر. يϡϬϔ البΎحث ن هذه اϷيΔ تصϭر عن السكينΔ بمϭϬϔمه 
الϭاقع. إن السكينΔ قد تحدث فيه خلاف ϭنزاع. بل قد تحدث فيه م Ύدى إلϰ طلاϕ. هذا مΎقΎله 

ن˸ت˵ن͉ ت˵ر˶د˸ن˴ ال˸ح˴ي˴Ύة˴ الد͊ن˸ي˴ϭ˴ Ύز˶ين˴ت˴˴ΎϬ ف˴ت˴ع˴Ύلي˴˸ن˴ م˵˴ت͋ع˸ك˵ن͉ تعΎلϰ لرسϭله محمد: ي˴ Ύي˴͊˴ΎϬ الن͉ب˶ي͊ ق˵ل˸ Ϸز˴˸˴ϭاج˶˴ϙ إن˶˸ ك˵ 
  ϭ˴46س˵˴ر͋ح˸ك˵ن͉ س˴ر˴اح˱Ύ ج˴م˶يلا.

قΎل الحسن ϭق˴تΎدة: خيرهن˷ بين الدنيϭ Ύالآخرة ϭالجنϭ ΔالنΎر، في شيء كن˷ ردنه من 
ϭمئذ تسع نسϭة، خمس من الدنيϭ ،ΎقΎل عكرمΔ: في غيرة كΎنΕ غΎرتΎϬ عΎئشϭ ،ΔكΎن تحته ي

 ،Δ͉مي بي Εبن ΔمϠس ϡ˷ϭ ،Δزمع Εدة بنϭسϭ ،نΎيϔبي س Εبن Δحبيب ϡ˷ϭ ،Δصϔحϭ ،ΔئشΎق˵ر˴يش: ع
 ،ΔسديϷجحش ا Εبن Ώزينϭ ،ΔلاليϬرث الΎالح Εبن Δنϭميمϭ ،Δح˵يي˷ الخ˴يبري Δابن Δيϔتحته ص ΕنΎكϭ

ΎمϠف ،ΔئشΎبع بدϭ ،ϕϠرث من بني المصطΎالح Εبن Δيريϭ˴˵جϭ  ،الدار الآخرةϭ لهϭرسϭ الله ΕرΎاخت
ر˵ئي الϔرح في ϭجه رسϭل الله صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ، فتتΎبعن كϬϠن˷ عϰϠ ذلϭ ،ϙاخترن الله ϭرسϭله 

 ϭ47الدار الآخرة.
رى البΎحث كمΎ اتΕϘϔ عϠيه الرϭايΕΎ ع ϰϠن تخيير النبي صϰϠ الله عϠيه ϭس ϡϠزϭاجه 

 ϰϠعصمته ع ϰϠن عϬئΎϘإبϭ نϬϘيϠء بين تطΎنسϠل ΔلحΎة صϭن يكن˷ قد ϭهϭ نϬيريده من ϱجه الذϭال
في الدين، كΎن بعد حΎدثΔ غضبه من جل ذلϙ الحديث الذ ϱفشته حϔصΔ إلϰ عΎئشϭ ،Δهجره لϬن 

 شϬرا.
ϭاϷيΔ اϭϷلϰ من سϭرة التحريϡ التϰ نϠϘه البΎحث سΎبΎϘ تتحدث كذلϙ عن تظΎهر نسΎء 

يرة.. فϘد شرΏ مرة عسلا عند زينΏ كΎن هدϱ إليϭ ΎϬكΎن النبي عϰϠ الكيد له. ϭاϷمر يتصل بΎلغ

                                                           
44

 102، ص 1، ج 1989، 3مؤسية الرسالة، بيروت، ط ،في هدى خير العباد زاد المعادابن القيم الزوجية،   
45

 .5 ، المكتبة الشاملة، الرياض، دون تاريح، صأمهات المؤمنين في مدرسة النبوةمصطفى الطحان،   
46

 28 الأحزاب: سورة  
47

 252،  ص20ج  ،المرجع السابقالطبري،   
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يحبه، ف΄غرΕ عΎئشΔ به جميع نسΎئه فتظΎهرن عϰϠ الكيد له، حتϰ لا يعϭد إلϰ شرΏ العسل 
 Δالخبيث ΔرائحϠل Δن شديد الكراهΎكϭ ،نϠعϔف Ώشر Ύن ينكرن رائحته مم ϰϠاط΄ن عϭب΄ن ت ،Ύعنده

عϰϠ نϔسه فϠمΎ عϡϠ بكيدهن ϭكذبϬن عϠيه غضΏ فΎمتنع عن شرΏ ذلϙ العسل عندهϭ Ύحر˷مه 
 48عϠيϬن كϬϠن.

 Δصϔح Ώن سببه غضΎكϭ ،ΔبطيϘال ΔريΎم ϡتحري ΔدثΎفي ح Δصϔمع ح ΔئشΎع Ε΄اطϭتϭ
لاجتمΎعه )ϱ بمΎريΔ( بΎϬ في بيتΎϬ فΎسترضΎهΎ بتحريϡ مΎريΔ عϠيه ϭمره Ύن تكتϡ الخبر ف΄فشته 

 Ύي" :ϰلΎل الله تعϭنزل ق ΎمϬفيϭ ..ΔئشΎلع ϙاجϭز ΕΎتبتغي مرض ϙحل˷ الله ل Ύم ϡتحر ϡ˴النبي ل ΎϬي
 ϰسر النبي إل إذϭ .ϡالحكي ϡيϠالع ϭهϭ ϡلاكϭالله مϭ ϡنكΎيم ΔϠتح ϡقد فرض الله لك .ϡر رحيϭϔالله غϭ
بعض زϭاجه حديثΎ فϠمΎ نب΄Ε به ϭظϬره الله عϠيه عر˷ف بعضه ϭعرض عن بعض، فϠم˷Ύ نب˷΄هΎ به 

قΎل نب˷΄ني العϠيϡ الخبير. إن تتϭبΎ إلϰ الله فϘد صغΕ قϭϠبكمϭ Ύإن ت˴ظΎهرا عϠيه قΎلΕ: من نب΄ϙ هذا 
فإن˷ الله هϭ مϭلاه ϭجبريل ϭصΎلح الم΅منين ϭالملائكΔ بعد ذلϙ ظϬير. عسϰ ربه إن طϘ˷Ϡكن ن 

 49يبدله زϭاجΎ خيرا منكن مسϠمΕΎ م΅منΕΎ قΎنتΕΎ تΎئبΕΎ عΎبداΕ سΎئحΕΎ ثيبϭ ΕΎبكΎرا".
ΕΎ )التحريϭ ϡاϷحزاΏ( تتضح كيف كΎنΕ الحيΎة الزϭجيΔ في سرة رسϭل من هذه اϷي

الله، إن السكينΔ قد تحدث فيΎϬ خلاف ϭنزاع، ϭحتϰ لϘد راد الرسϭل ن يطϕϠ إحدى زϭجΎته. 
 ϰرار إلϔلΎب ΕΎالنزاعϭ ΕΎمن الخلاف ΎϬفي Ύاج، بمϭالز ΔϠل الله مشكϭكيف حل رس ،ϙمن ذل ϡهϷاϭ

  الله ϭالدار الآخرة.
نϠϘه البΎحث لاحΎϘ لϠدليل عϰϠ ان السكينΔ التϰ عΎشΎϬ  التϰالأحΎديث ϭالسيرة النبϭيϭ Δمن 

:ΕΎن الخلافϬبين Ώء. تنشΎئر النسΎه مثل س΅Ύنسϭ .Εϭئر البيΎاجه فيه مثل سϭزϭ النبي  
 ΔئشΎفيه ع Ώل الله كن حزبين: حزϭء رسΎإن نس :ΎϬرضي الله عن ΔئشΎل السيدة عϭϘت

ϭ دةϭسϭ ΔصϔحϭϡϠسϭ يهϠالله ع ϰϠء النبي صΎئر نسΎسϭ ΔمϠس ϡ الآخر فيه Ώالحزϭ .Δيϔ50ص . 
يϘدمϭن هدايΎهϡ لرسϭل الله في بيتϭ-  .ΎϬقد عϠمϭا حΏ رسϭل الله عΎئشϭ-ΔكΎن المسϠمϭن 

 :ΎϬل لΎϘف ϙفي ذل ΔطمΎمته ابنته فϠكϭ .ΔمϠس ϡ متهϠد كϘلϭ .ΕΎخريϷئه اΎمبعث غيرة نس ϙن ذلΎكϭ
حبين م ΎحΏ؟" قΎلΕ: "بϰϠ." قΎل: "ف΄حبي هذه." ϭخيرا كϠمته زينΏ بنΕ جحش "يΎ بني Δلا ت

ϭقΎلΕ: "إن نسΎءϙ ينشدنϙ العدل في بن Εبي قحΎفϭ ،ΔرفعΕ صϭتΎϬ حتϰ تنϭΎلΕ عΎئشϭ Δهي 
 ϰإل ϡϠسϭ يهϠالله ع ϰϠل الله صϭفنظر رس .ΎϬسكتت ϰحت Ώزين ϰϠع ΔئشΎع Εردϭ ،"ΎϬعدة فسبتΎق

 ΎϬل: "إنΎقϭ ΔئشΎبي بكر."ع Δ51ابن 
رى البΎحث مثل مΎ ره مصطϰϔ الطحΎن: "كΎن بΎلامكΎن ن تبϰϘ هذه اϷحΎديث من 
سرار البيϭ ،Εϭلكن الرسϭل صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ تحدث بϭ ،ΎϬتنΎقΎϬϠ عنه الرϭاة، ϭلسΎن الحΎل 

تنشΏ بينϬن  يϭϘل: إن البيΕ النبϱϭ المتعدد الزϭجΕΎ مثل سΎئر البيϭ ،ΕϭنسΎ΅ه مثل سΎئر النسΎء،

                                                           
48

 .6، ص المرجع السابقمصطفى الطحان،   
49

 .ϭ- ϱسورة التحريم:   
50

 .50، ص 23، ج 1983الموصل،  واūكم، العلوم ، مكتبةالكبير ، المعجمالطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان  

51
 .105، ص 4، ج 2002لبǼان،  حزم، ابن ، دارومسلم البخاري الصحيحين بين الجمعاūميدي،  فتوح بن Űمد  
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 Ώن ترغϬاحدة منϭ النبي كل ΏϠق ϰϠيتزاحمن عϭ ،ϙذا ϭ ϕريϔيتحزبن مع هذا الϭ ΕΎالخلاف
  52بΎمتلاكه."

 ϭ غريزة Δجيϭل. الغيرة الزϭالرس Εبي ϰف Δجيϭحث الغيرة الزΎيجد الب Δيϭمن السيرة النب
ϭلئن كΎن زϭاج النبي عΎطΔϔ في الرجΎل ϭالنسΎء، ϭهي فيϬن شد ϭلاسيمΎ إذا تعددن عند الرجل. 

صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ كϬϠن يغرن من عΎئشΔ لعϠمϬن ب΄نΎϬ اϷحΏ إليه، فϬϠي كΎن Εشدهن غيرة، 
حتϰ كΎنΕ تغΎر من خديجϭ ،Δهي لϡ ترهϭ .Ύفي كتΏ السيرة ϭالسن ΔحΎديث كثيرة تتحدث عن 

كل ذلϙ بΎلصبر  غيرة عΎئشϭ ،Δغيرة بϘيΔ نسΎئه، ϭكΎن رسϭل الله صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ يعΎلج
 . إن الصبر ϭاϷنΎة ϭالحϭ ϡϠالتسΎمح مبدهΎ تϭϘى الله بتϭϘى الϭ53.ΏϭϠϘاϷنΎة ϭالحϭ ϡϠالتسΎمح

 Δجيϭة الزΎن الحي ل اللهϭسيرة رسϭ Δيϭديث النبΎحϷاϭ ΔنيرϘال ΕΎيϷحث من اΎاستنيط الب
ΕΎنزاعϭ ΕΎخلاف ΎϬقد تحدث في ϙمع ذلϭ ،Δرحمϭ Δل الله سكينϭسرة رس في ϡϭϬϔخيرا، فم .

 ΕΎنزاعϭ ΕΎخلاف ΎϬقد تحدث فيϭ ،نΎاطم΄نϭ لف ϰϠع ϡΎϘت ϰالت ΔيϭسرϷة اΎالحي ϰه Δالسكين
 ϭمعΎلجΔ كل ذلϙ بΎلتϭϘى.

 
 " فى إندϭنيسيΎالسكينΔ في الحيΎة الزϭجيΔ التعدديΔخΎمسΎ، التطبيϕ العمϠي "

 ϰلايرج ϱالذ Ώمن العي ΔمعΎالج ΕΎلبΎطϭ ΕضراΎر المحΎفك في ΕΎجϭإن تعدد الز
حكΎيته. كمΎ قدϡ البΎحث في مϘدمΔ هذا البحث. ϭهذه اϷفكΎر نΎشئΔ من الϡϬϔ الخΎطئ ϷيΕΎ الϘرن  

 .Ύنيسيϭإند ϰفϭ لϭالرس Εجح في بيΎي النϠالعم ϕالتطبيϭ Δيϭالنب Δالسنϭ ϡالكري 
ϰفϭن كرتيني المت  Δ1904سن  ΔϠعΎفϭ ΔϠمΎء عΎالنسϭ لΎى بين الرجϭΎر المسΎفكϷ ϡ΄ك

 ،Ύنيسيϭع، إندΎرمب ΔطعΎϘلرئيس م ΔنيΎث Δجϭكرتيني ز ΕنΎد كϘل .ΕΎجϭلتعدد الزK.R.M. 

Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat,.54  لϭر المنتشرة حΎفكϷحث إن اΎى البر
Ύ لابد ن ينتϰϬ إلϰ قبϭل فكرة تعدد الزϭجΕΎ، كمΎ فعϠته المسϭΎى بين الرجΎل ϭالنسΎء فϰ إندϭنيسي

 ϡ لϬذه اϷفكΎر، كرتيني.
( ϭكرنϭسϭ1901-1970 قدϭ .ةج ب΄كثر من امرϭل تزϭϷا Ύنيسيϭإند ΔريϭϬرئيس جم )

( ابنΔ الحΎج عمر ϭ1921-1923تΎرϱ )سنΔ زϭاج تزϭج بتسع امرة في ϭقΕΎ متϔرقϭ .Δهن 
Ύالب ϭتϭامين ϭكرϭمن العمر سعيد ج Δاج  16لغϭز Δسن( ΔسيΎرنΎق Εيϔالسيدة ان ϭ ،ΎϬϘϠط ϡث ،Δسن

1923-1943 ΎϬغϭϠمن ب ϡلرغΎلدا، بϭ ندسϬالم ΎϬجϭلز Ώتنج ϡالتي لϭ سيϭندس سنϬة المامر )
 Δحسن الدين )سن Δابن ΔطمΎفϭ .العشرينϭ احدةϭال ϭرنΎكϭز سϭΎفي حين لا يتج Ύالثلاثين من عمره

دى إلϰ طلاϕ السيدة انϔيΕ قΎرنΎسيΔ.  من فΎطمΔ ابنΔ حسن الدين ( ممΎ 1957-1943زϭاج 
 Δرتيني )سنΎسع: هΎت ϰإل Ύمس. رابعΎالخ Ύنيسيϭند Δرئيس ϰاتϭΎميج ΎϬمن ΕΎبنϭ لادϭ خمس Εانجب

(، راتنΎ سΎرϱ داϱϭ )سنΔ 1969-1959(، كرتينϰ مΎنϭببϭ )سنΔ زϭاج 1970-1952زϭاج 
(، يϭريكΎ سنجΎر )سنΔ زϭاج 1966-1963زϭاج (، هΎريΎتϰ )سنΔ 1970- 1962زϭاج 
  1966-1968.)55(، ϭخيرا هϠدϱ جعϔر)سنΔ زϭاج 1964-1968

                                                           
52

 .5، ص المرجع السابقمصطفى الطحان،   
53

  المرجع نفس  
54

 .ϰ، ص ϭϵϵϮ، باŅ فوستاكا، جاكرتا، من الظلمات إلى النوررادن أجين كارتيني،    
55

 .، ص أϮϬϭϬبيرو، جاكرتا،، بوكو زوجات سوكرنو: حسنات حول سوكرنورحمت درسونو،   
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لϘد كΎن فكΎر تعدد الزϭجΕΎ منتشرة فϰ إندϭنيسيΎ، ممΎ فيΎϬ رئيس الجمϭϬريϭ ،ΔمنΎϬ في 
  ϰϬد انتϘه. لϭΎفي جزيرة ج Ύصϭخص ،Δالديني ϡϭϠالع Δد لدراسϬالمع ϡهذ د. رييينحر ΏتΎا ك

البحث  إل ϰن عمϠيΔ تعدد الزϭجΕΎ فϰ المعϬد  يرجع إل ϰيΕΎ الϘرن الكريϡ دϭن النظر لرϭح 
 ϭنح Ώالطلا ϡاحترا ϡعد ،ΕΎجϭد نزاع بين الزϬالمع ϰف ΕΎجϭتعدد الز ΔيϠر من عمϬظ .ΔنيΎالإنس

.ΕΎجϭمتعدد الز ϡϠ56مع 
ϰسرة ترجع إلϷفي ا Δإن السكين ΔϘبΎر السΎفكϷحث في اΎالب Ώكت  ΔϠالمسئϭ .العدلϭ ϱϭϘالت

ϭ المسΎئل حϭل اϷسرة ϭاقعΔ فϰ كل بيΕ من بيΕϭ المسϠمين، سϭاء كΎن متزϭج بΎمرة  ϭكثر. 
فΎلسكينΔ هبΔ من الله فمن تزϭج ابتغΎء مرضΕΎ الله كمΎ فعϠه الرسϭل عطΎه الله حلا لحل المسΎئل 

ΔنيΎح الإنسϭر رϬالصحيح تظ ΏϭϠϘى الϭϘمن تϭ .سرةϷل اϭرض بين الدين حΎتع ϙΎليس هنϭ .
ϭاϷنسΎنيΔ إلا لعدϡ الϡϬϔ الصحيح نحϭ الشريعΔ الاسلاميΔ. إن من التϭϘى هϭ العدل، كمΎ بين 

.ΎϘبΎحث سΎالب 
طΎلبϭ Εزارة الش΅ϭن الدينيΔ͉ في إندϭنيسيΎ، إحدى الحكϭمϭ2014  ΕΎ فϰ شϬر كتϭبر 

( دϭلارا˱ ميركيΎ˱ 80لحكϭمΔ بدفع كثر من )يϠزϡ مϭظϔي ا 2014سنΔ  26المحϠيΔ͉، بإبطΎل قΎنϭن  
ΔنيΎمر͉ة الثϠاج لϭبل الزΎϘم.  ،ϙϭمبϭفي جزيرة ل Δاقعϭال ،Δالشرقي ϙϭمبϭل ΔطعΎϘم Εصدر دϘلϭ

 ϭنح Δبيϭن رϭيϠدفع م Δمϭي الحكϔظϭم ϰϠرض عϔت Δاج من  82لائحϭالز ϡϬعتΎلارا˱ قبل استطϭد
 57.عϰϠ تعدد الزϭجΕΎ امرة خرى، في إجراء يϬدف إلϰ عدϡ التشجيع

قΎل عϠي بن دحلان، مΎϘطع لϭمبϙϭ الشرقي ،Δنه بϬذا الΎϘنϭن إن͉ه يحمي المرة ϭإنه يريد 
، ϭرΕ حركΔ تحرير المرة فϰ 58مΎϘطعΔ لϭمبϙϭ الشرقيΔعرقΔϠ تعدد الزϭجΕΎ المتشرة فϰ م

.ΕΎجϭتعدد الز ϰϠين عϔظϭمϠن تشجيع لϭنΎϘى إن هذا ال ،ϙضد ذل ϙϭمبϭ59ل رϭ ن حثΎى الب
 ΔيϠالانصراف فيه. عمϭ لϭبين الدخ Δمϭن الحك إلا Ύنيسيϭفي إند Δحϭتϔمϭ متشرة ΕΎجϭتعدد الز

 ϰجح فΎاقع نϭ لΎد مثϭجϭح بΎتϔالانϭ رΎازداد الانتشϭ .Ύنيسيϭعل في إندϔلΎاقع بϭ ΕΎجϭإن تعدد الز
فسϭ ϭϔردϭيϭ ϭصدقΎ΅ه ه . هذا مΎقϡΎ بعϰϠ تعدد الزϭجΕΎ الإسلاميالحيΎة اليϭميϭ ΔمϡϭϬϔ صحيح 
 ϰجح فΎكممثل ن Ύنيسيϭإند ϰالإسلامي.ف ΕΎجϭتعدد الز 

 ϡΎد قϘكرئيس ل ϭيϭردϭ ϭϔج فسϭالتز Ύنيسيϭند ΕΎجϭة. تعدد الزϭربع نس  نتيϭريني فر
 ΔليΎمطرى الشمϭميدان س Δمدين ϰف ϭلϭنع سϭϭ ϡله مطعϭ .ن راتحΎإنتϭ نϭتيϭنس Ύنيسϭ ϰفيتϭسϭ

إندϭنيسيϭ ΎخΎرج البلاد. لϘد كتΏ فϰ مΎϘلته تحΕ عنϭان: تعدد الزϭجΕΎ حل ϭله مΎتين فرع في 
لمشكΔϠ اجتمΎعيΔ: "إن الرجل الشΎطر فϰ دينه ϭعϠϘه يتزϭج كثر من امرة ϭاحدة امتثΎلا بمΎ فعϠه 
 ΔϠمشكϠحل ل ϭ امر اللهϭϷ لΎامتث ϭبل ه .Ώاجϭلاϭ Δلاسنϭ حΎل الله. هذا ليس بمبϭرس

".ΔعيΎ60الاجتم 
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، حولوية جامعة إسلامية عملية تعدد الزوجات فى مشايخ معاهد الدينية جاوى الشرقية: دراسة إجتماعيةد. رييين،   
 ϮϬϭϰ، مالǼج، حكومية مالǼج

57
الزواج للمرَّة ( دولاراً أميركياً مقابل 80يلزم موظفي الحكومة بدفع أكثر من ) الشرقية مقاطع لومبوك جريدة كمباس،  

 ϮϬϭϰأكتوبر  ϵ، الثانية
58

 ϮϬϭϱ ابريل ϳتاريخ  مقالة ľ أنترنيت، إندونيسيا: مطالب بإلغاء قانون يعرقل تعدد الزوجات، هيل عبد الله  
59

 .ϮϬϭϰأكتوبر  فى لومبوق الشرقية،  تعدد الزوجاترسوم لمطالب بإلغاء قانون  حركة تحرير المرأةصوت إذاعة أمريكا،   
60

 ϮϬ، ص ϭ ،ϮϬϬϲجريدة تعدد الزوجات، جاكرتا، رقم ، تعدد الزوجات حل لمشكلة اجتماعيةفسفو وردويو،   
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شجع فسϭ ϭϔردϭيϭ الإندϭنيسين تعدد الزϭجϭ ΕΎعϘد فيه براميج تشجيع الزϭاج لامرة 
 .ΔنيΎة ثاج لامرϭراد الز لمن ϭيϭردϭ ϭϔفس ΔϘϔن ϰϠش عϭالعر Δليمϭ دϘعϭ ،ΔنيΎل ثϭراء حϷنشر ا

 Δالتعددي Δجيϭة الزΎفي الحي Δعبر السكين Ύنيسيϭإند ϰجريدة ف ϭ ΕΎجϭتعدد الزPoligami  .
ϭالشج ΔبΎين لكتϔالم΅ل ϭϔع فس ϭمه هΎق التي ΕΎجϭتعدد الز Εح بيΎل نجϭح Δسيرته الذاتي ϰϠع Ώكت

:Ώته. من بين هذه الكتΎجϭمع ز 
 ϰتحدث فيه عن معن "Δيدخل الجن ΕΎجϭكر متعدد الزΎالش ϰان "الغنϭلعنΎل بϭϷا ΏΎالكت

ن علامΕΎ الغنϰ كثرة العرض الغنϰ الشΎكر بΎنتΎϬز الϔرصϭ Δالعمل الدائϭ ϡالدعΎء المستمر. ϭم
 ϕطري Ύيض فيه Ώكتϭ .ΕΎجϭكثرة الزϭϭيϭردϭ ϭϔفس  .ΕΎجϭتعدد الز ϰإل Δة الإسلاميϭفي الدع

 Δسريعϭ ΔϘبر سبيل، دقيΎكع ΔيϭΎة الدنيΎالحي ΕنΎد كϘل .ΔيϭΎة الدنيΎمن الحي ΔيΎعن الغ Ώخيرا، كتϭ
يϭ ΔثΎلثϭ ΔرابعΔ. بϬذا الزϭاج تظϬر الزϭال. فΎلشكر عϰϠ النعمΔ لϠغنϰ هϭ التزϭج بΎمرة ثΎن

 Δعϔالمن Εد ط، بلϘف Δشخصي Δعϔليس لمن ϰن الغن ϰهذا المعن ϰϠعϭ .العدلϭ ΔنΎمϷاϭ Δليϭ΅المس
.Δمن الجن Ώالحلال قريϭ .لادϭϷاϭ ΕΎجϭالز ϰ61إل 

تحدث عبد  فسϭ ϭϔردϭيϭ"الكتΏΎ الثΎني بΎلعنϭان "تربيΔ تعدد الزϭج :ΕΎفكΎر ϭراء 
ΎحΏ الكتΏΎ فϰ البΏΎ اϭϷل عن اϷفكΎر ϭالϭقΎئع حϭل تعدد الزϭجϭ .ΕΎالبΏΎ الثΎنϰ عن المتين ص

تعدد الزϭجϭ ،ΕΎالبΏΎ اϷخير فسϭ ϭϔردϭيϭ ،ϭالبΏΎ الثΎلث عن اϷيΕΎ الϘرنيΔ حϭل فكΎر ϭراء 
ة فسϭ :ϭϔلا، ن المرϭ البΏΎ الرابع تحدث البΎحث عن لاحجΔ لمنع تعدد الزϭجϭ .ΕΎمن راء 

 ،ΎلثΎسرة. ثϷن اϭراعϭ نϭامϭل قΎالرج ،ΎنيΎث .ΎϬجϭمن ز ΕΎجϭن إحدى زϭلتك ΎϬسϔتعد ن ΔلحΎالص
.ΕΎجϭاج ليس من عمل تعدد الزϭزيع الزϭ62ت  

 ΏΎالب ϰف ϭنϭريϭس ϭتحدث إيك "ΕΎجϭلتعدد الز ΔجحΎالن ϕان "الطرϭلعنΎلث بΎالث ΏΎالكت
النΎجح، ϭالبΏΎ الثΎني عن فسϭϔ كΎلداعي ϔسϭ ϭϔردϭيϭ كصΎحΏ المطعϡ اϭϷل عن سيرة ذاتيΔ ل

تحدث إيكϭ عن الطرϕ النΎجحΔ لتعدد إلϰ الله تخصص فϰ قسϡ تعدد الزϭجϭ .ΕΎالبΏΎ الثΎلث 
ΕΎجϭالز  ΔيϠن عم" .Δتعدد الإسلامي ϭ ،ة اللهΎء مرضΎابتغ ΔلصΎالح Δمن الني بد ΕΎجϭتعدد الز

 .فسϭ ϭϔردϭيϭمن نϘلا  63الزϭجΕΎ هϰ من عمل صΎلح له جر غير ممنϭن"
فسϭ ϭϔردϭيϭ إل ϰن السكينϭ ΔاقعΔ في حيΎته الزϭجيΔ التعدديΔ. بمعنϰ مثل مϭ Ύصل 

فسϭ ϭϔقد طبϕ جرى به النبي صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ بمΎ فيه من غيرة ϭنزاع. هذه هϰ الحيΎة. 
فϭ ϰردϭي ϭسΎس التϭ ϱϭϘكت Ώحمد بحر عن فكΎر  فسϭ ϭϔردϭيϭ لنيل السكينΔ فيه ϭالنجΎح 

 ،ΎثϠث .ϡالعمل الدائϭ ϡΎالنظ ،ΎنيΎدة. ثΎرة هي عبΎالتجϭ ،رةΎة هي تجΎلا، إن الحيϭ" :ةΎالحيϭ رةΎالتج
 ϰه ΔمϠسرة المسϷاϭ .سرةϷمن ا بد ،ΎدسΎس .ΔنΎمϷا ،ΎمسΎقبل العمل. خ ϡالإس ،Ύجرة. رابعϬال

رة الحϭ ϕϭϘعمϭϠا الϭاجبΕΎ التϰ تبد الحيΎة بΎلϘرن الكريϭ ϡالسنΔ النبϭيΔ. إذا عرف عضΎء اϷس
".Δرحمϭ Δسرة سكين ستصير Δالسنϭ نرϘال ϰرد فϭ Ύ64بم 
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 .ϭϴϭ-ϭϴϯو  ϭ، صϮϬϬϴ، فيǼا ملŖ مديا، جاكرتا، الغنى الشاكر، متعدد الزوجات، يدخل الجنة أحمد Şر،  
62

 ص أ. ،Ϯ ،ϮϬϭϮجانا، جوكجاكرتا، طبومي و تربية تعدد الزوجات: أفكار وأراء فسفو وردويو، عبد المتين،   
63
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 ج -ث

64
 .ϭϰϯ-ϭϰϲأحمد Şر، المرجع السابق، ص   
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فϰ إندϭنيسيΎ “ السكينΔ في الحيΎة الزϭجيΔ التعدديΔ“التطبيϕ العمϠي استنبط البΎحث من 
قديمϭ Ύحديث ،Ύن الإندϭنيسين تحدثϭا عن تعدد الزϭجϭ ،ΕΎهϭ حلال ϭعمϠته كرتيني ك΄ϡ لϠمسϭΎى 

Ύاقع بين الرجϭن ال إلا Δمϭه الحكϠعرق ϭلϭ ،لϭϷا Ύنيسيϭإند ΔريϭϬرئيس جم ϭكرنϭسϭ ،ءΎالنسϭ ل
Ώ ϭلϭ احدةϭ ا ب΄كثر من  امرةϭن ينكح نϭين يريدϔظϭالمدارس  80من الم ϰف ϭ .لارϭد

ϭالمعΎهد الإسلاميΔ تظϬر السكينΔ بين المعϠمين المتزϭجين  ب΄كثر من  امرة ϭاحدة. ϭهذا مΎحدث 
 ϭردϭيϭ ϭعΎمΔ النΎس الذين يϘيمϭن بيϭتϡϬ عϰϠ التϭϘى.فسϭϔ مع 

ضف إلϰ ذلϙ، شجع فسϭ ϭϔردϭيϭ الإندϭنيسين بتعدد الزϭجϭ ΕΎعϘد فيه براميج لتشجيع 
 .ΔنيΎة ثاج لامرϭراد الز لمن ϭيϭردϭ ϭϔفس ΔϘϔن ϰϠش عϭالعر Δليمϭ دϘعϭ ،ΔنيΎة ثاج لامرϭالز

 ϭالكتΏ. جريدةفϰ إندϭنيسيΎ عبر الجيΔ التعدديΔ السكينΔ في الحيΎة الزϭنشر اϷراء حϭل 
 

ϡΎخت 
 ΔيϷصرة في اΎر المعΎفكϷن ا ئج هذا البحث هيΎمن نتϭ3  ϕالتطبيϭ ءΎرة النسϭمن س

العمϠي في إندϭنيسيΎ عبر سيرة حيΎة فسϭ ϭϔردϭيϭ ت΅كد ن تعدد الزϭجΕΎ حل لمشكΔϠ اجتمΎعيΔ حين 
 ΔيϷل. اΎكثر من الرج ءΎعدد النس ϰϬى المنتϭϘرض التϔت ϰالت  ϰلϭϷا ΔيϷΎب Δمتين ΔسΎمن ΎϬل ΔلثΎالث

.Δالسكين ϰإل ،Δط الصحϭمن شر Εالإذن ليسϭ العدلϭ ΔϘϔن الن ءΎمϠالع ϕϔد اتϘن  ل حثΎالب ϡϠع Ύم
.Δالعدال ϰϠته عΎاثب ϡلعد ϭ ،ϕΎϔالإن ϰϠقدرته ع ϡحد لعد اجϭالنبي منع ز 

السكينΔ  تبد بΎختيΎر جمل المرة بعد تϭϘى الله. ϭمϭ ϡϭϬϔمن نتΎئج هذا البحث يض Ύن 
السكينΔ هϰ الحيΎة اϷسرϭيΔ التϰ تϡΎϘ ع ϰϠلف ϭاطم΄نΎن، ϭقد تحدث فيΎϬ خلاف ϭنزاع بمعΎلجΔ كل 
 ϡΎج من الخصϭخرϠل ϰϠالمث ΔϘالطريϭ .المتعددة Δجيϭته الزΎل الله في حيϭه رسϠعم Ύى، كمϭϘلتΎب ϙذل

لاصΔ البحث خϭ الزϭجيΔ هϭ تϭϘى الله بمΎ فيه من طΎعΔ الله ϭالعدل بين النΎس. ϭالنزاع في الحيΎة
 ϡداΎر مϬتظ Δن السكين Ύنيسيϭإند ϰي فϠالعم ϕالتطبيϭ ϰشته النبΎالتي ع ΕΎجϭة تعدد الزΎهي من حي

 فراد اϷسرة يϭϘمϭن حيΎتϡϬ ع ϰϠسΎس التϭϘى.
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 ϮϬϬϴ، فيǼا ملŖ مديا، جاكرتا، الغنى الشاكر، متعدد الزوجات، يدخل الجنة أحمد Şر،
، بـومي وجانـا، جوكجاكرتـا، : سيرة فسدفو وردويدو مدع زوجاتدهالطريقة الناجحة لتعدد الزوجات، إيكو سوريونو

ϮϬϭϮ 
( دولاراً أميركياً مقابل 80من ) يلزم موظفي الحكومة بدفع أكثر الشرقية مقاطع لومبوك جريدة كمباس،

 ϮϬϭϰأكتوبر  ϵ، الزواج للمرَّة الثانية
، حولوية جامعة عملية تعدد الزوجات فى مشايخ معاهد الدينية جاوى الشرقية: دراسة إجتماعيةد. رييين، 

 ϮϬϭϰإسلامية حكومية مالǼج، مالǼج، 
 ϭϵϵϮكرتا، ، باŅ فوستاكا، جا من الظلمات إلى النوررادن أجين كارتيني، 

 ϮϬϭϬ، بوكو بيرو، جاكرتا، زوجات سوكرنو: حسنات حول سوكرنورحمت درسونو، 
 . ϱ ،ϮϬϭϱميدان، دوتا أزهر، ط ،تفسير إنسفراسىزين العارفين، 

 فددى لومبددوق الشددرقية،  تعدددد الزوجدداترسددوم لمطالددب بإلغدداء قددانون  حركددة تحريددر المددرأةصـوت إذاعــة أمريكــا، 
 ϮϬϭϰأكتوبر 

 Ϯ ،ϮϬϭϮبومي وجانا، جوكجاكرتا، طفسفو وردويو، تربية تعدد الزوجات: أفكار وأراء عبد المتين، 
 ϭ ،ϮϬϬϲجريدة تعدد الزوجات، جاكرتا، رقم ، تعدد الزوجات حل لمشكلة اجتماعيةفسفو وردويو، 

 ϮϬϬϯ، زمزم، سولو، تعدد الزوجات  الإسلامي سلم إلى الحنةهرتونو، 
 ϮϬϭϱابريل  ϳتاريخ  مقالة ľ أنترنيت، إندونيسيا: مطالب بإلغاء قانون يعرقل تعدد الزوجات، هيل عبد الله

 
عن الباحث: تعلم ľ كلية المعلمين الإسلامية، معهد كǼتور جاوي الشرقية، وكلية أصول الدين ŝامعة الأزهر 

الإسلامية السودان الشريف بالقاهرة، وحصل على الليسانس، وكلية أصول الدين ŝامعة أم درمان 
سلامية اūكومية وحصل على الماجستير، وحصل الدكتورľ ǽ جامعة مالايا، وŰاضر Ŀ جامعة الإ

 سومطري الشمالية
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 دخϭل الإسلاϡ إلϰ إندϭنيسيϭ ΎقΕΎϔ مع تΎريخ

 اسر لϭبسبϡϠϘ: الدكتϭر 
 

Abstrak 

Sejarah kedatangan Islam ke Pulau Sumatera (Indonesia) sangat 

menarik untuk dijadikan sorotan kajian. Sungguhpun tema ini sudah 

banyak disorot dalam berbagai penulisan. Malah dalam berbagai 

bahasa terutama sekali dalam bahasa rumpun Melayu (Indonesia). 

Kepentingan tema ini dapat dilihat dari kedudukan dan peranan 

Indonesia dalam sejarah umat Islam, terutama sekali di rantau Asia 

Tenggara. Demikian juga dalam dunia Islam. Kajian yang dilakukan 

pada umumnya adalah kajian kepustakaan. Dengan merujuk kepada 

sumber-sumber berbahasa Indonesia, terutama sekali hasil seminar 

Ilmiah yang berlangsung berulang kali di Pulau Sumatera. Demikian 

juga hasil penulisan dan kajian yang didapati dalam Bahasa dunia, 

khususnya dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Sumber-sumber 

Arab yang berkenaan dengan kitab-kitab induk, sebahagiannya masih 

belum meluas penggunaannya dalam kalangan pengkaji dalam 

Bahasa Indonesia / Melayu. Dari hasil kajian dari berbagai sumber ini 

didapati bahwa kedatangan agama Islam ke Pulau Sumatera bermula 

sejak abad pertama hijrah. Islam tersebar secara damai. 

 

The history of the coming the Islam religion into the island of Sumatra 

(Indonesia) is very interesting to be the spotlight for study. Even though 

this theme already widely highlighted in various writing. In fact, in various 

languages particularly in the language of the Malay (Indonesia). The 

interests of this theme can be seen from the position and role of Indonesia 

in the history of Muslims, particularly in Southeast Asia shoreline. Likewise 

in the Islamic world. Studies conducted in general is the study of literature. 

With reference to the Indonesian-language sources, primarily the result of 

scientific seminar which took place repeatedly in Sumatra. Likewise, writing 

and study results that found in world languages, particularly in Arabic and 

english. Arab sources with respect to the books of the parent, partially still 

not widespread use in the reviewers in Indonesian / Malay. From the 

results of studies from various sources it was found that the arrival of Islam 

to the island of Sumatra started since the first century hijrah. Islam spread 

peacefully. 
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تΎريخ دخϭل الإسلاϡ إلϰ جزيرة سϭمطرا بΈندϭنيسيΎ شيء شيϭ ϕحرϱ بΎلدراسΔ ؛ 
 ، ΕΎبΎالكتϭ ΕΎله الكثير من الدراسϭح Ώع قد كتϭضϭمن أن الم ϡالرغ ϰϠع ϙذلϭ

ϡϬسϔأهل أرخبيل الملايي أن ΔغϠلأخص بΎبϭ ΕΎغϠف الϠبل بمخت Δمس أهميϠيكمن تϭ ،
هذا المϭضϭع بΎلنظر إلϰ مϭقف إندϭنيسيϭ ΎدϭرهΎ الحيϱϭ في التΎريخ الإسلامي في 
 ϡϭمόجه الϭال ϰϠهي ع Δόاضϭالمت Δهذه الدراسϭ .ΔϘل المنطϭفي دϭ الإسلامي ϡلΎόال
دراسΔ مكتبيϭ ،Δذلϙ بΎلϭقϭف عϰϠ مراجع متنϭعΔ بϠغΔ أهل الأرخبيل ϭبغيرهΎ من 

Ϙفي مϭ ΕΎغϠالتي ال Δنيسيϭالإند ΔغϠلΎب Ώكت Ύم ϰϠف عϭقϭلΎبϭ .Δربيόال ΔغϠال ΎϬدمت
أعدهΎ أهل البϠد المخϠصين أنϔسϭ ϡϬالتي استنتجتΎϬ ندϭاΕ عϠميΔ عϘدΕ بجزيرة 

 ،ΔϔϠمخت ΕΎسبΎفي منϭ مطراϭن مبكرا  سΎالجزيرة ك ϰإل ϡل الإسلاϭصϭ يترجح أن
لأرخبيل من الϠغΕΎ الΎόلميϭ ، ، Δهذا الذϱ أيدته سΎئر المصΎدر من غير لغΔ أهل ا

ϭفي مϘدمتΎϬ الϠغتين الόربيϭ ΔالإنجϠيزيΔ. هذا، ϭإن مΎ تϡ الόثϭر عϠيΎϬ من مصΎدر 
عربيΔ مختΔϔϠ في هذا البحث المتϭاضع قد يكϭن بόضΎϬ غير مόرϭفΔ جيدا لدى أبنΎء 
 أرخبيل الملايϭ إلا المختصين منϡϬ بϬذا المجΎل ، فϘد حϭΎل البحث تόريف الϘراء

 ΔقشΎد منόبϭ اضعϭمن خلال هذا البحث المتϭ . ΔيمϘدر الΎذه المصϬحثين بΎالبϭ
المϭضϭع منΎقشΔ عϠميΔ يترجح الϭϘل إن ϭصϭل الإسلاϡ إلϰ سϭمطرا كΎن في 

ΔميϠالس ΔϘلطريΎب ϙذلϭ لϭالأ ϱجرϬرن الϘال 

 

 التمϬيد

 )Ύنيسيϭإند( ϰإل ϡل الإسلاϭدخ Δريخ بدايΎت ϰϠف عϭقϭقبل الIndonesia  Ύمم Ύن جزرهϭالتي تتك
 ϭب΄رخبيل الملاي ΎϘبΎعرف سMelayu ϱذا   ، حرϬب ΔϠالص ΔϘثيϭ رϭأم ϰز إلΎيجΈب ϕالتطر ϡΎϘلمΎب

الجزء الΎόلϡ الإسلامي ؛ ليكϭن ذلϙ تمϬيدا يضيء جϭانΏ المϭقόين المكΎني ϭالزمΎني لϠمϭضϭع ، 
هذا الأرخبيل ينϘسϡ إلϰ عدة  ϭمΎ يتϕϠό بϬمΎ من تΎريخ ϭثΎϘفϭ ΔمϭϠόمΕΎ عΎمΔ أسΎسيϭ .Δأصبح

دϭل : إندϭنيسيΎ نϔسϭ ، ΎϬمΎليزيϭ ، ΎسنغΎفϭرا ، ϭبرϭنϱΎ دار السلاϭ ، ϡجنΏϭ تΎيϠند )الϔطΎني(، 
 .  1«عذراء مΎليزيϭ«ΎجنΏϭ الϠϔبين . ϭقد عرفΕ الϠϔبين سΎبΎϘ بـ

 Δالحديث Ύنيسيϭإند 

Δهيمن ΎϬرقتϔب ΕϠϬكثيرة ، س ϙلΎممϭ Εيلاϭد ΎنيسيϭندΈب ΕنΎمرة  كόمست ΕنΎفك .ΎϬيϠر عΎمόالاست
ϭحدهΎ في ذلϙ أكثر من ثلاثHolland Δ قرϭنΎ طϭيΔϠ من قبل دϭل غربيϭ . ΔكΎن نصيΏ )هϭلندا( 

ΕϠϘقد استϭ .نϭقر   Δنيسيϭالإند ΔريϭϬالجم ΎϬعنRepublik Indonesia  Δسنϭϵϰϱϡ دόب ϙذلϭ ،
 .Ύن بلاء حسنϭمϠفيه المس ϰϠيل مرير أبϭح طΎϔك 

الجمϭϬيΔ الإندϭنيسيΔ برا كل من )مΎليزيΎ( الشرقيϭ Δ)برϭنϱΎ دار السلاϡ( شمΎلا ، تحد 
ϭ)غينيΎ الجديدة( شرقΎ، كمΎ أنΎϬ تطل عϰϠ البحΎر التΎليΔ : شمΎلا البحر الصين الجنϭنبي ϭبحر 

، ϭغربΎ المحيط الϬندϭ ، ϱجنϭبPhilippine   Ύالذϱ يصΎϬϠ بـ)الϠϔبين(  Sulawesi)سϭلاϭيسي(
، ϭشرقAustralia  Ύالذϱ يصلانΎϬ بـ)أستراليΎ( ϭTimorبحر )تيمϭر(  Arafura)أرافϭرا(بحر 

                                                           
1
 .ϡϳ(: ص ϭ  /ϭϵϳϮانظر: عذراء مΎليزيΎ ، مصطϰϔ م΅من )ليبيΎ: دار التراث الόربي ط   
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 ، ) Δالغربي ΎليزيΎم( عن كل من Ύنيسيϭصل إندϔي ϱالذ )Ύملاق( ϕمضيϭ ، ءϱدΎϬالمحيط ال
 .ϭ2التي كΎنΕ تΎبΔό لمΎليزيϭSingapore  Ύ)سنغΎفϭرا(

ϭتϘدر مسΎحΔ إندϭنيسيΎ بΎكثر من خمسΔ ملايين كيϭϠمتر مربع ، ثلاثΔ أخمΎسΎϬ تϘريبΎ من 
 Δئتي ألف نسمΎم ϕϭف Ύم ΎϬطنϘجزيرة ، يϭ عشر ألف جزيرة Δعن ثلاث Ύعدد جزره ϭيربϭ ،هΎالمي

 ( ϡϬبϠن ، أغΎمن السكϴϱ% ΔكيϭندϬالϭ Δذيϭالبϭ Δع الميسيحيΎمن أتب ϡه ΔيϘالبϭ ، نϭمϠمس )
هϭ . ϡينتمي الإندϭنيسيϭن إلϰ ثلاثمΎئΔ قبϠيϭ ، Δيتحدثϭن مΎئتين ϭخمسين لغΔ ، تϭحدهΎ الϠغϭ Δغير

)Ύنيسيϭإند ΎسΎهΎب( ΔالرسميBahasa Indonesia  Δيϭالملاي ΔغϠالϭ ،ϱϭأصل ملاي ϰالتي ترجع إل
.Δلأحرف اللاتينيΎب Ώتكت Ύكم ، Δربيόلأحرف الΎأصلا ب Ώتكت 

 ϭ Kalimantan)كΎلمنتΎن(  ϭSumatera)سϭمطرا(  ϭJawaمن جزرهΎ الرئيسΔ : )جϭΎا(

  ϭJayapura)جΎيΎبϭرا(  ϭSulawesi)سϭلاϭيسي(  

)ΎكرتΎج( : ΎϬمدن ϡأهϭ Jakarta  )ΎيΎرابϭس(ϭ ، )ΔصمΎόال( Surabaya)نجϭندΎب(ϭ ، 

Bandung  )ميدان(ϭ ،)اϭΎبجزيرة )ج ΎϬϠكϭ Medan  .مطراϭبجزيرة س 

السكΎن عϰϠ الزراعΔ ، التي يόد من أهϡ محصϭلاتΎϬ : الأرز ، تόتمد الأغϠبيΔ الόظمϰ من 
ϭالمطΎط، ϭالبن ، ϭالخشϭ ، ΏزيΕ النخيل، ϭالسكر. ϭأهϡ ثرϭاتΎϬ البΎطنيΔ : النϔط ، ϭالغΎز 

 الطبيόي ، ϭالمΎόدن .

:ΔقبΎόمت ΕΎمϭحكϭ عΎضϭأ 

لأϭل ϭالثΎني ϭقد مرΕ إندϭنيسيΎ المستΔϠϘ بϭϬόد ثلاثΔ متتΎليΔ مميزة ؛ فسمي الϬόدان ا
)ϭرنΎكϭل )سϭالرئيس الأ ϡفترة حك ϰل إلϭالأ Ώالجديد ، ينسϭ ϡديϘدين الϬόلΎبSoekarno   ،

)ϭرتΎهϭس( ϕد الرئيس الأسبϬع ϰني إلΎالثϭSoeharto   )ϭرنΎكϭس( ΔلΎϘد استόبدأ حمكه ب ϱالذ
 Δسنϭϵϲϲ3( ϭرتΎهϭالرئيس س ϡء حكΎϬد انتόب ϡث .ϡ1998رمΎع Δبيόرة شϭإثرث ϰϠع ) ءΎج Δ

 Εرة أخرϘع غير مستΎضϭأϭ ءΎبلا  -للأسف الشديد  –ر΅س ϙذلϭ  ؛ϰشت ΕلاΎر البلاد في مجϭتط
 شϙ لأسبϭ ΏΎعϭامل داخϠيϭ ΔخΎرجيΔ مϘصϭدة مبرمجϭ Δغير مϘصϭدة.

