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MOTTO 

 

“Mepeki rukun lan syarat, netepi wajib ninggal maksiat” 

{ Melaksanakan rukun dan syarat, menjaga wajib meninggalkan maksiat } 

 

 

~Mbah Ahmad Rifai~1 

  

 
1Wawancara dengan Bapak Ahmad Zahid Ali, S.T, sekrearis YPIR Pati pada 

tanggal 29 Agustus 2019 pukul 19.45 WIB. 
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ABSTRAK 

 

Syihabuddin (15240066), Konsep Dakwah Rifa’iyah Di Bidang Sosial 

di Sundoluhur Kayen Pati. Progam Studi Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Dakwah Rifaiyah di 

Bidang Sosial di Sundoluhur Kayen Pati. Penelitian ini di latarbelakangi atas 

keunikan atau kekhasan konsep dakwah Rifaiyah di Sundoluhur Kayen Pati. 

Konsep dakwah yang digunakan oleh Rifaiyah sangat berbeda dengan yang 

lain, karena memakai kitab karangan sendiri dari mbah Ahmad Rifai. Sosial 

keagamaan di Sundoluhur Kayen Pati memiliki dinamika masyarakat yang 

dinamis. Karena banyak yang taat beragama, setengah taat beragama dan 

belum taat beragama. Kedua hal tersebut harus diatasi dengan baik. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 

beberapa tahun yaitu: reduksi data, dispay data dan kesimpulan. Teori yang 

digunakan adalah Konsep Dakwah dan Sosial Keagamaan. 

 

Hasil penelitian ini adalah Konsep Dakwah Rifaiyah di Sundoluhur 

Kayen Pati berjalan dengan baik dalam menyebarkan syiar Islam. Hal tersebut 

diuji menggunakan lima unsur konsep dakwah yakni da’i, mad’u, maddah, 

washilah dan thoriq. Namun masih kekurangan SDM dalam mengelola 

Rifaiyah lebih baik lagi. Sosial di Sundoluhur Kayen Pati berjalan dengan 

baik. Hal tersebut diuji menggunakan agama dan masyarakat: pendekatan 

kaum fungsionalisme, pengalaman keagamaan, pelembagaan agama dan 

masyarakat, dan agama dan konflik. 

Kata Kunci: Konsep, Dakwah, Rifaiyah, Sosial, Sundoluhur Kayen Pati. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 

Alif 

Bā’ 

Tā’ 

Ṡā’ 

Jīm 

Ḥā’ 

Khā’ 

Dāl 

Żāl 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di 

atas) 

je 

ha (dengan titik di 

bawah) 

ka dan ha 



 
 

xii 
 

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

Rā’ 

zai 

sīn 

syīn 

ṣād 

ḍād 

ṭā’ 

ẓȧ’ 

‘ain 

gain 

fā’ 

qāf 

kāf 

lām 

mīm 

nūn 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

de 

zet (dengan titik di 

atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di 

bawah) 

de (dengan titik di 

bawah) 

te (dengan titik di 

bawah) 

zet (dengan titik di 

bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 
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 و

 هـ

 ء

 ي

wāw 

hā’ 

hamzah 

yā’ 

m 

n 

w 

h 

` 

Y 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعدّدة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 
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C. Tā’ marbūṭah 

Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti 

oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab 

yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan 

sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

 حكمة 

 علّـة

 كرامةالأولياء

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ḥikmah 

‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- 

----  َ --- 

----  َ --- 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فع ل

 ذ كر

 ي ذهب

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif 

 جاهلـيّة

2. fathah + ya’ mati  

نسى  ت ـ

3. Kasrah + ya’ mati 

 كريـم

4. Dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya’ mati 

 بـينكم

2. fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنـتم

عدّتاُُ  

 لئنشكرتـم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 القرأن

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 السّماء

 الشّمس 

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىالفروض

 أهل السّـنّة 

ditulis 

ditulis 

Żawi al-furūḍ 

Ahl as-sunnah 



 
 

xvii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ...........................................................iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN........................................................ iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... v 

MOTTO ......................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ................................................................................. vii 

ABSTRAK ...................................................................................................... x 

PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................................. xi 

DAFTAR ISI .............................................................................................. xvii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xix 

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 

A. Latar Belakang .............................................................................. 1 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 3 

D. Kajian Pustaka .............................................................................. 4 

E. Kerangka Teori ............................................................................. 5 

F. Metode Penelitian ....................................................................... 13 

BAB II GAMBARAN UMUM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 

RIFAIYAH SUNDOLUHUR KAYEN PATI ........................................... 18 



 
 

xviii 
 

A. Letak Geografis Kantor Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah 

Sundoluhur Kayen Pati ............................................................... 18 

B. Sejarah Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Sundoluhur Kayen 

Pati .............................................................................................. 20 

C. Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Sundoluhur 

Kayen Pati .................................................................................. 23 

D. Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah 

Sundoluhur Kayen Pati ............................................................... 24 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 29 

A. Konsep Dakwah Rifaiyah ........................................................... 29 

B. Bidang Sosial .............................................................................. 54 

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 61 

A. Kesimpulan ................................................................................. 61 

B. Saran ........................................................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 63 

LAMPIRAN 

1. INTERVIEW GUIDE 

2. DOKUMENTASI 

3. BIODATA PENELITI 

 

 

 

 

 



 
 

xix 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kantor Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Sundoluhur 

Kayen Pati 

Gambar 2.2 Letak Geografis Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah 

Sundoluhur Kayen Pati 

Gambar 2.3 Struktur Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Sundoluhur 

