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ABSTRAK 

 
Nama : Efendi P. 
NIM : 80100307119 
Judul : Gerakan Pemikiran Dakwah Prof.Dr.H.M.Iskandar di Tana Luwu 

 

Penelitian ini bertujuan 1) mendeskripsikan dan menganalisis 
gerakan  pemikiran dakwah H.M. Iskandar selaku tokoh dakwah di Tana 
Luwu, 2) mendeskripsikan bentuk dakwah yang dilakukan H.M. 
Iskandar sebagai dai di Tana Luwu, dan 3) mendeskripsikan metode 
dakwah H.M. Iskandar terhadap masyarakat umum di Tana Luwu dalam 
menyampaikan pesan agama.     

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi, psikologi, komunikasi, historis. Adapun sumber 
data penelitian ini yaitu:  dokumen dan karya H.M. Iskandar berupa: 
buku, jurnal, orasi, makalah, dan wawancara dengan pimpinan 
STAIN/IAIN, tokoh masyarakat/agama, pihak pemerintah, dan dosen. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu, wawancara 
dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan, H.M. Iskandar salah seorang tokoh 
dakwah dan pemimpin karismatik di Tana Luwu. Dakwah Beliau 
dakwah yang merayap dan menyentuh bagian-bagian struktural yang 
strategis setelah menyelami dengan mendalam bagian-bagian kultural 
masyarakat, dan lingkungannya, sehingga faktor penting untuk 
suksesnya dakwah melekat pada diri H.M. Iskandar. Beliau berjiwa 
dakwah, baginya dakwah harga mati, apa pun hambatan dakwah harus 
berjalan. Dalam aktivitasnya hampir tidak ditemukan hal-hal yang 
dilakukan yang tidak mengandung pesan agama Islam. Dakwahnya 
bercorak persuasif, toleran, dan kompromi. Pandangannya, bahwa 
dakwah, pendidikan, dan politik diperlukan dalam kehidupan manusia. 
Kepemimpin Beliau moderat, demokratis, bijaksana dalam mengambil 
keputusan, memiliki etos kerja yang tinggi, dekat dengan pemerintah 
dan umat. Metode dakwahnya sejalan dengan petunjuk al-Qur’an dan 
hadis. Materi dakwahnya menghindari mengangkat masalah yang 
bersifat khilafiah. 

Implikasi penelitian pemikiran H.M. Iskandar diharapkan tidak 
berakhir di sini, tetapi perlu penelitian khusus lebih lanjut tentang 
pemikirannya di bidang pendidikan dan kearifan lokal masyarakat Tana 
Luwu ke depan.  
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ABSTRACT 

 

Name :  Efendi P. 

Student Reg. No. :  80100307119 

Title :  The Preaching Movement of Prof. Dr. H. M. Iskandar in  

    Tana Luwu 

 

The study is aimed at 1) describing and analyzing the preaching 

movement of H.M. Iskandar as the preaching leader in Tana Luwu, 2) describing 

the forms of preaching carried out by H.M. Iskandar as a preacher in Tana Luwu, 

and 3) describing the preaching method of H.M. Iskandar in conveying religious 

messages to the community in Tana Luwu. 

The study is a qualitative research using the social, psychological, 

communicational, and historical approaches. The data sources are documents and 

works of H.M. Iskandar in the forms of books, journals, speeches, papers, and 

interviews with the leaders of STAIN/IAIN, community/religious leaders, 

government, and lecturers. Techniques used in collecting data include interviews 

and documentation. 

The study results reveal that H.M. Iskandar is one of the charismatic 

preachers and leaders of Tana Luwu. His teaching spreads and touches the 

strategic structural parts after deeply diving into the cultural parts of the society 

and the environment. Thus, the important factor for the success of the preaching 

is mastered by H.M. Iskandar. He has the spirit of a preacher, for him preaching 

is a must, whatever the obstacles are, the preaching must continue. In any of his 

activity, almost anything that he did has to do with the messages of Islam. His 

preaching is persuasive, tolerant, and compromise. In his view, preaching, 

education, and politics are necessary in human life. His leadership is moderate, 

democratic, and prudent in making decisions. He has a high work ethic and he is 

close to the government and people. His method of preaching is consistent with 

the guidance of the Qur'an and the hadith. His preaching materials avoid the 

khilafiah problem which is the different opinions of Islamic religious experts 

about the law. 

The Implication of the research about the preaching of H.M. Iskandar is 

not expected to end here, but further research is needed on his thinking in the 

field of education and local wisdom of the Tana Luwu community in the future. 
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 تجريد البحث

 ئٚفبَذ٘ فـ : اسى انببعذ

 90000300008 : سقى انخسضٛم

عشكت انفكش انذعٕ٘ نلأسخبر انذكخٕس انغبس يغًذ ئسكُذس بأسض  : الأطشٔعت عُٕاٌ 

 نٕٔٔء.
====================================================================== 

عشكت انفكش انذعٕٚت  ( ٔصف ٔحغهٛم0حغقٛق يب ٚأحٙ:   ْٔذف ْزا انبغذ ئنٗ

( ٔصف أًَبط انذعٕة انخٙ قبو بٓب 2نلأسخبر انذكخٕس انغبس يغًذ ئسكُذس بأسض نٕٔٔء، 

 ( ٔصف يُٓضّ انذعٕ٘ انز٘ سهكّ عُذ ئنقبء انخعبنٛى انذُٚٛت.3بأسض نٕٔٔء،  بصفخّ داعٛب

ٔانُفسٙ،  ٔحًزم ْزا انبغذ فٙ انذساست انُٕعٛت، ٔاسخخذو انًذاخم الاصخًبعٙ،

ٔالاحصبنٙ، ٔانخبسٚخٙ. أيب يصذس بٛبَبحّ فٕٓ ٔربئق ٔيإنفبث انغبس يغًذ ئسكُذس َفسّ، 

فٓزِ انبٛبَبث حخٕصع فٙ انكخب ٔيضلاث الأبغبد، ٔانًغبضشاث، ٔانًقبلاث ٔئصشاء انًقببهت 

يع سؤسبء انًعبْذ انعبنٛت ٔانضبيعبث الإسلايٛت انغكٕيٛت ٔالأْهٛت ٔٔصٓبء انًضخًع  

 غكٕيت ٔانًغبضشٍٚ. ٔانخقُٛت انخٙ حى بٓب صًع بٛبَبث انبغذ ْٙ انًقببهت ٔانخٕرٛق.ٔان

َٔخبئش انبغذ حذل عهٗ أٌ انغبس يغًذ ئسكُذس أعذ ٔصٓبء انذعٕة ٔأعذ انشؤسبء 

انخشٚسًٍُٛ بأسض نٕٔٔء؛ فذعٕحّ ْٙ انذعٕة انخٙ حسشبج ٔيسج الأصضاء انٕظٛفٛت 

الأصضاء انٕظٛفٛت يٍ انًضخًع ٔانبٛئت انًغٛطت عخٗ  الاسخشاحٛضٛت بعذ أٌ غبصج عًٛقت فٙ

ئٌ انعبيم انٓبو انًإد٘ ئنٗ َضبط انذعٕة ٚخلاصق يع ْزا انغبس. ئَّ شخص رٔ سٔط 

دعٕٚت، فبنذعٕة عُذِ شٙء لا بذ يُّ، يًٓب كبَج عٕائقٓب ٔعٕاسضٓب، فبنذعٕة قبئًت بلا 

ًب يٍ انٕصبٚب انذُٚٛت، فذعٕحّ يغبنت. ٔفٙ أَشطّ لا ٚكبد ٚشٖ أ٘ أعذ يًٍ عٕنّ ئلا قٛ

حخصف ببلإقُبع ٔانخسبيظ ٔانخفبْى، فاَّ ٚشٖ أٌ انذعٕة ٔانخشبٛت ٔانسٛبست ضشٔسٚت فٙ 

انغٛبة انششٚت، ٔأٌ قٛبدحّ حخغهٗ ببنٕسبطت ٔانذًٚقشاطٛب ٔانغكًت فٙ احخبر انقشاساث، فهّ 

خى عهٗ َٓش انقشآٌ َشبطّ انعًهٙ انشفٛع، ٔأَّ قشٚب يٍ انغكٕيت ٔالأيت، ٔأٌ دعٕحّ ح

 انكشٚى ٔانغذٚذ انُبٕ٘، ٔأٌ يغخٕاْب بعٛذ عٍ انًسبئم انخلافٛت.

ٔانًسخفبد يٍ ْزا انبغذ أٌ أفكبس انغبس يغًذ ئسكُذس لا ٚشصٗ اَخٓبؤْب ئنٗ ْزا انغذ 

فغسب، بم ُٚبغٙ انبغذ فٛٓب بشكم يسخًش ٔلا سًٛب بشأٌ أفكبسِ فٙ يضبل انخشبٛت ٔانزقبفت 

 طت بًضخًع أسض نٕٔٔء فٙ انًسخقبم.انًغهٛت انًشحب
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif ا

 
tidak dilambangkan 

 
tidak dilambangkan 

 ب 
 

Ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
Ta 

 
t 
 

te 
 ث 

 
s\a 

 
s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
je 

 ح 
 

h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 

 
d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 

 
r 
 

er 
 ز 

 
Zai 

 
z 
 

zet 
 س 

 
Sin 

 
s 
 

es 
 ش 

 
Syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 

 
t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 

 
z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 

 
g 
 

ge 
 ؼ 

 
Fa 

 
f 
 

ef 
 ؽ 

 
Qaf 

 
q 
 

qi 
 ؾ 

 
Kaf 

 
k 
 

ka 
 ؿ 

 
Lam 

 
l 
 

el 
 ـ 

 
Mim 

 
m 
 

em 
 ف 

 
Nun 

 
n 
 

en 
 و 

 
Wau 

 
w 
 

we 
 هػ 

 
Ha 

 
h 
 

ha 
 ء 

 
Hamzah 

 
’ 
 

apostrof 
 ى 

 
Ya 

 
y 
 

ye 
 

 

 



 

 

 

ix 

 

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

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

tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a ََا 
 kasrah 

 

i i  َا 
 d}ammah 

 

u u  َا 
 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ahَ dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْػى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ

 



 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلََ 

 yamu>tu : يَم وْتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ طْفَاؿَ رَوْضَةَ   : raud}ah al-at}fa>l 

لَة َالَْفَاض  يػْنَةَ  َُ َالَْمَد   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
كْمَةالََْ َُ َح   : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ahَdan alif atau ya>’ 

 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 
 

d}ammah dan wau 

 

 وػَ 
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ػى
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Contoh: 

 <rabbana : ربََّناََ

 <najjaina : نَجَّيْناََ

َُ َالَْحَقَّ  : al-h}aqq 

مََنػ عَ   : nu‚ima 

 aduwwun‘ : عَد وَ 

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

kasrah (َّػػػػ ػى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem  tulisan Arab  dilambangkan  dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

َُ َالَزَّلْزَلَة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُ َالَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلَادَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

 

Contoh: 

م ر وْفََتأََْ  : ta’muru>na 
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 ‘al-nau : الَنػَّوْعَ 

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ م رْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 
يْن َاللهَ  للهَ ابَ   di>nulla>h د   billa>h   

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْف يَْرحَْمَة َاللهَ هَ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

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

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
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dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

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

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

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

Al-Gaza>li> 

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

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

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

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

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Studi tentang kiprah Prof. Dr. H. M. Iskandar, memiliki nilai penting 

dalam pengembangan dakwah di Tana Luwu. Sekitar 40 tahun hidupnya telah 

diabdikan untuk kepentingan umat dan masyarakat Tana Luwu. Pengabdiannya 

tidak hanya pada profesi sebagai dosen dengan ribuan mahasiswa, tetapi juga 

pada peran politik, sosial-keagamaan, sebagai mubalig sekaligus pemikir, dan 

pembaharu. Selain di bidang akademik dengan jabatan puncak sebagai Guru 

Besar, juga berkarir di bidang politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu.
1
 

Bahkan, juga mendapat amanah sebagai Rektor Universitas Andi Djemma 

Palopo.
2
 

H.M. Iskandar atau yang akrab disapa dengan panggilan “pak Is” sebagai 

salah satu anggota DPRD dari Golkar, memiliki peran yang cukup menentukan 

eskalasi perpolitikan di Kabupaten Luwu, baik dalam sidang di legislatif  maupun 

pada tataran pemerintahan secara umum. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris 

Umum Golkar Kabupaten Luwu (1976-1983), Wakil Ketua Golkar Kabupaten 

Luwu (1983-1988), hingga menjadi salah seorang Dewan Pembina Golkar 

Kabupaten Luwu (1990-1999). Kedekatannya dengan Bupati Luwu, mulai dari 

periode kepemimpinan Abdullah Suara, A.M. Dappi, M.D. Djampu, H. Yunus 

Bandu, hingga Kamrul Kasim menjadi akses baginya untuk memberikan saran-

                                                 

1
Abdul Pirol, “Mengenang Profesor Doktor H.Muhammad Iskandar” (Palopo Pos, Kamis 

28 Nopember 2009), h. 11. 

2
Periode  tahun 2005-2009, Beliau wafat pada saat masih menjabat Rektor  Universitas 

Andi Djemma Palopo.
 



 

 

 

 

 

2 
 

saran berkaitan dengan pembangunan masyarakat.
3
 Terwujudnya Palopo sebagai 

kota otonom tidak terlepas dari jasanya, baik sebagai koordinator yang ditunjuk 

oleh Bupati Luwu Kamrul Kasim, maupun sebagai salah seorang pengurus teras 

Forum Perjuangan  Pembentukan  Provinsi Luwu.
4
 

Peran penting H.M. Iskandar dalam masyarakat juga tampak pada 

keaktifannya dalam sejumlah organisasi pendidikan, intelektual, dan sosial-

keagamaan.
5
 Beliau menjadi ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) Kabupaten Luwu selama 24 tahun, dalam kurun waktu yang kurang lebih 

sama, Beliau menjadi ketua Persatuan Mubalig Islam Luwu (Persamil). Ketua 

Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia (GUPPI) Kabupaten Luwu, 

                                                 

3
Perbincangan tentang sejarah Luwu hanya bermakna jika ia berguna bagi kekinian dan 

masa depan. Merupakan hal sulit merekonstruksi kebesaran Luwu di masa lampau terlebih lagi 

untuk dihadirkan dalam konteks sekarang dan masa depan. Meski demikian, harus diyakini amat 

berguna untuk memenuhi identitas satu kelompok (suku?) dalam satu bingkai politik. Tidak 

hanya itu, ia juga berguna bagi perjuangan aspirasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya 

rakyatnya. Tegasnya, pembentukan Provinsi Luwu adalah sebuah penegasan identitas bagi Wija 

To Luwu. Bahkan dapat dibaca sebagai sebuah identitas baru. Sayangnya, keinginan membentuk 

sebuah Provinsi bagi Luwu sejauh ini belum banyak bergeser dari sebatas wacana. Banyak 

harapan agar berbagai komponen Wija To Luwu mempergunakan kesempatan yang ada untuk 

berusaha secara optimal memperjuangkan terbentuknya Provinsi Luwu. Langkah-langkah 

pendahuluan sebagai embrio dapat dilakukan melalui kerjasama komponen se-Tana Luwu. 

Kerjasama tersebut sudah harus terlihat dalam desain pembangunan masing-masing daerah. 

Dalam hal ini, mungkin dapat digunakan pola "membangun dari akhir". Pola ini meniscayakan 

adanya "blue print" dari grand design (desain besar) wujud Provinsi Luwu yang dicita-citakan. 

4
Pemekaran Luwu yang hingga sekarang telah berkembang menjadi tiga kabupaten dan 

satu kota dalam konteks sejarah sebagai ilmu tentang waktu dapat ditelaah dalam empat sisi, 

seperti dikemukakan di atas, yaitu: apakah pada sisi perkembangan (developing), kesinambungan 

(continuity), pengulangan (conveying), dan perubahan (shifting). Ungkapan terbentuknya Palopo 

sebagai Kota Otonom adalah semata-mata sebuah "berkah", misalnya,  jelas berangkat dari sisi 

pandang kesinambungan sejarah semata. Karena, dalam pandangan ini, di masa lampau Palopo 

tidak didesain untuk menjadi sebuah kota otonom.  

5
Muhammad Iskandar juga dikenal sebagai tokoh dakwah lokal di Tana Luwu yang 

berhasil merukunkan kehidupan antar umat beragama di Tana Luwu melalui Forum Komunikasi 

Antara  Umat Beragama (FKAUB). Sebelum forum ini dibentuk kehidupan antara umat 

beragama di Tana Luwu sering muncul masalah-masalah yang dikaitkan dengan persoalan SARA 

(suku, agama, ras dan antar golongan)’ sehingga masyarakat mudah terprovokasi. Melalui Forum 

Komunikasi Antar Umat Beragama, Iskandar berusaha untuk mendekati para tokoh dan pemuka 

agama untuk senantiasa bersama-sama memelihara dan menjaga kerukunan antar umat beragama 

khususnya di Tana Luwu. 



 

 

 

 

 

3 
 

ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Luwu. Ketua 

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Luwu, dan Ikatan Pengurus Haji Indonesia 

(IPHI) Kabupaten Luwu. Ketua Forum Komunikasi Antara Umat Beragama 

(FKAUB) Kabupaten Luwu, ketua Dewan Pendidikan kabupaten Luwu. Ketua 

KPU Kabupaten Luwu, dan juga terlibat sebagai panitia pembangunan  Masjid 

Agung Luwu-Palopo.  

Melalui Persatuan Mubalig Islam Luwu (Persamil), H.M. Iskandar 

menghadirkan banyak terobosan. Konteks sosial-politik pada waktu itu yang 

kurang menguntungkan bagi penyiaran Islam akibat adanya ketegangan pada 

tingkat nasional antara pemerintah Orde Baru dan umat Islam (Partai Politik 

Islam), berhasil diatasi pada tingkat lokal. Beliau berhasil menghapus kecurigaan 

aparat terhadap mubalig Islam, justru karena alasan itu pula sehingga Persamil 

dibentuk. Melalui Persamil, mubalig dikoordinir, diberi pelatihan atau refreshing, 

dan ditingkatkan kualitasnya. Aktivitas dan keterlibatannya menunjukkan bahwa 

H.M.Iskandar telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam menyakinkan 

masyakarat betapa pentingnya membangun kebersamaan. Selain itu, H.M. 

Iskandar sebagai seorang mubalig (dai) aktif memberikan pencerahan melalui 

ceramah, khotbah, dan penataran pada berbagai momen kegiatan.
6
 

Dakwah itu menurut H.M. Iskandar adalah kewajiban muslim untuk 

menegakkan dan mengembangkannya. Maju atau mundurnya Islam tergantung 

pada aktivitas dakwah  tersebut. Di dalam Islam dakwah merupakan rohnya 

                                                 

6
Gerakan pemikiran dakwah M. Iskandar dalam rangka implementasi transmisi Islam  

ketika memimpin IAIN/STAIN Palopo dilakukan melalui kegitan tim safari Jumat, safari 

Ranmadhan dan peringatan hari-hari besar Islam dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Tim 

tersebut sebelum ke masyarakat diberi penyegaran seputar masalah-masalah materi dan metode 

dakwah. Objek dakwah adalah masyarakat Luwu, yang sekarang telah dimekarkan menjadi tiga 

kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo. 

Upaya ini dilakukan untuk memasyarakatkan ajaran Islam dan sosialisasi IAIN/STAIN kepada  

masyarakat. 



 

 

 

 

 

4 
 

Islam, karena itu dakwah tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Sebab, 

dakwah penyebab berkembangnya Islam, sedang Islam itu merupakan sumbernya 

dakwah.
7
 

Ungkapkan H.M. Iskandar tersebut mengandung motivasi bagi para 

pelaku dakwah untuk melakukan aktivitas dakwah kapan dan di mana saja 

berada. Sebagai pelaku dakwah tentu tidak dapat berdiam diri, sebab kalau itu 

terjadi maka dikhawatirkan suatu saat kebenaran tidak akan dipahami dan 

diamalkan umat. Karena itu, menegakkan kebenaran di muka bumi dakwah wajib 

dilaksanakan.    

Upaya mewadahi umat Islam khususnya di Tana Luwu, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas maka dakwah harus dilakukan secara sungguh-

sungguh dan terencana. Oleh karena itu, maju mundurnya Islam atau dikenal 

tidaknya Islam di Tana Luwu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dakwah, dengan  

demikian  dakwah  merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam.
8
 

Kemajuan zaman dari masa ke masa, mengakibatkan permasalahan 

dakwah yang dihadapi semakin bertambah banyak. Manusia yang menjadi subjek 

dan objek dakwah juga diwarnai oleh berbagai budaya yang muncul dan 

berkembang di tengah masyarakat secara terus menerus, dan tidak mungkin lagi 

dapat dihindari. Dengan bertambahnya permasalahan di tengah masyarakat, 

maka pemikiran tokoh dakwah diperlukan guna menyelesaikan masalah-masalah 

yang  muncul di tengah masyarakat. 

                                                 

7
M. Iskandar, “Trilogi Kerukunan Hidup Beragama dan Pelaksanaan Dakwah di 

Indonesia” (Makalah disajikan pada pekan ilmiah dalam rangka wisuda sarjana IX Fakultas 

Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo, tanggal 4 April 1996), h. 1. 

8
M. Iskandar, “Prospek dan Permasalahan Dakwah di Kabupaten Luwu” (Makalah 

disajikan pada forum pekan  ilmiah dalam rangka wisuda sarjana III Fakultas Ushuluddin IAIN 

Alauddin di Palopo, tanggal 28 Pebruari 1990), h. 1. 



 

 

 

 

 

5 
 

Menurut A. Qodri Azizy, dalam bukunya Melawan Globalisasi: Reinter-

pretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani, 

sebagaimana dikutip Abdul Pirol bahwa, pergesekan dan saling memengaruhi 

antara nilai budaya tidak dapat dihindarkan, dan itu menjadi ciri era globalisasi. 

Islam dan umatnya tidak hanya dituntut bertahan, tetapi juga sekaligus berperan 

aktif. Sebab, bertahan hanya akan melahirkan isolasi (ketertutupan), dan 

inferiority (perasaan lebih rendah), sedangkan peran aktif akan menghasilkan 

keterbukaan dan superiority (perasaan lebih tinggi). Tindakan berikutnya, berupa 

sikap akomodatif,  yakni penyesuaian dan penerimaan hal-hal baru yang dapat 

ditolerir. Karena itu, persiapan intern berkaitan dengan pemahaman maupun 

sikap dan mentalitas umat Islam, harus dibenahi terlebih dahulu.
9
 

Berada pada masyarakat yang multikultural, dakwah kultural menjadi 

sesuatu hal yang amat penting, terutama dalam menghadapi berbagai budaya 

dalam masyarakat yang berbeda-beda sebagai ciri khas dari suatu daerah. Seperti 

halnya dengan Tana Luwu yang penduduknya heterogen didiami oleh berbagai 

suku, agama,  dan kultur yang berbeda-beda. Dengan demikian, maka dalam 

mentransmisikan ajaran Islam di masyarakat perlu pemikiran dakwah yang sesuai 

dengan kondisi dan keadaan lokal. Berdasarkan hal itu dakwah kultural penting 

mendapat perhatian dari para mubalig/mubaligah dalam pelaksanaan dakwah. 

Terkait dengan kondisi dan budaya lokal tersebut, peneliti melihat bahwa 

dakwah kultural penting mendapat perhatian. Selain hal itu, dengan keberagaman 

budaya dalam masyarakat, menjadi tantangan tersendiri bagi juru dakwah. 

Keragaman budaya tentu pada satu sisi dapat menguntungkan, tetapi pada sisi 

                                                 

 
9
Abdul Pirol, Gerakan dan Pemikiran Dakwah Nurcholish Madjid, (Cet. I; Ciputat: Orbit 

Publishing, 2009), h. 4. 
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yang lain dapat menjadi penghambat bagi juru dakwah. Menghadapi keragaman 

budaya seperti itu, maka gerakan dakwah kultural dan pemikiran dakwah seorang 

tokoh menjadi penting.   

H.M. Iskandar sebagai tokoh dakwah di Tana Luwu menarik untuk 

diteliti. Selain gerakan pemikirannya dalam bidang dakwah, juga bentuk dakwah 

yang dilakukannya, serta mengenai metode dakwahnya terhadap masyarakat 

Luwu.  Mengingat Tana Luwu yang penduduknya berasal dari berbagai suku, 

agama, dan budaya yang berbeda, tentu pemikiran dakwah, bentuk dakwah, dan 

metode dakwah menjadi ranah tersendiri yang perlu mendapat perhatian dalam 

menghadapi masyarakat yang begitu kompleks.  

Sebagai seorang tokoh, H.M. Iskandar menjadi penting dalam bidang 

dakwah di Tana Luwu. Konsentrasi keilmuannya S.1 dan S.3 di bidang dakwah, 

Beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam ilmu dakwah di STAIN Palopo. 

Dengan demikian, pemikirannya sebagai tokoh dakwah perlu dikaji dalam bentuk 

disertasi untuk mengungkap gerakan pemikiran dakwahnya. 

Dalam konteks ini,  H.M. Iskandar menjadi  kasus sangat spesial dengan 

alasan sebagai berikut:    

1. Beliau orang yang sangat penting dalam dunia dakwah di Tana Luwu.  

Tana Luwu sekarang terbagi menjadi tiga kabupaten dan satu kota, yaitu:  

Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur,  dan Kota Palopo. Pentingnya 

posisi H.M. Iskandar dibuktikan dengan tanggung jawab sosialnya. Beliau 

memiliki posisi penting dalam berbagai jabatan antara lain: Ketua Forum 

Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) Kabupaten Luwu, Ketua Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Luwu, Ketua Persamil 

Kabupaten Luwu,  Ketua PGRI Kabupaten Luwu, Ketua Komite Pendidikan 

Kabupaten Luwu. Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Luwu, dan Ketua 
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Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia (GUPPI) Kabupaten Luwu, 

Ketua KPU Kabupaten Luwu. Selain itu, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin 

IAIN Alauddin Palopo, dan Rektor Universitas Andi Djemma Kota Palopo. 

2. Beliau merupakan seorang mubalig yang berlatar belakang akademisi dan 

bergelar profesor. Gabungan antara profesi sebagai dai dan profesor membuat 

H.M. Iskandar memiliki otoritas sangat tinggi di mata masyarakat. Sebagai 

mubalig dan pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, maka dalam 

memegang peranan penting Beliau berusaha mentransmisikan nilai-nilai ajaran 

Islam terhadap bawahannya khususnya dan masyarakat pada umumnya. H.M. 

Iskandar dengan puncak jabatan sebagai Profesor, tidak saja dibutuhkan di 

perguruan tinggi agama Islam (IAIN/STAIN Palopo dan UIN Makassar), tetapi 

juga pada perguruan tinggi umum di Palopo.  

\\H.M. Iskandar sosok yang banyak memiliki pemikiran dalam bidang 

dakwah termasuk masalah budaya (kultur) di Tana Luwu pada umumnya, dan 

kota Palopo khususnya. Maka untuk mengenang bakti dan  jasanya sebagai 

kontribusi keilmuan seorang tokoh dakwah, penulis melakukan penelitian untuk 

mengungkap pemikirannya. Terkait dengan pemikirannya dalam bidang dakwah, 

menurut hemat penulis belum ada yang pernah membahas dan meneliti pemikiran 

Beliau. Tetapi secara umum, penelitian pemikiran tokoh-tokoh dakwah lainnya 

sudah cukup banyak yang menelitinya, namun secara spesifik pemikiran dakwah 

H.M. Iskandar belum pernah ada yang melakukan penelitian. Penulis sebagai 

salah seorang mahasiswa Beliau yang masih diajar langsung semasa hidupnya 

termotivasi untuk meneliti pemikirannya dengan harapan nantinya dapat dibaca 

dan dikenang kembali jasa-jasa Beliau semasa hidupnya. Penelitian ini 

diharapkan dapat mengungkap apa yang pernah Beliau lakukan terkait dengan 

pemikiran dakwahnya di Tana Luwu. Penulis menyakini bahwa penelitian ini 



 

 

 

 

 

8 
 

merupakan penelitian awal yang akan membahas pemikiran Beliau tentang 

dakwah. Untuk memeroleh gambaran mengenai gerakan pemikiran dakwah, 

bentuk dan metode dakwahnya yang praktikkan dan implementasikan dalam 

masyarakat di Tana Luwu. Dengan demikian judul disertasi ini mengangkat 

tentang “Gerakan Pemikiran Dakwah Prof. Dr. H. M. Iskandar di Tana Luwu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan pokok dalam disertasi ini adalah: gerakan pemikiran 

dakwah H.M. Iskandar di Tana Luwu? Dari permasalahan tersebut, penulis 

merumuskan tiga submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gerakan dakwah H.M. Iskandar di Tana Luwu? 

2. Bagaimana bentuk dakwah yang dilakukan H.M. Iskandar di Tana Luwu?   

3. Bagaimana metode dakwah H.M. Iskandar terhadap masyarakat umum 

sehingga dapat berkesan di Tana Luwu?   

Berdasarkan ketiga rumusan masalah tersebut, disertasi ini memunculkan 

dan menganalisis gerakan pemikiran dakwahnya, bentuk, dan metode dakwah 

H.M. Iskandar yang dipraktikkan di Tana Luwu. 

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

  Kata “gerakan”  mengandung arti pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam 

lapangan sosial (politik dsb).
10

 Adapun arti “pemikiran” dalam Kamus Bahasa 

Indonesia adalah  sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman 

                                                 
10Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakrta: Tim 

Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008), h. 476. 
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sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.
11

 Sedangkan istilah  “dakwah” 

menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu 1) penyiaran; propaganda; 2) penyiaran 

agama di kalangan masyarakat dan pengembangannya; seruan untuk  memeluk, 

mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama.
12

  H.M. Iskandar adalah tokoh 

dakwah yang diteliti, sedangkan  Tana Luwu adalah wilayah gerakan dakwahnya 

yang meliputi: Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan 

Kabupaten Luwu Timur.  

Dari pengertian tersebut, digambarkan bahwa gerakan pemikiran dakwah 

H.M.Iskandar, adalah kegiatan yang dilakukan Beliau dalam menyampaikan 

ajaran Islam hingga diterima oleh masyarakat Luwu dan dijadikan sebagai 

pedoman hidupnya. 

 

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan pada disertasi ini dapat 

diungkapkan sebagai berikut:  

1. Pengertian Dakwah dalam Islam, dasar hukum dakwah dalam Islam, tujuan 

dan sasaran dakwah dalam Islam, beberapa metode dan media dakwah dalam 

Islam, dakwah dan budaya dalam kehidupan.  

2. Biografi H.M. Iskandar yang meliputi: mengenang perjalan hidup, 

pendidikan dan karir semenjak Beliau menjadi guru SD sampai Dekan, serta 

karya intelektualnya. 

3. Gerakan pemikiran dakwah H.M. Iskandar yang meliputi: deskripsi singkat 

tentang Tana Luwu, gerakan dakwah, bentuk dakwah, metode dakwah, serta 

kesimpulan dan implikasi penelitian. 

                                                 
11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakrta: Tim 

Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008), h. 1198. 
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakrta: Tim 

Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008), h. 307. 
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 Disertasi ini mengungkap gerakan pemikiran dakwah H.M. Iskandar guna 

mentransmisikan ajaran Islam agar diterima, dipahami, dan diamalkan oleh 

masyarakat dalam kehidupannya. Dakwah adalah sesuatu yang disampaikan,  

diterima oleh seseorang, dan digunakan sebagai pedoman dalam hubungannya 

dengan kehidupan umat Islam, sehingga ajaran Islam diamalkan oleh masyarakat 

sekeliling.  

  

D. Kajian Pustaka 

1. Relevansi dengan penelitian sebelumnya 

Kajian serupa yang berkaitan dengan pemikiran tokoh di bidang dakwah 

telah dilakukan sebelumnya, di antaranya: pertama, disertasi H.M. Iskandar yang 

mengkaji Pemikiran Hamka Tentang Dakwah, tulisan tersebut membahas: 

perkembangan pemikiran dakwah Hamka, Hamka dan pemikiran keagamaannya, 

dan analisis tipologis pemikiran Hamka tentang dakwah, disertasi tersebut telah 

diterbitkan dalam bentuk buku. Kedua, disertasi Awaluddin Pimay dengan judul: 

Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah K.H. Zaifuddin 

Zuhri, masalah yang dibahas di dalamnya adalah: ruang lingkup dakwah Islam, 

strategi dan metode dakwah yang mencakup pendekatan humanistik, biografi dan 

karya Saifuddin Zuhri, strategi dan metode dakwah Saifuddin Zuhri, disertasi 

tersebut juga telah diterbitkan dalam bentuk buku. Ketiga, disertasi  H.Abdullah,  

Dakwah Kultural dan Struktural Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah 

Hamka dan M. Natsir, masalah yang dibahas meliputi: konsep dakwah kultural 

dan struktural, biografi intelektual Hamka dan M.Natsir, pemikiran dakwah 

Hamka dan M. Natsir, Analisis dakwah kultural dan struktural. Disertasi ini juga 

telah diterbitkan dalam bentuk buku. Keempat, disertasi Abdul Pirol Gerakan 

dan Pemikiran Dakwah Nurcholish Madjid, pembahasannya meliputi: dakwah 
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Islam dan pendekatan communitarian (ummah), Nurcholish Madjid sebagai rijal 

al-dakwah, pemikiran Nurcholish Madjid tentang aspek-aspek dakwah, dakwah 

keislaman, kemodernan dan keindonesiaan (elaborasi dan relevansi pesan 

keagamaan) disertasi ini sekarang telah diterbitkan dalam bentuk buku. 

Relevansi disertasi ini dengan penelitian yang diungkapkan di atas, yaitu 

sama-sama membahas tentang tokoh penting dalam dakwah, dan pengaruh 

pemikiran tokoh dakwah tersebut. Perbedaannya adalah sudut pandang serta 

tokoh dakwah yang diteliti.  

2. Landasan Teori 

A.S. Achmad dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Tantangan Dakwah 

dalam Era Globalisasi mengungkapkan bahwa, tantangan yang dihadapi oleh 

dakwah islamiyah dalam era globalisasi yang sarat dengan perbuatan tercela,  

selain perbuatan yang baik. Munculnya pesan-pesan yang mengepung dan 

membombardir sepanjang waktu seiring revolusi informasi dan komunikasi 

membuat seruan dakwah seolah-olah tenggelam. Membanjirnya informasi  

membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Informasi yang 

diberikan merupakan suatau hasil kerja raksasa, yang dilakukan secara 

profesional, sistematis, terencana, dan teroganisasi rapih. Mereka itu adalah 

penguasa-penguasa, dan pengontrol teknologi yang tergabung dalam baron-baron 

industri informasi trans-nasional dengan motif kepentingan ekonomi.
13

 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa, tantangan yang dihadapi dakwah 

tidak hanya berupa pluralitas masyarakat yang menjadi ciri mayarakat Indonesia, 

tetapi tantangan lainnya juga berasal dari situasi dan keadaan global. Selian itu, 

kedatangan Islam di Nusantara tidak hanya memperlihatkan bagaimana Islam 

                                                 

13
A.S. Achmad, Guru Besar Ilmu Komunikasi  pada Fakultas Sosial Politik Universitas 

Hasanuddin Makassar, Tantangan Dakwah dalam Era Globalisasi, Orasi Ilmiah, (Palopo: Fakultas 

Ushuluddin IAIN Alauddin, 13 Mei 1995), h.  25-26. 
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disebarkan, tetapi bagaimana Islam diterima, diadaptasi, dan berpengaruh pada 

pola-pola interaksi dalam masyarakat kekinian.  