 إندϭنيسيΎ في تΎريخΎϬ الϘديم

لϡ يόرف اسϡ )إندϭنيسيΎ( من حيث التسميΔ إلا في منتصف الϘرن التΎسع عشر؛ إذ يرجع 
Ύت Δسن ϰل مرة إلϭلأ Δل هذه التسميΎمόريخ استϭϮϲϳ / هـϭϴϱϬ ن فيϭربيϭن الخبراء الأΎكϭ .ϡ

 Δالبشري ϕالأعرا ϡϠعEthnology  ϡϬسϔن أنϭنيسيϭالإندϭ .Δهذه التسمي ϡل من استخدϭأ ϡه
 Δل مرة سنϭلأ Ύهϭاستخدمϭϯϰϭ / هـϭϵϮϮ نسيين الدارسينϭالإند ΔبϠحين أسس عدد من الط ϡ

                                                           
2
  Atlas Progresif Oxford (1983): hlm 1انظر عϰϠ سبيل المثΎل:   

3
 ϭمΎ بόدهϳ :ϳϰ ،Ύ( ϭϯϳانظر دائرة المΎόرف الإندϭنيسيΔ )إند:   

 Indonesia, Arthur Zich (Washington: National Geographic, Vol 175, No 1, January 1989) ms 96-

127. 
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جبΔϬ تنΎدϱ بΎستϘلال البلاد عن الاستόمΎر. ϭكΎن اسϡ هذه الجبΔϬ "التجمع بـ)هϭلندا( 
  Indonesische Vreeniging"4الإندϭنيسي

ϭلمΎ كΎن عرΏ جنϭبي الجزيرة الόربيΔ قد عرفϭا البحΎرة منذ حϭالي ألف سنΔ قبل 
 ϡر الشرقيين 5الإسلاΎتجϠل ΎريΎممرا تج ΕنΎك ϭه أرخبيل الملايΎميϭ ،–  ϡϬالصينيين بمن فيϭ Ώرόال
)التΎسع  8، حتϰ الϘرن الثΎلث الϬجرϱ 7، مرϭرا بϬόد الأسرة السΎسΎني6Δمنذ قبل الميلاد –ϭالϬنϭد 

 ϰϠمبكر جدا ، ع Εقϭ ا منذϭرفόقد ت Ώرόي أن الόفمن الطبي ، ϙن الأمر كذلΎك Ύلمϭ ، )ϱالميلاد
، ϭممϠكΔ « 10المϬراج» ، ϭممϠكΔ« 9الزابج»أمΎكن ϭمسميΕΎ عديدة بΎلأرخبيل، أمثΎل بلاد 

«ΔبΎ11ج »ϭ ،«رΎه بϠك » ϭأ ،«ΔϠ12ك»ϭ ،«منϭ13تي»ϭ ،«سϭلΎ14ب»ϭ ،«ϰϠ15سي» ،
ϭ«رϭ16فنص» ϰϠا عϭرفόت Ύمطرا»، كمϭس »ϭ«اϭΎج » ΕΎأن جل هذه المسمي ΎمϠد ، عόب Ύفيم

.ΎϬضόالآن ، مع تغيير يسير في ب ϰحت ΔقيΎب ΕϠظ 

، ϭأرخبيل «أنسϠند»، أمثΎل : ϭفي المΎضي الϘريΏ عرفΕ إندϭنيسيΎ بمسميΕΎ أخرى 
ϭ ، ϱندϬالأرخبيل الϭ ،ϭرا»الملايΎنتΎسϭ17«ن

Nusantara  هذه Εعرف Ύابل. كمϭجزر التϭ ،
تجϭΎزا ، أϱ من إطلاϕ الجزء عϰϠ الكل ؛ ϭذلϙ لأهميΔ هذه الجزيرة مϭقΎό « جϭΎا»المنطΔϘ بـ

                                                           
4
؛ ϭدائرة المΎόرف الإنϭدϭنيسيΔ المرجع السΎبϳϰ  ،ϭϭϱ  ϕلϭطنيΔ ، مصدر سΎبϕ : ص انظر دائرة المΎόرف الإندϭنيسيΔ ا  

 .ϭϯϲ( ص ϭ ،ϭϵϯتΎريخ )المϘرر( لطلاΏ الإعداديΔ )إند: ϭϰϯϭص 
5
 .ϮϮ( ص ϭϵϳϵ، ينΎير  ϭϯانظر الملاحϭ ΔعϡϭϠ البحΎر عند الόرΏ ، أنϭر عبد الϠόيϡ )الكϭيΕ : عΎلϡ المόرفΔ،  مج   

6
 .ϭϭ( ص ϭϳϯالإسلاميΔ بـ)سϭمطرا( ، )إند:  انظر الدعϭة  

7
   Δالترجمϭ الت΄ليف Δلجن Δόهرة : مطبΎϘال( ϡشΎن هΎفسكي ، تر : صلاح عثمϭربي ، كراتشكόالجغرافي ال Ώريخ الأدΎانظر ت

 .ϭϭϵϲϯ )ϡϭ  :ϭϯϴالنشر، ط 
8
 . ϭ :ϭϰϮنϔس المصدر   

9
   ΕϘϠالزابج»أط » ϰϠع Ύا»قديمϭΎسط «جϭ ϰϠعϭ ،«مطراϭرف « سΎόه. انظر دائرة المϠالأرخبيل ك ϰϠعϭ ، ΎϬبϭجنϭ ،

أيضΎ، انظر :المسΎلϭ ϙالممΎلϙ ، لابن خرداذبه « الزامج»، ϭ« الزانج»بـ«  الزابج». ϭتدعϲ:ϮϱϮ ϰ« جϭΎا»الإسلاميΔ ، مΎدة 
 .ϲϱ ،ϲϴ، ص 

10
 أϱ مϙϠ المMaharaja .ϙϭϠ« مΎهΎراجΎ»يϘصد به   

11
 Jawa«جϭΎا»ϭهي   

12
  Thailandيϭ ، ΎلايΔ مΎليزيΔ متΎخمΔ لـ)تΎيϠند( حΎل« قدح»ϭهي   

13
  .ΔليزيΎع شرقي شبه الجزيرة المϘت ΔليزيΎجزيرة م 

14
  ϱس»أϭرΎب»Barus   لΎحل الغربي لشمΎدة في السϠهي بϭ«مطراϭس » ΕنΎك ϡمن ثϭ لأرخبيل ؛Ύانيء بϭالم ϡأه ΕنΎكϭ ،

 أϭل منطΔϘ دخΎϬϠ الإسلاϡ بجزيرة سϭمطرا ، كمΎ سي΄تي. 
15

 الϭاقΔό شرقي البلاد.  Sulawesi« سϭلاϭيسي»ϭهي جزيرة   
16

 بϠدة في ضΎحيΔ بΎرϭس.  
  ΕΎالمسميϭ كنΎانظر هذه الأمϭ ، من :  -مثلا –هذا Δرقϔكن متΎفي أم 

-  Δحبه سنΎفي صϭت ، ϕبΎمصدر س ، ϙلΎالممϭ ϙلΎالمسϯϬϬ/هـϵϭϮ. ϡ 
-  Ε( يهϘϔدان لابن الϠالب ΏΎمختصر كتϭϯϰϬ /هـϵϱϬ انظر . )ϡ Δمكتب Εراϭل : منشϭاستنب( ϱرفين البغدادΎόال Δهدي

. ϭتΎريخ الأدΏ الόربي ، كΎرل برϭكϠمΎن ، تر : عبد الحϠيϡ النجΎر )الΎϘهرة : دار ϭ  /ϭϵϱϭ )ϡϭ :ϲϮالمثنϰ ط
 . ϰ :Ϯϯϴ – Ϯϯϵلا Ϯ  ) ΕالمΎόرف ط 

-  Ε( ϱدϭόالمس ، Ώج الذهϭمرϯϰϲ/هـϵϱϲ.) ϡ 

-  Ε( ϱϭدان ، الحمϠالب ϡجόمϲϮϲ /هـϭϮϮϵ.)ϡ 

- .ϕبΎمصدر س ، Ώرόر عند الΎالبح ϡϭϠعϭ Δالملاح 
17

   ϕبΎريخ الإسلامي ، مصدر سΎالت Δعϭسϭانظر : مϴ :ϰϭϯ . 
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جزائر الϬند »، ϭ«يΔجزائر الϬندϱ الشرق». أمΎ الϬنϭلنديϭن فϘد سمϭا إندϭنيسيϭ18 Ύمركزا
ΔلنديϭϬال.» 

ϭلϡ يόرف عϰϠ الϭجه التحديد تΎريخ بدايΔ سكΎن هذه الجزر ؛ غير أن الأثريين اكتشϭϔا 
، يϭϘلϭن إن تΎريخΎϬ يرجع « جϭΎا»لأϭل مرة جزءا متحجرا من هيكل عظمϰ لأنسΎن بجزيرة 

ΎريبϘقبل الميلاد ت ϡΎألف ع ΔئΎخمسم ϰمس19إل Δيϭس يدϭ΅ف Εϔاكتش Ύكم . ΎϬسϔفي الجزيرة ن Δطح
ϡدϘفي ال ϕسحي Εقϭ ϰيرجع إل ΎϬريخΎد أن تϘتό20، ي . 

ϭقبل انتشΎر الإسلاϡ بΎلمنطΔϘ بصϭرة ϭاسΔό كΎن السكΎن يόتنϭϘن عدة مόتϘداΕ : من 
 ϰϠع Δمبني ΕΎمϭحك ϡΎيته ؛ بدليل قيΎغ ΕΎنΎغ ترسخ هذه الديϠقد بϭ . ϙغير ذلϭ Δذيϭالبϭ ΔسيϭندϬال

ϘلمنطΎس ديني بΎيرتين : اسϬريتين الشϭمثل الأمبراطر ، Δ«ΎيΎيجϭ21سر» Sriwijaya 

«ΕهيΎبΎجΎمϭ22  »Majapahit بدόم Ύمϭ .«رϭدϭبϭبر » Brobudur ϰϠإلا أكبر دليل ع ϱذϭالب
ذلϙ ، حيث ϭصف ب΄ن مΎ تطϠبته الأهراϡ بمصر من الحذϭ ϕالتΏό ، لا يذكر بΎلمΎϘرنΔ مع الϬيكل 

 . 24، حتϰ يΎϘل إنه أجمل المΎόبد في الΎόلϡ 23الόظيϡ برϭبϭدϭر المنϭϘش في جϭΎا

ϭذلϙ يدل عϰϠ أن الشΏό كΎن متϔتحΎ عϰϠ ثΎϘفΕΎ الآخرين ϭديΎنΎتϡϬ ؛ الأمر الذϱ سΎعد 
 ϡه الإسلاϠبϘت ϰϠامل أخرى  –عϭع ϰإل ΔفΎإض– . ΎϬنΎسي΄تي بي Ύكم 

.Ύقديم Ύربϭأϭ Ώالعرϭ ϭالعلاقة بين الملاي 

ΎϬ خط الملاحΔ البحريΔ من بلاد الόرΏ إلϰ الصين ، ϭبΎلόكس. كمΎ تϘدϡ أن ميΎه الملايϭ كΎن يمر ب
تϘدϡ أن الحضΎرمϭ Δالحميريين ϭالόمΎنيين كΎنϭ ي΄لϭϔن ركΏϭ البحΎر منذ مΎ قبل الإسلاϡ ب΄لف 

« تϭمΎس أرنϭلد». ϭ  25عϭ ،ϡΎمن ثϡ فϘد ϭصΕϠ التجΎرة الόربيΔ إلϰ الملايϭ منذ مΎ قبل الميلاد
، حتϰ يمكن  ϭ27قد دلΕ عϰϠ ذلϭ ϙثΎئϕ تΎريخيΔ كثيرة«. 26كرة جدامنذ عصϭر مب» يϭϘل : 

ϡقبل الإسلا Ύر مϭع منذ عصΎϘهذه الب ϰإل ΕϠصϭ قد Δربيόرة الΎأن التج ϡأن الصينيين 28الجز Ύكم .

                                                           
18

،  ϭϬ، جـ  ϱانظر : الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ ، محمد فريد مόرϭف )داعيΔ إندϭنيسي( )الΎϘهرة: مجΔϠ الϬدايΔ الإسلاميΔ ، مج   
 . ϱϯϴهـ( ص  ϭϯϱϮربيع الأϭل 

19
 .ϰϬϵ( ص ϭϵϮانظر : تΎريخ الأمΔ الإسلاميΔ )إند:   

20
، يϭليϭ أغسطس سبتمبر  Ϯ، الόدد  ϭϬانظر : الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ ، فيصل السΎمر )الكϭيΕ : مجΔϠ عΎلϡ الϔكر ، مج   

ϭϵϳϵ ص )ϡϰϳϵ . 
21

  ( Δذيϭب ΔريϭإمبراطϲϳϮ-  Δمدين Ύن مركزهΎك ، )رن الرابع عشرϘال ϰنج»حتΎلمبΎب »Palembang    .مطراϭبي سϭجن 

22 ( Δكيϭهند ΔريϭامبراطϭϮϵϮ-ϭϱϮϱمتمركزة بـ ΕنΎك )ϡ«اϭΎج. » 
23

  «.جاوا»؛ ϭدائرة المΎόرف البستΎني ، مΎدة ϴϴانظر : دائرة المΎόرف الإندϭنيسيΔ الϭطنيΔ ، مصدر سΎبϕ : ص   
24

   .Encyclopedia of Religion and Ethics, James Hasting (London: 1947) 7:496انظر :   

    :Εϭبير( فريد داغرϭ د داغرόسف أسϭن ، تر: يϭآخرϭ ϱϭارد برϭإد ، )ϰسطϭن الϭرϘال( ϡΎόال ΕراΎريخ الحضΎتϭ
 .  ϭ  /ϭϵϲϱ )ϡϯ :ϮϱϯمنشϭراΕ عϭيداΕ ط

25
ار ؛ ϭالإسلاϡ في إندϭنيسيΎ ، محمد ضيΎ شΏΎϬ )لا Ώ : الد ϭϭانظر : الدعϭة الإسلاميΔ بسϭمطرا ، مصدر سΎبϕ، ص   

 . ϡϭϯ ( ص Ϯ  /ϭϵϳϳالسϭόديΔ لϠنشر ϭالتϭزيع ط 
26

 . ϡϰϬϭ ( ص Ϯ  /ϭϵϳϬالدعϭة إلϰ الإسلاϡ ، تر: حسن إبراهيϡ حسن ϭآخر )الΎϘهرة : مكتبΔ النϬضΔ المصريΔ ط   
27

   ، ϕبΎريخ الإسلامي ، مصدر سΎالت Δعϭسϭانظر : مϴ :ϰϱϬ-ϰϱϭ .Ύدهόب Ύمϭ 
28

 .ϰϴϮانظر : الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ )فيصل سΎمر ( مصدر سΎبϕ ، ص   
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ΔنيΎسΎد الأسرة السϬرس في عΎف ϰا إلϭϠصϭ رة بين 29قدΎالتج ΕنΎك ϱدس الميلادΎرن السϘفي الϭ .
، ϭفي بدايΔ الϘرن السΎبع كΎنΕ « سيلان»د الόرΏ تجΎرة هΎمΔ عن طريϕ الصين ϭبين فΎرس ϭبلا

 Δمدين ΕنΎر ، حيث كΎالانتش Δόاسϭ لا تزال Ώرόبلاد الϭ رسΎبين فϭ رة بين الصينΎالتج
. ϭلا يستبόد 30الϭاقΔό عϰϠ الخϠيج الΎϔرسي ، هي السϕϭ الرئيسΔ لϠتجΎر الصنيين« سيراف»

 ه المدينΔ التجΎريΔ في الϔترة المذكϭرة أيضϭ.Ύصϭل التجΎر الملايϭيين إلϰ هذ

 Δمدين ΕنΎكϭ«سϭرΎب » Barus في هذه Εجدϭ دϘلذا فϭ ، لأرخبيلΎاني بϭالم ϡمن أقد
ϡقبل الإسلا Ύمنذ م Δعربي Δطنϭمست Δذا الدين  31المدينϬا بϭ΅Ύج ، ϡل الإسلاϭد دخόبϭ .–  Ύكم

Δ بين الόرϭ Ώالملايϭ كΎنΕ في بΎدΉ الأمر إلϰ الأرخبيل ، ϭمϭ Ύراءه من بϠدان .فΎلόلاق –سي΄تي 
مبنيΔ عϰϠ التجΎرة ، ثϡ عϰϠ المصΎهرة؛ لأن سكΎن الأرخبيل كΎنϭا مόجبين بΎلόرΏ لمΎ لديϡϬ من 

Δόالرفي ϕالأخلاϭ الϭ32الأم  ϡالبحر الأحمر منذ أقد ϰإل Δيϭن الملايϔالس ΕϠصϭ دϘبل فΎϘلمΎبϭ ،
Ύر أيضϭصό33ال.  

لارتبΎط ϭϭثϭقه بين سكΎن أرخبيل الملايϭ ϭالόرΏ، الأمر الذϭ ϱقد دل مΎ تϘدϡ عϰϠ قدϡ ا
يختϠف عن سكΎن أϭربΎ اختلافΎ كثيرا ؛ لأنϡϬ لϡ يركبϭا البحΎر إلϰ هذه البلاد الجزريΔ النΎئيΔ إلا 
في ϭقΕ مت΄خر لϠغΎيΔ ، حيث إن أϭل سϔينΔ أϭربيΔ رسΕ في منΎء سϭمطرا كΎنΕ في نΎϬيΔ الϘرن 

ϱلث عشر الميلادΎن  34الثΈف Ύأيضϭ .«ΎمΎج ϱد ϭسكΎف» Pasco Da Gama  Ε(ϵϯϭ /هـϭϱϮϰ )ϡ
 Δند سنϬال ϰصل إلϭ ϱالذϭϰϴϵجدΎدة ابن مΎيϘب ، Ώرόعدة الملاحين الΎإلا بمس ΎϬيصل إلي ϡل ، ϡ35 

 Ε(ϵϬϰ / هـϭϰϵϴب΄سد البحر ΏϘل ϱالذ ،)ϡ36  ϱϭربي الملايόل البحر الΎمع أن الاتص ،–  Ύكم
 ϡدϘالأقل . –ت ϰϠع ϡقبل الإسلا ϭقد بدأ قبل الميلاد أ 

 Ώل الغرϬعن جϭ ، ΔϬمن ج Δمن علاق ϰالأقص ϕبلاد الشرϭ Ώرόبين ال Ύم ϡعن قدϭ
 Ε( نϭبϭف لΎستϭل غϭϘأخرى ، ي ΔϬذه البلاد من جϬبϭϯϱϬ /هـϭϵϯϭ : )ϡ« ΏرόϠن لΎفي  –ك

 Εقϭى الϭس ΔيϘرف من إفريόلا تϭ ، ϰالأقص ϕد بلاد الشرϭجϭ في ϙفيه تش Δربϭأ ΕنΎك ϱالذ
 ΎϬاطئϭض شόب– ΔئيΎالن Δربϭأ ϡΎب΄قسϭ ΔيϠالداخ ΔيϘإفريϭ الصينϭ ندϬلΎب ΔريΎتج ϕ37علائ .» ΎمϠع

 أن أرخبيل الملايϭ قد عرف ضمن الϬند ϭالصين. 

Ύنيسيϭل الإسلام إلى إندϭدخ 

                                                           
29

 .ϡϰϴϮ( ص ϭϵϴϴهـ/Ϯ  /ϭϰϬϴانظر : تΎريخ الطبرϱ )بيرΕϭ : دار الكتΏ الϠόميΔ ط  
30

 .  ϯϯϭانظر : الدعϭة إلϰ الإسلاϡ ، مصدر سΎبϕ : ص   
31

 . ϭϳانظر : الدعϭة الإسلاميΔ بـ)سϭمطرا(، مصدر سΎبϕ : ص   
32

 .ϭϴمصدر : ص نϔس ال  
33

انظر : المصΎدر الجغرافيΔ في الϘرن السΎبع الϬجرϱ ، إسمΎعيل الόربي ، في كتΏΎ )كتΏΎ جغرافيΎ لابن سόد المغربي(   
 . ϡϯϬ( ص ϭ  /ϭϵϳϬ)بيرΕϭ: المكتΏ التجΎرϱ لϠطبΎعϭ Δالنشر ط 

34
 ϡ( إليϭϯϮϯ.ΎϬهـ/ϳϮϰ)Maco Polo  Ε« مΎركϭ بϭلϭ«ϭذلϙ كمΎ سي΄تي بمجيء    

35
؛ ϭحΎضر الΎόلϡϯϴϰ  ϡ ( ص ϭ  /ϭϵϴϬانظر : الإسلاϭ ϡحركΔ التΎريخ ، أنϭر الجندϱ )بيرΕϭ : دار الكتΏΎ الϠبنΎني ط   

 . ϭ  :ϯϰϵهـ( ϭϯϱϮالإسلامي ، لϭثرΏϭ ستϭدارد ، تر: عجΎج نϬيض )الΎϘهرة: مطبΔό عيسϰ البΎبي الحϠبي ϭشركΎ΅ه ط 
36

  ϭش ه ، ϱدόجد بن محمد السΎالأحمد بن م ΏΎϬ في Ώرόال ΔبنΎر ربΎن من كبΎقد كϭ ، جدΎئح المΎالس Ύعرف أيضϭ ، دين
 (.ϭ ،ϭ:ϭϵϬبحر الصين . )الأعلاϡ : « بنجΎلΔ»البحر الأحمر ، ϭخϠيخ البربر، ϭالمحيط الϬندϭ ، ϱخϠيج 

37
 . ϡϱϱϯ ( ص ϭϵϲϵحضΎرة الόرΏ ، تر : عΎدل زعيتر )الΎϘهرة: مطبΔό الόيسϰ البΎبي الحϠبي ط   
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ΔيΎل من عني عنϭن أΎفي هذا  ك ϡϬتΎبΎجل كتϭ ، الغربيين ϡه Δالإسلامي Ύنيسيϭريخ إندΎبت ΔمΎه
 ϭمطرا هϭجزيرة س ϰصل إلϭ ل غربيϭن أΎد كϘف .ΏلغرΎب ΔϠله ص Ύم ϰϠتمد عόع تϭضϭالم

ϭلϭبϭركΎالبندقي  م ΔلΎالرحMarco Polo  ϡΎع ϙذلϭ ،ϲϵϮ / هـϭϮϵϮ  Ώرόمع أن ال ،ϡ– ϡدϘت Ύكم
 إلϰ هذه المنطΔϘ بزمن طϭيل.قد سبϭϘه في ركΏϭ البحΎر  –

يُرجϭόن تΎريخ بدايΔ دخϭل الإسلاϭ–  ϡمن نحΎ منحΎهϭ–  ϡبنΎء عϰϠ ذلϙ فΎلأϭربيϭن 
. ϭذلϙ يόني أنϡϬ ربطϭا 38هذه المنطΔϘ ، إلϰ الϘرن الثΎلث عشر الميلادϱ ، طبΎϘ لمΎ قΎله البندقي
رهϡ حϭل هذا المϭضϭع ، ثبΕϭ شيء ب΄ϭل مόرفتϡϬ إيΎه ، ϭفي الϭقΕ نϔسه شككϭا فيمΎ عند غي

 Δالإسلامي Δمϭالحك ϡΎقي Εسه قد أثبϔن ϭلϭبϭركΎم ϭ ، ϙذل ϰϠع Δالأدلϭ ΕΎمع كثرة المرجح
بسϭمطرا ، ϭعϰϠ فرض صحΔ قϭلϡϬ في التحديد الزمني لϭصϭل الإسلاϡ إلϰ الأرخبيل ،فϬل 

في أنحΎء الΎόلϡ  هنϙΎ تلازϡ بين دخϭل هذا الدين ، ϭقيϡΎ دϭلΔ إسلاميΔ ؟! فكϡ من تجمع إسلامي
 قديمϭ ΎحديثΎ لا حكϭمΔ إسلاميΔ له .

** 

إن هنϙΎ شϭاهد ϭأدلΔ كثيرة تبرهن عϰϠ أن ϭصϭل الإسلاϡ إلϰ هذه المنطΔϘ كΎن في 
 ϰإل ΎϬسيمϘاهد التي يمكن تϭالشϭ Δالأدل ϙϠض تόي بϠي Ύفيمϭ ، ريخ الإسلاميΎمبكر من الت Εقϭ

ه صΔϠ غير مبΎشرة بΎϬ، ذلϙ أن الم΅رخين الذين قسمين : مΎ له صΔϠ مبΎشΔ بسϭمطرا ، ϭمΎ ل
.ϡالإسلا ΎϬϠالتي دخ Δنيسيϭل الجزر الإندϭمطرا هي أϭأن س ϰϠا عϭϘϔع اتϭضϭا هذا المϭلϭΎتن 

 ϭيكϔي إيراد ثلاثΔ أدلΔ لكل قسϡ ، تΎϔديΎ للإطΎلΔ ، فΎلϘسϡ الأϭل :

منذ « سϭمطرا»ي لـعرف من الدلائل التΎريخيΔ أنه تϭجد أحيΎء لόϠرΏ في السΎحل الغرب (1)
ϱجرϬل الϭرن الأϘ39منتصف ال  Δفي مدين ϙذلϭ .)ϱبع الميلادΎرن السϘس»)الϭرΎب »

المشΎر إليΎϬ سΎبϭ .ΎϘقد رجح الم΅رخϭن المحϠيϭن أن ه΅لاء الόرΏ هϡ ثΔϠ من الدعΎة 
، الذين قΎمϭا بنشر الدعϭة الإسلاميΔ لأϭل مرة في المنطΔϘ ؛ بدليل مΎ عثر فيΎϬ 40الأϭلين
 ϰϠع ، ϱجرϬل الϭرن الأϘفي في منتصف الϭبر قد تϘال ΏحΎفيه أن ص Ώهد قبر كتΎش

 .ϭ41هϭ عΎلϡ من الϠόمΎء

(2)  ϡϬدمتϘفي مϭ ، ء الأجلاءΎمϠόديد من الόفي البلاد ال Δة الإسلاميϭريخ الدعΎبرز في ت
Arraniri«نϭر الدين الرانيرϱ»الشيخ 

42  Ε(ϰϲϭ /هـϭϬϲϴ ΔميϠرا عΎآرث ϙقد ترϭ ، )ϡ
                                                           

38
» الإسلاميΔ ، عϰϠ شΎطيء  Pasai« بΎسϱΎ» )نΎϬيΔ الϘرن الثΎلث عشر( عن ممϠكΔ« مΎركϭ بϭلΎ«ϭر التي ذكرهΎ الأخب»  

جزائر الϬند »، دائرة المΎόرف الإسلاميΔ مΎدة « الشمΎلي ، هي أϭلϰ الأخبΎر المϭثϕϭ بΎϬ في هذا المϭضϭع « سϭمطرا
Δالشرقي » ،ϭϭ  :ϰϬϲ  ؛«ϭلϭب ϭركΎم ϱأ[ تهΎبΎكت ΕنΎحيد كϭهي المصدر ال ]–  ΎريبϘفي  –ت ، ϕعن الشر Ώالغر ΕΎمϭϠόلم

، المϭسϭعΔ الόربيΔ الميسرة ، محمد شϔيϕ غربΎل )الΎϘهرة: « عصر النϬضϭ ، Δكذلϙ عن جΕΎϬ آسيΎ حتϰ الϘرن التΎسع عشر
 .  ϡϰϰϮ( ص Ϯ  /ϭϵϳϮدار الشΏό ط 

39
( ص ϭϴϲخ الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ : النش΄ة ϭالتطϭر )إند : ؛ ϭتΎري ϰϬϮانظر : الدعϭة إلϰ الإسلاϡ ، مصدر سΎبϕ : ص   

Ϯϭϰ . 
40

 نϔس المصدر.  
41

. كمΎ جΎء في هذا الكتϮϮϬ ΏΎ( ص ϭϴϲ)إند : « تΎريخ المذهΏ الشΎفόي ϭعظمته»انظر : الدعΎة الόرΏ المغتربϭن  في   
 (.ϮϮϬ-ϮϮϭحديث عن ϭصϭل بόثΕΎ الخΎϔϠء الأمϭيين إلϰ مϙϭϠ الأرخبيل ) ص 

42
د ϭصف أحمد شϠبي هذا الشيخ ب΄نه كΎن طمϭحΎ يريد أن يϡϠό في منΎطϕ عديدة ، ϭأن يبϰϘ عϠمه بόده ، ف΄لف كتΎبΎ شϬيرا ق   

:  ϴانظر : مϭسϭعΔ التΎريخ الإسلامي ، مصدر سΎبϕ : « . بستΎن السلاطين»كΎن مصدر الϬدايΔ لكثير من النΎس ، ϭعنϭانه : 
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 :ΎϬتذكرة جميع السلاطينإظ»منϭ ϕر الحΎϬ » ΔكϠبين فيه أن مم ϱالذ«ϕبرلا» Perlak 
، ϭهي أقدϡ الممΎلϴϰϬϡ44 ϙهـ/ ϮϮϱ، سϭمطرا قد ت΄سسΕ سنΔ « أتشيه»الإسلاميΔ بـ 43

الذϱ « 45السϠطΎن علاء الدين عبد الόزيز شΎه»الإسلاميΔ بΎلمنطϭ ، ΔϘكΎن مϠكΎϬ الأϭل 
 . ϴϲϰϡ46هـ/ϴϰϬϭ ϡϮϱϭهـ / ϮϮϱحكϡ مΎ بين 

ϭ ، ϡقد ϭϮϮϵهـ/ϲϮϲسϭمطرا كمΎ مر سΎبΎϘ سنMarco Polo  Δ « مΎركϭ بϭلϭ»زار  (3)
، ϭكϠتΎهمPasai  Ύ « بΎسϱΎ»السΎلΔϔ الذكر ϭ« برلاϭ«ϕجد فيΎϬ ممϠكتين إسلاميتين : 

المΎلϭ ،« ϙقΎبل هذا البندقي أحد سلاطين ممϠكΔ بΎسϭ ، ϱΎيدعAceh  ϰكΎنΕ ب΄تشيه 
كثيرا من في شبϭ ΔϬلبس ؛ بزعمϡϬ أن المراد بΎلمϙϠ  ؛ الأمر الذϱ أϭقع« الصΎلح

الصΎلح هذا هϭ ثΎني سلاطين الممϠكϭ ، ΔتΎريخ الممϠكΔ يϭضح أن الذϱ زاره هذا 
 ϰيسم ϱني عشر ، الذΎالث ΎϬنΎطϠس ϭه ΔلΎلح»الرحΎالص ϙϠيل المϠن عبد الجΎطϠس » ،

« ϙϠ إبراهيϡ بن مخدϡϭالسϠطΎن الم». ϭأمΎ سϠطΎنΎϬ الأϭل فكΎن  47سنϭ14 Δقد حكϡ مدة 
 .ϭϬϭϬϡ48هـ/ ϰϬϮإلϵϵϳ ϡ–  ϰهـ/ ϯϴϴالذϱ داϡ حكمه من 

  Δني من الأدلΎالث ϡسϘال Ύأمϭ– Ώ شرةΎغير مب Δعلاق ΎϬهي التي لϭ«مطراϭس »: ϭϬف 

(1)  Δمϭلحك Δالرسمي ϕئΎثϭال ϰدا إلΎنج»استنΎت »Tang ( ΔالصينيϮϱ/هـϲϭϴ ϡ– 
Ϯϵϱ/ϡϵϬϳالصي ϰصل إلϭ قد ϡن الإسلاΈف ، )ϡ ϱجرϬرن الϘمن ال ϰلϭد الأϭϘόن منذ ال
ϭقد ϭرد ذكر الόرΏ لأϭل مرة في التϭارخ الصينيΔ »تϭϘل « أرنϭلد». ϭعبΎرة 49الأϭل

. ϭقد تϭطدΕ الصلاΕ التجΎريΔ بين بلاد 50«في ذلϙ الϭقΕ الذϱ ابتدأ فيه حكϡ دϭلΔ تΎنج
. ϭقد جرى 51الόرϭ Ώالصين قبل مϭلد الرسϭل محمد صϰϠ الله عϠيه ϭسϡϠ ، بزمن طϭيل

Δالرسمي ΕΎثόدل البΎديد من تبόال Ώرόالϭ نجΎت Δمϭ52بين حك ϰإل ϡل الإسلاϭصϭ نΎكϭ .
الصين عن طريϕ التجΎرة ؛ لدرجΔ أن التجΎر الόرϭ Ώالϔرس قد سيطرϭا عϰϠ قسط 

 Δبمدين ϱرΎط التجΎن»كبير من النشϭنتΎك » Canton  التي ، ΔريΎالتج ΔيϠحΎالس Δالصيني

                                                                                                                                                               

ϰϲϭϡلΎόذا الϬل ΔميϠόر الΎعن الآثϭ .  : سϠطراب( Ύج كيΎالح ΏΎهϭضر ، عبد الΎالحϭ ضيΎبين الم ΎليزيΎم ϭمϠمس : Ύانظر أيض ،
. ϭتخϠيدا لاسϡ هذا الشيخ ϭتϘديرا لآثΎره الϠόميΔ ، فϘد نسبΕ إليه جΎمϡϴϯ  ،ϭϳϳ  Δό( ص ϭ ϭϵϵϯكϠيΔ الدعϭة الإسلاميΔ ط 

ϭعن تϔصيل ترجمΔ هذا   Arraniri   IAIN«حكϭميΔجΎمΔό الرانيرϱ الإسلاميΔ ال»إسلاميΔ ب΄قصϰ شمΎلي سϭمطرا ، ϭهي 
 (.ϭϲϲالΎόلϡ ، انظر : نϭر الدين الرانيرϱ )إند: 

43
 ( ΔϘيϠندار خΎب  )ϕبرلا( Δمدين ΕسميBandar Khalifah Δثόد بΎق ϱالذ ϡϠربي المسόن الΎربϠيدا لϠتخ ϙذلϭ ؛ ΔϔيϠخ Δمدين ϱأ )

انظر: إندϭنيسيΎ اجتΎحΎϬ الإسلاϡ بلا سيف، قϡϠ التحرير )بيرΕϭ، مجΔϠ الϔكر الدعϭة إلϰ المنطΔϘ بتϭجيه من قبل أحد الخΎϔϠء. 
 Δالإسلامي ، السنϭϮ  ددόال ،ϲ لϭربيع الأ ،ϭϰϬϯ  نيΎن الثϭنΎهـ / كϭϵϴϯ ص )ϡϰϲ. 

44
مظϬر  ؛ ϭإندϭنيسيΎ سلامϙϠ مكΔ ، سϠيمΎن ϴϯ( ص Ϯϭϯانظر بόثΔ الدعϭة الإسلاميΔ تحمل الϘرآن إلϰ بيرلاϕ ب΄تشيه )إند: 

 .ϡϰϳ( ص ϭϵϴϳينΎير  ϯϯϴ)الكϭيΕ : مجΔϠ الόربي 
45

ϭقΎل الآستΎذ عϠي هشمي ϭهϭ عΎلϭ ϡأديΏ من أتشيه ϭقد عين محΎفظΎ لϠمنطΔϘ : إن ضريح هذا المϙϠ لا يزال مϭجϭدا في   
 ϮϬϳاء لا الصϭفيϭن )أند: أتشيه حتϰ الآن، ϭمن أراد أن يرى فϠي΄Ε لأϭريه إيΎه. ϭالذين جΎءϭا بΎلإسلاϡ إلϰ إندϭنيسيΎ هϡ الخبر

 :ϲ ص )ϭϴ-ϮϬ. 
46

؛ ϭتΎريخ الإسلاϡ في إندϭنيسيϴϱ  ، Ύ( ص Ϯϭϯانظر بόثΔ الدعϭة الدعϭة الإسلاميΔ تحمل الϘرآن إلϰ بيرلاϕ ب΄تشيه )إند: 
 .ϡϭϬϱ( ص ϭϵϴϬسبتمبر أكتϭبر نϭفمبر   ϵϴ  ϵϵ ϭϬϬرئيس التحرير )الربΎط: مجΔϠ الإيمΎن ، الόدد  

47
 .ϮϭϬالإسلاϡ في إندϭنيسΎ النش΄ة ϭالتطϭر ، مصدر سΎبϕ : ص  انظر تΎريخ  

48
 .ϭϵϳنϔس المصدر ص   

49
، هذا المصدر مΎϘلΔ من مجΔϠ مΎليزيϭ ، Δقد قϭϱ-ϭϲ ϡΎ( ص Ϯϭϲ:Ϯانظر: تΎريخ نش΄ة الإسلاϡ ]في الصين[ ، )إند:   

 ΎهϭϠمراس–  ΔلΎϘفي الصين.  –قبل إعداد هذه الم Δميداني Δبدراس 
50

 .ϯϯϭلϰ الإسلاϡ ، مصدر سΎبϕ : ص الدعϭة إ  
51

 نϔس المصدر؟  
52

؛ ϭالإسلاϡ في الصين ، فϬمي هϭيدϱ )الكϭيϭϱ-ϭϲ :Εانظر : تΎريخ نش΄ة الإسلاϡ ]في الصين[ ،  المصدر السΎبϕ ، ص   
عϭ  , ϰϠإن الόلاقΔ بين الصين ϭالόرΏ سΎبϡϰϴ ΔϘ ( ص ϭϵϴϭهـ  يϭليϭϰϬϭ ϭشόبΎن ، رمضΎن  ϰϯعΎلϡ المόرفΔ، الόدد 

 ظϭϬر الإسلاϡ . انظر نϔس المصدر ، نϘلا عن مصدر صيني. 



(اسر لوبس)  ...وقفات مع تاريخ دخول الإسلام  25 

 

حتϭ ،53  ϰذلϙ من النصف الثΎني في الϘرن الثΎمنKhanfu « نϭϔكΎ»عرفΕ سΎبΎϘ بـ
 ϱسع الميلادΎرن التϘ54منتصف ال Δربيόال ΔريΎزن التجΎالمخ ΎϬفي Εحيث احترق ،

ϭالΎϔرسيϭ ، ΔغيرهΎ في كΎنتϭن ؛ من جراء الحرϭ Ώϭالϔتن الداخϠيϭ . ΔبΎلمΎϘبل فΈن 
 Δن الصينيϔالس–  ϡدϘت Ύر –كمόيج الϠالخ ϰإل ΕϠصϭ قد قدϭ . ϡقبل الإسلا Ύبي منذ م

سبΕϘ الإشΎرة إلϰ أن الملاحΔ البحريΔ بين بلاد الόرϭ Ώالصين كΎنΕ تمر بميΎه الأرخبيل 
 ϙذل ϰϠيدل ع Ύجر  –مثلا  –، كمΎن السيرافي»خط سير التΎيمϠ55«س Δطϭابن بطϭ ،

56 Ε(ϳϴϭ/هـϭϯϳϴ ر إليهΎالمش  Εقϭالصين في ال ϰصل إلϭ قد ϡن الإسلاΎذا كΈف .)ϡ ،
. ϙرة قبل ذلϭلضرΎن بΎك ϭأرخبيل الملاي ϰله إلϭصϭ نΈف 

(2)  Δيين في جزيϭالأم ϡΎا منذ أيϭطنϭيين قد استϭϠόمن ال ΔعΎيسي»أن جمϭلاϭس » 

Sulawesi ة بـΎالمسم Ύذكره ϡدϘالمت«ϰϠسي » ΎϘبΎن 57سΎيمϠجر السيرافي سΎأكد الت Ύكم ،
الجزر المحيطΔ بϭ ، ΎϬذلϙ في ب΄نه أثنΎء رحϠته إلϰ الجزيرة ϭجد فيΎϬ المسϠمين ϭفي 

. عϠمΎ أن هذه الجزيرة الإندϭنيسيΔ تϘع في  58النصف الأϭل من الϘرن الثΎلث لϬϠجرة
أقصϰ الشرϕ لأندϭنيسيΎ ، أϱ قرΏ الحدϭد الإندϭنيسيΔ الϠϔبينيΔ حΎليΎ ، فϭصϭل ه΅لاء 

 ϕإلا عن طري ϡيت ϡل ϙΎهن ϰمطرا»إلϭس.» 

(3) Ύنيسيϭريخ إندΎيه في تϠع ϕϔات Ύممϭ  جزيرة ϰإل ϡل الإسلاϭصϭ Δا»الإسلاميϭΎعن « ج
 ϰتدع Δقبر في قري ϰϠقد عثر عϭ ، ϱشر الميلادΎόرن الϘمطرا في الϭس ϕطري

شرقي جϭΎا ، ϭقد كتΏ عϰϠ الϘبر بΎلόربيGersik   Δ «جيرسيϙ»في  Leran « ليران»
 ΎϬلله»أنه لسيدة اسمΎهر بΎϘن بن الϭميم Εبن ΔطمΎف ϰست » Δسن Εفيϭتϰϵϱ/هـϭϭϭϬϡ59. 

ϭهذه هي أهϡ الشϭاهد ϭالأدلΔ في هذا المϭضϭع ، ϭهنϙΎ أدلΔ أخرى أشΎر إليΎϬ بόض 
. ΔلΎالإط Δخشي Ύهن Ύرة لسردهϭلا ضرϭ ، حثينΎالب 

إن الم΅رخين المحϠيين لϡ يϬتمϭا بϬذا الجΎنΏ بصϭرة جمΎعيΔ إلا بόد مΎ حرر 
شΎغل في عϬد الاستόمΎر هϭ التخϠص الإندϭنسيϭن بلادهϡ من ربΔϘ الاستόمΎر ؛ إذ كΎن شϡϬϠό ال

 من السيطرة الأجنبيϭ ، Δعدϡ الركϭن إلϰ سϠطΎن الاستόمΎر الغربي النصراني.

ϭمΎ أن أحسϭا بΎلحريΔ في عϬد الاستϘلال حتϰ بدأϭا في إصلاح ϭطنϭ ϡϬبنΎئه . فمن 
Ύع Ύنيسيϭريخ إندΎر من تΎمόالاست ϱلته أيدΎن Ύلكل م ϡϬدارست Δالإصلاحي ϡϬزاتΎإنج ΎϬريخΎتϭ ، Δم

                                                           
53

؛ ϭالدعϭة إلϰ الإسلاϡ ، مصدر سΎبϭ:ϭϯϴ ϕ؛ ϭتΎريخ الأدΏ الجغرافي الόربي، مصدر سΎبϳϭ :ϕانظر نϔس المصدر ص   
 .ϯϯϮ، ص 

54
  :ϕبΎربي، مصدر سόالجغرافي ال Ώريخ الأدΎتϭ :انظرϭ  :ϭϰϮر الشΎن التجΎك ϙإثر ذل ϰϠعϭ . Ώرόال ϡϬن بمن فيϭرقي

 ϱدϭόمسϠل Ώج الذهϭمر ،ϭانئ أرخبيل الملايϭن  بمϭϘتϠن يϭالصينيϭϭ :ϭϱϴ ا في بدء الزمنϭنΎكϭ : ϱدϭόرة المسΎعبϭ ،
  .ϙبخلاف ذل 

55
فمسϘط إلϰ الصين مرϭرا ب΄رخبيل الملايϭ ،ϭكΎنΕ الرحΔϠ من مسϘط إلϰ الصين « سيراف»لϠتجΎرة من  سΎفر مرارا  

Δόأرب ϕالجغرافي  تستغر Ώريخ الأدΎالصين. انظر ت ϰرس الذاهبين إلϔالϭ Ώرόر الΎتجϠل لΎجر خير مثΎن هذا التΎكϭ ،رϬأش
 :ϕبΎربي، المصدر السόالϭ :ϭϰϭ-ϭϰϮ ص :ϕبΎمصدر س ،Ώرόر عند الΎالبح ϡϭϠعϭ Δالملاحϭ ؛ϳϬ ريخΎت Ύانظر أيضϭ ؛

 :ϕبΎربي، المصدر السόال Ώالأدϰ:Ϯϯϴ يرد في ϡب΄نه ل ΎمϠجر.. عΎة هذا التΎفϭ ريخΎدر ذكر تΎهذه المص 
56

 ϭمΎ يϠيϭ ،ϲϰϲ .ΎϬمΎ بόدهϭ ،Ύص ϡϲϭϴ( ص ϭϵϲϰهـ ϰ/ϭϯϴϰانظر: رحΔϠ ابن بطϭطΔ )بيرΕϭ: دار مΎدر ط  
57

؛ ϭالمحمديϭ ΔالنϬضΔ الإسلاميΔ بΈندϭنيسيϭϵϱ Ύانظر: تΎريخ الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ النش΄ة ϭالتطϭر، مصدر سΎبϕ: ص   
 . ϭ:ϮϯϬ؛ ϭنΎϬيΔ الأرΏ ، النϭيرϱ )الΎϘهرة: كϭستΎتسϭمΎس ϭشركΎه، لاϮϳ )Ε[ ص ϭϲϰ]إند:

58
 .ϰϴϭانظر الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ، فيصل سΎمر، مصدر سΎبϕ: ص  

59
؛ ϭالإسلاϡ في أرخبيل الملايϭ ϭمنϬج الدعϭة ϮϭϵتΎريخ الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ النش΄ة ϭالتطϭر، مصدر سΎبϕ: ص انظر:   

 .ϰϵإليه، مصدر سΎبϕ: ص
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 ϡهيΎϔم ΎϬتصحح ب ، ΔيϘدلائل منطϭ ، ΔريخيΎت ϕئΎثϭب Δمدعم ΔϬنزي Δدراس ،ΔصΎالإسلامي خ
محرفΔ ، ابتدعΎϬ المستόمرϭن الذين احتϭϠا البلاد أكثر من ثلاثΔ قرϭن ، كمΎ قϡΎ الم΅رخϭن 

أمΎكن متϔرقΔ  المحϠيϭن بتنظيϡ لΎϘءاΕ عϠميΔ تتمثل في عϘد ندϭاΕ عϠميΔ في أϭقΕΎ مختϭ ، ΔϔϠفي
 Δمطرا»من جزيϭس » ϡالإسلا ΎϬϠصϭ التي Δنيسيϭالجزر الإند ϰلϭأن هذه الجزيرة هي أ ΕΎ؛ لإثب

 كمΎ تϘدمΕ الإشΎرة إليه .

ϭفيمΎ يϠي بيΎن مختصر بΎلندϭاϭ ΕالأمΎكن ϭالأزمنΔ التي عϘدΕ فيϭ ، ΎϬمΎ تϭصΕϠ إليه 
 -من نتΎئج:

Δترة المدينϔال 

 Medan 1963ϡ ميدان

 Banda Aceh 1978ϡ أتشيه بΎندا

ϕبرلا Perlak 1980ϡ 

 Takengon 1986ϡ60 تΎكينجϭن

في أقصϰ الشمΎل لجزيرة سϭمطرا.   ϭAcehتϘع المدن الثلاث الأخيرة بمحΎفظΔ أتشيه 
 ϭممΎ جΎء في نتΎئج الندϭة الأϭلϰ مΎ يϠي:

: تبين من الدلائل ϭالمصΎدر التي عرضΕ أن الإسلاϡ قد دخل إندϭنيسيΎ لأϭل مرة  أϭلا
 Ώرόمن بلاد الϭ ، من الميلاديينΎالثϭ بعΎرنين السϘبين ال Ύفيم ϱأ ، ϱجرϬل الϭرن الأϘفي ال

 مبΎشرة.

، ϭأنه بόد « سϭمطرا»ثΎنيΎ : أن أϭل منطΔϘ دخΎϬϠ الإسلاϡ هϭ السϭاحل الغربيΔ لشمΎلي 
ϭن المجتمع الإسلامي فيϭ ΎϬبόد أن تحصل عϰϠ النϭϔذ السيΎسي ، قΎمΕ الممϠكΔ الإسلاميΔ أن تك

 .Aceh«أتشيه»الأϭلϰ في 

 Ύكم ، ΔميϠس ΕنΎك Δة الإسلاميϭأن الدعϭ ، رΎا من التجϭنΎلين كϭة الأΎض الدعόأن ب : ΎلثΎث
 ϡنشر الإسلا ΔيϠفي عم ϙد ذلόا بϭمϬأس ϡϬسϔنيسيين أنϭ61أن الإند. 

هذا ، ϭقد أكد سΎئر الندϭاΕ نتΎئج الندϭة الأϭلϰ ، مϭضحΔ عدϡ الربط ϭالتلازϡ بين دخϭل 
 Ύن بطيئΎالأمر ك Δفي بداي ϡر الإسلاΎ؛ لأن انتش Δالإسلامي ΔكϠالمم ϡΎقيϭ ϡ62الإسلا. 

فϭϠ تϡ الربط بين مΎ تϘدϡ من قدϡ الόلاقΔ بين الόرϭ Ώالملايϭ ϭتϭطدهϭ ، Ύبين تΎόضد 
، إضΎفΔ إلϰ مΎ تϭصΕϠ إليΎϬ تϙϠ  63حΔ عϰϠ أن ϭصϭل الإسلاϡ كΎن في ϭقΕ مبكرالأدلΔ المرج

                                                           
60

  ( ϕبرلا ϰرآن إلϘتحمل ال Δة الإسلاميϭالدع Δثόأنظر : بPerlak ص :ϕبΎب΄تشيه ، مصدر س )ϴϯ. 
61

(؛ ϭالإسلاϡ في إندϭنيسيΎ، محمد ϭϭϴϰعن أعمΎل الندϭة انظر: رسΎلΔ ندϭة حϭل تΎريخ دخϭل الإسلاϡ إلϰ إندϭنيسيΎ )إند:   
 ϭمΎ بόدهϵ .ΎضيΎ شΏΎϬ، مصدر سΎبϕ: ص 

62
  ( ϕبرلا ϰرآن إلϘتحمل ال Δة الإسلاميϭالدع ΔثόبPerlak ص :ϕبΎب΄تشيه ، مصدر س )ϴϯ. 
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 ϙϠمن سϭ ال المستشرقينϭأن أقϭ ، Ύضόضه بόي΅يد ب ϙئج ، لتبين أن كل ذلΎمن نت Εاϭالند
 ϡϬϘفي هذا الأمر  –طري– .Δراجح Εم΅رخي الأرخبيل أصبح ΕΎجΎأن استنتϭ ، Δحϭمرج ΕتΎب 

** 

ي محϭΎلتϡϬ إبΎόد مسϠمي أرخبيل الملايϭ عن أرض النبϭة ، ϭهϡ ف –إن المستشرقين 
ينبϭع الإسلاϡ الأصيل، إضΎفΔ إلϰ مΎ سبΕϘ الإشΎرة إليه من رأيϡϬ في التحديد الزمني لدخϭل 

 ΔϘهذه المنط ϰإل ϡشرة.  –الإسلاΎمب Ώرόمن بلاد ال ϭأرض الملاي ϰإل Ε΄ي ϡن إن هذا الدين لϭلϭϘي
أϭل مرة ، فمنϡϬ « سϭمطرا»التحديد المكΎني الذϱ اتجه منه الإسلاϡ إلϭ  ϰقد اختϭϔϠا فيمΎ بينϡϬ في

من يϭϘل إن بلاد فΎرس هي الجΔϬ التي قدϡ منΎϬ الإسلاϡ إلϰ الملايϭ ، حيث ادعϰ أصحΏΎ هذا 
ϱΎسΎف ΔمϠب΄ن ك ϱالرأ» Pasai  بـ Δإسلامي ΔكϠمم ϰϠع ϡدϘت Ύكم ΕϘϠمطرا»التي أطϭهي « س

Ϡمن ك ϱالأصل، أ ΔرسيΎف Δرس»مΎ64«ف  Persia  ϰإل ϡأن مجيء الإسلا ϰϠع ΎϬا بϭ؛ ليستدل
، ϭأن الدعΎة الϔرس هϡ الذين نشرϭا الإسلاϡ بسϭمطرا ، مع أن « فΎرس»المنطΔϘ كΎن من بلاد 

 ΔكϠمم ϡΎقي«ϕبرلا » ΔكϠمم ϡΎقي ϕقد سب Ύذكره ϡدϘالمت«ϱΎسΎنصف ، بل « بϭ ب΄كثر من قرن
 ϰإل Ώمن المستشرقين من يذه ϙΎهن ΔكϠأن مم«ϱΎسΎب » ϰإل ϡقبل مجيء الإسلا Εهذه ، أسس

 ϙفي ذل ΔϘلمنطΎب Ύرئيس ΎريΎمركزا تج ΔكϠالمم ΕنΎكϭ ، ϱمس الميلادΎرن الخϘفي ال ϱالأرخبيل أ
Εقϭ65ال. ΎϬكϠم ϡسلاΈب ΕمϠأس ΔكϠإن المم ϡث . 