Kayen Pati 

Gambar 3.1 Da’i Rifaiyah Sundoluhur Kayen Pati 

Gambar 3.2 Mad’u Rifaiyah Sundoluhur Kayen Pati 

Gambar 3.3 Maddah  Rifaiyah Sundoluhur Kayen Pati 

Gambar 3.4 Washilah Rifaiyah Sundoluhur Kayen Pati 

Gambar 3.5  Thoriq Rifaiyah Sundoluhur Kayen Pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gerakan Rifa’iyah salah satu dari gerakan dakwah berkonteks sosial, 

karena Gerakan Rifa’iyah juga mengandung revivalisme. Suatu gerakan 

gerakan yang memiliki ciri-ciri ingin mengembalikan kesadaran hidup 

beragama, sudah dianggap mengendor atau menipis dalam masyarakat.2 

Adanya proses westernisasi baik dalam bidang pemerintahan, hingga dalam 

kehidupan masyarakat pada westernisasi pertengahan abad ke-19, 

memungkinkan adanya gerakan revivalisme dalam rangka mengembalikan 

eksistensi kehidupan beragama.  

Salah satu ciri sikap anti penjajah itu adalah munculnya sekte 

keagamaan. Diantara sekte yang mempunyai sikap keras anti pemerintahan 

kafir-belanda yang muncul di daerah Pekolangan adalah sekte Budiah yang 

didirikan oleh mbah Ahmad Rifai dari Kalisalak pada pertengahan abad ke-

19. Tujuannya ialah untuk mengadakan pembaharuan Islam dengan cara 

kembali kepada ajaran yang murni.3 Sekte ini berpusat di Pesantren yang 

didirikan di Kalisalak. 

Gerakan dakwah Rifa’iyah bisa dilihat dalam kitab-kitab karangannya 

yang diberi nama tarajumah atau untuk menyebut secara kolektif (kitab 

tarajumah). Kitab tarajumah memuat tiga bidang disiplin ilmu: ushuludin, 

fiqih dan tasawuf). Dengan karya yang sudah diciptakan mbah Ahmad Rifai 

 
2 G.E Von Grumebaum, Islam, Essay in the Illature and Growth of a Culture 

Tradition, (London: Routledge & Kegan Paul Lts., 1955), hlm. 238 

  
3 Marwatati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 

Indonesia IV, (Jakarta: Balai Pustaka,  1990), hlm. 340 
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sebagai gerakan dakwah dalam pendekatan media, jangka panjangnya bisa 

mengembangkan dan membangkitkan marwah dakwah di Indonesia. 

Pada zaman dulu ada seorang ulama besar di wilayah Pati kidul, kiai 

Abu Bakar yang disegani di tempat tersebut.Beliau terpandang karena 

mempunyai sifat dermawan dan empati.4Daripendekatan sangat mudah 

karena mempunyai karakter yang dibutuhkan masyarakat. 

Konteks dakwah Rifaiyah di Sundoluhur Kayen Pati memilki ciri khas 

yiatu menggunakan karya mbah Ahmad Rifai, kemudian dikembangkan oleh 

K.H Ali Zuhri memakai kelembagaan dalam menyiarkan agama 

Islam.Perkembangan dakwah tersebut, sudah diawali dari pondok pesantren 

dan masjid, zaman mulai perkembang sampai saat ini sudah membuat SMA 

Rifaiyah Pati.5 

Kajian di bidang sosial mempunyai langkah-langkah pasti dalam 

mendekati masyarakat.dari  hal fungsionalisme sampai agama dan konflik. 

Dari tahapan tersebut harus ada dialektika lapangan dalam mengkaji di bidang 

sosial.6 Hal seperti itu ada nilai pengembangan Islam lewat pendekatan sosial. 

Bidang sosial di Sunduluhur memiliki dinamika unik, dari perbedaan 

muncul konflik horizontal yang pada umumnya konflik memiliki arti 

pendewasaan masyarakat. Pada zaman dulu pernah ada  konflik besar, hingga 

membuat pertengakaran yang belum bisa dibendung. Akan tetapi, dengan cara 

musyawarah, saling memahami dan klarifikasi. Mulai baik kembali, yang 

 
4 Wawancara dengan Bapak kiai Hamidun, Dewan Syuro Rifaiyah Pati pada tanggal 

26 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB. 

 
5 Wawancara dengan Bapak Ahmad Zahid Ali, S.T, sekrearis YPIR Pati pada tanggal 

29 Agustus 2019 pukul 19.45 WIB. 

 
6 F.O’Dea,Thomas,Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan awal (Yogyakarta: CV. 

Rajawali, 1985),  hlm. 35. 
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menciptakan masyarakat damai dan membaur.7Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengulas tentang “Konsep Dakwah Rifa’iyah Di 

Bidang Sosial di Sundoluhur Kayen Pati”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep dakwah Rifa’iyah di Sundoluhur Kayen Pati? 

2. Bagaimana bidang sosial di Sundoluhur Kayen Pati? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui konsep dakwah Rifa’iyah di Sundoluhur Kayen Pati. 

b. Untuk mengetahui bidang sosial di Sundoluhur Kayen Pati. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

secara umum tentang analisis Konsep Dakwah Rifa’iyah Di Bidang 

Sosial di pedesaan Sundoluhur Kayen Pati khusunya progam studi 

Manajemen Dakwah. 

b. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan 

sumbangan pemikiran serta masukan bagi keluarga dan jamaah 

Rifa’iyah. 