   Syekh Ali> Mah}fuz} dalam bukunya Hida>yat al-Mursyidi>n, menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dakwah ialah: 

سَعَادَةِ يـَفُوْزُوْاِ بِ نْكَرِ لِ  ـُعْرُوْفِ وَالنـَهْىُ عَنِ اْلمـَـالنَاِس عَلى اْلخَيْر وَاْلهُدَى وَاْلَأمْرُ باْلمحَثُ 
 14اْلعَاجَلِ وَاْلأجْلِ 

Artinya: Mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh 

mereka   berbuat  yang  ma’ruf  dan  melarang  mereka berbuat  yang  mungkar,  

agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

Islam sejak masuknya di Nusantara, telah menjadi kekuatan pembebas. 

Pertama, Islam telah membebaskan manusia dari segala macam kepercayaan 

terhadap animisme, dinamisme, dan tradisi kasta. Meskipun demikian, proses 

pembebasan belum selesai, sebab mengubah sikap hidup dan kepercayaan yang 

telah tertanam berabad-abad bukanlah  pekerjaan mudah tanpa kendala. Kedua, 

Islam menjadi spirit pembebas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing.
15

 

Abdul Pirol menuturkan bahwa, tantangan yang dihadapi dakwah 

sekarang ini sebagian besar terkait dengan aspek lokal. Meskipun demikian, 

Islam akan didakwahkan umatnya terus menerus sepanjang kehidupan dunia ini. 

Hal itu, disebabkan karena Islam dan dakwah merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Dakwah merupakan jantungnya Islam, sehingga maju 

atau mundurnya Islam sangat tergantung pada aktivitas dakwah. Karena itu, 

keberhasilan dakwah juga sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan dan 

                                                 

14
Syekh Ali Mah}fu>z},  Hida>yat al-Mursyidi>n, (Mesir: Da>r al-Kita>b al-Arabi>, 1952), h. 17.  

15
A. Syafi'i Ma'arif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Cet. III; Bandung: 

Mizan, 1995), h. 108-111. 
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dukungan dari sumber daya pelaksananya. Dakwah yang dilaksanakan apa 

adanya, tanpa perencanaan dan pertimbangan yang baik tidak akan mencapai 

keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.
16

 

Penuturan Abdul Pirol tersebut, menunjukkan betapa pentingnya aspek 

lokal mendapat perhatian bagi para dai dalam berdakwah. Karena itu,  interaksi 

yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak terlepas dari pengaruh aspek lokal 

(kultur). Dengan demikian, penyebaran Islam yang masuk di nusantara dan di 

Tana Luwu khususnya dapat diterima oleh penguasa dan masyarakat oleh karena 

penganjurnya memadukan nilai-nilai lokal yang ada dalam masyrakat setempat. 

Oleh sebab itu, mendakwahkan Islam pada masyarakat akan mudah bila dai 

menggunakan pendekatan budaya (kultur). Masih segar dalam ingatan 

masyarakat bahwa keberhasilan dalam menyebarkan agam Islam oleh karena 

adanya kemampuan pembawa agama Islam membaca budaya lokal  masyarakat.  

Sekiranya dalam penyebaran agama Islam di nusantara, termasuk di Tana 

Luwu pembawanya kurang memperhatikan budaya lokal masyarakatnya, atau 

menentang budaya lokal masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan 

masyarakat dan penguasa menolak ajaran yang dibawa (Islam). Di sinilah 

pentingnya bagi dai memahami nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat. 

     

E. Kerangka Teoretis 

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi sumber 

petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan dakwah. Dakwah adalah ajakan untuk 

menuju Allah dan mengikuti jejak Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa al-

Qur’an hidup di tengah-tengah realitas dakwah, atau berada dalam atmosfir 

                                                 

16
Abdul Pirol, Gerakan dan Pemikiran Dakwah Nurcholish Madjid, h. 7-8. 
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dakwah. Karena itu, al-Qur’an memberikan perintah untuk melaksanakan dakwah 

sekaligus penjelasan mengenai teknik-teknik atau metode penyampaian dakwah. 

Al-Qur’an memberikan respons atau tanggapan terhadap orang-orang yang 

meragukan kebenaran Islam, baik dengan cara yang sejuk, lembut, keras maupun 

tegas (pada waktu tertentu). Pada saat yang sama al-Qur’an juga bertindak 

sebagai pembina pribadi para juru dakwah, menguatkan mental mereka, dan 

mengarahkan mereka kepada langkah yang benar dan lurus yang tidak 

menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan.
17

 

Al-Qur’an adalah dokumen agama umat Islam, sebagai dokumen agama, 

ia mengandung kebenaran dan diturunkan dalam kebenaran pula. Bentuk ajaran 

yang dibawanya adalah nilai yang bersifat universal, artinya nilai-nilai agama 

berlaku sejak al-Qur’an diturunkan sampai datangnya hari akhir. Sebagian ayat-

ayat al-Qur’an tersebut berisi peristiwa kehidupan masyarakat pada waktu 

sebelum dan ketika al-Qur’an diturunkan. Bahkan beberapa ayat al-Qur’an yang 

memberi antisipasi untuk memahami gejala yang memungkinkan terjadi. 

Karakter ayat-ayat al-Qur’an  seperti  ini  pada  gilirannya  menempatkannya  

pada  posisi sebagai “dokumen historis” yang abadi sepanjang masa.
18

 

Kebenaran yang terkandung dalam al-Qur’an tidak mungkin tersebar dan 

diterima oleh masyarakat tanpa didakwahkan. Dakwah adalah ajakan menjalan-

kan nilai-nilai keislaman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran 

Islam yang universal adalah sebuah bimbingan kehidupan yang akan membawa 

manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, dakwah 

                                                 

17
H.Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. 

KH. Saifuddin Zuhri, (Cet.I; Semarang: RaSAIL, 2005), h. 17-18. 

18
Al-Imam al-Taba’taba’i, Mengungkap Rahasia al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1987), h. 

78-79.  
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merupakan instrumen penting dalam usaha terciptanya masyarakat yang damai, 

aman, dan sejahtera. Karenanya, nilai-nilai keislaman tidak mungkin berhasil 

diterapkan jika penyampaiannya tidak tepat. Dakwah Islam tidak dapat mencapai   

tujuannya jika cara dan metodenya tidak sesuai dengan kondisi budaya 

masyarakat. Dakwah Islam perlu diintegrasikan dengan kultur dan lokalitas 

masyarakat di sekitarnya. Karena, kultur dan lokalitas sangat membantu proses 

penyampaian dakwah Islam ke masyarakat. Tujuan dakwah islamiyah, untuk  

memberi pengertian kepada umat manusia agar mengambil segala ajaran Allah 

yang terkandung dalam al-Qur’an al-Karim menjadi jalan hidupnya. Segala 

ajaran Allah yang dimaksud terdapat dalam surat al-Fatiha yang terdiri dari:  

aqidah  dan  syariah atau dengan istilah yang lain iman dan amal s}alih.
19

 

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur’an. 

Sebagai sumber ajaran Islam, Hadis Nabi Muhammad saw. harus dijadikan 

rujukan dalam pelaksanaan dakwah. Sebab, secara teknik Hadis berisi petunjuk 

pelaksanaan dakwah seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam 

mendakwahkan Islam di muka bumi. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk 

meninggalkan Hadis Nabi sebagai petunjuk dalam pelaksanaan dakwah.      

Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin dari konsep amar 

ma’ruf dan nahi mungkar; yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan 

perilaku positif-konstruktif sekaligus mengajak mereka untuk meninggalkan dan 

menjauhkan diri dari perilaku negatif-destruktif. Konsep ini mengandung dua 

implikasi makna sekaligus; yakni prinsip perjuangan menegakkan kebenaran 

dalam Islam serta upaya mengaktualisasikan kebenaran Islam tersebut dalam 

                                                 

19
A.Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut al-Qur’an, (Cet. II; Jaakarta: Bulan Bintang, 

1984), h. 1. 
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kehidupan sosial guna menyelamatkan mereka dan lingkungannya dari kerusakan 

(al-fasad).
20

 Dakwah adalah kewajiban muslim untuk menegakkan dan 

mengembangkannya. Maju atau mundurnya Islam tergantung pada aktivitas 

dakwah  itu sendiri. Didalam Islam dakwah merupakan rohnya Islam, karena itu 

dakwah  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  agama  Islam.   Sebab  dakwah  adalah 

penyebab berkembangnya Islam, sedang Islam itu sendiri sumbernya dakwah.
21

 

Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam perlu 

didakwahkan, agar kebenaran yang terkandung di dalamnya dipahami dan 

diketahui oleh manusia. Supaya tersebar dan diterima oleh masyarakat, maka 

dakwah harus dilaksanakan secara terus menerus sampai akhir kehidupan 

manusia di dunia. Sejalan dengan hal tersebut, H.M. Iskandar mengemukakan 

bahwa maju mundurnya Islam adalah tanggung jawab seluruh umat Islam, 

demikian juga jalan tidaknya aktivitas dakwah adalah tanggung jawab umat 

Islam. Jika ingin melihat perkembangan umat Islam baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas keberagamaannya di Tana Luwu maka dakwah harus 

dilaksanakan secara serius dan terorganisir.
22

  

Pandangan yang dikemukakan H.M. Iskandar tersebut, menunjukkan 

bahwa aktivitas dakwah sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk 

menjaga dan mempertahankan kualitas keberagamaan umat Islam di Tana Luwu, 

dan wilayah NKRI pada umumnya, maka tidak dapat dilepaskan dari aktivitas 

                                                 

20
H. Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. 

KH. Saifuddin Zuhri, h. 1.  

21
H.M. Iskandar, “Trilogi Kerukunan Hidup Beragama dan Pelaksanaan Dakwah di 

Indonesia”, Makalah, h. 1. 

22
H.M. Iskandar, “Prospek dan Permasalahan Dakwah di Kabupaten Luwu”,  Makalah, h. 

1. 
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dakwah. Umat Islam harus sadar bahwa dakwah merupakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya. 

Kerangka teoritis sebagaimana yang dimaksud dapat digambarkan dalam 

bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pengertian secara 

teoretis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya 

Gerakan Pemikiran Dakwah H.M. Iskandar 
 

Dakwah Struktural/ 
Kekuasan 

Dakwah  Kultural/Budaya, keper- 
cayaan, adat istiadat, dan kebiasaan 

 

Masyarakat  Tana Luwu 

 

Al-Qur’an dan Hadis 

 

- Dekan IAIN Alauddin Palopo 

- Ketua Persamil Kabupaten Luwu 

- Wkl Ketua DPD II Golkar Kab.Luwu 

- Ketua PGRI Kab. Luwu 

- Ketua FKAUB Kab. Luwu 

- Ketua GUPPI Kab. Luwu 

- Ketua KPU Kab. Luwu 

- Ketua LAZ Kab. Luwu  

- Ketua Komite Pendidikan Kab.Luwu 

- Ketua ICMI Kab. Luwu 

- Rektor UNANDA Palopo 

 

Bentuk Dakwah Metode Dakwah 

- Bi> al-Lisa>n 

- Bi> al-H{al 

- Bi> al-Qalam 

- Bi al-H{ikmah 

- Al-Mau’iz}ah al-H{asanah 

- Al-Muja>dalah bi allati hiya ah}sana 

- Mulai dari diri sendiri 

- Memperhatikan dan memikirkan 

alam semesta 

- Sejarah, contoh, dan perumpamaan 

- Tabsyir 

- Tandzi>r 

- Akhlak mulia 

- Memudahkan tidak menylitkan 

- Siasat yang bijaksana 

- Komunikasi kalbu 

- Komparatif 

- Kisah  
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merupakan penyingkapan fakta.
23

 Penelitian ini memberikan gambaran 

sistematis, cermat, dan akurat mengenai gerakan pemikiran dakwah,  bentuk,  

dan metode dakwah H.M. Iskandar. Jadi, data yang dihasilkan dalam penelitian 

ini tidak berupa angka-angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara  simbolik  

berupa  kata-kata  tertulis  atau   tulisan,  tanggapan   nonverbal,  lisan   harfiah  

atau   berupa deskriptif.
24

 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan merupakan hal penting dalam penelitian. Berdasarkan hal 

tersebut berikut dipaparkan beberapa pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

a. Pendekatan Sosiologi 

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup tanpa batuan 

dan pertolongan orang lain. Sebagai makhluk sosial, perlu mempelajari dan 

menggunakan pendekatan sosiologi sebagai solusi dalam melakukan kajian 

ilmiah. Sebab, ilmu Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial 

manusia dalam tata kehidupan  bersama. Kehidupan kelompok manusia dan 

tingkah laku sosial beserta produk kehidupannya, dan masalah-masalah yang 

sifatnya substansial dalam hidup bermasyarakat yang lebih luas  menjadi pusat 

telaah ilmu Sosiologi. Pada dasarnya penelitian dakwah dalam pendekatan 

sosiologi meliputi dua bidang, yaitu pertama, dimensi teoretis yang mengkaji 

dakwah sebagai ilmu, dan kedua, dimensi praktis yang mengkaji dakwah sebagai 

                                                 

23
Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahapeserta 

didik, (Cet. I; Jakarta: Gramedia Utama, 1997), h. 10. 

24
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XI; Bandung: Remaja 

Rosdakaya, 2000), h. 6. 
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kegiatan praktis.
25

 Penelitian ini lebih difokuskan pada dimensi yang kedua, 

yakni penelitian dakwah dianalisis melalui pendekatan sosiologi yang berkaitan 

dengan masalah penerimaan pesan dakwah dalam interaksi dai dan  mad’ u. 

b. Pendekatan psikologi 

Psikologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempejari  aspek psikologi dari 

perilaku manusia, baik sebagai individu maupun secara kelompok.
26

 Jadi, 

psikologi dakwah  sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah 

laku yang merupakan cermin hidup kejiwaan manusia untuk diajak kepada 

pengamalan ajaran-ajaran Islam agar dapat memeroleh kesejahteraan hidup di 

dunia dan akhirat. 

Dakwah sebagai upayah mengubah sikap kejiwaan seseorang (mad’u), 

maka pengetahuan tentang psikologi dakwah menjadi hal yang sangat penting. 

Terkait dengan penelitian ini, pendekatan psikologi digunakan untuk 

mempermudah memahami gejala-gejala kejiwaan masyarakat yang menjadi objek 

penelitian. Dakwah sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang harus diemban 

kapan dan di mana saja muslim itu berada. Salah satu bentuk keberhasilan dalam 

dakwah adalah terjadinya perubahan sikap kejiwaan seseorang, dari situasi yang 

kurang baik menjadi baik, dari situasi yang sudah baik ditingkatkan menjadi 

lebih baik, atau dengan kata lain dari sikap tidak islami  menjadi sikap yang 

islami. 

c. Pendekatan komunikasi 

Dakwah sebagai proses informasi nilai-nilai keislaman membutuhkan apa  

                                                 

25
Prio Hotman, Metodologi Penelitian Dakwah (Pendekatan Sosiologi), http:// forum 

kajian islamiua. blogspot. com/ 2010/11, diakses tanggal 27 Mei 2011. 

26
Acep Arifuddin, Sosiologi Dakwah, (Cet. I;  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

121. 



 

 

 

 

 

20 
 

yang dinamakan proses komunikasi. Kandungan ajaran Islam yang didakwahkan 

merupakan  sekumpulan pesan-pesan yang  dikomunikasikan kepada manusia. 

Hal  tersebut  berarti  perlu  memahami  dakwah  dalam kaitannya  dengan proses  

komunikasi. 
27

 

 Dilihat dari prosesnya, kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, 

yaitu proses pengomunikasian pesan-pesan Islam kepada masyarakat yang terdiri 

atas dai  sebagai komunikator, mad’u  sebagai komunikan. Ajaran Islam sebagai 

isi pesannya dengan memanfaatkan metode dan media demi tercapainya tujuan 

yang diinginkan. Karena, semua unsur komunikasi merupakan unsur dakwah, 

sehingga dalam penelitian ini digunakan pendekatan komunikasi untuk 

memahami objek penelitian  dengan prinsip-prinsip komunikasi.
28

 Pendekatan 

komunikasi dalam penelitian ini mencakup: 

1) Who, yaitu studi mengenai komunikator baik sebagai individu maupun 

sebagi institusi. 

2) Says what, yaitu studi mengenai pesan, baik pesan verbal maupun 

nonverbal. 

3) In which channel,  yaitu studi mengenai media yang digunakan dalam 

komunikasi. 

4) To whom,  yaitu studi mengenai komunikan (khalayak) selaku penerima 

pesan-pesan komunikasi,dan 

5) Whith what effect,  yaitu studi  mengenai  efek  atau  dampak  dari  terpaan  

                                                 

27
Ahmad Anas, Paradigma Dakwah Kontemporer: Aplikasi Teoretis dan Praktis dakwah 

Sebagai Solusi Problematika Kekinian (Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2006), h.68.  

28
Lasswel mengembangkan teori komunikasi secara empiris: Who says what in which 

channel, to whom whith effect. Lihat Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, 

(Cet.II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),h.12.  
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pesan komunikasi.
29

 

d. Pendekatan Historis 

 Kajian ini merupakan studi tokoh,
30

 H.M. Iskandar adalah tokoh penting 

dalam gerakan dakwah di Tana Luwu. Pokok kajian adalah Pemikiran Dakwah 

H.M. Iskandar yang tertuang dalam beberapa tulisan pesan dakwahnya. 

Pemikiran tersebut disampaikan bukan dalam ruang dan waktu yang hampa 

budaya, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah historis 

model strukturalisme genetik. Pendekatan ini, menekankan analisis pada tiga 

unsur kajian, yaitu intrinsik teks itu sendiri, latar belakang penulis (tokoh), dan 

sosio-historis yang melingkupinya.
31

 Dengan demikian, akan terlihat bagaimana 

struktur pemikiran dan keterkaitannya dengan setting sosio-historisnya. 

Pendekatan sosio-historis, menurut Sumardi Suryabrata berguna untuk 

mengetahui: pertama, latar belakang eksternal, yakni keadaan khusus yang 

dialami oleh subjek dan kedua, latar belakang internal, yaitu: biografi, pengaruh-

pengaruh   (khususnya    tradisi    intelektual)  yang   diterima,  relasi-relasi  yang  

                                                 

29
Lasswel mengembangkan teori komunikasi secara empiris: Who says what in which 

channel, to whom whith effect. Onong Uchjana Effendy, Dimensi-Dimensi Komunikasi, (Cet. II; 

Bandung: Alumni, 1986), h.98. 

30
Studi atau kajian tentang tokoh merupakan salah satu bentuk dari lima bentuk gejala 

agama yang dapat diteliti. H.M. Atho Mudzhar mengatakan, ada lima bentuk gejala agama yang 

perlu diperhatikan kalau hendak mempelajari agama. Pertama, scripture atau naskah atau sumber 

ajaran dan simbol agama.Kedua, para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap, 

prilaku, dan penghayatan para penganutnya.Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga dan ibadat-

ibadat, seperti salat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Keempat, alat-alat, seperti masjid, 

gereja, lonceng, peci, dan semacamnya. Kelima, organisasi-organisasi keagamaan tempat para 

penganut agama berkumpul dan berperan, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Gereja Katolik, 

Gereja Protestan, Syi’ah dan lain-lain. H. M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori 

dan Praktek (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 11-13. Pembagian bentuk-bentuk 

penelitian oleh Atho Mudzhar di sini, digunakan untuk menunjukkan posisi penelitian tentang 

tokoh. Namun, ketepatan penggunaan istilah “gejala agama” yang digunakannya perlu dikritisi. 

31
Noeng  Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), 

164-165. 
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dominan dan sebagainya.
32

  

3. Sumber Data dan Informan Studi 

Data penelitian ini, bersumber dari dokumen dan karya H.M. Iskandar 

berupa: buku, jurnal, orasi, makalah, sertifikat/piagam, sk. dan laporan wisuda. 

Selain itu, juga dilakukan wawancara kepada beberapa informan yang dipandang 

mengetahui pemikiran dan aktivitasnya yang meliputi: pimpimpinan 

STAIN/IAIN, tokoh masyarakat/agama, tokoh sejawat, pihak pemerintah, dosen, 

keluarga, istri, dan anak Beliau. 

4. Teknik Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data  

a. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri 

berbagai tulisan-tulisan atau dokumen H.M. Iskandar yang terkait dengan 

berbagai bidang yang ditulis pada masa hidupnya, termasuk  gerakan  dan sepak 

terjang Beliau. Selain itu, juga dilakukan wawancara
33

 dan dokumentasi
34

. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur, sehingga dalam melakukan wawancara hanya berupa garis-garis 

                                                 

32
Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian Ilmiah (Jakarta: Rajawali Press), 94. 

33
Ada beberapa jenis wawancara, yaitu: pertama, wawancara percakapan informal; 

kedua, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, dan ketiga, wawancara dengan 

menggunakan open-ended standard. Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; 

Yogyakarta: LKIS, 2007), 132. 

34
Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis atau gambar 

yang bersifat dokumenter seperti dokumen atau catatan yang terkait dengan gagasan dan ide 

maupun foto-fotodengan informan dan narasumber yang ada di lokasi penelitian, metode ini 

dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 

Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.  
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besar permasalahan yang akan ditanyakan
35

terhadap sejumlah informan yang 

mengetahui aktivitas dan produktivitas H.M. Iskandar semasa hidupnya. 

Wawancara (interview) dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari tokoh 

politik, tokoh agama,  tokoh pendidik, dai, dan dosen yang pernah berinteraksi 

dengan Beliau. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk konfirmasi dan 

mencari informasi terkait dengan gerakan dan pemikiran, bentuk dan metode 

dakwahnya ketika Beliau menduduki jabatan baik sebagai dekan maupun sebagai 

ketua dalam berbagai organisasi penting yang dipimpin pada masa itu. 

b. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

1) Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data 

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang 

digunakan terhadap data yang berupa uraian yang diperoleh melalui  

dokumentasi atau arsip, dan interview. Pengolahan data penelitian ini dilakukan 

bersamaan dengan analisis data untuk membangun kerangka konseptual dalam 

bentuk proposisi-proposisi sebagai simplifikasi dari data yang diperoleh. 

2) Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi atau arsip 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting 

dan hal yang  perlu dipelajari, serta  membuat kesimpulan yang  mudah  dipahami  

                                                 

35
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 138-140.  
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oleh diri sendiri maupun orang lain.
36

 

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis data 

kualitatif.37
Analisis data pada dasarnya merupakan penjabaran data ke dalam 

kategori-kategori dan karakteristiknya setelah data ditelaah secara cermat.Dari 

analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan pokok-pokok pikiran yang sesuai 

dengan penelitian ini.
38

 Dalam penelitian ini, data dianalisis secara induktif 

(khusus ke umum) berdasarkan data langsung dari subjek penelitian.Oleh karena 

itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah 

sebagaimana penelitian kuantitatif.
39

Terdapat beberapa jenis analisis data
40

, 

tetapi yang relevan dengan penelitian ini adalah analisis taksonomi.
41

 Sesuai 

dengan sifat penelitian ini, maka data-data yang telah terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan discourse analysis (analisis wacana). Sehingga inti 

pemikiran dakwah H.M.Iskandar dianalisis secara kritis untuk melihat 

konsistensi, teks dan konteks pemikiran dakwahnya, serta secara jernih melihat 

relevansinya dengan upaya pengembangan tipologi pemikiran dakwahnya. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan secara 

berkesinambungan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Ketiga tahapan proses analisis data dijelaskan sebagai berikut:   

                                                 

36
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,  h. 244. 

37
Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh, h. 59-74. 

38
Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh, h. 60. 

39
Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh, h.60> 

40
Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh, h. 64-69. 

41
Analisis taksonomi adalah analisis yang tidak hanya berupa penjelajahan umum, 

melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk 

menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi. Burhan Bungin, Analisis 

Data Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi 

(Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 90. 
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a) Melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini 

dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir 

pengumpulan data. Tahap ini dilakukan reduksi data menyangkut sejarah 

hidup dan pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh H.M. Iskandar. 

b) Melakukan penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah 

disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif 

deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data 

yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih 

objektif. 

c) Melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan setelah 

melakukan   tahapan    reduksi   dan   penyajian   data   secara   induktif untuk    

rumusan masalah.
 42

 

Peneliti melakukan pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap 

transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar 

peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, 

pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data, serta pencarian pola, pengung-

kapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam penelitian 

kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.  

5. Pengecekan Keabsahan Data 

 Guna membangun keyakinan terhadap data yang diperoleh betul-betul 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan pengecekan 

keabsahan (validitas) data dengan berbagai cara yang memungkinkan dijamin 

keasliannya, tanpa rekayasa dan distorsi dari peneliti atau sumber data. 

                                                 

42
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,  h. 247-253. 
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Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan salah satu atau sekaligus 

empat  cara,  yaitu:  kredibilitas,  transferabilitas,  dependabilitas,  dan  konfirma- 

bilitas.
43

  

Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, peneliti menguji 

validitas penelitian dengan melakukan triangulasi dengan menggunakan teknik 

triangulasi.
44

 Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola 

pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu 

kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda. Dalam 

penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan merujuk pendapat 

Patton sebagaimana dikutip oleh Sutopo yang meliputi triangulasi data, peneliti, 

metodologis, dan teoretis.
45

 Adapun teknik triangulasi yang dimaksud 

dipaparkan sebagai berikut: 

                                                 

43
Kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan 

mengkonfirmasikan data yang diperoleh kepada subjek penelitian. Transferabilitas dilakukan 

dengan cara memberikan kesempatan kepada orang untuk membaca laporan penelitian 

(sementara) yang telah dihasilkan oleh peneliti. Untuk menghindari kesalahan dalam 

memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang telah ditulis 

dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk memeriksa proses studi yang dilakukan peneliti, 

agar temuan studi dapat diandalkan (dependable) dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

sesuai kaidah metode penelitian. Konfirmabilitas dilakukan bersamaan dengan dependabilitas. 

Perbedaan antara keduanya terletak pada orientasi penilaiannya.Konfirmabilitas digunakan untuk 

menilai hasil (produk) studi, terutama berkaitan dengan deskripsi hasil temuan studi dan diskusi 

hasil studi. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai 

pengumpulan data sampai pada bentuk laporan yang tersusun secara sistematis. Arief Furchan 

dan Agus Maimun, Studi Tokoh, h. 43-44 dan, h. 75-85. 

44
Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. 

Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. HB.Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2006), h. 

92. 

45
Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif , h. 92-93. 
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(1) Triangulasi Data   

Teknik triangulasi  data  dapat  disebut  juga triangulasi sumber. Cara ini  

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dengan berbagai sumber yang ada. 

(2)  Triangulasi Peneliti 

Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik yang berupa data maupun 

kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya dapat diuji oleh 

peneliti lain. Triangulasi peneliti  dalam hal ini, dilakukan dengan melibatkan  

beberapa  peneliti  yang  memiliki  pengetahuan  yang terkait dengan gerakan 

pemikiran dakwah H.M. Iskandar. 

(3)  Triangulasi Metodologis 

Teknik triangulasi  metode digunakan  dalam penelitian ini dengan  cara 

mengumpulkan data melalui metode yang berbeda seperi wawancara, 

dokumentasi atau karaya-karya tentang suatu fokus yang sama.  

(4)  Triangulasi Teoretis 

Triangulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif  lebih 

dari satu pendekatan teoretis dalam membahas permasalahan yang dikaji. 

Pendekatan teoretis yang dimaksud yaitu: sosiologi, psikologi, komunikasi, 

historis, dan hermeneutik. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berkaitan dengan pemikiran dakwah H.M. Iskandar yang 

bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan: 
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a. Gerakan pemikiran dakwah H.M. Iskandar selaku tokoh dakwah di Tana 

Luwu.   

b. Bentuk dakwah yang dilakukan H.M. Iskandar sebagai dai di Tana Luwu.  

c. Metode dakwah H.M. Iskandar terhadap masyarakat umum di Tana Luwu 

dalam menyampaikan pesan-pesan agama.      

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan dakwah 

secara nasional dan tingkat lokal khususnya. Pihak-pihak yang dimaksud tidak  

hanya pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama, tetapi juga organisasi 

mubalig dan bahkan bagi para mubalig itu sendiri serta masyarakat secara luas. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna untuk pengembangan ilmu dakwah 

secara teori dan menilai efektivitas materi dakwah yang dibuat dan dipaparkan 

oleh para mubalig selama ini. 

Secara umum, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi upaya merekon-

struksi gerakan  dakwah kultural dalam berbagai unsurnya, terlebih mengingat 

tantangan dakwah kultural semakin berat dari masa ke masa. Tantangan dakwah 

yang muncul di mana-mana mengundang perhatian dan penyelesaian dari semua 

pihak, tidak mungkin hanya menjadi tanggungjawab para mubaligh. 
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BAB II 

DAKWAH DAN PENDEKATAN BUDAYA 

A. Pengertian Dakwah dalam Islam 

Ada dua hal yang perlu dipahami oleh umat Islam 

untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran pema-

haman tentang dakwah. Kedua hal tersebut, adalah 

memahami dakwah dari segi bahasa dan dari segi istilah. 

Karena itu, untuk memahami dakwah dalam pengertian 

yang sebenarnya, umat Islam perlu mempelajari arti 

dakwah menurut bahasa (etimologi) dan menurut istilah 

(terminologi).  

1. Pengertian dakwah menurut etimologi 

Secara etimologis, kata  dakwah  berasal dari  bahasa 

Arab:     عُ -دَعَا عْ دَععاَ   -ياَ  yang berarti menyeru, memanggil, 

mengajak, mengundang.
1
 Selain itu, dakwah juga berarti   

penyiaran, dan propaganda.
2
 Kata dakwah itu  mengan-

dung makna:  ٍعَاااا أُ أِلاااشَ يلَ ااااع أ ُْ  artinya: menyeru atau ألا

mengajak kepada sesuatu. 

 Ajakan kepada sesuatu dapat bermaksud positif dan 

juga dapat bermaksud negatif,tergantung siapa subjeknya. 

                                                 

1
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur`an, 1973), h. 

127. 

2
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

(Cet. VIII; Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 222.  
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Kedua maksud tersebut digunakan dalam al-Qura’an.   

 Contoh ajakan atau seruan kepada yang positif antara 

lain: 

a. QS  Yunus/10: 25. 

َد ارََِلَلّهَٱوَ  ٰ ْٓاَْإلَِ  ىَِٰٱي دۡغه  َ... َلسَل 

Terjemahnya: 

 Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), . . .
3
 

b. QS al-Baqarah/2: 221. 

ََلَلّهَٱوَ ... آَْْإلَِ  ََثِٱي دۡغه ةَِٱوَ َلۡۡ  غۡفِر   ً ۡ خََُِِٰ ۦَبإِذٍََُِِِۡل َء اي  ه يهب يِِّ هََّۦو  ََاسَِه ػ وَ ىَۡلوِ
ونَ  لَره ََح خ ذ 

Terjemahnya: 

… sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan 
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya 
mereka mengambil pelajaran.

4
 

 Adapun contoh yang bermaksud negatif antara lain: 

a. QS  Yusuf/12: 33.  

                                                 

3
Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1984), h. 54. 

4
Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 696.  
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ََق ال َ هٌَٱر بِِ جۡ َُِ َلسِِ ۡ َإلَِ  ٍْ نِِٓ اَي دۡغه ًَ َمِ َ َإلَِ  بُّ ح 
 
  ...أ

Terjemahnya: 

Yusuf berkata: Wahai Tuhanku, penjara lebih aku 
sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku...

5
  

b. QS al-Fathir/35: 6. 

ٌَ ٱَإنََِ ٰ َف َه كهََلشَيۡط  وِّٞ ده َغ  وههَٱىۡ هََُتََّذِه َحِزۡب  ْ اْ َي دۡغه ا  ً َإجَِ اۚ وًّ ده اََْْۥغ  ٍْه لَِ مه
بَِٰ صۡح 

 
َأ ٌۡ ََ َلسَػيَِِٱيِ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka 
anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya setan-
setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka 
menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

6
 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami 

bahwa, dakwah menurut etimologi mengandung dua 

pengertian, yaitu; pertama, ajakan kepada kebaikan yang 

subjeknya adalah Allah swt., para Nabi, dan Rasul serta 

orang-orang yang beriman dan beramal şaleh. Kedua, 
ajakan kepada keburukan  yang subjeknya adalah setan, 

orang-orang kafir atau orang-orang munafik, dan 

                                                 

5
Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya,  h. 

353. 

6
Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 696.  
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sebagainya. Jadi, dari segi bahasa dakwah meliputi semua  

bentuk ajakan, baik ajakan kebaikan maupun ajakan 

kepada kejahatan. Tetapi, dalam Islam dakwah yang 

dimaksud hanya yang meliputi ajakan kepada kebaikan 

(positif) saja.  

 2. Pengertian dakwah menurut terminologi 

 Pembahasan dakwah dari segi istilah atau termi-nologi, 

biasa juga dikenal dengan pengertian dakwah menurut 

para ahli. Untuk memahami apa itu dakwah menurut para 

ahli, maka  disinilah pentingnya menguta-rakan pendapat 

para ahli tentang dakwah. Mengingat banyaknya pakar 

dakwah sehingga pembahasan tersebut, hanya memapar-

kan enam pendapat dari para ahli. 

a. Menurut Syekh Ali> Mah}fuz} dakwah ialah: 

نْكَرِ  ـُعْرُوْفِ وَالنـَهْىُ عَنِ اْلمــَحَثُ النَاِس عَلى اْلَخيْْ وَاْلهدَُى وَاْلَأمْرُ باْلم
 7سَعَادَةِ الْعَاجَلِ وَاْلأجْلِ يـَفُوْزُوْاِ بِ لِ 

Artinya: Mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan 

petunjuk, menyuruh mereka   berbuat  yang  ma’ruf  dan  

melarang  mereka berbuat yang mungkar,  agar mereka 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

b. Menurut Abu>  Bakr Zakari,>  dakwah ialah: 

ـــــي  ا وهـــــور مـــــن العامـــــ         ـــــال العلوـــــاي  والمســـــ نيْعن    الـــــدعن  ب عل قي
 8ى  على قدرالطاق ماعبصرى  بأمور دعنه  ودنيا

                                                 

7
Syekh Ali Mah}fu>z},  Hida>yat al-Mursyidi>n, (Mesir: Da>r al-

Kita>b al-Arabi>, 1952), h. 17.  
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Artinya : Dakwah ialah usaha ulama dan orang-orang 

yang memiliki pengetahuan tentang agama (Islam) untuk 

memberi pengajaran kepada khalayak hal-hal yang dapat 

menyadarkan mereka tentang urusan agama dan urusan 

dunianya sesuai dengan kemauannya. 

c. Menurut Muhammad Natsir, dakwah ialah  kewajiban 

yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. 