 ϡذا الاسϬب ΔكϠهذه المم Δسر تسمي Ύأمϭ«ϱΎسΎأصلا من « ب ϕالمشت«ϰسΎب » Pase ن ، فΈ
؛ لأن سϭاحل الممϠكΔ رمϠيPasir  ، Δ « الرمل»هذه الكϠمΔ في لغΔ أهل المنطΔϘ )أتشيه( تόني 

 ΔكϠفمم«ϱΎسΎمن « ب ΔϘمشت ϰنόذا المϬب ΔمϠالكϭ ، ΔيϠالرم ΔكϠني الممόسير»تΎ66«ب
 Pasir  ؛

 ΕϠϘستثΎالراء»ف( »r حرف ΔϘأهل المنط ϕينطϭ ،Εفحذف ، ΎϬلتطرف ΔϘالمنط ΔجϬفي ل )«ϱأ( »i )
 –، كمΎ يϭϘلϭن Pase « بΎسي» Pasir « بΎسير»بΎلإمΎلΔ بسبΏ التطرف أيضΎ ، فيϭϘلϭن في 

. ϭهΎتΎن  Mahe«مΎهي» Mahir« مΎهر»ϭفي  Kafe« كΎفي» Kafir« كΎفر»في  -مثلا
بΎلϠغΔ الرسميΔ )بΎهΎسΎ إندϭنيسيPase  )Ύ« بΎسي». ثϡ استϘرΕ كϠمΔ  67الأخيرتΎن عربيتΎ الأصل

 .Pasai«بΎسϱΎ»في 

 ϰصل إلϭ ϡل ب΄ن الإسلاϭϘال ϰمن المستشرقين من يجنح إلϭ«مطراϭس » ϱأيد ϰϠع
 ϡذكره من قد ϕسب Ύم ϰϠع Δالدال ΔيϘالبراهين المنطϭ ΔريخيΎر التΎين الآثϠهΎند، متجϬمي الϠمس

ϭالملايϭ Ώرόقه بين الϭثϭϭ طΎده . 68الارتبόبϭ ϡقبل الإسلا 

** 
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  όم Δإسلامي ΎيΎء في قضΎإند:ج( صرةΎϭϯϭ رة في هذاΎالمخت Ώأن من الكت ΎنيسيϭندΈريخ الإسلامي بΎالت ΔبΎان كتϭعن Εتح )
 ϭل هΎالمجΔالإسلامي Δريخ الأمΎت ( Ύذ همكΎللأست ϕبΎمصدر س ،Hamka في Ύنيسيϭإند ϰصل إلϭ قد ϡذكر فيه أن الإسلا ϱالذ )

.ϱجرϬل الϭرن الأϘال 
64

 .ϭϳϰ( ب΄تشيه ، مصدر سΎبϕ: صPerlakإلϰ برلاϕ ) بόثΔ الدعϭة الإسلاميΔ تحمل الϘرآن  
65

 .ϭϴϲنϔس المصدر ص   
66

  .ΔϠالأصي Δيϭهي من الملايϭ الآن ϰالرمل حت ϰنόبم ΔمϠهذه الك ΕϠظ 
67

 عϭϭ ΔϠزنPasir .Ύ بΎسيرϭالإتيΎن بϬمΎ لتϘريΏ الϡϬϔ ؛ لاتحΎدهمΎ مع  
68

 .ϰϯϬانظر الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ )فيصل سΎمر( ، مصدر سΎبϕ : ص   
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ن حϭل هذا المϭضϭع يتضح التضΎرΏ الكثير ϭعند مراجΔό أقϭال ه΅لاء المستشرقي   
الذϱ قيل عنه إنه  69«تϭمΎس أرنϭلد»فيΎϬ ، حتϰ إن المستشرϕ الϭاحد قد يتنΎقض في قϭله ، فϬذا 

أن « الدعϭة إلϰ الإسلاϡ»من كتΎبه الشϬير  ϰϬϭمن أكثر المستشرقين مϭضϭعيΔ ، أϭرد في ص 
ϭ في ϭقΕ مبكر ؛ بكϭنϡϬ سΎدة التجΎرة في التجΎر الόرΏ قد جΎءϭا بΎلإسلاϡ إلϰ جزائر الملاي

الشرϕ منذ بدايΔ الϘرن السΎبع الميلادϱ حتϰ غزϭ البرتغΎليين ϭاحتلالϡϬ شبه الجزيΔ المΎليزيΔ )في 
« سنϙϭ هϭرغرϭنيه»ϭهϭ يسϕϭ رأϱ  –قΎل هذا الستشرϰϬϰ  ϕالϘرن السΎدس عشر(. ϭفي ص 

70 (Snouck Hurgronjeريخي لΎس تΎأس ϙΎب΄ن ليس هن ) ϰإل ϡل الإسلاϭئل إن دخΎϘال ϱرأϠ
السΎلف الذكر الذϱ « مΎركϭ بϭلϭ»سϭمطرا كΎن من بلاد الόرϭ .Ώفي الصϔحΔ التي تϠيΎϬ نϘل قϭل 

 ΏΎفي كت ΔلΎل هذا الرحϭء قΎد جϘف ، Δفي هذه المس΄ل ΏΎديد من الكتόرأيه ال ϰϠلد»اعتمد عϭأرن »
من كثرة ترددهϡ عϰϠ هذه الممϠكΔ بسϭمطرا  قد بϠغ –كمΎ ينبغي أن تϡϠό  –تجΎر الόرΏ »مΎ نصه 

]ϡϠسϭ يهϠالله ع ϰϠمحمد ]ص Δόلي في شريΎا الأهϭϠأدخ ϡϬد اعترف « ، أنϘف ϙبذلϭ لد»؛ϭأرن »
 من كتΎبه المذكϭر. ϰϬϭبόدϡ صحΔ رϭايΔ الرحΎلΔ البندقي ، مع أنΎϬ ت΅يد مΎ ذهΏ إليه في ص 

ثمرة من ثمΎر التϭΎόن الϠόمي الدϭلي التي تόد « دائرة المΎόرف الإسلاميΔ»كمϭ Ύرد في 
( ب΄ن مجيء الإسلاϡ إلϰϬϭ ϰفي الصϔحΔ نϔسΎϬ )« أرنϭلد»بين المستشرقين ، مΎ ي΅كد قϭل 

المنطΔϘ كΎن من بلاد الόرΏ مبΎشرة، ϭأنه كΎن في ϭقΕ مبكر، حيث ϭرد في الدائرة مΎ نصه : 
،  71«ا في الϘرϭن الأϭلϰ لϬϠجرةϭالأرجح أن التجΎر الόرΏ قد حمϭϠا مϡϬό الإسلاϡ إلϰ سϭمطر»

 كبير المستشرϕ في زمنه .« سنϭ«ϙϭهϭ مΎ ينΎقض مΎ ذهΏ إليه 

 Ύالأرخبيل، كم ϰإل ϡلإسلاΎء بΎل من جϭأ ϡه Ώرόر الΎئل إن التجΎϘال ϱيترجح الرأ ϙبذلϭ
ذهΏ إليه الم΅رخϭن المحϠيϭن ، ϭبόض المستشرقين ، ϭإن كΎن ه΅لاء الόرΏ قد مرϭا ببلاد 

. ϭتركϭا آثΎرا طيبΔ في صϭϔف دعΎة هذين البϠدين الذين شΎركϭا مع إخϭتϡϬ الدعΎة  72لϬندفΎرس ϭا
الόرϭ ، Ώانضمϭا إلϰ قΎفΔϠ الدعϭة في أϭقΕΎ لاحΔϘ ؛ تϠبيΔ لϠنداء الربΎني المϡϭϬϔ من النصϭص 

داء بداهΔ . فتضΎفرΕ جϭϬد الدعϭة، مع فضل الأسبϘيΔ لϠدعΎة الόرΏ الأϭلين ، ϭلغيرهϡ حسن الاقت
 ϡدهόلمن بϭ ، Δة الحسنϭلأسΎة  –بΎالدعϭ ينϠمΎόء الΎمϠόزداد  –من الΎف .ΔόبΎالمتϭ ظΎϔحسن الح

 الدعϭة الإسلاميΔ انطلاقϭ ΎنشΎطϭ ، ΎتكΎثر الداخϭϠن في رحΏΎ الإسلاϡ طϭعϭ ΎاختيΎرا.

** 

 الخلاصة

ل أقϭال الغربيين ϭبόد ، فخلاصΔ الϭϘل في تΎريخ دخϭل الإسلاϡ إلϰ الربϭع الإندϭنيسيΔ ، أن ج
 Δايϭر ϰϠتمدة عόم«ϭلϭب ϭركΎر « مΎمόالاست ΔϠمΎόع  مت΄ثرين بمϭضϭا في هذا المϭكتب ϡϬأنϭ ،

                                                           
69

  (ϭϴϲϰ-ϭϵϯϬط Δرفόهرة : دار المΎϘال( يϘيϘع Ώن، نجيϭانظر: المستشرق )ϡϯ  /ϭϵϲϱ )ϡϮ:ϱϬϰ. 
70

  (ϭϴϱϳ-ϭϵϯϲ انظر . ΎمΎعشر ع Δόمدة سب Ύنيسيϭفي إند ϱلندϭϬر الΎمόللاست ΎدمΎش خΎف، عϭرόم ϱلندϭه ϕمستشر )ϡ
 :ϕبΎن، مصدر سϭالمستشرقϮ  :ϲϲϲ المستشرقين، عبد الر Δعϭسϭمϭ ملايين ط ؛Ϡل ϡϠόدار ال : Εϭبير( ϱϭحمن بدϭ/ϭϵϴϰ )ϡ

 .Ϯϰϱ-Ϯϰϳص 
71

 .ϭϮ:ϯϵϮ« سϭمطرة»انظر : مΎدة  
72

لϬϠجرة. تΎريخ الإسلاϡ،حسن إبراهيϡ حسن )لاΏ: لا ن ط  ϴϬقبل سنΔ « سيلان»ϭلا ريΏ أن تجΎر الόرΏ كΎنϭا يϘيمϭن في   
ϳ  سبتمبرϭϵϲϰ )ϡϮ  :ϯϭϲ . 
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لمستόمراته ، ϭلϡ يتمكن المسϠمϭن في الأرخبيل من دراسΔ هذا التΎريخ إلا بόد استϘلال البلاد ، 
ΕϠόالتي ج ΕراΎالأمϭ اهدϭا الشϭϔاكتش ، Δجديϭ Δعيϭضϭه بمϭدرس ΎمϠف  Ώمن ذهϭ الغربيين Δحج

 ΏΎالكت ΎϬدس ϭأ ΎϬكثيرة حرف ΔريخيΎت ϕئΎϘح ϙΎن هنΈذكر ف Ύم ϰإل ΔفΎإضϭ ، Δاهيϭ ϡϬمذهب
 Δالشرقيϭ Δالإسلامي ΕΎلدراسΎب ϡأ ، ΔϠضΎالمن Δالإسلامي ΎنيسيϭندΈب ϕϠόتت ΕنΎاء أكϭن ، سϭالغربي

 . 73الأخرى

التΎريخ )تΎريخ دخϭل الإسلاϡ إلϭ  ϰإذا كΎن عدϡ دراسΔ الم΅رخين ϭالخبراء المحϠيين هذا
المنطΔϘ( دراسϭ ΔافيΔ ، قد عد في السΎبϕ من أهϡ دϭاعي حدϭث الخلاف حϭله بين المستشرقين 

، فΈن طريΔϘ التϔكير المϭضϭعيΔ ترفض الآن هذا الاختلاف ؛ لمΎ تϘدϡ ذكره من ϭ74مسϠمي أرخبيل
 –رخبيل م΅رخين ϭعϠمΎء ، حيث عϘدϭا الجϭϬد التي بذلΕ في دراسΔ هذا التΎريخ من قبل أبنΎء الأ

ϡ أربع ندϭاΕ،كمΎ أنϡϬ قد كتبϭا عن دخϭل الإسلاϡ إلϰ 1986حتϰ سنΔ  –كمΎ سبΕϘ الإشΎرة إليه 
 ϱل الرأόالتي تج ، ΔريخيΎاهد التϭالشϭ لدلائلΎب Δمϭالمدع ،ΕلاΎϘالمϭ Ώالكت Εعشرا ΔϘالمنط

 المخΎلف من ضόيف الأقϭال.

ϭربي الذϱ تنϭΎل هذا المϭضϭع غير مϘبϭل في نظرϭ ، ϱلا ϭبذلϙ يكϭن الأسΏϭϠ الأ  
؛ ϭلدخϭل أهϠه المنطΔϘ 75ينبغي أن يكϭن مϘبϭلا كذلϙ في نظر الϡϠό ؛ لت΄خره الزمني بόدة قرϭن 

 ϕدΎلأن الصϭ ، رΎالدي ϰن إلϭرϭΎن المجϭالم΅رخ ϡه ϕالصد ϰإل Ώلأن الأقرϭ يبي ؛Ϡص ϭبغز
أنϔسϭ ، ϡϬقضΎيΎ الجرح ϭالتόديل في هذا المجΎل مϬمΔ ، الذϱ لا شϙ في صدقه هϡ أهل الديΎر 

Ώيتميز الخبيث من الطي ϰ76حت. 

 عϭامل انتشΎر الإسلام 

، كΎنϭا شديد الاعتصϡΎ بحبل 77إن الدعΎة الأϭلين بصϔتϡϬ من الϘرن النبϱϭ الذϱ هϭ خير الϘرϭن 
Ύن الحΎلسϭ ، ϡϬالϭقبل أق ϡϬلΎدين الله ب΄عم ϰا إلϭالله المتين ، فدع ϡلϭ ،لΎϘن المΎل أفصح من لس

تϡϬϬϠ تجΎرة ϭلا بيع عن ذكر الله ، بل اتخذϭا التجΎرة ϭسيΔϠ لنشر الإسلاϭ ، ϡمΎ زالΕ قصΔ انتشΎر 
.Ώاستغراϭ ΏΎفي الأرخبيل محل إعج ϡالإسلا 

 )رحمه الله( سر نجΎح رسΎلΔ ه΅لاء الدعΎة بمΎ يϠي:« 78محمϭد يϭنس»ϭقد لخص الأستΎذ 
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من أخطΎء عϠميΔ فΎحشΔ. انظر مثلا : المسΎجلاϭ ΕالمΎόرϙ « دائرة المΎόرف الإسلاميΔ»أϭضح دليل عϰϠ ذلϙ مΎ تحϭيه    
 ϭمΎ تϠيϬمϮϵϭ  ،ϯϭϵ .ΎالأدبيΔ، أنϭار الجندϱ )الΎϘهرة: دار المόرفΔ لا Ε( ص 

74
ندϭنيسيΎ في تراث الإسلاϡ )الϘسϡ الأϭل( ؛ ϭ إ ϲ :ϰϯϭ« جزائر الϬند»انظ دائرة المΎόرف الإسلاميΔ ، مصدر سΎبϕ: مΎدة  

 . ϮϭϯشΎخΕ، مصدر سΎبϕ ص 
75

يظϬر أن الكΎتΏ يϘصد بذلϙ أن استنتΎجΕΎ الأϭربيين حϭل هذا المϭضϭع عϰϠ علاتΎϬ ، سΎبΔϘ زمنΎ عϰϠ نتΎئج دراسΕΎ أهل   
 الأرخبيل بϔترة طϭيϭ ،ΔϠهذه هي الحϘيΔϘ كمΎ أشرنΎ إليه.

76
 .ϭ ϭϯϱمنϬج الدعϭة إليه ، مصدر سΎبϕ: ص الإسلاϡ في أرخبيل الملاي  

77
 .ϭϱ  :ϯϳϮقد ϭرد الحديث النبϱϭ في ذلϙ ، انظر المόجϡ المϬϔرس لألΎϔظ الحديث   

78
أϭل داعيΔ إندϭنيسي تخرج في دار الϡϭϠό بΎلΎϘهرة، له م΅لΕΎϔ كثيرة بΎلόربيϭ ΔالإندϭنيسيΔ، أهمΎϬ تϔسير الϘرآن الكريϡ ، قد   

 ندϭنيسيϭ Ύفي بόض الدϭل المجϭΎرة. طبع مراΕ كثيرة في إ
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قد دعϭا إلϰ منϬج الله بمنϬج الله ، أϱ بΎلحكمϭ ΔالمϭعظΔ الحسنΔ، أϭلا : أن الدعΎة 
ϭالمجΎدلΔ بΎلتي هي أحسن ، فخΎطبϭا النΎس عϰϠ قدر عϭϘلϭ ، ϡϬعϠمϭا المسϠمين الجدد 

.ΔعيΎالاجتم Δلاقόالϭ ، Δة الحسنϭالأسϭ ، الحي ϙϭϠمن خلال الس ، Δرة تدريجيϭبص 

 .79التي فطر الله النΎس عϠيΎϬثΎنيΎ : يسر هذا الدين ϭمطΎبϘته لϔϠطرة 

ϭممΎ سΎعد عϰϠ انتشΎر الإسلاϡ ظلاϡ الϬόد الذϱ سبϭ ϕتزامن مع مجيء الإسلاϡ ، حيث  
 Δضϭالمرفϭ ، ئلΎسϭبكل ال Δضϭرϔالم ، ΔيϘالطب ϰإل Δالداعي Δذيϭالبϭ ΔكيϭندϬال Δهيمن ϙΎهن ΕنΎك

يمه ، ϭعϭϠ مبΎدئه الداعيΔ إلϰ من قبل الطبيΔό البشريΔ بداهΔ ، فمΎ أن جΎء الإسلاϡ بسمϭ تΎόل
.Ύاجϭس في دين الله أفΎدخل الن ϰى ، حتϭϘلتΎعجمي إلا ب ϰϠربي عόاة ، فلا فضل لϭΎالمس 

الذϱ قϡΎ بΎلدعϭة في « محمد تϘي الدين قنديل»ϭخير من يϭضح هذه الصϭرة هϭ الأستΎذ 
ستΎرا حديديΎ من الأفكΎر إن الإسلاϡ لϡ يϭاجه في مكΎن مΎ »هذه المنطΔϘ سنين طϭيΔϠ، حيث قΎل : 

ϭالمόتϘداΕ مثل الذϭ ϱاجϬه في أرخبيل الملايϭ ، ستΎر الϬندϭكيϭ ΔالبϭذيΔ ... فΈذا بϬذه الحصϭن 
المنيΔό تتداعϭ ، ϰإذا بتϙϠ الϭϘόل ϭالΏϭϠϘ تتϔتح لنϭر الحϭ ، ϕإذا بΎلإسلاϡ ينتشر ϭيذيع .. في 

 .  80«صϭرة أشبه مΎ تكϭن بΎلمόجزة

Ϡيϭن من الϭόامل المسΎعدة عϰϠ ذلϙ أيضΎ حيث كΎن النΎس عϰϠ دين ϭيόد الأمراء المح
مϭϠكϭ ϡϬخير شΎهد عϰϠ ذلϙ مΎ حدث في مدينΔ بيرلاϕ السΎحϠيΔ من مجيء قΎفΔϠ الدعΎة من البلاد 

(ϱϭΎهر نΎالش ϙϠا المϭأن بشر Ύمϭ Δداعي ΔئΎصل مϭ ϡقد قيل إن عددهϭ ΔربيόالSyahir Nawi )
ح صدره للإسلاϭ ϡحسن إسلامه ϭتبόته الرعيΔ ثϡ إن هذا المϙϠ زϭج بΎلدين الإسلامي حتϰ انشر

ابنته من أحد ه΅لاء الدعΎة الόرϭ Ώقد رزϕ بϭلد سمي عبد الόزيز ϭكتΏ له أن يتϠϘد عرش هذه 
هـ ϮϮϱ( ϭكΎن ذلϙ كمΎ تϘدϡ عSultan Alauddin ϡΎالممϠكΔ فيمΎ بόد ϭلΏϘ بΎلسϠطΎن علاء الدين )

 /ϴϰϬ.ϡ 

ΏϭϠف الأسϠيختϭ  استخدمه ϱالذ ΏϭϠالأسϭ ϡالإسلا ΔلΎيغ رسϠفي تب ϡاستخد ϱالذ
 ϡϬله إنϭلد في قϭقد عبر عن أرنϭ  كل الاختلاف ΔϘلاح ΕΎقϭفي أ Δن في نشر المسيحيϭالمنصر

في الϘرن السΎدس عشر، ϭلϡ يتسخدمϭا  81أϱ الدعΎة لϡ يϔد عϰϠ هذه البلاد غزاة كمΎ فόل الأسبΎن
ϰ الإسلاϡ بل لϡ يدعϭا لأنϔسϡϬ حϭϘف جنس أسمϰ يتمتع بΎلغϠبΔ السيف أداة لتحϭيل النΎس إل

ϭالسيΎدة لكي يحطϭا بذلϙ ش΄ن السكΎن الأصϠيين، ϭيسϠبϭا حϭϘقϡϬ بل قدمϭا في زϱ التجΎرة  
ϭاستخدمϭا كل مΎ لديϡϬ من ذكΎء أسمϭ ϰمدينΔ أزهر في سبيل دينϡϬ أكثر من أن يكϭنϭا قد 

ϡذهϭϔسيع نϭلت ΔϠسيϭ ϙا ذلϭاستخدم ϡϬاتϭثر Δلتنمي ϭ82الشخصي أ. 
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 .ϭϰ( ص ϭϵϰانظر: تΎريخ التربيΔ الإسلاميΔ بΈندϭنيسيΎ )إند:   
80

أرخبيل الملايϭ ϭانتشΎر الإسلاϡ فيه ، محمد تϘي الدين قنديل )دمشϕ: مجΔϠ حضΎرة الإسلاϡ ، السنΔ الثΎنيΔ،الόدد الأϭل،   
 ϭنيϭيϭϵϲϭ ص .)ϲϲ – ϲϳ . 

81
، ϭعن قصϭ Δصϭل البرتغΎليين إلϰ مϠيبΎر ϭأرخبيل الملايϭ، انظر : تحΔϔ المجΎهدين في بόض أخبΎر ϭكذلϙ البرتغΎليϭن  

ϭر ϭ ϭϯϵϳالبرتغΎليين ، زين الدين بن عبد الόزيز المόبرϱ، تحϘيϕ: أمين تϭفيϕ الطيبي )طرابϠس : كϠيΔ الدعϭة الإسلاميΔ ط 
– ϭϵϴϳا Δالنصراني ϡϬح أهدافϭضϭ ΔصϘقد تبين من الϭ .ϡ.ΔفيΎόالله نس΄ل الϭ .مينϠضد المس Δدائيόل 

82
 .ϰϬϯالدعϭة إلϰ الإسلاϡ ، مصدر سΎبϕ: ص   
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 ϡر الإسلاΎمن أن انتش ϡϬجϬن ϰϠر عΎمن سϭ المستشرقين ΕءاΎمع ادع ϰفΎيتن ϙإن ذلϭ
Ύغيرهϭ ΔديΎالم Εاϭالثر ΏϠج ϰϠعϭ السيفϭ ةϭϘال ϰϠع Ύن مبنيΎ83ك. 

 الممΎلϙ الإسلامية

 Δمϭحك ϡΎبين قيϭ ΔϘالمنط ϰإل ϡل الإسلاϭبين دخ ϡتلاز ϱأ ϡدϘت Ύكم ϙΎليس هن ϡΎϬإذ أن م Δإسلامي
الدعΎة هي البلاύ المبين حتϰ إذا مΎ تمϬدΕ الظرϭف ϭتϬي΄Ε قΎمΕ حكϭمΔ إسلاميΔ دϭن أϱ سيف 

ϕبيرلا ΔكϠمم ϡΎيϘب ϙذلϭ مت΄خرا Δالإسلامي Δمϭالحك ϡΎن قيΎكϭ ،درϬي ϡد ϱلا أϭ رϬيش (Perlak )
Δيϭت΄سيس زا ΎϬمن بين Δعϭمتن ΕلاΎفي مج ΕزاΎعدة إنج ΎϬل ΕϠلا) التي سجΎك ΕϭتشZawiyah 

Cot Kala ϡΎع )Ϯϴϱ / هـϴϵϳϰتدع ΔϘفي منط ϡ  ( ينϭيΎبBayuen ϡسΎضي بΎفي الم Εعرف )
Ύ84آرامي (Aramia  ءΎمن كل الأرج Ώالطلا ΎϬفد إليϭ Δإسلامي ΔόمΎج Δبمنزل Δيϭهذه الزا ΕنΎكϭ )

مجΎل الاقتصΎد  ϭكΎن م΅سسΎϬ السϠطΎن السΎدس مخدϡϭ علاء الدين محمد أمين عΎلمΎ متبحرا. ϭفي
ΔربيόلΎب ΕΎبΎكت ΎϬيϬجϭ ϰϠعϭ ΔصΎخ Δفضيϭ Δذهبي ΔϠعم ΔكϠممϠل ΕنΎتبر من  85كόت Εملاόالϭ

ΎϬفي قيمتϭ ΎϬن فيόالط Ώصόالتي ي Δالرسمي ϕئΎثϭ86ال  Δبريϭ Δبحري Εاϭن قΎطϠأنش΄ هذا الس Ύكم
 ΔكϠن عمر هذه الممΎكϭ ΔكϠع عن الممΎدفϠلϰϲϳ  .Δقمري Δسن 

هـ أϯϴϴ ϭ( المتϘدϡ ذكرهΎ سنPasai Δ)  بيرلاϕ قيϡΎ ممϠكΔ فΎسϭ ϱΎقد جΎء بόد ت΄سيس
ϵϵϳ ϡΎع ϰحت ϡاستمر في الحك ϱالذ ϡϭبن مخد ϡإبراهي ϙϠل المϭالأ ΎϬنΎطϠن سΎكϭ ϡϰϬϮ  / هـ

ϭϬϭϭ لمدة ΔئمΎق ΔكϠهذه المم ΕϠظϭ ϡϴ  ΎϬكϭϠن عدد مΎكϭ Δقمري Δسنϭϴ ΎكϠ87م. 

 ϕكتين بيرلاϠبين المم Δلاقόال ΕنΎكϭ ئيΎن الثنϭΎόالتϭ هرةΎضل المصϔطيدة بϭ ϱΎسΎبϭ
 لصΎلح الدعϭة الإسلاميΔ الأمر الذϱ أسرع بيسر الدعϭة بΎلأرخبيل.

 ϭلϭبϭركΎقد زار مϭ–  Ύكم  ΔϘلمنطΎته بϠء رحΎكتين أثنϠتين الممΎرة إليه هΎالإش ΕϘسب Ύكم
.ϕلاح Εقϭ في ϱΎسΎب ΔكϠمم Δطϭزار ابن بط 

ϭة قΎمΕ ممΎلϙ إسلاميΔ أخرى في منΎطϕ متϔرقϭ Δفي ثϡ بόد سϠسΔϠ من عمϠيΕΎ الدع
 أϭقΕΎ متΎϘربΔ أمثΎل:

 

ΔكϠالجزيرة المم ΔكمΎترة الحϔال 
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ϡ( ص ϭϵϴϮ -هـ ϭ .ϱ  ϭϰϬϮالإسلاϡ في قϔص الاتϡΎϬ، شϭقي أبϭ خϠيل)دمشϕ : دار الϔكر ط ϯϵϬالمصدر السΎبϕ ، ص   
ϵϮ ،ϵϯ ،ϮϬϬ ،ϮϬϭ  لنشر ΔمΎόس: المنش΄ة الϠطراب( ϱدΎمحمد الزي ، ΎϬض المستشرقين منόقف بϭمϭ ϡر الإسلاΎهرة نتشΎظϭ ؛

 (. ϯ)هΎمش رقϡϭϳϮ- ϭϳϯ  ϡ( ص ϭ– ϭϵϴϯر ϭϭ  ϭϯϵϮالتϭزيع ϭالإعلان   ط 
84

 .ϴϲانظر : بόثΔ الدعϭة الإسلاميΔ تحمل الϘرآن إلϰ بيرلاϕ ب΄تشيه ، مصدر سΎبϕ:ص  
85

 .ϰϲنϔس المصدر؛ ϭإندϭنيسيΎ اجتΎحΎϬ الإسلاϡ بلا سيف، مصدر سΎبϕ:ص   
86

ϡ( ϭϵϴϭديسمبر  ϭϭ - هـϭϰϬϮصϔر  ϭϱمϭسϭعΔ لϠنϭϘد الإسلاميΔ ، مرعي مدكϭر )جدة: مجΔϠ المسϠمϭن  الόدد السΎبع  
 . ϳϴص 

87
 .ϭϵϵانظر : تΎريخ الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ النش΄ة ϭالتطϭر، مصدر سΎبϕ: ص   
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Ύملاق Melaka ΔليزيΎشبه الجزيرة الم ϭϰϬϬ-ϭϱϭϭϡ 

Δأتشي Aceh مطرةϭس ϭϱϭϰ- ϭϵϬϰϡ 

ϙΎدم Demak ةϭΎج ϭϱϭϮ-ϭϱϱϱϮϡ 

 ϭϱϱϮ-ϭϲϴϰϡ جϭΎة Banten بΎنتين

 ϭϲϬϱ-ϭϵϬϲϡ88 سلاϭيسي  Goa جϭا

 ϙΎتكن هن ϡلϭ ،ϡلΎόأرخبيل في ال ϡد أعظόي ϱلأرخبيل الذΎب ϡن الإسلاΎأرك Εطدϭد تϘف
 ϙΎتΎب ΔϠقبي ΕϠندر. فمثلا ظϭ قل Ύة إلا مϭالدع ϕفي طري ΔϠعرق ϭأ Δبϭόص Batak  المتمركزة

ب΄ϭاسط  شمΎل سϭمطرة تϡϭΎϘ انتشΎرالإسلاϡ زمنΎ طϭيلا حينمΎ أسيء استخداϭ ϡسيΔϠ الدعϭة، حيث 
نشرΕ بΎلϭϘة ϭالόنف. ثϡ بόد مΎ لج΄ الدعΎة إلϰ المنϬج الربΎني دخل الإسلاϡ الΎϘصي ϭالداني ، 

ΔϔئΎط Εأصبحϭ ،ΔسΎحمϭ ΔعΎندين له بكل شجΎالمس ϰإل ϡرض الإسلاΎόم ΏϠϘنΎف  ΔϠبيϘمن هذه ال
ϙΎتΎب ΔϠقبي ϰينج 89تدعϠمنداه  (Mandailingرينϭمين الغيϠمن المس )90. 

( الشϬيرة التي تمركز فيΎϬ أتبΎع الϬندϭكيΔ بόدمΎ ضΎقΕ بϭBali ϡϬمثΎل آخر جزيرة بΎلي )
الأرض يمΎ رحبΕ، فϘد اقتحϡ الإسلاϡ هذه الجزيرة أيضΎ حيث بϠغΕ نسبΔ المسϠمين في هذه 

 Ύعشرة ملايينالجزيرة م ΏرΎϘ91ي. 

 الإسلاϡ في عϬد الاستόمΎر

 Δالإسلامي ϙلΎالمم ΕنΎالأرخبيل  –ك ϰإل ϡصل الإسلاϭ Ύحينم–  ϭأ Ώبسب ΎϬضόعن ب ΔϠصϔمن
آخر، الأمر الذϱ سϬل للاستόمΎر الغربي السيطرة عϠيϭ .ΎϬذلϙ لسيΎسته التϔريϘيϭ ،ΔكΎن مجيء 

مي الغربيين إلϰ المنطΔϘ ذا أهداف متϔرقΔ في مϘدتΎϬ نشر الديΎنΔ المسيحيΔ لإخضΎع الΎόلϡ الإسلا
 ϰالبركرك ϱد ϭنصϔقد عد الϭ .المسيحي ϡلΎόϠلAlfonso D’AlbuƋueƌƋue  ل منصر مسيحيϭأ

 Δسن ϙن ذلΎكϭ .Δيϭالجزر الملاي ϰصل إلϭϵϭϴ / هـϭϱϭϭϡ92 ϰإل ϡن مجيء الإسلاΈف ϡمن ثϭ ؛
 هذه البΎϘع أسبϕ من المسيحيΔ بϘرϭن عديدة.

 Δالتنصيري Δاجه الحركϭت Δة الإسلايمϭالدع Εأصبح ΎمϠف ΉدΎس في بΎظن الن ،ΔلميΎόال
الأمر أن الإسلاϡ سيتόرقل سيره في هذا المنόطف الجديد، ϭقد كΎن الϭاقع عكس ذلϙ، حيث إن 
الإسلاϡ ينتشر، بل كΎن الاستόمΎر من الϭόامل المسΎعدة عϰϠ انتشΎره بΎعتراف الأعداء قبل 

Ύمين في م΅سسϠه المسϭا يستخدمϭنΎمرين كόأن المست ϙء ؛ ذلΎ؛ لأن الأصدق ΔريΎمόالاست ϡϬت
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 .ϭϴ  :ϰϲϮمΎ بόدهΎ ؛ ϭمϭسϭعΔ التΎريخ الإسلامي ،مصدر سΎبϰϮϰ  ϕنϔس المصدر ص   

89
 The Progress and Arrest of Islam in Sumatera, Gottfried Simon (London: Marshal Brothers, Ltd. 

1921) P. 191. 
90

: ϭϮ، مصدر سΎبϕ :« سϭمطرا»؛ ϭدائرة المΎόرف الإسلاميΔ، مΎدة  ϰϬϵانظر: الدعϭة إلϰ الإسلاϡ، مصدر سΎبϕ: ص   
ϯϵϯ. 

91
 Indonesia, Department of Information, Republic of Indonesia 1985, p. 103. 

92
 .ϭ  :Ϯϴ( ϭϴϴ: انظر : تΎريخ الكنيسΔ في إندϭنيسيΎ )إند  
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 ϰϠعϭ ، ϡدϘدين الت ϡأن الإسلا ϡلا جرϭ ،ΎدمϘت ϡأكثرهϭ ءةΎϔن كΎا أحسن السكϭنΎك ϙمين آنذϠالمس
 Ώاجϭس ؛ ف΄داء هذا الΎالن ϰϠيدا عϬنه شϭص؛ لكϭة بصريح النصϭء الدعΏع ϡϠالمس ϕتΎع

لمϭظف المسϠمϭن المشرف هي رسΎلته الأϭلϰ في الحيΎة، فϭϬ جزء لايتجزأ منه، فϘد مΎرس ا
 .93بΎلم΅سسΕΎ الاستόمΎريΔ الدعϭة تطϭعΎ حيثمΎ حϭϠا ϭارتحϭϠا

لϘد فشΕϠ الحركΔ المسيحيΔ في عϬد الاستόمΎر في استمΎلΔ المسϠمين ، مΎ عدا بόض 
 94الϘبΎئل البدائيϭ ، Δذلϙ ممΎ جόل ه΅لاء المسيحيين يϭاصϭϠن محϭΎلاتϡϬ النتصيريΔ بόد الاستϘلال

ϡϬ في عϬد الاستϘلال أشد ϭأبϰϘ ، بسبΏ عϭامل كثيرة ي΄تي ذكر بόضΎϬ في ، بل أصبحΕ محϭΎلات
ϭتόد هذه الϘضيΔ من الأمϭر التي جΕϠό المسϠمين ينشطϭن، ϭيكثϭϔن  أنسΏ الأϭقϭ ΕΎالظرϭف ؛

مسΎعيϡϬ الدعϭيΔ  التي تنϘسϡ إلϰ قسمين: تحصين أمΔ الإجΎبϭ ، Δتبشير أمΔ الدعϭة ، مع أن 
ϭالأ ϡسϘأن ال Δملاحظ ΔلΎفي سبيل أداء هذه الرس ΎنيسيϭندΈن بϭمϠالمس ϡقد استخدϭ ،ΏϠالأغ ϭل ه

.Ύόء مΎالنسϭ لΎالرج ΔركΎبمش ΕلاΎالمجϭ ئلΎسϭديد من الόال Δالمشرف ΔميΎالس 

 

 (...ϭϯϭملاحظΔ هΎمΔ عن بόض المصΎدر التي تمΕ الإشΎرة إليΎϬ في البحث، فمثلا )أند: 

 بΎلόربيΔ بΎلإندϭنيسيΔ إند:...

131 Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini صرةΎόم Δإسلامي ΎيΎقض 

137 Ensiklopedi Indonesia  Δنيسيϭرف الإندΎόدائرة الم 

164 Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia ..Δالإسلامي ΔضϬالϭ Δالمحمدي 

166 Nuruddin Arraniri ϱر الدين الرانيرϭن 

173 Penyebaran Agama Islam di Pulau Sumatera مطراϭبس Δة الإسلاميϭالدع 

184 Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia  لϭريخ دخΎل تϭة حϭالند ΔلΎرس
..ϡالإسلا 

186 Sejaƌah & Keagungan Mazhab Sayfi’i عظمتهϭ يόفΎالش Ώريخ المذهΎت 

188 Sejarah Gereja di Indonesia Ύنيسيϭفي إند Δريخ الكنيسΎت 

189 Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di 

Indonesia 

تΎريخ الإسلاϡ في إندϭنيسيΎ: النش΄ة 
 ϭالتطϭر

192 Sejarah Umat Islam Δالإسلامي Δريخ الأمΎت 

193 Sejarah Untuk SMP Δالإعدادي Ώريخ لطلاΎت 

194 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia ..Δالإسلامي Δريخ التربيΎت 

207 Panji Masyarakat (Majalah) ...Δة الإسلاميϭالدع Δثόب 
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؛ ϭالدعϭة  ϯϰϬ؛ ϭحΎضر الΎόلϡ الإسلامي، مصدر سΎبϕ : ص  ϭϮ:ϯϵϯانظر: دائرة المΎόرف الإسلاميΔ مΎدة سϭمطرا   
 .تحϰϰϴإلϰ الإسلاϡ، مصدر سΎبϕ : ص 

94
لاستϘلال، كΎن الطيΎرϭن الόسكريϭن الأمريكيϭن في طϠيΔό من بΎدر إلϰ تنظيϡ عمل مكثف لόمϠيΔ النتصير بΎلمنطΔϘ فϭر ا  

 Δأجنح Εانظر: النتصير تح .Ύشرقي آسي Ώϭجن ΔϘبمنط ΔنيΎالث ΔلميΎόال Ώفي الحر Δالأمريكي ΕاϭϘن في الϭا يخدمϭنΎقد كϭ
 .ϡϰϬ( ص ϭϵϴϲ-هـ ϭϰϬϲشϭال  ϭϮϱ ،ϮϴالطΎئراΕ )لندن مجΔϠ الΎόلϡ السنΔ الثΎلثΔ ،الόدد 
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213 Majalah Indonesia (KBRI, Kairo) Δة الإسلاميϭالدع Δثόب 

217 Pelita Bahasa (Majalah, Malaysia). ϡريخ نش΄ة الإسلاΎت 

 



 

34 

 

PERKEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI LHOKSEUMAWE ACEH 

Oleh: 

Mauliddin Iqbal, MA  

(Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe) 

 

Abstrak 

Tulisan ini untuk menjelaskan perkembangan dakwah Islamiyah di 

Kota Lhok Seumawe dari sejarah zaman dahulu hingga dengan 

perkembangan yang ada saat ini. Tulisan ini hasil dari kajian buku-

buku yang terkait dengan sejarah perkembangan dakwah Islam 

yang terjadi selama ini. Sehingga ditemukan dalam kajian ini 

perkembangan dakwah Islam yang cukup menggembirakan dari segi 

kuantitas maupun kualitas. Banyaknya program kegiatan dakwah 

dan berdirinya Islamic centre menambah kuat lagi pondasi 

pergerakan dakwah di sana. 

 

This paper descƌiďes the deǀelopŵeŶt of IslaŵiĐ Da’ǁa in 

Lhokseumawe city from ancient history to the current 

developments. This paper results from the books of the Islamic 

da'wa that occurred during this time.  Until In this study  founded 

that Islamic da’ǁa is quite encouraging in terms of quantity and 

quality. The programs of islaŵiĐ da’ǁa and the establishment of 

Islamic missionary activity center add stronger  da'wa foundation 

movement there 

 

Katakunci: Perkembangan, Islamic Center,  Aceh-Lhokseumawe 

 

Dakwah secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab ''Da'wah'' yang 

berarti memanggil, mengundang, dan mengajak. Di dalam al-Qur;an, kata 

dakwah ditemukan kurang lebih sekitar 198 kali dengan makna yang berbeda-

beda, di antaranya  bermakna: 

1. Mengajak adalah memanggil seseorang untuk mengikuti kita.  

2. Berdoa adalah memohon kepada Tuhan agar mendengarkan dan 

mengabulkan keinginan kita.  

3. Mendakwa adalah memanggil orang dengan anggapan tidak baik.  

4. Mengadu adalah memanggil untuk menyampaikan keluh kesah.  
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5. Meminta memiliki makna yang hampir sama dengan berdoa, hanya saja lebih 

umum.  

6. Mengundang adalah memanggil seseorang untuk mengahadiri acara.  

7. Malaikat Israfil adalah malaikat yang mengundang manusia untuk berkumpul 

di padang masyhar pada hari kiamat. 

8. Gelar adalah panggilan atau sebutan bagi seseorang . 

9. Anak angkat adalah orang yang dipanggil sebagai anak kita walaupun bukan 

anak kita. 

 

Kata memanggil pun dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai 

beberapa makna yang diberikan Al-'Qur'an yaitu mengajak, meminta, menyeru, 

mengundang, menyebut, dan memakan. Maka bila kita simpulkan , makna 

dakwah adalah memanggil. 

Pengertian Dakwah Secara Terminology  

Definisi dakwah dari literatur yang ditulis oleh pakar-pakar dakwah 

adalah
1
: 

1. Dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada sesama manusia untuk 

kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah SWT yang benar dengan penuh 

kebijaksanaan dan nasihat yang baik (Aboe bakar Atjeh 1971) 

2. Dakwah adalah menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk, serta 

menyuruh kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran agar mendapat 

kebahagian dunia dan akhirat. (Syekh Muhammad Al-Khadir Husaini) 

3. Dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada 

seluruh umat manusia dan mempraktekkannya dalam kehidupan nyata, (M. 

Abdul Fath Al-Bayanuni) 

4. Dakwah adalah suatu aktifitas yang mendorong manusia agar memeluk 

agama Islam melalui cara yang bijaksana, dengan materi ajaran Islam, agar 

mereka mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. (A. Masykur 

Amin) 

Kata-kata dakwah juga dapat diartikan sebagai nilai sisi positif dari kata 

ajakan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat (Salamah fid dunya wal 

akhirah). Ada sebahagian  ulama sendiri memberikan definisi berbeda mengenai 

dakwah, seperti; Haŵzah Ya͛Ƌuď sebagai referensi dari Asep Muhyiddin dan Agus 

Ahŵad Safi͛i mendefinisikan dakwah sebagai aktivitas mengajak ummat manusia 

dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. 

Asep Muhyiddin mengartikan dakwah adalah segala rekayasa dan rekadaya 

untuk mengubah segala bentuk penyembahan kepada selain Allah menuju 

                                                           

 
1
 Ahmad Anas, Panglima Dakwah (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2006), hlm:101- 103 
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keyakinan tauhid, mengubah semua jenis kehidupan yang timpang ke arah 

kehidupan yang lempang, yang penuh dengan ketenangan batin dan 

kesejahteraan lahir berdasarkan nilai-nilai Islam.  

Penyebaran dakwah sendiri setidaknya memiliki tiga fungsi sebagai 

berikut: 1. Dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai 

individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai 

rahmatan lil alamin/ rahmat bagi seluruh alam. 2. Dakwah berfungsi 

melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya 

sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke 

generasi berikutnya tidak putus. 3. Dakwah berfungsi korektif, artinya 

meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan 

manusia dari kegelapan rohani. Asmuni Syukir memberikan definisi bahwa 

dakwah adalah suatu usaha mempertahankan, melestarikan dan 

menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah, 

dengan menjalankan syariat-Nya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup 

bahagia di dunia maupun akhirat.. Arti dari kata dakwah yang dimaksudkan 

adalah seƌuaŶ daŶ ajakaŶ. Kalau kata dakǁah diďeƌi aƌti ͞seƌuaŶ͟, ŵaka yaŶg 
dimaksudkan adalah seruan kepada Islam atau seruan Islam. Demikian juga 

halnya kalau diďeƌi aƌti ͞ajakaŶ͟, ŵaka yaŶg diŵaksud adalah ajakaŶ kepada 
Islam atau ajakan Islam. Karenanya, Islam disebut sebagai agama dakwah, 

maksudnya agama yang disebarluaskan melalui dakwah.  

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

dakwah merupakan himbauan untuk melakukan perubahan dari kedhaliman  

menuju kepada keadilan, dari kebodohan kepada kemajuan, menuju 

keselamatan dunia dan akhirat.  

 

Dasar Hukum Dakwah 

Sedangkan dasar Hukum pelaksanaan dakwah adalah Al-Quran dan 

Hadits. Dua landasan normatif tersebut memberikan dalil naqli yang ditafsirkan 

sebagai bentuk perintah untuk berdakwah yang di dalamnya juga memuat tata 

cara dan pelaksanaan kegiatan dakwah. Perintah untuk berdakwah pertama kali 

ditujukan kepada para utusan Allah, kemudian kepada umatnya baik secara 

umum, berkelompok atau berorganisasi. Dapat diketahui bahwa dasar hukum 

pelaksanaan dakwah sangat kuat, yaitu al-Quƌ’aŶ daŶ Hadits. AdapuŶ fuŶgsi daŶ 
tujuan dakwah Sejak Rasulullah secara resmi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, 

maka sejak itulah timbul dakwah, kemudian bergeraklah juru-juru dakwah 

menyebarkan ajaran Islam ke penjuru dunia. Nabi sendiri tidak ingin dinamika 

dakwah berhenti sepeninggalnya. Sebelum beliau meninggal di hadapan seluruh 

sahabatnya beliau menyerahkan estafet dakwah kepada mereka. Islam sendiri 



Perkembangan Dakwah Islam… (Mauliddin Iqbal)  37 

 

menghendaki tatanan masyarakat yang ideal baik akidah, ibadah, maupun 

akhlak. Namun dalam sejarah kemanusiaan, masyarakat idaman Islam belum 

pernah terwujud secara utuh. Karenanya, dakwah selalu diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas spiritual manusia secara perorangan maupun kelompok. 

Pemilihan metode yang tepat sangat penting peranannya dalam menyampaikan 

pesan dakwah. Sebab, suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat 

metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. 

Karenanya, kejelian dan kebijakan juru dakwah dalam memilih metode 

penyampaian dakwah sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan 

dakwah.. Sedangkan mengenai tujuan dakwah adalah sebagaimana 

diturunkannya Islam bagi umat manusia sendiri, yaitu untuk membuat manusia 

memiliki kualitas akidah, ibadah serta akhlak yang tinggi.
2
  Sedangkan mengenai 

efek dakwah, bahwa setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian jika 

dakwah telah dilakukan oleh seorang da’i deŶgaŶ ŵateƌi dakǁah, wasilah, 

thariqah teƌteŶtu, ŵaka akaŶ tiŵďul ƌespoŶs daŶ efek ;atsaƌͿ pada ŵa’du ;ŵitƌa 
atau penerima dakwah). Atsar sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang 

berarti bekasan, sisa atau tanda.
3
 Istilah ini selanjutnya digunakan untuk 

ŵeŶuŶjukkaŶ suatu uĐapaŶ atau peƌďuataŶ yaŶg ďeƌasal daƌi sahaďat daŶ taďi’iŶ 
yang pada perkembangan selanjutnya dianggap sebagai hadits, karena memiliki 

ciri-ciri sebagai hadits. Atsar (efek) sering disebut dengan feed back (umpan 

balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi 

peƌhatiaŶ paƌa da’i. KeďaŶyakaŶ ŵeƌeka ŵeŶgaŶggap ďahǁa setelah dakǁah 
disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal, efek sangat besar artinya dalam 

penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis efek 

dakwah maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan 

pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan 

menganalisis efek dakwah secara cermat dan tepat maka kesalahan strategis 

dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-

langkah berikutnya (corrective action) demikian juga strategi dakwah termasuk 

di dalam penentu unsur-unsur dakwah yang dianggap baik dapat ditingkatkan. 

Menurut Bisri Afandi (1984:3) bahwa yang diharapkan oleh dakwah 

adalah terjadinya perubahan dalam diri manusia, baik kelakuan adil maupun 

aktual, baik pribadi maupun keluarga masyarakat, cara berpikirnya, cara 

hidupnya menjadi lebih baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Dakwah merupakan element vital bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam. 

Oleh sebab itu, dakwah sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Ali Aziz memiliki 

                                                           

 
2
 M. Ali Aziz, Dakwah kepada Allah, (Surabaya: Citra Pustaka, 2004), hlm. 61 

 
3
 A S Harahap , Sejarah penyiaran Islam di Asia Tenggara  (Medan:Islamiyah,1951), hlm: 

7-12 
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tujuan sebagai berikut: 1. Mengajak orang-orang bukan Islam untuk memeluk 

agama Islam (mengislamkan non muslim). 2. Mengislamkan orang Islam artinya 

meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan kaum muslim sehingga mereka 

menjadi orang-orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan (kaffah). 3. 