 

 

 
7Wawancara dengan Bapak Ahmad Zahid Ali, S.T, sekrearis YPIR Pati pada tanggal 

29 Agustus 2019 pukul 19.45 WIB. 
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D. Kajian Pustaka 

Menghindari penelitian yang serupa maka dilakukan penelusuran 

terkait penelitian-penelitian terdahulu mengenai “Konsep Dakwah Rifa’iyah 

Di Bidang Sosial diSundoluhur Kayen Pati”. Adapun Referensi judul 

penelitian tersebut, antara lain: 

1. Skripsi Maknun A tahun 1991 yang berjudul “Ajaran Tasawuf Syekh Haji 

Ahmad Rifai Kalisalak”. Peneliti ini membahas tentang kajian terhadap 

kitab-kitab tasawufnya sebagai media dakwah.8 Perbedaan dengan peneliti 

lebih mengambil ke Konsep Dakwah Rifaiyah, kalau peneliti tersebut 

menonjolkan Ajaran Tasawuf. Jadi, beda dengan peneliti yang akan dibuat 

skripsi. 

2. Skripsi Muhammad Khamdi tahun 2009 yang berjudul “Gerakan Dakwah 

Rifa'iyah”. Peneliti ini membahas tentang media dakwah berbentuk kita 

tarajumah yang isinya tentang Ushuluddin, Fiqih dan Tasawuf.9 

Perbedanya dikata Gerakan, karena peneliti memakai kata Konsep. Jadi 

ada sebuah perbedaan untuk meneliti kasus dakwah Rifiayah.  

3. Tesis Ahmad Adaby Darban tahun 1987 yang berjudul “Gerakan Sosial 

Keagamaan Di Pedesaanr Jawa Tengah Tahun 1850-1982”. Peneliti 

membahas tentang Substansi Rifa’iyah dari segi pemikiran, gerakan dan 

karya.10 Perbedaan dengan peneliti hanya penempatan judul, kalau tesis ini 

 
8 Maknun A, Ajaran Tasawuf Syekh Haji Ahmad Rifai Kalisalak, Skripsi (Jakarta: 

Jurusan Ilmu Kalam dan Aqidah Islam Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatulah, 1991). 

 
9 Muhammad Khamdi, Gerakan Dakwah Rifa’iyah, Skripsi(Yogyakarta: Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 

 
10 Ahmad Adaby Darban, Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Sundoluhur Kayen 

Pati Tahun 1850-1982, Tesis (Yogyakarta: Ilmu Sejarah, Fakultas Pasca Sarjana Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta, 1987). 
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memakai Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah. Tapi kalau 

peneliti mengambil bidang sosial untuk mengetahui masyarakat 

Sundoluhur Kayen Pati. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, maka peneliti yang secara khusus 

mendeskripsikan dan membahas tentang konsep Dakwah Rifaiyah di Bidang 

Sosial di Sundoluhur Kayen Pati ini belum pernah diteliti dan berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 

E. Kerangka Teori 

1. Konsep dakwah 

a. Pengertian 

Ilmu dakwah terdiri atas dua kata. Ilmu dan dakwah. ilmu dari 

akar kata: ‘alima-ya’limu-‘ilman, yang berarti pengetahuan.11 

Pengertian dan Dasar Hukum Dakwah Secara etimologi bahasa 

perkataan da’wah berasal dari kata kerja (دعا يدعو دعوة dā’a, yād’u, 

dā’wātan).12, yang bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. 

Menurut Abdul Aziz, secara bahasa, dakwah bisa berarti: (1) 

memanggil; (2) menyeru; (3) menegaskan atau membela sesuatu; (4) 

perbuatan atau perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu; serta 

(5) memohon dan meminta.13 

Istilah dakwah dalam buku Manajemen Dakwah karya Wahyu 

Ilaihi, dakwah adalah sebuah aktifitas atau kegiatan yang bersifat 

 
11 Sukayat Tata, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah (Bandung: 

Simbiosa Rekattan Media, 2015), hlm. 7. 

 
12Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, 1972, hlm. 286. 

 
13 Sukayat Tata, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah (Bandung: 

Simbiosa Rekattan Media, 2015), hlm. 7. 
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menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran 

Islam. Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksanaannya bisa 

dilakukan dengan berbagai cara atau metode.14 

Dakwah merupakan aktivitas yang sangat urgen dalam Islam. 

Dengan dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. 

Hukum dakwah telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dalam 

al-Qur’an surat an- Nahl ayat 125 di samping memerintahkan kaum 

muslimin untuk berdakwah sekaligus memberi tuntunan bagaimana 

cara-cara pelaksanaannya yakni dengan cara yang baik dan sesuai 

dengan petunjuk agama.15 

Pada tataran praktik dakwah harus mengandung dan melibatkan 

tiga unsur, yaitu: penyampaian pesan, informasi yang disampaikan dan 

penerima pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih 

luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung 

makna sebagai aktivias menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat 

baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira 

dan peringatan bagi manusia.16 

Secara umum,menurut hemat penulis dari definisi dakwah oleh 

para ilmuwan diatas, dakwah adalahajakan atau seruan kepada yang 

baik yang tentunya dapat menggunakan Wasilah (media) dan Thariqah 

(metode). 

 

 

 
14 Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm. 21. 

 
15Ibid, hlm. 38 

 
16 Munir M dan Ilahi wahyu, Manajemen Dakwah,  (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 17.  
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b. Unsur-unsur Dakwah 

Dalam kegiatan dakwah perlu diperhatikan unsur- unsur yang 

terkandung dalam dakwah atau dalam bahasa lain adalah komponen-

komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah.28 Unsur-

unsur tersebut adalah da’i (pelaku dakwah), dad’u (mitra dakwah), 

maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwah), thariqah (metode 

dakwah).17 

1) Da’i (Pelaku Dakwah)  

Data da’i ini secara umum sering disebut dengan sebutan 

mubaligh (orang yang menyebarkan ajaran Islam) namun sebenarnya 

sebutan ini konotasinya sangat sempitkarena masyarakat umum 

cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran 

Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib (orang yang 

berkhutbah), dan sebagainya. 