Tidak boleh seorang muslim dan muslimah menghindar-

kan diri dari dakwah.
9
 

d. Menurut Shalahuddin Sanusi, dakwah sama dengan 

is}lah, yaitu: usaha-usaha perbaikan dan pembangunan 

masyarakat; memperbaiki kerusakan-kerusakan, melenyap 

kan kebatilan, kamaksiatan, dan ketidakwajaran dalam 

masyarakat.
10

  

 Berdasarkan definisi tersebut, dapat  dipahami  bahwa 

dakwah tidak hanya amar ma’ruf dan nahi mungkar yaitu 

menyuruh berbuat kebajikan dan melarang dari perbuatan 

mungkar. Tetapi dakwah juga meliputi usaha memper-

baiki manusia dari segala macam penyimpangan yang 

terjadi di masyarakat. Karena itu,  dakwah merupakan   

kewajiban   bagi   setiap  muslim   dan   muslimah  yang  

harus  dilaksanakan dan tidak boleh dihindari.  

                                                                                                

8
Abu> Bakr Zakari>,. al-Da’watu ila> al-Isla>m, (Mesir Da>r al-

Umilah, t. th.), h. 8.  

  
9
M. Natsir, Fiqhud Da`’wah, (Cet. IV; Jakarta: Media 

Da`kwah, 1978), h. 109. 

10
Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip 

Da`’wah Islam, (Cet. I; Semarang: CV. Ramadhani, 1964), h. 11.  
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 Ma’ruf adalah segala kebajikan yang diperintahkan 

Allah bagi manusia mengerjakannya dan kalau dikerjakan 

dapat mendekatkan manusia kepada surga dan menjauh-

kannya dari neraka. Sedangkan mungkar adalah sesuatu  

yang tidak diridai Tuhan untuk  mengerjakannya,  dan  

kalau  dikerjakan  dapat  menjauhkan manusia dari surga 

dan mendekatkan kepada neraka.  

e. Menurut Syamsuri Siddiq, dakwah ialah segala usaha 

yang disengaja baik sikap, ucapan, dan perbuatan yang 

mengandung ajakan atau seruan, langsung atau tidak 

langsung kepada orang perorangan, masyarakat, maupun 

golongan supaya tergugah jiwanya, hatinya kepada  ajaran  

Islam untuk mempelajari, menghayati, dan mengamal-

kannya dalam kehidupan sehari-hari.
11

 

f. Menurut Toha Yahya Omar, dakwah ialah mengajak 

manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar 

sesuai  dengan  perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
12

  

Pengertian dakwah oleh para pakar tersebut, adalah 

ajakan kepada kebaikan dan usaha memperbaiki manusia 

dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang 

terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, jelas 

bahwa  dakwah menurut bahasa tidak sama dengan 

dakwah menurut istilah (pakar). Dakwah menurut bahasa 

adalah semua bentuk ajakan, baik yang bersifat positif 

                                                 

11
Syamsuri Siddiq, Dakwah dan Teknik Berkhotbah, (Cet. 

IV; Bandung: PT. al-Ma’̀arif, 1987), h. 8.  

12
Toha Yahya Omar, Ilmu Da’wah, (Cet. IV; Jakarta: 

Widjaya, 1985), h. 1.  
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maupun negatif, sedangkan dakwah menurut istilah 

(pakar) hanya ajakan kepada kebaikan atau yang bersifat 

positif. 
Hakikat yang tersirat dalam pengertian dakwah 

tersebut, meliputi tiga unsur pokok, yaitu:  
a. At-taujih, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman 
serta jalan hidup mana yang harus dilalui oleh manusia 
dan jalan mana yang harus dihindari, sehingga nyatalah 
jalan hidayah dan jalan yang sesat. 
b. At-Taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan   
seseorang  atau masyarakat  kepada   suasana   hidup baru 
yang didasarkan atas nilai-nilai Islam. 
c. At-Tarji’,  yaitu  memberikan  pengharapan  akan  
sesuatu  nilai agama yang disampaikan. Dalam hal ini 
dakwah harus mampu menunjukkan nilai yang terkandung 
di dalam suatu perintah agama sehingga dirasakan sebagai 
suatu kebutuhan vital dalam kehidupan masyarakat.

13
 

Berdasarkan ketiga unsur hakikat dakwah yang tersirat 
dalam pengertian dakwah dipahami bahwa, dakwah 
adalah memberi tuntunan, pedoman hidup, mengubah, 
dan memperbaiki keadaan seseorang serta memberikan 
harapan terhadap suatu nilai agama yang disampaikan. 

 

B.Hukum Dakwah dalam Islam 

Bicara tentang hukum dakwah dalam Islam, paling 

tidak ada tiga hal yang dapat dijadikan dasar, yaitu: al-

Qur’an, Hadis, dan pendapat para ulama. Memperhatikan 

pandangan dan pemahaman para ulama tentang hukum 

                                                 

  
13

H. Marliyah Ahsan, Diktat Ilmu Dakwah, (Ujungpandang: 

Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin, 1985), h. 81.    
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dakwah dalam Islam, maka pada dasarnya semua ulama 

sepakat bahwa dakwah itu hukumnya wajib yang 

diperselisihkan oleh ulama adalah mengenai jenis 

wajibnya dakwah. Mengenai jenis wajibnya dakwah para 

ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib ‘ain 

dan ada juga yang mengatakan wajib kifayah. Terlepas 

dari jenis wajibnya dakwah, kalau dianalisis secara 

cermat, maka wajib ‘ain dan wajib kifayah keduanya 

adalah wajib.  

Terdapat pemikiran yang berpandangan bahwa 

berdakwah hanya diwajibkan bagi orang-orang tertentu, 

misalnya: ulama, kiai,  mu’alim, dan ustaz, selain itu 

tidak wajib melaksanakan dakwah. Sebenarnya pemikiran 

tersebut tidak keliru, sebab kalau dakwah dipahami hanya 

naik di atas mimbar tentu tidak semua orang mampu dan 

dapat tampil di atas mimbar. Sebaliknya jika dakwah 

dipahami bukan hanya di atas mimbar, tetapi  dalam 

seluruh aspek dan segi kehidupan manusia, maka dakwah 

tidak hanya wajib bagi orang-orang tertentu akan tetapi 

menjadi wajib bagi semua umat Islam.  

Menurut Moh. Ali Aziz dalam bukunya yang berjudul 

Ilmu Dakwah, diungkapkan bahwa, dakwah  bukan  hanya  

kewenangan  ulama  atau  tokoh  agama. Setiap  muslim  

dapat melakukan dakwah, karena dakwah bukan hanya 

ceramah agama.
14

 Pandangan Moh. Ali Aziz tersebut, 

memiliki kesamaan dengan Muhammad Natsir bahwa 

dakwah adalah kewajiban yang harus dijalankan bagi 

                                                 

  
14

Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, (Cet. II; 

Jakarta: Kencana, 2009), h. 2.  
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kaum muslimin. Karena, dakwah merupakan roh dan 

sumber gerak Islam. Dengan dakwah, ajaran Islam dapat 

disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. Juru 

dakwah yang pertama adalah Rasulullah saw., dilanjutkan 

oleh para sahabat, kemudian generasi sesudahnya sampai 

sekarang.    

Perintah berdakwah dalam Islam, bukan hanya 

dijumpai dalam al-Qur’an dan hadis Nabi, tetapi juga 

melalui penjelasan para ulama. Berikut dikemukakan dalil 

yang terkait dengan perintah berdakwah baik dari al-

Qur’an, Hadis, dan pendapat para ulama.  Perintah 

berdakwah antara lain dijelaskan dalam QS Ali ‘Imran/3: 

104. 

ٌ لۡۡ كه َيََِِو  َإلَِ  ْن  َي دۡغه يَثّٞ
ه
َأ ىۡ ََِلۡۡ يَِۡٱَكه َة ون  ره مه

ۡ
ي أ وفَِٱو  ػۡره  ً ۡ ََل ن  ْۡ  ّ َۡ ي  و 

َ ٌِ رِ َٱغ 
هًَم  ۡ ََل ىه هِ َ َٰٓئكِ  وْل 

ه
أ ْنَ ٱو  فۡوحِه هً ۡ ١٠٤َََل

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyeruh kepada 
yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.

15
  

    Dari segi hukum dakwah, para ulama sepakat bahwa 

berdakwah itu hukumnya wajib bagi semua umat Islam 

yang sudah balig tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun 

perempuan. Namun, yang diperselisihkan oleh ulama 

                                                 

  
15

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 

93.  
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adalah jenis wajibnya dakwah, apakah fard}u ‘ayn ataukah 

fard}u kifa>yah. Hal tersebut yang melahirkan perbedaan 

pendapat di kalangan ulama. Untuk jelasnya masalah 

tersebut, dikemukakan alasan dan penafsiran ulama 

berikut ini. 

 Menurut H. Hamzah Ya’qub, berdakwah melaksanakan 

amar ma’ruf dan nahi mungkar adalah salah satu 

kewajiban setiap muslim di manapun mereka berada 

menurut kemampuannya. Juga merupakan kewajiban 

umat secara keseluruhan.
16

  

 Hamka dalam bukunya Prinsip dan Kebijaksanaan 
Dakwah Islam, disebutkan bahwa setiap orang Islam asal 

sudah tahu agama mempunyai kewajiban   menyampaikan   

seruan agama kepada orang yang  menerimanya.
17

 

H. Hamzah Ya’qub dan Hamka memiliki pandangan 

yang sama bahwa dakwah dalam Islam adalah kewajiban 

bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan-

nya, kapan dan di mana saja mereka berada, baik  secara 

pribadi-pribadi maupun secara kelompok. Perintah dan 

kewajiban berdakwah yang disebutkan oleh Allah swt., di 

dalam al-Qur’an surah Ali ‘Imran/3:104. Ulama sepakat 

dalam memahami ayat tersebut, bahwa berdakwah itu 

hukumnya wajib, baik dakwah lisan, tulian, lukisan, dan 

maupun melalui contoh perbuatan baik. 

                                                 

  
16

Hamzah Ya`qub, Publisistik Islam Teknik Da`’wah dan 

Leadership, (Cet. II; Bandung: CV. Diponegoro, 1981), h. 21. 

  
17

Hamka, Prinsip dan Kebijaksanaan Da`’wah Islam, (Cet. II; 

Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 23.  
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 Sehubungan dengan kewajiban berdakwah seperti yang 

diuraikan tersebut, KHA. Syamsuri Siddiq menjelaskan 

bahwa pada dasarnya para ulama sependapat bahwa 

dakwah Islam itu wajib hukumnya. Tetapi wajibnya ada 

yang berpendapat wajib ‘ain, artinya seluruh umat Islam 

tanpa terkecuali wajib berdakwah. Dan ada yang 

berpendapat wajib kifayah, artinya dakwah itu hanya 

diwajibkan  kepada umat Islam yang mengerti seluk-beluk 

agama Islam.
18

 

     Perbedaan pendapat para ulama mengenai jenis 

wajibnya tugas dakwah berpangkal pada penafsiran 

mengenai makna kata minkum dan ummatun dalam  ayat 

tersebut.  Ulama  dalam memahami QS Ali ‘Imran/3: 104 

tersebut, terbagi ke dalam dua golongan yaitu: 

    1. Golongan yang berpendapat bahwa berdakwah itu 

adalah fard}u ‘ayn  antara lain: Muh}ammad ‘Abduh, dan 

Imam al-Ra>zi. Alasannya bahwa huruf lam yang terdapat 

pada kalimat waltakun mengandung makna perintah yang 

sifatnya mutlak tanpa syarat. Sedangkan huruf min yang 

terdapat pada kalimat minkum mengandung makna li al-
baya>n artinya bersifat penjelasan.

19
 Maka dengan 

demikian  kata ummatun dalam ayat 104 surah Ali Imran 

tersebut, berarti al-Jama>’ah yakni untuk seluruh manusia. 
Alasan lainnya, memandang bahwa berdakwah itu tidak 

hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan tertentu tetapi 

meliputi seluruh kegiatan yang memberikan dorongan 

                                                 

  
18

Syamsuri Siddiq, Dakwah dan Teknik Berkhotbah, h. 12.  

  
19

Syamsuri Siddiq, Dakwah dan Teknik Berkhotbah, h. 12.   
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kepada orang lain untuk memperbuat kebajikan dan 

memperlihatkan syiar Islam. Karena itu, melaksa-nakan 

dakwah menurut kesanggupan dan kemampuan masing-

masing menjadi  kewajiban  setiap  orang   Islam  tanpa 

terkecuali.
20

  

    2. Golongan yang berpendapat bahwa dakwah itu 

adalah fard}u kifa>yah  antara lain: Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>, 

al-Qurt{ubi>, al-Gaza>li dan al-Zamakhsyari>. Alasan mereka 

bahwa kata minkum pada surah Ali ‘Imran ayat 104 itu, 

berfungsi sebagai li al-tab’i>d (sebahagian), oleh karena itu 

kata ummatun berarti t}a>ifatun atau segolongan. Alasan 

lainya bahwa apabila tugas dakwah itu dilakukan semba-

rangan orang, maka dikhawatirkan nantinya terjadi 

penyimpangan-penyimpangan yang dapat membawa keru-

sakan umat. Jadi, dengan demikian apabila sudah ada 

sebahagian ulama melaksanakan dakwah, gugurlah kewa-

jiban seluruh umat Islam.
21

 

Berdasarkan QS Ali Imran/3:104, al-Qurt}ubi>, membe-

rikan penafsiran ayat tersebut dengan mengatakan: 

                                                 

  
20

Farid Ma`ruf Noor, Dinamika dan Akhlak Dakwah, (Cet. I; 

Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981), h. 7. 

  
21

Farid Ma`ruf Noor, Dinamika dan Akhlak Dakwah, h. 7. 
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عكونوا علواي   و"من"   قولو "منك "  لل بعيض.  ومعناه أن الامرعن يجب  أن 
22 كلك  كذ لك نس. والمعنى ل كونواوليس كل الناس علواي, وقيل: لبيان ا 

  

Artinya: Dan min dari firman-Nya minkum menunjukkan 

sebagian, artinya sesungguhnya yang diwajibkan hanyalah 

para penguasa dan mereka yang tergolong ulama, sedang-

kan tidak semua manusia tergolong ulama. Dan  dikata-

kan untuk menerangkan jenis, berarti hendaklah kamu 

sekalian demikian. 

  Ah}mad Must}afa al-Maraghy memberikan penafsiran 

ayat tersebut sebagai berikut : 

اى ولـــــ كن مـــــنك  زا فـــــ  م ويــــــ ة   ـــــول بالـــــدعوة والامــــــر         
افـ  فهـ  هذا ى  المؤمنـون كـبالمعروف والنهى عن المنكر والمخازب ب

 23 مكلفون بأن عن خبوامنه  ام    ول بهذه الفرعض 
Artinya : Hendaklah ada di antara kalian suatu golongan 

yang membeda, bekerja untuk dakwah, amar ma’ruf dan 

nahi mungkar. Orang yang diajak bicara dalam ayat ini 

ialah kaum mukminin seluruhnya. Mereka terkena taklif 

agar memilih suatu golongan yang melaksanakan 

kewajiban itu. 

                                                 

  
22

Ali> Abdullah Muh}ammad Ibnu Ah}mad al-Ans}ari> al-

Qurt}ubi>, Tafsir al-Qurt}ubi>, Juz II.  (Cairo: Da>r Asy Syalbi>, t. th.), h. 

1407.  

23
Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>ghi>, Tafsir al-Mara>ghi>, juz IV. 

(Mesir: Mus}t{afa>  al-Ra>bi> al-Halabi> wa Awla>duh, 1963), h. 22.  
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     Guna memahami QS Ali Imran/3: 104, para mufassirin 

sepakat bahwa melaksanakan dakwah hukumnya wajib. 

Terlepas dari ruang lingkup kewajiban dari tiap-tiap 

pelaksana dakwah itu, tergantung kondisi kemampuannya 

masing-masing. 

     Ayat tersebut,  sejalan  dengan sabda Rasulullah saw. 

yang berbunyi: 

قــا : قــا  ريــو  اا  ــلى اا عليــو ويــل  : مــن  ىعــن اس يــعيد الخــدر         
ن لم عســ طف فب لبــو إن لم عســ طف فبلســانو و يراى مــنك   منكــرا  فلي ــيْه  بيــده  فــا

  24 يعيد الخد رى( اسيمان )رواه مسل  عن لإوذلك اضعف ا

Artinya: Dari  Abi>  Sa’i>d  berkata:  Bersabda  Rasulullah 

saw.: Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, 

maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak 

mampu maka dengan lidahnya, jika ia tidak mampu  

(pula) maka  dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya 

iman. (H.R. Muslim dari Abi>  Sa’i>d al-Khudri>)   

         Petunjuk dakwah yang tersebut pada Hadis di atas, 

menunjukkan bahwa orang muslim tidak boleh tinggal 

diam melihat peristiwa yang terjadi dalam masyarakat 

berupa kemungkaran yang dapat membawa kerusakan 

                                                 

  
24

Imam Muslim, ‚S}ah}i>h Muslim‚, juz I. Diterjemahkan oleh 

H.A. Razak dan H. Rais Latief dengan judul: Shahih Muslim, (Cet. V; 

Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), h. 66-67.   
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bagi masyarakat itu sendiri, baik menyangkut kehidupan 

dunia maupun akhirat. Setidaknya umat Islam harus 

memilih dari tiga alternatif yaitu: 

a. Mengubah kemungkaran dengan kekuasaan (bi al-yadi), 

yang dimaksud dalam hal ini adalah penguasa 

(pemerintah) untuk menggunakan kekuasaan atau 

wewenang yang ada pada dirinya dan juga para pemimpin 

dalam lingkungan wewenang kekuasaannya, seperti guru 

terhadap muridnya, orang tua terhadap anaknya dan lain-

lain;  

b. Mengubah kemungkaran dengan lidah, yang dimaksud 

dalam kelompok ini adalah ulama, di mana ulama 

memiliki kemampuan memberikan peringatan atau 

nasihat yang baik (al-Mauidzatu al-hasanah), yaitu 

dengan kata-kata yang lemah lembut dan dapat meresap 

dalam diri seseorang;  
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c. Mengubah kemungkaran dengan hati, menolak atau 

tidak setuju dengan perbuatan mungkar, yang dimaksud 

dalam kategori ini adalah masyarakat awam. Sebab, 

mereka tidak punya kemampuan atau kekuatan pada 

alternatif pertama dan kedua.  

 Ketiga alternatif yang ditawarkan oleh hadis 

dalam mencegah kemungkaran yang terjadi dalam 

masyarakat menunjukkan bahwa, dakwah penting bagi 

manusia. Dengan demikian, tidak ada satupun umat Islam 

dapat melepaskan diri dari  tugas dakwah, amar ma’ruf, 

dan nahi mungkar. Karenanya, setiap umat Islam 

diwajibkan  melaksanakannya sesuai dengan wewenang, 

tugas, dan kemampuan yang dimilikinya.  

           Karena itu, bagi yang menegakkan dakwah, dan 

mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari, Allah swt. 

memberikan julukan sebagai umat yang terbaik. Hal ini, 

dapat dilihat dalam QS Ali ‘Imran/3: 110. 
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َخهىَۡ ََِله َة ون  ره مه
ۡ
َح أ َلوََِاسِ جۡ خۡرجِ 

ه
َأ يَثٍ

ه
َأ يۡ  وفَِٱخ  ػۡره  ً ۡ َل
َ ٌِ َغ  ن  ْۡ  ّ َۡ ت  رَِٱو 

َم  هً ۡ ََِل َة ن  حهؤۡيَِهْ  ١١٠ََ...َلَلّهَِٱو 
Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang  dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh  

kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada  

Allah . . . 
25

  

 Ayat tersebut, dapat dipahami bahwa, seorang 

muslim yang menegakkan dakwah akan menyandang 

predikat umat yang terbaik (Khairah ummah). Umat 

terbaik ditandai dengan tiga kriteria yaitu: 

memerintahkan kepada yang ma’ruf, melarang perbuatan 

mungkar, dan beriman kepada Allah swt. dengan iman 

yang sempurna. Dengan demikian, tampaklah bahwa 

pelaksanaan dakwah adalah fardlu ‘ain sebab ayat 

                                                 

  
25

Departemen Agama RI., al-Qura’an dan Terjemahnya, h. 

94.  
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tersebut menunjukkan kepada keumuman orang Islam, 

yakni kamu (semua orang Islam) adalah umat yang yang 

terbaik di antara manusia. Ini berarti bahwa berdakwah 

menurut bidang dan kadar kemampuan masing-masing 

umat Islam wajib tanpa terkecuali.  

 

C. Tujuan dan Sasaran Dakwah dalam Islam 

1. Tujuan dakwah dalam Islam 

 Pada pembahasan ini, ada dua hal pokok yang 

akan diuraikan, yaitu: tujuan dakwah menurut al-Qur’an 

dan tujuan dakwah menurut para ahli. Pada prinsipnya, 

setiap kegiatan yang dikerjakan oleh manusia harus 

memiliki tujuan yang jelas, termasuk kegiatan dakwah. 

Dakwah tidak mungkin diperintahkan oleh Allah dalam 

al-Qur’an tanpa tujuan yang jelas. Mengerjakan sesuatu 

tanpa  tujuan yang jelas, maka  kegiatan tersebut akan 
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sia-sia. Dalam dakwah tujuan  merupakan salah satu 

unsur pokok yang tak kala pentingnya sebagaimana 

unsur-unsur dakwah lainnya.  

a. Tujuan dakwah menurut al-Qur’an 

 Banyak ayat dalam al-Qur’an secara tegas bicara 

tentang  tujuan dakwah dalam Islam.  Di antara ayat yang  

mengandung isyarat mengenai tujuan  dakwah  

antara lain:  

1) QS Ali Imran/3:104, tujuan dakwah menurut ayat 

ini, yaitu; 

 ...َ َإلَِ  ْن  ََِلۡۡ يَِۡٱي دۡغه َة ون  ره مه
ۡ
ي أ وفَِٱو  ػۡره  ً ۡ ََل ٌِ َغ  ن  ْۡ  ّ ۡ يَ  و 

رِ َٱ
َم  هً ۡ ١٠٤َََ...َل

Terjemahnya 
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...menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma´ruf dan mencegah dari yang mungkar; ...

26
 

2) QS Ali Imran/3:110, tujuan dakwah pada ayat ini, 
yaitu; 

 ...ََِ َة ون  ره مه
ۡ
وفَِٱح أ ػۡره  ً ۡ ََل ٌِ َغ  ن  ْۡ  ّ َۡ ت  رَِٱو 

َم  هً ۡ ١١٠َََ...َل
Terjemahnya: 

...menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari 
yang mungkar,...

27
  

3) QS al-Baqarah/2:221, tujuan dakwah menurut ayat 

ini, yaitu; 

 ...َِ ْٓاَْإ َي دۡغه َِٱوَ َلۡۡ َثََِٱلَ  غۡفرِ ة  ً ۡ ٢٢١َََ...بإِذٍََُِِِۡل
Terjemahnya: 

... mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya 

...
 28

  

                                                 

  26Departemen Agama RI., al-Qura’an dan Terjemahnya, h. 

93.  

  27Departemen Agama RI., al-Qura’an dan Terjemahnya, h. 

94.  

  28Departemen Agama RI., al-Qura’an dan Terjemahnya, h. 

696. 
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4) QS al-Nahl/16:125, tujuan dakwah dalam ayat ini, 

yaitu; 

ََدۡعهَٱ بِكِ  بيِنَِر  َس  ٰ ١٢٥َََ...إلَِ 
Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu...
 29

 

5) QS Yunus/10:25, tujuan dakwah menurut ayat ini, 

yaitu; 

َد ارََِ... ٰ ْٓاَْإلَِ  ىَِٰٱي دۡغه ٢٥َََ...َلسَل 
 

Terjemahnya: 

... menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), ...
 30

  

b. Tujuan dakwah menurut para ahli 

                                                 

  29Departemen Agama RI., al-Qura’an dan Terjemahnya, h. 

421.  

  30Departemen Agama RI., al-Qura’an dan Terjemahnya, h. 

54.  
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 Tujuan dakwah yang dikemukakan oleh para ahli 

bervariasi, meskipun demikian intinya adalah mengajak 

manusia kepada perintah Allah dan mencegah terhadap 

larangan-Nya. Untuk jelasnya tujuan dakwah yang 

dikehendaki oleh para ahli, akan di kemukakan beberapa 

pendapat berikut. 

 Abdul Kadir Munsyi membagi tujuan dakwah 

kepada tiga macam yaitu: 

a. Mengajak manusia seluruhnya agar menyembah Allah 

yang maha Esa, tanpa mempersekutukan dengan sesuatu 

dan tidak pula bertuhan selain Allah. 

b. Mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama 

karena Allah, menjaga agar supaya amal perbuatannya 

jangan bertentangan dengan iman. 
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c. Mengajak manusia untuk menterapkan hukum Allah 

dalam mewujudkan   kesejahteraan   dan   keselamatan   

bagi   umat   manusia seluruhnya.
31

  

 Hal tersebut, sejalan yang dikemukan oleh Farid 

Ma’ruf  Noor dalam bukunya, Dinamika dan Akhlaq 

Dakwah bahwa: Tujuan dakwah adalah mengajak 

manusia untuk menerima dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan suatu keyakinan 

yang bulat bahwa hanya Islamlah satu-satunya dienul haq 

yang dapat memberikan pimpinan dan jaminan bagi orang 

yang menerima serta mengamalkannya untuk  

mendapatkan  kebahagiaan  dan keselamatan  hidup di 

dunia dan di akhirat.
32

 

                                                 

31
Abdul Kadir Munsyi, Metode Diskusi Dalam Dakwah, 

(Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 20-22.  

32
Farid Ma`ruf Noor, Dinamika dan Akhlak Dakwah, h. 186. 
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 M. Syafa’at Habib mengemukakan tujuan dakwah 

sebagai berikut:  

a. Membentuk masyarakat yang konstruktif menurut 

ajaran Islam; 

b. Mengadakan koreksi terhadap suatu situasi atau 

tindakan yang menyimpang dari ajaran agama; 

c. Mengusahakan kesehatan mental masyarakat sesuai 

dengan akhlak yang luhur; 

d. Mendorong kemampuan masyarakat untuk 

menjalankan syari’at agama secara utuh dan tidak 

sepotong-potong; 

e. Menembus hati nurani seseorang untuk sarana 

membentuk masyarakat yang diridai Allah swt.; 
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f. Menjauhkan manusia dari segala bentuk frustrasi, 

kejahiliayahan dan kebekuan pikiran.
33

 

 Selanjutnya M. Syafa’at Habib, menjelaskan 

bahwa tujuan dakwah adalah untuk menjadikan manusia 

muslim mencintai agamanya, memperjuangkan agama 

dalam masyarakat secara luas. Dan untuk 

menyebarkannya kepada masyarakat yang mula-mula 

apatis (acuh tak acuh) terhadap agama Islam, 

ditingkatkan menjadi yang mau menerimanya sebagai 

kawan dan petunjuk hidupnya.
34

 

 Shalahuddin Sanusi membagi tujuan dakwah 

kepada lima (5) jenis yaitu : 

                                                 

33
M. Syafaat Habib, Buku Pedoman Da’wah, ( Cet.I; 

Jakarta: Widjaya, 1982), h.132. 

34
M. Syafaat Habib, Buku Pedoman Da’wah, ( Cet.I; 

Jakarta: Widjaya, 1982), h.133. 
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a. Tujuan hakiki, yakni merupakan pokok segala tujuan, 

maksudnya segala persoalan yang dihadapi oleh manusia 

senantiasa dikembalikan dan ditujukan kepada-Nya. 

Tujuan pokok yang  dimaksud dalam dakwah ialah 

menyeru manusia  kepada  Allah  agar  manusia itu  sadar  

akan kedudukan dan  fungsinya  

sebagai makhluk dan hamba Allah. Jadi tujuan hakiki itu 

adalah Allah swt. 

b. Tujuan umum, yaitu sama dengan tujuan hidup 

manusia dan tujuan diturunkannya agama Islam itu 

sendiri, yaitu untuk tercapainya kesejahteraan hidup di 

dunia dan akhirat. Tujuan umum ini menuntun manusia 

agar menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di 

muka bumi dan sebagai hamba Allah yang wajib mentaati 

segala perintah-Nya serta memakmurkan bumi ini dengan 

nilai budaya yang dilandasi ajaran Islam. 
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c. Tujuan khusus, yakni mengisi setiap segi kehidupan 

manusia serta memberikan bimbingan dan pimpinan bagi 

seluruh anggota masyarakat sesuai  dengan   keadaan   

dan   permasalahan   masing-masing, sehingga ajaran 

Islam itu berintegrasi dan mewarnai seluruh kehidupan 

manusia. Untuk mencapai tujuan ini, dakwah menghadapi 

tiap-tiap golongan atau tiap pribadi menurut keadaan dan 

persoalannya masing-masing. 

d. Tujuan  Urgen, menyelesaikan  dan memecahkan 

permasalahan yang gawat (rumit) dan meminta segera 

penyelesaian dan pemecahan. Persoalan-persoalan itu 

adalah yang dapat menghambat terwujudnya masyarakat 

yang adil, makmur, sejahtera yang diridlai oleh Allah swt.  

e. Tujuan insidential, yakni menyelesaikan dan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

sewaktu-waktu dalam masyarakat yang sifatnya dapat 

merusak dan meresahkan anggota masyarakat, terutama 
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mengenai penyakit-penyakit dan kepincangan-

kepincangan dalam masyarakat, seperti pemerasan, 

penipuan, pemogokan, pelanggaran susila dan persoalan 

lainnya
35

.  

 A. Rosyad Shaleh membagi tujuan dakwah kepada 

dua  bagian yaitu:  

a. Tujuan utama  dakwah,  ialah  nilai  atau  hasil akhir  

yang ingin dicapai atau  

diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah. Untuk 

mencapai hal tersebut penyusunan rencana dan tindakan 

dakwah harus ditujukan dan diarahkan kepadanya. Tujuan 

utama dakwah, yaitu terwujudkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang 

diridhai oleh Allah swt.  

                                                 

35
Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip 

Da`’wah Islam,  h. 101-109.  
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b. Tujuan   departemental   dakwah,  yaitu   tujuan  

perantara, dinamakan tujuan perantara oleh karena tujuan 

ini berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan 

kebahagian dan kesejahteraan yang dirid}ai oleh Allah swt. 

Masing-masing sesuai dengan segi atau bidang kehidupan 

yang dibinanya. Misalnya kebahagiaan dan kesejahteraan 

dalam bidang pendidikan ditandai dengan tersedianya 

sarana pendidikan yang cukup serta terlaksananya sistem 

pendidikan yang membentuk manusia bertakwa. Dalam 

bidang ekonomi misalnya, ditandai dengan tegaknya 

keadilan yang merata dalam masyarakat, tersedianya 

lapangan kerja dan tenaga kerja  yang  cukup  serta  

timbulnya  kesadaran  masyarakat  untuk  saling tolong  

menolong atas dasar takwa.
36

  

                                                 

36
A. Rosyad Shaleh, Manajemen Da’wah Islam, (Cet.II; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 21-27. 
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 Adapun tujuan dakwah menurut M. Arifin ialah 

‚menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayahatan 

dan pengamalan ajaran agama yang dibawakan oleh 

aparat dakwah atau penerang agama‚.
37

    

 Dari tujuan dakwah tersebut, baik menurut al-

Qur’an maupun menurut para ahli, dapat dipahami bahwa 

tujuan dakwah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan 

manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain tujuan 

dakwah adalah mengajak manusia untuk menjadikan al-

Qur’an dan al-Hadis sebagai pedoman hidupnya menuju 

rid}a Allah swt.  

 

   2. Sasaran Dakwah dalam Islam 

 Sasaran dakwah adalah seluruh umat manusia 

tanpa melihat kelompok, golongan, dan strata sosialnya. 

                                                 

37
M. Arifin, Psikologi Da’wah, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1977), h. 14.  
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Bagi para mubalig memahami sasaran dakwah adalah hal 

yang penting. Tanpa memahami sasaran dakwah dengan 

baik mubalig akan menemui kesulitan dan bahkan 

kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. Mubalig yang 

baik adalah yang mampu memahami sasaran dakwahnya 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru dakwah. 

Tidak sedikit juru dakwah dalam menyampaikan pesan-

pesannya kurang mendapat respon dari pendengar karena 

materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan 

objek atau sasaran dakwah yang dihadapinya. Tidak ada 

alasan bagi juru dakwah untuk tidak menguasai sasaran 

dakwahnya, karena hanya dengan demikian tujuan 

dakwah dapat tercapai sesuai yang diinginkan.  

 Untuk memahami sasaran dakwah secara luas dan 

menyeluruh, maka akan dikemukakan beberapa pendapat 

para ahli yaitu: 

a. Menurut A. Malik Ahmad 
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  Sasaran  dakwah  bukan  hanya  kepada  anggota   

jamaah  Islam  saja,  tetapi terhadap manusia walaupun 

apa sikapnya dan kedudukannya. Penguasa-penguasa 

tinggi, pemimpin yang bersifat memusuhi, orang kaya, 

orang ingkarpun wajib didakwahi. Begitu juga lembaga, 

sampai ke lembaga dunia (PBB) wajib didakwahi.
38

 

 Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran 

bahwa sasaran dakwah adalah seluruh manusia tanpa 

kecuali, baik dari segi pendidikannya, ekonominya, 

kedudukannya dan lain-lain sebagainya. 

b. Menurut  M. Arifin, bahwa sasaran dakwah adalah:  

                                                 

38
A. Malik Ahmad, Strategi Da’wah Islamiyah  Jilid II, (Cet. 

II; Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Agama PP. 

Muhammadiyah, 1986), h. 25. 
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1) Masyarakat dilihat dari segi sosologis berupa 

masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil serta 

masyarakat di daerah marginal dari kota besar;  

2) Masyarakat, dilihat dari segi stuktur kelembagaan 

berupa masayarakat, pemerintah dan keluarga;  

3) Masyarakat, dilihat dari segi sosial kulture berupa 

golongan priyayi, abangan dan santri; 

4) Masyarakat dilihat dari segi tingkat usia berupa 

golongan anak-anak, remaja dan orang tua;  

5) Masyarakat dilihat dari segi okupasional  (profesi  

atau  pekerjaan)  berupa golongan petani,pedagang, 

seniman, buruh, pegawai negeri, (administrator); 

6) Masyarakat dilihat dari segi tingkatan hidup sosial-

ekonomi berupa golongan orang kaya, menengah dan 

miskin; 
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7) Masyarakat dilihat dari segi jenis kelamin (sex) 

berupa golongan wanita, pria dan sebagainya; 

8) Masyarakat dilihat dari segi khusus berupa 

golongan masyarakat tuna susila, tuna wisma, tuna karya, 

narapidana dan sebagainya.
39

  

Pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa 

sasaran dakwah adalah seluruh aspek hidup dan kehidupan 

manusia tanpa kecuali, baik dari segi pendidikannya, 

ekonominya, kedudukannya dan lain-lain sebagainya. 