Menyebarkan kebaikan dan mencegah timbul dan tersebarnya bentukbentuk 

kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan individu dan 

masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang tentram dengan penuh keridhaan 

Allah. 4. Membentuk individu dan masyarakat 
4
agar menjadikan Islam sebagai 

pegangan dan pandangan hidup dalam segala segi kehidupan baik politik, 

ekonomi, sosial dan budaya.  

Dari keterangan di atas dapat ditegaskan bahwa fungsi dakwah adalah 

untuk menyebarkan Islam dan melestarikannya, dan juga melakukan koreksi 

terhadap penyimpangan akhlak. Adapun mengenai tujuan dakwah ialah 

sebagaimana diturunkannya Islam yaitu untuk membuat manusia memiliki 

akidah, ibadah dan akhlak. Ada pula yang ditujukan kepada individu maupun 

keluarga dan sanak keluarga.  

Perintah pelaksanaan dakwah tersebut adalah: Pertama, perintah 

dakwah yang ditujukan kepada para utusan Allah
5
, tercantum pada Al-Quran 

Surat Al-Maidah ayat ϲϳ: ͞Hai Rasul, saŵpaikaŶlah apa yaŶg dituƌuŶkaŶ 
kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan 

itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari 

(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

oƌaŶg yaŶg kafiƌ͟. Kedua, perintah dakwah yang ditunjukkan kepada umat Islam 

secara umum tercantum dalam Al-QuƌaŶ Suƌat Nahl ayat  ϭϲ ͞Seƌulah ;ŵaŶusiaͿ 
kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berbantahlah 

kepada mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-oƌaŶg yaŶg ŵeŶdapat petuŶjuk͟.  Ketiga, perintah 

dakwah yang ditunjukan kepada seseorang yang sudah menjadi muslim berupa 

panduan praktis, yang tercantum dalam hadits yang artinya:  

 ͞BaƌaŶgsiapa di aŶtaƌa kaŵu ŵelihat keŵuŶgkaƌaŶ, ŵaka heŶdaklah ia 
merubah dengan tangannya, apabila tidak mampu (mencegah dengan tangan) 

maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dan apabila (dengan lisan) tidak 
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mampu maka hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-

leŵah iŵaŶ͟. ;H.R. MusliŵͿ.  
 

Metode dakwah 

Menurut M. Yunan Yusuf, bahwa persoalan prinsip yang harus 

diperhatikan dalam berdakwah, yaitu pemilihan metode yang digunakan. 

Penggunaan metode ini dapat dianalogikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

sering dijumpai kenyataan bahwa tata cara memberikan sesuatu lebih penting 

dari sesuatu yang diberikan itu sendiri. Semangkuk teh pahit dan sepotong ubi 

goreng yang disajikan dengan cara sopan, ramah dan tanpa sikap yang   dibuat-

buat, akan lebih terasa enak disantap ketimbang seporsi makanan lezat, mewah 

dan mahal harganya, tetapi disajikan dengan cara kurang ajar dan tidak sopan. 

Analogi ini mengisyratkan bahwa tata cara atau metode lebih penting dari materi 

yang dalam bahasa Arab dikenal al-thariqah ahammu min al-maddah. Ungkapan 

ini sangat relevan dengan kegiatan dakwah, sehingga dapat memilih metode 

dakwah yang efektif, simpatik dan empatik. Pada umumnya, para ulama dalam 

membahas metode dakwah merujuk pada al-Quƌ’aŶ suƌat al-Nahl ayat 125: 20 

͞Seƌulah ;ŵaŶusiaͿ kepada jalaŶ TuhaŶŵu deŶgaŶ hikŵah daŶ pelajaƌaŶ yaŶg 
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-oƌaŶg yaŶg ŵeŶdapat petuŶjuk͟  
Jika dijabarkan ayat tersebut maka, metode dakwah ada tiga, yaitu; 

deŶgaŶ hikŵah ;ďijaksaŶaͿ, deŶgaŶ ŵau’idzah hasaŶah ;Ŷasihat yaŶg ďaikͿ daŶ 
dengan mujadalah (diskusi). Pertama, metode hikmah. Hikmah sendiri menurut 

pengertian sehari-hari adalah bijaksana. Metode hikmah yaitu berdakwah 

dengan memperhatikan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah 

dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam 

menjalankan ajaran-ajaran Islam, tidak merasa terpaksa atau keberatan. Sukses 

dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad ialah karena merupakan manusia 

sempurna dalam bidang hikmah ini, artinya orang yang sangat bijaksana. Kedua, 

metode ŵau͛idhah hasaŶah, yaitu berdakwah dengan cara memberikan nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang 

kepada masyarakat luas sehingga bisa ŵeŶyeŶtuh. Mau’idhah hasaŶah dapat 
dikembangkan pelaksanaannya dalam lembaga-lembaga formal seperti lembaga 

pendidikan dengan mengajarkan al-Quƌ’aŶ deŶgaŶ aƌti yaŶg luas. 
Adapun metode mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar 

pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya tidak memberikan 

tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjalankan yang menjadi sasaran 

dakwah. Di antara manusia ada golongan yang tidak mudah menerima panggilan 
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dan keterangan hikmah, ilmiah, juga tidak mudah dipanggil dengan seruan 

ŵau’idhah hasaŶah. Meƌeka iŶi haƌus dihadapi deŶgaŶ ŵujadalah atau diskusi 
dan bertukar pikiran. Kepadanya harus ditunjukkan argumentasi yang 

meyakinkan. Pintu kalbunya harus dibuka dengan cara yang bijaksana untuk 

menerima nilai-nilai baru sebagai suatu kebenaran
6
 yang harus ia yakini dan 

diamalkan. Karenanya, setiap pembawa risalah harus menggunakan ilmu dan 

diskusi. Ketiga metode ini merupakan metode pokok dalam berdakwah yang 

dapat dikembangkan dan dirinci menjadi metode-metode lain yang lebih luas 

dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. 

Media dakwah merupakan peralatan yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah, seperti televisi, radio, surat kabar dan film. 

Media dakwah merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan 

dalam aktivitas dakwah. Sebab sebaik apapun metode, materi, dan kapasitas 

seoƌaŶg da’i jika tidak ŵeŶgguŶakaŶ ŵedia yaŶg tepat seƌiŶgkali hasilŶya kuƌaŶg 
maksimal. Media itu sendiri memiliki relativitas yang sangat bergantung dengan 

situasi dan kondisi yang dihadapi.  

Adapun media merupakan alat obyektif yang menghubungkan ide dengan 

audien, atau dengan kata lain suatu elemen yang menghubungkan urat nadi 

dalam totaliter.
7
  Berdasarkan hal itu, media dakwah dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut; 1) Dakwah melalui saluran lisan, yaitu dakwah secara langsung 

di ŵaŶa da’i ŵeŶyaŵpaikaŶ ajakaŶ dakǁahŶya kepada ŵad’u. ϮͿ Dakwah 

melalui saluran tertulis, yaitu kegiatan dakwah yang dilakukan melalui tulisan-

tulisan. 3) Dakwah melalui alat visual, yaitu kegiatan dakwah yang dilakukan 

dengan melalui alat-alat yang dapat dilihat dan dinikmati oleh mata manusia. 4) 

Dakwah melalui alat audio, yaitu alat yang dapat dinikmati melalui perantaraan 

pendengaran. 5) Dakwah melalui alat audio visual, yaitu alat yang dipakai untuk 

menyampaikan pesan dakwah yang dapat dinikmati dengan mendengar dan 

melihat. 6) Dakwah melalui keteladanan, yaitu bentuk penyampaian pesan 

dakǁah ŵelalui ďeŶtuk peƌĐoŶtohaŶ atau keteladaŶaŶ daƌi da’i.8
 serta dapat 

diketahui bahwa media dakwah merupakan peralatan yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah.  

Peralatan dalam penyampaian dakwah sendiri bermacam-macam 

jumlahnya, dan peralatan dakwah ini merupakan unsur penting yang harus 

diperhatikan dalam dakwah. Sedangkan efek (atsar) dakwah merupakan akibat 

dari pelaksanaan proses dakwah yang terjadi pada obyek dakwah. Efek tersebut 
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bisa berupa efek positif bisa pula negatif. Efek negatif ataupun positif dari proses 

dakwah berkaitan dengan unsur-unsur dakwah lainnya. Efek dakwah menjadi 

ukuran berhasil atau tidaknya sebuah proses dakwah  

Upaya dakwah yang dilakukan dengan secara langsung maupun dengan  

menggunakan media merupakan upaya membawa misi persuasif bukan represif 

karena sifatnya hanyalah panggilan dan seruan bukan paksaan. Hal ini 

bersesuaiaŶ deŶgaŶ dalil͟ Ia Ikraha Fiddin ͞ ďahǁa tidak ada paksaaŶ dalaŵ 
beragama. 

Sejarah Dakwah  

Tujuan mempelajari Sejarah Dakwah secara umum memperoleh 

wawasan pemikiran dalam mengambil suatu langkah kebijaksanaan strategis 

dakwah dalam kondisi dan situasi tertentu sesuai dengan sosio kulturalnya 

masing-masing dalam rangka diterimanya ajaran Islam sebagai pegangan 

(kehidupannya sehari-hari) sebagai umat Islam.
 9

 

Dari pembelajaran tentang sejarah dakwah seseorang akan banyak 

mengetahui tentang perjalanan kegiatan dakwah dari sejak pelakunya, 

kegiatannya, metode yang digunakannya bahkan kepada rintangan dan  

tantangan yang dihadapi dalam berdakwah. 

Paling tidak dalam mempelajari sejarah dakwah akan tergambar dua hal 

penting di dalamnya: 

Pertama, pertumbuhan dakwah (awal ada kegiatan dakwah Islam) secara 

kronologis sampai akhir kegiatan dakwah. 

Kedua, dakwah kawasan; mempelajari pertumbuhan dakwah di suatu daerah 

tertentu atau pada ŵasa tokoh ;da’iͿ teƌteŶtu. 
 

Kedudukan Sejarah Dakwah. 

Secara teoritis konseptual. Pem-back-up sebuah bangunan keilmuan 

dakwah dalam rangka kesempurnaannya. Konsep dakwah Islam difahami dari 

realitas sejarah dakwah (terutama sejarah dakwah Rasulullah dan para 

sahabatnya). 

Secara Praktis,  sebagai acuan dalam rangka membuat (menyusun) 

strategi kebijakan dakwah.  
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Fungsi/ kegunaan Sejarah Dakwah Sebagai Ibroh, maksudnya adalah 

merupakan pelajaran berharga bagi membangun kelanjutan peradaban 

(perkembangan) dakwah ke depan. 

Dakwah masa lalu sebagai Guru   sumber yang mengajarkan berbagai 

pelajaran dakwah berharga. Petunjuk   diikuti arah dan tujuan kegiatan 

dakwahnya. Membentuk ideologi membangun semangat (spirit) dakwah 

kedepan. Nasehat dan Peringatan, diwaspadai hal-hal yang perlu dihindari dalam 

menjalankan kegiatan dakwah kedepan. Contoh teladan  dijadikan cermin dan 

alat koreksi diri dalam menjalankan kegiatan dakwah. 

Imam Malik pernah mengatakan :  

͞Tidak akan baik kesudahan ummat ini, kecuali (diperbaiki) dengan memakai 

Đaƌa ŵeŵpeƌďaiki uŵŵat pada awalŶya”. 
Cicero: ͞Jika manusia tidak mengetahui sejarah ia tidak akan pernah tumbuh 

ďesaƌ͟. 
 

Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Aceh  

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daaerah Indonesia yang 

mula-mula di masuki Islam ialah daerah Aceh. Berdasarkan kesimpulan seminar 

tentang masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 

17 – 20 Maret 1963, yaitu: 

Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M, 

dan langsung dari Arab. Daerah yang pertama kali didatangi oleh Islam adalah 

pesisir Sumatera, adapun kerajaan Islam yang pertama adalah di Pasai. Dalam 

proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam Indonesia ikut aktif 

mengambil peranan dan proses penyiaran Islam dilakukan secara damai. 

Keterangan Islam di Aceh, ikut mencerdaskan rakyat dan membawa peradaban 

yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. 

Masuknya Islam ke Aceh ada yang mengatakan dari India, dari Persia, 

atau dari Arab. Dan jalur yang digunakan adalah: Perdagangan, yang 

mempergunakan sarana pelayaran. Dakwah, yang dilakukan oleh mubaligh yang 

berdatangan bersama para pedagang, para  mubaligh itu bisa dikatakan sebagai 

sufi pengembara. Perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim, 

mubaligh dengan anak bangsawan Indonesia, yang menyebabkan terbentuknya 

inti sosial yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim. Pendidikan, Pusat-

pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran 

Islam. Kesenian. Jalur yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam 

terutama di Jawa adalah seni. 

Dalam perkembangan agama Islam di daerah Aceh, peranan mubaligh 

sangat besar, karena mubaligh tersebut tidak hanya berasal dari Arab, tetapi juga 
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Persia, India, juga dari Negeri sendiri. Bentuk agama Islam itu sendiri 

mempercepat penyebaran Islam, apalagi sebelum masuk ke Indonesia telah 

tersebar terlebih dahulu ke daerah-daerah Persia dan India, dimana kedua 

daerah ini banyak memberi pengaruh kepada perkembangan kebudayaan 

Indonesia.  

Teori-Teori Pemikiran tentang bagaimana sejarah masuknya Islam di 

Indonesia di pahami melalui sejumlah teori. Aji Setiawan melihat bahwa 

datangnya Islam ke nusantara melalui tiga teori, yaitu:
 10

 

Teori gujarat, memandang bahwa asal muasal datangnya Islam di Indonesia 

adalah melalui jalur perdagangan Gujarat India pada abad 13-14.
11

 

Teori persia, lebih menitikberatkan pada realitas kesamaan kebudayaan antara 

masyarakat indonesia pada saat itu dengan budaya Persia.
12

 

Teori arab berpandangan bahwa pedagang Arab yang mendominasi 

perdagangan Barat-Timur sejak abad ke-7 atau 8 juga sekaligus melakukan 

penyebaran Islam di nusantara pada saat itu. 

Meyakini bahwa Islam sudah masuk ke Aceh dalam abad I Hijriah. Dalam 

hubungan ini juga Gerini memastikan tentang sudah beradanya orang-orang 

Arab dan Parsi di bagian pantai utara Sumatera, sejak awal Islam. Dalam studinya 

Kolonel G.E Gerini. Menurut sejarah bahwa datangnya orang-orang Arab maupun 

Parsi di Kawasan pantai utara Sumatera di abad permulaan Hijriah dengan 

ŵeŵďaǁa Kaliŵat Taďligh yakŶi PeŶyaŵpaiaŶ  Hukuŵ Syaƌi’ah Ke taŶah AĐeh 

menjadi pendorong bagi setiap pendakwah untuk meyakinkan tentang sudah 

beradanya Islam di sana sejak masa itu. Adapun yang menyatakan apakah telah 

berdirinya pemukiman orang Tashi. Dari tulisan Leur turut mendukung bahwa 

Islam sudah masuk di bagian Barat Sumatera pada tahu 674-an, Hal ini 

meneguhkan catatan dari dinasti Tang.  

Menurut T.W. Arnold. Sejak abad II sebelum masehi, orang Arab sudah 

meluaskan perdagangan mereka ke Srilanka.Tatkala Islam di kepulauan Indonesia 

dengan kegiatan dagang para saudagar dari Arab Masuk Menuju Asia Timur. 

Sejak awal abad VII sesudah Masehi kegiatan tersebut berlanjut ke Tiongkok 

melalui laut. Dapat diperkirakan, tulis Arnold, orang-orang Arab itu sudah 

membangun pemukiman di beberapa pulau di Nusantara.  

Profesor Syed Naguid Al-Attas ŵeŶgatakaŶ ďahǁa ͞ ĐatataŶ yaŶg paliŶg 
tua mengenai kemungkinan sudah bermukimnya orang Muslim di kepulauan 
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Indonesia adalah bersumber laporan Dalam studinya yang kemudian diterbitkan 

oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 

Profesor Pakistan, Sayid Qadarullah Fatimi, yang pernah menjadi 

gurubesar tamu di Singapura, dan membuat riset tentang masuknya Islam ke 

Nusantara menyimpulkan: 

a. Bahwa telah terjadi kontak permulaan tahun 674 M 

b. Islam masuk di kota-kota pantai sejak tahun 878 M 

c. Islam memperoleh kekuasaan politik dan awal berkembangnya Islam secara 

besar-besaran, sejak tahun 1204 Masehi. 

 

Pengkajian Islam Pada Tiga Kerajaan Islam Di Aceh 

Zaman  Kerajaan Samudra Pasai 

           Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai, yang 

didirikan pada abad ke-10 M dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin 

Mahdum. Yang kedua bernama Al-Malik Al-Shaleh dan yang terakhir bernama Al-

Malik Sabar Syah (tahun 1444 M/ abad ke-15 H). 

            Menurut Ibnu Batutah, Pasai pada abad ke-14 M, sudah merupakan pusat 

studi Islam di Asia Tenggara, dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara-

negara Islam. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang 

yang cinta kepada para ulaŵa daŶ ilŵu peŶgetahuaŶ. Bila haƌi juŵ’at tiďa, SultaŶ 
sembahyang di Masjid menggunakan pakaian ulama, setelah sembahyang 

mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama, antara lain: Amir 

Abdullah dari Delhi, dan Tajudin dari Ispahan. Bentuk pendidikan dengan cara 

diskusi diseďut Majlis Ta’liŵ atau halaƋoh. Sisteŵ halaƋoh yaitu paƌa ŵuƌid 
mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-tengah lingkaran murid 

dengan posisi seluruh wajah murid menghadap guru. 

 

Zaman Kerajaan Perlak 

 Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Perlak di Aceh. Rajanya yang 

pertama Sultan Alaudin (tahun 1161-1186 H/abad 12 M). Antara Pasai dan Perlak 

terjalin kerja sama yang baik sehingga seorang Raja Pasai menikah dengan Putri 

Raja Perlak. Perlak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di Pantai 

Selat Malaka, dan bebas dari pengaruh Hindu. 

 Kerajaan Islam Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam Dayah Cot 

Kala. Dayah disamakan dengan Perguruan Tinggi, materi yang diajarkan yaitu 

bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, 

sejarah dan tata negara, mantiq, ilmu falaq dan filsafat. Daerahnya kira-kira 

dekat Aceh Timur sekarang. Pendirinya adalah ulama Pangeran Teungku Chik 

M.Amin, pada akhir abad ke-3 H, abad 10 M. Inilah pusat pendidikan pertama. 
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Zaman Kerajaan Aceh Darussalam 

 Proklamasi kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan kerajaan 

Islam Aceh di belahan Barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan Timur. 

Putra Sultan Abidin Syamsu Syah diangkat menjadi Raja dengan Sultan Alaudin 

Ali Mughayat Syah (1507-1522 M). 

 Pada masa kejayaan  kerajaan Aceh, masa Sultan Iskandar Muda (1607-

1636) oleh Sultannya banyak didirikan masjid sebagai tempat beribadah umat 

Islam, salah satu masjid yang terkenal Masjid Baitul Rahman, yang juga dijadikan 

sebagai Perguruan Tinggi dan mempunyai 17 daars (fakultas). 

 Dengan melihat banyak para ulama dan pujangga yang datang ke Aceh, 

serta adanya Perguruan Tinggi, maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Aceh 

menjadi pusat studi Islam. Karena faktor agama Islam merupakan salah satu 

faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh pada periode 

berikutnya. Menurut B.J. Boland, bahwa seorang Aceh adalah seorang Islam. 

 Sultan Alaiddin Abdul Aziz ( Pembangun Awal Kebudayaan Islam di 

Indonesia). 

 Dalam mengembangkan Tamadun dan kebudayaan Islam. Kerajaan Islam 

perlak melaksanakan dengan sungguh-sungguh ajaran yang terkandung dalam 

lima ayat pertama Surah Al Alaq, yang berintikan perintah wajib belajar segala 

macam ilmu pengetahuan. Wajib belajar tulis-baca dan wajib belajar mengarang 

untuk mengabadikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. 

 Kerajaan Islam Perlak dengan cepat membangun pusat-pusat pendidikan 

di tiap-tiap kampung yang dinamakan madrasah, yang kemudian dalam 

perjalanan sejarah berubah menjadi meunasah, yang tetap ada sampai sekarang 

di tiap-tiap kampung di Aceh. 

 Pada tiap-tiap mukim, Kerajaan Islam Perlak mendirikan balai pendidikan 

lanjutan yang dinamakan zawiyah, yang kemudian berubah menjadi dayah. 

 Pada tingkat kerajaan di dirikan sebuah pusat pendidikan tinggi yang 

diberi nama zawiyah Cotkala, yang berlokasi di Bayeun, dekat Perlak. Dari sinilah 

lahir ulama-ulama, mujahid-mujahid dakwah dan para pemimpin, yang kemudian 

ikut mengembangkan dakwah islamiyah dan membangun kebudayaan islam di 

seluruh Asia Tenggara. 

Sultan Alaiddin Johan Syah ( Pembangun Pusat Kebudayaan Islam Banda Aceh). 

 Ada kesepakatan sejumlah naskah tua dan catatan-catatan para 

pengembara ilmiayah, bahwa Johan Syah adalah pembangun kota Banda Aceh 

Darussalam, sebagai ibukota kerajaan Islam. 

 Banda Aceh Darussalam tidaklah lahir mendadak, tidak didahului oleh 

peristiwa-peristiwa lain sebelumnya. Banda Aceh sebagai pusat kegiatan politik, 
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ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya di belahan timur dunia, 

sebelum ia lahir keadaan lingkungan di ujung Utara Pulau Sumatera ini telah 

menjadi matang untuk kelahirannya. 

 Dari keterangan-keterangan yang diperoleh dan ditmbah lagi dengan 

penemuan batu-batu nisan di kampung pande, antara lain batu nisan sultan 

Firman Syah,cucunya Johan Syah maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Banda Aceh sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam dibangun pada hari 

jumat, 1  Ramadhan 601 H. 

b. Pembangunan kota Banda Aceh Darussalam pada tanggal tersebut sultan 

Johan Syah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, setelah berhasil menaklukkan 

Kerajaan Indra Purba yang Hindu/ Budha dengan ibukotanya Bandar 

Lamuri.
13

 

c. Kuala Naga di kampung Pande sekarang, dengan nama      Kandang Aceh.
14

 

d. Pada masa pemerintahan cucnya, Sultan Mahmud Syah, istananya 

dibangunyang      baru di seberang Kuala Naga yang telah berubah 

namannya menjadi Kuta Dalam      Darud Dunia. 

 

Tokoh-tokoh Sejarah pada Masa Islam 

 Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang dari 

Arab dan Gujarat. Mula-mula Islam dikenal dan berkembang di daerah Sumatra 

Utara, tepatnya di Pasai dan Peurlak. Dari daerah tersebut, Agama Islam terus 

menyebar ke hampir seluruh wilayah Nusantara. Agama Islam dapat diterima 

dengan mudah oleh masyarakat Indonesia waktu itu. Mengapa agama Islam 

dapat diterima dengan mudah? sebabnya antara lain sebagai berikut. 

 Syarat-syarat untuk masuk Islam tidak sulit. Untuk masuk Islam seseorang 

cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. 

 Peran ulama, kyai, dan para pendakwah giat melakukan siar agama. 

Banyak tokoh penyebar agama Islam menggunakan sarana budaya 

setempat. Misalnya, beberapa wali di Pulau Jawa menggunakan sarana 

wayang untuk sarana dakwah. 

 

1. Tokoh-tokoh Sejarah Islam di Sumatera 

a. Sultan Malik Al-Saleh  

                                                           

 
13

 Harjani Hafni, Wahyu Ilahi, Pengantar  Sejarah  Dakwah  (Jakarta: Kencana, 2007),  

hlm 1. 

   

 
14

 A. Salabi, Sejarah BudayaIslam , Jilid II , Jakarta (Pustaka Al Husna, 1983 ) hlm 154-155 
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Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiridan raja pertama Kerajaan Samudera Pasai. 

Sebelum menjadi rajabeliau bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Beliau adalah 

putera Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu tempat ke 

tempat lain. Akhirnya, beliau berhasil diangkatmenjadi raja di suatu daerah, yaitu 

Samudra Pasai. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannyadengan Syekh 

Ismail, seorangSyarif Mekah. Setelah masuk Islam,Merah Selu diberi gelar Sultan 

Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada 

tahun 1297 M. 

 

b. Sultan Ahmad (1326-1348) 

 Sultan Ahmad adalah sultan Samudera Pasai yang ketiga. Beliau bergelar 

Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahan beliau, Samudera Pasai 

dikunjungi oleh seorang ulama Maroko, yaitu Ibnu Battutah. Ulama ini 

mendapat tugas dari Sultan Delhi, India untuk berkunjung ke Cina. Dalam 

perjalanan ke Cina Ibnu Battutah singgah di Samudera Pasai. Ibnu Battutah 

menceritakan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan Islam. 

Sultan Ahmad selalu berusaha menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang 

berdekatan dengan Samudera Pasai. Beliau juga memperhatikan kemajuan 

kerajaannya. 

 

c. Sultan Alauddin Riyat Syah 

 Sultan Alauddin Riyat Syah adalah sultan Aceh ketiga. Beliau memerintah 

tahun 1538-1571. Sultan Alauddin Riyat Syah meletakan dasardasar kebesaran 

Kesultanan Aceh. Untuk menghadapi ancaman Portugis, beliau menjalin kerja 

sama dengan Kerajaan Turki Usmani dan kerajaankerajaan Islam lainnya. Dengan 

bantuan Kerajaan Turki Usmani, Aceh dapat membangun angkatan perang yang 

baik. Sultan Alauddin Riyat Syah mendatangkan ulama-ulama dari India dan 

Persia. Ulama-ulama tersebut mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. 

Selain itu, beliau juga mengirim pendakwah-pendakwah masuk ke pedalaman 

Sumatera, mendirikan pusat Islam di Ulakan, dan membawa ajaran Islam ke 

Minang Kabau dan Indrapura. Sultan Alauddin Riyat Syah wafat pada tanggal 28 

September 1571. 

 

d. Sultan Iskandar Muda 1606-1637)
15

 

                                                           

 
15

 Wahidin Saputra, Buku Pengantar Ilmu Dakwah Acuan Bagi Mahasiswa Perguruan 

Islam , Jakarta  (Maktabah Fakultas Dakwah, UIN Syahid, 2015) Hal: 328 
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Sultan Iskandar Muda adalah sultan Aceh yang ke-12. Beliau memerintah 

ta
16

hun 1606-1637. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh 

mengalami puncak kemakmuran dan kejayaan. Aceh memperluas wilayahnya ke 

selatan dan memperoleh kemajuan ekonomi melalui perdagangan di pesisir 

Sumatera Barat sampai Indrapura. Aceh meneruskan perlawanan terhadap 

Portugis dan Johor untuk merebut Selat Malaka. Sultan Iskandar Muda menaruh 

perhatian dalam bidang agama. Beliau mendirikan sebuah masjid yang megah, 

yaitu Masjid Baiturrahman. Beliau juga mendirikan pusat pendidikan Islam atau 

dayah. Pada masa inilah, di Aceh hidup seorang ulama yang sangat terkenal, 

yaitu Hamzah Fansuri.Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, disusun 

sistem perundang- undangan yang disebut Adat Mahkota Alam. Sultan Iskandar 

Muda juga menerapkan hukum Islam dengan tegas. Bahkan beliau menghukum 

rajam puteranya sendiri. Ketika dicegah melakukan hal tersebut, beliau 

ŵeŶgatakaŶ, ͞Mati aŶak ada ŵakaŵŶya, ŵati hukuŵ ke ŵaŶa lagi akaŶ diĐaƌi 
keadilaŶ.͟ Setelah ďeliau ǁafat, AĐeh ŵeŶgalaŵi keŵuŶduƌaŶ 

 

Kesimpulan 

 Dakwah merupakan suatu proses mengajak supaya dapat memahami lalu 

mengaplikasikan ilmunya melalui belajar mengajar yang membiasakan kepada 

warga masyarakat sedini mungkin untuk menggali lebih mendalam lagi, serta 

memahami dan mengamalkan ilmunya melalui ajakan dari awal prinsip satu 

orang terhadap teman yang lainnya dan ke semua nilai yang disepakati sebagai 

Ŷilai yaŶg diaŵalkaŶ daŶ dikeheŶdaki͟ SeďagaiŵaŶa KeteŶtuaŶ yaŶg peƌŶah kita 
dengar bersama khaiƌukuŵ ŵaŶ ta͛alaŵal Quƌ͛aŶ Wa ͚alla͛ŵa hu”, serta 

berguna bagi kehidupan dan perkembangan ciri pribadi, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan Islam sendiri adalah proses bimbingan terhadap peserta didik 

ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik (insan kamil). Keberhasilan dan 

kemajuan pendidikan di masa kerajaan Islam di Aceh, tidak terlepas dari 

pengaruh Sultan yang berkuasa dan peran para ulama serta pujangga, baik dari 

luar maupun setempat, seperti peran Hamzah Fansuri, Syamsudin As-Sumatrani, 

dan Syekh Nuruddin A-Raniri, yang menghasilkan karya-karya besar sehingga 

menjadikan Aceh sebagai pusat pengkajian Islam.    
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TATA KELOLA MESJID SEBAGAI PUSAT DAKWAH  

 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM 

Oleh: 

Drs. Kamaluddin, M.Ag 

  

Abstract 

 

Masjid ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana fasilitas sosial, tempat 

ibadah, pendidikan dan penyiaran Islam dan fungsi pemberdayaan masyarakat. 

Kondisi masjid saat ini umumnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan 

dakwah meskipun mendapatkan fisik yang baik, tetapi pada aspek kesejahteraan 

masjid masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, harus diberikan 

pencerahan kepada masyarakat umum tentang fungsi masjid, terutama fungsi 

masjid untuk pemberdayaan masyarakat. Nazir Masjid harus dikembangkan 

dengan manajemen modern yang lebih kompleks dalam rangka melaksanakan 

program pembangunan pedesaan. Masjid seharusnya memiliki kompetensi di 

bidang kewirausahaan dan sistem akuntansi ekonomi Syariah. Dengan posisi 

masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, pembangunan sosial dan masyarakat, 

di pedesaan masjid diharapkan meiliki manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

 

The mosque has several functions, namely as a means of social facilities, places of 

worship, education and broadcasting Islam and functions of community 

empowerment. The condition of the mosque today generally only serve as a 

means of worship and preaching despite getting a good physique, but on the 

welfare aspects mosques still received less attention. Therefore, should be given 

enlighten the general public about the function of the mosque, especially in the 

functioning of community empowerment. The implementer of the mosque must 

be developed with modern management more complex in order to carry out the 

rural development program. Mosquesshould have the competence in finance 

enterpreneurship and the economic accounting system Sharia. By positioning the 

mosque as a center of worship, education, social and community development, 

then with establishment in rural areas is expected to be realized in a transparent 

and accountable management. 

 

Keyword: 1. Govermance mosque,  2.Provagation, 3.Community Empowerment 

 

 

Pendahuluan 

 Mendirikan mesjid adalah program prioritas nabi SAW pada awal abad 

pertama hijriyah, setelah hijrah ke Madinah Beliau pertama kali mendirikan 
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Mesjid Quba di sebelah barat laut kota. Fungsi mesjid pada awal abad hijriyah 

adalah sebagai  pusat kegiatan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik 

masalah ibadah, dakwah, sosial politik dan ekonomi. Demikian juga mesjid 

Nabawi di Madinah adalah menjadi pusat melaksanakan berbagai kegiatan umat 

Islam. Selain itu, mesjid juga dijadikan sebagai tempat memberikan bantuan 

sosial, tempat pengobatan pasukan tentara yang pulang dari pertempuran, 

sebagai tempat membicarakan masalah ketahanan sosial politik dan sebagai 

tempat membicarakan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian 

mesjid berfungsi sebagai pusat ibadah dann dakwah serta menjadi pusat 

pemberdayaan masyarakat dan  peradaban umat Islam.    

 Fungsi mesjid dewasa ini pada umumnya masih berkisar pada 

memposisikan mesjis sebagai sarana peribadatan dan dakwah, seperti sarana 

shalat dan tempat pengajian atau ceramah agama. Fungsi ini dipandang belum 

maksimal karena belum mefungsikan mesjid sebagai sarana pengembangan 

peradaban umat Islam. Di sisi lain, masyarakat perdesaan atau kelurahan terdiri 

dari berbagai agana. Penduduk desa/kelurahan tidak hanya kaum muslimin, 

tetapi juga terdiri dari kaum Nashrani atau Hindu dan Budha. Kemajemukan ini 

menjadi masalah untuk memfungsikan mesjid sebagai pusat kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Sarana pertemuan masyarakat di beberapa desa/ kelurahan 

adalah di Kantor Kepala Desa atau di Balai Desa. Dengan demikian, mesjid hanya 

berfungsi sebagai sarana ibadah dan pengajian. Kegiatan kemasyarakatan pada 

umumnya dilaksanakan di luar mesjid, yaitu di Balai Desa, di gedung Sekolah/ 

madrasah atau di rumah Kepala Desa /Lurah setempat. Oleh karena itu, 

bagaimana tata kelola  mesjid agar dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan 

ibadah dan dakwah sekaligus sebagai pusat pengembangan masyarakat dan 

pusat peradaban,  khususnya bagi umat Islam. 

 

Fungsi Mesjid 

 Mesjid berasal dari bahasa Aƌaď ͞ŵasjiduŶ͟ dalam bentuk isim makan 

(keterangan tempat)  daƌi kata keƌja ͞sajada͟ (telah sujud). Dengan demikian, 

seĐaƌa etiŵologi ͞ŵesjid͟ ďeƌaƌti ͞teŵpat sujud͟, yaitu teŵpat sujud kepada 
Allah swt. Islam sangat menganjurkan kaum muslimin supaya melaksanakan 

shalat ďeƌjaŵa͛ah di ŵesjid, sepeƌti shalat faƌdlu liŵa kali sehaƌi seŵalaŵ, shalat 
͚Id, shalat ŵayit. Di ŵesjid ŵeŶjadi teŵpat yaŶg seƌiŶg dikuŵaŶdaŶgkaŶ azaŶ, 
iqamah, tasbih, tahmid, bacaan al-Quƌ͛aŶ, ďaĐaaŶ shalaǁat daŶ seďagaiŶya.  

Kondisi mesjid adalah ditentukan oleh sejauh mana mesjid itu difungsikan 

oleh penggunanya yaitu umat Islam yang berada di sekitarnya. Kemakmuran 

sebuah mesjid menggambarkan tinggi rendahnya minat kaum muslimin terhadap 

pengelolaannya. Mesjid yang bersih, rapai, aman dan asri akan disukai oleh 
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peŶguŶjuŶg, ŵeƌeka akaŶ ďetah uŶtuk tiŶggal daŶ i͛tikaf di dalaŵŶya. SeďalikŶya 
apabila perhatian pengelolal mesjid kurang, maka mesjid tersebut akan sepi, 

kotor dan tidak terawat. Dalam surat at-Taubah (009) ayat 18 Allah berfirman: 

     
   

   
     

     
       

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka 

merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang 

mendapat petunjuk. 

Orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh akan selalu 

mengisi waktu dengan berbagai kegiatan-kegiatan dengan memakmurkan 

ŵesjid. Meƌeka ďeƌzikiƌ, shalat daŶ i͛tikaf, ďeƌtasďih daŶ ďeƌtahŵid kepada Allah 
di dalamnya. Firman Allah dalam surat an-Nur (024) ayat 36-37 

 

      
    

   
      
     

    
    

    
     

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk 

dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu 

petang,  laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual 

beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 

membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 

penglihatan menjadi goncang. 

 Orang mukmin membangun dan memakmurkan mesjid adalah ikhlas 

karena Allah tidak ingin mendapat pujian. Tidak sedikit masyarakat muslim 

dewasa ini yang membangun dan memakmurkan mesjid adalah untuk 

kemewahan dan kemegahan. Mereka itu adalah orang-orang munafik yang ingin 

memecah belah umat Islam dan bukan ingin membangun ukhuwah Islaiyah. 

Firman Allah dalam surat at-Taubah (009) ayat 107 
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Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan 

masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk 

kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta 

menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya 

sejak dahulu[660]. mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki 

selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu 

adalah pendusta (dalam sumpahnya). 

Yang dimaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-

Nya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir, yang 

mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di 

masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan 

memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan Abu 'Amir ini tidak Jadi 

karena ia mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan 

atas perintah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya 

sesudah kembali dari perang Tabuk. 

Tiga mesjid suci yang disebutkan dalam al-Quƌ͛aŶ adalah ŵesjid Haƌaŵ di 
Mekkah, mesjid Quba dan mesjid Aqsha di Yerussalem. Mesjid Nabawi tidak 

termasuk dalam kelompok itu. Mesjid Kuba keistimewaan tersendiri, karena 

disiŶilah Ŷaďi ďeƌsaŵa kauŵ ŵusliŵiŶŵelaksaŶakaŶ shalat Juŵ͛at yaŶg peƌtaŵa. 
Bangunan mesjid Kuba terdiri dari pelepah kurma, berbentuk persegi empat 

dengan enam serambi bertiang. Ketika orang-orang munafik membangun mesjid 

tandingan didekat mesjid Quba yang dikenal dengan mesjid ͞dhirar͟ (mesjid yang 

menyesatkan) didirikan untuk memecah belah kaum muslimin. Allah 

memperingatkan dalam surat at-Taubah (009) ayat 108 

      
     
       

     
       

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. 

Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari 

pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada 



54  HIKMAH, Vol. III, No. 01 Januari – Juni 2016, 50-69 

 

orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bersih. 

Kaum munafik kalau mendirikan mesjid adalah untuk bermegah-megahan 

dan memecah persatuan umat. Mesjid yang dibangun dengan mewahnya tidak 

dimakmurkan dengan berbagai kegiatan yang baik. Dewasa ini mesjid dan 

mushallah banyak didirikan di berbagai tempat, ada mesjid Kampus, mesjid 

komplek perkantoran, mesjid super market,mesjidperhotelan, mesjid terminal 

bus angkutan, mesjid rekreasidi tempat taman-taman hiburan dan sebgainya. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendirikan shalat 

ditempat –tempat bekerja, di tempat persinggahan dan ditempat hiburan 

semakin meningkat. Namun di mesjid-mesjid besar kelihatan kurang 

dimakmurkan, kurang diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan 

maupun yang bersifst sosial dan pemberdayaan umat.  

Rasulullah saw. menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Seteleh Beliau selesai mendirikan mesjid, lalu Rasul kemudian 

menjadikannya sebagai dasar membangun prasarana lainnya.Oleh karena itu, 

apabila kaum muslimin dapat menjadikan mesjid sebagai pusat pertama dan 

utama, maka mesjid akan memiliki sekolah, akan memiliki koperasi, memiliki 

asrama, sarana olah raga dan memiliki perusahaan dan sebagainya.  

Fungsi-fungsi mesjid dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Fungsi ibadah. Mesjid berfungsi seďagai teŵpat iďadah shalat, ďeƌzikiƌ, i͛tikaf, 
membaca al-Quƌ͛aŶ daŶ seďagaiŶya. 

2. Fungsi dakwah dan pendidikan. Mesjid sebagai tempat ceramah agama, 

teŵpat ďiŵďiŶgaŶ ďagi iŶdiǀidu daŶ ŵasyaƌakat, khutďah Juŵ͛at, peƌiŶgataŶ 
hari-hari besar, penyambutan bulan suci Ramadhan, tadarus al-Qur;an dan 

tempat anak-anak / remaja belajar membaca al-Quƌ͛aŶ. 
3. Fungsi sosial. Mesjid menjadi tempat bermusyawarah, sharing dan 

silaturrahmi antara sesama kaum muslimin. Tempat menumpulkan zakat, 

infak dan sedekah serta penyalurannya kepada mustahaq. 

4. Fungsi pemberdayaan masyarakat. Mesjid menjadi pusat pengelolaan baitul 

mal dan pengelolaan harta benda jamaah mesjid dan kaum muslimin. Fungsi 

inilah kemudian berkembang menjadikan mesjid sebagai pusat pemberdayaan 

masyarakat Islam sehingga mesjid menjadi penggerak pengembangan 

ekonomi dan kemajuan masyarakat muslim. Dengan tata kelola mesjid yang 

menerapkan manajemen, maka mesjid akan memiliki sumber-sumber 

peŶiŶgkataŶ peŶdapataŶ jaŵa͛ahŶya deŶgaŶ ŵeŵďaŶguŶ saƌaŶa usaha-

usaha produktif seperti koperasi, asrama, sarana olah raga, sekolah, 

perkebunan dan peternakan serta bentuk-bentuk usaha lainnya. 
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Tata Kelola Mesjid 

Pengelolaan mesjid pada masa awal Islam dilaksanakan oleh nabi saw. 

Belaiau menjadi manejer mesjid Quba dan mesjid Nabawi. Pada masa sekarang 

kepengurusan mesjid dipimpin oleh seorang Nazir Mesjid, sedangkan 

ŵaŶajeŵeŶ ŵesjid diseďut deŶgaŶ ͞Idaroh Mesjid͟ Pada garis besarnya Idaroh 

mesjid terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Idaroh Maddy atau (Phisical Management). Idaroh maddiy  adalah pengelolaan 

bidang administrasi pisik, yaitu bidang keuangan, pembangunan gedung, 

sarana dan prasarana mesjid, ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan 

mesjid. 

b. Idaroh Ruhiy atau (Funcsional Management).
1
 Idarah Ruhiy berkaitan dengan 

pengelolaan mesjid dalam fungsinya sebagai pusat pembinaan ummat. Bagian 

ini menyangkut pengelolaan pelaksanaan ibadah, pendidikan dan dakwah, 

ukhuwah Islamiyah, pengelolaan pengembangan masyarakat seperti 

pembinaan aspek sosial- ekonomi dan budaya masyarakat. 

Dari segi struktur organisasi, pengurus mesjid dapat di bagi tiga bagian, 

yaitu: 

a. Bidang Idaroh (Manejerial) 

b. Bidang Imaroh (Pembangunan dan Pengembangan) 

c. Bidang Ri͛ayah (Pemeliharaan) 

Struktur organisasi pengurus mesjid terdiri dari Pelindung, Penasehat dan 

Pengurus harian. Pengurus harian terdiri Ketua atau Nazir mesjid yang dibantu 

oleh beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Bidang-bidang 

pengelolaannya terdiri dari beberapa seksi yaitu : 1) Seksi Ibadah, mengurus 

bidang imaŵ shalat, khatiď juŵ͛at daŶ seďagaiŶya. 2Ϳ Seksi dakǁah daŶ 
pendidikan, mencakup kepengurusan bidang guru pengajian atau madrasah 

mesjid, penceramah, nara sumber dalam berbagai pelatihan, penerbitan 

bulletin dan majalah, remaja mesjid, kelompok pengajian kaum ibu dan 

sebagainya. 3). Seksi sosial, mengurusi bidang zakat, infak, sedekah, hibah, 

wakaf serta penyalurannya bagi orang yang berhak menerimanya. 4) Seksi 

pemberdayaan masyarakat. Seksi ini menurusi bidang usaha mesjid serta 

pengembangan perekeonomian masyarakat, seperti pembukaan koperasi, 

toko sembako, peternakan, perikanan dan sebagainya. Sebagai salah satu 

contoh dikemukakan uraian tugas pengurus mesjid di salah satu Kecamatan di 

Jawa Tengah. 

 

                                                           
1
Moh. E Ayub, Manajemen Masjid, Gema Insani Jakarta, 1996 h. 33  
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URAIAN TUGAS 

PENGURUS MASJID DI KEC. RANCAH 

 

I. PEMBINA / PENASEHAT 

Tugas : 

1. Membina dan memberi nasehat-nasehat yang dipandang perlu bagi 

Pengurus. 

2. Memberi saran-saran untuk mengembangkan masjid, baik pengembangan 

moril maupun  materil. 

3. Memberi arahan terhadap aktifitas kepengurusan maasjid. 

4. Menerima laporan pertanggung jawaban dari ketua pengurus masjid. 

 

II. PENGURUS HARIAN : 

Ketua : 

Tugas : 

1. Memegang wewenang, bertanggung jawab dalam memimpin kegiatan 

sehari-hari kepengurusan Mesjid 

2. Memegang wewenang, bertanggung jawab dalam memimpin administrasi 

Kepengurusan masjid, meliputi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, 

Ketatausahaan, Bangunan dan alat-alat Rumah Tangga Mesjid. 

3. Melaksanakan fungsi-fungsi Magerial yang meliputi Perencanaan, 

pembuatan keputusan Pengesahan, Pengkoordinasian dami Penyempurnaan 

bagi tercapainya seluruh tujuan kegiantan masjid. 

4. Menghadiri menyelenggarakan hubungan keluar. 

     5. Bersama masyarakat menetapkan Visi, Misi dan Tujuan mesjid. 

Wakil Ketua: 

Tugas: 

1. Mermbantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya. 

2. Menggantikan ketua bila berhalangan. 

Sekretaris : 

Tugas : 

1. Melakukan fungsi managerial dalam bidang administrasi 

2. Memimpin administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, 

perlengkapan, dokumentasi alat-alat rumah tangga. 

3. Mendokumentasikan semua kegiatan, mengatur dan mengelola system 

dokumentasi 

4. Memberikan atau melayani permintaan data yang telah didokumentasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

5. Membuat laporan pertanggung jawaban 

Wakil Sekretaris : 

Tugas : 

1. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas 

2. Mewakili sekretaris apabila berhalangan 

Bendahara : 
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Tugas : 

1. Mengurus administrasi keuangan masjid, menerima sumbangan lansung 

dari jemaah atau malalui pengurus masjid lainnya dan mengalokasikan pos-

pos keuangan yang tepat. 

2. Mempersiapkan rencana-rencana pengeluaran tunai, menyelesaikan dan 

melaksanakan tugas pembangunan keuangan. 

3. Membuat dan membacakan laporan keuangan dan disampaikan pada 

sidaŶg juŵ͛at ďaik seĐaƌa lisaŶ ŵaupuŶ deŶgaŶ ŵeŵďuat ŶeƌaĐa keuaŶgaŶ, di 
papan tulis yang mudah dilihat dan diketahui oleh jemaah. 

 

III. BIDANG IDARAH (Pengelolaan dan Pembangunan Fisik) 

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Fisik 

Tugas : 

1. Merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah pembangunan fisik 

dan melaksanakan menurut kemampuan yang ada. 

2. Mengolah dan memperbaiki bangunan (Bila diperlukan) 

3. Memberi laporan pertanggung jawaban kepada ketua 

 

b. Seksi Usaha dan Dana (Seksi Pemberdayaan Masyarakat) 

Tugas : 

1. Memikirkan pengadaan dan melaksanakan usaha-usaha produktif. 

2. Memikirkan pengadaan sumber dana untuk mengisi kas masjid 

3. Memberi saran-saran dan petunjuk untuk mempererat hubungan 

kepeŶguƌusaŶ ŵasjid deŶgaŶ paƌa jaŵa͛ah daŶ paƌa doŶatuƌ sehiŶgga 
kelangsungan dana dapat terjamin. 

     4. Membuka mitra kerja usaha, baik dengan lembaga pemerintah maupun 

lembaga swasta. 

     5. Menjalin kerja sama dengan pemerintah (Dinas pemberdayaan masyarakat) 

dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

 

c. Seksi Dokunentasi 

Tugas : 

1. Mendokumentasikan semua kegiatan, laporan kegiatan dan personil yang 

terlibat. 

2. Membuat foto-foto, rekaman ceramah dan sebagainya serta 

mengumpulkan sebagai dokumentasi. 

3. Mengatur dan mengelola sistim dokumentasi. 

4. Memberikan / melayani permintaan data-data yang telah 

didokumentasikan kepada fihak-fihak yang berkepentingan, untuk hal-hal 

khusus harus mendapat persetujuan ketua. 

5. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada ketua. 

 

IV. BIDANG IMARAH (Pemakmuran Masjid) 

a. Seksi Peribadatan 
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Tugas : 

1.. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tertiď juŵ͛at, daŶ ďeƌusaha 
mencari pengganti khatib apabila khatib yang telah ditentukan / ditunjuk tidak 

datang. 

2. MeŶyusuŶ jadǁal Iŵaŵ daŶ ŵuadzdziŶ uŶtuk sholat juŵ͛at peƌtahuŶ atau 
sesuai dengan kebutuhan. 

3. Menyelenggarakan kegiatan ibadah rutin / rawatib 

4. MeŵďiŶa koŵuŶikasi aŶtaƌ jaŵa͛ah daŶ aŶtaƌa jaŵa͛ah deŶgaŶ peŶguƌus 
sepeƌti ŵajlis ta͛liŵ, peŶgajiaŶ tafsiƌ atau teƌjeŵah Al Ƌuƌ aŶ. 
5. Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan 

norma-norma Islam. 

6. Mewadahi aspirasi jama͛ah ;ŵasyaƌakatͿ uŶtuk ŵeŶgeŵďaŶgkaŶ daŶ 
membina aktivitas masjid terutama yang berhubungan dengan peribadatan. 

7. Membuat laporan kepada ketua. 

 

b. Seksi Pendidikan 

Tugas : 

1. Menyelenggarakan pendidikan-pendidikan rutin seperti mendirikan dan 

membina Taman Pendidikan Al Qur an (TPQ), Taman Pendidikan Seni Baca Al 

qur an (TPSQ), Madrasah diniyah awaliyah (MDA), Madrasah Diniyah Wustha 

(MDW) dan sebagainya. 