Da’i harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang 

Allah, alam semesta, kehidupan, dan apa yang dihadirkan dakwah 

untuk memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi manusia, 

serta metode yang dihadirkan menjadikan manusia secara perilaku 

dan pemikiran tidak melenceng.18 

Secara umum, da’i acapkali disamakan dengan mubaligh 

(orang yang menyampaikan ajaran Islam). Namun, sebenarnya 

sebutan memiliki konotasi sempit, yaitu hanya membatasi da’i 

sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam secara 

 
17 Ibid, hlm. 75 

 
18 Mustafa Malaikah, Manhaj Dakwah Yusuf Qordhowi Harmoni antara Kelembutan 

dan Ketegasan, (Jakarta: Pustaka Al-Kauthsar, 1997), hlm. 18. 
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lisan.Padahal, kewajiban dakwah adalah milik siapa saja yang 

mengaku sebagai umat Rasulullah Saw.19 

2) Mad’u (Penerima Dakwah)  

Mad’uyaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau 

manusia penerima dakwah, baik sebagai  individu maupun sebagai 

kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak atau 

dengan kata lain, manusai secara keseluruhan. Kepada manusia yang 

belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka 

untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang 

telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, 

Islam dan ihsan.20 

Objek dakwah adalah manusia sebagai penerima dakwah, 

baik individu maupun kelompok, bahkan umat Islam maupun bukan, 

atau manusia secara keseluruhan.21 

Muhammad Abduh membagi mad’u menjadi tiga golongan, 

yaitu: 

1. Golongan cerdik cendikia yang cinta pada kebenaran, dapat 

berpikir secara kritis, dan dapat cepat menangkap persoalan. 

2. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat 

berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat 

menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. 

 
19Sukayat Tata, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah,(Bandung: 

Simbiosa Rekattan Media, 2015), hlm. 24 

 
20 Munir M dan Ilahi wahyu, Manajemen Dakwah,(Jakarta: Kencana, 2009),  hlm. 23 

 
21Sukayat Tata, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi ‘Asyarah,(Bandung: 

Simbiosa Rekattan Media, 2015), hlm. 25 
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3. Golongan yang berbeda dengan keduannya, mereka senang 

membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu dan tidak 

mampu membahasnya secara mendalam. 

3) Maddah (Materi Dakwah) 

Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan da’i 

kepada mad’u. Pada dasarnya pesan dakwah itu adalah ajaran Islam 

yang secara umum yaitu pesanaqidah, syari’ah, muamalah dan 

akhlak.22 

Secara umum, materi dakwah bisa diklasifikasikan menjadi 

empat masalah pokok: 

a. Masalah Akidah 

Masalah pokok yang menjadi menteri dakwah adalah 

akidah Islamiah.Akidah dan Keimanan menjadi menteri utama 

dalam dakwah. Karena aspek iman dan akidah merupakan 

komponen utama yang akan membentuk moralitas atau akhlak 

umat. 

Iman merupakan esensi dalam ajaran Islam.Iman juga erat 

kaitannya antara akal dan wahyu.Bahkan dalam Al-Quran, iman 

disebutkan dengaan berbagai variasinya sebanyak 244 kalu.23 

b. Masalah Syariat 

Hukum atau syariat sering disebut sebagai cermin 

peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan 

sempurna, peradaban mencerminkan diri dalam hukum-

hukumnya, pelaksanaan syariat merupakan sumber yang 

 
22 Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm. 21. 

 
23Munir M dan Ilahi wahyu, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 25. 
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melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan 

melindunginya dalam sejarah. Syariat akan selalu menjadi 

kekuaan peradaban di kalangan umat muslim.24 

c. Masalah Mummalah 

Islam merupakan agama yang menekankan urusan 

muammalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah 

muamalah dipahami sebagai ibadah yang mencakup hubungan 

dengan sesama makhluk dalam rangka mengabdi kepada Allah  

Swt. Islam lebih banyak memerhatikan aspek kehidupan sosial 

daripada kehidupan ritual. 

d. Masalah Akhlak 

Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, 

jamak daru Khūluqunyang berarti budi pekerti, perangi, dan 

tingkah laku.25 

Menurut Al-Farabi, ilmu akhlak adalah pembahasan 

tentang keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan 

manusia kepada tujuan hidup yang tertinggi, yaitu kebahagiaan.26 

Oleh Karena itu, berdasarkan pengertian tersebut, akhlak 

dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbatan manusia 

yang merupakan ekspresi kondisi Jiwannya. 

Materi atau pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berupa 

ajaran Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek 

 
24Ismail R. Al-Faruq, Menjelajah Atlas Dunia Islam, (Bandung: Mizan, 2000),  hlm. 

305. 

 
25Munir M dan Ilahi wahyu, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28. 

 
26Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

van Hoeva, 2002), hlm. 190. 
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kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di 

dalam Kitabullah dan Sunah Rasulullah.27 

4) Wasilah (Media Dakwah) 

Wasilah (media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u. untuk 

menyampaikan ajaran slam kepada umat, dakwah dapat 

menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya’qub membagi wasilah 

dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, lukisan, 

audiovisual, dan akhlak. 