 

c. Sasaran dakwah menurut Abd. Rosyad Shaleh 

Sasaran dakwah merupakan bahagian dari tujuan 

dakwah, ia adalah merupakan titik-titik tertentu dari hasil 

yang harus dicapai dalam setiap tahapan dalam rangka 

                                                 

39
M. Arifin, Psikologi Da’wah, h. 13-14. 
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pencapaian tujuan dakwah yang telah ditentukan 

sebelumnya.
40

  

 Meskipun pendapat tersebut kelihatan terdapat 

perbedaan dalam merumuskan sasaran dakwah, tetapi jika 

dibandingkan satu sama lain maka akan ditemukan 

persamaanya, yaitu sama-sama sasarannya adalah 

manusia secara keseluruhannya tanpa kecuali. Masalah ini 

dijumpai dalam QS Saba`/34: 28.  

َٓ ا كۡثَ  ََو ي 
 
َأ ٌَ كِٰ ل  ٍ ذِيرٗاَو  َو  ََاسَِب شِيٗا َهِوِ آفَثٗ َإلَََِّل  كٰ  وۡن  رسۡ 

 
أ

ََلنَاسَِٱ ْن  هً ػۡو  َح   ٢٨َلَّ 

Terjemahnya:  

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada 
umat manusia seluruhnya  sebagai   pembawa   
berita  gembira   dan   sebagai  pemberi  peringatan,  
tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

41
  

                                                 
40A. Rosyad Shaleh, Manajemen Da’wah Islam, h. 63. 

  
41

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

688.  
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 Ayat tersebut menunjukkan bahwa sasaran 

dakwah adalah seluruh manusia. Sebagai sasaran dakwah, 

maka seluruh manusia mempunyai peluang untuk 

menerima dakwah tanpa memandang jenis kelamin, 

bangsa, warna kulit, pekerjaan dan tempat berdomisili. 

Sebelum melaksanakan dakwah, dai wajib lebih dahulu 

memahami objek yang menjadi sasaran dakwahnya. 

Sehingga apa yang menjadi tujuan dakwah dapat berhasil 

sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya. Penentuan 

dan perumusan sasaran dakwah sangat penting, karena itu 

salah satu ukuran dalam pencapaian tujuan dakwah adalah 

sasarannya. 

d. Menurut Farid  Ma’ruf Noor 

Sasaran dakwah ada dua yaitu: individu dan 

masyarakat umum, Islam dan yang di luar Islam, bagi 

orang Islam dakwah itu bersifat peningkatan, perbaikan, 

peringatan, bimbingan demi untuk mengamalkan ajaran 
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Islam sebagaimana mestinya. Sedang dakwah untuk orang 

di luar Islam hanya bersifat  seruan   atau  ajakan agar 

mau menerima Islam sebagai jalan dan pedoman 

hidupnya.
42

 

e. Shalahuddin Sanusi  

 Menurut Shalahuddin  Sanusi  sasaran dakwah 

dapat dilihat dari segi:  

1) Biologisnya,   laki-laki   atau   wanita,   anak-anak, 

pemuda atau orang tua; 

2) Geografisnya,  masyarakat kota atau desa; 

3) Ekonominya, orang kaya, orang sedang atau orang     

miskin; 

4) Agamanya, orang Islam atau non Islam; 

5) Pendidikannya,  tinggi,  menengah dan rendah; 

                                                 

42
Farid Ma’ruf Noor, Dinamika dan Akhlak Dakwah, h. 58-

59. 
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6) Pekerjaannya, gologan buruh, petani, pengusaha, 

pegawai, seniman dan meliter; 

7) Kelompoknya, kelompok primer, kelompok 

sekunder dan kelompok tertiair.
43

 

f.  Amrullah Ahmad  

  Dalam bukunya Da’wah Islam dan Perubahan 

Sosial mengklasifikasikan sasaran dakwah sebagai 

berikut: 

1) Tempat tinggal: 

a) Masyarakat desa  

b) Masyarakat kota 

2) Struktur Masyarakat: 

a) Masyarakat agraris 

                                                 

43
Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip 

Da’wah Islam, h. 82-88.  
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b) Masyarakat industri 

3) Pendidikan: 

a) Berpendidikan (ilmuwan, teknokrat, guru, mahasiswa 

dsb.) 

b) Tidak berpendidikan 

4) Kekuasaan: 

a) Elite/ pemimpin politik/ pemerintah 

b) Massa/ rakyat 

5) Agama: 

a) Islam  

b) Bukan Islam 

6) Sikap terhadap dakwah: 

a) Cinta kepada agamanya 

b) Penganut agama lain tapi jadi simpatisan 



  

 

 

68 

 

c) Kelompok tapal batas, antara Islam dan bukan Islam 

d) Simpatisan agama lain, tetapi tidak termasuk Islam 

e) Kelompok yang membneci Islam 

7) Umur: 

a) Anak-anak               (06-13 tahun) 

b) Remaja                    (14-18 tahun) 

c) Pemuda                   (18-35 tahun) 

d) Orang tua               (35-55 tahun) 

e) Lanjut usia             (55-tahun ke atas).
44

 

  Sasaran dakwah yang diuraikan di atas, tampak 

jelas bahwa meliputi seluruh umat manusia dengan 

berbagai aspeknya. Oleh karenanya, sudah pasti bahwa 

                                                 

44
Amrullah Ahmad, Da’wah Islam dan Perubahan Sosial, 

(Cet.I; Yogyakarta: Primaduta, 1983), h. 306-307. 
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generasi muda juga merupakan salah satu sasaran 

pembinaan dakwah dari sekian banyak sasaran atau objek 

dakwah. 

 

D. Metode dan Media Dakwah dalam Islam 

1. Metode dakwah 

 Islam adalah satu-satunya agama yang baik dan 

benar, tetapi kebaikan dan kebenarannya tidak mungkin 

dipahami dan diterima oleh manusia tanpa didakwahkan. 

Karena itu, kebaikan dan kebenaran hanya dapat diterima 

dan dipahami oleh manusia bila disampaikan  dengan 

metode atau cara yang baik pula. 

 Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa 

bagaimanapun bagusnya materi dakawah yang akan 

disampaikan tetapi karena metode menyampaikannya 

tidak tepat, orang tidak dapat menerima secara baik. 
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Disinilah perlunya para dai mengembangkan dan 

memahami berbagai macam metode dakwah, baik yang 

ada dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi saw., sehingga dalam 

menyampaikan pesan agama Islam dapat memilih dan 

menggunakan metode yang paling tepat. 

 Ada dua hal yang menjadi pokok bahasan terkait 

dengan metode dakwah, yaitu: pengertian metode  

dakwah dan beberapa metode pelaksanaannya. Kedua 

pokok bahasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:  

a. Pengertian metode dakwah 

   Kata ‚metode‛  berasal  dari  bahasa Yunani 

yaitu ‚methodos‛ yang berarti jalan. Dalam bahasa 

Inggris disebut ‚method‛ yang artinya cara.
45

 Sedangkan 

dalam bahasa Indonesia disebut ‚metode‛ yang berarti 

cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk 

                                                 

  
45

S.Wojowasito dan W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Lengkap 

Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, (Jakarta: Hasta, 1974), h.101.  
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mencapai suatu maksud.
46

 Dari pengertian tersebut, dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan metode adalah 

suatu cara yang ditempuh oleh setiap orang dalam rangka 

melaksanakan sesuatu agar lebih mudah untuk sampai 

pada tujuan yang diinginkan. 

 Adapun pengertian metode dakwah dalam hal ini 

akan dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:  

 Menurut Farid Ma’ruf Noor, yang dimaksud 

dengan metode dakwah adalah: Suatu sistem atau cara 

melakukan dakwah islamiyah yang tepat terhadap 

sasarannya, supaya mudah untuk diterima, diyakini dan 

diamalkan oleh semua orang dan lapisan masyarakat.
47

 

Pengertian metode dakwah yang dikemukakan oleh Farid 

Ma’ruf Noor, adalah cara atau jalan yang ditempuh di 

                                                 

46
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

h. 649.  

47
Farid Ma’ruf  Noor, Dinamika dan Akhlak Dakwah, h. 182.  
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dalam pelaksanaan dakwah islamiyah sehingga dakwah 

dapat berhasil dengan baik. Dengan kata lain cara yang 

digunakan oleh setiap dai  dalam menyampaikan dakwah. 

 Menurut Shalahuddin Sanusi, metode dakwah 

adalah cara menyampaikan ajaran Islam kepada individu, 

kelompok atau   masyarakat   agar   supaya   ajaran  itu 

dengan cepat dimiliki, diyakini serta dijalankannja.
48

 

Menurut Marliyah Ahsan, metode dakwah adalah cara 

yang disusun secara sistimatis dan berencana untuk 

menyeru manusia kepada Allah dan Rasul-Nya, baik 

perorangan maupun masyarakat agar mengamalkan ajaran 

Islam dalam kehidupannya demi keselamatan dan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
49

  

                                                 

48
Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip 

Da`’wah Islam, h. 111.  

49
Marliyah Ahsan, Diktat Ilmu Dakwah, h. 81.  
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 Memperhatikan uraian tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa metode dakwah itu sangat penting bagi 

para dai dalam menyebarluaskan misi agama Islam. 

Karena metode merupakan salah satu penunjang 

keberhasilan para dai dalam melaksanakan dakwah. 

b. Metode-metode Pelaksanaan dakwah  

 Menurut  Abd.  Kadir   Munsyi,   bahwa   ada  

tujuh   macam   metode pelaksanaan dakwah, yaitu: 

1) Metode ceramah  

2) Metode Tanya-jawab  

3) Metode Diskusi  

4) Metode Teladan/demonstrasi 

5) Metode Infiltrasi/susupan/selipan (Infiltration 

Method)  

6) Metode Meragakan  
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7) Metode Karyawisata.
50

 

 Adapun dalam QS al-Nahl/16: 125,  yang 

berbunyi; 

ََِدۡعهَٱ َة بِكِ  بيِنَِر  َس  ٰ ثِٱإلَِ   ً ثِٱوَ َلۡۡمِۡ غِْۡظ   ً ۡ َ ثَِ ٱَل ََِلۡۡ س  ىَة هّ
ۡ دِٰل ج  ََهَتَِٱو  هِِ 

بيِوُِِ ٌَس  نََغ  ٌَض   ً ِ َة غۡو ىه
 
َأ  ْ هِ َ بَك  َۚإنََِر  هٌ حۡس 

 
ََِۦأ َة غۡو ىه

 
َأ  ْ هِ ٌَ ٱو  خ دِي ّۡ هً ۡ َل

١٢٥ََ
Terjemahannya : 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya. Dan Dialah yang lebih 

mengetahuai orang-orang yang mendapat 

petunjuk.
51

 

                                                 

50
Abdul Kadir Munsyi, Metode Diskusi Dalam Dakwah, h. 

ix   

  
51

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

421.  
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 Pada   ayat   tersebut,   dikemukakan   tiga  

metode pelaksanaan dakwah, yaitu: Bi al-H}ikmah, al-

Mau’iz}ah al-H}asanah dan al-Muja>dalah bi allati hiya 

ah}sana. 

a. Bi al-H}ikmah  

 Untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan istilah bi al-H}ikmah dalam hubungannya dengan 

metode dakwah, maka berikut ini akan dikemukan 

beberapa penjelasan dari para ahli.  

Menurut M. Natsir, bahwa yang dimaksud dengan 

bi al-H}ikmah adalah  ‛kemampuan untuk memilih  

bentuk   yang   tepat   itu, dan mempergunakannya secara 

tepat‚
52

. Istilah bi al-H}ikmah oleh M. Natsir meliputi 

cara atau taktik dakwah yang diperlukan dalam 

menghadapi semua golongan manusia, baik golongan 

                                                 

  
52

M. Natsir, Fiqhud Da’wah, h. 165.  
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cerdik pandai, golongan awam, golongan diantara 

keduanya, atau yang  

tidak masuk kedalam salah satu dari tiga golongan 

tersebut. 

Syamsuri Siddiq dalam bukunya, Dakwah dan 

Teknik Berkhotbah, menjelaskan maksud kata bi al-

H}ikmah segala sikap, ucapan, dan tindakan yang 

dilakukan berdasarkan ilmu yang benar, atas dorongan 

rasa keadilan, pertimbangan  yang cermat dengan 

memperhatikan situasi dan kondsi medan serta sasaran 

didalam mencapai tujuan.
53

 

 Adapun hikamah menurut Abd. Rosyad Shaleh 

yaitu, ‚memahami rahasia sesuatu secara mendalam 

                                                 

  
53

Syamsuri Siddiq, Dakwah dan Teknik Berkhotbah, h.36. 
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sehingga merupakan pendorong untuk suatu langkah yang 

tepat‛
54

. 

 H.M.Iskandar mengemukakan bahwa al-H}ikmah 

mengandung arti meletakkan  sesuatu pada tempatnya  

dan pada tujuan yang dikehendaki dengan cara yang 

mudah dan bijaksana.
55

 Hikmah dalam dunia dakwah 

merupakan penentu sukses tidaknya dakwah. Menghadapi 

mad’u  yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, 

dan latar belakang budaya, para dai memerlukan hikmah. 

Hanya dengan hikmah ajaran Islam mampu memasuki 

ruang hati para mad’u dengan tepat.
56

 

                                                 

  
54

Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Da’wah Islam, h. 73. 

  
55

M. Iskandar, Pemikiran Hamka Tentang Dakwah,  

(Makassar: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 2001), h. 

300.  

  
56

M. Yunan Yusuf, Metode Dakwah, (Cet. I; Jakarta: 

Kencana, 2003), h. 11.  
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 Bi al-H}ikmah oleh para ahli adalah kebijaksanaan 

yang dilakukan oleh pendakwah baik berupa ucapan, 

sikap dan tindakan yang diambil dalam menyampaikan 

dakwahnya kepada masyarakat agar masyarakat dapat 

mengetahui dan mengamalkan ajaran Islam secara baik 

dan benar. Bi al-H}ikmah adalah kemampuan untuk   

memilih    bentuk    yang   tepat  dalam  dakwah yang 

meliputi: sikap, ucapan, dan tindakan yang dilakukan 

berdasarkan ilmu yang benar. Bi al-H}ikmah 

memperhatikan kondisi medan, sasaran, dan tujuan 

didalam memahami rahasia sesuatu secara mendalam 

sehingga merupakan pendorong untuk suatu langkah yang 

tepat, meletakkan  sesuatu pada tempatnya  dan pada 

tujuan yang dikehendaki dengan cara yang mudah dan 

bijaksana. Jadi, bi al-H}ikmah adalah meletakkan sesuatu 

sesuai pada tempatnya, artinya   menyesuaikan   dengan  

situasi  dan  kondisi mad’u  yang dihadapi.  
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b. al-Mau’iz}ah al-H}asanah  

 Menurut Syamsuri Siddiq, bahwa yang dimaksud 

dengan al-Mau’iz}ah al-H}asanah   ialah ‚Tutur kata,  

pendidikan  dan  nasihat yang baik‛.
57 

 Nasihat yang baik 

dalam bentuk ucapan atau kata-kata dalam dakwah 

sedapat mungkin menyenangkan dan menyejukkan hati 

pendengar. Kelemahlembutan tutur kata dalam 

menyampaikan pesan agama akan dapat menggugah hati 

dan perasaan seseorang untuk mau menerima dan 

mengikuti apa yang diinginkan oleh pendakwah. 

 Agar nasihat dapat berhasil harus dibarengi 

dengan contoh konkrit dengan maksud untuk ditiru oleh 

umat yang dinasihati. Hal tersebut, telah dipraktikkan 

oleh Nabi Muhammad saw. misalnya dalam pelaksanaan 

s}alat dan sebagainya. Selain itu, dipahami   bahwa  

                                                 

  
57

Syamsuri Siddiq, Dakwah dan Teknik Berkhotbah, h. 27.  
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dakwah   yang  disampaikan   tidak  hanya   teori,   tetapi  

juga praktik nyata yang dilakukan oleh dai itu sendiri.
58

 

Jadi, yang dimaksud dengan metode al-Mau’iz}ah al-

H}asanah adalah memberikan keteladanan yang baik 

terhadap masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, maupun 

dalam bentuk perbuatan nyata.  

c. al-Muja>dalah bi allati hiya ah}sana, yaitu bertukar 

pikiran, berdebat dengan cara yang baik. Maksudnya 

bahwa seorang dai harus bijaksana dalam mengatasi 

masalah yang timbul dalam masyarakat dengan cara 

mengatasi persoalan melalui pendekatan diskusi atau 

tanya jawab. 

 H.M. Iskandar mengemukakan bahwa ada empat 

hal yang penting dipahami oleh seorang dai dalam  

metode diskusi sehingga tercipta suasana  yang kondusif 

                                                 

  
58

M. Iskandar,  Pemikiran Hamka Tentang Dakwah, h. 303.  
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di medan diskusi. Masalah tersebut dapat dinyatakan 

sebagai berikut: Pertama, harus menguasai ajaran Islam 

dengan baik; Kedua, harus mampu menahan diri dari 

sikap emosional dalam mengemukakan argumennya; 

Ketiga, tidak boleh menyinggung perasaan dan keyakinan 

lawan; Keempat, harus mampu bersikap lemah lembut, 

dan menghargai pendapat lawan diskusi.
59

  

d. Metode Komparatif (perbandingan) 

 Metode   komparatif   diungkapkan   al-Qur’an  

dalam  bentuk pertanyaan seperti yang dikemukakan 

dalam QS al-Qalam/68: 35. 

َ جۡػ نهَ ف 
 
ًِيَّ ٱَأ سۡوِ هً ۡ هًجۡريِِيَّ ٱلَ َل ۡ ٣٥َََل

Terjemahnya: 

                                                 

  
59

M. Iskandar,  Pemikiran Hamka Tentang Dakwah, h. 306. 
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Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang 
Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa 
(orang kafir)?’

60
  

 Ayat tersebut, memberi petunjuk kepada manusia 

agar dalam melaksana-kan dakwah mengemukakan 

perbandingan antara yang baik dan yang buruk, antara 

kesejahteraan dan kemelaratan serta akibat yang 

ditimbulkannya dalam kehidupan, baik di dunia maupun 

di akhirat. Hal tersebut menunjukkan bahwa al-Qur’an 

berdakwah pada manusia melalui kesadaran akalnya agar 

mereka mau berpikir dan memilih yang dianggap lebih 

layak dan bermanfaat baginya.  

 Hal-hal  yang digambarkan  dalam ayat  tersebut, 

memberi suatu pedoman dalam penggunaan metode 

komparatif ini, antara lain perbandingan yang ditampilkan 

sebagai contoh dalam berdakwah adalah yang sesuai 

                                                 

  
60

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

963.  
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dengan tingkat kemampuan manusia yang dihadapi baik 

dari segi waktu, tempat dan kondisinya. Ini dimaksudkan 

agar materi dakwah yang disampaikan dai kepada objek 

dakwah dapat dicerna dan dihayati dengan baik.  

e. Metode Qas}as} (Kisah)  

 Metode kisah adalah salah satu cara untuk 

memusatkan perhatian pendengar dalam berdakwah, 

metode tersebut cukup memegang peranan penting. 

Selain itu, metode kisah juga mengandung pelajaran yang 

sangat berharga. Bagi yang menggunakan metode qis}as}, 

menurut Hamka ada hal yang perlu diperhatikan jangan 

sampai dicampur-adukan dengan Isra>’i>li>yat. Isra>’i>li>yat 

oleh Hamka dibagi atas tiga macam, yaitu: 

    1) yang sesuai dengan kebenaran al-Qur’an dan Hadis 

sahih tidak ditolak; 

    2) cerita-cerita  dusta yang berlawanan dengan al-

Qur’an dan Hadis ditolak; 
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    3) yang tidak membawa persoalan baru, tidak 

bertentangan dengan  al-Qur’an dan Hadis  dan tidak pula 

membenarkannya  serta tidak  membawa  manfaat bagi  

agama kalau ditinggalkan dan tidak pula ditolak dan 

dibenarkan.
61

 

f. Metode Tanya-Jawab 

 Tanya-jawab sebagai salah satu metode 

pelaksanaan dakwah sangat penting. Sebab, dengan 

metode ini umat dapat berdialog langsung kepada 

narasumber  mengenai hal-hal yang belum dipahami agar 

dapat memperoleh  jawaban yang memuaskan hatinya. 

Metode tanya-jawab (dialog) ini banyak digunakan pada 

masa Rasulullah saw.  Sahabat Nabi banyak bertanya 

kepada Nabi saw. mengenai berbagai masalah yang 

                                                 

 
61

Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz I. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1987), h. 33. 
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dihadapi, Nabi saw. menjelaskan pertanyaan yang 

diajukan kepadanya atas petunjuk wahyu. 

 Salah satu contoh ketika Nabi ditanya tentang 

hukum meminum khamar di dalam QS al-Baqarah (2): 

219: 

َََٔ ۞ي سَۡ ٌِ َغ  ٍ ك 
رَِٱوهْ ًۡ يسَِِۡ ٱوَ َلۡۡ   ً ۡ تيََِّٞل َل  َإثِىّۡٞ ٓ ا  ً َفيِِّ قهنۡ

هَ ا  ً َيٌَِجَفۡػِِّ ه كۡبَ 
 
آَأ  ً هّ هً َلوََِاسَِوَإِثۡ فٰعِه ن  ٢١٩َََ...و ي 

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan 
judi. Katakanlah: Pada keduanya  itu  terdapat  dosa 
besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya ...

62
   

 Jadi, jelas bahwa jika ayat-ayat yang 

membicarakan hal tersebut dilihat dari sebab turunnya, 

akan dapat memberikan petunjuk bahwa al-Qur’an 

menjadi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh 
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Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 

53. 



  

 

 

86 

 

penanya itu disesuaikan dengan tekanan pertanyaannya. 

Dalam metode tanya-jawab ini, yang perlu diperhatikan 

adalah kesesuaian pertanyaan dengan jawaban. 

Maksudnya, hindari terjadi jawaban spekulatif  yang 

kurang menyentuh pertanyaan, sebab jawaban yang baik 

adalah yang rasional.  

g. Tabsyi>r 

 Tabsyi>r artinya menggembirakan, cara ini 

digunakan oleh al-Qur’an untuk menjelaskan suatu 

kebajikan (amal saleh) serta hikmah dan pahala yang 

disiapkan. Di dalam al-Qur’an banyak pula ayat yang 

menjelaskan kenikmatan dalam surga kabar gembira bagi 

orang mukmin, seperti dijelaskan dalam QS al-Isra/̀17: 9.  

ََإنََِ ا ذٰ  رۡء انَ ٱه  ََهقۡه ه يهب شِِّ َو  ْ مه قۡ
 
َأ َهِِ  َلوِتَِ دِي ّۡ ؤۡيَِيَِّ ٱح  هً ۡ َل

ٌَ ٱ ََلََِّي ن  وهْ  ً ػۡ جَِٰٱح  تيِٗاََهصَوٰحِ  جۡرٗاَل 
 
ىَۡأ هّ نََل 

 
٩ََأ

Terjemahnya: 
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Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk 
kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar 
gembira kepada orang-orang Mu'min yang 
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada 
pahala yang besar.

63
 

 Hikmah yang dipetik dari ayat ini, yaitu ketika 

seorang dai menyampaikan pesan agama harus berusaha 

semaksimalnya supaya hati mad’u senantiasa merasa 

senang dan gembira dengan nilai amal yang telah 

dikerjakannya dan yang akan dikerjakan. Dalam hal ini, 

seorang dai harus memberikan motivasi (dorongan) 

kepada mad’u bahwa semua yang dikerjakan akan dibalas 

oleh Allah swt. dengan jalan ini maka hatinya akan selalu 

senang dan gembira. 

i. Tandzi>r 

 Tandzi>r adalah berita siksaan, yaitu menjelaskan 

akibat keburukan, kekufuran dan kezaliman yang 
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diperbuat oleh seseorang. Metode ini sebagai imbangan 

dari metode Tabsyir, sebab memang ada suatu kaum atau 

manusia yang tidak sadar tanpa diberi siksaan. Hal ini 

antara lain disebutkan dalam QS al-Rum/30: 41.  

رَ   ّ ادهَٱَظ  س  ََهفۡ  َِٱفِِ ِ ََلۡۡ حۡرَِٱوَ َهبَۡ  يدِۡي
 
َأ ت جۡ س  َل  ا  ً ِ َلناَسَِٱة

َ ىَب ػۡض  هّ ََلََِّيٱلَِهذِيق  ىَۡي رجِۡػهْن  هّ وَ اَْْه ػ  ًِوه ٤١ََغ 
Terjemahnya:  

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah 
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar)’.

64
 

 Ayat tersebut, menjelaskan bahwa di samping 

balasan kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, juga 

Allah akan memberi balasan siksaan bagi manusia yang 

mengerjakan kejahatan. Oleh karena itu, seorang dai  

dalam menyampaikan pesan agama terhadap mad’u 
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sewaktu-waktu menjelaskan akibat dari kejahatan yang 

dilakukannya. Ini dimaksudkan agar supaya manusia 

dapat sadar dan kembali ke jalan yang benar. 

 Adapun  metode dakwah yang diajarkan oleh al-

Hadis, antara lain dapat dilihat pada sabda Rasulullah 

saw.  

ليـــو ويـــل : بعاـــو ومعـــاذا ا  عـــن اس مويـــى ان النـــع  ـــلى اا ع
 65 بشرا ولا نفرا و طاوعا ولاتخ لفاو ف ا : عسرا ولا عسرا اليون 

Artinya: Dari Abu Musa al-Asy`ari r.a. katanya bahwa 

Rasullah saw. telah mengutusnya bersama-sama  dengan 

Mu’az ke negeri Yaman, lalu memberikan amanatnya: 

bersifat  lunaklah  anda  berdua,  jangan  berkeras-keras, 

gembirakan,  
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jangan menyusahkan hendaklah antara berdua seia sekata, 

dan jangan berselisih.  

 Metode pelaksanaan dakwah yang terkandung 

dalam Hadis tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam 

berdakwah tidak boleh menyulitkan, harus 

menggembirakan dengan penuh ramah-tamah, dan 

hendaknya mempersatukan umat Islam dalam wadah 

perjuangan.   

2. Media dakwah  

Media dalam dakwah sangat penting, walaupun 

media hanya merupakan salah satu komponen  dari 

dakwah, akan tetapi perlu dipahami bahwa antara 

komponen yang satu dengan yang lainnya saling 

memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan karena antara 

satu komponen dengan komponen lainnya saling  

menunjang   dalam  pencapaian tujuan dakwah. Di sinilah 

letak peranan media dalam menyampaikan dakwah. 
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Untuk menghindari kaburnya pemahaman mengenai apa 

yang dimaksud dengan media dakwah maka di bawah ini 

akan dikemukakan pengertian dan beberapa media 

dakwah. 

 

a. Pengertian media dakwah  

Kata ‚media‛ dalam Kamus Bahasa Indonesia 

adalah alat (sarana) perantara/penghubung komunikasi, 

seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan 

spanduk.
66

 Dari  pengertian  ini  dapat  dipahami,  bahwa  

yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 Menurut H. Hamzah Ya’qub, bahwa yang 

dimaksud dengan media dakwah adalah ‚alat objektif 

                                                 

  66
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa 

Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1002. 



  

 

 

92 

 

yang menjadi saluran menghubungkan ide dengan umat, 

suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam 

totaliteit dak `wah‛.
67

 Moh. Ali Aziz membagi media 

dakwah ke dalam tiga bagian, yaitu: a. Media yang dapat 

didengar, diantaranya: radio dan tape recorder. b, Media 

yang dapat dilihat dengan indra penglihatan (mata), 

diantaranya: pers, majalah, surat, poster/plakat, buku,  

internet,  SMS (Short Message Service), dan brosur. c. 

Media yang dapat didengar dan dilihat, diantaranya: 

telvisi, film, sinema elektonik, dan cakram padat.
68

 

 Abd. Kadir Munsyi, menjelaskan media dakwah 

adalah alat yang menjadi saluran yang  menghubungkan 

ide dengan  umat,  suatu   elemen  yang  vital yang 
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Jakarta: Kencana, 2009), h. 411-427.   



  

 

 

93 

 

merupakan urat nadi dalam totalitiet dakwah.
69

 Dari 

penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa yang dimaksud 

dengan  media dakwah adalah segala sesuatu yang 

dipergunakan dalam rangka pelaksanaan dakwah demi 

tercapainya tujuan daripada dakwah. 

b. Beberapa media Dakwah  

1) Hamzah Ya’qub membagi media dakwah dalahm 

lima (5) bahagian, yaitu:  

a) Lisan, seperti khotbah, pidato, ceramah, kuliah diskusi, 

seminar, musyawarah, nasihat, pidato radio, ramah tamah, 

anjang sana, obrolan secara bebas dan lain sebagainya 

yang menggunakan lidah dan suara. 

b) Tulisan, misalnya  menyampaikan  dakwah  lewat  

buku,  majalah, surat kabar, buletin, spanduk, dan lainnya. 
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c) Lukisan, seperti gambar, foto, film cerita dan lain-lain 

lukisan yang mengandung nilai dakwah. 

d)  Audio visual, yaitu yang dapat didengar dan dilihat. 

Misalnya televisi dan lain-lain. 

e) Akhlak (uswatun h}asanah), yakni menunjukkan 

perbuatan nyata seperti mensiarhi orang sakit, 

membangun masjid, sekolah, poliklinik dan lain-lain.
70

 

  2) Menurut Abd. Kadir Munsyi, bahwa ada enam (6) 

macam media dakwah yaitu: 

a) Lisan  

b) Tulisan  

c) Lukisan atau gambar 
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d) Audio visual 

e) Perbuatan 

f) Organisasi.
71

 

 Meskipun media dakwah hanya merupakan alat 

perantara dalam rangka pencapaian tujuan dakwah, tetapi 

media dakwah sangat penting dalam pelaksanaan dakwah. 

Media dakwah sangat dibutuhkan dalam proses 

penyelenggaraan aktivitas dakwah di masyarakat. Media 

dakwah sekalipun itu hanya sebagai alat penunjang, akan 

tetapi sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan 

yang ingin dicapai oleh dakwah. Tegasnya bahwa yang 

dimaksud dengan media dakwah adalah  keseluruhan alat 

yang digunakan dalam berdakwah, baik yang didengar 

maupun yang dilihat. 
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 Dari media dakwah yang dikemukakan tersebut, 

tidak ada media yang sempurna, masing-masing 

memunyai kelebihan di samping kekurangannya. Namun, 

kekurangan yang ada pada media yang satu akan 

disempurnakan oleh media lainnya. Dengan demikian, 

makin banyak media yang digunakan dalam pelaksanaan 

dakwah maka semakin mengantar kepada kesempurnaan 

dan keberhasilan dakwah. Oleh karena itu, dalam memilih 

media dakwah yang akan digunakan sebaiknya 

dikondisikan dengan objek dakwah yang dihadapi. Sebab 

tidak semua media dakwah dapat digunakan dalam semua 

kondisi objek dakwah. 

 Media dakwah adalah salah satu unsur dakwah 

yang sangat menentukan sukses tidaknya dakwah yang 

disampaikan. Karena itu, bagaimanapun baiknya materi 

dakwah yang akan disajikan dan sesuainya topik dengan 
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kebutuhan objek yang dihadapi, kalau media yang 

digunakan tidak cocok maka materi yang disajikan tidak 

akan tercerna dengan baik oleh objek dakwah. Mengingat 

banyaknya  media dakwah, sehingga seorang dai harus 

berusaha memilih dan menyesuaikan antara kondisi objek 

yang dihadapi dengan media dakwah yang digunakannya. 

Hal ini, dimaksudkan agar dakwah yang disampaikan 

lebih mudah dicerna  dan diterima oleh objek yang sedang 

dihadapi. 

 

E. Budaya Sebagai Pendekatan Dakwah dalam Islam 

  Dakwah adalah seruan, ajakan, atau perubahan 

yang tidak dapat dipisah-kan lagi dari kehidupan manusia. 

Sebagai makhluk berbudaya maka manusia tidak dapat 

dipisahkan dengan yang lainnya, bahkan saling 

berpengaruh satu sama lainnya. Dengan demikian, 
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dakwah sangat dibutuhkan demi keharmonisan 

kelangsungan hidup meskipun dalam bingkai multi 

budaya.  

Salah satu strategi dakwah yang sedang 

berkembang dan dianggap lebih ramah adalah  strategi 

dakwah antarbudaya. Dakwah antarbudaya didefinisikan 

sebagai proses dakwah yang mempertimbangkan 

keragaman budaya antara subjek dakwah (dai) dan objek 

dakwah (mad’u).  Keragaman penyebab rawannya terjadi 

gangguan interaksi pada tingkat intra dan antarbudaya, 

agar pesan dakwah  dapat  disampaikan  dengan  tetap  

terpeliharanya  situasi  damai maka dakwah antarbudaya 

sangat penting.
72

   

 Dakwah antarbudaya merupakan gagasan 

alternatif solusi konflik pada diri manusia, antar individu 
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maupun individu dengan kelompoknya. Solusi dakwah 

kepada diri pribadi menghasilkan metode nafsiyah dengan 

perincian sub-sub metodenya. Konflik antar individu 

menggunakan metode fardiyah begitu pula dengan tablig 

sebagai metode dakwah bagi umat dalam ruang lingkup 

yang lebih banyak.
73

 

 Wujud dari produk dakwah antarbudaya, ketika 

terjadi proses interaksi antara nilai Islam dengan budaya 

lokal, akan menghasilkan wujud budaya islami yang 

bertentangan dengan masing-masing nilai (resistensi), 

terjadi pembauran (akulturasi), penerimaan salah satunya 

(receipt) sehingga menimbulkan hegemoni
74

  nilai  budaya  
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Hegemoni adalah pengaruh kekuasaan suatu negara atas 

negara-negara lain, termasuk pengaruh budaya. 
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atau  terjadi  perpaduan  yang  saling  mengisi 

(komplementer).
75

  

 Persentuhan budaya Islam ketika mengakomodasi 

produk budaya manusia sejak dahulu hingga sekarang 

telah melahirkan budaya-budaya baru yang terus 

berkembang secara dinamis, dialektis, dan akomodatif. 