2. Menyelenggarakan Pendidikan dan latihan, seperti diklat Imam dan Khatib 

3. Menyelenggarakan kursus-kursus seperti kursus menjahit, memasak, 

keterampilan lainyan bagi ibu-ibu, kursus bahasa arab, bahasa Inggris dan 

sebagainya. 

c. Seksi Dakwah dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Tugas : 

1. Mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan dalam 

acara-acara wirid pengajian atau ceramah agama dan peringatan hari besar 

Islam. 

2. Merencanakan, membuat dan menjadwalkan materi dakwah sesuai 

kebutuhan, serta mengusahakan mencari guru/ Muballighnya 

3. Menyusun kepanitiaan peringatan hari besar Islam (bila diperlukan) 

4. Merencanakan agenda kegiatan 

5. Membimbing dan mengarahkan acara-acara sesuai dengan tujuan 

6. Mengadakan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan acara dan 

mengusahakan pengembangannya. 

7. Membuat laporan pertanggung jawaban. 

 

c. Seksi Sosial Kemasyarakatan. 

Tugas : 

1. Membantu ketua Masjid dalam pelayanan hubungan masyarakat 

2. Mengkoordinir dan melaksanakan mengurus zakat, qurban, kematian, 

ŵeŶjeŶguk oƌaŶg sakit, ta͛ziah, ŵeŵďaŶtu fakiƌ ŵiskiŶ atau yatiŵ piatu 
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3. Menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada ketua Masjid. 

4. Memberi saran-saran pelaksanaan program-program sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. 

 

V. BIDANG RI͛AYAH ;PeŵelihaƌaaŶͿ 
a. Seksi Keamanan 

Tugas : 

1. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara fasilitas dan perlengkapan 

masjid 

2. Menjaga keamanan pada acara-acara yang bersifat insedentil, seperti acara 

PHBI 

3. Memprogramkan dan mengkoordinir tempat parkir, baik parkir kendaraan 

maupun parkir sepatu dan sandal. 

4. Menjaga keamanan secara umum terhadap aktivitas masjid. 

 

b. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan 

Tugas : 

1. Memprogramkan pembuatan dan memeliahara taman dan penghijauan 

pekarangan masjid atau pembuatan pagar, supaya masjid tampak indah dan 

menyenangkan. 

2. Menjaga kebersihan ruangan masjid, tikar sholat, tempat berwudhlu dan 

sebagainya 

3. Membuat jadwal gotong royong 

 

c. Seksi Perlengkapan dan Peralatan Masjid 

Tugas : 

1. Mendata dan melaksanakan pengadaan barang / perlengkapan masjid yang 

dibutuhkan. 

2. Mengelola alat-alat / perlengkapan masjid yang dipinjam atau disewakan 

kepada jaŵa͛ah ;ŵasyaƌakatͿ. 
3. Membuat daftar inventaris barang. 

 

VI. BIDANG PERPUSTAKAAN MASJID 

Tugas : 

1. Mendirikan dan membina perpustakaan masjid dan membentuk 

kepengurusannya atau petugasnya. 

2. Melaksanakan pengadaan buku-buku yang dibutuhkan 

3. Melaksanakan pelatihan bagi pengurusnya 

4. Membuat papan informasi, yang bersikan informasi atau kliping dan 

diletakaŶ di tƌas depaŶ atau yaŶg ŵudah diďaĐa atau dilihat jaŵa͛ah. 
 

VII. BIDANG REMAJA MASJID 

Tugas : 

1. Mendirikan kepengurusan remaja masjid 
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2. Menyelenggrakan kegiatan-kegiatan rutin untuk remaja, seperti group 

shalawatan, bimbingan belajar, rekreasi, olah raga  dan sebagainya. 

3. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan, evaluasi dan 

pengembangannya. 

4. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada ketua masjid.
2
 

 Untuk beberapa seksi yang masih memiliki bagian-bagian, dapat dipecah 

menjadi  beberapa devisi atau sub bagian. Misalnya : Seksi Keuangan dan Usaha 

terdiri dari devisi koperasi, devisi peternakan, devisi pertokoan dan sebagainya. 

Dan dapat diketahui bahwa Struktu tata kelola mesjid di atas dapat menjadi 

salah satu bentuk acuan tata kelola mesjid yang diharapkan dapat mencapai 

tugas dan fungsi pengurus mesjid dalam berbagai aspeknya. Struktur organisasi 

mesjid dapat saja disusun dalam berbagai bentuk, tetapi hendaknya tetap 

mencakup beberapa seksi yang terdiri dari aspek yang dapat menyahuti fungsi-

fungsi mesjid, seperti fungsi ibadah, dakwah, pendidikan dan pelatihan, sosial 

dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Arti dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

 Manajemen mesjid diarahkan untuk mencapai tujuan dan fungsi-fungsi 

mesjid, baik menyangkut kemakmuran mesjid maupun bidang pemberdayaan 

masyarakat. Manajemen mesjid dengan segenap struktur yang terlibat dalam 

organisasi kenaziran memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan mesjid. 

Seksi yang khusus diberi tugas untuk membidangi Keuangan dan Usaha-Usaha 

Mesjid bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan atau 

pengembangan masyarakat tersebut (community development) dalam bahasa 

Arab disebut dengan tathwirul Mujtaŵa͛ il-Islamiy adalah kegiatan 

pengembangan masyarakat muslim yang dilakukan secara sistematis, terencana, 

dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi 

sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan 

dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.3 Ibnu Kholdun mengatakan bahwa 

seĐaƌa etiŵologi ͞peŶgeŵďaŶgaŶ͟ ďeƌaƌti  membina dan meningkatkan kualitas. 

Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam yang memiliki 

hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Dalam 

pemikiran sosiologis, Ibnu Kholdun menjelaskan bahwa manusia itu secara 

individu diberikan kelebihan, namun secara kodrati manusia memiliki 

                                                           
2
 Kantor KUA. Uraian Tugas Pengurus Mesjid Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Jawa 

Barat.  Blogspot 2012/08. 
3
 Arif Budimanta dan Bambang Rudito, Metode dan Teknik Pengelolaan Community 

Development, cet. Ke II (Jakarta: CSD, 2008), hal. 33. 
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kekurangan. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan 

potensi pribadi untuk dapat membangun.
4
  

   Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah 

proses peningkatan kualitas hidup melalui individu, keluarga dan masyarakat  

untuk mendapatkan kekuasaan diri dalam pengembangan potensi dan skill, 

wawasan dan sumber  daya yang ada untuk membuat keputusan dan mengambil 

tindakan mengenai kesejahteraan mereka sendiri sesuai dengan petunjuk – 

petunjuk Islam. Dengan kata lain, Community Development Program (Program 

Pemberdayaan Masyarakat) merupakan suatu progam / proyek yang bertujuan 

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan 

kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi 

masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan 

pembangunan.Terpuruknya perekonomian negara ditambah semakin 

merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara langsung membuat 

masyarakat menjadi tidak berdaya. Masyarakat yang hidup di bawah garis 

kemiskinan semakin meningkat, pengangguran yang sudah mencapai 40 juta, 

keluarga jalanan dan anak jalanan menjadi masalah sosial yang menonjol di 

perkotaan; anak-anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan makin 

bertambah, masalah kriminalitas yang makin meningkat, ditambah dengan 

masalah penyakit sosial lainnya yang membuat masyarakat tidak berdaya 

memenuhi kebutuhan pokoknya serta semakin jauh dari agamanya. 

Pola pemberdayaan masyarakat bukan merupakan kegiatan yang sifatnya 

top-down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi 

masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, karena yang paling dibutuhkan 

masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola 

pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang menghargai dan 

mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi 

kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-

usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.      

Rasulullah saǁ. selaku da͛i daŶ kepala Ŷegaƌa MadiŶah telah ďeƌupaya 
mengembangkan masyarakat melalui mesjid. Pengembangan masyarakat lebih 

tepat menggunakan  bentuk dakwah bil-hal karena lebih menekankan aspek  

pelaksanaan suatu program kegiatan daripada komunikasi lisan. Ini berarti 

bahwa pengembangan masyarakat berkaitan erat dengan manajemen dakwah 

dalam  fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi. PƌiŶsip 
peŵďaŶguŶaŶ ŵasyaƌakat Islaŵ adalah  holistik daŶ ŵeŵpedulikaŶ seŵua aspek 
kehidupaŶ, teƌŵasuk eksisteŶsi koŵpoŶeŶ alaŵ ďukaŶ ŵaŶusia ;ŶoŶ huŵaŶ 
                                                           

4
 Sumber: Perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 28 Pebruari 2013 
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societyͿ. PeŶgeŵďaŶgaŶ diŵaksudkaŶ seďagai upaya ŵeƌuďah ŵasyaƌakat 
tƌadisioŶal, ŵiskiŶ, teƌďelakaŶg daŶ tidak ďeƌiŵaŶ ŵeŶuju ŵasyaƌakat ŵodeƌŶ 
yaŶg ŵaju, kƌeatif, ďeƌiŵaŶ daŶ ďeƌtakǁa.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, Dunham menjelaskan bahwa 

pengembangan masyarakat mencakup : 1) program terencana yang difokuskan 

pada seluruh kebutuhan masyarakat, 2) bantuan teknis, 3) berbagai keahlian 

yang terintegrasi untuk membantu masyarakat, dan 4) suatu penekanan utama 

atas self help dan partisipasi oleh masyarakat. Lebih lanjut Dunham 

mengemukakan bahwa dalam usaha menggambarkan pengembangan 

masyarakat, terdapat 5 (lima) prinsip dasar yang amat penting yaitu : 

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang 

terkait dengan  hal tersebut (wihdah). 

2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat 

(ta͛awuŶͿ. 
3. Kebutuhan akan adanya community worker yang serba bisa (multi purpose) 

pada wilayah perdesaan ;͚aŵiluŶ). 

4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal (ŵa͛rifah). 

5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam 

pengembangan masyarakat (yaqin). 

Tauhid menekankan aktivitas manusia harus didasari atas keyakinan bahwa 

hanya Allah yang mencipta, mengatur, memelihara dan memberi rezki. Manusia 

diberi otoritas sebagai khalifah untuk membangun lingkungannya sesuai dengan 

petunjuk Allah swt. Ini berarti bahwa Pengembangan Masyarakat adalah 

merupakan perintah Allah dan tidak terlepas dari kekuasaan dan pengaturan-

Nya. Firman Allah dalam surat Ibrahim (14) ayat 32: 

    
   

    
     

    
     

      
Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air 

hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai 

buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera 

bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia 

telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. 

Dengan demikian  dapat dikemukakan bahwa prinsif dasar 

pengembangan masyarakat Islam adalah :  
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1. Merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Islam yang didasari iman dan 

takwa serta dilaksanakan dengan keikhlasan. 

2. Prinsif dan metode aplikasi pengembangan masyarakat Islam merujuk kepada 

pola pengembangan sebagaimana yang telah diterapkan Rasul saw. pada 

masyarakat Madinah. 

3. Memiliki keseimbangan antara aspek jasmaniyah (dunia) dan  aspek ruhaniyah 

(akhirat). 

4. Program pengembangan masyarakat Islam dilaksanakan menurut tuntunan 

syaƌi͛ah. 
5. Konsep pengembangan masyarakat Islam bersifat integratif dan interkonektif. 

6. Terhindar dari praktek KKN dan prinsif-prinsif ekonomi kapitalis. 

Membangun (mengembangkan) suatu masyarakat agar menjadi maju, 

mandiri dan berbudi bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak 

tangan. Upaya tersebut tidak saja membutuhkan tekad dan keyakinan, tetapi 

juga kerja keras dan tidak kenal  lelah. Berbagai teori pembangunan 

bermunculan, dan dianut oleh berbagai bangsa dan negara seperti 

teori  pertumbuhan yang dikembangkan oleh Rostow dan Harrod Domar, dan 

konsep ini pula tampaknya telah diadopsi pemerintah Indonesia pada masa Orde 

Baru dengan Istilah masyarakat tingggal landas. Walaupun pada akhirnya 

keadaan ekonomi bangsa Indonesia terpuruk ke titik nadir karena tidak 

mempertimbangkan pembangunan dari aspek mental bangsa. 

Masalah lain yang kemudian muncul adalah bagaimana arah 

pengembangan atau pembangunan masyarakat Islam? Untuk menjawab 

pertanyaan sederhana ini  layak kiranya kita telaah terlebih dahulu makna 

masyarakat Islam. Yusuf Qardhawy mengemukakan bahwa masyarakat Islam 

adalah masyarakat yaŶg koŵitŵeŶ ŵeŵegaŶg teguh aƋidah Islaŵiyah ͞Laa 

ilaaha Illallah Muhammadan Rasulullah͟ ;ŵeŶolak keyakiŶaŶ laiŶͿ teƌtaŶaŵ daŶ 
berkembang dalam hati sanubari, akal dan perilaku diri pribadi menularkan 

kepada sesama dan generasi penerus. Sedangkan yang akan dituju dalam 

pengemabangan masyarakat Islam adalah masyarakat Islam Ideal, seperti 

gambaran masyarakat yang diabangun oleh Rasulullah bersama umat Islam pada 

awal kehadirannya di Madinah, kota yang dahulu bernama Yatsrib dirubah 

deŶgaŶ Ŷaŵa ďaƌu ͞Madinah al-nabi͟ daƌi asal kata ŵadaŶiyah atau tamaddun 

(civilization) yang berarti peradaban, maka masyarakat Madinah atau  Madani 

(civil Society) adalah masyarakat yang beradab yang dilawankan dengan 
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masyarakat Badawy, yang berarti masyarakat yang pola kehidupannya berpindah 

(Nomaden) dan belum mengenal norma aturan.
5
 

Melihat gambaran masyarakat Islam ideal dari kondisi jahiliyah menjadi 

masyarakat yang berakhlak, berwawasan, maka penulis jika boleh mengusulkan 

bahwa arah pengembangan masyarakat Islam bukan sekedar mengejar 

pertumbuhan ekonomi seperti Rostow dan Harorod Domar, tetapi harus 

diimbangi dengan landasan moral spiritual sebagai alat kontrol. Dalam 

pengertian dakwah, pengembangan masyarakat arahnya untuk mencapai kondisi 

mental (iman, Islam dan ihsan) yang stabil dengan kondisi kehidupan yang lain, 

baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Dan paradigma yang digunakan 

Comte, Durkheim maupun Weber, tetapi paradigma spiritual yang bersumber 

dari Al-Quƌ͛aŶ ;teŶtuŶya haƌus dijaďaƌkaŶ leďih laŶjutͿ, yakŶi ͞Litukhrijan naasa 

minadzulimaati ilan nuri͟ yakŶi ŵeŵďeƌdayakaŶ ŵasyaƌakat daƌi kekufuƌaŶ 
menjadi masyarakat beriman dan bertakwa. Mengembangan potensi yang 

dimiliki masyarakat dari keterbelakangan menjadi menjadi masyarakat yang 

maju. Pendek kata semua bentuk dan jenis masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan masyarakat. Sedang ͚ila aŶ-nur, dalam pengertian dakwah dapat 

dipahaŵi dalaŵ koŶsep ͚al Amru bil al-ŵa͛ruf. Mengajak manusia kepada iman, 

Islam, ihsan, akhlakuk karimah, kemajuan (taqaddum), keadilan (al-͚adalah), 

pemerataan (tawazun) menuju Daris-Salam. 

Dewasa ini sesuai kenyataan yang menunjukkan bahwa pengembangan 

masyarakat Islam telah bergerak dalam beberapa segi kehidupan anatara lain 

adalah dalam bidang pengembangan lembaga-lembaga ekonomi syaƌi͛ah sepeƌti 
BaŶk Syaƌi͛ah, Kopeƌasi Syaƌi͛ah, AŶsuƌaŶsi Syaƌi͛ah daŶ PegadaiaŶ Syaƌi͛ah. 
Demikian juga dalam pengembangan hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) dalam 

peradilan agama. 

Berangkat dari sebuah asumsi dasar bahwa setiap orang dalam kelompok 

masyarakat mesti mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat, dalam 

merancang perubahan tersebut dalam masyarakat muncul persoalan hidup dan 

kehidupan, baik yang berkaitan dengan persoalan material maupun non 

material, baik individu maupun kelompok. Setiap manusia anggota masyarakat 

selalu berusaha mengatasi masalah tersebut  ada yang mampu mengatasinya 

sendiri dengan memanfaatkan segala daya kemampuannnya dan ada pula yang 

membutuhkan bantuan orang lain. Artinya ada yang mampu mengaktualisasikan 

kemampuan yang dimiliki dalam mengatasi masalahnya, ada pula yang  

                                                           
5
 Nurcholis Madjid, dalam tulisan Muhammad Ikhsan, Nurcholis Madjid dan Pemikiran 

Masyarakat Madani, Paramadina Jakarta, 2008.h. 8  
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membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah fungsi dakwah sebagai penyebar an-

nur dan rahmat (fungsi pengembang) bagi seluruh umat manusia. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa tujuan 

pengembangan masyarakat Islam, yaitu memiliki akidah yang kuat, akhlak mulia 

dan istiqamah serta memiliki keahlian (skill)  yang memadai sehingga muncul 

khoirul bariyyah, usroh sakinah dan khorul ummah. Pelaksana pengembang atau 

pendamping disuatu desa atau kelurahan terpusat di mesjid dengan tata kelola 

yaŶg dilaksaŶakaŶ oleh paƌa Naziƌ deŶgaŶ dukuŶgaŶ Jaŵa͛ah ŵasiŶg-masing. 

Secara sistematis arah tujuan pengembangan masyarakat Islam tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis problem sosial secara umum dan keagamaan secara khusus 

yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat adanya perubahan 

sosial. 

2. Merancang kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan problem yang 

ada, berdasarkan skala prioritas. 

3. Mengelola dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat 

berdasarkan rencana yang disepakati (kemampuan menjadi pendamping). 

4. Mengevaluasi seluruh proses pengembangan masyarakat (evaluasi 

pendampingan). 

5. Melatih masyarakat dalam menganalisis problem yang mereka hadapi, 

merancang, mengelola, mengevaluasi melaporkan kegiatan pengembangan 

masyarakat (pelatihan- pelatihan pendampingan). 

6. MeŶjadi da͛i deŶgaŶ keteladaŶaŶ kaƌakteƌ, ďeƌusaha ŵeŶgeŵďaŶgkaŶ 
potensi masyarakat dalam aspek sosial ekonomi, budaya, politik, spritual dan 

ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Nazir mesjid mempelopori pembentukan 

usaha-usaha mesjid dengan mengumpulkan sumber-sumber dana dan 

melaksanakan pelatihan-pelatihan, pembukaan usaha pertokoan, koperasi, 

pertanian, asrama dan sebagainyayang berpusat di mesjid. 

Manajemen Mesjid 

Manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang berarti 

ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan dan pengaturan. Dalam bahasa 

Arab manajemen di disebutkan dengan istilah    at-tanzhim atau  at-tadbir. 

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli, 

diaŶtaƌaŶya adalah ͞Seďuah pƌoses peƌeŶĐaŶaaŶ, peŶgoƌgaŶisasiaŶ, peŶgatuƌaŶ 
terhadap para anggota organisasi serta penggunaan sebuah sumber-sumber 

yang ada seĐaƌa tepat uŶtuk ŵeƌaih tujuaŶ oƌgaŶisasi yaŶg telah ditetapkaŶ͟.6 

                                                           
6
 James A dkk.dikutip oleh  A. Munir, Manajemen Dakwah, Rahmat Semesta Jakarta 

2006 h. 9  
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Manajemen mesjid dipahami sebagai pengelolaan atau pengaturan 

terhadap para pengurus mesjid dalam pendayagunaan sumber-sumber yang ada 

untuk mencapai tujuan organisasi mesjid secara efektif dan efisien. Dalam kaitan 

ini manajemen mesjid adalah difahami sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam 

liŶgkup desa atau keĐaŵataŶ. SehiŶgga pƌogƌaŵ peŵďeƌdayaaŶ jaŵa͛ah ŵelalui 
mesjid pada dasarnya adalah pemberdayaan penduduk  suatu desa atau 

kecamatan secarakeseluruhan. Manajemen mesjid untuk pemberdayaan 

masyarakat desa dipandang sudah mendesak sesuai dengan adanya program 

pembanguna desa yang dikenal dengan istilah PNPM atau bantuan desa 1 milyar 

pertahun. Manajemen memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, 

karena dunia modern tidak bisa terlepas dari administrasi dan manajemen,. 

Chesther J. Barnard mengemukakan bahwa tidak ada suatu hal untuk akal 

modern seperti sekarang ini yang lebih penting  dari administrasi dan 

manajemen.
7
  

Allah swt. pada hakekatnya adalah Mudabbir (Manejer) terhadap 

pengelolaan dan pengaturan alam semesta. Sifat-sifat  rububiyah Tuhan dalam 

pengaturan langit, bumi, manusia, hewan dan tumbuhan menjadi bukti 

kekuaasan-Nya. Manusia sebagai Khalifah menjadi wakil Tuhan dalam mengelola 

alam semesta dalam pemberdayaan dan pengembangan dirinya sebagai makhluk 

Tuhanyang wajib taat dan tunduk pada pengaturan Tuhan. Kegiatan pengelolaan 

mesjid mencakup beberapa fungsi manajemen itu sendiri yaitu: Perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan (pelaksanaan) dan evaluasi kegiatan.  

 

a. Perencanaan (Takhthith) 

Perencanaan merupakan starting point dari suatu kegiatan. Perencanaan 

mesjid adalah perencanaan kegiatan masyarakat yang di pusatkan di mesjid. 

Perencanaan ini menjadi langkah awal yang sangat menentukan dalam proses 

berikutnya. Perencanaan pada dasarnya adalah menentukan tujuan,pelaksana, 

maŶfa͛at daŶ pƌoses peŶĐapaiaŶ tujuaŶ ďeƌupa ŵetode atau stƌategi yaŶg 
diterapkan. Mesjid hendaknya menjadi salah satu tumpuan kegiatan masyarakat 

dalam mencapai tujuannya. Ini berarti bahwa manajemen mesjid dalam 

menentukan perencanaannya didsasri atas sasaran dan tujuan yang hendak 

dicapai oleh masyarakat tersebut. Perencanaan mesjid berarti mencakup aspek-

aspek yang sudah menjadi program mesjid seperti tergambar pada susunan 

pengurus serta uraian tugas masing-masing seksi atau devisi. 

                                                           
7
 Chesther J. Dikutip oleh A. Munir , Manajemen Dakwah, Rahmat Semesta Jakarta, 2006 

h. 64. 
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 Dalam kaitan ini manejer kenaziran mesjid bersama seksi pemberdayaan 

masyarakat secara bersama-sama menetapkan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

sumber dana dan alokasi waktu yang tersedia. Perencanaan dituangkan dalam 

proposal yang terdiri dari RKAK yang berisi TOR dan RAB. Dalam hal ini 

pengumpulan sumber-sumber keuangan mesjid baik yang berasal dari swadaya 

masyarakat atau dari dana bantuan pemerintah maupun dari zakat, infak 

sedekah yang terkumpul di baitul mal. Pengalokasian dana menurut skala 

prioritas serta tecapainya output kegiatan yang terencana akan dapat mencapai 

hasil maksimal. Aspek lain yang perlu dipahami dalam perencanaan adalah 

Standar Mutu kegiatan serta langah-langkah prosedural kegiatan (SOP). 

Selanjutnya monitoring dan evaluasi (MONEV) kerja dan pelaporan kegiatan 

untuk pertanggung jawaban. Perencanaan terdiri dari : a. Rencana Strategis  

(RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) b. Rencana Jangka Pendek dan 

Rencana Jangka Panjang. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 

18 

   
     

      
     
    

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

 

b. Pengorganisasian (Tanzhim) 

 Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, 

alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian dimaksudkan 

sebagai upaya pendistribusian tugas-tugas kepada  masing-masing invidu atau 

kelompok agar mereka mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung 

jawabnya. Dasar pokok organisasi adalah struktur organisasi yang dibuat oleh 

kenaziran mesjid. Namun untuk beberapa kegiatan lain diperlukan surat 

keputusan (SK) kegiatan atau nota tugas yang diterbitkan oleh nazir mesjid.  

 Tujuan pengorganisasian adalah: 

1. Membagi tugas dan kegiatan menjadi beberapa seksi dan devisi-devisi 

sehingga menjadi tugas yang terperinci dan spesifik. 
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2. Membentuk koordinasi antar seksi atau antar devisi. 

3. Menghindari terjadinya pekerjaan yang tidak ada penanggung jawabnya. 

4. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kerja bagi setiap bidang. 

 

c. Penggerakan (Tawjih) 

Penggerakan adalah inti dari manajemen, yaitu melaksanakan kegiatan 

yang telah direncanakan sesuai dengan standar prosedur kerja dan waktu yang 

dijadwalkan.  Proses pemberian motivasi oleh nazir mesjid kepada bawahan 

sehingga mereka mampu bekerja dengan tekun dan ikhlas demi tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tercapainya proses pelaksanaan kegiatan 

dengan baik, maka pelaksana harus memahami secar komprehensif apa yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya, memahami prosedural kerja dan 

memahami standar mutu kinerja yang dilaksanakannya. 

Memberikan motivasi dalam bentuk rewad dan sangsi kepada pelaksana 

kegiatan yang disertai dengan pemberian bimbingan dan arahan seperlunya 

terhadap pekerjaan yang sedang dihadapi. Dalam pemberian bimbingan ini 

hendaknya dibangun komunikasi yang baik antara pimpinan dan kepala seksi 

serta ketua devisi maupun staf pelaksana administrasi. Manajemen Sumber Daya 

Manusia menjadi suatu keharusan dalam penetapan personalia kepengurusan 

maupun kepanitiaan. 

 

e. Pengendalian dan Evaluasi (Riqabah) 

    Pengendalian dan evaluasi adalah usaha mengukur keberhasilan kegiatan 

serta mencari kekurangan dan hambatan yang ditemui serta upaya menemukan 

solusi yang tepat. Sehingga dengan fungsi ini dapat menunjukkan standar 

spesifikasi prestasi yang diharapkan. Ini dapat menyangkut anggaran, prosedur 

kerja, SDM., sarana dan sebagainya. Manajemen mesjid perlu dilengkapi oleh 

Badan Pengawas atau Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari Kepala 

Desaselaku Pelindung, Tokoh Masyarakat selaku Penasehat atau atau oleh 

Tenaga ahlidi bidangnya. Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara 

terjadwal, namun tidak menutup kemungkinan apabila dilakukan di luar jadwal 

apabila diperlukan. 

 

Penutup 

 Salah satu peluang penting dalam pengembangan masyarakat Islam ialah 

dengan peningkatan tata kelola mesjid, yaitu mengembalikan fungsi mesjid 

sebagaimana pada masa awal Islam. Sumber keuangan desa antara lain adalah 

swadaya masyarakat, ZIS, bantuan lembaga swasta, bantuan lembaga 

pemerintah seperti PNPM serta  bantuan desa satu milyar pertahun menjadi 
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modal utama pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa/kelurahan    dapat 

menjadikan mesjid  sebagai pusat kegiatan dengan tujuan untuk memotivasi 

masyarakat lebih mengamalkan agamanya sebagaimana strategi nabi pada awal 

abad hijriyah.  

 Masyarakat desa perlu meningkatkan manajemen kenaziran mesjid untuk 

menyahuti berbagai program pembangunan desa, baik aspek keagamaan 

maupun aspek pemberdayaan masyarakat. Tata kelola mesjid terdiri dari 

beberapa seksi yang dapat mewakili berbagai program dalam mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan desa.  Bagi masyarakat desa yang majemuk, 

kenaziran mesjid dapat menentukan tempat khusus di luar mesjid sebagai sarana 

pertemuan dan perkantoran, sehingga tidak menghambat non muslim untuk ikut 

serta dalam pelaksanaan program. Pemerintah dan masyarakat dewasa ini  

saŶgat ŵeŵďutuhkaŶ SDM yaŶg ŵeŵiliki kapasitas seďagai da͛i yaŶg 
berkompeten dalam aspek manajemen dan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

mampu mengantarkan desa menuju sasaran pembangunan yang diridloiAllah 

swt.   
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Rintangan-Rintangan Mental Masyarakat Terhadap Peningkatan 

Ekonomi  Melalui  Usaha Koperasi di Era Globalisasi 

 

Abstrak 

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mengetahui bahwa 

perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini cukup baik dari segi 

kuantitas. Akan tetapi jika di lihat dari segi kualitas sangat 

memprihatinkan. Di satu sisi koperasi dikatakan mampu 

mensejahterakan masyarakat, namun disisi lain koperasi belum bisa 

menjadi tolak ukur dalam perekonomian masyarakat. Sampai saat ini 

koperasi belum menghasilkan SDM dan metode yang bagus. Peran 

pemerintah soyogianya diarahkan pada upaya pembinaan lembaga  

pencetak kader sumber daya manusia koperasi, bukan pada praktek 

usaha koperasi. Karena hal  yang terakhir akan lebih banyak  

menciptakan ketergantungan permanen, sedangkan yang pertama 

akan menjamin kesinambungan pembangunan koperasi sebagai  

wujud demokrasi ekonomi 

Indonesian society generally has been aware that the development of 

cooperatives in Indonesia today is quite good in terms of quantity. But when 

viewed in terms of quality is very worrying. On the one hand, the cooperative 

said to the welfare of society, but on the other hand the cooperative can not be a 

benchmark in the economy. Until now, the cooperative has not resulted in 

human resources and a good method. The role of government should geared 

towards fostering agency human resource of cooperative and not the 

cooperative business practices. Because the last thing that will be more create 

permanent dependency, while the former will ensure the continuity of the 

development of cooperatives as a form of economic democracy 

     

A. Pengertian dan Pengembangan Koperasi di Indonesia. 

Koperasi adalah  suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang 

atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk 

dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk 

mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggota
1
.  Dan menurut UU No. 
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 . jochen Rofke, Ekonomi Koperasi, Teori dan Menajemen, Jakarta: Salemba Empat, 2003, 

hlm.17.   
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25/1992 tentang perkoperasian yakni koperasi adalah badan  usaha yang 

beranggotakan orang  seorang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdsarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat, yang berdasarkan asas kekeluargaan
2
.    

 

C. Keadaan Koperasi di Era globalisasi 

Globalisasi merupakan proses menjadikan sesuatu benda  atau perilaku 

sabagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Menurut 

Yusuf qordowi globaisasi adalah sebagai satu perubhan yang maha cepat 

terhadap jarak yang memisahkan antara masyarakat manusia , baik yang berupa 

transfortasi barang-barang, modal, manusia, ilmu pengetahuan, pemikiran dan 

nilai-nilai
3
.     

  Dengan adanya globalisasi bias dikatakan nilai-nilai barat akan 

mempengarauhi nilai-nilai timur mulai dari budaya sampai ekonomi merasuk 

kedalamnya, selain itu masuknya teknologi yang semakin modern turut 

mempengaruhi globalsasi bahwa dunia adalah satu. 

Globalisasi adalah terjemahan dari bahasa Prancis monodialisation yang 

berarti menjadikan sesuatu pada level dunia, atau perubahan dari posisi yang 

terbatas dan terkontrol menjadi sesuatu yang tidak terbatas (borderless) dan 

tidak terkontrol. Yang dimaksud dengan terbatas adalah batas-batas 

negarasecara geografis dengan pengawasan yang demikian ketat berupa 

masuknya unsure-unsur yang dianggap berbahaya yang berasal dari luar, baik hal 

itu yang berhubungan dengan masalah ekonomi, politik, ataupun budaya. 

Sedangkan yang dimaksud tanpa batas adalah alam semesta atau globe( bola 

dunia)ini
4
. Perkembangan ekonomi di era  Globalisasi dapat diartikan sebagai 

pemaksaan dominasi cultural bagi mereka yang berdasarkan falsafah 

materialistic, pragmatism, kebebasan yang sampai pada tingkatan permisif.  

 Koperasi seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 33 UUD 1945 ayat 1 

yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Dengan adanya globalisasi yang direncanakan pemerintah dan 

dengan adanya  kesepakatan pemerintah tentang nota perdaganagan bebas 

                                                           
2
 . Undang-Undang RI  No.25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Depkop, Jakarta, 1992.   

3
 . Yusuf Qordhowi, Islam Abad 21( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), hlm.215.                                                               

4
 .ibid,hlm.216. 
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maka nasib koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia harus   di 

kembangkan secara terus menerus dalam rangka memenuhi cita-cita luhurnya.  

 Akan tetapi mengingat maalah perekonomian di era globalisasi ini bukan 

saja menyangkut seruan kepada perkembangan kapitalisme modern , namun 

juga adanya seruan untuk membangun sebuah model dan gaya hidup tertentu. 

Maksudnya adalah disamping sebagai system ekonomi  kapitalis, juga adalah 

sebuah ideology.  yakni yang berduit tetap maju dan berkembang dan yang tidak 

punya akan menjadi konsumen, artinya keuntungan hanyalah sepihak. Dan yang 

tidak bias dipungkiri adalah masyarakat di berbagai belahan dunia telah 

memasuki suatu medan globalisasi ang dicirikan dengan adanya perdagangan 

bebas tersebut. Berbagai kesepakatan, jalinan kerjasama, perjanjian bilateral 

hingga multilateral, berbagai kelompok Negara maju dan berkembang , penyatua 

n mata uang , dan lain-lain, merupakan suatu wujud dari linta batas geografis 

regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional yang tidak dapat 

dihindarkan.  

 Jadi keberdaan berbagai macam pasar swalayan serta pusat perbelanjaan 

modern yag tersebar di seluruh daerah menyebabkan koperasi terpuruk dalam 

persaingan bebas dan eksistensi koperasi dalam  perekonomian Indonesia 

mengalami tantangan yang  menyebabkan kecilnya peluang untuk 

mengembangkannya, sehingga keberadaan koperasi saat ini perlu 

dipertanyakan.Dengan demikian diperlukan perhatian yang serius dari 

pemerintah dan pihak terkit agar perekonomian masyarakat dapat maju.   Secara 

umum perkembangan kondisi perekonomian mengarah kepada: terjadinya 

persaingan dani terjadinya konflk ideologi dan politik kearah persaingan perd 

aagangan , investasi dan informasi, dari keseimbangan kekuatan kearah 

keseimbangan kepentingan.    Sampai saat ini kopersai belum mampu 

menjadikan dirinya berfungsi sebagaimana mestinya.  

           D.    Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

Secara ideal koperasi memiliki peranan yang cukup membantu 

perekonomian masyarakat,dimana koperasi  di Indinesia  ulai dari zaman 

penjajahan  hingga sekarang telah membuktikan dirinya sebagai alat perjuangan 

rakyat Indoesia. Pada masa sekarang koperasi sebenarnya sangat besar 

peranannya, bukan hanya di bidang perekonomian saja, tetapi lebih dari pada itu 

koperasi menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Sistem ekonomi kerakyatan memiliki cirri-ciri  yakni peranan vital Negara 

(pemerintah) seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2 , 
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dimana Negara memainkan peranan yang sangat penting dalam system ekonomi 

kerakyatan. Peranan Negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda 

perekonomian. Namun melalui pendirian Badan-Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting 

bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat 

secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai  kegiatan ekonomi tersebut
5
.  

Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran rakyat senantiasa lebih 

diutamakan daripada kemakmuran orang seorang,. 

Dalam rangka pemerataan penuasaan faktor produksi  dalam pasal 33 

seperti di atas dimana penyelenggaraan pasar dan koperasai dalam system 

ekonomi kerakyatan harus dilakuan dengan terus menerusmelakukan penataan 

kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan model atau factor-

faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat.  

 Koperasi sebagai soko guru perekonomian dimana keikut sertaan anggota 

masyarakat dalam memiliki factor-faktor produksi yang menyebabkan koperasi 

dikatakan sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan system ekonomi 

kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi  dengan perusahaan 

terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang 

mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi 

untuk turut menjadi anggota koperasi, yakni pola hubungan kemitraan  yaitu 

bukan hubungan buruh dengan majikannya.              

 Peranan kopasi dalam menigkatkan produksi mewujudkan pendapatan 

yang adil dan kemakmuran yang merata. Secara kenyataan bahwa  masyarakat  

dari dulu hingga sekarang merupakan masyarakat yang mampu berproduksi,, 

tetapi secara kenyataan pula  hanya sebahagian kecil saja  yang mampu 

mengembangkan produksinya. Sedang yang lain sulit mengembangkan usaha 

produksinya dan tetap hidup di bawah garis  kemiskinan . Hal ini dikarenaka 

modal yang dimiliki  sangat terbatas, usahanya hanya  ditujukan untuk 

menanggulangi kesulitan hidup keluarganya saja. 

 Koperasi sebagai wahana kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, 

sebenanrnya sangat tertinggal di belakang dibandingkan dengan konglomerat 

dalam banyak usaha maupun menikmati hasil-hasil pembangunan.Konsep yang 

mengatakan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai merosotnya harkat dan 

martabat kehidupan social ekonomi masyarakat , lalu peran koperasi dalam 

                                                           
5
 . Soni Sumarsono, Menajemen Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: Graha Ilmu, 2003), 
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penanggulangan  masalah dapat dikatakan masih marjinal. Dengan kata lain 

operasi masih lemah kemampuannya dalam memperbaiki atau meningkatkan 

harkat dan martabat masyarakat apisan bawah. 

 Jadi peran koperasi antara lain : 

a. Membangun  dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

b. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

c. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

mausia dan masyarakat. 

d. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan 

dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya.  

e. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
6
. 

f. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi 

para pelajar bangsa
7
.    

Melihat perinsip koperasi di atas, maka konsep-konsep koperasai 

tersebut tidak jauh berbeda dengan tjuan yang ada pada system ekonomi 

syaraiah, yakni menuju kesejahteraan yang berkeadilan.  

  Namun dalam Islam, menurut Yusuf Qardhowi keadilan yang dimaksud 

bukanlah pemertaan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antara individu 

dengan msyarakat lainnya. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa 

pembagian laba atau sisa hasil usaha harus merefleksikan kontribisi yag diberikan 

kepada koperasi oleh anggota bukan hanya sekedar modal tetapi juga berupa 

modal keahlian, waktu, kemampuan menajemen , good will dan kontrak usaha. 

Kerugian usaha juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan 

tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut
8
.    

 Mengenai keanggotaan koperasi yakni bersifat terbuka dan sukarela. 

Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis 

koperasinya. Keanggotaan koperasi tidak membedakan suku, derajat maupun 

agama. Sukarela artinya keanggo taan koperasi tidak atas paksaan. Setiap 

                                                           
6
 . Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, (Jakarta:Pt.Rineka Cipta, 

1995),hlm163 
7
 . Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992. Op .cit. 

8
 . Drs. H. Ahmad Wardi Mushlic , Fiqh Muamalat, Amzah, Jakarta, 2000: 54.   
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anggota mempunyai hak dan kewajiban yag sama . Sesuai dengan pengertian 

koperasibahwa koperasi merupakan kegiatn ekonomi yang berazaskan 

kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
9
.                                                 

            E.  Rintangan –Rintangan Mental Pembangunan Koperasi di Indonesia. 

1. Dilihat dari Sejarah Koperasi. 

Perkembangan koperasi sebagai alat untuk meningkatkan taraf 

kehidupan melalui tiga tahapan yakni mulai dari zaman penjajahan Belanda, 

zaman Jepang, zaman Kemerdekaan
10

.   Pada saat penjajahan  Belanda  perku 

mpulan koperasi didirikan oleh pemerintah Belanda, namun secara tidak 

langsung mendapat rintangan dari pihak Belanda yang tidak menginginkan rakyat 

Indonesia berkoperasi. Untuk menutup politik rintangan tersebut, maka 

pemerintah mendirikan Algemene Bank, rumah gadai, Bank Desa, Lumbung, 

gunanya sebagai pengganti Bank penolong simpanan dan kredit petani. 

Pegawai Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan mulai 

memberikan pertolongan dan penerangan tentang koperasi, demikian juga 

anjuran untuk menolong orang-orang yang mau mendirikan koperasi. Tetapi 

sayangnya propaganda petunjuk dan bagaimana cara memimpin serta mengelola 

koperasi tidak diberikan.Banyak tokoh yang mencoba mendirikan koperasi, 

tetapi pada umumnya koperasi yang dibukanya tidak berhasil, seperti Budi 

Utomo mencoba memajukan koperasi rumah tangga, akan tetapi hasilnya tidak 

memuaskan, karena masyarakat kurang paham tentang tujuan dan kegunaan 

koperasi. Demikian juga Organisasi Serikat Dagang Islam yng menjadi syerikat 

Islam, mempropogandakan cita-cita untuk membuat toko koperasi, akan tetapi 

usaha tersebut kurang berhasil, karena sosialisasi kepada masyarakt tidak  

dilaksanakn. Dengan demikian pada saat ini keinginan masyarakat terhadap 

koperasi makin kurang, sebab tidak puas pada koperasi yang dijalankan karena 

tidak terdaftar dan  dianggap liar. 

Demikian halnya pad masa Jepang, dimana pada masa ini koperasi tidak 

mengalami perkembangan, tetapi justru mengalam kehancuran. Berdasarkan 

Undang-Undang 23 pasal 2   pemerinth militer Jepang yang menyatakan bahwa 

orang yang hendak mendirikan perkumpulan atau persidangan harus mendapat 

izin dari pembesar setempat. Pada zaman ini pemerintah jepang membentk 
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10
 Afrinal Chaniago, ibid,142. 
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Kimiai yang bergerak dibidang penyaluran barang-barang kebutuhan rakyat yang 

sudah mulai sulit keadaannya, sehingga masyarakat tertarik. Kimiai 

dipropogandakan sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi,  tapi ternyata hanya 

merupakan alat untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan 

pemeritah Jepang, hal ini membuat semangat  rakyat Indonesia  berkoperasi 

menurun. 

Kemudian pada zaman Kemerdekaan, dimana fungsi koperasi pada saat 

ini mengarah kepada pendistribusian barang-barang kebutuhan sehari- hari 

dibawah kementrian kemakmuran, namun usaha tersebut tidak lancar. Dan pada 

tahun 1984 pemerintah membentuk KUD di desa-desa, bahkan sampai sekarang 

koperasi masyarakat masih belum dapat mewujudkan kesejahteraan bagi 

anggotanya. Bahkan pada masa orde baru koperasi  dijadikan sebagai ajang 

politik untuk memenangkan calon partai yang kuat untuk menjadi pemimpin di 

Negara ini, dan yang lebih memprihatinkan lagi pada saat setelah reformasi maka 

kepada masyarakat yang memiliki kelompok usaha tani,  diberikan dana bantuan 

dari koperasi pusat secara cuma-cuma.     

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, sejak tahun 1998 pemerntah 

pusat telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada daerah, kecuali 

urusan agama, pertahanan, keuangan luar negeri dan kehakiman, sebagaimana 

telah tercantum di dalam Unidang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan 

adalah pemberdayaan koperasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak 

ekonomi rakyat di daerah. Sebagai perwujudan dan kepedulian terhadap 

perkembanga dan pembinaan koperasi, dimana pemerintah terus berupaya 

untukn merumusksn kebijakan yang tepat dan dapat dengan diharapkan seiring 

dengan era otonomi  yang terus digulirkankan. Langkah nyata yang saat ini 

sedang diupayakan pemerinlah  adalah pengembangan koperasi yang mampu 

meningkatkan nilai tambahan penyerapan tenaga kerja dan 

kemandirian.Langkah inii memiliki beberapa keungulan antara lain lebih 

fokusnya kebijaakan yang diambil, dan lebih terarahnya distribusi informasi, seta 

tingkat kompetisi dan efisensi yang tinggi.   

2.  Koperasi Belum Mampu Menjadi  Soko Guru Perekonomian di Indonesia. 

Makna dari istilah rperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Namun koperasi sebagai soko guru perekonomian ang 

dapat diatikan bahwa koperai sebagai pilr atau penyangga utama atau tulang 

punggung perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan 
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sebagai pilar utama dalam system  perekonomian nasional. Keberdayaannyapun 

diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya di era globalisasi dan era 

reformasi ini, maka keberadaanya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada 

yang mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi dan apakah masih sesuai 

sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang 

per orang dalam satu umpulan, bukannya jumlah modal yang distor seperti 

badan usaha lainnya. Padahal koperasi diharapkan menjadi soko guru 

perekonomian nasional. 

Tampaknya pembinaan koperasi saat ini belum banyak membawa 

perubahan dan masih terobsesi kepada pembinaan pola lama dengan 

menekankan kegiatan usaha tanpa didukung oleh SDM yang kuat dan 

kelembagaan yang solid, upaya pembinaan terasa setengah hati, akibatnya 

kegiatan koperasi seperti samar-samar keberadaannya, tidak ada lagi koperasi 

yang tumbuh bahkan ada koperasi dulu besar maka semakin surut 

keberadaanya. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab koperasi 

berjalan semakin samar atau tidak terlalu terdengar lagi keberadaanya. 

Perbedaan kualitas SDM nya yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan, 

dimana di perkotaan lebih diutamakan pada koperasi distribusi, disamping itu 

juga koperasi produksi, sementara di pedesaan pembinaannya memerlukan 

perlakuan khusus jika dibandingkan dengan kota, jadi utamakan di pedesaan 

dikembangkan koperasi produksi disamping memberikan lapangan pekerjaan 

dapat pula mencegah urbanisasi 11     

3. Pembinaan Koperasi oleh Pemerintah  Belum Serius 

  Dalam  membangun demokrasi ekonomi melalui koperasi belum 

maksimal, dimana Pada pasal 33 pokok-pokok pikiran Bangsa Indonesia 

mengenai demokrasi ekonomi , disini tercermin hakikat demokrasi yaitu dari 

rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi , harus 

diperhitungkan dan dimanfaatkan  kelembagaan- kelembagaan atau institusi 

ekonomi dan politik, dan harus sekuat mungkin mengarahkannya kea arah yang 

dikehendaki. Dengan demikian dapat dihindari hambatan institusional, yang 

menyebabkan tidak berfungsinya institusi yang ada, yang pada kondisi yang 

relatif sama atau dapat diperbandingkan dengan institusi di tempat atau di 

Negara lain ternyata dapat berfiungsi dengan baik. 
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 . Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi, ( Jakarta: Grasindo,1992),hlm.93. 
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      Penghapusan praktek-praktek monopoli dan oligopoly yang merugikan 

masyarakat. Sampai saat ini masalah monopoli dan oligopoly ini belum ditangani 

dengan baik, sehingga iklim usaha secara umum belum mendukung 

pembangunan perekonomian yang tangguh. Upaya untuk membuat struktur 

ekonomi lebih seimbang dengan jumlah  pengusaha menengah yang tangguh  

semakin banyak jumlahnya.  Pemberdayaan eknomi lemah, khususnya usaha 

berskala kecil dan koperasi , termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk 

meningkatkan hubungan kemitraan  yang saling menguntungkan antar berbagai 

skala usaha masih selalu terlaksana.  Dalam hal ini Ninink Widayanti mengatakan 

bahwa peran pemerintah soyogianya diarahkan pada upaya pembinaan lembaga  

pencetak kader sumber daya manusia koperasi, bukan pada praktek usaha 

koperasi. Karena hal  yang terakhir akan lebih banyak  menciptakan 

ketergantungan permanen, sedangkan yang pertama akan menjamin 

kesinambungan pembangunan koperasi sebagai  wujud demokrasi ekonomi
12

.         
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URGENSI MANAJEMEN DAKWAH  

DALAM  MEMBENTUK DA’I PROFESIONAL 
Oleh:  

Hasbi Anshori Hasibuan, S.HI, M.M 

 

Abstract 

Dakwah adalah kegiatan penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dalam 

berbagai cara yang bijaksana untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam kehidupan. Berbagai cara dilakukan agar dakwah yang disampaikan 

kepada  umat. Untuk itu sangat diperlukan strategi yang ampuh demi 

tercapainya tujuan dakwah dimaksud. Ilmu manajemen adalah salah satu ilmu 

dan seni untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Tulisan ini 

menyajikan strategi menejemen dakwah yang bisa digunakan untuk mencapai 

tujuan dakwah yang maksimal yang bisa direalisasikan oleh da͛i profesional. 

 

Da’wa is any activity of delivering the teachings of Islam to others in a 

variety of ways wise to understand and practice the teachings of 

Islam in the field of life. Various ways done so that da'wah can be 

delivered to maudu 'then the necessary science that deliver maximum 

propaganda that is "management science". management is a science 

and an art to achieve a predetermined of goal. In this paper also 

presents a method of propaganda used to facilitate maximum 

propaganda purposes can be realized and professional preachers will 

be created. 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada zaman sekarang dibidang keagamaan terasa semakin dangkal akidah 

dan menurunnya pemahaman, pengamalan ajaran Islam oleh para penganutnya 

terutama dikalangan generasi muda. Akibatnya, tantangan yang dihadapi umat 

Islam pada saat ini menjadi semakin kompleks disebabkan perubahan dunia 

berlangsung sangat cepat, bila dibandingkan dengan perubahan pada abad-abad 

sebelumnya. Perubahan demi perubahan tersebut menuntut kemampuan umat 

Islam untuk tetap eksis dan bertahan dengan kekuatan yang handal, sehingga 

tidak terlepas dari nilai-nilai dasar agama. Ayat yang pertama kali diturunkan 

menyangkut perintah untuk membaca dan menulis Q.S Al-͚alaƋ (ϭ-5): 

 

)     ϰ) بΎِلϡَϠϘَِْْ عϡ͉Ϡََْ الذϯ (ϱِ͉) الْْكَْرϭَ  ْϡَرَبϙَْ͊ اقْرَأْْ) Ϯ) عϕَϠَْ  مِنْْ الْْنِْسΎَنَْ خϭ (َْϕَϠَ) خϕَϠََْ الذϱِ͉ رَبϙَْ͋ بΎِسϡِْْ اقْرَأْْ    
                         َْϡ͉Ϡَنَْ عΎَالْْنِْس Ύَم ْْϡَل ْْϡَϠْيَع (ϱ(  

Artinya: Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan(1) Dia 

Menciptakan manusia dari sekumpal darah(2) Bacalah dan Tuhan mu yang maha 
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pemurah(3) yang mengajar manusia dengan perantara kalam(4) Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1 

 

Membaca dan menulis adalah alat utama untuk mencari, memahami dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membaca dan menulis 

berarti mengamati, meneliti dan menganalisis gejala alam yang merupakan 

langkah utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebagaimana hadis Nabi SAW: Siapa yang menghendakai dunia, maka dia harus 

mengusai ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat, maka dia harus mengusai ilmu. 