Menurut Muhammad Said Mubarak, Wasilah juga bisa 

berarti al-wūslah, yaitu alat yang menjadikan perantara untuk 

menyampaiakan sesuatu kepada tujuan.28 Menurut beliau, terdapat 

dua bentuk wasilah dalam dakwah, yaitu: 

a. Ma’nawiyah, yaitu suatu perantara yang mesti dilakukan oleh 

seorangda’i dalam berdakwah, berusaha keras mencari materi 

yang baik, serta waktu dan tempat yang tepat guna untuk kegiatan 

dakwah. 

b. Madiyah, yaitu: (a) Tatbiqiyah, seperti masjid, aula, dan pusat 

dakwah Islam; (b) Taqniyah, seperti pengeras suara dan berbagai 

peralatan modern lainnya; serta (c) Asasiah, berupa ucapan seperti 

nasiha dan wejangan sera gerakan menempuh perjalanan.29 

 

 
27Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengalaman Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) 

hlm. 140. 

 
28Muhammad Sa’id Mubarak, al-Da’wuh wa al-Idarah, (Madinah al-Munawarah: Dar 

al-Dirasah al-Iqtis (Adiyah, 426 H), hlm. 36. 

 
29Ibid, hlm. 46. 
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5) Thariqoh (Metode Dakwah) 

M. Munir dalam bukunya metode dakwah yang menyatakan 

bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh 

seorang da’i (komunikator) kepada mad’u untuk mencapai suatu 

tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.30 

Secara bahasa, kata metode dalam bahasa Latin berasal dari 

dua akar kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti 

yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Yunani, metode berasal 

dari akar kata methodos yang berarti ajaran tentang metode. 

Sedangkan dalam bahasa Arab, metode disebu tariq atau tariqah 

yang berarti jalan atau cara. Kata-kata tersebut identik dengan kaa al-

Uslub. 

2. Bidang Sosial 

a. Pengertian  

Buku Weber yang terkenal berjudul The Prosetant Ethic and the 

Spririt of Capitalism diterbitkan pada tahun 1904, mengawali karirnya 

sebagai sejarawan ekonomi dan ahli sosiologi.Dalam buku ini, yang 

merupakan langkah pertama baginya untuk memasuki bdang kajian 

sosiologi agama, Weber membahas masalah hubungan berbagai 

kepercayaan keagamaan dan etika praktis, khususunya etika dalam 

kegiatan ekonomi, di kalangan masyaraka Barat sejak abad ke-16 

hingga sekarang. 

Bagi Weber ciri yang mencolok dari hubungan-hubungan sosial 

adalah kenyataan bahwa hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang 

mengambil bagian di dalamnya.31 Jadi Weber menjabarkan dengan cara 

 
30 M. Munir, Metode Dakwah, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 7. 
31 Hardiman F. Budi, Tujuh Teori Sosial sktetsa, penilaian, perbandingan 

(Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 115 
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pemecahan dan karakteristik masyarakat. Ada pendekatan Weber 

bahwa pengetahuan sosiologi harus ‘bebas nilai’ karena perkembangan 

ilmu sosial itu berkembang (dinamis). 

b. Ruang lingkup Sosial  

1) Pengalaman-pengalaman keagamaan dalam kelompok masyarakat 

hubungannya dengan dunia transcendental/alam/gaib/metafisika ada 

kaitannya dengan kekuatan up natural. 

2) Mempelajari kelembagaan atau institusi atau pranata keagamaan. 

3) Mempelajari perilaku keagamaan masyarakat dalam hubungannya 

dengan kehidupan lingkungan sosialnya. 

4) Gerakan-gerakan sosial dan organisasi agama, atau konflik.32 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.33Penelitian 

kualitatif berarti proses memahami dan mengeksplorasi objek dan subjek 

yang diteliti. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih luas dan mendalam terhadap permsalahan yang diteliti.Melalui 

penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu 

objek. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh hasil mengenai objek 

penelitian dan mengumpulkan data-data Rifa’iyah di Sundoluhur Kayen 

Pati yang berhubungan dengan Konsep Dakwah. 

2. Ruang Penelitian 

a. Subjek Penelitian  

 
 

32Ibid, hlm. 125 

 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm.3 
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Subjek penelitian adalah individu yang menjadi sasaran masalah 

yang diteliti sebagai sumber informan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi subjek penelitian adalah tokoh masyarakat lingkungan 

Rifa’iyah di Sundoluhur Kayen Pati Objek Penelitian 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah yang menjadi titik focus perhatian dari 

penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan Konsep Dakwah Rifa’iyah Di Bidang 

Sosial Di Pedesaan Sundoluhur Kayen Pati. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.34 Data primer tersebut hasil dari observasi dan 

hasil wawancara dengan tokoh masyarakat lingkungan Rifa’iyah di 

Sundoluhur Kayen Pati. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang 

diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari 

subjek penelitiannya.35 Data sekunder ini hasil dari relevansi dilapangan 

Sundoluhur Kayen Pati. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk memperoleh 

keterangan dengan cara bertatap muka secara langsung antara 

 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137 

 
35 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.91. 
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pewawancara dengan seseorang yang diwawancarai. Cara ini akan 

mendapatkan data yang lebih intesif. Teknik ini menuntut peneliti 

mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data 

tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. Hubungan 

peneliti dengan responden atau informan harus sudah dibuat akrab. 