Dinamika ini sekaligus nenjadi taruhan yang tak 

terbantahkan bahwa Islam akan  selalu hidup sesuai 

zaman dan perkembangan budaya manusia.
76

 

 Berbagai faktor dari luar, keadaan tempat dan 

suasana, adat istiadat yang sedang berlaku sebagai tradisi, 

taraf penghidupan, tingkat kecerdasan, semua itu, akan 

memengaruhi kemampaun seseorang untuk menerima dan 

mencerna isi dakwah.
77
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 Dakwah Islam, tidak hanya sebatas menyeru 

manusia kepada Allah swt. dengan berbagai macam 

metode. Tetapi, ada faktor lain yang tercakup di 

dalamnya, yaitu cara menghadapi multi budaya yang 

tidak mungkin lagi dihindari. Akhir-akhir  ini, perilaku 

negatif  yang bertentangan dengan nilai agama dan norma 

sosial yang diberitakan melalui media massa sangat 

memprihatikan. Pelanggaran yang terjadi pada umumnya 

melibatkan kaum muda,  padahal merekalah sebagai 

harapan masa depan bangsa dan agama. Terjadinya hal 

tersebut, menunjukkan melemahnya sendi-sendi moral 

agama yang terus berlangsung dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat.
78

   

 Di sisi lain, meningkatnya gairah melakukan syi’ar 

agama, hampir setiap waktu dapat disaksikan melalui 
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media massa elektronik, pusat kajian agama di kampus-

kampus dan lain-lain  dengan berbagai cara yang 

dilakukan. Namun, fakta yang terjadi di masyakat, 

menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap ajaran agama belum sepenuhnya 

berkorelasi positif  dengan pengamalannya.
79

      

Sekarang orang hidup di era globaliasi informasi, 

era ini disebut dengan era keterbukaan sebagai cirinya. 

Akibat yang ditimbulkan adalah munculnya kebebasan 

bagi setiap orang mewarnai belahan dunia dan tidak dapat 

lagi dibendung. Pluralisme budaya juga menjadi fakta 

yang dapat berpengaruh dalam masyarakat.  Di era 

globalisasi informasi banyak membawa kemudahan dalam 

menghadapi kehidupan, tetapi juga tidak sedikit 

membawa hal-hal yang mencemaskan. Dampak negatif 
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yang dibawa oleh era globalisasi informasi menjadi salah 

satu tantangan yang cukup berat dan membutuhkan 

penangan dari berbagai pihak termasuk di antaranya juru 

dakwah (dai). Arus informasi global hampir seluruhnya 

tidak lagi seimbang, informasi lebih banyak datang dari 

budaya barat ke budaya Islam. Akibatnya, terjadi 

imperialisme budaya, penggilasan budaya Islam. Dalam 

hal ini, dakwah merupakan filter terhadap budaya-budaya 

yang ada. Namun, tidak menutup kemungkinan ada hal  

yang kurang dipahami sebagian umat Islam bahwa 

kemenangan peradaban barat berarti kehancuran Islam. 

Dampak lain yang dibawa oleh era globalisasi 

informasi, yaitu teknologi informasi sangat mahal, 

sehingga tidak semua orang dapat memilikinya. Ini 

berarti informasi akan terpusat pada para pemilik modal. 

Dan ironisnya para penguasa dan pengusaha di negara-

negara Islam sebagian adalah orang-orang sekuler. Ini 
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berarti suara kebatilan sangat kuat, berbicara di mana-

mana tanpa henti.  Menyikapi masalah-masalah seperti 

ini, tidak ada jalan lain kecuali aktivitas dakwah harus 

dioptimalkan dan tidak boleh berhenti apapun alasannya. 

Al-Qur’an secara tegas memerintahkan dan mewajibkan 

melaksanakan dakwah baik secara  perorangan maupun 

secara kelompok, pernyataan ini diungkapkan dalam QS 

Ali Imran/3: 104. 

ٌ لۡۡ كه ََو  َإلَِ  ْن  َي دۡغه يَثّٞ
ه
َأ ىۡ ََلۡۡ يَِۡٱيَِِكه ون  ره مه

ۡ
ي أ و 

َِ وفَِٱة ػۡره  ً ۡ ََل ٌِ َغ  ن  ْۡ  ّ ي َۡ رِ َٱو 
َم  هً ۡ ََل ىه هِ َ َٰٓئكِ  وْل 

ه
أ ْنَ ٱو  فۡوحِه هً ۡ َل

١٠٤ََ
Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.

80
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Istilah ma’ruf dan mungkar yang disebutkan 

dalam ayat tersebut, dapat dipahami sebagai berikut: 

ma'ruf adalah segala perbuatan yang dapat mendekatkan 

manusia kepada Allah; sedangkan mungkar  ialah segala 

perbuatan yang menjauhkan manusia dari Allah. Dengan 

kata lain, bahwa ma’ruf adalah segala sesuatu apabila 

dikerjakan oleh manusia mendekatan kepada surga dan 

menjauhkan dari neraka, sedangkan mungkar adalah 

segala sesuatu apabila dikerjakan oleh manusia 

menjauhkan dari surga dan mendekatkan kepada neraka. 

M. Syafaat Habib dalam Buku Pedoman Dakwah  

mengemukakan tujuh fungsi dan tujuan dakwah.   

a. Dari segi praktisnya, dakwah memajukan segala 

bidang tingkah laku manusia dimana keperluan dan 

keinginan manusia diarahkan oleh dakwah untuk 

mencapai sasaran yang lebih baik. 
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b. Dari segi natur (keadaan) manusia itu sendiri maka 

dakwah bukan merubah natur manusia, tetapi justru 

dakwah akan mengembalikan natur manusia kepada fitrah 

yang sebenarnya. 

c. Dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat 

dakwah selalu memberikan angin baru dan pedoman yang 

lebih menguntungkan bagi manusia. 

d. Dari segi kehidupan dan tujuan hidup manusia maka 

dakwah sebagai penyaring, memberikan arahan dan 

meluruskan arah hidup manusia. 

e. Dari segi diri manusia, terutama segi jiwanya, maka 

dakwah selalu memberikan  motivasi   terhadap   

perbuatan   yang   baik   dan  melarang terhadap 

perbuatan negatif, yang keji dan tidak baik. 

f. Dari segi keinginan manusia, yang senantiasa 

berkembang yang dapat membahayakan dirinya maka 
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dakwah memberikan pengetahuan yang harus dikerjakan 

dan yang harus ditinggalkan, dan sebagai ukurannya 

adalah wahyu. 

g. Dari segi perlunya hubungan manusia dengan 

Tuhannya, maka dakwah mengajarkan molaritas, etika 

dan pengembangan rohani manusia, menempatkan 

manusia dalam kedudukan yang benar sebagai hamba 

Allah swt. dan sebagai makhluk yang tertinggi nilainya.
81

 

Ketujuh poin tersebut, dipahami bahwa peranan 

dakwah dalam menghadapi berbagai macam budaya 

menempati posisi yang strategis dalam hidup dan 

kehidupan manusia. Dengan tumbuh dan berkembangnya 

budaya di dalam masyarakat jelas tidak dapat dilepaskan 

dari dakwah.  

                                                 

  
81

M. Syafa’at Habib, Buku Pedoman Da’wah, (Cet. I; 

Jakarta: Wijaya, 1982), h. 228-229. 
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Islam adalah agama yang berisi petunjuk agar 

manusia secara individual menjadi manusia yang baik, 

beradab, berkualitas, selalu berbuat baik, dan secara 

kolektif menjadi manusia yang baik sehingga mampu 

membangun sebuah peradaban yang maju, sebuah tatanan 

kehidupan yang manusiawi dalam arti kehidupan yang 

adil, maju, bebas dari berbagai ancaman, penindasan dan 

kekahawtiran. Tanpa adanya petunjuk Allah manusia 

akan sulit memperoleh kebaikan baik secara individual 

maupun kolektif. Tanpa mengamalkan petunjuk Allah itu, 

orang dapat menjadi serigala bagi sesamanya (homo 

homini lupus). Mereka akan saling menindas dan 

memeras baik secara fisik, politik, ekonomi maupun 

kultural.
82

 

                                                 

82
Andy Dermawan, dkk. Metodologi Ilmu Dakwah, (Cet. I; 

Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Lembaga Studi Filsafat Islam, 

2002), h.14. 
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Dakwah merupakan kebutuhan bagi manusia 

kapan dan di mana pun mereka berada, tanpa dakwah 

manusia tidak akan mengenal kebenaran secara totalitas. 

Dakwah sebagai kebutuhan hidup manusia dipahami 

melalui al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, juga dapat 

diketahui melelui penjelasan para pakar dalam Islam.  

Menurut Andy Dermawan dalam bukunya 

Metodologi Ilmu Dakwah, bahwa untuk mengetahui 

pentingnya dakwah bagi manusia dapat dipahami sebagai 

berikut. 

1. Untuk memelihara dan mengembalikan martabat 

manusia 

Dakwah adalah upaya para dai agar manusia tetap 

menjadi makhluk yang baik, bersedia mengimani dan 

mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam, sehingga 

hidupnya menjadi baik, hak-hak asasinya terlindungi, 

harmonis, sejahtera, bahagia dan di akhirat terbebas dari 
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siksaan api neraka dan memperoleh kenikmatan surga 

yang dijanjikan.
83

 Dalam konteks ini dakwah berarti 

aktivitas untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, agar 

kualitas kemanusiaannya itu tetap pada tingkatan ahsani 

taqwim84, atau meningkatkan sebagai ‘ibadurrahman85 

bahkam bila mungkin sampai pada tingkatan khalifah fil 

ardh86
 (mampu  membangun  peradaban  yang  maju). 

Sebagai ahsani taqwim, manusia adalah makhluk yang  

paling baik
87

, dalam  arti  kemanusiaannya tinggi, 

                                                 

83
Andy Dermawan, dkk. Metodologi Ilmu Dakwah, h. 9-10. 

84
QS. at-Tin/95:4.‚Laqad khalaqna al-insan fi ahsani 

taqwim‛ 

85
QS. al-Furqan/25:63-76 

86
QS. al-Baqarah/2:30. 

87
Dalam pandangan Aristoteles (384-332 SM) manusia 

adalah animal rasional (hayawan natiq) atau homo sapiens atau 

makhluk berpikir dan juga sebagai homo socius (makhluk sosial). Ada 

pula failosuf yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk 

simbol-simbol (homo symbolicum) atau sebagai makhluk pekerja 

(homo faber), sebagai makhluk yang suka bermain (homo luden), 

sebagai ‘seriga’ terhadap manusia lainnya (homo homini lupus) 

dalam arti manusia suka memeras manusia lain untuk kepentingan 
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beriman, berislam, berihsan, jujur, adil, sopan, berilmu, 

cinta damai, dermawan, pengasih, penolong dan lain-lain. 

Hidupnya dipenuhi jiwa dan semangat kemanusiaan, 

sebagai makhluk bermartabat mulia yang memiliki posisi 

tertinggi di atas makhluk yang lain
88

. 

2. Untuk membina akhlak dan memupuk semangat 

kemanusiaan 

Dakwah sangat penting dan diperlukan oleh 

manusia, tanpa dakwah manusia akan sesat, kehilangan 

akhlak, nuraninya tertutup, menjadi egois, rakus, liar, 

binal, kehilangan moral, saling menindas, memeras, 

melakukan kerusakan, kehilangan cinta kasih, rasa 

keadilan, kepedulian sosial dan lingkungan, kriminalitas, 

                                                                                                
sendiri seperti majikan memeras buruh misalnya, tetapi ada juga 

menyatakan sebagai makhluk yang suci terhadap manusia lainnya 

(homo sacra res homini). Lihat A.Azhar Basyir, 1988; Jujun S. 

Suriasumantri, 1982; Ernst Cassirer, 1987; dll). 

88
Andy Dermawan, dkk. Metodologi Ilmu Dakwah, h. 10-11. 
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pelanggaran hukum, pelanggaran hak azasi manusia 

(HAM). Manusia sebagai makhluk perusak di bumi 

(yufsidu fiha-fil ardh) dan penumpah darah (yusfiku 

dima’) seperti yang disinyalir dalam QS al-

Baqarah/2:30.
89

 

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam 

yang menjadi sumber petunjuk dan pedoman dalam 

pelaksanaan dakwah. Dakwah adalah ajakan untuk 

menuju Allah dan mengikuti jejak Rasul-Nya. Hal ini 

berarti al-Qur’an hidup di tengah realitas dakwah, atau 

berada dalam atmosfir dakwah. Karena itu, al-Qur’an 

memberikan perintah untuk melaksanakan dakwah 

sekaligus penjelasan mengenai teknik atau metode 

penyampaian dakwah. Al-Qur’an memberikan respon atau 

tanggapan terhadap orang-orang yang meragukan 

kebenaran Islam, baik dengan cara yang sejuk dan lembut 

                                                 

89
Andy Dermawan, dkk. Metodologi Ilmu Dakwah, h. 11-12. 
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maupun dengan keras dan tegas (pada waktu tertentu). Di 

samping itu, al-Qur’an juga bertindak sebagai pembina 

pribadi para juru dakwah, menguatkan mental mereka, 

dan mengarahkan mereka kepada langkah yang benar dan 

lurus yang tidak menyimpang dari jalan yang telah 

ditetapkan.
90

 

Al-Qur’an adalah dokumen agama umat Islam. 

Sebagai dokumen agama, ia adalah firman Tuhan yang 

mengandung kebenaran dan diturunkan dalam kebenaran 

pula. Oleh karena itu, bentuk ajaran yang dibawanya 

adalah nilai yang bersifat universal, artinya nilai agama 

yang berlaku sejak al-Qur’an diturunkan sampai 

datangnya hari akhirat. Sebagian ayat al-Qur’an tersebut 

merekam peristiwa kehidupan masyarakat pada waktu 

sebelum dan ketika al-Qur’an diturunkan. Bahkan, 

                                                 

90
Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis: Strategi 

dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zuhri, (Cet.I; Semarang: 

RaSAIL, 2005), h. 17-18. 
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beberapa ayat al-Qur’an yang memberi antisipasi untuk 

memahami gejala yang memungkinkan akan terjadi. 

Karakter ayat al-Qur’an seperti ini akan menempatkan al-

Qur’an pada posisi sebagai ‚dokumen historis‛ yang 

abadi sepanjang masa.
91

 

Kebenaran yang terkandung dalam al-Qur’an tidak 

mungkin tersebar dan diterima oleh masyarakat tanpa 

didakwahkan. Dakwah adalah ajakan untuk menjalankan 

nilai keislaman dan menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Ajaran Islam yang universal adalah sebuah 

bimbingan kehidupan yang akan membawa manusia 

kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan 

demikian, dakwah merupakan instrumen penting dalam 

usaha terciptanya negeri yang damai, aman, dan sejahtera. 

Oleh karena itu, nilai keislaman tidak mungkin berhasil 

                                                 

91
Al-Imam al-Taba’taba’i, Mengungkap Rahasia al-Qur’an, 

(Bandung: Mizan, 1987), h. 78-79.  
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diterapkan jika penyampaiannya tidak tepat. Dakwah 

Islam tidak akan sampai kepada tujuannya jika cara dan 

metodenya tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat. Dakwah Islam tidak harus menanggalkan 

lokalitas masyarakat di sekitarnya. Bahkan, lokalitas 

sangat membantu menyampaikan dakwah Islam. 

Fokus dakwah islamiyah, yaitu memberi 

pengertian kepada umat manusia agar mengambil segala 

ajaran Allah yang terkandung dalam al-Qur’an al-Karim 

menjadi jalan hidupnya. Dan segala ajaran Allah yang 

diintisarikan dalam surat al-Fatiha terdiri atas aqidah dan 

syariah atau dengan istilah yang lain iman dan amal 

s}alih.
92

 

Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran 

Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. 

                                                 

92
A.Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut al-Qur’an, (Cet. II; 

Jaakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 1. 



  

 

 

116 

 

Kewajiban ini tercermin dari konsep amar ma’ruf dan 

nahi mungkar; yakni perintah untuk mengajak masyarakat 

melakukan perilaku positif-konstruktif sekaligus 

mengajak mereka untuk meninggalkan dan menjauhkan 

diri dari perilaku negatif-destruktif. Konsep ini 

mengandung dua implikasi makna sekaligus; yakni prinsip 

perjuangan menegakkan kebenaran dalam Islam serta 

upaya mengaktualisasikan kebenaran Islam tersebut 

dalam kehidupan   sosial   guna    menyelamatkan   

manusia    dan   lingkungannya   dari kerusakan (al-

fasad).
93

 

Dakwah adalah kewajiban muslim untuk 

menegakkan dan mengembang-kannya. Maju atau 

mundurnya Islam tergantung pada aktivitas dakwah 

tersebut. Di dalam Islam dakwah merupakan rohnya 

                                                 

93
Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis: Strategi 

dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zuhri, h. 1.  
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Islam, karena itu dakwah tidak dapat dipisahkan dengan 

agama Islam. Sebab dakwah adalah penyebab 

berkembangnya Islam, sedang Islam itu merupakan 

sumbernya dakwah.
94

 

Apabila ingin melihat perkembangan umat Islam, 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas, khususnya di 

kabupaten Luwu maka perhatian kepada masalah dakwah 

harus dilakukan secara serius dan terencana. Maju 

mundurnya Islam adalah tanggung jawab seluruh umat 

Islam, demikian juga maju mundurnya dakwah pun adalah 

tanggung jawab umat Islam.
95

 Sebagai usaha merealisir 

tanggung jawab tersebut maka diperlukan persepsi yang 

                                                 

94
M. Iskandar, ‚Trilogi Kerukunan Hidup Beragama dan 

Pelaksanaan Dakwah di Indonesia‛, Makalah, didiskusikan pada 

pekan ilmiah dalam rangka wisuda sarjana IX Fakultas Ushuluddin 

IAIN Alauddin di Palopo, tanggal 4 April 1996., h. 1. 

95
M. Iskandar, ‚Prospek dan Permasalahan Dakwah di 

Kabupaten Luwu‛,  Makalah, disampaikan pada forum pekan  ilmiah 

dalam rangka wisuda sarjana III Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin 

di Palopo, tanggal 28 Pebruari 1990., h. 1. 
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sama tentang berbagai permasalahan dakwah di 

kabupaten Luwu. 

Kabupaten Luwu penduduknya heterogen dihuni 

oleh berbagai suku, agama, bahasa dan budaya yang 

berbeda-beda. Dengan demikian, maka dalam rangka 

mentransmisikan ajaran Islam kepada masyarakat 

diperlukan dakwah kultural yang sesuai dengan kondisi 

dan keadaan lokal. 

Secara normatif-teologis al-Qur’an sendiri 

menyatakan bahwa Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin 

(QS al-Anbiya/21:107), merupakan pernyataan simbolik 

dari dimensi globalitas Islam. Sementara itu, pada ayat 

yang lain al-Qur’an mengakui adanya pluralitas-lokalitas-

kesukuan (etnisitas) maupun kebangsaan (nasionalitas) 

(QS al-Hujurat/49:13). Wajah Islam berdimensi universal 

sekaligus partikular (lokal dan temporal). Berarti secara 

normatif-teologis pada hakikatnya tidak ada problem 
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ketika Islam harus berdialektika dengan kecenderungan 

global sekaligus lokal.
96

   

Berbicara tentang multikultural menjadi isu 

globalisasi yang merupakan bagian yang inheren di 

dalamnya. Kecenderungan untuk serba mengglobal 

muncul di mana-mana, dan pada sisi yang lain muncul 

pula arus yang berlawanan, yaitu munculnya nuansa 

lokalitas. Fenomena backto nature, etnisitas, serta 

tumbuhnya sektor informasi di segala bidang secara lebih 

mengecil, tetapi lebih berpeluang untuk berinteraksi 

secara mondial.
97

 Oleh karena itu, upaya mengetahui 

karakter budaya suatu masyarakat merupakan kunci 

utama dalam memahami dan mengembangkan dakwah 

                                                 

  
96

Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi, Reinvensi Islam 

Multikultural, (Surakarta: Pusat StudiBudaya dan Perubahan Sosial 

Universitas Muhammadiyah, 2005), h. 100-101.  
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Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi, Reinvensi Islam 

Multikultural, h. 99.  
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antarbudaya. Islam mesti dibedakan dengan budaya dan 

atau budaya islami, meskipun sulit dipisahan. Mampu 

membedakan antara Islam dan budaya bukan bertujuan  

membedakannya kemudian memisahkan antara satu 

dengan lainnya, tetapi upaya analisis guna memadukan 

hal yang positif  apa yang ada dalam budaya dan Islam 

pada sisi lain dengan cara pandang dakwah. Inilah 

ontologi dakwah antarbudaya yang signifikan pada era 

multikultural sekarang.
98

 

Dalam dakwah antarbudaya, keragaman 

merupakan tantangan dai agar lebih mampu meramu 

pesan dakwah yang lebih bijaksana dengan 

mempertimbangkan kondisi positif budaya mad’u 

termasuk di dalamnya mengondisikan cara-cara dan 
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Acep Arifuddin, Dakwah Antarbudaya, h. 18-19.  
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media yang dianggap dekat dengan ukuran budaya suatu 

masyarakat.
99

  

Perintah al-Qur’an ‚ajaklah mad’u ke jalan 

Tuhanmu dengan hikmah (bijaksana; sesuai ruang dan 

waktu), dengan  teladan (sikap tindak-tanduk  dan tutur 

kata) yang baik, kemudian berdialog/berdebat juga 

dengan cara yang lebih baik‛ (QS  an-Nahl: 125). 

Ayat tersebut memberi isyarat kepada para dai 

agar dalam mengajak mad’u  dapat memperhatikan materi 

dakwah, metode dakwah, bahasa mad’u agar 

menyesuaikan dengan konteks budaya dan tingkat 

masyarakat yang dihadapi. Di Tana Luwu penduduknya 

mayoritas beragama Islam dengan beragam bahasa dan 

etnik.  Oleh karena itu, dinamika dakwah dengan segenap 

unsur dakwah harus terayomi.  
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Asumsi tersebut,  sebagai upaya membangun 

strategi dakwah yang lebih ramah dan damai, merupakan 

ijtihad yang sangat signifikan dengan tuntutan zaman.  

Dakwah yang lebih santun dan damai merupakan senjata 

yang paling ampuh dalam pelaksanaan dakwah. Karena 

itu, dalam  telaah dakwah antarbudaya, dakwah tidak 

hanya dipahami sebatas transfer nilai Islam yang luhur 

kepada masyarakat, tetapi juga hendaknya mengupayakan 

kesadaran nurani agar mengusung  setiap  budaya  positif 

secara  kritis tanpa terbelenggu oleh latar belakang 

budaya formal suatuma syarakat.
100

 

Akulturasi adalah percampuran antarabudaya lokal 

dengan ajaran Islam karena adanya pengaruh yang saling 

memengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian budaya lokal 

terhadap ajaran Islam. Integrasi adalah pembauran 
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antarabudaya lokal dengan ajaran Islam sehingga menjadi 

kesatuan.   

Munurut Muhammad Sulthon dalam bukunya 

Desain Ilmu Dakwah, bahwa strategi pada dasaranya 

adalah ikhtiar kultural agar fungsi dakwah itu bercorak 

fungsional. Paling tidak ada tiga faktor yang 

memungkinkan dakwah dapat menampilkan Islam secara 

kultural, yaitu: watak keuniversalan, kerahmatan, dan 

kemudahan Islam. Menampilkan Islam secara kontekstual 

merupakan aktifitas dakwah kultural secara cerdas untuk 

mencari titik temu antara hakikat Islam dan tuntutan 

zaman yang terus berkembang. Upaya dakwah seperti itu 

disebut dengan dakwah kultural yang bertujuan agar 

ajaran dan nilai Islam  dapat  diimplementasikan  secara  

aktual  dan fungsional dalam kehidupan  
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sosial.
101

 

Selanjutnya Muhammad Sulthon menjelaskan 

bahwa aktivitas dakwah kultural meliputi seluruh aspek 

kehidupan, baik yang menyangkut aspek sosial budaya, 

pendidikan, ekonomi, kesehatan, alam sekitar, dan lain-

lain. Keberha-silan dakwah kultural ditandai dengan 

teraktualisasi dan berfungsinya nilai Islam dalam 

kehidupan pribadi, rumah tangga, kelompok dan 

masyarakat.
102

 

Kota Palopo merupakan pusat niaga Tana Luwu, 

dan juga menjadi pusat  pertemuan  berbagai macam 

budaya.  Dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai 

macam budaya,  maka dakwah kultural menjadi hal yang 

sangat penting. Selain itu, Kota Palopo merupakan jalur 
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Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah, (Cet. I; 

Semarang: Wali Songo Press, 2003), h. 37.  
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lalulintas menuju Sulawesi  Tengah, Sulawesi Tenggara, 

dan Tana Toraja. Tana Toraja  sebagai tetangga dekat 

yang  penduduknya mayoritas nonmuslim, pengaruh 

budayanya tidak  dapat dihindari. Karena itu, dakwah 

kultural sangat penting dalam rangka mentransmisikan 

nilai ajaran Islam kepada masyarakat Luwu, khususnya 

Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo telah 

mencanangkan program  tujuh dimensi pembangunan 

Kota Palopo, salah satunya adalah dimensi religi. 

Kota Palopo, didiami oleh masyarakat majemuk 

yang terdiri atas berbagai suku dan kepercayaan tumbuh 

dan berkembang seiring dengan bertambah dan 

berkembangnya penduduk. Dari berbagai suku dan 

kepercayaan yang berbeda-beda dibutuhkan  metode dan 

strategi  dakwah  yang dapat menjaga keutuhan budaya 

dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dari 

berbagai daerah yang berbeda. Suasana seperti ini harus 
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disikapi secara arif dan bijaksana oleh para pelaku 

dakwah, sebab hidup di tengah masyarakat yang 

heterogen diperlukan sikap toleran untuk menjaga 

kerukunan hidup bermasyarakat. 

Konsep pluralisme dan kaitannya dengan 

eksistensi keberagamaan umat, paling tidak memiliki lima 

model pemahaman, yaitu: Pertama, paradigma 

eksklusivisme, pandangan ini menganggap bahwa ‚yang 

selamat hanya Islam‛, sedangkan di luar Islam tidak ada 

keselamatan. Kedua, paradigma inklusifisme yang 

berkeyakinan bahwa ‚dalam agama lain ada wahyu atau 

kebenaran‚. Dalam agama lain ada unsur kebenaran Islam 

yang dapat membawa mereka menjadi terselamatkan. 

Seperti, kasus Ahmad Wahib yang mengagumi ada pastor 

yang ‚saleh‛. Ketiga, paradigma pluralisme indifferent, 

yani paradigma yang serba cuek atau tidak acuh dengan 

agama lain. Paradigma ini berkeyakinan bahwa ‚mereka 
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selamat dengan caranya masing-masing‛. Kelompok ini 

cenderung kurang  serius terhadap agama. Keempat, 

paradigma dialog, yakni pentingnya ruang dialog bagi 

semua umat beragama dengan belajar ‚saling mengambil 

kebaikan yang ada pada orang lain‛ tanpa mengarah pada 

sinkretisme dasar-dasar kebaikan pada setiap agama, 

seperti masalah pelayanan (etika). Kelima, paradigma 

pluralisme kritis yang berpendapat bahwa ‚yang selamat 

itu memunyai dua syarat yakni: iman dan amal s}aleh.
103

      

Menurut petunjuk al-Qur’an bahwa untuk 

mewujudkan persaudaraan dalam Islam, diperlukan sikap 

terbuka sesama muslim, sikap sedia mengakui kebenaran 

orang lain jika memang ternyata benar dan mengakui 

kesalahan diri sendiri jika memang ternyata salah. Sikap 

keterbukaan hanya dapat dilakukan jika seseorang 
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memiliki  ketulusan, kejujuran serta mampu 

mengendalikan hawa nafsu untuk tidak merasa benar 

sendiri. 

Persaudaraan tidak akan terwujud tanpa 

keterbukan terhadap orang lain. Oleh karena itu, bagi 

orang yang memiliki sikap tertutup selalu merasa hanya 

dirinya yang benar. Akibat dari sikap ketidakterbukaan 

berujung pada mengolok-olok kaum yang lain, sikap 

seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam, 

sebagaimana diungkapkan dalam QS al-Hujurāt/49: 11-

12.  

رًي  مٍ عَسَش أَنع يَكُ نُ ي خَياع خَرع قَ مٌ مِنع قاَ ع يَ أَياُّهَ  يلَّذِينَ أَيمَنُ ي لََ يَسع
هُنَّ وَلََ تاَلعمِزُوي  رًي مِناع هُمع وَلََ نِسَ أٌ مِنع نِسَ أٍ عَسَش أَنع يَكُنَّ خَياع مِناع

َلعقَ بِ بئِعسَ يلَِسع  يمَ نِ أَناعفُسَكُمع وَلََ تاَنَ باَزُوي بِ لْع َْ يلْعِ مُ يلعفُسُ قُ باَعع
  وَمَنع لَمع ياَتُبع فأَُولَئِكَ ىُمُ يلظَّ لِمُ نَ.
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تَنِبُ ي كَثِيرًي مِنَ يلظَّنِّ إِنَّ باَععضَ يلظَّنِّ إِثعمٌ وَلََ  يَ أَياُّهَ  يلَّذِينَ أَيمَنُ ي يجع
كُُْمع أَ  نع يأَعكُلَ لَحعمَ تَجَسَّسُ ي وَلََ ياَغعتَبع باَععضُكُمع باَععضً  أيَُحِبُّ أَحَ
تُمُ هُ وَيتاَّقُ ي يللَّوَ إِنَّ يللَّوَ تاَ َّيبٌ رحَِيمٌ.   أَخِيوِ مَيعتً  فَكَرىِع

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu 
kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh 
jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari 
mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula 
wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain 
(karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-
olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-
olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri 
dan janganlah kamu panggil memanggil dengan 
gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan 
ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 
barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang 
yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa 
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang 
lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing 
sebahagian yang lain. Adakah seorang diantara 
kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.

104
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Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 

847. 
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Al-Quran tidak membenarkan sesama orang 

beriman terlalu banyak berprasangka, sebab sebagian dari 

prasangka itu adalah dosa. Al-Quran juga melarang untuk 

saling mencari-cari kesalahan sesama, saling mengumpat 

sesama, membicarakan keburukan (fitnah) seseorang pada 

saat yang bersangkutan tidak ada di depan. Perbuatan 

mengumpat di dalam ajaran Islam diibaratkan memakan 

bangkai daging saudaranya sendiri. Karena itu, Islam 

melarang membicarakan keburukan seseorang apabila 

yang bersangkutan tidak ada di depan untuk mendengar 

dan membela diri, inilah yang disebut dengan 

mengumpat.  

 Menurut Fattah, sebagaimana yang dikutip oleh 

Hurriyah Said dalam bukunya Metode Dakwah dalam 

Upaya Menanggulangi Konflik Sosial di Tana Luwu, 

bahwa konflik budaya ditemukan pada daerah yang 
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penduduknya bersifat heterogen. Penduduk asli umumnya 

beragama Islam dan tidak mengenal minuman ballo. 

Mereka mengenal sebagai bahan pembuat gula merah. 

Walaupun sebagian telah mengenal ballo, ajaran Islam 

melarang untuk mengonsumsi ballo karena memabukkan. 

Berlainan halnya penduduk pendatang yang berasal dari 

etnik Toraja kebiasaan minum ballo menjadi pelengkap 

dalam upacara adat. Pada kalangan pemuda minuman 

ballo menjadi tradisi budaya, identitas tersendiri dan 

gengsi penampilan kelompoknya. Karena itu, mereka 

menggunakan segala macam cara untuk membeli ballo 

jika tidak memiliki uang. Mereka terbiasa memajak orang 

atau kendaraan yang lewat, dan melakukan pencurian.   

Kebiasaan   buruk   ini  terus   berlanjut  sehingga  mulai  

meresahkan  kehidupan masyarakat.
105
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Hurriyah Said, Metode Dakwah dalam Upaya 

Menanggulangi Konflik Sosial di Tana Luwu, (Cet. I;  Palopo: LPS 

Press, 2010 ), h. 51. 



  

 

 

132 

 

 Pernyataan yang dikemukakan oleh Fattah 

mengenai penyebab terjadinya konflik, memang 

merupakan fakta  yang tidak dapat dibantah atau ditolak. 

Faktor lain yang penting menjadi penyebab munculnya 

konflik di masyarakat adalah tidak mampunya seseorang 

dalam mengendalikan nafsu/emosinya. Kalau  setiap 

orang dapat membendung nafsu/emosinya kecil 

kemungkinan terjadinya konflik.  

Menghadapi masyarakat yang pluralisme budaya 

bukan hal yang mudah sebab penuh dengan resiko. Oleh 

karena itu, perlu ajaran agama (Islam) dibudayakan dalam 

masyarakat dan budaya disesuaikan dengan ajaran agama 

(Islam). Cara seperti itu lebih arif daripada menentang 

mati-matian budaya yang ada dalam masyarakat, dan 

tindakan menentang,  mereka dapat menyebabkan 

semakin menjadi-jadi atau menghina. Al-Qur’an memberi 

petunjuk dalam menghadapi umat yang tidak mau 
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menerima kebenaran, sebagaimana diungkapkan dalam  

QS  Taha/20: 43-44. 

ََٓ ت ا  ِ هََُٱذۡ َإٍَِ ن  ْۡ َفرِغۡ  ٰ ََۥإلَِ  ٰ غَ  ٤٣ََط  ْلَّ  قه هََف  هََُۥل  وَ اَهَػ  َٗ ِ لََّٗلََِ ْۡ َۥق 
َ ٰ ۡشَ  وَۡيَ 

 
َأ لَره خ ذ   ٤٤َح 

Terjemahnya: 

Pergilah kamu berdua (Musa dan Harun) kepada 
Fir'aun, Sesungguhnya Dia telah  melampaui batas;  
Maka  berbicaralah  kamu  berdua  kepadanya  
dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-
mudahan ia ingat atau takut.

106
 

 Menurut petunjuk al-Qur’an, menghadapi 

seseorang yang telah melampaui batas tidak 

diperkenankan melakukan cara dan tindakan yang kasar, 

tetapi harus dihadapi dengan cara yang lemah lembut. 

Cara seperti itu telah dipraktikan oleh Nabi Muhammad 

saw. saat menghadapi lawan dan kawan. Ternyata dengan 

sikap yang lemah lembut membuat lawan pada saat itu 

                                                 

  
106

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

480.  
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beralih menjadi kawan  atau masuk kedalam agama Islam. 

Untuk mengubah budaya dalam masyarakat yang kurang 

sesuai dengan ajaran Islam, harus dihadapi dengan cara 

yang lemah lembut, sehingga pada akhirnya mereka akan 

meninggalkan sendiri budaya tersebut tanpa merasa ada 

tekanan dan paksaan dari luar.    

 Fattah Muhammad Hattah mendeskripsikan, 

sebagaimana yang dikutip Hurriyah Said dalam bukunya 

Faktor Penyebab dan Upaya Penanganan Konflik Sosial 

di Kabupaten Luwu. Faktor yang menjadi akar masalah 

timbulnya konflik dan kerusuhan ada tiga faktor yaitu: 

soal kemiskinan dan pengangguran, rivalitas ekonomi dan 

konflik budaya. Kesenjangan pendapatan antara penduduk 

asli dan pendatang salah satu akar masalah yang menjadi 

faktor pemicu terjadinya konflik. Tingkat kesejahtraan 

pendatang lebih menonjol dibanding penduduk asli. 