Dan barang siapa yang hendak mengusai kedua-duanya, harus mengusai dengan 

ilmu. ((HR. Turmudzi)) 

 

Dalam Al-quran Allah berfirmanQ.S Al-Mujadalah (11):
 

ϡْْ آمَن ϭا الذِ͉ينَْ ا͉للّ ْ يَرْفَعِْ  دَرَجΕΎَْ  الْعϡϠَِْْ أ ϭت ϭا ϭَالذِ͉ينَْ مِنْك 
Artinya: Allah meniggikan derajat orang yang berilmu di antara kamu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
2 

 

Begitu diutamakan dan dihargai ilmu pengetahuan dalam Islam, karena 

ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang penting dan sangat menentukan 

dalam mencapai kesejahteraaan manusia.  

Pada zaman keemasan Islam dahulu dipelopori perkembangannya oleh 

umat Islam, dan salah satu metode pengemabangan ilmu pengetahuan itu 

adalah ŵelalui ͞dakǁah͟ ďaik dakǁah bil lisan, dakwah bil kitabah, maupun 

dakwah bil hal. Alangkah baiknya para pemimpin dan mujahid-mujahid dakwah 

masa kini kembali menggelorakan semangat dakwah itu dengan menata dan 

mengatur secara professional. Instansi-instansi dakwah yang merupakan tulang 

punggung sekaligus pilar penyanggah kekuatan Islam masa depan, harus 

terorganisir dan dimanajemen dengan baik. Sehingga urgensi manajemen dalam 

dakwah menjadi takterelakkan, agar dakwah yang dilakukan secara individual 

dan kelompok baik melalui perkataan, tulisan, lembaga dan berbagai aktivitas 

sehari-hari menjadi efektif dan sesuai dengan tujuan dakwah Islam. Sebagaimana 

Metode yang dilakukan oleh  Rasullah dalam berdakwah pada mulanya adalah 

pendekatan individu, yaitu dengan mengumpulkan kaum karib kerabatnya. 

Namun kemudian berkembang memulai pendekatan kolektif. Beliau 

melaksanakan dakwahnya dengan mengajak kaum muslimin kepada tauhid 

secara lebih terbuka. 

                                                           
1
DB Mirchandani Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: lautan lestarti, 2010) hlm. 597 

2
Ibid., hlm. 543. 
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Tantangan dakwah yang kita hadapi sekarang ternyata berkembang, 

terutama dalam kegiatan masyarakat modern seperti berbagai bentuk hiburan, 

kepariwisataan, dan seni, dalam arti luas telah menimbulkan kerawanan-

kerawanan moral dan etika.. Oleh sebab itu kita dakwah harus di desain dengan 

menggunakan manajemen. 

 

B. PENGERTIAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN 

Kata-kata organisasi sudah sering kita dengar bahkan sudah lama, karena 

dalam pemahaman kita sehari-hari organisasi disamakan dengan persatuan dan 

perserikatan.  Untuk mendapat kan pengertian yang luas, secara variatif kami 

kutipkan beberapa pendapat sebgai berikut.  

1. Organisasi adalah suatu pekerjaan membagi tugas mendelegasi otoritas dan 

menetapkan aktifitas yang hendak dilakukan manajer pada seluruh hirarki 

organisasi.
3
 

2. Syamsir Torang, organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses 

(pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana 

tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama.
4
 

3. H. malayu S.P Hasibuan organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal 

dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu.
5
 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa secara umum organisasi 

dapat dilihat dari dua sudut, yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi 

dalaŵ aƌti diŶaŵis. ͞OƌgaŶisasi dalaŵ aƌti statis ďeƌaƌti ŵelihat oƌgaŶisasi 
sebagai sesuatu yang tidak bergerak/organisasi sebagai wadah, jaringan dari 

hubungan kerja, saluran hirarki jabatan. Organisasi dalam arti dinamis berarti 

ŵeŵaŶdaŶg oƌgaŶisasi seďagai suatu oƌgaŶ yaŶg hidup͟6
. Sekurang-kurangnya 

ada lima yang harus ada pada setiap organisasi yang bersifat dinamis yaitu  

1. Perumusan tujuan 

Organisasi yang dinamis harus mempunyai rumusan tujuan yang jelas, 

tegas, dan dapat dipahami oleh siapa saja dalam tafsiran yang sama. 

2. Pembagian pekerjaan dan tanggung jawab 

Organisasi yang akan tampak dinamis bila pembagian pekerjaan dan 

tanggung jawab dapat terlaksana secara efektif, adil, dan merata. 

                                                           
3
 Ig. Wursanto, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: c.v Andi Offset, 2003), hlm. 42. 

4
 Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen, (Bandung: CV.ALFABETA, 2013)., hlm. 25. 

5
 H. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2013), hlm. 5. 
6
 H.B. Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Putra, 2011), hlm. 75 
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3. Pendelegasian wewenang 

Seseorang yang diserahi tugas untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan 

harus bertanggung jawab. Namun tanggungjawab tersebut hanya dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bila kepadanya diberikan wewenang 

atau kekuasaan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan fungsinya. 

4. Rentangan kekuasaan 

Seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang dituntut untuk 

bertanggungjawab, hendaklah diberikan rentangan kekuasaan yang logis.  

5. Tingkat-tingkat pengawasan 

Agar organisasi dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sukse, 

hendaklah menyederhanakan birokrasi. 

Istilah manajemen sering didekatkan dengan istilah administrasi, karena 

memang antara manajemen dengan administrasi mempunyai lahan yang sama 

dan hanya berbeda dengan pembagian tugasnya. Menurut para ahli, pengertian 

manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1. RB. Khotiď pahlaǁaŶ kaƌyo ͞Manajemen adalah kemampuan atau 

keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
7 

2. Buhari Zainun  

͞Manajemen adalah penggunaan efektif daripada sumber-sumber tenaga 

manusia serta bahan-bahan material lainya dalam rangka mencapai tujuan 

yaŶg telah diteŶtukaŶ itu͟8 

3. H.B. Siswanto, manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan 

guna mencapai tujuan.
9 

Dari beberapa definisi tersebut dapat di  simpulkan bahwa pada 

hakikatnya yang dimaksud dengan manajemen itu adalah kemampuan dan 

keterampilan seseorang untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola serta 

mengawasi jalannya suatu kegiatan atau program dalam organisasi, sehingga 

secara optimal dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat waktu. 

 Manajemen organisasi yang baik dalam penerapannya harus diikuti 

dengan beberapa prinsip yang dapat mendukung keberhasilan organisasi yang 

optimal, sehingga mencapai kualitas manajemen yang ditandai dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

                                                           
7
 RB. Khotib Pahlawan Karyo, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Amza, 2007),  hlm. 17. 

8
 Ibib., hlm. 17 

9
 H.B. Siswanto, Op. Cit., hlm. 7. 
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a. Perencanaan yang mantap 

b. Pelaksanaan yang tepat 

c. Pengawasan yang ketat 

 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Manajemen Dakwah  

DitiŶjau daƌi segi Bahasa ͞da͛ǁah͟ ďeƌaƌti: paŶggilaŶ, seƌuaŶ ajakaŶ. 
Bentuk perkataan tersebut dalam Bahasa arab disebut masdhar. Sedangkan 

ďeŶtuk kata keƌja (fi͛il( Ŷya adalah ďeƌaƌti: ŵeŵaŶggil, ŵeŶyeƌu atau ŵeŶgajak 
(da͛a, yadh͛u, da͛ataŶ(. OƌaŶg yaŶg ďeƌdakǁah ďiasaŶya diseďut deŶgaŶ da͛I daŶ 
orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan 

ŵad͛u.10
 Dakwah secara umum didefenisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan 

yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan, bagaimana seharusnya  menarik 

perhatian manusia untuk menganut, menyetujui dan melaksanakan pekerjaan 

yang tertentu. 

Untuk mendapatkan pengertian dakwah yang lebih lengkap, berikut 

beberapa kutipan pendapat, antara lain: 

1. M. Quƌaish Shihaď (ϭϵϵϲ( ͞dakǁah adalah seƌuaŶ atau ajakaŶ kepada 

keinsafan, atau mengubah situasi supaya lebih baik dan sempurna, baik 

terhadap pribadi maupun masyarkat.
11

 

2. H.S.M. NasaƌuddiŶ ͞dakǁah adalah setiap usaha atau aktiǀitas deŶgaŶ lisaŶ 
atau tulisan dan lainya, yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil 

manusia lainya untuk beriman kepada Allah Swt sesuai dengan garis-garis 

aqidah dan syariat serta akhlak Islamiyah.
12

 

3. Syekh Ali Makhfuz dakwah adalah mendorong manusia agar memperbuat 

kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan 

melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat 

kebahagian di dunia dan di akhirat.
13

 

Dari beberapa pengetian tersebut, dapat dipahami bahwa secara garis 

besarnya ruang lingkup kegiatan dakwah dapat dikelompokkan menjadi dua hal. 

1. Memberikan bimbingan kearah pembinaan yang bersipat aqidah, ibadah, 

akhlak, dan muamalah seperti tuntunan tauhid, sholat, puasa, zakat, haji, dan 

pengetahuan agama dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT secara pertikal, serta hubungan antara sesama 

                                                           
10

 Wahidin Saputra, M.A., Pengantar Ilmu Dakawah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1. 
11

 RB. Khotib pahlawan karyo, Op. Cit., hlm. 26. 
12

 H.S.M. Nasaruddin, Teori daŶ Praktek Da’wah Islaŵiya, (Jakarta: Firma Dara), hlm. 11. 
13

 Wahidin Saputra, Op. Cit. hlm. 2 
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manusia  dan alam sekitar, guna memperoleh kebahagian hidup di dunia dan 

akhirat secara horizontal. 

2. Memberikan bimbingan kearah pembinaan yang bersipat amaliyah yang 

meliputi bidang-bidang ekonomi, pendidikan, rumah tangga, sosia, 

kesehatan, budaya, dan politik serta hubungan bilateral, dan sebagainya 

dalam rangka meningkatkan  

kehidupan yang layak guna memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat 

yang diridhoi Allah SWT. 

 

D. Hukum Dakwah  

Secara universal kewajiban berdakwah  menjadi tanggungjawab seluruh 

kaum muslimin dan muslimat dimana pun mereka berada. Akan tetapi, agar lebih 

dapat mencapai sasaran secara maksimal, perananan organisasi atau lembaga 

yang memikirkan bagaimana sistem dan metode dakwah yang lebih baik sangat 

diutamakan. Firman Allah (Q.S. Ali Imran (3):104). Melihat dasar-dasar yang ada 

dalaŵ AlƋuƌ͛aŶ daŶ Hadist-hadist Rasulullah, hukum berdakwah termasuk dalam 

peŶgeƌtiaŶ ͞bertabliqh ͞ adalah ͞ wajib͟.  
Kalimat dakwah sifatnya lebih luas dan menyeluruh yakni segala aktivitas yang 

bernafas seruan dan ajakan. Sedangkan bila dilihat secara khusus dari kata 

tabligh maka kewajiban tersebut menjadi tugas bagi setiap pribadi muslim, baik 

laki-laki maupun perempuan. Kewajiban berdakwah yang afdhal  itu adalah 

secara terorganisir dengan manajemen yang baik seperti dijelaskan Allah dalam 

AlƋuƌ͛aŶ suƌah Ali IŵƌaŶ ayat ϭϬϰ daŶ ϭϭϬ: 

 

ϭَ ْْϡلْتَك نْْ ϭنَْ أ مΔْ͉  مِنْك  ϭنَْ الْخَيْرِْ إلϰَِ يَدْع  ϭفِْ ϭَيَ΄مْ ر  نْكَرِْ عَنِْ ϭَيَنϭْϬَْنَْ بΎِلْمَعْر  ϭَ  ْϡأ ϭلئϙََِْ الْم  ϭنَْ ه  Ϡϔِْح              الْم 

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu suatu umat yang menyeru kepada 

kebaikan dan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar 

dan itulah mereka yang mendapat kemenangan (Q.S Ali Imran ayat 104)
14

 
 

ْْϡ نْت ϭنَْ سِْلϠِنΎ͉ أ خْرِجΕَْْ أ مΔْ͉  خَيْرَْ ك  ϭفِْ تَ΄مْ ر  نْكَرِْ عَنِْ ϭَتَنϭْϬَْنَْ بΎِلْمَعْر  مِن ϭنَْ الْم  ْ̈́  أهَْلْ  آَمَنَْ ϭَلϭَْْ بΎِللِّْ͉ ϭَت 
ِْΏΎَنَْ الْكِتΎَخَيْرًا لَك ْْϡ Ϭَل  ْϡ Ϭْنَْ مِنϭ مِن ْ̈́ ϡْ  الْم  ه                                                                الΎϔَْسϭ Ϙِنَْ ϭَأكَْثَر 

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman 

kepada allah.  (Q.S Ali Imran ayat 110)
15

 

Kemudian ditegaskan oleh hadist Rasulullah: 

                                                           
14

 Tim Lestari Books,  Al-Qur’aŶul Kariŵ DeŶgaŶ Tajwid Blok Warna Disertai Terjemahan 

Perkata, (Jakarta:Lestari Books, 2010),   hlm. 89. 
15

 Ibid., hlm. 90. 
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   ًْΔَآي ْْϭَلϭَ ϰ͋ا عَنϭ  ͟,Artinya: ͞SaŵpaikaŶ dari ku walaupuŶ sepotoŶg ayat بϠَغ͋ 

(Riwayat al-Bukhari, Tirmidhi, Ahmad dan Ibn Hibban) 

Dengan demikian dilihat dari segi hukumnya adalah termasuk berdosa 

jika seseorang yang telah mengaku muslim atau muslimah (baligh), tetapi enggan 

melaksanakan dakwah. Karena hukum berdakwah itu adalah wajib bagi setiap 

pribadi muslim, maka wajib pula setiap kita membekali diri dengan berbagai 

potensi agar dapat berdakwah dengan baik sesuai dengan profesi masing-

masing. Yang dimaksud dengan dakwah disini apa saja yang dilakukan oleh 

seseorang yang dapat menjadi contoh teladan bagi orang lain dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan dorongan kepada orang lain 

untuk melaksanakan amar makaruf nahi mungkar. Dengan demikian dapat 

dipahami, seluruh aktifitas pribadi muslim itu harus dijadikan bernilai dakwah, 

seperti berbicara, berpakaian, berumah tangga, mencari nafkah, sebagai 

pemimpin, penguasa, dan lain sebagainya. 

Secara umum tujuan dan kegunaan manajemen dakwah adalah untuk 

menuntun dan memberikan arah agar pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan 

secara professional. Artinya, dakwah harus dapat di kemas dan dirancang 

sedemikian rupa, sehingga gerak dakwah merupakan upaya nyata yang sejuk dan 

menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas aqidah dan spiritual, 

sekaligus kauliatas kehidupan, ekonomi, budaya, dan politik umat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara. 

Jadi, pada hakikatnya tujuan manajemen dakwah disamping memberikan 

arah, juga dimaksudkan agar pelaksanaan dakwah tidak lagi berjalan secara 

konvesional seperti tabligh dalam bentuk pengajian dengan tatap muka tanpa 

pendalaman materi, tidak ada kurikulum, jauh interaksi yang idealogis dan sulit 

mengevaluasi keberhasilannya. Meskipun disadari bahwa kita tidak boleh 

menafikan bagaimana positif kegiatan tabligh untuk membentuk opini 

masyarakat dalam menyikapi ajaran Islam pada kurun waktu tertentu, terutama 

pada lapisan menengah kebawah. Akan tetapi, agaknya metode itu tidak 

mungkin lagi dipertahankan seluruhnya kecuali untuk hal-hal yang bersifat 

imformatif dan bersifat massal, karena dalam konteks kekinian sudah semakin 

tidak digemari terutama oleh generasi muda dan kaum intelektual. 

Kegunaan dari manajemen dakwah tersebut dapat dilihat dari penerapan 

empat fungsi manajemen sebagai berikut. 

1. Fungsi planning (perencanaan) 

2. Fungsi organizing (pengorganisasian)  

3. Fungsi Actuating (penggerakan) 
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4. Fungsi controlling (pengawasan) 

Prinsip-Prinsip Dasar Organisasi dan Manajemen Dakwah 

Prinsip-prinsip dasar yang perlu ada pada setiap organisasi dakwah, antara lain 

sebagai berikut: 

 

1. Prinsip konsolidasi  

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap organisasi dakwah harus 

selalu dalam keadaan mantap dan stabil jauh dari konflik, dan terhindar dari 

perpecahan, baik lahiria maupun batinia. Sebagaimana firman Allah dalam Q. 

Ali Imran : 103. artinya: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikamat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-

musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang  bersaudara, dan kamu telah berada ditepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah 

menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk.
16

 
 

2. Prinsip koordinasi 
 

Prinsip ini berarti organisasi dakwah harus mampu memperlihatkan 

kesatuan gerak dalam satu komando. Keterlibatan dan keteraturan 

merupakan ciri khasnya, karena prinsip koordinasi mengisaratkan betapa pun 

banyaknya pembagian kelompok kerja dan jauhnya rentang kendali dalam 

medan yang luas, namun denyut nadinya tetap satu dan senafas. Sebagai 

mana  QS. Ash-Shaff:14. Artinya,  hai-hai orang yang beriman, jadilah kamu 

penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah 

berkata kepada pengikut-peŶgikutŶya yaŶg setia: ͞siapa yaŶg akaŶ ŵeŶjadi 
penolong-peŶoloŶgku ;uŶtuk ŵeŶegakkaŶ agaŵaͿ Allah?͟ peŶgikut-pengikut 

yaŶg setia itu ďerkata: ͞kaŵilah peŶoloŶg-penolong agama Allah.
17

 

  

3. Prinsif tajdid 

Prinsip ini memberi pesan bahwa organisasi dakwah harus selalu 

tampil prima dan energik dan inovatif. Personal-personalnya harus cerdas 

dan pintar membaca kemajuan zaman, pembaharuan yang dilaksanakan 

dengan kreatifitas tinggi dan menyentuh dalam berbagai bidang senantiasa 

menjadi jati dirinya. Tapi semuanya itu  tetap dalam konteks perpaduan 

iman, ilmu, dan amal. QS. Al- Mujadalah (11). Artinya, hai orang-orang 
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 ibid hlm. 63. 
17

 ibid., hlm. 552. 
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ďeriŵaŶ, apaďila dikatakaŶ kepadaŵu: ͞ďerlapaŶg-lapaŶglah dalaŵ ŵajlis͟, 
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.Dan 

apaďila dikatakaŶ: ͞ďerdirilah kaŵu, ŵaka ďerdirilah, ŶisĐaya Allah akaŶ 
meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.
18 

 

4. Prinsip ijtihad 

Ijtihad merupakan aktivitas akademik dan intelektual yang hanya bisa 

dilakukan oleh para ulama dan cendikiawan muslim. Prinsip ini melahirkan 

dalam arti menyeluruh melalui pendaya gunaan nalar, rasio, dan logika, yang 

memadai dalam mencari inter restasi baru bagi isi kandungan Alquran dan 

Assunah. Ijtihad dalam pengertian sesungguhnya adalah mencari berbagai 

terobosan hukum sebagai jalan keluar untuk mencapai tujuan, sehingga 

ijtihad mampu memberikan jawaban terhadap bermacam persoalan 

kehidupan umat dari berbagi dimensi, baik politik, sosial ekonomi. (QS. Al-

Ankabut : 69) Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridhoan) kan, benar-benar akan ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan 

kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang baik.
19

 

 

5. Prinsip pendanaan dan kaderisasi 

Prinsip ini mengingatkan bahwa setiap oraganisasi dakwah harus 

berusaha mendapatkan dukungan dana yang realistik dan diusahakan secara 

mandiri dari sumber-sumber yang halal dan tidak mengikat. Disamping itu, 

organisasi dakwah dengan manajemen yang baik juga harus menyiapkan 

kader yang andal dan prefesional, sehingga tidak terjadi kevakuman gerak 

dari waktu ke waktu. Kader yang dimaksudkan harus terdiri dari tenaga-

tenaga yang beriman dan bertakw, berilmu, berakhlak, dan bermental jihad. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma͛aƌij : Ϯϰ daŶ QS. Al-Fath : 29. 

 

6. Prinsip komunikasi 

Prinsip ini memberikan arah bahwa setiap organisasi dakwah, 

pengelolaanya harus komunikatif dan fersuasif, karena dakwah sifatnya 

mengajak bukan mengejek, dakwah itu harus sejuk dan memikat. Meskipun 

esiensi dakwah menyampaikan kebenaran itu kadangkala keras dan pahit, 

namun dalam penyampaiannya tetap dituntut bijaksana dan bahasa 

                                                           
18

 ibid., hlm. 543. 
19

 ibid., hlm. 404. 
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komunikasi yang mengena, sehingga betapun pahitnya, umat tidak antipati. 

Firman Allah QS. Az-Zumar: 18. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu 

mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah yang telah diberi 

Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
20 

7. Prinsip penelitian dan pengembangan 

Kompleksitas permasalahan umat harus menjadi kajian dakwah yang 

mendalam, karena dakwah akan gagal bila saja sudut pandang hanya 

terpusat pada satu sisi saja, sementara komunitas masyarakat lainya 

terabaikan. Atas dasar hal tersebut Rasullah dalam berdakwah senantiasa 

berupaya mendatangi kantong-kantong masyarakat dalam berbagai bidang 

status dan kedudukan baik kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata. 

sehingga sering ditemui kekeliruan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Untuk 

itu pelatihan untuk para pelaku dan pengelola dakwah guna meningkatkan  
 

8. Prinsip sabar dan istiqomah  

Bersaing dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

imformasi, sering membuat dakwah menemui jalan buntu bahkan 

melelahkan. Kelelahan tanpa disadari dapat menghilangkan kesabaran nilai-

nilai istiqomah. Di saat ini seperti itulah prinsip sabar dan istiqomah parlu 

disegarkan untuk diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan dakwah. Nilai-

nilai sabar dan istiqomah yang digerakkan dengan landasan iman dan taqwa 

dapat melahirkan semangat dan potensi rohaniyah yang dijadikan dakwah 

sebagai kebutuhan umat. QS. Fussilat : 30. Artinya, sesungguhnya orang-

oraŶg yaŶg ŵeŶgatakaŶ: ͞tuhaŶ kaŵi ialah Allah͟ keŵudiaŶ ŵereka 
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka 

;deŶgaŶ ŵeŶgatakaŶͿ:͟ jaŶgaŶlah kaŵu ŵerasa takut daŶ jaŶgaŶlah kaŵu 
merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) sorga yang 

telah dijanjikan Allah kepadamu.
21 

 

Komponen Manajemen Dakwah
 

1. Pelaku dakǁah/da͛i (komunikator) 

Masalah yang menonjol dalam bidang ini adalah tantangan kualitas, 

yaitu kurangnya pendidikan, terbatasnya wawasan ke-islaman, politik, sosial, 

ekonomi, kemasyarakatan dan iptek, disamping kurangnya latihan dan 

pengalaman, kemampuan penalaran dalam rangka ktualitas ajaran Islam dan 

integrasi diri perlu diadakan secara reguler dan harus mendapat perhatian 

                                                           
20

 ibid., hlm. 460 
21

 ibid., hlm. 480. 
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yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Di sisi lain untuk mendukung 

keberhasilan dan legimtimasi pelaku dakwah selaku komunikator, pelaku 

dakwah harus berupaya memiliki dan membina sifat-sifat sebagi berikut. 

a. Harus benar-benar istiqomah dalam keimanannya dan percaya seyakin-

yakinya aka kebenaran agama Islam yang dianutnya untuk kemudian 

diteruskan kepada umat. (QS. Al-Baqarah : 256 dan QS. Al-Juŵu͛ah : ϭϬ-

11) 

b.  Harus menyampaikan dakwahnya dengan lidahnya sendiri. Dia tidak 

boleh menyembunyikan kebenaran apalagi menukar kebenaran tersebut 

dengan nilai harga yang rendah. (QS. Ali Imran 187) 

c. Menyampaikan kesaksian tentang kebenaran itu, tidak saja dengan 

lidahnya, tetapi sejalan dengan perbuatan. ( QS. Al-Baqarah : 44) 

d. Berdakwah secara jujur dan adil terhadap semua golongan dan kelompok 

umat dan tidak terpengaruh dengan penyakit hati, iri, sombong, serakah, 

dan sebagainya. (QS. Al-Maidah : 8 ) Berdakwah dengan niat yang ikhlas 

hanya karena Allah dan mengharap rida-Nya.(QS. Al-baqarah : 265) 

e. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan utama dalam 

segenap kehidupan baik pribadi maupun rumah tangga dan keluarga. ( 

QS. Al-Ahzab : 21) 

f. Mempunyai keberanian moral dalam berdakwah, namun memahami 

batas-batas keimanan yang jelas. (QS. Al-AŶ͛aŵ : ϭϬϴ( 
g. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan umat, sebagai perwujudan 

ukhuwah islamiyah. (QS. Al-Hujarat : 10) 

h. Bersifat terbuka, penuh toleransi, lapang dada dan tidak memaksa. (QS. 

Al-Baqarah : 256) 

i. Tetap berjihad dalam kondisi bagaimanapun, dengan keyakinan bahwa 

Allah akan berpihak kepada yang benar dan memberi petunjuk untuk itu. 

(QS. Al-Juŵa͛ah : ϭϬ-11) 

 

2. Objek dakwah (komunikan/masyarakat) 

Masalah yang dihadapi dalam bidang ini sangat kompleks, antara lain 

hal-hal berikut: 

a. Masalah keimanan dan ketauhidan, yang kurang pendidikan agamanya. 

b. Masalah ekonomi 

c. Masalah sosial yang semakin menonjol. 

d. Masalah budaya yang sekularistik. 

 

3. Materi dakwah (pesan) 
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Pada dasarnya materi dakwah meliputi bidang pengajaran dan 

akhlak. Bidang pengajaran harus menekankan 2(dua) hal. Pertama, pada hal 

keimanan, ketauhidan, sesuai dengan kemampuan daya pikir objek dakwah. 

Kedua, mengenai hukum syara’ seperti wajib, haram, Sunnah, makruh, dan 

mubah. Hukum-hukum tersebut tidak saja diterangkan klasifiksinya, 

melainkan jiga hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Mengenai 

bidang akhlak harus menerangkan batasan-batasan tentang mana akhlak 

yang baik, mulia, dan terpuji serta mana pula yang buruk, hina, dan tercela. 

Apabila sasaran dakwah sudah dikenal, pesan akan lebih mudah disiapkan. 

Materi dakwah dapat dibedakan menurut jenis atau kelompok objek 

dakwah. 

 

4. Metode dakwah  

Daƌi segi Bahasa ŵetode ďeƌasal daƌi dua kata ͞meta͟ (melalui) dan 

͞hodos͟ (jalaŶ, Đaƌa(.22
 Dengan demikian, kita dapat artikan bahwa metode 

adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan arti dakwah menurut pandangan beberapa ahli antara lain,  

1. Syekh Ali Mahfudz, ͟Dakǁah adalah mengajak manusia untuk 

mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka 

berbuat baik dan melarang mereka berbuat jelek agar mereka mendapat 

keďahagiaŶ duŶia daŶ akhiƌat͟.22
 

2. WahidiŶ Saputƌa,͞dakǁah adalah Đaƌa-cara tertentu yang dilakukan oleh 

seoƌaŶg da͛i(koŵuŶikatoƌ( kepada ŵad͛u uŶtuk ŵeŶĐapai tujuaŶ atas 
dasaƌ hikŵah daŶ kasih sayiŶg͟.23

 

Dari pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa, metode Kita 

belum banyak mengembangkan metode dakwah dalam bentuk dialog 

interaktif yang komunikatif, sehingga pengolahan bentuk dakwah hanya 

menyentuh aspek kognitif saja tanpa memperlihatkan aspek-aspek efektif 

dan psikomotoriknya dakwah yang masih dilakukan dalam bentuk penyajian 

yang konvensional tanpa tajuk dan alat bantu mencapai sasaran yang sangat 

minim dan sulit untuk dievaluasi keberhasilan.  

Sebenarnya tema dakwah harus lebih ditekankan pada tema-tema 

yang mengacu pada pemeliharaan dan pengembangan kualitas manusia 

sebagi makhluk yang mulia dan terhormat. Secara khusus tema-tema 

tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi objek atau sasaran 

dakwah.  

                                                           
22

 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm. 61. 
23

 Wahidin Saputra, Op. Cit., hlm. 243 
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Teknik pendekatan yang dapat dikembangkan dalam aplikasinya 

antara lain sebagai berikut.  

a. Pendekatan persuasive dan motivasi, pendekatan ini mengajak objek 

dakwah dengan rasa sejuk dan mendorong dengan semangat tinggi. 

b. Pendekatan konsultatif, dalam hal ini antara pelaku dakwah dengan objek 

dakwah terjalin interaksi positif, dinamis, dan kreatif. 

c. Pendekatan partisipatif, maksudnya saling pengertian antara pelaku 

dakwah dengan objek dakwah tidak hanya terbatas sapai pada tingkat 

pertemuan tatap muka saja, melaikan diwujudkan dalam bentuk saling 

bekerja sama dan membantu di lapangan dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

 

5. Sarana dakwah  

Agar dakwah kita mampu menciptakan dan membangun kondisi yang 

kondusif, maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan media 

dakwah. Misalnya dalam penguatan SDM perlu sarana untuk melakukan 

kaderisasi muballig seperti lembaga pendidikan kader dan pelatihan 

muballig( pesantren, fakultas agama, pusdiklat muballig, dan sebagainya). 

SaƌaŶa tƌaŶspoƌtasi uŶtuk peŶgiƌiŵaŶ ŵuďallig atau da͛i sepeƌti ŵoďil, 
motor, dan sebaginya. Sarana komunikasi dan  penyiaran seperti majalah, 

bulletin, surat kabar, telepon, radio, tv dan lain sebagainya.
24

  

 

6. Kepemimpinan manajemen dakwah 

Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses ketika 

seorang memimpin, membimbing, dan mempengaruhi, atau mengontrol 

pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dari pengertian umum 

tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau 

perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain 

menjadi bergerak kearah tujuan-tujuan tertentu.  

Sedangkan pengertian secara khusus dapat dilihat dari beberapa 

pendapat berikut.  

1. Ig. Wursanto, kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi 

orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang 

diinginkan.
25

 

2. Khairul Umam, kepemimpinan adalah kekuasaan untuk memengaruhi 

seseorang dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. 

                                                           
24

 Baƌkah HadaŵeaŶ Haƌahap, ͞Kepemimpinan Yang Membebaskan (tantangan 

professional menumbuhkan reputasi) dalam jurnal Hikmah, volume VII, No. 02 juli 2013, hlm. 12.    
25

 Ig. wursanto, Op. cit., hlm. 1996. 
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Masalah yang selalu terdapat ketika membahas fungsi kepemimpinan 

adalah hubungan yang yang melembaga antara pemimpin dan yang 

dipimpin.
26

 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulakan bahwa 

seseorang dapat disebut pemimpin apabila seseorang itu dapat 

mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain, baik dalam 

individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses 

mempengaruhi tersebut dapat berlangsung meskipun tidak ada ikatan-

ikatan yang kuat dalam organisasi, karena kepemimpinan lebih 

menitikberatkan pada fungsi bukan struktur.
                       

 

 

E. KESIMPULAN 

Sebagaimana firman Allah dipendahuluan, maka umat Islam di anjurkan 

untuk selalu membaca kondisi secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Sebab dengan membaca keadaan yang berkembang maka umat Islam akan 

melihat apa yang sedang terjadi dan bisa mempersiapkan apasaja yang 

dibutuhkan. Setelah mengetahui apasaja yang harus dipersiapkan dan yang 

dibutuhkan, kemudian persiapan dan kebutuhan itu agar di penuhi, walaupun 

tidak bisa memenuhi semua kebutuhan setidaknya kebutuhan pokok harus 

diadakan supaya kegiatan dakwah bisa terwujud. Kemudia setelah kegiatan 

kebutuhan dan persiapannya sudah terwujud, maka tugas dakwah yang 

diwajibkan agama kepada umat Islam akan  bisa dijalankan. Dengan demikan 

dakwah yang semula berjalan secara tradisional akan bisa diarahkan menjadi 

dakwah professional sehingga kegiatan dakwah bil hal,bil katabah, bil lisan, bisa 

terwujud dengan maksimal.  
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 Khaerul Umam, Manajemen Organisasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 122. 
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SISTEM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT 

Oleh: Zilfaroni, S.Sos.I. MA 

 

Abstract 

 Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya berorientasi dari, oleh, dan 

untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan keterlibatan 

masyarakat seharusnya menjadi penentu wawasan pembangunan masa depan. 

Masa depan merupakan impian atau cita-cita tentang keadaan masa mendatang. 

Maka proses pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan 

yang multisektoral, partisipatif, berdasarkan semangat kemandirian, 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta memaksimalkan pemanfaatan 

sumber daya pengembangan secara serasi, selaras dan sinergis untuk 

tercapainya cita-cita pemberdayaan yang menyampaikan keselamatan di dunia 

dan akhirat. Kesempurnaan sistem pengelolaan zakat merupakan salah satu cara 

yang efektif dalam agama Islam untuk mencapai cita-cita tersebut     

 

Oriented empowerment community development is to wards holistic community 

involvement. There for the community awareness and involvement must become 

the determinant of future development vision, because future is a dream of 

better condition in terms of achieving the higher prosperity. The community 

development is implemented by holistic approach, participative, based on 

independent spirit, environmentally sound, and sustainable. It also implement 

resources harmoniously and synergistically so that is the dream of 

empowerment can be obtainet optimally whether concerning about the 

properity and welfare in the world or in the here after. Perfection system of zakat 

is one effective way of achieving economic empowerment from Islam religion to 

achieve that goal  

  

 

Key word: sistem, pemberdayaan, ekonomi 

 

A. PENDAHULUAN 

Istilah ͞sisteŵ͟ ďerasal dari perkataaŶ ͞sistema͟ ;ďahasa YuŶaŶiͿ, 
yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam 

bagian. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara 

bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem 
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tersebut.  Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari 

komponen-komonen dimana beberapa dari komponen tersebut saling 

berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. 

Setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur 

atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu.  

Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi 

keluaran. Padanya tertu mencakup elemen sistem, fungsi elemen, 

hubungan antar elemen,  pranata (institusi) ,   

Tujuan sistem mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat 

dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran 

elemen sistem. Sistem ekonomi tidak akan terlepas dari unit-unit ekonomi 

seperti: rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan 

lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pelaku-

pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-

pejabat yang terkait. Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber 

Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi 

(SDT) fungsi-fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses 

kegiatan ekonomi, seperti: fungsi-fungsi produksi,  konsumsi, distribusi,  

investasi,  regulasi. Hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung 

bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan 

fungsinya. 

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah 

masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. 

Kekuatan yang dimaksud dapat  dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, 

kelembagaan, kerja-sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama 

dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya 

mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan 

program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut 

meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang 

mereka lakukan. 

Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang 

memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam 

Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua 

pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak 

lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan.  
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Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah 

lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa 

modern pada abad 18 atau zaman renaissance, yaitu ketika orang mulai 

mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami 

sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, 

maka pendapat bahwa gerakan pembedayaan mulai muncul pada abad 

pertengahan barangkali benar. 

 Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika 

orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana 

pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat 

penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di 

negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika 

pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, 

degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor 

produksi oleh penguasa. 
1
 

Karena kekurang tepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka 

dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara 

beragam. Hal paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan 

partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak 

sama. 

B. Konsep Pemberdayaan 

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model 

pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat 

mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:  

1. Proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan penguasaan 

faktor produksi;  

2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat 

pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran;  

Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, 

sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat 

legitimasi;  

                                                           
1
 Mardi Yatmo Hutomo, SU adalah Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas 

Wangsamanggala Yogyakarta. Pokok-pokok pikiran dalam tulisan ini pernah disampaikan pada 

Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan BAPPENAS, Tanggal 6 Maret 

2000 di Jakarta. 
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3. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, 

secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu 

masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.
2
  

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa 

dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, 

maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang 

dikuasai (empowerment of the powerless). Pengalaman empirik dan pengalaman 

historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai 

pandangan mengenai pemberdayaan.  

Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan 

atau power to no body. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan 

telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh 

sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia 

dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.  

Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada 

setiap orang (power to every body). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, 

bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse dan cenderung 

mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh 

sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang 

dapat mengaktualisasikan diri.  

Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah 

tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling 

moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari 

pandangan power to no body dan pandangan power to every body. Menurut 

pandangan ini, Power to no body adalah kemustahilan dan power to every body 

adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling 

realistis adalah power to powerless.
3
  

                                                           
2
 Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W (1996). Pemberdayan: Konsep, Kebijakan dan  

Implementasi. CSIS; Jakarta h.: 269: 1-4. 

 
3
 Mengenai ketiga pandangan ini (Power To Nobody, Power To Verybody, dan Power To 

Powerless) dapat dibaca pada tulisan A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto mengenai 

Pemberdayaan (Empowerment) Cit Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan Implementasi. Onny S. 

Prijono dan A.M.W Pranarka (penyunting); 1996; hal. 45-70. CSIS; Jakarta. 
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Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata 

berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di 

lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan.  

Konsep pertama, peŵďerdayaaŶ yaŶg haŶya ďerkutat di ͚daun͛ dan 

͚ranting’ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur 

ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap given, maka pemberdayaan 

adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang 

sudah given tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental 

masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian 

bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini 

sering disebut sebagai magical paradigm.  

Konsep kedua, pemberdayaan yang haŶya ďerkutat di ͚batang͛ atau 
pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik 

dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. 

Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari top down menjadi 

bottom up, sambil mengembangkan sumber daya manusianya, menguatkan 

kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai naïve 

paradigm.  

Konsep ketiga, peŵďerdayaaŶ yaŶg haŶya ďerkutat di ͚akar͛ atau 
pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh 

struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi 

masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial 

budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan 

hanya dipahami sebagai penjungkir balikan tatanan yang sudah ada. Semua 

tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya 

memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat 

miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya.  

Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkutat 

pada akar adalah penggulingan the powerful. Konsep ketiga ini sering disebut 

sebagai critical paradigm. Oleh Pranarka dan Moelyarto (1996), karena kesalah-

pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang 

salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, 

proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah. 

 Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses 

perjuangan kaum powerless untuk memperolah surplus value sebagai hak 

normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi 
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penguasaan faktor-faktor produksi. Perjuangan untuk mendistribusikan 

penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. 

Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka 

menurut Fiedmann,
4
 pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. 

Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek 

sosial, politik, dan psikologis.  

Pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah 

memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk 

berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. 

Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah 

tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik 

yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis 

adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang 

lemah.  

Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai 

pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), 

Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya 

adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa 

depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor 

produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa 

depannya.  

Melalui berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka 

dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi 

dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang 

memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, 

pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari 

aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau 

isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem 

                                                           
4
 Pendekatan Friedmann, sebenarnya pendekatan keluarga. Friedmann memiliki 

pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, 

kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan Friedmann ini kemudian menghasilkan 

rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat lemah memperoleh 

kekuatan dan akses terhadap sumberdaya. Baca, Friedmann (1992): Empowement: the Politics 

of Alternative Development. Cambridge Mass: Blackwell Publisher. 

  



100  HIKMAH, Vol. III, No. 01 Januari – Juni 2016, 94-106 

 

spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak 

dapat diformulasikan secara generik.  

Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional 

pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi 

yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap 

karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. 

Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam 

memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. 

C. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat  

Ekonomi Islam adalah sains sosial yang mengkaji persoalan ekonomi 

yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam.
5
 Hasanuzzaman juga menjelaskan salah 

satu cara mendefenisikan ekonomi Islam adalah dengan menggabungkan 

ekonomi modern dengan ekonomi Islam. Oleh sebab itu ekonomi Islam 

adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam atau 

membawa ekonomi sejalan dengan syariah.
6
 Ekonomi Islam merupakan 

bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Berbeda dengan halnya sistem 

ekonomi sebagai hasil penemuan manusia.  

Dalam ekonomi Islam, antara agama dan ekonomi mesti terlihat jelas 

dan mempunyai hubungan yang sempurna. Alam yang diperuntukkan bagi 

manusia mesti dikelola sesuai dengan tujuan penciptaan-Nya. Oleh sebab itu 

semua aktivitas manusia yang bersifat muamalat tidak terlepas dari 

hubungan yang erat antara ekonomi dengan agama. Adapun ciri-ciri ekonomi 

Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a) Aspek Ekonomi merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan 

dan keyakinan satu bagian saja dari sistem Islam. 

b) Aspek Ekonomi merealisasikan keseimbangan antara kepentingan-

kepentingan individu dan masyarakat. Cita-cita ekonomi adalah untuk 

merealisasikan kekayaan dan kesejahteraan hidup dan keuntungan 

umum bagi masyarakat, bukan untuk menciptakan persaingan, monopoli 

dan sikap mementingkan diri sendiri. 

                                                           
5
 Ekonomi Islam dikatakan sebagai sains sosial, karena Ilmu Ekonomi mempelajari 

kehidupan manusia bermasyarakat (termasuk ilmu sosiolagi dalam arti yang terbatas). M.A 

Manan, Islamic Economics Theory and Practice, Idarah Adabiyat: Delhi, 1970), hal. 3 

6
 Hasanuzzaman, Defening Islamic Economic, Jurnal Of Islamic Banking and Finance, vol 

8 April-Juni, 1991, hal. 14 
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Banyak di lihat sekarang tentang sistem pemberdayaan ekonomi umat, 

baik yang diberikan oleh pemerintah maupun dari pihak luar negeri. Tetapi hal 

demikian kurang berhasil ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

sistem yang diberikan tersebut dengan cara konvensional, contoh diberikan 

pinjaman dari pihak bank kepada masyarakat miskin dengan memakai sistem 

bunga. Walaupun bunga peminjaman itu cukup besar tetap juga di ambil oleh 

pemanfaat. Hal ini di lakukan karena banyak masyarakat yang tidak mengerti 

deŶgaŶ sisteŵ perekoŶoŵiaŶ seĐara syariah atau perďaŶkaŶ syari͛ah.  

Faktor penyebabnya kurangnya sosialisasi dan minimnya sumber daya 

manusia yang mengenai sistem perbankan syariah. Ini terlihat dari banyaknya 

banker-banker yang berasal dari perbankan konvensional yang menjadi banker di 

bank-bank syariah. Kalau ini dibiarkan terus maka akan terjadi manipulasi dalam 

hal produk syariah yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang berubah jadi 

produk koŶǀeŶsioŶal yaŶg diďuŶgkus deŶgaŶ keŵasaŶ syari͛ah.  

D. Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat timbul sebagai 

keyakinan dalam agama Islam. Hal ini terbukti bahwa agama islam 

mengajarkan nilai-nilai prososial keummatan, diamana tidak hanya memiliki 

efek di dunia saja, akan tetapi memiliki efek positif terhadap kehidupan 

akhirat. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan rasulullah 

عن جابر بن عبدالله  : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح 
 7) رواǽ مسلم ( لمم على أن سككوا مماههم واسحللوا حاارمممأهلك من كان قبلكم حم

 

Dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda 

waspadalah terhadap kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan di 

hari kiamat dan jauhilah kekikiran karena kekikiran inilah yang telah 

membinasakan orang-orang sebelum kamu , mengantarkan mereka kepada 

pertumpahan darah dan menghalalkan segala cara. ( HR. Muslim ) 

Senada dengan hadis di atas Islam meletakkan keyakinan sebagai 

dasar perbuatan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan 

akhirat. Hal ini membawa nilai kehidupan sosial bermasyarakat tidak hanya 

berakhir di dunia saja. Akan tetapi keyakinan beragama membuat motivasi 

                                                           
7
 Abû Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâburiy, al-Jâŵi͛ al- Shahih 

(selanjutnya di sebut Imam Muslim), (Bairut: Dar al-Fikr, tth), ( Maktabah Syamilah  ) 
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instrinsik tertentu untuk permasalahan umat. Sebagaimana rasulullah 

bersabda: 

سَ اللċهُ عǼَْهُ  » Ǽه قال  : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أبي هريرة رضي الله ع ċنْ يَا نَ ك Čسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الد ċمَنْ نَ ك
نْ يَا وَالآخِرَةِ وَمَ  -كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  Čهُ عَلَيْهِ فِِ الدċرَ الل ċرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَس ċنْ ياَ وَمَنْ يَس Čهُ عَلَيْهِ فِِ الدċنْ سَحَ رَ عَلَى مُسْلِمٍ سَحَ رَ الل

8وَالآخِرَةِ وَاللċهُ فِِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِِ عَوْنِ أَخِيهِ ) رواǽ ابو ماوم (
 

 

Dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Siapa 

yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan di dunia niscaya Allah akan 

melepaskannya dari kesusahan–kesusahan di hari kiamat. Dan siapa yang 

memberikan kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya Allah akan 

memberikan kelonggoran baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa menutup 

aib seorang muslim niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. 

Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 

saudaranya. ( HR. Abu Daud)  

Tidak hanya sebatas nilai sosial bahkan agama Islam meletakkan zakat 

sebagai salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dengan rukun dan syarat 

tertentu. Melalui zakat diharapkan kestabilan ekonommi umat dapat 

dientaskan. Peran strategis zakat untuk mensejahterakan ummat, bukan 

hanya janji kosong, ataupun angan-angan, ia telah terbukti begitu efektif 

sedari zaman kekhalifahan Umar bin Khathab, Abu Ubaid menuturkan bahwa 

Mu͛adz ďiŶ Jaďal perŶah ŵeŶgiriŵkaŶ hasil zakat yaŶg dipuŶgutŶya di YaŵaŶ 
kepada khalifah Umar, karena beliau tidak lagi menemukan mustahiq zakat di 

Yaman, tapi dikeŵďalikaŶ oleh Uŵar, Mu͛adz keŵudiaŶ ŵeŶgiriŵkaŶ 
sepertiga hasil zakat itu yang kembali ditolak oleh Umar, beliau berkata, 

͞saya tidak ŵeŶgutusŵu seďagai kolektor upeti, tapi aku ŵeŶgutusŵu uŶtuk 
memungut zakat dari orang kaya disana dan dibagikan kepada kaum miskin 

diaŶtara ŵereka juga.͟ Mu͛adz ŵeŶjaǁaď, ͞kalau disaŶa saya teŵukaŶ oraŶg 
miskin, buat apa saya susah-susah ŵeŶgiriŵkaŶŶya kepada aŶda.͟ Pada 
tahuŶ kedua, keŵďali Mu͛adz ŵeŶgiriŵkaŶ separuh dari hasil zakat yaŶg 
dipungutnya, dan Umar kembali menolaknya, begitu juga ditahun ketiga, 

kiriŵaŶ terseďut dikeŵďalikaŶ oleh Uŵar, Mu͛adz ďerkata, ͞saya tidak 
menjumpai seorangpun yang berhak menerima bagian zakat yang saya 

puŶgut.͟9
  

                                                           
8
 Abu daud, Sunan Abi Daud, Maktabah Syamilah  

9
   Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bogor, Lintera Antar Bangsa, 2002 
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Sebuah potret yang begitu mengagumkan, apalagi negara kita adalah 

negara muslim terbesar didunia, yang secara logika sederhana, muzakki-nya 

(pembayar zakat) tentu sangat banyak, dan kalau ini bisa kita maksimalkan, 

tentu kita akan segera bebas dari lilitan hutang dan berdiri dengan penuh 

marwah dan kehormatan. Tetapi banyak ekonom yang meragukan 

keampuhan zakat, mereka berpendapat bahwa zakat tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan karena persentasenya sangat kecil, yaitu hanya 2,5 

persen. Bagaimana mungkin zakat akan mampu mempengaruhi, misalnya, 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan persentase sebesar itu.  

Munculnya keragu-raguan tersebut adalah karena hingga saat ini 

belum ada satu negara Muslim pun yang dapat dijadikan sebagai model yang 

tepat. Malaysia sebagai contoh, memiliki keunggulan dalam hal 

penghimpunan zakat dibandingkan Indonesia. Namun demikian, dalam hal 

pendayagunaan zakat, penulis melihat justru Indonesia yang lebih unggul 

dibandingkan Malaysia. Indonesia memiliki kreativitas yang lebih tinggi 

dibandingkan negara-negara Muslim lainnya dalam hal pemberdayaan dana 

ZIS. Tetapi karena dana zakat yang ada di Indonesia jumlahnya masih sangat 

kecil, yaitu kurang dari 1 persen dari total GDP, maka 'seolah-olah' ada tidak-

adanya zakat tidak mempengaruhi perekonomian kita secara makro. Tentu 

saja itu adalah anggapan yang salah. 