Sehingga subyek-subyek penelitian bersikap terbuka dalam menjawab 

setiap pertanyaan.36 Peneliti menanyakan permasalahan dengan 

beberapa sumber: Pengurus Rifaiyah Pati, jamaah Rifaiyah Sundoluhur 

Kayen Pati, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Pati. 

b. Observasi 

Observasi menurut S Margono yang dikutip oleh Nurul Zuriah 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

segala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan 

ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa. Metode observasi sebagai alat pengumpulan data, dapat 

dikatakan berfungsi ganda, sederhana dan dapat dilakukan tanpa 

menghabiskan banyak biaya.37 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.38 

 
36 Cholid Narbuko dan H. Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), hlm. 85. 

  
37 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), hlm. 172. 

 
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1986), hlm. 334. 
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5. Metode Analisi Data 

Untuk menjelaskan hasil penelitian ini, menggunakan analisis data 

diskriptif. Analisis data Diskriptif merupakan proses analisis data yang 

dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus 

kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari 

keseluruhan fokus yang dikaji.39 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji 

kredibilitas (validitas internal). Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

penelitian, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, 

analisis kasus negative, dan member check.Triangulasi adalah uji 

kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi dalam uji 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, 

cara, dan waktu. Tujuan Triangulasi adalah untuk menguji kredibilitas data 

sekaligus meningkatkan pemahaman  peneliti terhadap apa yang 

ditemukan. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni 

triangulasi teknis pengumpulan data dan sumber.40 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi  ujicredibility, transferability, dependability, dan confirmability.41 

 
39Moh. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif), (Yogyakarta: 

Sukses Offset), hlm. 5 

 
40Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 439 

 
41Ibid, hlm. 20 
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Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk menguji 

kredibilitas data kepada sumber yang sma dengan teknis yang berbeda. 

Data yang didapat dari hasil wawancara di uji kebenarannya menggunakan 

observasi dan dokumentasi, begitupun sebaliknya. Jika terdapat data yang 

berbeda maka dilakukan diskusi lanju untuk mendapatkan hasil yang 

dianggap benar dari sudu pandang yang berbeda-beda. 

Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji keabsahan data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.42 Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data adalah Pengurus Rifaiyah Pati, Jamaah Rifaiyah 

Sundoluhur Kayen Pati dan Pengurus Yayasan Pendidikan Rifaiyah Pati. 

 

 

 
42Ibid, hlm. 439. 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan peneilitian dan juga analisis dengan 

memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diambil dengan judul 

Konsep Dakwah Rifaiyah Di Bidang Sosial di Sundoluhur Kayen Pati 

menemukan dua kesimpulan: 

1. Konsep dakwah Rifaiyah di Sundoluhur Kayen Pati berjalan dengan 

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dakwah Rifaiyah yang memakai 

konsep dakwah yang mudah dipahami. Metode dakwah sendiri 

memakai karang mbah Ahmad Rifai sendiri dan bernaḍom, disini ciri 

khas dakwah Rifaiyah. 

2. Bidang sosial di Sundoluhur Kayen Pati berjalan dengan baik. Hal 

tersebut dibuktikan, bahwa sosial di Sundoluhur Kayen Pati saling 

memahami dinamika yang ada di lingkungannya. Ketika ada masyarakat 

yang belum paham agama, dibuatkan gerakan sosial gotong royong dan 

gerakan peduli kaum dhuafa. Maka sosial keagamaan berjalan dengan 

baik. 

B. Saran 

Saran untuk Konsep Dakwah Rifaiyah Di Bidang Sosial di 

Sundoluhur Kayen Pati: 

1. Seharusnya metode dakwah yang non fisik (media sosial) 

dikembangkan lagi, karena zaman sekarang sangat mudah akses media 

sosial. Jadi metode dakwah non fisik digencarkan, mencari kader yang 

pintar ahli media. 
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2. Seharusnya materi dakwah bisa dikembangkan mengikuti zaman artinya 

harus melihat karakter mad`u masa kini. Agar materi dakwah bisa 

diterima dengan mudah. 

Saran untuk peneliti selanjunya: 

1. Konsep Dakwah Rifaiyah di Bidang Sosial di Sundoluhur Kayen Pati 

perlu diteliti lebih spesifik dan mendalam tidak hanya konsep dakwah 

saja namun teknis dakwah agar lebih mendalam dan jelas pada hal data. 

2. Meneliti tentang konsep Dakwah Rifaiyah di Bidang Sosial di Sundoluhur 

Kayen Pati yang masih ada stigma umum Rifaiyah mempunyai konsep dakwah 

yang berbeda dan konotasinya masih buruk. Semoga peneliti selanjutnya bisa 

memberikan penjelasan tentang stigma masyarakat terhadap Rifaiyah lebih 

baik dan berkarakter. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : 

Jabatan : 

Lokasi  : 

Pukul  : 

 

BAB II GAMBARAN UMUM 

A. Letak  Geografis Rifai’iyah Kayen Pati 

1. Dimana tempa jamaah Rifa’iyah kayen Pati ? 

2. Dimana saja penyebaran jamaah Rifa’iyah kayen Pati? 

3. Dimana Letak pusat perkembangan Rifa’iyah  kayen Pati? 

B. Sejarahnya Berdirinya Rifa’iyah 

1. Apa pengertian dari Rifa’iyah sendiri? 

2. Bagaimana Sejarahnya berdirinya Rifa’iyah di Kayen Pati? 

3. Kenapa Rifa’iyah bisa berdiri di kayen Pati? 

4. Apa sebab Rifa’iyah bisa diterima di kayen pati? 

5. Siapa yang menjadi penggagas Rifa’iyah di Kayen Pati  

C. Visi dan Misi 

1. Apa Visi dari Rifa’iyah Kayen Pati? 

2. Apa Misi dari Rifa’iyah Kayen Pati? 

3. Apa pandangan bapak, tentang Visi Rifa’iyah? 

4. Apa pandangan bapak, tentang Misi Rifa’iyah? 

D. Struktur Organisasi dan Tugasnya 

1. Apa Struktur organisasi dari Rifa’iyah Kayen Pati? 

2. Apa tugas dari adanya Rifa’iyah Kayen Pati? 

3. Siapa yang mengelola Rifa’iyah Kayen Pati? 

4. Dimana tempat atau kantor Rifa’iyah Kayen Pati? 



 
 

 
 

5. Menurut bapak, Apakah Rifa’iyah kayen pati menggunakan struktur  

organisasi terbuka atau tertutup? 