Keuletan, kerja keras, serta pengalaman dan keterampilan 



  

 

 

135 

 

berusaha membuat pendatang lebih berhasil dari 

penduduk asli. Sektor perdagangan dan perkebunan 

menjadi kegiatan utama para pendatang. Secara umum, 

penduduk asli juga berusaha di sektor pertanian, tetapi 

belum mengelola setiap unit lahan secara produktif. Sikap 

dan prilaku penduduk asli menjadikan kehidupan mereka 

tertinggal dibanding dari penduduk pendatang.
107

  

 Pada dasarnya fakta yang dikemukakan oleh 

Fattah Muhammad Hattah  sebagai akar masalah 

munculnya konflik adalah: soal kemiskinan, 

pengangguran, ekonomi dan konflik budaya. Selain itu, 

menurut penulis akar masalah timbulnya konflik juga 

disebabkan karena: faktor kemalasan, gengsi, adanya 

keinginan untuk mempertahankan budaya sendiri dan 

tidak mau menrima budaya lain, dan kosongnya jiwa 
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Hurriyah Said, Metode Dakwah dalam Upaya 

Menanggulangi Konflik Sosial di Tana Luwu, h. 47-48. 
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mereka dari nilai-nilai agama. Faktor seperti itulah yang 

dapat membawa kepada kerawanan munculnya konflik 

dan kerusuhan dalam masyarakat. Karena itu, 

masayarakat perlu diberi pemahaman dan pesan agama 

sebagai modal pokok dalam bermasyarakat, maka disini 

budaya dapat dijadikan sebagai pendekatan dakwah.   

 Hurriyah Said mengutip lebih lanjut dari tulisan 

Fattah Muhammad Hattah Faktor Penyebab dan Upaya 

Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Luwu.  

Diungkapkan bahwa perbedaan status ekonomi menjadi 

penyebab konflik karena dipertajam oleh sikap warga 

pendatang, seperti lupa diri dan mempertunjukkan harta 

benda secara berlebihan dalam penyelenggaraan upacara 

di kalangan mereka. Penduduk asli merasa tertinggal, 

merasa tidak diberi peluang untuk menjadi lebih baik, dan 

merasa sering disudutkan oleh pihak tertentu serta 

ketidakpuasan terhadap lingkungan sosialnya. Beberapa 
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pendatang awalnya bekerja pada penduduk asli sebagai 

penggarap dan berkembang menjadi penyewa. Kemajuan 

ekonomi pendatang dapat dilihat dari semakin luasnya 

lahan yang dimilikinya. Di sisi lain, luas lahan garapan 

penduduk asli semakin terbatas bahkan, beberapa di 

antaranya menjadi buruh tani pada penduduk pendatang. 

Hal tersebut menyebabkan individu atau kelompok 

tertentu mengalami frustrasi yang sangat menyakitkan.
108

 

 Wilayah Tana Luwu yang didiami oleh penduduk 

yang heterogen dengan  kultur yang berbeda-beda. 

Perbedaan kultur memerlukan pendekatan yang berbeda-

beda pula, solusinya dakwah kultural perlu dibumikan. 

Melalui dakwah kultural ajaran  Islam  dapat dibudayakan 

oleh  masyarakat dan  budaya yang ada dalam masyarakat 

dapat menyesuaikan dengan budaya ajaran Islam.     
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Hurriyah Said, Metode Dakwah dalam Upaya 

Menanggulangi Konflik Sosial di Tana Luwu, h. 48. 
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 Budaya yang ada dalam masyarakat ditinjau dari 

segi ajaran Islam, jelas  tidak semuanya sesuai dan 

bertentangan dengan nilai Islam. Karena itu, pesan agama 

yang disampaikan oleh juru dakwah agar dakwahnya 

mudah diterima oleh masyarakat perlu menggunakan 

pendekatan budaya. Sejarah masa lalu mencatat bahwa 

agama Islam yang tersebar dan diterima oleh masyarakat 

pada umumnya karena penyalurnya mampu menyesuaikan 

dengan budaya masyarakat setempat   bukan dengan cara 

menentang budaya yang ada dalam masyarakat yang 

menjadi objek dakwah.  

Tana Luwu yang penduduknya mayoritas 

beragama Islam, memiliki kultur atau budaya yang 

berbeda-beda. Dengan kultur atau budaya berbeda sangat 

rawan terjadinya konflik, termasuk konflik budaya. 

Karena itu,  perbedaan budaya yang ada dan berkembang 

di masyarakat, khususnya yang tidak sejalan dengan nilai 
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agama Islam memerlukan pendekatan secara arif. Hal ini  

diperlukan metode dan strategi dakwah kultural dalam 

menghadapi masyarakat yang multi kultural.   

  Berbicara tentang komunikasi maka harus 

dipahami fungsi dan hubungan antara komponen 

komunikasi juga berkenaan dengan komunikasi 

antarbudaya. Namun, untuk menandai komunikasi 

antarbudaya adalah sumber dan penerimanaannya berasal 

dari budaya yang berbeda. Ciri ini memadai untuk 

mengidentifikasi suatu bentuk interaksi komunikatif yang 

unik yang harus memperhitungkan peranan dan fungsi 

budaya dalam proses komunikasi. Hal ini perlu 

mendefinisikan komunikasi antarbudaya dan 

membahasnya melalui perspektif suatu model. Kemudian, 

dikaji pula berbagai bentuk komunikasi antarbudaya.
109

 

                                                 

109
Deddy Mulyana dkk., Komunikasi Antarbudaya, (Cet. V; 

Bandung: PT. Remanja Rosdakarya, 2000), h. 21.  
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  Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan 

karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara 

dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi 

berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan 

bagaimana   orang menyandi pesan, makna yang ia miliki 

untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, 

memperhatikan dan menafsirkan pesan. Sebenarnya 

seluruh perbendaharaan perilaku sangat bergantung pada 

budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya 

merupakan landasan komunikasi.  Bila budaya beraneka 

ragam  maka beraneka ragam pula praktik komunikasi.
110

 

Budaya dan komunikasi berinteraksi secara erat 

dan dinamis. Inti budaya adalah komunikasi, karena 

budaya muncul melalui komunikasi. Akan tetapi pada 

gilirannya budaya yang terciptapun memengaruhi cara 

berkomunikasi anggota budaya bersangkutan. Hubungan 
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Deddy Mulyana dkk., Komunikasi Antarbudaya, h. 20.  
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antara budaya dan komunikasi adalah timbal-balik. 

Budaya takkan eksis tanpa komunikasi dan komunikasi 

pun tidak akan  eksis tanpa budaya.
111

   

 Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen 

pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima 

pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam 

keadaan demikian, kita segera dihadapkan kepada 

masalah  yang ada dalam  situasi, yaitu suatu pesan 

disandi dalam suatu budaya dan harus disandi  balik 

dalam budaya lain. Seperti telah dilihat, budaya 

memengaruhi orang-orang yang berkomunikasi. Budaya 

bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku 

komunikatif yang dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, 

perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda 

budaya akan berbeda pula dan dapat menimbulkan segala 

macam kesulitan. Namun, melalui studi dan pemahaman 
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atas komunikasi antarbudaya, dapat mengurangi atau 

hampir menghilangkan kesulitan ini.
112

 

 Ada dua hal yang dapat mempengaruhi bentuk 

budaya, yaitu: Pertama, ada pengaruh lain di samping 

budaya yang membentuk individu. Kedua, meskipun 

budaya merupakan kekuatan dominan yang memengaruhi 

individu, orang-orang dalam suatu budaya pun memunyai 

sifat yang berbeda-beda.
113

 

Dalam model komunikasi antarbuadaya, terdapat 

banyak ragam perbe-daan budaya. Komunikasi 

antarbudaya terjadi dalam banyak ragama situasi yang 

berkisar dari interaksi antara orang-orang yang berbeda 

budaya secara ekstrim sehingga interaksi antara orang-
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Deddy Mulyana dkk., Komunikasi Antarbudaya, h. 22.   

113Deddy Mulyana dkk., Komunikasi Antarbudaya, h. 22.   
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orang yang memunyai budaya dominan yang sama, tetapi 

memunyai subkultural atau subkelompok yang berbeda.
114

  

Komunikasi yang tidak peka terhadap sistem nilai 

budaya yang dianut suatu komunitas dapat menimbulkan 

perselisihan. Oleh karena itu, saatnya  untuk mengatasi 

perselisihan dan konflik antarbuaya, baik secara vertikal 

atau pun secara horizontal, baik pada tingkat pribadi atau 

pun pada tingkat komunitas. Salah satu cara adalah 

dengan membekali diri dengan pengetahuan yang relevan 

khususnya mengenai budaya yang berpengaruh terhadap 

komunikasi, apa yang akan terjadi jika dua pihak dari 

latar belakang budaya berbeda berkomunikasi, dan cara 

meminimalkan friksi (pergeseran yang menimbulkan 

perbedaan pendapat) yang muncul sebagai akibat dari 

perbedaan budaya tersebut.
115
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Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, 

khususnya yang berbeda budaya, tidak hanya merupakan 

kesulitan memahami bahasa mereka yang tidak  dikuasai, 

tetapi juga sistem nilai mereka dan bahasa nonverbal 

mereka. Terjadinya benturan budaya yang satu dengan 

budaya lainnya, disebabkan kurangnya kepekaan terhadap 

budaya orang lain.   
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BAB  III   

BIOGRAFI  PROF. DR. H.M. ISKANDAR 

 

A. Sekilas Riwayat Hidup dan Pendidikan H.M. Iskandar 

1. Riwayat Hidup H.M. Iskandar 

Muhammad Iskandar lahir pada tanggal 15 Desember 1940 di sebuah 

kampung yang bernama Parigusi daerah pegunungan desa Ulusalu, Kecamatan Bajo, 

Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,
1
 sekarang telah masuk dalam wilayah 

Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Beliau wafat pada hari Sabtu, 21 

November 2009 jam 20.00 dalam usia 68 tahun 11 bulan 6 hari di rumah Sakit 

Wahidin Sudirohusada Makassar,
2
 setelah menderita penyakit strok kurang lebih 4 

tahun. Beliau lahir dari keluarga yang taat beragama seorang petani yaitu 

Bangngareng (ayah) dan Abeng (ibu) yang berdomisili di kampung Parigusi Ulusalu. 

Orang tuanya tidak hanya dikenal oleh penduduk setempat, tetapi sampai ke 

beberapa daerah, seperti di Kecamatan Bajo, Belopa, dan daerah sekitarnya.
3
  

Setelah H.M. Iskandar berusia kurang lebih 4 tahun ayahnya wafat, suasana 

perasaan ketidakpastian menyelimuti jiwanya. Dalam konteks seperti ini, H.M. 

                                                 
 
1
Sumber data diambil dari  Kartu Penduduk, Ijazah dan Daftar Riwayat Hidup Beliau.  

2
Abd. Pirol, ‚Mengenang Profesor Doktor Haji Muhammad Iskandar‛, Palopo Pos, 28 

Nopember 2009.  

3
Abd. Pirol, ‚Mengenang Profesor Doktor Haji Muhammad Iskandar‛, Palopo Pos, 28 

Nopember 2009.  
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Iskandar ‚kecil‛ tumbuh meniti takdir kehidupannya. Beliau adalah anak keenam 

dari ketujuh bersaudara, lima orang perempuan dan satu saudara laki-lakinya.
4
  

Masa 1940 sampai 1960-an keadaan Indonesia dalam suasana bergolak 

melawan kolonialis Belanda untuk kemardekaan dan suasana revolusi.  Selain itu, 

kawasan Sulawesi pada umumnya juga terjadi pergolakan DI/TII
5
 termasuk di Tana 

Luwu. Keadaan ini, dari sudut psikologi politik dapat memengaruhi kejiwaan anak-

anak bangsa dan nuansa patriotisme, idiologis, dan cita-cita perjuangan yang 

mendambakan kehidupan yang lebih baik. H.M. Iskandar tumbuh dan besar dalam 

latar geopolitik tersebut, membentuk sosoknya sebagai ‚petarung‛ dan tidak mudah  

menyerah.  Beliau sangat  memahami  arti  penting   kerja keras, menolong dan 

saling membantu sesama dalam kehidupan.
6
 Pada tanggal 15 Juli 1971, Beliau 

menikah dengan Hurriyah Said dan dikarunia oleh Allah empat anak, tiga putra dan 

satu putri, yaitu: M. Ishaq Iskandar, M. Harun Iskandar,  Ahmad Syarief Iskandar, 

dan  Nurul Inayah Iskandar.
7
   

H.M. Iskandar mendalami ilmu agama sejak kecil di hutan, karena suasana 

revolusi masa itu sulit bagi anak-anak menuntut ilmu kecuali di hutan, sebab masa 

                                                 
4
Abd. Pirol, ‚Mengenang Profesor Doktor Haji Muhammad Iskandar‛, Palopo Pos, 28 

Nopember 2009.  

5
Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang 

artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar 

negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah 

Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan 

Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah al-Quran dan Hadis". Untuk Sul-Sel Gerakan DI/TII 

dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi 

Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakkar menuntut agar 

Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang 

disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara 

mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer.  

6
Abd. Pirol, ‚Mengenang Profesor Doktor Haji Muhammad Iskandar‛,  28 Nopember 2009. 

7
Sumber data tersebut berdasarkan Akte Nikah dan Daftar Riwayat Hidup Beliau.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Al_Quran
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesatuan_Gerilya_Sulawesi_Selatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesatuan_Gerilya_Sulawesi_Selatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kahar_Muzakkar
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tersebut masyarakat keluar masuk di hutan bersembunyi. Setelah itu,  Beliau  ke 

Makassar sekolah di SGA Negeri Makassar tamat tahun 1964, kemudian 

melanjutkan kuliah pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar pada 

program sarjana muda (BA) selesai tahun 1968,  dan  melanjutkan ke program S1 

pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar dalam bidang dakwah selesai 

tahun 1972. Dengan waktu yang cukup lama, kemudian Beliau baru melanjutkan 

pendidikan pada program S3 Pascasarjana IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dan selesai tahun 2001 dalam bidang dakwah.
8
  

Semasa H.M. Iskandar mahasiswa, organisasi skstra Beliau adalah 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Namun, Beliau tidak ekstrim 

organisasi sebagaimana temannya yang lain. Dalam berorganisasi Beliau 

berpandangan  bahwa oragisasi itu hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, 

sedangkan alat tersebut dapat menjadi pemersatu dan pemecah belah umat.
9
  

Pandangan tersebut, mengandung makna bahwa organisasi itu penting, namun perlu 

menghindari sikap ekstrim dalam berorganisasi, sebab sikap ekstrim dapat membuat 

jarak dengan orang lain. Dari pemikiran tersebut, sehingga sukar diketahui 

organisasi Beliau yang sebenarnya, apakah PMII, HMI, atau IMM. Tetapi. yang jelas 

dalam organisasi Beliau bersikap toleran, dan sikap tersebut menjadikan dekat 

dengan berbagai organisasi ekstra dalam hidupnya.  

H.M. Iskandar dalam pengamalan syariat Islam di masyarakat secara pribadi 

lebih cenderung mengikuti paham Mumammadiyah. Hal tersebut, dipahami dalam 

sikap Beliau yang menghindari makan dan minum di rumah orang yang meninggal. 

                                                 
8
Sumber data tersebut berdasarkan Ijazah dan biodata Beliau yang pernah ditulis semasa 

hidupnya.  

9
Abd. Muin Razmal (67 tahun), Mubalig, Wawancara, Palopo, 20 Februari 2015. 



 

92 

Pemikirannya, untuk mengurangi beban keluarga yang sedang mendapat musibah  

mengenai tradisi masyarakat tentang makan dan minum di rumah orang meninggal, 

Beliau membebankan komsumsinya kepada majelis taklim.
10

 Konsep tersebut, 

bertujuan untuk menghindari berbagai pandangan masyarakat bahwa makan dan 

minum di rumah orang meninggal sama dengan membebani  keluarga yang 

mendapat musibah yang seharusnya dibantu.  Dengan demikian, cara yang 

dipraktikkan Beliau dapat mengurangi beban keluarga yang meninggal, sebab 

konsumsinya disiapkan oleh majelis taklim yang datang melayat bukan lagi menjadi 

beban keluarga yang mendapat musibah. 

 Sistem pembinaan yang dipraktikan oleh H.M. Iskandar dalam rumah tangga 

adalah mendidik putra-putrinya melalu lembaga pendidikan pesantren. Dalam hal 

tersebut, semua anaknya dimasukkan di pesantren sampai pada tingkat SMA. Dilihat 

dari sudut dakwah berarti Beliau telah mempraktikkan dakwah bil H{al terhadap 

masyarakat. Sistem pembinaan dan pendidikan yang Beliau terapkan pada putra-

putrinya menarik untuk disimak dan dijadikan renungan dalam pembinaan generasi. 

Sebab, pada usia tersebut pendidikan agama perlu bagi anak sebagai bekal  dalam 

menghadapi kehidupannya dan itu sangat menentukan sikap seorang anak. Adapun 

untuk pendidikan tingkat perguruan tinggi Beliau menyerahkan kepada putra-

putrinya memilih perguruan tinggi yang diminatinya. Dari keempat anak Beliau 

semuanya masuk pada perguruan tinggi umum yaitu: Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, 

M. Kes., Dr. dr. M. Harun Iskandar, SpP, SpPD, K-P., Dr. Ahmad Syarief Iskandar, 

SE., MM., dan Nurul Inayah Iskandar, S.Si., Apt., keempat putra-putrinya sekarang 

telah berstatus sebagai PNS/ASN. 

                                                 

10
Abdul Pirol (46 tahun), Rektor IAIN Palopo Periode 2014-2018, Wawancara, Palopo, 14 

Februari  2015.  
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Keluarga H.M. Iskandar pernah mengikuti lomba keluarga sakinah tingkat 

provinsi dan tingkat nasional pada tanggal 12 Agustus 2005, dan terpilih sebagai 

keluarga sakinah teladan I tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari Departemen 

Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk tingkat nasional pasangan 

suami istri H.M.Iskandan dan Hurriyah Said mengikuti acara pemilihan keluarga 

sakinah teladan tingkat nasional tahun 2005 yang diselenggarakan pada tanggal 14 

sampai dengan 17 Agustus 2005 juga  terpilih  dan  ditetapkan  sebagai  keluarga 

sakinah teladan tingkat nasional.
11

   

 Terpilihnya keluarga H.M. Iskandar sebagai keluarga sakinah bukan hanya 

karena Beliau suskses dalam membina keluarganya, tetapi kesuksesannya juga dalam 

meletakkan nilai-nilai kebenaran ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin di 

tengah-tengah masyarakat. Mengamati realitas dalam pembinaan  rumah tanggnya 

tampak  dari keempat anak Beliau menggembirakan, anak-anaknya memiliki sifat 

santun kepada semua orang tanpa melihat latar belakangnya, sifat seperti itu sulit 

ditemukan pada  anak-anak pejabat.  Hal tersebut, menunjukkan bahwa H.M. 

Iskandar adalah sosok kepala rumah tangga yang sukses membina putra-putrinya 

dalam rumah tangga.  

 H.M. Iskandar sebagai manusia biasa selama hidupnya, tentu punya sisi baik 

dan sisi buruk, tetapi tulisan ini hanya ingin mengungkap sisi baiknya. Dari usianya 

menjelang 70 tahun, sekitar 40 tahun telah diabadikannya untuk kepentingan umat 

dan masyarakat Tana Luwu. Pengabdiannya tidak hanya pada profesinya sebagai 

dosen dengan ribuan mahasiswa, tetapi juga pada peran politik, sosial-keagamaan. 

                                                 

11
Piagam Penghargaan keluarga sakinah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat 

Nasional tahun 2005.  
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Bahkan  sebagai mubalig sekaligus pemikir dan pembaharu. Karena itu, meskipun 

Beliau sejak hidupnya tidak pernah mengharap untuk diberi apresiasi, tetapi sebagai 

manusia yang mengerti pentingnya menghargai jasa pengabdian seseorang tidak ada 

salahnya diberi apresiasi sebagai wujud terima kasih dan penghargaan terhadapnya. 

Ini dimaksudkan untuk mengenang tapak-tapak kesejarahan masyarakat sendiri, 

seperti ungkapan, ‚Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa para 

pejuangnya‛.
12

 

 Sosok H.M. Iskandar dalam melaksanakan tugasnya sebagai PNS memiliki 

semangat dan etos kerja yang tinggi. Sebagai seorang penentu kebijakan, beberapa 

prinsip yang Beliau ungkapkan. Pertama,  pemimpin itu adalah pelayan masyarakat, 

bukan untuk dilayani. Kedua, pemimpin harus terbuka dan bersedia untuk dikritik. 

Ketiga, pemimpin tidak boleh membeda-bedakan bawahannya. Keempat, pemimpin 

harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kelima, pemimpin harus berani 

mengambil kebijakan dan bersedia menanggung segala resiko yang terjadi atas 

kebijakan yang diputuskan. Keenam, pemimpin sewaktu-waktu harus turun 

mengontrol dan mengevaluasi kinerja  bawahan. Ketujuh, pemimpin harus selalu 

memberikan motivasi dan dorongan kerja bagi bawahan.   

2. Pendidikan H.M. Iskandar 

Secara gamblang pendidikan yang pernah ditempuh oleh H.M. Iskandar 

semasa hidupnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pendidikan formal dan 

nonformal  yang meliputi:  

                                                 
12

Abd. Pirol, ‚Mengenang Profesor Doktor Haji Muhammad Iskandar‛, Palopo Pos, 28 

Nopember 2009. 
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a. Pendidikan formal: 

1) Sekolah Rakyat (SR) 1954; 

2) SMP Islam Ulusalu 1959; 

3) SGA Negeri Makassar 1964; 

4) Sarjana Muda (BA) Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar 1968; 

5) Sarjana Lengkap (S1) Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar 1972; 

6) S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. 

b. Pendidikan nonformal (tambahan): 

1) Penataran Pembina Tk. I Provinsi Dati I Sulawesi Selatan, 1979; 

2) Program Bottom Up Planning Kabupaten Luwu, 1983; 

3) Penataran  Bahasa  Inggris Angk. IV Program  Post  Elementary pada IAIN  

Alauddin Makassar, 1983; 

4) Penataran Pengawasan Melekat Bagi Pejabat Eselon I di Jakarta, 1988; 

5) Penataran Calon Penatar P4 TK. Nasional/Manggala di Bogor, 1995. 

3. Pekerjaan H.M. Iskandar  

a. Guru SD Negeri Makassar, 1964-1968; 

b. Asisten Dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar, 1969-1970; 

c. Pembantu Dekan  III Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo, 1970-

1973; 

d. Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo, 1973-1987; 
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e. Anggota DPRD Tk. II Luwu, 1977-1982; 

f. Anggota DPRD Tk. II Luwu, 1982-1987; 

g. Anggota DPRD Tk. II Luwu (berhenti atas permintaan sendiri), 1987-1988; 

h. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo, 1987-1997; 

i.  Dosen Luar Biasa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2001-2009; 

j.  Dosen Fakultas Ushuluddin/STAIN Palopo, 1997-2009; 

k. Rektor Universitas Andi Djemma Palopo, 2005-2009. 

4. Pengalaman H.M. Iskandar dalam organisasi  

a. Ketua I DPC GUPPI Kabupaten Luwu, 1973-1979; 

b. Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Luwu, 1974-1998; 

c. Sekretaris Umum DPD II Golkar Kabupaten Luwu, 1976-1983; 

d. Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Luwu, 1983-1988; 

e. Wakil Ketua Dewan Pembina DPD II Golkar Kabupaten Luwu, 1990-1999; 

f. Ketua Persamil (Persatuan Mubalig Indonesia Luwu) Kabupaten Luwu, 1972-

2004; 

g. Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Orsat Kabupaten Luwu, 

1995- 2006; 

h. Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Luwu, 2001-2004; 

i. Ketua FKAUB (Forum Komunikasi Antara Umat Beragama) Kabupaten Luwu, 

2001- 2009; 

j. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu, 2002-2009; 
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k. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Luwu, 2005-2009.   

5. Penghargaan yang pernah diperoleh H.M. Iskandar 

a. Penghargaan atas pengabdian selama 11 tahun dari Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 1980; 

b. Penghargaan dari Dewan Pimpinan Daerah Musyawarah Kekeluargaan Gotong 

Royong (MKGR) Golkar Sul-Sel, 1985; 

c. Penghargaan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, 1987; 

d. Penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, 1988; 

e. Penghargaan Pengurus Besar PGRI, 1994; 

f. Penghargaan dari Walikota Administratif Palopo atas peran serta dalam 

mendukung Program Palopo Beriman, 1995; 

g. Penghargaan Gubernur KDH Provinsi Sulawesi Selatan, 1996; 

h. Penghargaan Satya Lencana Pengabdian 30 Tahun dari Presiden Republik 

Indonesia, 2002.
13

 

 

B. Perjuangan H.M. Iskandar 

 Menelusuri sejarah perjalanan karir  H.M. Iskandar sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), Beliau diangkat pertama oleh pemerintah sebagai guru Sekolah Dasar  

Negeri Makassar pada tahun 1964. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, 

Beliau hanya  kurang lebih empat tahun lamanya, terhitung sejak tahun 1964 sampai 

                                                 
13

M.Iskandar, ‚Menggagas Tipologi Dakwah: Menyikapi Perubahan Sosial di Era          

Globalisasi‛ (Orasi Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Dakwah disajikan dalam Rapat Senat 

Terbuka Luar Biasa STAIN Palopo, 6 Januari 2004), h. 46.  
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dengan tahun 1968. Kemudian, pada tahun 1969 Beliau menjadi asisten dosen pada 

Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar selama kurang lebih 1 tahun (1969-

1970). Setelah itu, pada tahun 1970 Beliau diangkat menjadi pembantu Dekan III 

Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo kurang lebih 3 tahun (1970-

1973). Selanjutnya pada tahun 1973 Beliau diangkat menjadi wakil Dekan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo kurang lebih 14 tahun (1973-1987). Kemudian, 

pada tahun 1987 Beliau diangkat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin 

di Palopo kurang lebih 10 tahun (1987-1997).
14

 Pada tahun 2005 H.M. Iskandar 

diangkat menjadi Rektor Universitas Andi Djemma Palopo periode 2005-2009.

 Bagi setiap orang harus menyadari bahwa hidup tanpa etos kerja, tidak 

mungkin akan memeroleh sesuatu yang diimpikan dan dicita-citakan dalam hidup 

ini. Karena itu, keberhasilan H.M. Iskandar dalam meniti karirnya, tidak dapat 

dipisahkan dari upaya kerja keras dan kesungguhan yang Beliau miliki semasa 

hidupnya. Mustahil H.M. Iskandar dari jabatan guru SD dapat menjadi Dekan hingga 

Rektor  kalau bukan karena Beliau memiliki etos kerja yang memadai dan modal 

kemampuan yang terkait dengan tugas yang dapat mengantar ke jabatan tersebut.  

 Kesuksesan H.M. Iskandar dalam meniti karir dari guru SD ke dekan hingga 

menjadi Rektor. Hal tersebut dapat menjadi pelajaran bahwa siapa saja dapat  sukses 

dan kesuksesan dapat terjadi di luar dugaan manusia. Dan itulah yang dialami oleh 

H.M. Iskandar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, anak seorang petani 

dan yatim  yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh siapa pun akan menjadi 

dekan dan rektor di kemudian hari.    

                                                 
14

M.Iskandar, ‚Menggagas Tipologi Dakwah: Menyikapi Perubahan Sosial di Era          

Globalisasi‛ , h. 45.  
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 Hamdan Juhannis berkata ‚gantungkanlah impian anda setinggi dari 

imajinasi anda, karena aku sendiri sudah menjadi yatim jauh sebelum aku 

memimpikan tentang sebuah cita-cita‛. Bermimpilah setingginya apakah Anda dari 

keluarga berpendidikan  atau dari buta huruf, karena mimpi untuk menjadi terdidik 

bukan terbentuk dari hubungan darah, tetapi dari sebuah opsesi perubahan. Saya  

tumbuh dan besar dari ibu yang buta huruf, tetapi ibuku tidak buta tentang makna 

pendidikan, karena  ibuku  sadar  tentang  hakikat pendidikan yang tujuannya adalah 

berubah dan membuat manusia tidak takut dengan perubahan.
15

 

 Kesusksesan dan keberhasilan seseorang dalam menempuh hidup tidak 

selamanya harus diukur dengan harta benda. Banyak anak orang tuanya kaya, tetapi 

anaknya tidak juga sukses dan berhasil dalam menempuh hidupnya. Andaikata harta 

benda dan kekayaan yang menjadi ukuran kesusksesan dan keberhasilan seseorang, 

sulit bagi H.M. Iskandar menjadi orang suskses, karena sejak kecil sudah yatim dan 

orang tuanya seorang petani kecil yang tinggal di kampung yang hanya dapat 

ditempuh pejalan kaki masa itu.  Sebaliknya, banyak anak orang tuanya tinggal di 

kota dari segi materi mampu, tetapi tidak sukses dalam hidupnya, karena anak 

tersebut tidak memiliki modal kesungguhan, ketekunan, kesabaran dan etos kerja 

yang memadai. Padahal, untuk mengubah nasib dalam hidup ini, kuncinya adalah 

kerja keras, ketekunan, kesabaran dan memiliki etos kerja yang tinggi.           

 Hamdan Juhannis mengomentari tentang takdir bahwa takdir adalah 

ketentuan Tuhan yang tidak pernah manusia tahu wujudnya akan seperti apa dan itu 

yang manusia harus yakini. Namun di balik ketentuan itu, Tuhan memberikan 

                                                 
15

Hamdan Juhannis, Melawan Takdir, (Cet. IV; Makassar: Alauddin University Press, 2013), 

h. 329-330. 
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fasilitas  berupa ikhtiar dan upaya untuk melakukan perubahan.
16

 Tuhan telah 

memberi jaminan dalam kitab suci yang bermakna bahwa ‚Dia tidak akan mengubah 

nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya sendiri‛ begitulah diungkap 

dalam al-Qur’an surah al-Ra’d/13:11.  Jadi, takdir adalah ketentuan Tuhan yang 

akan diketahui setelah terjadi. 

 H.M. Iskandar dari kecilnya menempuh hidup dengan penuh penderitaan, 

sejak kecilnya sudah harus berusaha sendiri mencari nafkah memenuhi kebutuhan 

hidupnya bersama ibu dan saudaranya yang lain. Ayahnya telah wafat ketika H.M. 

Iskandar baru berumur kurang lebih empat tahun,  dan sejak itu menjadi tulang 

punggung keluarga. H.M. Iskandar berasal dari keluarga yang kurang mampu atau 

petani kecil yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang bernama Ulusalu, 

hanya dapat ditempuh dengan pejalan kaki pada masa itu.  Meskipun Beliau anak 

seorang petani yang penuh penderitaan masa itu, tetapi dalam dunia pendidikan 

Beliau mampu bersaing dengan anak-anak  yang tinggal di kota-kota besar pada 

masanya. Keberhasilannya telah terbukti dapat diangkat menjadi guru SD (PNS), 

bahkan jabatan terakhir  adalah Dekan pada Fakultas Usuhuluddin IAIN Alauddin di 

Palopo (1987-1997) dan sebagai Rektor Universitas Andi Jemma Palopo (2005-

2009).  Keberhasilan H.M. Iskandar  sebagai Dekan dan Rektor  menunjukkan bahwa 

anak petani tidak perlu merasa minder dan berkecil hati untuk dapat maju dan 

bersaing dengan anak-anak orang kaya dan mampu.     

 Setiap orang cita-cata itu penting, meskipun tidak semua cita-cita dapat 

menjadi sebuah kenyataan. Banyak orang bercita-cita untuk menjadi orang yang 

sukses. Namun, yang terjadi pada dirinya adalah kegagalan. Ada sebagian orang 

                                                 
16

Hamdan Juhannis, Melawan Takdir, h. 332.  
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tidak pernah memiliki cita-cita dalam hidupnya untuk menjadi orang sukses, tetapi 

justru sukses dan berhasil dalam menelusuri hidupnya. Hemat penulis, jangan karena 

gagal dalam cita-cita lalu berhenti untuk bercita-cita,. Tetapi yang jelas, jangan 

pernah lupa untuk bercita-cita dalam menghadapi hidup ini, sebab cita-cita itu 

sangat penting. Cita-cita dapat menjadi pendorong dalam menelusuri kehidupan 

guna menggapai apa yang telah dicita-citakan.  

 Karir H.M. Iskandar bukan hanya tampak dalam bidang akademik dengan 

jabatan puncak sebagai Guru Besar, tetapi juga berkarir di berbagai bidang misalnya: 

di politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu.  Peran H.M. Iskandar sebagai 

anggota DPRD dari Golkar cukup menentukan eskalasi perpolitikan di daerah, baik 

pada jalannya sidang-sidang di legislatif maupun pada tataran pemerintahan secara 

umum. Jabatan sebagai Sekretaris Umum Golkar, Wakil Ketua Golkar, dan hingga 

menjadi salah seorang Dewan Pembina Golkar sekian lama membuktikannya. 

Kedekatan dengan sejumlah Bupati Luwu, mulai dari Abdullah Suara, A.M. Dappi, 

M.D. Djampu, H. Yunus Bandu, hingga Kamrul Kasim menjadi akses baginya untuk 

memberikan saran-saran berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Terwujudnya 

Palopo sebagai kota otonom tidak terlepas dari jasanya, baik sebagai koordinator 

yang ditunjuk oleh Bupati Luwu Kamrul Kasim, maupun sebagai salah seorang 

pengurus teras Forum Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu.
17

  

Perjalanan karir H.M. Iskandar
18

 sebagai guru Sekolah Dasar selama kurang 

lebih empat tahun Beliau beralih menjadi dosen. Jabatan sebagai dosen sekitar 

kurang lebih tiga puluh empat tahun, dan pada saat itu Beliau menyempatkan diri 

                                                 
17

M.Iskandar,  Ketua Umum Komite Pembentukan Propinsi Luwu Raya Kabupaten Luwu.  

18
M.Iskandar, ‚Menggagas Tipologi Dakwah: Menyikapi Perubahan Sosial di Era 

Globalisasi‛, h. 45. 
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untuk melanjutkan pendidikan pada program doktor (S3). Selanjutnya, memeroleh 

gelar Profesor dan Guru Besar tanggal 1 September 2002.  Beliau telah dikukuhkan 

sebagai Guru Besar ilmu dakwah  pada tanggal 06 Januari 2004 di depan rapat Senat 

terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Dalam 

pengukuhannya sebagai Guru Besar ilmu dakwah, Beliau menyajikan Orasi dengan 

judul ‚Menggagas Tipologi Dakwah: Menyikapi Perubahan Sosial di Era 

Globalisasi‛
19

.  

H.M. Iskandar dengan jabatan puncak sebagai Profesor dan Guru Besar  ilmu 

dakwah di STAIN Palopo baru kurang lebih 7 tahun  Beliau wafat. H.M. Iskandar 

adalah pakar dakwah pertama di Tana Luwu yang meraih gelar Profesor dan Guru 

Besar ilmu dakwah. Semasa hidupnya tidak hanya dikenal sebagai pakar dakwah di 

Tana Luwu, tetapi juga dikenal di dunia pendidikan, dan di dunia perpolitikan.  