Salah satu lembaga pemberdaya masyarakat Islam adalah adanya 

keberadaan lembaga amil zakat dalam rangka mengoptimalkan 

kesejahteraan umat. Akan tetapi perlu kiranya rancangan besar grand 

scenario yang fokus dan teruji yang dijadikan sebagai sub sistem 

pemberdayaan melalui beberapa fokus di antaranya; 

1. MeŶgoptiŵalkaŶ Kerja Leŵďaga ͚Aŵil Zakat ;LAZͿ 
2. Meŵperluas ĐakupaŶ oďjek zakat yaŶg sesuai deŶgaŶ kaidah syari͛ah. 

Menurut Dr. Didin Hafiduddin mengatakan sumber zakat dalam Islam 

menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan ijmali/global segala 

macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dengan 

pendekatan ini semua jenis harta yang belum ada dizaman Rasulullah, 

tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, 

maka harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pendekatan kedua yakni 

pendekatan tafshili/terinci, yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang 

apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya.
10

 

3. Mengembangkan Harta Zakat Menjadi Usaha Produktif 

                                                           
10

 DR. KH. Didin Hafidhuddin, M. Sc, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 2002, 

Penerbit: Gema Insani, h. 15-16.  
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Simposium yayasan zakat internasional III, yang diselenggarakan di 

Kuwait pada tanggal 2 Desembar 1992 mengeluarkan fatwa bahwa harta 

zakat boleh diinvestasikan dengan syarat : 

a. Harta tersebut tidak dibutuhkan segera 

b. Investasi dilakukan dalam bidang yang legal 

c. Ada jaminan bahwa modal investasi tetap sebagai uang zakat 

d. Uang mudah dicairkan ketika mustahiq zakat sangat membutuhkan 

segera. 

e. Ada jaminan bahwa usaha tersebut menguntungkan 

Simposium juga memfatwakan bolehnya harta zakat untuk 

membangun proyek jasa seperti rumah sakit, perpustakaan, sekolah 

dan lain-lain dengan syarat: 

1) Pihak yang mendapakan jasa tersebut adalah mustahiq zakat saja, 

sedangkan selain mereka hanya dibolehkan dengan dipungut 

biaya. 

2) Modal tetap atas nama mustahiq, sekalipun bukan mereka yang 

mengelola langsung. 

3) Bila proyek tersebut dijual maka hasilnya tetap berstatus uang 

zakat. 

Dengan demikian sebaiknya harta zakat lebih 

dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

seperti diinvestasikan atau menjadi modal usaha. Banyak lagi yang 

bisa dikerjakan dalam memaksimalkan dana zakat bagi usaha yang 

lebih produktif, tentu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah 

syar͛i, deŶgaŶ harapaŶ iŶi ŵeŶjadi solusi ďagi peŶgeŶtasaŶ 
kemiskinan ummat. 

Konteks pengembangan masyarakat Islam pada dasarnya 

merencanakan dan mengupayakan suatu perubahan sosial yang 

melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam rangka 

memperbaiki kualitas kehidupannya menuju masyarakat yang 

mandiri dan sejahtera baik secara lahir maupun batin 

sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri. 

Dalam upaya mencapai masyarakat yang mandiri dan 

sejahtera baik secara lahir maupun  batin maka  tentunya 

harus  dilakukan pemberdayaan secara terus menerus dan 

berkelanjutan dalam segala bidang, akan tetapi setidaknya ada 3 
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bidang yang mendesak untuk segera diperjuangkan dan 

diberdayakan yaitu bidang ruhaniyah, intelektual dan bidang 

ekonomi. Pemberdayaan dalam konteks Pengembangan 

Masyarakat Islam ini akan lebih efektif dan efisien apabila 

dilakukan melalui sebuah organisasi Islam. Sebab untuk merubah 

suatu tatanan sosial masyarakat itu adalah pekerjaan yang 

tidak mudah sehingga perlu adanya sekelompok orang atau 

sekelompok organisasi yang saling bekerjasama dan saling bahu 

membahu agar lebih mudah dalam mengatasi segala 

permasalahan yang timbul dalam hal ini frekuensi pelaksanaannya 

masih jarang maka perlu ditingkatkan. 

Hendaknya para da͛i dalam dakwahnya tidak hanya 

sekedar menyampaikan ajaran Islam secara verbal dan 

konvensional yang wujudnya hanya tabligh saja akan tetapi lebih 

ditekankan pada aktualisasi nilai-nilai Islam secara universal 

sebagai wujud penerapan Islam sebagai rahmat bagi sekalian 

alam.  
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KEARIFAN LOKAL DALAM BENTUK BAHASA TUTUR SEBAGAI ALAT 

PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT TAPANULI SELATAN 

   Oleh:  

Anas Habibi Ritonga 

 

Abstract 

Wilayah Tapanuli Selatan memiliki pengetahuan lokal dalam berbagai bentuknya, 

termasuk bahasa pidato setiap hari di masyarakat. Bahasa pidato sudah 

tertanam dalam setiap masyarakat yang telah menjadi nilai-nilai kehidupan yang 

tidak bisa dilepaskan lagi, dan adalah fitur umum dalam perilaku kehidupan 

orang-orang ini. Munculnya kearifan lokal di masyarakat adalah hasil dari proses 

trial and error dari berbagai pengetahuan empiris dan non-empiris atau estetika 

atau intuitif. Pengetahuan lokal adalah menjelaskan fenomena tertentu yang 

biasanya akan menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat. kearifan lokal juga 

dapat diwujudkan dalam bentuk cerita rakyat dengan bahasa pidato yang 

ditularkan dari generasi ke generasi atau antara kelompok. Frasa seperti "Ulang 

Tahun dipadohon Suharto teanan", "Godangan Huat bubuk batu mulia tu, tu 

kembali Huat Jolo", "Puhut dohot padot, honok-honok gabe Miduk", suatu 

bentuk kearifan lokal Tapanuli Selatan ditampilkan dengan bahasa pidato. 

Untuk rincian lebih lanjut, apa dan bagaimana arti bahasa bahasa-speech sebagai 

bentuk kearifan lokal di wilayah Tapanuli Selatan yang berkaitan dengan 

pemberdayaan, jurnal mencoba untuk menjawab. Metode penelitian ini 

menggunakan analisis teks. 

 

 

South Tapanuli region have local knowledge in its various forms, including 

speech language daily in society. The speech language already embedded in 

every society that has become the values of life that can not be released again, 

and is a common feature in the behavior of these people's lives. The emergence 

of local wisdom in society is the result of a process of trial and error from a wide 

range of empirical knowledge and non-empirical or aesthetic or intuitive. Local 

knowledge is describe a specific phenomenon that normally would be the 

hallmark of community groups. Local wisdom can also be manifested in the form 

of folklore with a speech language that is transmitted from generation to 

generation or between groups. Phrases like "Birthday dipadohon Suharto 

teanan", "Godangan Huat powder of precious stones tu, tu re Huat jolo", "Puhut 

dohot padot, honok-honok gabe Miduk", a form of local wisdom South Tapanuli 

displayed with speech language. 

For more details, what and how the meaning of language-speech 

language as a form of local wisdom in the region of South Tapanuli related to 
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empowerment, the journal is trying to answer. This research method using text 

analysis. 

 

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Pemberdayaan 

 

 

Pendahuluan  

 

Kearifan lokal merupakan kekayaan masing-masing suatu daerah yang 

saat ini banyak dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Padahal jika itu 

dikembangkan dan dipertahankan akan membawa perubahan yang sangat 

signifikan dan selalu menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

masyarakat, karena kearifan lokal biasanya tidak akan ketinggalan zaman dan 

selalu sesuai dengan keadaan dimana masyarakat itu hidup. Setiap daerah 

memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, dan tentunya itu tidak bisa 

dilepaskan dari keadaan geografis dan wilayah tempat itu berada. Kearifan 

lokal bisa kita lihat diantaranya melalui tutur kata yang sering diperdengarkan 

dan diucapkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. 

Wilayah Tapanuli Selatan misalnya, juga memiliki kearifan lokal dalam 

berbagai bentuknya, termasuk dalam bahasa tutur keseharian masyarakatnya. 

Bahasa tutur tersebut sudah melekat dalam diri setiap masyarakat sehingga 

sudah menjadi nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa dilepaskan lagi, dan sudah 

menjadi ciri khas dalam prilaku kehidupan masyarakat tersebut.  

Masyarakat dunia umumnya dan khususnya masyarakat Indonesia 

termasuk didalamnya masyarakat Tapanuli Selatan sangat membutuhkan 

bahasa tutur yang dapat memotivasi, mendorong, dan menjadikan 

masyarakatnya menjadi manusia-manusia yang berdaya dalam kehidupannya. 

Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat bahasa tutur yang berhubungan 

dengan pemberdayaan yang telah tertanam dan mendarah gading dalam 

masyarakat Tapanuli Selatan. 

 

Pembahasan 

Kearifan Lokal 

Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum masyarakat 

Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. 

Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi 

sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapai prestasi terbaik. 

Selama ini, kearifan lokal tertimbun bersama kepentingan pembangunan yang 

bersifat top down. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk menggali lebih banyak 
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kearifan lokal sebagai alat atau cara mendorong pembangunan daerah sesuai 

daya dukung daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah daerahnya secara 

bermartabat.
1
 

Kearifan lokal yang sering disebut local wisdom merupakan usaha 

masyarakat dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk mampu bertindak 

dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam 

lingkungannya. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa wisdom 

sebagai kemampuan seseorang atau masyarakat dalam menggunakan akal 

pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap 

sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah, wisdom sering 

diartikaŶ juga seďagai ͞kearifaŶ/keďijaksaŶaaŶ͟. 2 

Secara spesifik, local menunjukkan ruang interaksi yang terbatas dengan 

sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain 

sedemikian rupa yang melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia 

dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Pola atau bentuk interaksi 

yang sudah terdesain tersebut disebut setting. Sedangkan setting adalah sebuah 

ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan face to 

face dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk 

secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan 

menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka.
3
 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari 

periode panjang dan berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya 

dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu 

panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai 

sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk 

hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal 

tidak sekadar sebagai acuan tingkah laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu 

mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh peradaban.
4
 

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan 

dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, 

kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat 

manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya 

berisi unsur-unsur kecerdasan kreatifitas dan pengetahuan lokal dari para elit 

                                                           
1Chaďiď Musthofa, ͞KearifaŶ Lokal seďagai IŶstruŵeŶ PeŵďerdayaaŶ,͟ JurŶal 

Masyarakat Berdaya Jurnal Kajian Islam dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. I, No. 2 November 

2011, IAIN Sunan Ampel, h. 57 
2
 Ibid 

3
 Ibid 

4
 Ibid, h. 58  
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dan masyarakatnya adalah menentukan dalam pembangunan peradaban 

masyarakatnya.
5
 

Akhir dari sedimentasi kearifan lokal akan mewujud menjadi tradisi atau 

agama. Dalam khazanah peradaban masyarakat Indonesia, kearifan-kearifan 

lokal dapat ditemui dalam nyanyian, petatah, sasanti, petuah, semboyan, dan 

kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya 

tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung 

lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang 

berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan 

kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak 

terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.
 6

 

Kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses 

trial and error dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris 

atau yang estetik maupun intuitif. Kearifan lokal lebih menggambarkan satu 

fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok 

tersebut. Local wisdom dapat juga dimanifestasikan dalam bentuk foklor dengan 

bahasa tutur yang ditularkan dari generasi ke generasi atau antar kelompok. 

UŶgkapaŶ seperti ͞Ulang dipadohon harto teanan͟, ͞Godangan huat tu pudi, ulang 

huat tu jolo͟, ͞Puhut dohot padot, honok-honok gabe miduk͟, ŵerupakaŶ ďeŶtuk 
kearifan lokal masyarakat Tapanuli Selatan yang ditampilkan dengan bahasa 

tutur.
 7

 

 

Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris ͞eŵpowerŵeŶt͟ yang secara 

harfiah ďisa diartikaŶ seďagai ͞peŵďerkuasaaŶ͟, dalaŵ arti pemberian atau 

peŶiŶgkataŶ ͞kekuasaaŶ͟ (power) kepada masyarakat yang tidak beruntung. 

Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan 

kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.
8
 Maka 

pemberdayaan mengacu pada kata ͞eŵpowerŵeŶt,͟ yaŶg ďerarti ŵeŵďeri 
daya, ŵeŵďeri ͟power͟ ;kuasaͿ, kekuataŶ, kepada pihak yaŶg kuraŶg ďerdaya.9

 

Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai 

upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok 

                                                           
5
Ibid    

6
Ibid   

7
Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, Horja; Adat Istiadat, Dalihan Na Tolu, 

(Bandung: PT. Grafitri, 1993), h. 396-397 
8
Robinson, J.R., Community Development in Perspective, (Ames: Iowa State University 

Press,1994), h. 125 
9
Ife, J.W., Community Development: Creating Community Alternatives, (Vision, Analysis 

and Practice: Longman. Australia, 1995), h. 182 
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masyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi, dan 

mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi 

perbaikan kehidupannya.Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat. 

Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan 

kemampuan pribadi, kompetensi, dan kebebasan bertindak.  Disamping itu,  

pemberdayaan mengacu pada kata ͞eŵpowerŵeŶt͟ yang berarti memberi daya, 

memberi͞power͟ kepada pihak yang kurang berdaya.Orang-orang yang telah 

mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan 

merupakan keharusan untuk lebih di berdayakan melalui usaha mereka sendiri 

dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka 

mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. 

Pada hakekatnya tujuan pemberdayaan adalah untuk membantu klien 

mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan 

tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, 

termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. 

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui 

keŵaŶdiriaŶŶya, ďahkaŶ ŵerupakaŶ ͞keharusaŶ͟ uŶtuk leďih diďerdayakaŶ 
melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta 

sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada 

pertolongan dari hubungan eksternal. 

Oleh karena itu, proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan. 

Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan 

atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaana atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu lebih berdaya. Kedua, proses pemberdayaan yang 

menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

Agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian 

pemberdayaan masyarakat maka perlu mengkaji beberapa pendapat para 

ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.  

Pertama akan kita pahami pengertian tentang pemberdayaan. Menurut 

SulistiyaŶi seĐara etiŵologis peŵďerdayaaŶ ďerasal dari kata dasar ͞daya͟ yaŶg 
berarti kekuatan atau kemampuan.

10
Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau 

proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum 

                                                           
10

Sulistyani, Ambar T& Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan 

Pembangunan dalam Konteks Organisasi Publik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), h. 77 
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berdaya. Kedua pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo masyarakat 

adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga 

terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi
.11 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha 

memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. 

Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang 

dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif masalah tersebut,serta 

diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai resources yang dimiliki dan 

dikuasai. Dalam proses itu masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah 

kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana 

mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun 

strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga 

memperoleh hasil optimal.
12

 

Di samping itu, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di 

mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber 

daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam 

mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga 

merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota 

masyarakat bekerja sama dalam kelompok  formal maupun informal untuk 

berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. 

Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakaŶ suatu proses͟.13 

Ada juga yang mendifiniskan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk 

partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental 

maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi 

pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, 

partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi 

sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan 

kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya 

ideŶtifikasi diŶi terhadap keďutuhaŶ ŵasyarakat͟.14
 

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan 

                                                           
11

Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 25 
12

Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, (Bandung: 

Humaniora, 2008), h.87 
13

Moh. Ali Aziz dkk, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi Metodologi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 136  
14

Madekhan Ali,   Orang Desa Anak Tiri Perubahan, (Malang: Averroes Press, 2007), h. 86 
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keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan dan memampukan 

masyarakat
.15 

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli tersebut, dalam tulisan ini 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga 

masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau 

kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, 

kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan 

kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya 

sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan 

mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas melalui 

bahasa tutur yang disampaikan dari generasi ke generasi atau antar kelompok 

masyarakat. 

 

Kearifan Lokal dalam Bentuk Bahasa Tutur sebagai Alat Pemberdayaan 

Pada Masyarakat Tapanuli Selatan 

Diantara kearifan lokal dalam bentuk bahasa tutur sebagai alat 

pemberdayaan pada masyarakat Tapanuli Selatan diantaranya: 

 

Puhut dohot padot, honok-honok gabe miduk 

Ulet dan cekatan dalam mencari rezki, sekalipun hasilnya sedikit, lama-lama 

akan menjadi banyak. Kumpulkanlah dan cukup-cukupkanlah apa yang ada dahulu 

sekalipun sedikit dan kecil, maka nanti kalau sudah lama akan menjadi banyak atau 

besar. Maksudnya ini adalah motivasi bagi masyarakat bahwa dalam hal mencari 

rezki tidak mesti harus langsung berpenghasilan banyak, tetapi sedikit demi sedikit, 

itulah yang disimpan dan dicukupkan sambil disisihkan sedikit untuk tabungan, 

untuk keperluan di suatu saat nanti. Uang atau penghasilan yang sedikit-sedikit 

untuk tabungan itulah, kalau kontiniu dilakukan maka akan sangat berarti dan 

semakin banyak jika sudah lama dilakukan.  

Yang dibutuhkan adalah kerjanya bukan semata-mata melihat hasilnya yang 

banyak. Karena tidak semua pekerjaan langsung mendatangkan penghasilan yang 

banyak, terkadang pekerjaan tersebut hanya menghasilkan uang atau materi yang 

kecil tapi ketika itu disimpan, maka akan sangat bermanfaat. 

                                                           
15

Murdi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Tinjaun 

Teoritik dan Implementasi (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), h.10. 
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Kata kucinya adalah bekerja, apapun pekerjaannya selama itu baik dan halal. 

Tidak mesti menunggu atau berpangku tangan sambil menunggu datangnya 

pekerjaan yang berpenghasilan besar. 

Kerja keras atau dalam istilah lain adalah etos kerja adalah salah satu syarat 

mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia mapun di akhirat. Karena 

dengan etos kerja yang tinggi tersebut akan memunculkan produktifitas yang tinggi. 

Penghayatan agama yang diwujudkan dalam bentuk iman yang sempurna, 

mempunyai hubungan setali mata uang dengan etos kerja seseorang. Orang yang 

memiliki iman yang sempurna biasanya yang bersangkutan pasti memiliki etos kerja 

yang tinggi, baik dalam pekerjaannya maupun pelayanannya sesuai dengan bidang 

dan tugasnya masing-masing. 

Maka tutur tersebut merupakan kearifan lokal yang terdapat pada 

masyarakat Tapanuli Selatan yang memiliki makna kerja keras adalah hal yang harus 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Ulang dipadohon harto teanan 

Harta warisan atau harta pusaka merupakan harta peninggalan orang tua 

kepada ahli warisnya, bisa dalam bentuk sebidang tanah, emas dan sebagainya. 

Dalam masyarakat Tapanuli Selatan mayoritas pembagian harta warisan sama 

dengan apa yang dianjurkan dalam agama (al-Qur’aŶͿ, aŶak laki-laki dengan anak 

perempuan adalah satu perdua, artinya dua bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk 

anak perempuan. Dan adat di Masyarakat Tapanuli Selatan yang berhak 

mendapatkan harta warisan berupa rumah dan tanahnya adalah anak laki-laki yang 

paling bungsu (anak laki-laki yang paling kecil).   

Jangan cukupkan hanya mengharap dari harta warisan saja. Karena harta 

warisan itu akan habis seiring dengan berlalunya zaman. Oleh karena itu, jadikanlah 

harta warisan itu sebagai alat atau perantara untuk mendapatkan harta yang lain. 

Mengembangkan harta dan memperluas sumber penghasilan sangat dianjurkan 

dalam masyarakat Tapanuli Selatan.  

Masyarakat dituntut untuk selalu mencari dan mengembangkan dan 

memunculkan sumber-sumber ekonomi yang baru dan banyak, karena dengan 

demikian akan bisa mempertahankan dan membantu ekonomi masyarakat, bukan 

mengharapkan dan mencukupkan dari hasil harta peningalan orang tuanya saja. 

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang tua kepada 

anaknya dianjurkan agar dikembangkan bukan didiamkan apalagi diambil hasilnya 

begitu saja tanpa dilakukan pengembangan terhadap harta tersebut. Bukan pula 

untuk dibangga-banggakan tetapi untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

 

Jolo sidung anso binaen 
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Dalam hal pekerjaan, masyarakat diharapkan mampu memanejemen 

pekerjaan tersebut sehingga keefektifan dan keefesienannya tercapai. Jangan 

sampai disitu mau dikerjakan ternyata peralatan dan bahan yang dibutuhkan belum 

tersedia, sehingga pekerjaan yang mau dikerjakan tidak selesai, padahal masih 

banyak pekerjaan yang menumpuk. Siapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan 

dalam suatu pekerjaan, baru dilakukan pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi 

penumpukan pekerjaan.  

Tutur ini mengajarkan bahwa seseorang dalam hal pekerjaan jangan sampai 

bertele-tele dan tidak selesai disebabkan karena ketidaksiapan dan kurangnya 

ketersediaan bahan yang dibutuhkan. Oleh  sebab itu, hendaknya diperhatikan 

dengan seksama dan secara teliti semua yang dibutuhkan. Tentu hal ini berlaku 

dalam setiap aktifitas masyarakat. Jangan sampai sudah sampai di sawah ternyata 

alat untuk membersihkan rumput tertinggal dirumah, atau sudah sampai di kebun 

karet terŶyata alat uŶtuk ͞ŵeŶderes͟ ;ŵaŶggurisͿŶya tidak diďawa. 
 

Mata guru, roha sisean 

Tutur ini memiliki pesan agar masyarakat dalam kehidupan dituntut pandai 

dan cerdas dalam menyikapi kehidupan, jika bertemu dengan orang sukses, 

masyarakat tersebut diharapkan dapat menganalisa kenapa dia sukses, dan 

selanjutnya mengambil pelajaran dan mengikutinya, dan pun sebaliknya, ketika dia 

melihat ada orang yang gagal, dia harus pandai berlajar dari kegagalan orang lain 

tersebut agar dia tidak gagal dalam hal yang sama, bisa mengambil pelajaran dari 

fenomena yang ada. 

Mata menjadi guru, karena dengan mata kitalah dapat melihat fakta dan 

fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, hati yang memilah-milah, 

mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita ikuti sehingga kita dapat 

melalui kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. 

Demikian pula dalam hal pekerjaan, masyarakat juga dianjurkan untuk 

pandai-pandai memilih pekerjaan, jangan sampai melakukan pekerjaan yang 

dilarang agama atau adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, karena hal 

tersebut akan merugikan diri sendiri. Lebih baik bekerja dengan penghasilan yang 

biasa-biasa saja tetapi halal, baik, dan tidak dilarang agama, ketimbang bekerja 

dengan pekerjaan yang jahat sekalipun menghasilkan uang dengan jumlah yang 

banyak. 

 

Manat-manat, tae-tae, sise-sise 

Hati-hati, pelan-pelan, waspada, dalam mengarungi kehidupan, jangan 

sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat. Dalam 
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melakukan pekerjaan jangan sampai kita ceroboh sehingga mengakibatkan 

kegagalan yang buruk. 

Tutur ini mengingatkan masyarakat agar senantiasa waspada dalam segala 

hal, jangan sampai hanya karena perkara yang kecil merusak hal yang besar, oleh 

sebab itu, masyarakat dituntut untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan sebagainya 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan, hati-hati, jangan sampai menyalahi 

aturan. 

Jolo nisisik anso nitindos 

Disisik terlebih dahulu setelah itu baru dimatikan. Secara leterlek, tutur ini 

dikaitkan dengan ikan, ikan yang memiliki sisik, jika kita ingin memakannya 

dibersihkan terlebih dahulu ikannya dengan cara dibuang dulu sisiknya setelah itu 

baru dipukul kepada ikan tersebut, sekilas cara tersebut menyiksa ikan, namun, 

tutur ini bukanlah menginginkan makna secara harfiah, tutur ini menggambarkan 

bahwa jika kita ingin melakukan pekerjaan, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu 

hal-hal yang kecil baru hal yang besar. 

Dalam segala hal, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang kecil karena 

ingin menyelesaikan hal-hal yang besar, karena hal-hal yang kecil tersebut jika 

banyak akan menghalangi dari apa yang ingin kita lakukan, maka diharapkan 

masyarakat agar senantiasa menyelesaikan seluruh pekerjaannya tanpa 

meninggalkan sedikitpun, tuntas, sekalipun pekerjaan itu kecil, remeh, sedikit dan 

sebagainya. 

Bahasa tutur ini juga mengajarkan kepada masyarakat agar dalam setiap 

pekerjaan harus menggunakan majanemen, manajemen sangat dibutuhkan dalam 

setiap aktifitas, agar hasil dari aktifitas tersebut optimal, prosesnya efektif, tidak 

berbelit-belit dan bertele-tele. 

 

Godangan huat tu pudi, ulang huat tu jolo 

Hendaknya dalam bermasyarakat agar lebih mengutamakan kepentingan 

umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jika mendapatkan sesuatu 

yang harus dibagi-bagikan kepada orang lain hendaknya dilebihkan bagian orang lain 

dibanding bagian kita. Besarkan jumlah bagian orang lain, jangan membesarkan 

jumlah bagian kita, lalu memperkecil bagian orang lain.  

Dalam hal apapun jika itu menguntungkan hendaknya kita lebih 

mengutamakan kebutuhan dan kepentingan orang lain baru kepentingan dan 

keďutuhaŶ kita. Dalaŵ istilah peŵďerdayaaŶ ͞kepekaaŶ sosial͟ yaitu suatu sikap 
peduli dan mudah tergetar hatinya dengan melihat penderitaan orang lain, 

kekurangan orang lain, kebutuhan orang lain. Perasaan yang halus, air matanya 

mudah bercucuran, dan tangannya ringan memberi, jika melihat dan menyaksikan 

kesulitan dan penderitaan orang lain di depan matanya. 
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Tutur tersebut mengajari dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar 

tidak rakus dan tamak terhadap penghasilan yang diusahakan secara bersama-sama 

atau berkelompok.  

 

Muda modom marsingotan, muda ngot marsipaingotan 

Kalau tidur saling membangunkan, kalau bangun saling mengingatkan. Tutur 

ini adalah gambaran dalam masyarakat hendaknya saling tolong menolong dalam 

berbagai hal dan keadaan. Kalau dalam keadaan bahagia jangan lupa saling 

mendoakan agar kebahagiaan itu tidak memperdayakan masyarakat dalam hal 

maksiat, kalau sedang menderita agar hendaknya saling tolong menolong dan 

membantu apa yang bisa dibantu. Kalau sedang dalam masa kesulitan agar saling 

melapangkan dan kalau dalam keadaan banyak uang agar saling berbagi. 

Dalam Islam, harta yang dimiliki seseorang secara hakikatnya bukanlah 

miliknya secara mutlak, sebab pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah SWT. 

Harta yang dimiliki seseorang sebagai rezeki pemberian Allah SWT, yang tentunya 

harus disyukuri, dan salah satu cara mensyukurinya adalah menyakini sepenuh hati 

bahwa di dalam harta yang dimilikinya tersebut terdapat bagian orang lain. 

Jika hak orang lain tak dibayarkan maka yang terjadi adalah melebarnya 

kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 

Terlebih jika pemilik harta seolah-olah melupakan kewajibannya tersebut dan 

kehidupan mereka tidak mau melirik dan memperhatikan orang-orang yang ada 

disekeliling mereka. Yang terjadi adalah rasa aman, damai dan tentram dalam 

kehidupan bermasyarakat akan hilang dengan hilangnya rasa kepedulian dan 

kebersamaan. Rasulullah SAW bersabda ͞Tidak ďeriŵaŶ salah seoraŶg di aŶtara 
kamu yang tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa 

tidur kareŶa kelaparaŶ͟. 
Demikian pula dalam hal pekerjaan, jika kita memiliki pekerjaan hendaknya 

dapat berbagi dengan yang lainnya, agar mereka juga mendapatkan penghasilan, 

atau kita dianjurkan untuk membuka peluang usaha kepada mereka, agar mereka 

dapat berusaha, atau mencarikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan 

pekerjaan. 

Tutur terseďut ŵeŵiliki ŵakŶa yaŶg saŶgat ͞dalaŵ͟ yaitu ďahwa dalam 

kehidupan ini hendaknya masyarakat tetap senantiasa saling tolong menolong, bahu 

membahu, bantu membantu agar sama-sama sukses dan berhasil, bukan saling 

menjatuhkan dan mementingkan diri sendiri. 

 

Tola do marlomo-lomo, tai angkon marhira-hira dipikirkon na tu iba 

Boleh bersenang-senang, tapi harus kita perhitungkan untuk kebutuhan diri 

kita sendiri. Sangat dianjurkan untuk menghibur diri dengan sesama teman, apakh 
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syukuran dan sebagainya tetapi harus diingat bahwa kita juga memiliki kebutuhan 

pokok, jangan sampai hanya karena kegiatan yang sementara dan hanya sebatas 

untuk menghibur diri lalu kita mengorbankan kebutuhan pokok kita. 

Dalam masyarakat Tapanuli Selatan ada kebiasaan untuk minum di warung 

kopi (lopo), biasanya pada setiap kampung kita akan menemukan lopo, bisa tiga 

atau empat buah, lopo ini dikunjungi masyarakat baik pagi, siang bahkan pada 

malam hari. Orang yang berkunjung ke lopo biasanya memiliki satu titik lopo yang 

sudah dia kunjungi dalam jangku yang lama, dan ada kebiasaan jika seseorang 

diantara masyarakat mendapatkan rezeki yang agak lumayan, dia akan mentraktir 

orang yang minum di lopo tersebut, dengan cara membayar seluruh biaya minuman 

yang ada di lopo tersebut. 

Namun, ada juga seseorang masyarakat yang sebenarnya tidak 

mendapatkan rezeki yang berlebih, tetapi karena di semangati dan diagung-

agungkan masyarakat lain bahwa dia adalah orang yang kuat, hebat, dan memiliki 

kelebihan dari orang lain, maka spontanitas dia akan membayar biaya orang yang 

ada di lopo tersebut. 

Maka tutur tersebut mengingatkan kepada masyarakat, walaupun tidak 

dilarang melakukan itu, artinya boleh saja melakukan hal semacam tersebut, tapi 

harus diingat juga bahwa keluarga kita juga membutuhkan biaya hidup, jangan 

sampai di lopo kita mengeluarkan uang suka hati, tanpa mempertimbangkannya, 

sementara pada waktu yang bersamaan biaya makan keluarga kita terancam atau 

sudah habis.  

 

Ulang dipalua na dung dapot marayakkon na so niida 

Dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari, masyarakat jangan sampai 

melepaskan harta yang sudah pasti untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti, 

yang disebabkan tidak perlu kerja keras untuk mendapatkannya, karena hal tersebut 

sangat berresiko. Bisa saja apa yang kita inginkan tersebut tidak dapat, sementara 

uang yang ada ditangan kita sudah tergadaikan (habis). Jangan melepaskan yang 

sudah pasti untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti.  

Jangan sampai masyarakat memiliki prinsip seperti bahasa tutur tersebut 

dalam berbagai hal, melepaskan atau berhenti misalnya dari suatu pekerjaan yang 

tetap karena diiming-imingi pekerjaan yang lebih mapan, tapi belum pasti. Kalaupun 

ingin beralih pekerjaan, hendaknya diperjelas dan dipastikan terlebih dahulu, jangan 

saŵpai apa yaŶg sudah ͞ada͟  ditaŶgaŶ hilaŶg, yaŶg ŵau didapat puŶ tak jelas, 
sehingga menyebabkan kerugian dua kali, kesialan dan penyesalan nantinya 

didapatkan. 

 

Penutup 
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 Bahasa tutur merupakan kekayaan budaya masing-masing daerah, 

hendaknya bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan terutama dalam rangka 

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, bahasa tutur memiliki keunikan dan 

magnet tersendiri bagi masyarakat karena bahasa tutur lahir dari hasil berfikir yang 

arif dan bijaksana dan diambil dari pengalaman kehidupan masyarakat. 

 Bahasa tutur lebih menyentuh hati, sederhana, dan tidak memiliki 

kepentingan tertentu dalam selalu sesuai dengan zaman dan keadaan 

masyarakatnya. Kearifan lokal yang menyatu dan muncul dari kehidupan 

masyarakat hendaknya tetap kita lestarikan dan untuk generasi hari ini agar 

hendaknya mengembangkannya kalau perlu memunculkan yang baru yang belum 

muncul saat ini, untuk regenerasi berikutnya. 
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PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN 

KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DALAM MENINGKATKAN  

KESEJAHTERAAN KELUARGA  

DI PASAMAN  

Oleh:  

Icol Dianto
1
 

 

Abstract 

Kabupaten Pasaman memiliki populasi besar mencapai 263,800 jiwa, dengan 

komposisi penduduk pasangan usia subur sebanyak 46,311 rumah tangga. 

populasi yang besar, ada sebuah keluarga yang dikategorikan sangat miskin dan 

miskin, sebanyak 23,861 rumah tangga. Ancaman overpopulasi dan kemiskinan 

siap untuk menghantam wilayah tersebut. pengendalian penduduk dapat 

dilakukan untuk memaksimalkan program keluarga berencana di Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana. Di sisi lain, program keluarga berencana 

memiliki sekelompok Pendapatan Usaha Kesejahteraan Keluarga untuk 

menambah sumber pendapatan untuk peserta program keluarga berencana. 

Dengan asumsi upaya integrasi program keluarga berencana dengan program 

untuk meningkatkan pendapatan dari keluarga yang dapat menghemat Pasaman 

dari ancaman kelebihan populasi dan kemiskinan. 

 

 

Pasaman district has a large population reached 263.800 inhabitants, 

with the composition of the population of fertile couples as much as 

46.311 households. Large population, there is a family that is 

categorized as very poor and poor, as many as 23.861 households. 

The threat of overpopulation and poverty are ready to hit the region. 

Population control can be done to maximize the family planning 

program in Women Empowerment and Family Planning. On the other 

hand, family planning programs have a group of Enterprises Income 

Family Welfare to add a source of income for the family planning 

program participants. Assuming the integration efforts of family 

planning programs with a program for increasing the income off 

families that can save Pasaman of the threat of overpopulation and 

poverty. 

 

Kata Kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan, UPPKS 

                                                           
1
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S.2 Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Angkatan 2011-2015. 
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A. Pendahuluan 

Kabupaten Pasaman merupakan satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Barat. Kata Pasaman diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat 

di daerah ini, yaitu Gunung Pasaman. Kata Pasaman berasal dari kata Pasamoan, 

yang berarti kesepakatan dan kesamaan pendapat antar golongan etnis 

penduduk yang mendiami wilayah Pasaman, yakni Minangkabau, Mandahiling, 

dan Jawa.
2
 

Hasil pendataan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pasaman tahun 2014,  warga dikelompokkan kepada 

Pasangan Usia Subur, Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Bukan Peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional, Pasangan Usia Subur yang menggunakan program 

keluarga berencana dan tidak peserta keluarga berencana, serta pentahapan 

keluarga. Jumlah kepala keluarga yang didata oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman sebanyak 71.356 

kepala keluarga dimana 46.311 kepala keluarga termasuk Pasangan Usia Subur, 

atau sekitar 64,9 persen keluarga Kabupaten Pasaman adalah Pasangan Usia 

Subur, yang berpotensi sebagai faktor penyumbang ledakan penduduk jika laju 

pertumbuhan penduduk seperti angka kelahiran tidak dikendalikan oleh 

pemerintah. 

Di daerah ini, keluarga pra sejahtera dan sejahtera I berjumlah 23.876 

kepala keluarga. Dalam klasifikasi kesejahteraan keluarga menurut BKKBN 

(2011), keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang sangat miskin sedangkan 

keluarga Sejahtera I adalah keluarga miskin. Jika demikian, maka sekitar 23.876 

kepala keluarga berada pada status keluarga sangat miskin dan miskin. Hasil 

pendataan keluarga oleh BPPKB Kabupaten Pasaman tahun 2014 mencatat dari 

23.876 kelurga sangat miskin dan miskin itu, sekitar 16.861 kepala keluarga 

termasuk Pasangan Usia Subur (PUS). 

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa keluarga sangat miskin dan 

miskin itu, masih ada yang tidak mengikuti program keluarga berencana, yaitu 

sekitar 6.109 kepala keluarga, terbesar terdapat pada kelompok keluarga sangat 

miskin dan miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional yaitu sekitar 1.834 kepala keluarga. 

                                                           
2
 Novia Hanif, Buku Kenangan DPRD Kabupaten Pasaman Masa Bhakti 2004-2009 

(Pasaman: Sekretariat DPRD Pasaman, 2009), h. 21. 
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BPPKB Kabupaten Pasaman merilis sejumlah persoalan mengenai 

kependudukan di Kabupaten Pasaman, yaitu:
3
 

a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih tinggi yaitu 1,24 persen pada tahun 

2012 dengan jumlah penduduk 256.500 jiwa. 

b. Tingginya angka pernikahan, yaitu pada tahun 2010 ada 2.800 peristiwa nikah 

sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 3.329 peristiwa. Perbandingan 

angka pencatatan nikah ini naik sekitar 15,89 persen. 

c. Sebagian besar masyarakat Pasaman, yaitu sekitar 87,12 persen, tinggal di 

pedesaan dengan sebaran penduduk berpencar dan tidak merata. Tentu saja 

perlu biaya operasional yang besar. 

d. Beban tanggungan penduduk cukup tinggi. Rasio ketergantungan penduduk 

sekitar 67,31 persen. Maksudnya, dari 100 orang penduduk usia produktif 

terdapat sekitar 67 orang yang tidak produktif. 

e. Masih tingginya angka kematian bayi di Kabupaten Pasaman yaitu sekitar 

41,3 persen pada tahun 2010. 

f. Ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana layanan kesehatan dan keluarga 

berencana yang tidak merata pada semua wilayah. 

g. Terdapat perbedaan kemajuan ekonomi dan sosial antar wilayah yang 

memicu terjadinya distribusi penduduk yang tidak seimbang. 

h. Belum terdapat kesamaan persepsi dan kebijakan antara pemerintah 

kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam merumuskan dan menjalankan 

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. 

Untuk mengatasi masalah kependudukan yang demikian kompleks, 

Pemerintah Kabupaten Pasaman menyusun rencana aksi untuk mendukung 

kegiatan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Dalam buku Rencana 

Aksi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pasaman 2015-2019
4
 

menjelaskan tiga tujuan Rencana Aksi KKB, yaitu: 

a. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas 

penduduk Kabupaten Pasaman tahun 2015-2019 yang merupakan jabaran 

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk 

dilaksanakan di Kabupaten Pasaman. 

b. Memberikan pedoman bagi penyusun program KKB di Kabupaten Pasaman. 

c. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Pasaman serta pemerintah kecamatan dalam perencanaan pembangunan 

berwawasan kependudukan. 

                                                           
3
 BP2KB Pasaman, Hasil Pendataan Keluarga di Kabupaten Pasaman Tahun 2014 

(Pasaman, BPPKB, 2014), h. 5-8  
4
 Ibid., h. 4  
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B. Refleksi Teoritik 

Kemiskinan menjadi salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat.
5
 Masyarakat yang miskin berarti masyarakat yang tidak berdaya 

(less powerful) memenuhi standar hidup layak, baik pemenuhan kebutuhan 

dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan budaya.
6
 Ketidakberdayaan masyarakat, 

terkadang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang membelit diri. Ada pula 

disebabkan karena ketidakadilan untuk mendapatkan akses dan aset dari 

kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, 

keadaan miskin yang dialami masyarakat perlu ditanggulangi dengan menjadikan 

masyarakat itu berdaya.  

Keluarga miskin sering menimbulkan siklus kemiskinan. Fenomena 

menunjukan bahwa keluarga miskin memiliki banyak anggota keluarga. Anggota 

keluarga yang banyak dan tidak mendapatkan akses pendidikan dan layanan 

kesehatan yang layak sehingga anak-anak dari keluarga miskin kecenderungan 

menjadi keturunan yang miskin, dan seterusnya. Thomas Robert Malthus
7
 

meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti 

sumber daya alam akan habis, sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan 

berbagai macam penderitaan manusia. 

Pengentasan kemiskinan melalui proses pemberdayaan memberi 

penekanan pentingnya pembelajaran atau pendidikan bagi masyarakat miskin. 

Soedjatmoko
8
 menyebutkan, ada suatu proses yang seringkali dilupakan bahwa 

pembangunan adalah pembelajaran sosial (social learning). Pemberdayaan 

masyarakat tidak sekedar pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada 

pihak yang tidak memiliki melainkan adanya transfer pengetahuan kepada 

masyarakat. Guhardja mengusulkan perlunya mengelompokkan sasaran dalam 

proses pendidikan masyarakat, yaitu pada kelompok strategis seperti petani dan 

buruh tani, nelayan, buruh, wanita, pemuda, pemuka masyarakat, dan pemimpin 

                                                           
5
 Prabawa Eka Soesanta, Jurnal Berdaya Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri, 2012), Vol. X No. 4 

April 2012, h. 30 
6
 Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan 

(Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 5 
7
 Thomas Robert Malthus, Essay On The Principle of Populations  (London, Joseph 

Johnson, 1798). Junaidi, ͞PeŶduduk daŶ PeŵbaŶguŶaŶ EkoŶoŵi ;2Ϳ,͟ 

https://junaidichaniago.wordpress.com/tag/artikel/page/3/ (akses 15 Maret 2014). 
8
 http://green-leean.blogspot.com/2011/01/teori-dan-konsep-dasar-pengembang-

an.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Johnson_%28publisher%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Johnson_%28publisher%29
https://junaidichaniago.wordpress.com/tag/artikel/page/3/
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informal lainnya.
9
 Komite Penanggulangan Kemiskinan,

10
 mengartikan 

pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga atau keluarga. Ada dua alasan 

mengapa keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang perlu diberdayakan, yaitu 

keluarga tempat tumbuh dan berkembangnya individu yang kelak menentukan 

kualitas individu dan pada keluarga aktivitas pertama individu berlangsung. 

Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga suatu keluarga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya secara layak. Jika 

kondisi ini dibiarkan, lama-lama mereka menjadi beban sosial. Padahal di sisi lain, 

ibu (istri) punya peluang untuk berusaha untuk membantu beban keluarga 

dimana perempuan tidak hanya sebagai pendamping suami dan membesarkan 

anak-anak, namun seiring dengan dinamika masyarakat kaum perempuan 

memiliki peran luas yang perlu diberdayakan. Harmona Daulay
11

 menyebutkan 

bahwa pendekatan pemberdayaan perempuan dianggap suatu strategi yang 

melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang 

harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan. Pendekatan 

pemberdayaan (empowerment) menginginkan perempuan mempunyai kontrol 

terhadap beberapa sumber daya materi dan nonmateri yang penting dan 

pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun di antara masyarakat
12

  

Penulis menggunakan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim 

Ife untuk mengungkapkan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terhadap 

kelompok UPPKS. Menurut Jim Ife dalam Nanang Martono,
13

 mengemukakan 

pengertian pemberdayaan sebagai berikut, ͞Empowerment means providing 

people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their 

capacity to determine their own future, and to participate in and effect of their 

community. Pendapat Jim Ife di atas, mengartikan pemberdayaan adalah 

menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan 

keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu dalam menentukan 

masa depan mereka serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan 

dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pendapat Jim Ife tersebut, ada empat 

                                                           
9
 Suprihatin Guhardja, et al, Pengembangan Sumber Daya Keluarga (Jakarta: PT BPK 

Gunung Mulia, 1993), h. 93-94 
10

 Komite Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pedoman Komite Penanggulangan 

Kemiskinan (Jakarta: Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002).  
11

 Harmona Daulay, Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Geding 

Johor Medan (Medan: Jurnal Harmoni Sosial, 2006), Volume I Nomor I, h. 10 
12

 Caroline O.N Moser, The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty 

Reduction Strategies World Development, (1998), h. 1-19 
13

 Agus Sjafari dan Kandung Sapto Nugroho, Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai 

(Serang: FISIP Untirta, 2012), h. 12 
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item penting yang harus diperhatikan dalam program pemberdayaan, yaitu 

menyiapkan sumber daya, pengetahuan, kesempatan dan keterampilan.  

 

C. Pembahasan 

1. Penyiapan Sumber Daya 

Pemberdayaan dalam rangka menyiapkan sumber daya kepada 

kelompok, dari hasil wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian 

didapatkan beberapa catatan penting sebagai berikut.
14

  

a. Kelompok belum mendata potensi aset anggota yang dapat dijadikan modal 

untuk menjalankan suatu usaha bersama.  

b. Pengelolaan usaha kelompok tidak berbasis aset.  

c. Pengelolaan sumber daya modal dilakukan oleh masing-masing individu 

bukan kelompok. Akibatnya, bantuan modal dari pihak luar harus dibagi rata 

dengan jumlah anggota. Tentu saja sumber modal tersebut menjadi kecil 

sekali. Jika sumber modal kecil maka usaha yang dijalankanpun hanya usaha 

kecil. 

d. Modal yang didapat oleh anggota, dimanfaatkan oleh anggota untuk usaha 

masing-masing. 

e. Omset usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok berkisar dari Rp.3 juta 

sampai Rp.5 juta. 

f. Sumber daya manusia anggota kelompok yang ada cukup potensial 

menjalankan usaha, tetapi kurang memanfaatkan potensi diri untuk 

merancang usaha baru. 

g. Sumber daya anggota yang banyak belum memberikan kemajuan bagi 

kelompok. 

h. Ada sumber modal yang dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok, 

misalnya pinjaman dari koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Namun, 

jika banyak pinjaman modal maka anggota kelompok kesulitan untuk 

membayar angsuran tagihan. 

Penjabaran hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa sumber daya 

modal yang dimaksud oleh kelompok sebatas pemberian dan pinjaman uang 

tunai yang diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok UPPKS, misal bantuan lepas 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman. Pemahaman kelompok UPPKS, 

kata-kata modal, yang tergambar dalam pikiran pengurus dan anggota adalah 

bantuan uang tunai. 

                                                           
14

 Suarti, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Mei 

2015 dan Darmalinda, Ketua Kelompok Maju Bersama, di Jorong Padangsarai Kecamatan Lubuk 

Sikaping, Wawancara Pribadi, Mei 2015. 
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͞YaŶg kaŵi tahu, ŵodal itu adalah ďaŶtuaŶ atau piŶjaŵaŶ uaŶg tuŶai 
untuk menambah modal usaha. Dengan uang itu kami bisa menambah 

barang dagangan kami. Uang yang kami dapat, kami belikan kepada bahan 

dasar dari usaha. Saya yang sehari-hari jualan nasi ampera dan aneka 

makanan ringan, mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS bisa menambah 

jumlah produksi. Demikian juga dengan anggota kelompok saya yang lain, 

bantuan modal tersebut kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi jujur 

bantuan modal terseďut terlalu keĐil uŶtuk ŵeŶgeŵďaŶgkaŶ usaha.͟15
 

Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan BPPKB bahwa institusi itu telah 

menyiapkan dan memfasilitasi kelompok UPPKS ke akses modal, yaitu Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sumber modal yang disiapkan oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) untuk kelompok 

UPPKS, bersumber dari BAZNAS Kabupaten Pasaman.
16

 Pihak BAZNAS 

mendistribusikan bantuan tersebut kepada individu dari anggota kelompok yang 

ada. Persyaratannya adalah anggota kelompok UPPKS tersebut termasuk kriteria 

dari orang-orang yang berhak menerima zakat.  

Istilah yang dipakai oleh pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana menyiapkan modal dengan istilah memfasilitasi.
17

 Istilah ini 

dipakai karena sumber dana yang disalurkan oleh BPPKB tidak dari pos anggaran 

pemerintah melainkan dari Badan Amil Zakat, lembaga yang menghimpun dana 

zakat, infak dan sedekah umat Islam. Besar bantuan yang diberikan oleh pihak 

BAZNAS berkisar sekitar Rp.15 juta sampai dengan Rp. 20 juta tergantung pada 

jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok tersebut. 

Bantuan modal yang sudah mengalami perkembangan, dikenal dengan 

dana replikasi
18

, digulirkan kembali ke anggota kelompok atau kelompok lain 

yang memerlukan. Dana replikasi tersebut, tidak dipegang oleh kelompok UPPKS, 

namun dihimpun oleh Pl KB yang kemudian diserahkan kepada petugas BPPKB 

yang telah diberi tugas untuk mengurusnya. BPPKB mengambil peran aktif untuk 

menghimpun dan menyimpan dana replikasi tersebut, karena program ini 

termasuk baru. Selain itu, banyak program bantuan dana bergulir yang telah 

diluncurkan pemerintah selama ini, terkendala untuk menagih kembali. 

                                                           
15

 Darmalinda, Ketua Kelompok Maju Bersama, di Lubuk Sikaping, Wawancara Langsung. 
16

 BP2KB, Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pasaman dengan Baznas Kabupaten Pasaman Tentang Penyaluran Dana 

Badan Amil Zakat Nasional ke kelompok UPPKS nomor 476/ 351/ BPP-KB/ 2013. 
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 Yusnimar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Mei 2015. 
18

 Yahoo AŶswers. ͞Arti Kata Replikasi,͟  https://id.answers.yahoo.com/qu- 

estion/index? 

qid (akses 17 Mei 2015). 
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Pemberdayaan Kelompok Usaha… (Icol Dianto)  127 

 

Akibatnya, dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok 

tersendat dan habis sampai pada kelompok tersebut. Padahal bantuan sumber 

dana itu ditujukan untuk dapat digulirkan kepada kelompok lain. Oleh karena itu, 

peran BPPKB sangat diperlukan sampai kelompok UPPKS memiliki kesadaran 

tinggi untuk bisa mandiri.  

Sampai saat ini, dana replikasi hasil pemberdayaan telah digulirkan 

kembali sebesar Rp.79.100.000 dari 48 kelompok UPPKS yang telah menerima 

bantuan modal atas kerja sama tersebut. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015, pihak BAZNAS Kabupaten Pasaman sudah menyalurkan dana bantuan 

modal sebesar Rp.429.250.000. Dari 48 kelompok yang telah menerima bantuan 

modal tersebut, sebanyak 16 kelompok mendapatkan bantuan dari dana 

replikasi yang telah digulirkan.
19

 Kini, sebanyak Rp.508.350.000 sumber modal 

hasil fasilitasi penyiapan modal yang dilakukan oleh BPPKB. 

Kecilnya sumber modal yang dapat diakses oleh kelompok UPPKS, dapat 

menyebabkan lambatnya perkembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok 

UPPKS. Para anggota kelompok UPPKS menyadari bantuan modal tersebut 

tidaklah mencukupi untuk menggerakan dan mengembangkan usaha. Dengan 

modal yang kecil tentu saja usaha yang dijalankan pun hanya berskalal kecil. 