6. Bagaiman sistem tugasnya Rifa’iyah Kayen Pati? 

E. Sarana Prasana Rifa’iyah Kayen Pati? 

1. Apa saja sarana yang dipakai Rifa’iyah Kayen Pati? 

2. Apa saja Prasarana yang dipakai Rifa’iyah Kayen Pati? 

3. Apa saja  sarana prasarana Rifa’iyah kayen pati? 

4. Mengapa Rifa’iyah Kayen Pati menggunakan sarana prasarana? 

BAB III LAPORAN HASIL PENILITIAN 

A. Konsep Dakwah 

1. Apa  konsep dakwah yang dipakai Rifa’iyah Kayen Pati? 

2. Apakah konsep dakwah Rifa’iyah Kayen Pati menganut Rifa’iyah pusat? 

B. Konsep Da’I (Pelaku Dakwah) 

1. Apa konsep da’i yang dipakai Rifa’iyah Kayen Pati? 

2. Siapa yang memimpin da’i Rifa’iyah Kayen Pati? 

3. Bagaimana Konsep da’i Rifa’iyah Kayen Pati dalam penerapan di 

Masyarakat sekitar? 

4. Adakah beberapa konsep da’i dalam mengembangkan Rifa’iyah Kayen 

Pati? 

5. Apakah konsep da’i Rifa’iyah Kayen Pati mempunyai peran dalam 

mempengaruhi masyarakat sekitar? 

6. Mengapa Rifa’iyah Kayen Pati memakai Konsep Da’i? 

7. Apakah ada seleksi dalam menentukan da’i dalam mengembangkan 

Rifa’iyah Kayen Pati? 

C. Konsep Mad’u (Penerima Dakwah) 

1. Apa konsep mad’u yang dipakai Rifa’iyah Kayen Pati? 



 
 

 
 

2. Apakah ada konsep khusus agar masyarakat kayen pati bisa menerima 

Rifa’iyah? 

3.  Apa model konsep yang digunakan Rifa’iyah Kayen Pati dalam menarik 

masyarakat untuk ikut Rifa’iyah? 

4. Bagaimana penerepan konsep Mad’u di masyarakat? 

5. Menurut bapak, yang efektif dan efesien dalam menggunakan konsep 

mad’u bagaiamana? 

6. Bagaimana cara mengatasi keberagaman mad’u kayen pati dalam 

mengembangkan Rifa’iyah? 

7. Menurut bapak, mad’u di kayen pati bagaimana? 

D. Konsep Maddah (Materi Dakwah) 

1. Apa konsep Maddah yang dipakai Rifa’iyah kayen pati? 

2. Materi apakah yang mudah dipahami masyarakat Kayen Pati? 

3. Apakah ada kesinambungan antara da’i dengan materi dakwah yang 

disampaiakan? 

4. Bagaimana cara membuat materi dakwah khas rifa’iyah? 

5. Apakah materi dakwah rifa’iyah bisa buat rujukan dalam menjalankan 

ibadah? 

6. Ada pengaruhkah, materi dakwah dalam mengembangkan Rifa’iyah 

Kayen Pati? 

7. Da’i siapa yang sebagai percontohan materi dakwah? 

8. Adakah kendala dalam membuat materi dakwah? 

9. Adakah kejadian dalam menyampaikan materi dakwah di jamaah Rifa’iyah 

kayen Pati? 

E. Konsep wasilah (Media Dakwah) 

1. Apa konsep media dakwah yang dipakai Rifa’iyah Kayen Pati? 



 
 

 
 

2. Media apakah yang mudah dipakai untuk mengembangkan Rifa’iyah 

Kayen Pati? 

3. Media apakah yang sering dipakai dai untuk Rifa’iyah Kayen Pati? 

4. Kenapa rifa’iyah butuh media dakwah? 

5. Apakah ada strategi khusus untuk menggunakan media dakwah di 

lingkungan Rifa’iyah Kayen Pati? 

6. Adakah tempat yang digunakan dalam mengembangkan Rifa’iyah Kayen 

Pati? 

7. Adakah pola kondisi untuk dijadikan media dakwah? 

8. Apakah ada alat ukur untuk penerapan media dakwah Rifa’iyah? 

F. Konsep Thoriq (Metode Dakwah) 

1. Apa pengertian konsep Metode Dakwah? 

2. Apa ciri khas metode dakwah Rifa’iyah Kayen Pati? 

3. Bagaimana cara menerapkan metode dakwah Rifa’iyah kayen pati? 

4. Adakah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’I kepada mad’u? 

5. Kenapa metode dakwah perlu ada? 

6. Adakah ciri khas metode dakwah  Rifa’iyah Kayen Pati? 

7. Apakah peran Metode dakwah terhadap perkembangnya Rifa’iyah kayen 

pati? 

8. Menurut bapak, metode dakwah rifa’iyah  dengan ormas lainnya miripkah?  

9. Metode dakwah apakah yang dipakai Rifa’iyah Kayen Pati? 

G. Sosial Keagamaan Masyarakat Kayen Pati 

1.  Apa pengertian dari sosial keagamaaan? 

2. Bagaiaman karakteristik masyarakat Pati? 

3. Kenapa butuh sosial keagamaan dalam mengembangkan Rifa’iyah Kayen 

Pati? 