Menelusuri tentang kepemimpinan H.M. Iskandar, H. Bulu’ menilai Beliau 

sebagai pemimpin yang bijaksana terhadap bawahan, dekat dengan semua kalangan 

dan tokoh-tokoh agama, tawadhu, dan sangat mengutamakan sikap ilmiah, 

berakhlakul karimah, ia penuh dengan semangat kekeluargaan,  tanpa pilih kasih,  

pemikir, pendidik, dan dai. Beliau memberikan perhatian terhadap pengembangan 

dakwah Islam, aktif memberi bimbingan serta pembinaan terhadap masyarakat. Ia 

adalah  tokoh  dakwah yang disegani dan dikagumi oleh berbagai pihak. Sebagai 

intelektual ia bersikap tegas, bijaksana, disiplin, dan konsisten dalam  sikap ilmiah.
20

 

                                                 
19

M.Iskandar, Menggagas Tipologi Dakwah: Menyikapi Perubahan Sosial di Era 

Globalisasi‛, h. 1.  

20
Bulu K. Dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pernah menjabat  

Pembantu Dekan III pada tahun 1987-1997, wawancara, Palopo,  07 Februari  2015.  
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Sejak IAIN Alauddin  Makassar  mendirikan cabang di Palopo tahun 1968, 

H.M. Iskandar menjadi dosen dalam mata kuliah ilmu dakwah. Tahun 1973-1987, 

Beliau menjadi Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo, selama 

menjadi wakil dekan, Beliau memperlihatkan prestasi kerja yang baik. 

Kepemimpinannya sangat berpengaruh dalam memberikan keteladanan dan 

tuntunan.
21

 

Abdul Pirol mengungkapkan bahwa terbentuknya organisasi Persatuan 

Mubalig Islam Luwu (Persamil), tidak lepas dari ide dan gagasan H.M. Iskandar. 

Melalui Persamil Beliau memberikan bimbingan dan penyegaran bagi juru dakwah 

dalam mengomunikasikan pesan agama pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan dakwah 

yang dilaksanakan melalui Persamil, yaitu kegiatan ceramah Ramadan, khotbah 

Jumat, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.
22

 

 Terbentuknya Persamil di Kabupaten Luwu yang digagas oleh H.M. Iskandar 

menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat Luwu pada umumnya dan umat Islam 

khusunya sangat besar. Karena itu, kehadiran Persamil membawa rahmat bagi 

masyarakat Luwu secara keseluruhan (Islam dan non-Islam). Sebab, dengan melalui 

Persamil pesan agama dan pembangunan dapat disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada masyarakat Luwu dan  sampai sekarang manfaat Persammil masih dirasakan 

oleh masyarakat Luwu.  
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Bulu K. Dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pernah menjabat 

Pembantu Dekan III pada tahun 1987-1997, wawancara, Palopo, 07 Februari 2015. 

22
Abdul Pirol Rektor IAIN Palopo, pernah menjabat Pembantu Ketua III  STAIN  Palopo, 

anggota PERSAMIL Kabupaten Luwu dan IMKOT Kota Palopo,wawancara, Palopo, 02  Februari  

2015.   
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C. Karya Intelektual H.M. Iskandar 

 Setelah peneliti melakukan penelusuran tentang karya H.M. Iskandar, maka 

ditemukan karyanya dalam bentuk: buku, penelitian, jurnal, orasi, dan makalah 

ilmiah. Mengenai jenis-jenis karyanya tersebut dikemukakan pada pembahasan di 

bawah ini. 

   1. Buku 

 Karya  H.M. Iskandar  yang  diterbitkan  dalam  bentuk buku  sebanyak  tiga  

buah, yaitu:  

a. Pemikiran Hamka tentang Dakwah, yang diterbitkan oleh LP3M IAIN Alauddin 

Makassar, 2001 dengan ketebalan kurang lebih 400 halaman. Buku tersebut, 

merupakan pengembangan dari disertasi Beliau pada program Pascasarjana IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka memeroleh gelar doktor dalam bidang 

dakwah. Masalah yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu: 

1) Petunjuk al-Quran tentang prinsip-prinsip dakwah 

2) Rasulullah sebagai pelaksana dakwah 

3) Perkembangan dakwah di Indonesia 

4) Sejarah hidup Hamka 

5) Corak pemikiran Hamka 

6) Karya-karya Hamka 

7) Pengertian dan tujuan dakwah menurut Hamka 

8) Pemikran Hamka tentang unsur-unsur dakwah 

9) Organisasi dakwah menurut Hamka 
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10) Orientasi pemikiran Hamka sebagai suatu Tipologi dakwah.
23

  

  Dari beberapa uraian dalam buku tersebut H.M. Iskandar menyimpulkan 

pemikiran Hamka tentang dakwah sebagai berikut: Hamka adalah seorang 

pembaharu di bidang dakwah. Menurut Hamka dakwah tidak hanya tabligh, tetapi 

segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengajak dan memengaruhi orang lain 

ke jalan Allah, baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan. Tujuan dakwah 

menurut Hamka adalah menyeru manusia untuk mengabdi kepada Allah. 

Melaksanakan dakwah menurut Hamka adalah wajib ‘ain bagi seluruh orang Islam, 

namun Hamka tetatap mengakui mesti ada orang-orang tertentu yang punya profesi  

dan memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjadi inti pelaksanaan dakwah. Materi 

dakwah menurt  Hamka adalah ajaran Islam secara keseluruhan yang tertuang di 

dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul Allah saw. Corak pemikiran Hamka tergolong 

modernis, dan pemikiran keagamaannya sebagai muatan dakwah juga bercorak 

modern. Metode dakwah yang dikembangkan Hamka dipahami dari petunjuk al-

Qur’an yang meliputi metode: Komparatif, dialog, pengutaraan qissah, al-H{ikmah, 

al-Maw’idzah dan al-Mujadalah. Dari metode ini dipahami bahwa dakwah Hamka 

bersifat: sejuk, rasional, toleran, tidak  konfrontatif dan tidak emosional. Hamka  

menyampaikan pesan dakwah melalui media lisan dan tulisan. Objek atau sasaran 

dakwah menurut Hamka meliputi dua golongan, yaitu: golongan yang sudah muslim 

dan yang belum muslim.
24

  

  H.M.Iskandar berpandangan bahwa dalam pelaksanaan dakwah media massa 

yang digunakan selama ini sudah tertinggal bila dibandingkan dengan kemajuan 

                                                 
23

M.Iskandar, Pemikran Hamka Tentang Dakwah, (Cet.I;  Makassar: Pusat Penelitian Islam 

dan Masyarakat (PPIM),  2001), h. vii-viii.  

24
M.Iskandar, Pemikran Hamka Tentang Dakwah,  h.  362-370.  
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yang dicapai oleh iptek. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kesadaran umat Islam, 

demi Islam, untuk menciptakan dakwah bersama, yang didukung secara bersama, 

dalam mencapai cita-cita dan tujuan dakwah.
25

 

 b. Ilmu Dakwah  diterbitkan oleh LPK STAIN Palopo, 2008 dengan ketebalan 

kurang lebih 176 halaman. Buku tersebut disusun dalam rangka mengakomodir 

kepentingan mahasiswa STAIN Palopo dalam mata kuliah Dakwah. Hal-hal yang 

diuraikan di dalamnya meliputi:  

1) Pengertian Dakwah 

2) Fungsi dakwah 

3) Tujuan Dakwah 

4) Kedudukan Dakwah dalam Agama 

5) Dasar Hukum Dakwah 

6) Penerima Dakwah 

7) Materi Dakwah 

8) Pelaksana dakwah 

9) Media Dakwah 

10) Etika dakwah 

11) Metode dakwah dan pengembangannya 

12) Dakwah dan Perubahan Sosial 

13) Dakwah dan Pembaruan 

14) Pelaksanaan dakwah 

15) Oranisasi Dakwah 

16) Dana dakwah 

                                                 
25

M.Iskandar, Pemikran Hamka Tentang Dakwah, h. 360-361.  
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17) Gagasan dakwah 

18) Planning dan Evaluasi dakwah 

19) Tahap-tahap pelaksanaan dakwah
26

 

c. Hamka dan Pemikiran Keagamaannya, diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan 

Kampus  (LPK)  STAIN  Palopo,  2009,  dengan  ketebalan  153  halaman.  Karya ini  

membahas tiga hal pokok, yaitu: 

1) Sejarah hidup Hamka, meliputi: Masa kecil Hamka, Hamka di Masa remaja, 

Memasuki masa Dewasa. 

2) Corak Pemikiran Hamka, membahas dua hal, yaitu: Sebagai Ulama, dan 

Modernis Islam. 

3) Karya-karya Hamka, meliputi: a. Pimpinan redaksi majalah mingguan 

Pedoman Masyarakat. b. Karangan bidang keagamaan Islam. c. Hamka dan 

Tasawuf Modern. d. Tafsir al-Azhar sebagai karya monumental Hamka.
27

  

2. Jurnal Ilmiah 

 Tulisan H.M. Iskandar dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditemukan peneliti 

sebanyak tiga buah dengan judul sebagai berikut:  

a. Muhammad Arkoun dan Islamologi Terapan, Ulu al-Bab STAIN Palopo, 2000. 

b. Tipologi Pemikiran Dakwah yang Berorientasi Politik dan Implikasinya terhadap 

Perkembangan Islam, Ulu al-Bab STAIN Palopo, 2001. 

c. Reformasi Dakwah menuju Masyarakat Madani, STAIN Cirebon, 2003. 

   3. Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan H.M. Iskandar, yang ditemukan oleh peneliti  

sebanyak tiga buah, yaitu: 

                                                 
26

M.Iskandar, Ilmu Dakwah, (Cet.I; Palopo: LPK STAIN, 2008), h. Vii-viii.  

27
M. Iskandar, Hamka dan Pemikiran Keagamaannya, (Cet. I; Palopo: Lembaga Penerbitan 

Kampus (LPK) STAIN Palopo, 2009), h. iv.  
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a. Fungsi Masjid dalam Penyiaran Islam (Risalah Ilmiah), 1968. 

b. Peranan Dakwah dalam Pembinaan Masyarakat Islam di Kabupaten Luwu 

(Skripsi), 1972. 

c. Dakwah dalam Perspektif Qur’aniy Suatu Analisis Menurut Tafsir al-Azhar, 

1995.  Penelitian tersebut membahas tentang 1) Dakwah dan Kedudukannya dalam 

Islam yang meliputi: a) Pengertian Dakwah, b) Kedudukan  Dakwah   dalam  Islam, 

c) Fungsi Dakwah, dan d) Tujuan Dakwah. 2) Unsur-unsur Dakwah dalam al-Qur’an, 

meliputi: a) Fungsi dan Peranan Alqur’an, b) Isi/kandungan al-Qur’an, c) Petunjuk 

al-Qur’an tentang  Dakwah. 3) Dakwah Menurut Analisa Tafsir al-Azhar, mengung-

kap:  a) Mengenal Buya Hamka dan  Aktivitasnya sebagai Dai, (1) Sejarah Lahir dan 

Ketokohannya, (2) Relevansi Pokok Pikirannya dengan Dakwah, (3) Sarana-sarana 

yang digunakan, (4) Aktivitas  Hamka  dalam Berbagai Dimensi. b) Dakwah 

Menurut Tafsir al-Azhar: (1) Pengertian dan tujuan dakwah, (2) Kewajiban 

berdakwah, (3) Mad’u/penerima dakwah, (4) Materi   dakwah,  dan (5) Metode 

dakwah.
28

  

 Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa: (a) Dakwah itu rohnya Islam, 

sebab maju mundurnya Islam terletak pada dakwah. (b) Al-Qur’an adalah sumber 

pokok ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia untuk hidup dan 

kehidupannya. (c) Dakwah di dalam al-Qur’an  hampir seluruhnya bersifat   global   

dan   umum   sehingga   memerlukan   pemahaman. (d) Hamka adalah seorang ulama, 

sastrawan, wartawan, penulis, politisi dan lain-lain. (e) Dakwah menurut Hamka 

adalah: ajakan kepada kebaikan (al-khair) dua aspek sekaligus, yaitu: amar ma’ruf 

                                                 

28
M.Iskandar, ‚Dakwah dalam Perspektif Qur’aniy Suatu Analisis Menurut Tafsir al-Azhar‛ 

Penelitian (Palopo: Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin, 1995), h. iv. 
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nahyi munkar. Dari segi jenisnya dakwah Hamka membagi dua yaitu: wajib ‘ain dan 

wajib kifayah. Sifat utama seorang dai  antara  ucapan  dan  perbuatan harus sama. 

(f) Sasaran dakwah menurut Hamka adalah: Islam dan non Islam. (g) Materi dakwah 

adalah mencakup seluruh aspek kehidupan mansuia. (h) Metode dakwah Hamka, 

yaitu: disesuaikan dengan penerima dakwah, dimulai dari diri sendiri, keluarga baik 

dalam ucapan maupun perbuatan. (i) Dakwah dalam bentuk mujadalah dilakukan 

dengan cara rasional  dan tidak emosional, tidak  konfrontatif dan tidak emosional.
29

  

4. Makalah  

  Tulisan H.M. Iskandar dalam bentuk makalah yang ditemukan oleh peneliti 

sebanyak tiga puluh buah judul, yaitu:  

1) Prospek dan Permasalahan Dakwah dan Kaitannya dengan Kesadaran 

Membayar  Pajak  dan  Zakat  di Kabupaten Luwu.  Tulisan ini membahas tentang: 

a) Beberapa Tinjauan Tentang Dakwah: (1) Pengertian Dakwah, (2) Fungasi 

Dakwah, (3) Pelaksanaan dakwah/dai, (4) materi/bahan dakwah. b) Berbagai 

Permasalahan  umat  Islam, c) Prospek  Dakwah di Kabupaten Luwu: (1) Pelaksa-

naan dakwah di Kabupaten Luwu, (2) Usaha-usaha yang perlu dilakukan.
30

 

 Beberapa uraian yang dikemukakan dalam makalah tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Penduduk di kabupaten Luwu yang beragama Islam 

77,33%, tetapi dari segi kualitas pada umumnya masih sangat memprihatinkan, 

karena itu harus segera ditangani secara serius. Karena itu, sejak dini tokoh-

                                                 
29

M.Iskandar,  ‚Dakwah dalam Perspektif Qur’aniy Suatu Analisis Menurut Tafsir al-Azhar‛ 

Penelitian,  h. 155-158.  

30
M.Iskandar, ‚Prospek dan Permasalahan Dakwah dan Kaitannya dengan Kesadaran 

Membayar Pajak dan Zakat di Kabupaten Luwu‛ (Makalah disajikan pada forum diskusi ilmiah antar 

dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo, 04 Mei 1990), h. ii. 
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tokoh/pakar/ulama dan semua pihak yang memunyai kesanggupan agar mulai 

berbenah diri secara interen, khususnya di bidang dakwah. Berbagai aspek  perlu 

dilakukan untuk memotivasi masyarakat dan umat Islam menuju masyarakat dan 

umat Islam Indonesia modern atau masyarakat Indonesia modern yang islami.
31

  

2) Dakwah, Relevansi dan Peranannya dalam Pembangunan. Makalah tersebut 

membahas tentang:  a) Memahami  Beberapa  Segi  Tentang  Dakwah:  (1) Pengerti-

an dakwah, (2) Ruang lingkup dakwah, (3) Tujuan dakwah, (4) Pelaksana dakwah. b) 

Dakwah dan Pembangunan Nasional: (1) Dakwah dan relevansinya dengan 

pembangunan nasional, (2) Peranan dakwah dalam menyukseskan pembangunan 

nasional.
32

   

 Dari bahasan yang dikemukan tersebut, dapat disimpulkan berikut: Dakwah 

dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan. Menyukseskan pembangunan 

nasional berarti menyukseskan pembangunan agama dan sebaliknya. Pemahaman 

seperti ini sangat penting untuk mengantar masyarakat  kita menjadi masyarakat 

yang utuh rohani dan jasmaninya, utuh dunia dan akhiratnya, dan utuh agama dan 

kebudayaannya.
33

   

3) Kedudukan Dakwah dalam Pembinaan Generasi Muda. Makalah ini membahas 

tentang : a) Dakwah dan Islam. (1) Pengertian dawah, (2) Kedudukan dakwah dalam 

Islam, (3) Efektivitas dakwah.  b) Kebutuhan manusia terhadap dakwah. c) Peran 

dakwah  dalam  pembinaan generasi muda:   (1) Mengenal   tentang generasi   muda, 

                                                 
31

M.Iskandar, ‚Prospek dan Permasalahan Dakwah dan Kaitannya dengan Kedasaran 

Membayar Pajak dan Zakat di Kabupaten Luwu‛, h. 21. 

32
M.Iskandar, ‚Dakwah, Relevansi dan Peranannya dalam Pembangunan‛ (Makalah disajikan  

pada  forum  diskusi  ilmiah  antar  dosen   Fakultas  Ushuluddin   IAIN  Alauddin  Palopo, 18 

Agustus 1990), h. ii.  

33
M.Iskandar,  ‚Dakwah, Relevansi dan Peranannya dalam Pembangunan‛ , h. 16.  



 

111 

(2) Tujuan pembinaan generasi muda di Indonesia, (3) Perlunya pembinaan generasi 

muda menurut Islam. d) Dakwah dan peranannya dalam membina   generasi  muda 

yang ideal: (1) Jalur keluarga,  (2) Jalur generasi  muda, (3) Jalur sekolah/prasekolah, 

(4) Jalur masyarakat.
34

     

  Dari pembahasan tentang Kedudukan Dakwah dalam Pembinaan Generasi 

Muda, H.M. Iskandar menyimpulkan sebagai berikut: a) Masa depan bangsa berada 

di tangan generasi muda yang sekarang, karena itu apabila keinginan kita agar masa 

depan bangsa Indonesia merupakan suatu tatanan hidup dan kehidupan yang islami, 

maka pembinaan generasi muda perlu ditangani secara islami sejak dini.  b) Bahwa 

bangsa Indonesia membangun dalam segala bidang termasuk pembinaan generasi 

muda berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN serta peraturan perundangan 

yang berlaku. Namun, disadari bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai 

golongan, agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya mem-

punyai keinginan dan konsepsi untuk mengisi pembangunan tersebut. Karena itu 

umat Islam pun sangat dituntut untuk menerapkan nilai-nilai yang islami dalam 

seluruh  sektor  pembangunan tersebut termasuk pembinaan generasi muda. c) Gene-

rasi muda yang diharapkan oleh Islam ialah generasi muda yang islami sekaligus 

memahami dirinya sebagai bangsa Indonesia dan mempunyai kemampuan dan 

keahlian. Namun hal tersebut hanya dapat dicapai apabila dakwah diintensipkan. 

Disinilah letak peranan dakwah dalam pembinaan generasi muda.
35

         

4) Pelaksanaan Dakwah bi al-Hal di Pedesaan.  Makalah tersebut telah membahas 

dua hal yang meliputi: a) Dakwah dan Sasarannya, b) Dakwah bil hal dan Pelaksana- 

                                                 
34

M.Iskandar, ‚Kedudukan Dakwah dalam Pembinaan Generasi Muda‛ Makalah, (Palopo: 

Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin, 1990), h. 3-24.  

35
M.Iskandar,  ‚Kedudukan Dakwah dalam Pembinaan Generasi Muda‛, Makalah, h. 26. 
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annya di Pedesaan.
36

 

 Pada makalah ini, H.M. Iskandar menyimpulkan bahwa:  a) Dakwah ialah 

semua aktivitas yang dilakukan dalam rangka merubah keadaan umat kepada 

keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu dakwah ada dua macam, yaitu: 

dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. b) Dakwah yang dikenal umat Islam selama ini 

lebih banyak pada dakwah bil lisan. Akibatnya, umat Islam belum memahami dan 

mengamalkan Islam sebagaimana mestinya. Bahkan dakwah yang dikenal pada 

umumnya hanyalah pidato dan khotbah. c) Untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengamalan ajaran dalam segala aspek hidup dan kehidupan, maka dakwah bil hal 

sangat perlu diintensipkan dengan tidak meninggalkan dakwah bil lisan. d) Dalam 

rangka pembangunan di pedesaan di mana masyarakat desa lebih banyak yang ingin 

mencontoh dan melihat secara langsung daripada mendengarkan secara verbal, maka 

dakwah bil hal sangat penting.
37

 

5) Etika Pelaksanaan Dakwah di Indonesia. Makalah  ini  menguraikan tentang: 

a) Kedudukan dakwah dalam Islam, b) Pola Penerapan Nilai Etika dalam 

Pelaksanaan Dakwah.
38

 Kesimpulan dari etika pelaksanaan dakwah di Indonesia, 

yaitu: a) Islam dan dakwah merupakan satu kebulatan yang tidak mungkin dapat 

dipisahkan walaupun pengertiannya berbeda. b) Islam diturunkan oleh Allah swt. 

kepada Rasulullah Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. 

Karena itu, dakwah harus ditujukan pula kepada seluruh umat manusia. c) Di 

Indonesia penyiaran agama memiliki tata aturan demi untuk menjaga terciptanya 

                                                 
36

M.Iskandar, ‚Pelaksanaan Dakwah Bilhal di Pedesaan‛ (Makalah disajikan pada forum 

diskusi ilmiah antar dosen  Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo, 25 Mei 1990), h. ii.  

37
M.Iskandar, ‚Pelaksanaan Dakwah Bilhal di Pedesaan‛,  h. 15.  

38
M.Iskandar, ‚Etika Pelaksanaan Dakwah di Indonesia‛ (Makalah disajikan pada forum 

diskusi ilmiah antar dosen  Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo, 06 Juni 1990), h. 3 dan 10.  
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kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. d) Untuk terlaksananya dakwah dengan 

baik maka peranan etika dakwah sangat penting dan diwujudkan dalam pribadi 

seorang dai berupa: kejujuran dan kesopanan.
39

 

6) Tauhid dan Implementasinya dalam  Kehidupan.  Pokok  bahasannya  adalah: 

a) Pengertian Tauhid, b) Hubungan Tauhid dengan Syariah, dan c) Sikap Manusia 

Tauhidn.
40

 Dari makalah ini dapat dipahami bahwa: a)Tauhid adalah landasan pokok 

seluruh bangunan Islam. Karena itu, apabila tauhid atau aqidah benar maka seluruh 

wujud perbuatan akan benar. b) Di dalam Islam antara tauhid/aqidah dan syari’ah 

tidak dapat dipisahkan. Iman hanya dapat dianggap benar apabila dapat 

dimanifestasikan dalam perbuatan. c) Sikap manusia tauhid ialah dengan dasar 

tauhidnya ia membangun dirinya, masyarakan dan lingkungannya ke jalan yang 

diridhai Allah swt. Karena itu, ia berkeyakinan bahwa satu-satunya kebenaran 

mutlak ialah yang datangnya dari Allah swt. Oleh karna itu, komitmennya kepada 

Islam adalah utuh.
41

 

7) Peranan Tokoh Agama dalam Proses Pembangunan Berwawasan Lingkungan. 

Tulisan ini membahas tentang: a) Agama dan pembangunan Nasional yang meliputi: 

(1) Tujuan dan landasan pembangunan nasional, (2) Pembangunan dan agama adalah 

satu nafas. b) Pentingnya menyukseskan pembangunan yang berwawasan ling-

kungan. c) Peranan Tokoh Agama/pemuka masyarakat dalam proses pembangunan 

berwawasan lingkungan meliputi: (1) Berbagai peranan tokoh agama/pemuka 

masyarakat, (2) Optimalisasi peran tokoh agama dalam proses pembangunan yang 

                                                 
39

M.Iskandar, ‚Etika Pelaksanaan Dakwah di Indonesia‛,  h. 3 dan 20.  

40
M.Iskandar,  ‚Tauhid dan Inplementasinya dalam Kehidupan‛ (Makalah disajikan pada 

forum diskusi ilmiah antar dosen  Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo, 14 September 1990), 

h. 1-10.  

41
M.Iskandar, ‚Tauhid dan Inplementasinya dalam Kehidupan‛, h. 11.  
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berwawasan lingkungan.
42

 Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu: a) 

Pembangunan dan agama adalah satu nafas. Berhasinya pembangunan akan 

mendorong mantapnya kehidupan beragama, supaya pembangunan berhasil sesuai 

cita-cita   bangsa   Indonesia,  maka  agama  sebagai  pemberi  jalan  dan  motivasi. 

b) Berhasilnya pembangunan adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk tokoh 

agama. Oleh karena mereka adalah orang yang didengar nasehatnya dan 

petunjuknya. Karena itu, perlu informasi yang jelas kepada mereka tentang program 

dan kebijaksanaan pembangunan. Khususnya pembangunan yang berwawasan ling-

kungan. Demikian pula perlu dilakukan penataran tentang metode dakwah serta 

dorongan, bantuan terhadap usaha-usaha yang telah mereka lakukan agar dapat 

berfungsi lebih efektif sebagai media informasi pembangunan. c) Peran yang dapat 

dilakukan oleh  para tokoh agama dalam menyukseskan pembangunan  yang berwa-

wasan lingkungan ialah sebagai motivator, penyanggah/penangkal akibat samping 

yang negatif serta sebagai penasehat dan pendidik pada masyarakat dan umat.
43

        

8) Sunnah versus Bid’ah. Pokok bahasannya meliputi: a) Memahami Tentang 

Sunnah yang meliputi: (1) Pengertian Sunnah, (2) Hubungan Sunnah dengan al-

Qur’an, (3) Apakah semua yang berasal dari Nabi harus dipatuhi. b) Apakah Bid’ah 

itu, uraiannya: (1) Pengertian Bid’ah, (2) Sebab timbulnya bid’ah. c) Usaha 

menegakkan Sunnah dan Menentang Bid’ah meliputi: (1) Mengapa sunnah harus 

ditegakkan, (2) Penolakan atas bid’ah, (3) Usaha menetntang bid’ah.
44
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 Kesimpulan dari makalah ini yakni: a) Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw., adalah agama yang sempurna dan paripurna. Untuk memahami-

nya, maka harus dipahami secara utuh dari dasarnya yang asasi yaitu yaitu  al-

Qur’an dan sunnah. b) Memahami Islam melalui al-Qur’an maka  akan ditemui ada 

ayat-ayat yang sudah terinci dan ada yang global dan umum. Untuk memahami 

tentang al-Qur’an yang sifatnya umum dan global itu maka dalam hal-hal yang 

sifatnya tidak memerlukan perubahan situasi dan kondisi, sunnah perfungsi untuk 

memberi penjelasan secara rinci. Dan ini berlaku dalam bidang ibadah mahdah. 

Dengan demikian, maka kesatuan penjelasan antara al-Qur’an dan sunnah, dalam hal 

ibadah mahdah tidak memerlukan tambahan,perobahan maupun pengurangan. 

Mengubah, menambah  ataupun menguragi dengan dalih apa saja berarti telah mela-

kukan bid’ah. Adapun dalam bidang muamalah, sunnah telah memberikan penjelasan 

secara rinci dalam hal-hal tertentu, akan tetapi pada umumnya masih dibiarkan 

dalam keadaan global dan umum yang kelak dapat dikembangkan sesuai perkem-

bangan zaman. c) Berpegang kepada sunnah itu adalah perintah Allah dan atas dasar 

iman. Oleh karena itu, menegakkan sunnah berarti memberantas bid’ah maka 

memberantas bid’ah  berarti menegakkan amar makruf nahi mungkar.
45

         

9) Pentingnya  Pembaharuan  dalam  Islam.  Tulisan  ini  menguraikan tentang:  

a) Islam  dalam  Pengertian  yang  sebenarnya: (1) Apa itu Islam, (2) Pokok-pokok 

agjaran Islam, (3) Peranan Islam dalam kehidupan manusia. b) Islam dan Pemba-

haruan: (1) Pengertian pembaharuan, (2) Dapatkah Islam menerima pembaharuan, 

(3) Pembaharuan dalam Islam sebagai suatu kebutuhan.
46

 Adapun simpulan dari 
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makalah tersebut a) Manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan 

oleh Allah swt. dalam keadaan yang selalu berubah dan mengadakan perubahan. 

Perubahan yang dilakukan oleh manusia ada yang sifatnya positif dan ada yang 

negatif. Agar supaya perubahan itu selalu mengarah kepada yang positif maka 

dibutuhkan agama yaitu Islam. b) Islam diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi dan 

Rasul secara estafet dan sempurna lagi paripurna pada pangkuan Rasulullah 

Muhammad saw., adalah merupakan petunjuk dan  pedoman bagi manusia yang 

berlaku sepanjang zaman. c) Untuk memenuhi fungsinya sebagai petunjuk dan 

pedoman bagi manusia yang disatu segi berubah secara terus menerus maka dalam 

Islam ada ajaran dasar dan ajaran non dasar. Ajaran dasar tidak dapat dirubah atau 

diperbaharui akan tetapi pembaharuan diperlukan dalam ajaran non dasar untuk  

disesuaikan  dengan  perkembangan  kemajuan dan dinamika manusia. d) Menerima 

pembaharuan dalam Islam berarti memfungsikan Islam sebagaimana maksud 

diturunkannya. Sebaliknya, apabila pembaharuan diabaikan akan berakibat manusia 

tidak dapat mencapai kemajuan atau tetap statis atau mereka meninggalkan agama 

itu karena dianggapnya tidak sesuai dengan kebutuhan manusia dan bahkan mungkin 

dianggap sebagai penghalang kemajuan.
47

        

10) Peranan Dakwah dalam Mengantisipasi Perubahan Sosial. Tulisan ini 

meliputi: a) Kedudukan  Dakwah  dalam  Islam:  1) Pengertian  dakwah, 2) Sasaran 

dan  tujuan  dakwah, 3) Materi  dakwah.  b) Perubahan  sosial   sebagai  keharusan: 

1) Pengertian   perubahan   sosial,  2)  Sebab-sebab  terjadinya  perubahan     sosial, 

3) Akibat terjadinya perubahan sosial. c) Dakwah dan Perubahan Sosial: 1) Islam 

dan perubahan sosial,  2) Dakwah sebagai sumber motivasi terjadinya perubahan 
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sosial, 3) Dakwah dalam menetralisir perubahan sosial.
48

 Kesimpulan dari makalah 

ini yaitu: a) Islam adalah agama yang universal, yang diturunkan oleh Allah swt., 

kepada manusia untuk menjadi pedoman, agar mereka selamat di dunia dan di 

akhirat. b) Islam baru dapat terwujud dalam kehidupan apabila didakwahkan. Karena 

Islam dan dakwah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat  dipisahkan satu 

dengan yang lain. c) Manusia adalah makhluk yang dinamis, karena itu ia selalu 

berubah. Sebab itu, perubahan adalah keharusan, tetapi perubahan itu ada yang 

positif dan ada yang negatif. Dengan demikian, tidak semua perubahan dapat 

dibenarkan oleh Islam. d) Dakwah memunyai peran yang sangat penting dalam 

mengantisifasi perubahan sosial itu, baik sebagai pendorong maupun sebagai filter, 

sehingga perubahan sosial tersebut tetap dalam ligkup perubahan yang islami.
49

             

11) Kebutuhan Manusia terhadap Dakwah. Dari uraian yang dikemukan dalam 

makalah tersebut, H.M. Iskandar mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: a) Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang sangat unik. Di 

samping memiliki kelebihan dari makhluk Tuhan lainnya juga memiliki kelemahan. 

Memelihara kelebihan akan membawa kepada kemuliaan dan kebahagiaan. 

Sebaliknya, mengikuti sifat-sifat yang lemah akan membawa kepada kehancuran dan 

kebinasaan.  b) Setiap manusia memunyai cita-cita dan keinginan untuk bahagia. 

Kebahagiaan hanya dapat terwujud bila kebenaran tercapai, ada tiga jalan untuk 

mencapai kebenaran yaitu: akal, rasa dan wahyu (agama). c) Agama/Islam yang 

dapat membawa manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan mutlak, yang meliputi: 
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aqidah, syariah dan cara hidup untuk mencapainya diperlukan dakwah. d) Agama/ 

Islam dan dakwah merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Karena 

Islam merupakan sumber dakwah sedang dakwah adalah sumber hidup dan 

perkembangannya Islam. Karena itu, Islam tidak dapat dikenal, dihayati, dan 

diamalkan kecuali dengan dakwah. e) Apabila agama/Islam diturunkan oleh Allah 

swt. untuk mengatur dan membimbing manusia agar selamat dan bahagia, itu berarti 

agama/Islam adalah kebutuhan manusia secara mendasar. Oleh karena itu, Islam 

tidak dapat dikenal, dipahami, dihayati, dan diamalkan tanpa dakwah maka dakwah 

merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar.
50

      

12) Kriteria Bid’ah dalam Ibadah. Mengenai kriteria bid’ah dalam ibadah, H.M. 

Iskandar menyimpulkan sebagai berikut: a) Bid’ah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

(1) Segala sesuatu yang diadakan/yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. 

Sesuatu itu baik atau buruk. Karena itu, bid’ah dibagi berdasarkan hukum taklif 

yang pada garis besarnya dibagi atas bid’ah hasanah dan bid’ah mazmumah. 

Pengertian ini didasarkan atas arti logat.  (2) Suatu cara yang baru yang diada-

adakan dalam agama/ibadah yang tidak ada contoh sebelumnya. Karna itu, semua 

bid’ah  tercelah. Ini didasarkan atas pengertian ahli ushul. b) Baik pengertian 

menurut bahasa maupun ahli ushul sepakat bahwa semua bid’ah yang terjadi dalam 

ibadah adalah tercela, sesat dan harus ditolak.  c) Latar belakang timbulnya bid’ah 

karena kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah yang berlaku pada bidang 

ibadah dan bidang muamalah. Karena itu, terjadi bid’ah dalam ibadah karena 

beberapa hal antara lain; (1) Mereka  beranggapan  bahwa  agama/ibadah  ini  belum  

sempurna. (2) Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam beragama (cara mendekatkan 
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diri kepada Tuhan) sehingga melampaui batas yang telah ditetapkan dalam al Qur’an 

dan sunnah. d) Bid’ah dalam ibadah itu dilarang karena menyalahi ketentuan 

syariah. Karena itu, pelakunya dikategorikan orang yang menambah-nambah syariat, 

mengikuti hawa nafsunya dan melemahkan bahkan, merusak agama. e) Kriteria 

bid’ah dalam ibadah dapat dipahami dengan cara: (1) Menguasai pengetahuan 

mengenai segala macam seluk-beluk ibadah. (2) Mengetahui jiwa dari hukum yang 

menyangkut ibadah itu. Atas dasar itu maka dapat diketahui bahwa ibadah, baik 

zatnya maupun tata caranya adalah hak Allah dan Rasul-Nya untuk menetapkannya. 