Pada akhirnya, pendapatan pun kecil. Jika demikian halnya, maka kelompok 

UPPKS tidak bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Para ahli menyebutkan salah 

satu jeratan kemiskinan itu karena pendapatan kecil.  

Bila dicermati data sebelumnya, dimana anggota kelompok UPPKS 

mengetahui bahwa modal yang didapatkan dari bantuan modal BAZNAS tidak 

dapat mengembangkan usaha yang dilakoni untuk tumbuh lebih besar. Akan 

tetapi, kebanyakan dari anggota kelompok UPPKS itu pun tidak berani membuat 

pinjaman modal ke pihak lain, seperti koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau dari perbankan. 

Alasan anggota kelompok UPPKS tidak berani mengambil pinjaman lebih 

besar lagi, karena usaha mereka tidak berkembang. Kalaupun ada yang 

berkembang, namun perkembangannya sangat lamban. Suarti mengutarakan 

pernyataan yang sama, usaha apa yang akan mereka kembangkan sementara 

untuk menjalankan usaha yang lama saja masih kesulitan. Jika diajukan pinjaman 

kepada lembaga perbankan, anggota kelompok khawatir tidak mampu 

membayar pinjalam dan masih gamang untuk menjalankan usaha baru. Selain 
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 BP2KB, Laporan Perkembangan Bantuan Dana BAZNAS Bulan Mei 2015. (Pasaman: 

BP2KB, 2015), h. 2-3. td. 
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itu, alasan anggota kelompok UPPKS, karena banyaknya tagihan yang harus 

mereka keluarkan.  

͞Kalau kaŵi ajukaŶ piŶjaŵaŶ ke ďaŶk, ŵuŶgkiŶ saja dapat. AkaŶ tetapi, 
untuk apa dipinjam modal yang besar, sementara usaha yang akan kami 

jalankan masih seperti ini saja. Lagi pula, kami harus membayar iuran akibat 

dari bantuan modal yang kami dapati dari BAZNAS Pasaman. Kalau dipinjam 

lagi uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya, tentu saja kami sulit untuk 

ŵeŶĐarikaŶ tagihaŶŶya.͟20
 

Dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa persoalan yang 

terjadi pada masyarakat, terutama kelompok UPPKS yang menjadi sasaran 

program pemberdayaan, adalah masalah modal dan usaha yang layak untuk 

dilaksanakan. Dengan demikian, kelompok UPPKS akan tetap dengan 

ketertinggalan dan keterbelakangannya. Oleh karena itu, kelompok uppks perlu 

dilakukan pemberdayaan dalam membina dan mengarahkan langkah 

pengembangan usaha kelompok. 

Nurkse dalam Kuncoro, 1997:132 seperti dikutip Yulianto Kadji
21

 

menyebutkan penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty) yaitu adanya keterbelakangan, 

ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya 

pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada 

rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada 

keterbelakangan, dan seterusnya. 

Mata rantai kemiskinan dapat diputus sehingga masyarakat terbebas dari 

mata rantai kemiskinan. Dalam hal ini, pemberdayaan harus memainkan peran 

bagaimana kelompok UPPKS dapat mewujudkan ketersediaan sumber modal 

yang besar untuk mengoperasikan usaha skala menengah dan besar. Dengan 

modal yang besar baru dapat menggerakan usaha yang besar yang pada akhirnya 

pendapatan dan nilai investasi pun semakin besar. 

Inilah yang perlu difasilitasi oleh penanggung jawab program 

pemberdayaan kelompok UPPKS. Fasilitator pemberdayaan (Penyuluh Kb) harus 

berpartisipasi dalam mengarahkan para anggota kelompok untuk mencari solusi 

atas persoalan modal tersebut. Salah satu alternatif sumber modal yang belum 

tergarap oleh kelompok UPPKS yaitu pemanfaatan aset setiap individu kelompok 

untuk kegiatan bersama. Di sinilah pemberdayaan itu bertujuan untuk 
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 Suarti, Ketua Kelompok, di Lubuk Sikaping, wawancara langsung.  
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 Yulianto Kadji, Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya, https://www.google.co.id/ 
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memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk digunakan 

bagi peningkatan kesejahteraan anggota kelompok itu sendiri. Jadi, kelompok 

tidak hanya mengharapkan bantuan dari baznas pasaman yang jumlahnya jika 

dibagi per anggota, tidaklah memadai untuk menumbuhkembangkan suatu 

usaha. 

Dalam konsep pemberdayaan, fasilitator harus membuat kelompok 

mandiri bukan ketergantungan. Kalau kondisi dimana kelompok hanya 

mengharapkan bantuan modal dari BAZNAS maka dengan keterbatasan 

anggaran BAZNAS tidak dapat menyelesaikan persoalan rendahnya modal usaha 

yang didapatkan kelompok. Meski bantuan BAZNAS pun sangat membantu usaha 

kecil-kecilan anggota kelompok, namun tujuan jangka panjang tidaklah memadai 

bantuan tersebut. 

Para fasilitator atau aktor-aktor pemberdayaan masyarakat penting untuk 

memperhatikan apa yang dikatakan Subejo dan Narimo dalam Theresia et.al
22

 

tentang pemberdayaan yang mana pemberdayaan itu upaya yang disengaja 

memfasilitasi. Kata-kata disengaja berarti pemberdayaan itu harus punya agenda 

sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berkelanjutan. Apa yang diagendakan 

oleh fasilitator, sebagai upaya mendampingi atau memfasilitasi masyarakat 

anggota kelompok yang notabene masyarakat berpendidikan menengah ke 

bawah. Masyarakat tersebut mesti diberi arahan ketika mereka membuat 

sebuah perencanaan kelompok dan mengambil keputusan bersama. Di sinilah 

pentingnya inventarisir aset kelompok, supaya dapat dikalkulasikan kekuatan 

atau potensi kelompok yang dapat dikembangkan. Subejo dan Narimo 

melanjutkan, pemberdayaan kelompok seharusnya fasilitator melirik 

pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan 

networking.  

Pengertian collective action (aksi kolektif), dalam sebuah situs, Nugroho
23

 

mendefinisikan aksi kolektif adalah proses pengambilan keputusan bersama 

untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada situs yang sama, 

Marshal dalam Knox dan Gupta
24

 mengartikan aksi kolektif sebagai aksi yang 

dilakukan oleh sebuah kelompok, baik secara langsung atau atas nama 

organisasi, dalam mencapai apa yang oleh anggota kelompok itu dianggap 

sebagai kepentingan bersama. Knox dan Gupta menegaskan, aksi kolektif 

diperlukan ketika isu pengelolaan sumber daya alam meliputi integrasi spasial 

                                                           
22

 Aprilia Theresia, Pembangunan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.121 
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pada tingkatan yang lebih tinggi dan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, 

kebutuhan untuk melakukan aksi kolektif lebih besar. 

Dua indikator menurut Subejo dan Narimo, collective action dan 

networking, jika telah dikelolah dengan baik oleh suatu kelompok maka 

kemandirian kelompok dapat terbentuk baik mandiri secara ekonomi, ekologi 

dan sosial. Kondisi sedemikian rupa itu, yang dapat mendorong setiap anggota 

kelompok aktif ikut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini pula yang 

disampaikan Swift dan Levin seperti yang dikutip Theresia
25

 bahwa 

pemberdayaan itu membukakan akses masyarakat rentan miskin dan miskin 

kepada sumber-sumber produktif serta mendorong berpartisi anggota kelompok 

untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka di masa yang akan 

datang. 

Pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok UPPKS, dalam hal 

sumber modal, tentu tidak signifikan meningkatkan usaha anggota kelompok 

karena memang jumlah bantuan modal tersebut dalam skala kecil. Apalagi 

tindakan membagi rata bantuan BAZNAS kepada semua anggota untuk dijadikan 

modal usaha. Semestinya bantuan modal yang didapatkan dari BAZNAS Pasaman 

atau sumber-sumber lain, digunakan untuk membuat usaha kelompok yang 

dikelolah dalam skala yang lebih besar dari usaha perorangan. 

 

2. Pemberian Pengetahuan 

Pada awal pembentukan kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman, pihak 

fasilitator dari pemerintahan memberikan pemahaman mengenai cara 

berorganisasi.
26

 Pemahaman awal ini tentu sangat membantu keluarga akseptor 

untuk berperan dalam kelompok UPPKS. Akan tetapi, jika pemahaman mengenai 

kelompok UPPKS tidak diberikan secara komprehensif, maka para anggota 

kelompok meraba di tempat yang gelap dalam melakoni kelompok. Penjelasan 

dari pihak BPPKB yang menyebutkan bahwa anggota kelompok UPPKS telah 

diberi pemahaman sejak awal pembentukan kelompok itu, tidak tergambar dari 

pengamatan penulis dalam sejumlah pertemuan. Jangankan mengenai tujuan 

dibentuknya kelompok UPPKS, definisi kelompok UPPKS itu saja pun tidak 

dipahami dengan tepat. 

Penulis mengajukan 12 pertanyaan kepada responden, yaitu Suarti Ketua 

Kelompok Melati. Item pertanyaan tersebut mempertanyakan kepada Suarti 
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26

 Yusnimar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Pasaman, di Kecamatan Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Mei 2015. 
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yang menjabat sebagai ketua kelompok, apakah dia dan anggotanya 

mendapatkan pengetahun mengenai kelompok UPPKS, darimana pengetahun 

tersebut didapat, apa saja pengetahuan yang diberikan oleh fasilitator tentang  

UPPKS.  

͞Saya ŵeŶgetahui adaŶya prograŵ UPPKS iŶi dari seseoraŶg yaŶg 
bekerja di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

bernama Linda. Saya dikasih tahu untuk membuat kelompok karena ada 

bantuan modal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Pasaman. Katanya bantuan itu dapat meningkatkan kesejahteraan karena 

ŵodal usaha terďaŶtu kareŶaŶya.͟27
 

Hal yang sama dijelaskan oleh Ketua Kelompok Maju Bersama di 

Padangsarai Kenagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Darmalinda. 

Menurut Darmalinda, UPPKS itu program BPPKB, dilatih dan diberi bantuan 

modal setelah peserta mengikuti pelatihan. Jawaban dari Darmalinda tidak salah 

karena pada praktiknya, memang benar kelompok UPPKS itu dibentuk oleh 

BPPKB karena UPPKS adalah salah satu programnya. Demikian juga dengan 

pelatihan dan bantuan, pada umumnya setiap ada pelatihan yang digelar oleh 

BPPKB dan instansi lainnya, setelah pelatihan dilaksanakan maka biasanya pihak 

penyelenggara kegiatan memberikan bantuan modal berupa peralatan-peralatan 

terkait dengan materi pelatihan. 

Pemberdayaan sebagai proses pemberian pengetahuan kepada orang 

atau kelompok UPPKS, dapat diuraikan dalam item berikut ini. 

a. Setiap anggota kelompok tidak mengetahui dengan baik tentang UPPKS 

b. Kebanyakan anggota mengetahui bahwa bergabung dengan kelompok UPPKS 

akan ada bantuan yang didapatkan. 

c. Masih kurangnya sosialisasi program Keluarga Berencana kepada anggota 

kelompok, sehingga masih banyak anggota kelompok UPPKS tidak menjadi 

peserta KB. 

d. Anggota kelompok tidak diberi pengetahuan mengenai pengelolaan modal 

yang baik, usaha potensial bagi kelompok untuk dikembangkan. 

e. Anggota kelompok tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang 

usaha dan sasaran pasar. 

f. Kelompok tidak diberi pengetahuan mengenai pembuatan perencanaan 

kelompok. 
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 Suarti, Ketua Kelompok Melati, di Kecamatan Lubuk Sikaping, Wawancara Pribadi, Mei 

2015. 
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengurus kelompok dan 

fasilitiator pemberdayaan menanamkan pendidikan yang tidak tepat kepada 

anggota kelompok UPPKS. Akibatnya, anggota kelompok UPPKS tidak menguasai 

dengan baik tentang UPPKS itu sendiri dan tujuan pembentukan kelompok 

UPPKS seringkali terabaikan. Misalnya dapat dilihat pada pernyataan kelompok 

UPPKS, bahwa jika bergabung dengan kelompok UPPKS itu dapat bantuan modal 

dari BAZNAS Pasaman. Kalau orientasi hanya untuk mendapatkan bantuan, 

mungkin lebih tepatnya mengajukan kredit usaha ke lembaga keuangan seperti 

perbankan atau lembaga perkreditan lainnya. Akan tetapi, tujuan UPPKS yang 

membedakan dengan lainnya adalah meningkatkan sumber pendapatan 

masyarakat sangat miskin dan miskin, yang dipadukan dengan program keluarga 

berencana. Dengan demikian, anggota kelompok UPPKS haruslah 

memperhatikan anjuran agar semua anggota menjadi peserta program KB.  

Dari penjelasan dua kelompok di atas, yang disampaikan langsung oleh 

sumber informasi utama (key informan), yaitu Ketua kelompok UPPKS yang telah 

pernah mendapatkan bantuan modal dari pihak BAZNAS Pasaman itu, dapat 

dipahami bahwa pembinaan yang diberikan oleh fasilitator, baik Penyuluh KB 

maupun BPPKB belum memenuhi enam agenda pembinaan yang harus dilakukan 

oleh seorang fasilitator. BPPKB dan fasilitator hanya memberikan pengetahuan 

mengenai kelancaran pinjaman dan setoran.  Sementara itu, lima agenda 

pembinaan yang harus dikerjakan oleh fasilitator tidak berjalan maksimal, 

Pembinaan organisasi, Pembinaan permodalan, Pembinaan usaha ekonomi 

produktif, Pembinaan administrasi dan pembukuan, Pembinaan pemasaran, 

serta pembinaan kesertaan ber KB
28

 

Paparan di atas dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan dalam 

rangka pemberian pengetahuan kepada kelompok UPPKS sebagai objek 

pemberdayaan tersebut, tidak maksimal diberikan dan belum sesuai dengan 

panduan yang ada dalam buku pedoman pelaksanaan program kelompok UPPKS. 

 

3. Pemberian Kesempatan 

Kesempatan merupakan kondisi yang memberikan kemungkinan yang 

sama untuk semua orang untuk bisa berbuat, mendapatkan atau menempati 

sesuatu. Proses meraih kesempatan yang sama hanya ada dalam persaingan 
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 Sugiri Syarif, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS, (Jakarta: 

BKKBN, 2010), h. 61 
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untuk mendapatkan sumber modal dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Pasaman.  

Pemberdayaan merupakan proses memberikan kesempatan dapat 

dipaparkan kondisi pada kelompok UPPKS sebagai berikut. 

a. Setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk akses ke sumber 

modal.  

b. Kesempatan mengeluarkan pendapat terlihat ketika kelompok mengadakan 

pertemuan dengan fasilitator untuk persiapan pengajuan proposal bantuan. 

Anggota kelompok aktif mengeluarkan pendapat karena mereka ingin 

mendapatkan bantuan. 

c. Kelompok belum dapat memberikan kesempatan kepada setiap anggota 

kelompok untuk merumuskan rencana kerja kelompok. Hal ini disebabkan 

belum adanya usaha kelompok yang akan dikelolah secara bersama-sama.  

d. Kelompok memberikan ruang selebar-lebarnya kepada anggota untuk 

menjalankan usaha milik individu masing-masing anggota. 

e. Belum adanya pembagian kerja dari kelompok 

Kalau ditinjau dari segi pemberdayaan, dimana setiap anggota bebas 

memberikan saran dan mengeluarkan pendapat untuk merencanakan program-

program kelompok mereka masing-masing. Kesempatan mengeluarkan pendapat 

ini tidak jalan karena kelompok UPPKS tidaklah sebuah kelompok yang 

terstruktur dan sistemik. 

Dari pernyataan-pernyataan yang dipaparkan di atas, dapat dipahami 

bahwa proses pemberian kesempatan dari fasilitator kepada kelompok atau dari 

kelompok kepada anggotanya, terbuka lebar. Dimana setiap kelompok memiliki 

peluang yang sama dalam mendapatkan rekomendasi BP2KB untuk disalurkan ke 

sumber bantuan. Demikian juga ketika bantuan telah dibagi rata ke anggota 

kelompok, maka pengurus menyerahkan sepenuhnya kepada anggota yang 

bersangkutan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang telah 

didapatkan. Untuk proses pemberdayaan dengan agenda berskala kecil sudah 

berjalan dengan baik pada kelompok UPPKS di Kabupaten Pasaman. Akan tetapi, 

untuk agenda pemberdayaan jangka panjang dan besar, perlu pencerdasan 

kepada warga. Termasuk member kesempatan kepada masyarakat untuk ikut 

terlibat dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan atau 

program yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Hal itu tidak jalan, karena 

belum adanya usaha kolektif yang akan dirumuskan, dijalankan dan dievaluasi 

oleh kelompok. Pada tingkat kolektif, kesempatan mengeluarkan ide dan 

pendapat pada kelompok UPPKS, bukan tidak ada melainkan belum terbina 
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disebabkan belum jalannya agenda usaha kelompok. Pada kelompok yang tidak 

ada stimulant yang akan didapatkan sebagai ketua kelompok atau pengurus 

lainnya, maka persaingan untuk mendapatkan jabatan sangat kecil dan nyaris 

tidak ada. 

 

4. Pemberian Keterampilan 

Proses pemberdayaan harus ada tahapan penguatan. Pada tahapan ini, 

menurut Suharto dalam Abu Huraerah
29

 pihak fasilitator memperkuat 

pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan pada tahapan ini 

diharapkan mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan masyarakat 

yang diberdayakan. 

Hasil wawancara dengan dua kelompok UPPKS yaitu Kelompok Melati dan 

Kelompok Maju Bersama
30

 didapatkan data sebagai berikut: 

a. Anggota kelompok memiliki keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan 

usaha yang dijalankan masing-masing. 

b. Keterampilan yang dimiliki kelompok belum dikembangkan untuk membuka 

usaha yang lebih besar dan berkelompok. 

c. Keterampilan dasar didapat karena belajar dari orang tua, sedangkan 

keterampilan yang didapatkan dari fasilitator untuk lebih memantapkan dan 

kemahiran kerja. 

d. Kelompok belum dapat memberikan dan mengembangkan keterampilan 

kepada anggota. 

e. Tidak ada kegiatan pemberian keterampilan dari Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana yang diberikan khusus untuk kelompok 

UPPKS. 

Data di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut, anggota kelompok memiliki 

keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan usaha yang dijalankan masing-

masing. Kelompok UPPKS yang pada realitasnya terdiri dari anggota kelompok 

yang memiliki usaha-usaha berbeda-beda. Meski telah dibentuk suatu kelompok 

sebagai wadah berhimpun untuk melakukan usaha bersama, namun anggota 

berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan usahanya. Kondisi ini menyebabkan 
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sulitnya BPPKB Pasaman untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan 

keterampilan yang diperuntukan khusus bagi anggota kelompok UPPKS. 

Keterampilan yang diberikan oleh fasilitator (BPPKB) untuk kelompok 

UPPKS dilakukan secara tematik, melalui kerja sama dengan leading sektor dan 

kedinasan lainnya. Misalnya, kerja sama Badan BPPKB dengan Dinas Sosial dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Pasaman untuk pelatihan menjahit. Pelatihan 

menjahit tersebut setiap tahunnya diadakan oleh Dinas Sosial dan 

Ketenagakerjaan. Kegiatan ini tidak diperuntukan khusus untuk anggota 

kelompok UPPKS. Kegiatan menjahit ini bertujuan untuk memberikan 

keterampilan dan membuka lapangan kerja baru dalam upaya memberantas 

pengangguran. Setiap ada kegiatan pelatihan menjahit dari Dinas Sosial dan 

Ketenagakerjaan, melalui sistem berkoordinasi dengan BP2KB, untuk meminta 

peserta pelatihan menjahit itu ada dari anggota kelompok UPPKS. 

Analisis penulis terhadap beraneka ragamnya keterampilan yang dimiliki 

oleh anggota kelompok ini, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh kelompok 

untuk mewujudkan usaha kelompok yang dikelolah secara action collective. 

Pertama, menyatukan bantuan modal yang diberikan oleh BPPKB untuk 

menjalankan usaha bersama kelompok dengan aneka ragam produk. Kedua, 

kelompok juga bisa memokuskan satu usaha yang dianggap layak untuk 

dikembangkan dan dijalankan secara bersama-sama, di samping setiap individu 

tetap menjalankan usaha yang telah ada pada masing-masing rumah tangga. 

Alasan penulis mengemukakan dua pendapat tersebut, berpijak pada 

keterampilan yang beragam dari anggota pada suatu kelompok adalah aset yang 

dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi kelompok untuk menjalankan usaha. 

Keterampilan yang beragam juga menjadi pilihan bagi kelompok dalam 

menjalankan usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Perihal pemberdayaan sebagai proses pemberian keterampilan pada 

kelompok UPPKS, penulis menemukan bahwa keterampilan yang dimiliki oleh 

anggota kelompok UPPKS, didapat karena belajar dari orang tua, sedangkan 

keterampilan yang didapatkan dari fasilitator untuk lebih memantapkan dan 

kemahiran kerja. 

͞PelatihaŶ ŵeŶjahit yang pernah dilaksanakan oleh BPPKB dan bekerja 

sama dengan dinas lain, anggota kelompok UPPKS yang ikut pelatihan 

menjahit memang anggota yang telah memiliki kemampuan menjahit. 

Kemampuan menjahit yang dimiliki anggota itu masih menggunakan alat-alat 

jahit tradisional. Dalam pelatihan itu, peserta dilatih merancang pakaian 
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dengan menggunakan alat-alat perancang (design) modern. Misalkan, 

ŵeŵďuat raŶĐaŶgaŶ ďordiraŶ yaŶg iŶdah daŶ halus.͟31
 

Dari urairan di atas, dapat dipahami bahwa peran fasilitator 

pemberdayaan untuk memberikan keterampilan kepada kelompok UPPKS belum 

ada kegiatan khususnya, melainkan kegiatan dari program dan instansi lain. 

Keterampilan yang dimiliki saat ini oleh anggota kelompok UPPKS merupakan 

keterampilan yang telah ada sebelum para anggota bergabung pada sebuah 

kelompok.  

 

 

D. Kesimpulan 

1. Proses penyiapan sumber daya mendapatkan porsi yang kecil sebagai 

indikator pemberdayaan, belum ada program yang ditampung dalam sistem 

anggaran daerah Kabupaten Pasaman untuk penyiapan sumber modal dan 

peningkatan sumber daya manusia yang dikhususkan untuk kelompok UPPKS. 

2. Pemberdayaan sebagai pemberian pengetahuan yang diberikan oleh BPPKB 

tidak memenuhi tolok ukur dari indikator keberhasilan program UPPKS dan 

tidak adanya program seminar dan diskusi-diskusi khusus untuk menambah 

pengetahuan kelompok UPPKS. 

3. Pemberdayaan sebagai pemberian kesempatan lebih dominan pada 

pemahaman bahwa adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

bantuan modal dari BAZNAS sementara pemberian kesempatan kepada 

kelompok untuk mengeluarkan ide dan aspirasi tidak berjalan sesuai konsep-

konsep pemberdayaan kelompok. 

4. Pemberdayaan sebagai pemberian keterampilan sudah dilakukan oleh 

pemerintah kepada kelompok UPPKS dengan adanya program-program 

pelatihan yang dilaksanakan oleh BPPKB. Penyiapan keterampilan ini, sudah 

mulai dilakukan dengan mengkoordinasikan program-program 

pemberdayaan lintas sektoral. Namun, pelatihan dan keterampilan yang 

dilakukan belum menyentuh seluruh unit usaha yang dijalankan oleh 

kelompok UPPKS.  
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Abstract  

Hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi sangat erat, bahkan dapat 

dikatakan bahwa tidak ada kepemimpinan tanpa komunikasi. Karakteristik 

komunikator dalam kepemimpinan penting untuk dipahami karena pemimpin 

dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan 

kerja, terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan 

kepemimpinan dalam mengarahkan bawahan merupakan faktor terpenting 

untuk efektivitas kerja. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan atau 

kegagalan kepemimpinan. Ini merupakan  kebutuhan komunikator untuk 

memahami karakteristik komunikasi interpersonal , massa, organisasi, 

masyarakat, komunikasi antar budaya dan Islam. 

 

 The relationship between leadership and communication is very 

intimately, it can even be said that there is no leadership without 

communication. Communicator characteristics in leadership is 

important to understand by aleader to be able to affect the morale 

and job satisfaction, safety, quality of work life, especially the level of 

achievement of an organization.  Abilities and leadership skills in 

directing subordinates is an important factor for the effectiveness of a 

leader to be delivered right at destination. Communication plays a 

very decisive or failure of a leadership. thus the need for a 

communicator/leader to understand the characteristics of 

interpersonal communication, mass,organizational, public, 

intercultural communication and Islam. 

Keyword: Communication, leadership 

 

A. Pendahuluan 

Sebagai makhluk sosial manusia senantisa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Untuk mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 
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mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa ingin tahu ini memaksa 

manusia perlu berkomunikasi. Karena adanya dorongan kebutuhan manusia 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan.  

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menjalankan interaksi antar kelompok suatu organisasi atau lembaga, baik 

internal maupun eksternal. Tanpa adanya hubungan komunikasi yang baik 

dan benar, besar kemungkinan semua proses di dalam organisasi/ lembaga 

tersebut tidak akan dapat berjalan dengan maksimal serta sesuai dengan 

yang direncankan. Komunikasi yang efektif akan sangat membantu semua 

proses yang ada dalam suatu organisasi/lembaga.   

  Komunikasi dalam organisasi/lembaga akan berhasil apabila seorang 

pemimpin dan para bawahannya mampu berinteraksi dengan baik, sehingga 

apa yang ingin disampaikan dapat dipahami dari maksud yang sebenarnya 

agar nantinya dapat terbina hubungan kerja yang baik untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Kemampuan berkomunikasi akan sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. 

Bagaimana komunikasi bisa berjalan dengan baik jika seorang pemimpin 

tidak memberikan kenyamanan berinteraksi dengan bawahannya yang ada 

hanya ketakutan. Karakteristik komunikator dalam kepemimpinan sangatlah 

penting dipahami oleh seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi moral 

dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, terutama tingkat 

prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan 

dalam mengarahkan bawahannya merupakan faktor penting bagi efektivitas 

pemimpin. Hal tersebut perlunya pemimpin memiliki kemampuan 

berkomunikasi agar yang disampaikan tepat sasaran. Kegagalan seorang 

pemimpin terletak pada saat dia tidak bisa memposisikan cara 

berinteraksinya dengan komunikan/bahawahan sehingga terjadinya 

misscomunition. Sehingga perlunya seorang komunikator/pemimpin 

memahami karakteristik dalam komunikasi baik itu komunikasi antarpribadi, 

komunikasi massa, komunikasi public, komunikasi organisasi, komunikasi 

antarbudaya dan komunkasi Islam.  

B. Proses Komunikasi  

Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata Latin communis yang berarti sama,communico, communication, atau 

communicare yang berarti membuat sama. Istilah pertama (communis) 
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adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, 

yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi 

yang menyarankan bahwa suatu pikiran , suatu makna, atau suatu pesan 

dianut secara sama.
1
 

Komunikasi merupakan center of interest yang ada dalam suatu 

situasi perilaku manusia yang memungkinkan suatu sumber secara sadar 

mengalihkan pesan kepada penerima dengan tujuan yakni mempengaruhi 

perilaku tertentu.Komunikasi adalah informasi, ide, sikap, emosi, pendapat 

atau instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk 

menciptakan sesuatu, memahami, mengkoordinasikan suatu aktivitas. 

Sebagai contoh dalam organisas, komunikasi formal dilakukan melalui sistem 

surat-menyurat, pelaporan, dan pertemuan; komunikasi informal dilakukan 

melalui interaksi yang tidak berhubungan dengan struktur; baik komunikasi 

formal dan informal dilakukan melalui pengiriman dan pertukaran pesan 

secara verbal dan nonverbal meliputi percakapan, tulisan, dan unsur-unsur 

visual lainnya. Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi 

efektivitas operasi organisasi.  

Komunikasi adalah produksi dan pertukaran informasi dan makna 

(meaning) tertentu dengan menetukan tanda atau simbol. Komunikasi 

meliputi proses encoding pesan yang akan dikirimkan, dan proses decoding 

terhadap pesan yang diterima, dan melakukan sintesis terhadap informasi 

dan makna. Komunikasi dapat terjadi pada semua level penglaman manusia 

dan merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku manusia dalam 

perubahan perilaku antara individu, komunitas, organisasi, dan penduduk 

umumnya. Karena itu, komunikasi dapat dipelajari secara empiris dan kritis 

pada pelbagai derajat interaksi level-level  ini sering digambarkan misalnya 

pada tataran:  

a. Micro-to-ŵiĐro yaitu pada ͞iŶtrapersoŶal͟ ;ďagaiŵaŶa Ŷdividu 
memproses informasi).  

b. ͞iŶterpersoŶal͟ ;ďagaiŵaŶa dua iŶdividu ďeriŶteraksi ŵeŵpeŶgaruhi satu 

sama lain). 

c. Kelompok (bagaimana dinamika komunikasi terjadi di antara banyak 

individu). 

d. Organisasi formal dan informal (bagaimana komunikasi terjadi dan 

berfungsi dalam konteks organisasi, komunitas, dan masyarakat 

                                                           
1
 Deddy Mulyana,  Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm. 41. 



Karakteristik Komunikator Dalam… (Nurfitriani)  143 

 

(bagaimana komunikasi membangun atau mengubah agenda-agenda 

penting dari suatu isu tertentu).
2
 

Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan 

non verbal. Bagi Everett Rogers, komunikasi adalah proses dimana suatu  ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka. Sedangkan menurut Carl I. Hovland, 

ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara 

tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan 

sikap.
3
 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan). Pikiran bias merupakan gagasan, informasi, opini dan lain-lain 

yang muncul dari benaknya. Perasaan bias berupa keyakinan, kepastian, 

keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan 

sebagainya yang timbul dari lubuk hati.
4 

Adapun unsur-unsur komunikasi 

antara lain: sumber, pesan, media, penerima, pengarauh, tanggapan balik,  

dan lingkungan.
4
 

C. Karakteristik Komunikasi 

1. Karakteristik Komunikasi Antar Pribadi 

Untuk mengetahui adanya kehandalan dari bentuk komunikasi antar 

pribadi dapat terlihat dari adanya karakteristiknya yang menurut Everet 

M.Roger adalah :
5
 

a) Arus pesanya yang cendrung dua arah. 

b) Konteks komunikasinya tatap muka. 

c) Tingkat umpan baliknya yang terjadi tinggi. 

d) Kemampuan untuk mengatasi tingkat selektifitas yang tinggi. 

e) Kecepatan jangkauan  terhadap audience yang besar, relatif lambat. 

f) Efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap.  

                                                           
2
 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana,2011),hlm.38. 

3
Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1997), hlm. 10. 
4
 Hafied cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2008) 

hlm. 22. 
5
 Liliweri, Alo. 1991. Komunikasi Antar Pribadi,( Bandung : PT. Citra Aditya 

Bhakti,1991),hlm.19. 
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2. Krakteristik Komunikasi Kelompok  

Karakteristk komunikasi dalam kelompok ditetukan melalui dua hal, 

yaitu norma dan peran. Norma dalah persetujuan atau perjanjian tentang 

bagaimana orang-orang dlam suatu kelompok berprilaku satu sama lainnya.
6
 

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

menjalankan suatu peran. Peran dibagi menjadi tiga yaitu peran aktif, peran 

partisipatif, dan peran pasif. 

3. Karakteristik Komunikasi Massa 

a) Komunikasi massa bersifat umum  

Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa adalah 

untuk semua orang. Meskipun bersifat umum dan terbuka, pesan komunikasi 

massa yang sama sekali terbuka juga jarang diperoleh, disebabkan faktor 

yang bersifat paksaan timbul karena struktur social. 

b) Komunikan bersifat heterogen 

Massa dalam komunikasi massa terjadi dari orang-orang yang 

heterogen, meliputi penduduk yang bertempat tinggal dalam kondisi yang 

sangat berbeda, kebudayaan yang beragam, berasal dari berbagai lapisan 

masyarakat. Komunikan dalam komunikasi massa adalah orang yang 

disatukan oleh suatu minat yang sama yang mempunyai bentuk tingkah laku 

yang sama dan terbuka bagi pengangtifan tujuan yang sama. 

c) Media massa menimbulkan keserempakan  

Keserempakan adalah keserempakan dengan sejumlah besar 

penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut 

satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. Keserempakan juga 

penting untuk keseragam dalam seleksi dan interpretasi pesan-pesan. 

d) Hubungan komunikator-komunikan bersifat nonpribadi 

Hubungan antara komunikator dan komunikan bersifat nonpribadi 

karena komunikan yang anonym dicapai oleh orang-orang yang dikenal 

hanya dalam peranannya yang bersifat umum sebagai komunikator. 

e) Berlangsung satu arah (one way communication) 

                                                           
6
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2009),hlm.273.  
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Berlangsung anatara komunikator kepada komunikan. Tanggapan 

atau reaksi muncul belakangan. Komunikasi hanya berjalan satu arah kita 

tidak bisa langsung memberikan respons kepada komunikatornya 

kalupun bisa sifatnya tertunda.
7
 

 

 

4. Karakteristik komunikasi publik  

Menurut Efendy didalam bukunya mengungkapkan tentang 

karakteristik dari komunikasi public sebagai berikut: 

a) Komunikasi publik berlangsung satu arah, ini berarti tidak terdapat arus 

balik dari komunikan kepada komunikator. 

b) Komunikator pada komunikasi publik bersifat umum. Jadi ditujukan 

kepada perseorangan atau kelompok tertentu. 

c) Media dalam komunikasi publik meninmbulkan keserempaan kepada 

khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. 

d) Komunikan public bersifat heterogen. Dalam komunikasi publik, khalayak 

yang dituju adalah siapa saja yang bersifat heterogen atau khalayak 

umum. 

 

5. Karakteristik komunikasi organisasi  

 

a) Komunikasi organisasi terjadi di dalam suatu sistem terbuka yang 

kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungan internal (budaya) dan 

eksternal. 

b) Komunikasi organisasi melibatkan pesan-pesan dan arusnya, tujuan, arah, 

dan media yang digunakan. 

c) Komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dengan sikap, perasaan, 

hubungan, dan kemampuan-kemampuannya. 

d) Komunikasi organisasi ditujukan kepada audiens korporat seperti 

stakeholders, jurnalis, analis, regulator, dan legislator. 

e) Komunikasi organisasi memiliki perspektif jangka panjang dan tidak 

secara langsung ditujukan untuk tujuan penjualan. 

                                                           
7
Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm.26.  
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f) Komunikasi organisasi mengaplikasikan jenis yang berbeda sebab pesan-

pesannya lebih formal dan tidak berlebihan seperti pesn-pesan 

komunikasi pemasaran. 

 

6. Karakteristik komunikasi antarbudaya 

a) Pertukaran simbolis, mengacu pada penggunaan symbol-simbol verbal 

dan non verbal antara minimal dua individu untuk mencapai makna 

bersama. 

b) Proses, mengacu pada sifat saling bergantung dari pertemuan 

antarbudaya. 

c) Komunitas budaya yang berbeda, didefenisikan sebagai konsep yang luas. 

d) Menegosiasikan makna bersama, mengacu pada tujuan umum dari setiap 

pertemuan komunikasi antarbudaya. 

e) Situasi interaktif, mengacu pada adegan interaksi pertemuan diadik.
8
    

Pentingnya hubungan komunikasi dan kepemimpinan dalam 

organisasi adalaha untuk memperbaiki organisasi itu sendiri. Serta 

kemajuan organisasi, dimana suatu organisasi biasa dikatakan sukses 

apabila hubungan komunikasi antar anggota berjalan harmonis. Begitu 

pula kepemimpinan sangat diperlukan bila organisasi ingin sukses. Karen 

akepemimpinan mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah kelompok 

kearah pencapaian tujuan bersama.  

7. Karakteristik Komunikasi islam 

Nilai-nilai etika komunikasi Islam pada dasarnyasangat luas sekali. 

Namun secara umum nilai-nilai etika komunikasi Islam ialah: a) bersikap 

jujur, b)menjaga akurasi pesan-pesan komunikasi, c) bersifat bebas dan 

bertanggungjawab, d) dapat memberikan kritik membangun.
9
 

Dalam kegiatan komunikasi Islam, komunikator haruslah 

berpedoman kepada prinsip komunikasi yang digambarkan dalam Al-

quran dan Hadis, diantaranya adalah:
10

 

a) Qaulan sadida 

Dari segi subtansinya komunikasi islam harus menginformasikan 

atau menyampaikan kebenaran, faaktual, hal yang benar saja,jujur, tidak 

                                                           
8
Stella Ting Toomey, Communicating Across Cultures ,(New York: The Guilford Press, 

1999),hlm.16  
9
Syukur Kholil, Komunikasi Islam, (Bandung: Citapustaka, 2007), hlm.26.  

10
 Munzier Suparta dkk, Metode Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009),hlm. 166-169 
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berbohong, juga tidak mereyakasa atau memanipulasi fakta. Dari segi 

redaksi, komunikasi islam harus menggunakan kata-kata yang baik dan 

benar, baku, sesuai kaidah bahasa yang berlaku.   

b) Qaulan baligha  

Kata baligh berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulan 

baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, 

komunikatif, mudah dimengerti, langsungke pokok masalah (straight to 

the point), dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. 

Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan hendaklah 

disesuaikan dengna kadar intelektualitas komunikan dan 

menggunakanbahasa yang dimengerti oleh mereka. 

c) QaulaŶ ŵa’rufa  
Artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, 

menggunakan sindiran (tidak kasa), dan tidak menyakitkan atau 

ŵeŶyiŶgguŶg perasaaŶ. QaulaŶ ŵa’rufa juga ďerŵakŶa peŵďiĐaraaŶ 
yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat). 

d) Qaulan karima 

Adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan 

mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut, dan bertatakrama. Dalam 

ayat tersebut perkataan  yang mulia wajib dilakukan saat berbicara 

dengan kedua orang tu. Kita dilarang memebentak mereka atau 

mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. 

e) Qaulan layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara 

yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh 

hati. Dalam tafsir Ibnu katsir disebutkan, yang dimaksud layina ialah kata 

kata sindiran, bukan dengan kata kata terus terang atau lugas apalagi 

kasar. 

f) Qaulan maysura 

Qaulan maysura bermakna ucapan yang mudah yakni mudah 

dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna 

lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang 

menggembirakan.  

 

D. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan (Leadership) adalah kemampuan dari seorang 

(yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang 

dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut 

bertingkah laku sebagaiman dikehendaki oleh pemimpin tersebut. 



148  HIKMAH, Vol. III, No. 01 Januari – Juni 2016, 139-152 

 

Kepemimpinan ada yang bersifat resmi (formal Leadership) yaitu 

kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan, dan ada pula 

kepemimpinan karena pengakuan dari masyarakat akan kemampuan 

seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan yang tidak 

resmi (informal leadership) mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas 

resmi, oleh karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengakuan 

dan kepercayaan masyarakat.
11

 

Kepemimpinan menurut Hadari dapat dilihat dari dua konteks, 

yaitu struktural dan non-struktural, ia menjelaskan kedua konteks 

tersebut secara jelas sebagai berikut: dalam konteks struktural, 

kepemimpinan diartikan sebagai proeses pemberian motivasi agar orang-

orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga berarti usaha 

mengarahkan, membimbing, da mempengaruhi orang lain, agar pikiran 

dan kegiatannya tidak menyimpang dari tugas pokok masing-masing. 

Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan 

sebagai prosesmempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan 

mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan bersama.
12

  

E. Hubungan Komunikasi denganepemimpinan 

Hubungan antara kepemimpinan dengan komunikasi sangat erat 

sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa 

komuniakasi. Komunikasi berperan sangat menentukan dalam hal 

berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Seorang pemimpin yang sukses, 

di antaranya adalah keahlihan dirinya dalam menguasai komunikasi yang 

efektif.  

Dalam hal kepemimpinan yang harus dimiliki oleh komunikator, 

hal-hal dibawah ini merupakan faktor penunjang yang cukup penting 

untuk diperhatikan, yaitu diantaranya:
13

 

1. Kebutuhan terhadap pengetahuan (need for knowledge) 

2. Kebutuhan pengembangan diri (need for achievment) 

3. Kebutuhan untuk membuktikan (need for improvement) 

                                                           
11

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta,2009), hlm. 113  
12

Kadar Nurjaman dan Khaerul Umam. Komunikasi & Public Relation(Bandung: Pustaka 

Setia,2012),hlm.194  
13

Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta : Gaya Media Pratam, 1997),hlm.84.  
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Kehidupan manusia tidak terlepas dari rangsangan lingkungan, 

apalagi kehidupan modern dewasa ini memberikan rangsangan 

(stimulans) yang lebih banyak dan komplex yang dihadapi oleh manusia, 

sehingga terkadang setiap manusia selalu dihadapkan kepada berbagai 

alternatif yang cukup menyulitkan dirinya dalam mengambil keputusan. 

Pengembangan diri sebagai komunikator merupakan suatu keharusan 

khususnya  dalam hal berlomba atau bersaing dengan rangsangan-

rangsangan lingkungan yang mungkin kurang tepat dengan misi 

komunikasi yang dibawakan oleh komunikator tersebut. 

Komunikator harus mampu menunjukkan kepada komunikannya 

hasil-hasil atau perbandingan-perbandingan tertentu sehubungan dengan 

persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pihak komunikannya. Untuk 

melengkapi kepemimpinannya seorang komunikasin harus memiliki pula 

sikap mental, diantaranya: 

1. Kemampuan untuk self control (termasuk di dalamnya faktor 

emotional stability) 

Seorang pemimpin yang efektif, bukanlah seorang yang cepat 

puas (satisfied) dan bukan pula seorang type a happy boy. Disinlah 

peranan intropeksi menjadi sangat penting bagi seorang komunikator, 

khususnya dalam mengarahkan, menyimpulkan dan selanjutnya 

menggerakkan komunikannya kepada suatu sikap tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Khususnya dalam hal terjadinya 

feed back, atau reaksi dari pihak komunikan (sering terjadi dalam diskusi), 

maka kedewasaan berfikir dan bersikap, yaitu sikap stabil harus tetap 

dipertahankan.  

Sikap emosional, atau sikap yang meledak-ledak apabila 

mendapatkan reaksi dari komunikan, karena feed back yang diharapkan 

bersifat menyerang, selanjutnya akan merugikan pihak komunikator itu 

sendiri.  

Suatu hal yang sangat perlu diperhatikan seorang komunikator  

bahwa dirinya sebagai figur sentral dalam situaso kelompok. Sehingga 

apabila sikapnya telah menunjukkan emosionil yang keterlaluan akan 

memberikan kesan yang kurang baik dihadapan komunikannya hal ini 

merupakan usaha komunkator untuk menarik simpati dari 

komunikannya. Karena faktor simpati merupakan faktor yang sangat 

penting untuk  menumbuhkan muatual understanding sebagai syarat 
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utama menuju kerjasama. Padahal bagi seorang pemimpin faktor 

kerjasama inilah merupakan situasi utama yang mutlak diciptakan 

terlebih dahulu. 

Mengenai sikap emotional stability ini dalam artian suatu sikap 

yang mantap tidak cepat sesak nafas, maupun goncangan dalam hal 

menghadapi tantangan, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: 

 

       
      

  

    

 

ArtiŶya: ͞Alif-Lam-Shad: Inilah kitab, diturunkan kepada engkau, 

maka janganlah sesak dadamu, supaya engkau dapat memberi peringatan 

kepada ŵereka daŶ dapat ŵeŶyegarkaŶ iŶgataŶ ŵereka yaŶg ďeriŵaŶ͟. 
(Q.S. Al-A’raaf : 1-2) 

Seorang pemimpin serinngkali dihadapkan berbagai tantangan, 

baik yang bersifat seranganpsikologis (misal: fitnah – rumors – psywar)  

maupun yang bersifat fisik. Rasullah mengahdapi tantangan tersebut, 

beliau diboikot ekonominya, secara fisik beliau dilempari batu oleh 

pendduduk Thaif, secara psikologis beliau diisukan sebagai tukang sihir 

dan segala macam rintangan lainnya yang sangat berat. Tetapi 

kepemimpinan rasullah tetap mantap, ia tidak tergoyahkan, karena 

hiburan   karena keteguhan hati Rasulullah.  

Keteguhan hati yang dimaksudkan tidak lain daripada adanya 

kepercayaan diri serta tetap mengontrol kesadaran akan diri (self 

awarness). Keseimbangan rasa, menyebabkan seorang pemimpin 

senantiasa berfikir secara positif terhadap lingkungannya. Keteguhan hati 

akan memberikan perasaan hangat kepada lingkungan dikarenakan 

terhidarnya pemimpin tersebut dari beban batin, sehingga dia senantiasa 

dapat memberikan reaksi yang objektif dalam mengambil keputusan 

maupun membuat analisa-analisa. Seorang pemimpin yang memiliki 

keseimbangan rasa, akan memberikan pula reaksi spontan, tidak dibuat-

buat dalam hal terjadi suatu situasi yang secara spontan pula 

dihadapinya, sikap spontan ini akan memberikab lebih banyak dukungan, 
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khususnya berupa kesan positif dai lingkungannya. Faktor yang erat 

hubungannya dengan keseimbangan rasa tersebut ialah faktor ikhlas.  

2. Rasa selalu ingin tahu (curiousity) 

Komunikator terlihat secara konkrit dengan bawahannya harus 

memiliki suatu sikap untuk senantiasa ingin mengetahui situasi yang 

mempengaruhi secara total hubungan bawahannya dengan lingkungab 

dan posisi dirinya seabagai komunikator. Seorang komunikator harus 

mampu mencari informasi, mendapatkan data tentang bawhannya . 

sebab komunikator yang memiliki jiwa kepemimpinan senantiasa 

berbicara dan bertindak di atas dasar yang realistis dengan pesan-pesan 

yang faktual.  

3. Mampu untuk bekerja sama dan memberikan pelayanan (service 

and cooperation) 

Komunikator juga sebagia pemimpin harus memberikan 

pelayanan kepada para pengikutnya. Pemimpin harus mampu 

memberikan pelayanan dan rasa puas terhadap pengikutnya, sehingga 

dengan memberikan pelyanan ini kan timbul suatu ikatan bathin yang 

mendalam, timbul perasaan cinta dan hubungan yang akrab antara kedua 

belah pihak. Sebagaimana dalam firman Allah tentang pentingnya 

hubungan akrab tersebut, yaitu: 

    
   

     
   

    
    

    
     
    

 

ArtiŶya:͞yaŶg deŵikiaŶ itu adalah ;khaďar ďaikͿ yaŶg deŶgaŶŶya 
Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal 

shaleh. Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu ganjaran atas apa yang 

kusaŵpaikaŶ iŶi, keĐuali huďuŶgaŶ ĐiŶta daŶ ŵahaďďah yaŶg akraď͟ 
(Q.S.Asy-Syura : 23) 

Sebenarnya dalam pandangan  Islam, semua manusia adalah 

pemimpin artinya minimal dia harus mampu untuk memimpin dirinya 
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sendiri agar tidak terjebak pada hawa nafsu kebatilan. Faktor 

kemampuan (ability) dan wewenang (authoity) merupakan ciri yang khas 

yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin senantiasa 

memiliki kemampuan yang lebih, bila dibandingkan dengan pengikutnya.  

Seorang pemimpin tentunya mempunyai wewenang atau kekuasaan 

tertentu untuk mengarahkan dan menggerakkan para pengikutnya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Kelebihan pemimpin dari bawahannya adalah 

wibawanya, atau suatu kepribadian yang dapat diterima bawahannya. 

Kewibawan serta kepribadian yang dimiliki oleh seorang pemimpin 

khususnya banyak terletak dalam integritasnya terhadap reaksi serta 

caranya memberikan pelayanan terhadap bawahannya. Dengan demikian 

seorang pemimpin, harus mampu merebut simpati bawahannya, 

sehingga dengan simpati ini mutual understanding sebagai dasar utama 

menuju kerjasama kelompok dapat diwujudkan. Hubungan komunikator 

sebagai pemimpin resmi maupun tidak resmi dari suatu perusahaan atau 

kelompok harus mampu mendalami kebutuhan dan harapan dari 

bawahannya ataupun kelompoknya. 

 

F. Kesimpulan 

Komunikasi memiliki hubungan yang erat sekali dengan 

kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan tiada kepemimpinan tanpa 

komunikasi. Disinilah pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi 

seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik, salah satunya dinilai 

dari caranya berkomunikasi. Oleh karena itu penting bagi pemimpin 

untuk memahami karakteristik komunikannya. Komunikasi 

kepemimpinan yang diterapkan ada yang bersifat umum dan spesifik 

tergantung karakter pribadi masing-masing bawahannya. Mengenali dan 

memahami karakter diri sang pemimpin sendiri termasuk harus tahu apa 

yang diketahui dan diperbuatnya. Agar sukses dalam memimpin, ternyata 

tidak cukup hanya cerdas pikiran. Akan tetapi pemimpin yang sukses 

adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik, dan pandai 

memperhatikan perasaan bawahannya. Oleh karena itu kedudukan 

(status) dan peranan seorang pemimpin sudah termasuk didalamnya 

sebagai komunikator, berinteraksi dengan tepat sasaran. Jadi pentingnya 

memahami karakteristik komunikator/kepemimpinan dalam suatu 

perorangan (antarpribadi), organisasi/kelompok, bahkan dalam 

perbedaan budaya untuk memperbaiki serta memajukan suatu sistem 
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itusendiri. Serta hal tersebut bisa dikatakan sukses apabila hubungan 

komunikasi antar anggota/bawahan berjalan harmonis.  
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