H. Pengalaman keagamaan Masyarakat Kayen Pati? 



 
 

 
 

1. Menurut bapak, bagaiamana pengalaman keagamaan masyarakat Kayen 

pati? 

2. Fenomena  agaman apa yang muncul di masyarakat kayen pati? 

3. Apakah ada pengalaman metafisika dalam sosial keagamaan masyaraka 

kayen pati? 

4. Seberapakah kualitas pengalam keagamaan masyarakat  Kayen Pati? 

5. Pola apakah yang muncul ditengah-tengah  masyaraka kayen Pati dalam 

konteks keagamaan? 

I. Kelembagaan keagamaan masyarakat Kayen Pati 

1. Apa yang bapak pahami tentang kelembagaan keagamaan? 

2. Lemabaga agama apakah yang dimiliki masyarakat Kayen Pati? 

3. Siapa yang paling besar yang mempunyi  kelembagaan keagamaan di 

masyarakat Kayen Pati? 

4. Bagaiamana Rifa’iyah dalam mengelola kelembagaan keagamaan? 

5. Apa pengaruh kelembagaan keagamaan dengan masyarakat Kayen Pati? 

6. Pranata agama apa yang digunakan Rifa’iyah Kayen Pati? 

7. Institusi apa yang dimiliki Rifa’iyah Kayen Pati? 

J. Perilaku Keagamaan Masyarakat Kayen Pati 

1. Apa pandangan bapak atas perilaku Masyarakat kayen Pati? 

2. Apa pandangan Bapak atas Perilaku keagamaan masyarakat Kayen pati? 

3. Apa pandangan Bapak atas perilaku jamaah Rifa’iyah Kayen Pati? 

4. Apakah ada hubungan perilaku keagamaan masyarakat dalam 

hubungannya dengan kehidupan lingkungan sosial? 

5. Apakah ada hubungan antara perilaku masyarakat dengan jamaah 

Rifa’iyah? 

6. Apakah perilaku keagamaan masyarakat terbentuk karena lingkungan 

sekitar? 



 
 

 
 

7. Apakah ada beberapa jenis perilaku masyarakat Kayen Pati? 

K. Gerakan Sosial dan konflik Masyarakat Kayen Pati? 

1. Apa Pendapat bapak dengan gerakan sosial masyaraka kayen pati? 

2. Apa pendapat bapak dengan konflik masyarakat kayen pati? 

3. Apa pendapat bapak dengan gerakan sosial dan konflik masyarakat kayen 

pati? 

4.  Bagaiaman cara mengatasi konflik masyarakat kayen pati? 

5. Gerakan sosial apa yang digunakan masyarakat kayen pati? 

6. Gerakan sosial apa yang digunakan Rifa’iyah Kayen Pati? 

7. Bagaimana cara mengatasi konflik Rifa’iyah Kayen Pati? 
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Lampiran XI 

Daftar Riwayat Hidup 

A. IdentitasDiri 

Nama  : Syihabuddin 

Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 30 Oktober 1997 

Alamat  : TayuWetanRt 01 Rw 02, Kecamatan Tayu, 

Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Agama  : Islam 

Nama Ayah  : Ahmad Sugito 

NamaIbu  :Musyaroh 

 

B. RiwayatPendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. MI Miftahul Huda Tayu, (2002-2009) 

b. MTs.Miftahul Huda Tayu, (2009-2012) 

c. MA Miftahul Huda Tayu, (2012-2015) 

d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015-sekarang) 

2. Pendidikan Non-formal 
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C. Presasi/Penghargaan 
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3. Juara 3 Lomba Futsal SekabupatenPati 

4. Juara Harapan 1 Essai Cipta Ide Gagasan Pembangunan Pada Remaja di 

UNNES 

5. Peserta Terakif di BPUN Pati 

6. MC Tryout SBMPTN Se Indonesia di Universitas Janabarda dihadiri 

2000 peserta 

7. MC  Ulang tahun KORDISKA UIN SunanKalijaga Yogyakarta 

8. Peserta SATLAKAR (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran) Desa 

Caturtunggal KecamatanDepok 

 

D. PengalamanOrganisasi 

1. Ketua IPNU IPPNU KecamatanTayu, (2012-2015) 

2. Wakil Ketua IPNU IPPNU Kecamatan Depok, (2019-2021) 

3. Bendahara GP Ansor Kecamatan Depok, (2019-2020) 

4. Wakil Komandan SATKORKEL BANSER Desa Caturtunggal, (2018-

sekarang) 

5. Ketua Kelembagaan Madinta PAMABA, (2016-2017) 

6. Staff Kurikulum Madinta PAMABA, (2018-2020) 

7. Ketua MasBPUN Pati, (2017-2019) 

8. Manajer Kota BPUN Pati, (2019-sekarang)  

9. Koordinator ARI (Aliansi Remaja Independen) Jawa Tengah, (2014-

2016) 

10. Ketua PIK RemajaMiftada, (2014-2015) 

11. Ketua Ramadhan dan Syawal di Masjid Baitul Amin Mundu, (2019) 

12. Koordinator Bidang SDM diAlumni Yayasana Miftahul Huda Tayu 

(IKAMIFDA), (2016-sekarang) 



 

 

 
 

13. Ketua sekaligus Founding Father Lembaga Beasiswa Kantong Peduli di 

YayasanMiftahul Huda Tayu (IKAMIFDA) , (2017-sekarang) 
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sekarang) 
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