Penyimpangan dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya baik penambahan, perubahan 

maupun pengurangan atasnya dikategorikan bid’ah dalam ibadah dan selurunya 

termasuk bid’ah yang tercela dan sesat yang ditolak dalam Islam.
51

   

13) Ibnu Taimiyah dan Pandangannya terhadap Tasauf. Pokok bahasan dalam 

makalah ini yaitu: a) Ibnu Taimiyah dan Pola Pikirnya. b) Pandangan Ibnu Taimiyah 

terhadap Tasawuf dan Relevansinya dengan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam.
52

  

Dari  urain  tersebut H.M. Iskandar menyimpulkan (1) Ibnu Taimiyah adalah seorang 

ilmuwan, mujaddid dalam Islam, tetapi Beliau lebih bercorak reformasi karena 

dipengaruhi oleh situasi umat Islam di kala itu yang sudah  menyimpang dari ajaran 

Islam, seperti yang dipraktikan oleh Rasulullah saw., dan para sahabatnya. Oleh 

sebab itu, Beliau lebih menekankan pada pembersihan ajaran Islam dari hal-hal yang 

asing dari praktik kehidupan Rasulullah saw. dan sahabatnya. (2) Dalam proses 

perjaalan sejarah Islam dan umat Islam timbul suatu istilah yang disebut tasawuf. 
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Ada pendapat bahwa tasawuf itu lahir karena pengaruh ajaran yang datang dari luar 

Islam, tetapi ada pula pendapat bahwa al-Qur’an maupun hadis Nabi memberikan 

kemungkinan timbulnya tasawuf, yang tampak di antara kehidupan sufi itu kelihatan 

terjadi sinkritisme antara ajaran dari luar dan dari dalam Islam. Oleh karena itu,  

lahirlah  ajaran fana’ dan baqa’, khulul, wihdatul wujud dan sebagainya. (3) Kalau 

dalam Islam seperti yang dipraktikan oleh Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya 

ada unsur-unsur kehidupan tasawuf maka yang demikian itulah yang diterima oleh 

Ibnu Taimiyah. Karena itu, Ibnu Taimiyah menerima tasawuf, tetapi tidak 

mempunyai bentuk kehidupan yang lepas dari sistem hidup seorang muslim. Itu 

berarti, orang demikian memiliki akhlak mulia, tidak cinta dunia berlebihan, tidak 

uzlah, tetapi membawa orang berani berkorban dan dinamis karena selalu 

mendekatkan diri kepada Allah swt. (4) Apa bila dibandingkan corak tasawuf yang 

telah ada maka pandangan Ibu Taimiyah sangat relevan untuk dikembangkan dalam 

rangka pembaharuan pemikiran Islam.
53

  

14) Berbagai Petunjuk al-Qur’an tentang Tujuan Dakwah. Penelitian tersebut 

membahas tentang: a) Pentingnya menyukseskan dakwah: (1) Pengertian dakwah, 

(2) Kedudukan dakwah dalam Islam, (3) Kebutuhan manusia terhadap dakwah, (4) 

Suksesnya dakwah. b) Petunjuk al-Qur’an tentang dakwah: (1) Pengertian dan  

pentingnya  memahami  tujuan  dakwah,   (2) Tujuan dakwah dalam al-Qur’an, (3) 

Pandangan para ahli tentang tujuan dakwah.
54

  

 Pembahasan pada makalah tersebut, H.M. Iskandar menyimpulkan bahwa: 

Dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan, karena dakwah merupakan sumber hidup 
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dan  perkembangnya Islam, sedangkan Islam itu sendiri adalah sumbernya dakwah. 

Islam diturunkan oleh Allah swt. yang dimulai dari Nabi Adam secara estafet sampai 

kepada Nabi terakhir Muhammad saw. Dalam pangkuan Muhammad saw. Islam 

menjadi sempurna dan paripuran, universal dan sesuai untuk sepanjang masa. Karena 

itu, Islam diturunkan adalah untuk manusia dan kemanusiaan. Walaupun Islam itu 

untuk kebutuhan dan kepentingan manusia, tetapi tidak dapat diketahui, dihayati, 

diyakini dan diamalkan tanpa didakwahkan. Untuk suksesnya dakwah diperlukan 

keserasian unsur-unsur pokok dakwah, yaitu: subjek, objek, materi, media, metode 

dan tujuan dakwah. Sebagai tolok ukur sasarannya dakwah adalah tujuan itu harus 

tercapai. Karena itu, setiap muslim harus secara sungguh-sungguh memahami tujuan 

dakwah tersebut. Memahami tujuan maka rujukan yang utama dan pertama ialah al-

Qur’an. Di dalam al-Qur’an tujuan dakwah dikemukakan secara ijmali (umum), 

yaitu kepada Allah swt. dan tujuan antara yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan sesuai 

kebutuhan dan waktu untuk mencapai tujuan akhir tersebut.
55

    

15) Menyikapi Perubahan Sosial dalam Pelaksanaan Dakwah. Makalah tersebut 

membahas tentang: a) Perubahan sosial sebagai keharusan: (1) Pengertian perubahan 

sosial, (2) Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial, (3) Akibat terjadinya perubahan 

sosial. b) Islam dan dakwah: (1) Kedudukan dan fungsi dakwah dalam Islam, (2) 

Pelaksanaan dakwah/dai, (3) Materi/bahan dakwah. c) Pelaksanaan dakwah dan 

perubahan sosial: (1) Islam dan perubahan sosial, (2) Dakwah sebagai sumber 

motivasi terjadinya perubahan sosial, (3) Dakwah dalam menetralisir perubahan 

sosial.
56

 Kesimpulan makalah tersebut yaitu: a) Islam adalah agama yang universal 
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yang mengatur segala segi hidup dan kehidupan manusia agar mereka selamat dunia 

dan akhirat. Di dalam pengaturan tersebut yang menyangkut hubungan vertikal 

dengan pencipta (ibadah mahda) telah ditetapkan secara terperinci di dalam al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Karena itu, dalam bidang ini tidak akan 

terpengaruh karena perkembangan dan perubahan kehidupan manusia. Sebaliknya, 

dalam bidang muamalah hanya diatur secara garis besar, kecuali dalam bagian-

bagian tertentu. karena itu dalam bidang ini dapat terjadi perubahan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dari pada ajaran Islam. b) Islam baru dapat 

terwujud dalam hidup dan kehidupan manusia apabila didakwahkan. Karena Islam 

dan dakwah tidak dapat dipisahkan, sebab Islam melahirkan dakwah dan dakwah itu 

merupakan sumber hidup dan berkembangnya Islam. Karena itu, pelaksanaan 

dakwah akan berjalan sesuai dengan perjalanan hidup umat manusia. c) Manusia 

adalah makhluk dinamis, karena itu ia selalu berubah. Sebab itu, perubahan 

merupakan keharusan, tetapi perubahan itu ada yang positif dan ada yang negatif.  

Dengan  demikian,   tidak  semua  perubahan dapat dibenarkan oleh Islam. d) Dalam  

pelasanaan dakwah perubahan dilakkukan hal-hal penting antara lain: (1) Mendorong 

dan memberi arah terhadap perubahan sosial yang positif sehingga makin 

menghasilkan kualitas hidup umat manusia sesuai ajaran Islam. (2) Sebagai filter 

terhadap perubahan yang negatif sehingga dapat dikembalikan kepada relnya yang 

benar. (3) Dalam bidang ajaran Islam dasar karena tidak memerlukan lagi perubahan 

maka dakwah berperan untuk membendung faham/usaha untuk mengubahnya.
57

  

16) Kebutuhan Manusia Terhadap Islam. Mengenai pembahasan tentang 

kebutuhan manusia terhadap Islam, H.M. Iskandar berkesimpulan bahwa: a) Manusia 
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adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat unik. Di samping memiliki kelebihan dari 

makhluk Tuhan yang lainnya, juga memiliki kelemahan. Memelihara dan mening-

katkan kelebihan akan membawa kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Sebaliknya 

mengikuti sifat   yang  lemah  akan  membawa  kepada  kehancuran  dan kebinasaan. 

b) Setiap manusia memunyai cita-cita dan keinginan untuk bahagia. Kebahagiaan 

hanya dapat terwujud bila kebenaran tercapai. Ada tiga jalan untuk mencapai 

kebenaran, yaitu: akal, rasa dan agama (wahyu). Kebenaran yang dicapai melalui 

akal adalah  nisbi demikian pula kebenaran yang dicapai melalui rasa sangatlah 

subjektif. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipercaya secara mutlak. Sebab itu, 

kebahagiaan yang dicapai melalui kedua cara tersebut sangatlah relatif dan subjektif. 

Islam mengajarkan bahwa kebenaran dan kebahagiaan mutlak hanyalah dapat 

dicapai melalui jalan dienul Islam (agama/wahyu). c) Islam yang dapat membawa 

manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan mutlak itu mengandung tiga aspek yang 

saling kait berkait, yaitu: aqidah, syariah dan nidzam (cara hidup), atau iman. Ilmu 

dan amal s}aleh atau iman, Islam dan ikhsan. Ketiganya tidak boleh dipisahkan satu 

sama yang lain, tetapi ia merupakan satu kesatuan yang utuh. Islam  yang  utuh  

inilah  yang  dapat  mengantar  manusia  ke  jalan   yang  benar. d) Manusia memiliki 

fitrah yang dibawa sejak lahir, salah satunya ialah fitrah beragama. Agama yang 

sesuai dengan fitrah manusia adalah Islam. Oleh karena itu, maka Islam adalah 

merupakan kebutuhan manusia sepanjang masa. e) Kurangnya pemahaman terhadap 

ajaran Islam yang utuh membawa akibat tidak tertariknya manusia terhadap Islam. 

Oleh karena itu, usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan pemahaman 

tentang Islam yang sebenarnya, merupakan keharusan yang tidak boleh ditunda.
58
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17) Dakwah, Urgensi dan Peranannya dalam Menyukseskan Pembangunan di 

Indonesia. Pokok-pokok masalah yang diuraikan di dalam makalah tersebut 

meliputi: a) Beberapa Tinjauan tentang Dakwah: (1) Pengertian dakwah, (2) Fungsi 

dakwah, (3) Tujuan   dakwah,  dan (4) Materi  dakwah. b) Dakwah dan Pembagunan 

Nasional di Indonesia: (1) Tujuan dan arah pembangunan Nasional, (2) Pembangun-

an Nasional dan agama, (3) Fungsi dakwah dalam menyukseskan pembangunan 

nasional.
59

  Dari pokok  bahasan  tersebut  H.M. Iskandar  menyimpulkan bahwa: a) 

Dakwah dan Islam  adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. b) Islam 

adalah aturan dan bimbingan serta petunjuk Allah kepada umat manusia yang 

mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, karena Islam tidak dapat 

dipisahkan dengan pembangunan. c) Pemahaman sebagian orang terhadap agama 

sangat kabur, sering agama dianggap urusan pribadi, agama dan Islan diiden-tikkan, 

akibatnya sering pula dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan lepas dari jiwa 

dan nilai agama/Islam. d) Untuk usaha tercapainya cita-cita pembangunan nasional, 

yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, 

maka peranan agama/Islam tidak dapat terlepas dari pembangunan. Bahkan, harus 

terintegrasi dengan  pembangunan. Baik dari segi moral, maupun semangat dan 

tujuan. Karena setiap manusia sekaligus sebagai dai, maka peranan seorang muslim, 

baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan sangat menentukan.
60

 

18) Bid’ah dan Bahayanya Menurut Tinjauan Islam. Hal-hal yang diuraikan 

dalam makalah ini meliputi: a) Pengertian dan latar belakang timbulnya bid’ah  
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dalam  Islam: (1) Pengertian  bid’ah, (2) Sebab-sebab timbulnya bid’ah,  b) Keha-

rusan menolak bid’ah, (1) Dasar penolakan bid’ah, (2) Akibat perbuatan bid’ah dan 

cara mengatasinya.
61

  

 Dalam pembahasan bid’ah dan bahanyanya dalam Islam, H.M. Iskandar 

menyimpulkan bahwa: a) Ulama dalam mehahami tentang bid’ah terbagi dua 

golongan. Ada yang meninjau dari segi pengertian bahasa dan ada yang meninjau 

dari  segi istilah. Ulama yang meninjau dari segi pengertian  bahasa berpendapat 

bahwa bid’ah itu ada yang baik/terpuji dan ada yang tercela. Sedangkan ulama yang 

memandang bid’ah dari segi pengertian istilah berpendapat bahwa semua bid’ah itu 

tercela dan tertolak. Namun, kedua golongan tersebut sepakat bahwa bid’ah dalam 

ibadah dan muamalah yang sudah terperinci ditolak/tercela. b) Timbulnya bid’ah 

karena kurangnya pemahaman tentang prinsip syari’at Islam yang berlaku pada 

bidang ibadah dan bidang muamalah. Karena itu terjadi bid’ah dalam bidang ibadah 

dan muamah yang sudah terperinci karena beberapa hal. (1) Mereka beranggapan 

bahwa agama ini belum sempurna. (2) Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam 

beragama mendekatkan diri kepada Allah swt. sehingga melampaui batas yang telah 

ditetapkan dalam syari’at . c) Pelaku bid’ah dikategorikan orang yang menambah-

nambah syari’at, mengikuti hawa nafsu, melemahkan bahkan merusak esensi dari 

pada Islam. d) Untuk mengatasi hal tersebut perlu lebih memantapkan pelaksanaan 

dari pada sunnah sebab apabila sunnah diamalkan  dengan konsekwen berarti bid’ah  

ditinggalkan dan ditolak.
62
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19) Dakwah dan Relevansinya dengan Pembaharuan dalam Islam. Hal-hal yang 

menjadi  pokok   bahasan pada  makalah  ini  adalah:  a) Islam   dan   pembaharuan: 

(1) Pengertian pembaharuan, (2) Pembaharuan dalam Islam sebagai suatu keharusan. 

b) Dakwah dan pembaharuan: (1) Dakwah dan kedudukannya dalam Islam, (2) 

Peranan dakwah dalam pembaharuan.
63

 Dakwah dan Relevansinya dengan 

Pembaharuan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Manusia adalah makhluk yang 

paling mulia yang diciptakan oleh Allah swt. dalam keadaan yang selalu berubah dan 

mengadakan perubahan. Perubahan manusia ada yang sifatnya positif dan ada yang 

negatif. Agar supaya pembaharuan itu selalu mengarah kepada yang positif  maka 

dibutuhkan agama yaitu Islam.  b) Islam diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi dan 

Rasul secara estafet dan sempurna lagi paripurna pada pangkuan Rasulullah 

Muhammad  saw. adalah merupakan petunjuk dan pedoman bagi manusia yang 

berlaku sepanjang zaman. Namun, Islam tidak akan berkembang dan diterima orang 

tanpa dakwah. Itulah sebabnya Islam dan dakwah merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan. c) Untuk memenuhi fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman 

bagi manusia yang di suatu segi berubah secara terus menerus maka dalam Islam ada 

kelompok ajaran dan nonajaran. Kelompok ajaran dibagi pula menjadi ajaran dasar 

dan nondasar. Ajaran dasar tidak dapat diubah atau diperbaharui, tetapi perubahan 

itu diperluhkan dalam ajaran nondasar dan dalam kelompok nonajaran untuk 

disesuaikan dengan perkembangan kemajuan dan dinamika manusia. d) Menerima 

pembaharuan dalam Islam berarti memfungsikan Islam sebagaimana maksud 

diturunkannya. Sebaliknya, apabila pembaharuan diabaikan akan berakibat manusia 
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tidak dapat mencapai kemajuan atau tetap statis atau mereka meninggalkan Islam 

itu karena dianggapnya tidak sesuai dengan kebutuhan manusia dan bahkan mungkin 

dianggap penghalang kemajuan. e) Pembaharuan yang dikehendaki adalah yang 

sesuai dengan nilai-nilai  Islam. Karena itu untuk mencapainya maka optimalisasi 

peranan dakwah sebagai agama perubahan harus dilaksanakan.
64

 

20) Trilogi Kerukunan Hidup Beragama dan Pelaksanaan Dakwah di Indonesia. 

Masalah yang diuraikan di dalamnya meliputi: a) Kedudukan dakwah dalam Islam. 

b) Pentingnya pembinaan trikerukunan beragama dalam pelaksanaan dakwah.
65

 

Pembahasan tentang Trilogi kerukunan hidup beragama dan pelaksanaan dakwah di 

Indonesia dapat disimpulkan bahwa: a) Isalam dan dakwah merupakan satu 

kebulatan yang tidak dapat dipisahkan walaupun dalam pengertiannya berbeda. 

Sebab Islam melahirkan dakwah, sedangkan dakwah itu  adalah sumber hidup dan 

berkembangnya Islam. b) Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Rasulullah  

Muhammad saw. adalah sebagai rahmat dan ditujukan kepada seluruh umat manusia. 

Dengan demikian, dakwah pun harus ditujukan kepada seluruh umat manusia pula. 

c) Di Indonesia telah diatur tentang tata aturan penyiaran agama demi untuk 

menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Aturan ini merupakan norma 

yang perlu dipatuhi. Apabila disimak secara sepintas seakan-akan dakwah dibatasi, 

akan tetapi bila ditelaah lebih dalam ternyata yang paling penting dijaga adalah 

terciptanya kerukunan dan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.  d) Untuk 

terlaksananya dakwah dalam arti yang seluas-luasnya tanpa paksaan, bujukan dalam 

bentuk materi tersebut maka sikap dai sangatlah penting. Sikap tersebut harus 
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diwujudkan dalam pribadi seorang dai berupa kejujuran  dan   kesopanan. Demikian 

pula  dalam metode pelaksanaan  dakwah. e) Untuk menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa di satu pihak dan tetap terpeliharanya perkembangan agama dan suksesnya 

pembangunan maka Trilogi kerukunan hidup beragama mutlak diperhatikan, dengan 

berpedoman kepada metode dakwah dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. 

maka seorang dai dapat mengembangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Dengan demikian, dakwah berjalan sesuai fungsinya dengan tidak melanggar norma 

yang telah disepakati dengan segala implementasinya, terutama Trilogi kerukunan 

hidup beragama tersebut terjamin dan terpelihara dalam suasana damai dan dinamis 

dengan prinsip setuju dalam perbedaan
66

.  

21) Relevansi Fungsional Dakwah dengan Polotik dalam Perspektif Islam. 

Makalah ini memberi gambaran bahwa kekuatan politik sangat dibutuhkan  dalam 

rangka melaksanakan dakwah demi tegaknya syari’at Islam di muka bumi. 

Sebaliknya, dakwah dibutuhkan untuk memberikan landasan moral dan etik 

sehingga politik tidak menghalalkan semua cara, bahkan politik harus dijadikan 

sebagai ibadah kepada Allah swt. (Q.S.az-Zariat: 56).   

    H.M. Iskandar memberikan kesimpulan mengenai Relevansi fungsional 

dakwah dengan politik dalam perspektif Islam bahwa: a) Islam dan dakwah 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Karena Islam melahirkan dakwah dan 

dakwah  itu   merupakan  sumber  hidup  dan berkembangnya Islam.  b) Islam ajaran 

yang universal, mencakup aspek hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada satu aspek 

dari hidup manusia yang tidak diatur oleh Islam. Politik adalah salah satu aspek yang 

terpenting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial masyarakat. 
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Karena itu, maka politik adalah salah satu aspek  ajaran Islam, sebab itu kegiatan 

politik bagi seorang muslim tidak terpisahkan dari kegiatan dakwah. Jadi, berpolitik 

dan berdakwah bukanlah suatu yang bertentangan. c) Politik merupakan arena 

dakwah, tetapi juga merupakan pendukung dalam rangka menunjang suksesnya 

dakwah. Tanpa kekuatan politik dakwah akan mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaanya. Sebaliknya, politik yang tidak diberi landasan etik dan moral Islam 

akan melahirkan berbagai isme yang merusak manusia dan  kemanusiaan. d) Secara 

fungsional dakwah dan politik menurut Islam mempunyai kaitan yang sangat erat. 

Di satu pihak dakwah berfungsi membentuk kehidupan yang sempurna dan utuh, 

baik sebagai individu, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Di pihak lain 

politik dalam suatu negara juga berfungsi membentuk kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara sesuai dengan nilai yang mendasari politik itu. Karena itu, dakwah dan 

politik dalam Islam memunyai hubungan timbal balik dan saling mendukung. Sebab 

itu, berpolitik dalam Islam merupakan ibadah.
67

 

22) Islam, Modernisasi dan Pembinaan Manusia Tauhid. Pembahasan mengenai 

Islam, Modernisasi dan Pembinaan Manusia Tauhid, oleh  H.M. Iskandar berkesim-

pulan bahawa: a) Islam adalah agama yang universal, mengatur segala aspek hidup 

dan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk yang dinamis yang selalu 

menghendaki perubahan. Perubahan memerlukan modernisasi karena itu Islam 

menghendaki perubahan dan modernisasi. b) Modernisasi sering mengarah kepada 

yang negatif disamping yang positif. Karena itu modernisasi dalam Islam hanya 

dapat ditolerir dan didorong apabila  mempunyai landasan dan arah yang jelas sesuai 
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dengan prinsip Islam  itu sendiri yaitu untuk menyangkut harkat dan martabat 

manusia dan kemanusiaan. Karena itu di dalam Islam ada masalah yang dapat 

menerima modernisasi ada yang tidak. c) Dalam Islam landasan segala amal 

perbuatan haruslah aqidah/tauhid. Amal perbuatan disebut syari’ah. Kesatuan antara 

aqidah/tauhid dengan syari’ah melahirkan amal perbutan yang benar. Karena itu, 

tauhid adalah awal dan akhir dari pada tujuan Islam. Sebab itu konsep pembangunan 

umat dalam Islam ialah terwujudnya manusia tauhid. d) Islam adalah agama 

sepanjang masa, dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia selalu 

berubah. Perubahan adalah sesuatu yang memerlukan modernisasi, sedang moderni-

sasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif dapat  merusak 

manusia dan kemanusian, dan dampak yang positif merupakan kebutuhan manusia. 

Karena itu, Islam memerlukan modernisasi dan modernisasi memerlukan Islam agar 

tidak salah arah. Inti ajaran Islam adalah tauhid dan tujuan pembangunan di dalam 

Islam haruslah dilandasi tauhid dan tujuan pembangunan, yaitu  terciptanya manusia 

tauhid.  Jadi,  Islam  modernisasi  dan  pembinaan  manusia  tauhid  merupakan suatu 

kesatuan yang utuh.
68

  

23) Keadilan Tuhan dalam Pandangan Mu’tazilah dan Asy’ariah. Makalah 

mengenai keadilan Tuhan dalam pandangan Mu’tazilah dan Asy’ariah H.M. Iskandar 

menyimpulkan bahwa: a) Keadilan dalam paham Asy’ariah ialah keadilan Raja 

absolut, yang memberi hukuman menurut kehendak mutlak-Nya. Tidak terikat pada 

suatu kekuasaan, kecuali kekuasaan-Nya sendiri, sedangkan keadilan menurut paham 

Mu’tazilah adalah keadilan Raja konstitusional, yang kekuasaan-Nya dibatasi oleh 
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hukum, sungguhpun hukum itu adalah buatanNya sendiri. b) Dalam soal keadilan 

kaum Asy’ariah dihadapkan pada soal yang sulit. Karena dalam paham Asy’ariah 

perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Maka Tuhan akan 

bersifat tidak adil, bahkan zalim, jika memberi hukuman kepada seseorang atas 

kejahatan yang terpaksa ia lakukan. Bagi kaum Mu’tazilah persoalan yang demikian 

tidak timbul, karena bagi mereka perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan 

tetapi adalah perbuatan manusia sendiri. Jadi, manusia dihukum atas perbuatan yang 

dikehendakinya dan dilakukannya bukan dengan paksaan tetapi dengan kebebasan 

yang diberikan Tuhan kepadanya. c) Aliran kalam rasional (Mu’tazilah) menekankan 

kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan dari sudut kepentingan 

manusia, sedangkan aliran kalam tradisional (Asy’ariah) yang memberi tekanan 

dalam ketidakbebasan manusia di tengah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, 

cenderung memahami keadilan Tuhan dari sudut Tuhan sebagai pemilik alam 

semesta. d) Pendapat Mu’tazilah tentang keadilan Tuhan ditopang oleh beberapa 

ayat al-Qur’an, sedangkan pendapat Asy’ariah tidak ditemukan secara khusus ayat-

ayat yang dijadikan dalil tentang itu, melainkan ayat-ayat yang sering dipakai untuk 

menopang paham keadilan Tuhan ini adalah ayat-ayat yang juga digunakan untuk 

memperkuat pandangannya tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan 

tersebut.
69

   

    Masalah keadilan Tuhan dalam pandangan Mu’tazilah dan Asy‘ariah H.M. 

Iskandar menyimpulkan bahwa: a) Dalam membicarakan beberapa aliran dalam Ilmu 

Kalam tentang masalah keadilan Tuhan maka aliran  Mu’tazilah   dan  Asy’ariah   

                                                 
 
69

M.Iskandar, ‚Keadilan Tuhan dalam Pandangan Mu’tazilah dan Asy’ariah‛ (Makalah 

disajikan pada forum diskusi ilmiah antar dosen  Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo, 12 

Nopember 1994), h.9-10. 



 

132 

dianggap  dapat mewakili aliran lainnya. b) Aliran Mu’tazilah dan Asy’ariah berbeda 

dalam  memahai keadilan Tuhan,  tetapi  keduanya  bersumber  dari  ajaran  Islam. c) 

Pemahaman Mu’tazilah tentang keadilan Tuhan lebih sesuai dengan tingkat 

pengetahuan orang-orang  ilmuwan  sedang  paham  Asy‘ariah  lebih  sesuai  dengan 

tingkat pengetahuan orang-orang awwam.
70

   

24) Islam, Agama dan Ilmu (Suatu Upaya Memahami Dienul Islam). Pembahasan 

tentang  Islam, Agama  dan   Ilmu,  H.M.  Iskandar   menyimpulkan bahwa: a) Pema-

haman sebahagian orang terhadap Islam tidaklah utuh bahkan sering negatif. Hal 

tersebut menunjukkan kacaunya pemahaman dienul Islam, agama dan ilmu Islam. b) 

Islam yang sebenarnya ialah seperti yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah saw. yang mengatur segala sektor hidup dan kehidupan manusia, baik 

hubungan vertikal  maupun horizontal, demi untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. 

c) Kalau  agama dipahami adalah hubungan manusia dengan Tuhan (aqidah dan 

ibadah)  maka dienul Islam bukan hanya agama, tetapi termasuk di dalamya  

hubungan  manusia  dengan sesamanya dan hubungannya dengan alam. d) Di dalam 

Islam, ilmu yang dianjurkan bukan hanya ilmu agama akan tetapi segala macam ilmu 

yang bermanfaat bagi manusia. Karena itu ilmu tidak boleh lepas dari kontrol 

wahyu, ilmu harus diberi landasan tauhid agar tidak lepas dari tujuannya yaitu untuk 

manusia dan kemanusiaan.  Ilmu  yang  seperti   itu  disebut ilmu   Islam. e) Dengan 

pemahaman seperti itu maka dapat ditegaskan pula bahwa umat Islam dan pemimpin 

Islam bukan hanya yang ahli di bidang agama, tetapi termasuk di dalamnya orang 
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yang memiliki keahlian ilmu pengetahuan yang dilandasi tauhid, dan itu pulalah 

yang disebut ulama menurut Islam.
71

 

25) Dakwah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.  Pokok bahasan dari 

makalah tersebut meliputi: a) Pengertian dan unsur-unsur suksesnya dakwah: (1) 

Pengertian dakwah, (2) Unsur-unsur suksesnya dakwah. b) Pentingnya Peningkatan  

Kualitas sumber daya manusia: (1) Manusia menurut Islam, (2) Permasalahan umat 

Islam Indonesia dewasa ini. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai 

keharusan. c) Peranan dakwah dalam peningkatan kualitas sumber daya   manusia:   

(1) Pengertian  kualitas   sumber   daya   manusia   menurut   Islam, (2) Dakwah 

sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
72

 Dari uraian tentang 

Dakwah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, H.M. Iskandar menyimpulkan 

bahwa: a) Islam dan dakwah merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, karena 

Islam melahirkan dakwah dan dakwah itu adalah sumber hidup dan berkembangnya 

Islam. Karena itu, berkembangnya suatu gagasan atau ide yang islami haruslah 

melalui proses dan aktivitas dakwah. Karena luasnya ruang lingkup dakwah maka 

materi dakwah harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak. b) Bangsa 

Indonesia mayoritas penduduknya menganut Islam,  tetapi dari segi kualitas sumber 

daya manusianya masih lemah. Karena itu, umat Islam Indonesia belum berperan 

secara optimal di dalam pembangunan. Padahal kemajuan suatu bangsa ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusianya. c) Dalam beberapa tinjauan kualitas sumber 
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daya manusia dititik beratkan pada iptek, tetapi di dalam Islam kemajuan iptek 

harus diintegrasikan dengan kualitas iman dan taqwa. Karena itu, program tunggal 

ICMI tentang 5 K yaitu: kualitas iman dan taqwa, kualitas hidup, kualitas karya, 

kualitas kerja dan kualitas pikir merupakan gagasan yang islami. d) Kualitas sumber 

daya manusia sangat dibutuhkan maka program dakwah harus mengacu pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, sehingga arah dan hasilnya 

sesuai dengan Islam. Sebab itu, dakwah harus  dioptimalkan dalam  menunjang   

sumber daya  manusia. e) Dakwah merupakan kewajiban bagi orang muslim. Karena 

susksesnya program peningkatan kualitas sumber daya manusia harus merupakan 

kewajiban orang muslim untuk mengambil bahagian di dalamnya, baik sebagai 

subjek maupun sebagai objek.
73

        

26) Paradigma Baru Pemikiran Islam Indonesia (Telaah Terhadap Gagasan 

Pembaharuan Nurcholish Madjid). Inti makalah ini menurut H.M. Iskandar sebagai 

berikut: a) Pembaruan pemikiran Islam di Indonesia lahir karena merupakan keha-

rusan untuk merespon situasi dan kebutuhan umat Islam pada waktu itu, baik karena 

kurangnya peran umat Islam dalam pembangunan bangsa (Negara Pancasila) 

maupun karena issu modernisasi akibat perkembangan dunia pada umumnya karena 

orang Islam dari negara yang penduduknya mayoritas muslim sangat berkepen-

tingan. Demikian, pula Orde Baru yang memulai pembangunan yang titik beratnya 

pada bidang ekonomi. Hal tersebut tidak lepas dari modernisasi. Salah seorang 

pemikir dari generasi muda Islam yang mengambil peran aktif (kalau tidak dikatakan 

memulai), misalnya ‚Nurcholish Madjid‛ (Cak Nur). b) Proses pembaru-annya 

dimulai dengan gagasan tentang perlunya umat Islam melakukan modernisasi, 
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sekularisasi, tetapi bukan sekularisme, rasionalisasi, tetapi bukan rasionalisme, 

liberalisasi, desakralisasi, intellectua fredoom, ijtihad, keadilan sosial, dan demok-

rasi. Menolak tradisionalisme dan sektarianisme serta faham apologetik dan 

legalisme. Walaupun akhir-akhir ini istilah tersebut tidak selalu dimunculkan lagi. c) 

Bangunan pemikirannya adalah ‚teologi inklusif‛, dari landasan ini menunjukkan 

gagasan tentang Islam, dari segi pemahaman keagamaan Islam, Islam dan negara, 

Islam dan kebudayaan dan sebagainya. d) Corak pemikirannya oleh Baston 

dikategorikan ‚neomodernisasi Islam‛ oleh karena dalam pendekatan ijtihadnya  

memadukan keilmuan Islam klasikal dengan metode analisis Barat.
74

              

27) Trilogi Kerukunan Hidup Beragama dan Pelaksanaan Dakwah di Indonesia. 

Masalah-masalah yang dibahas dalam  makalah  ini  meliputi: a) Kedudukan dakwah 

dalam Islam. b) Pentingnya Pembinaan Tri Kerukunan Beragama dalam Pelaksanaan 

dakwah.
75

 Dari beberapa uraian yang dikemukakan dalam tulisan tentang Trilogi 

Kerukunan Hidup Beragama dan Pelaksanaan Dakwah di Indonesia, H.M. Iskandar 

menyimpulkan bahwa: a) Islam dan dakwah merupakan satu kebulatan yang tidak 

dapat dipisahkan walaupun dalam pengertiannya yang berbeda. b) Islam diturunkan 

oleh Allah swt. kepada Rasulullah Muhammad saw. menjadi rahmat bagi seluruh 

alam. c). Di Indonesia telah diatur tentang tata aturan penyiaran agama demi untuk 

menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. d) Untuk  terlaksananya dakwah 

dengan baik tanpa paksaan, bujukan dalam bentuk materi, maka sikap dai  sangat  

penting.   e) Untuk  menjaga perstuan dan kesatuan bangsa di satu  pihak  dan   tetap   
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terpeliharanya  perkembangan  agama  dan suksesnya pembangunan maka trilogi 

kerukunan hidup beragama mutlak diperlukan.
76

 

28) Metode Dakwah dalam Memasyarakatkan Ajaran Islam. Makalah ini H.M. 

Iskandar menguraikan beberapa metode dakwah, yaitu: a) Al-Hikmah yaitu perka-

taan yang tegas dan benar yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang bathil, 

tetapi ada pula penafsiran yang menyatakan bahwa al-hikmah adalah kebijaksanaan 

dalam berdakwah dengan memperhatikan kondisi audiens dan kemampuan mereka 

yang menerima dakwah, serta memperhatikan cara penyampaian yang tepat. b) Al-

Mau ‘izah al-Hasanah berarti nasehat yang baik. Ini berarti bahwa materi yang 

disampaikan hendaknya mampu menembus hati dan perasaan audiens dengan 

mudah, tidak dengan hardikan atau ancaman. c) Al-Mujadalah bi al-lati hiya ahsan. 

Yakni berdebat atau berdialog  dengan cara yang bukan hanya baik, tetapi terbaik.
77

  

 Metode dakwah merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memasya-

rakatkan ajaran Islam agar terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Al-Qur’an 

surah an-Nahl ayat 125, mengungkapkan beberapa metode yang perlu dikembangkan 

bagi para mubalig/mubaligah dalam pelaksanaan dakwah. Metode dakwah  yang  

dimaksud sebagaimana  yang dikemukakan oleh H.M. Iskandar, yaitu: a) Memberi 

nasihat dengan cara yang baik, nasihat itu dapat dilakukan secara lisan dan juga 

dapat secara tertulis. b) Berdiskusi atau berdialog dengan cara yang lebih baik.  

 Menurut H.M. Iskandar bahwa dalam melaksanakan dakwah dengan model 

diskusi, seorang dai harus menguasai ajaran Islam dengan baik, mampu menahan diri 

dari sikap emosional dalam mengemukakan argumennya, tidak boleh menyinggung  
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perasaan dan  keyakinan  lawan, bersikap lemah  lembut  dan  menghargai pendapat 

lawan diskusi sehingga tercipta suasana yang kondusif di medan diskusi.
78

  

  Mengenai tulisan H.M. Iskandar tentang Metode Dakwah dalam Memasyara-

katkan Ajaran Islam,  Beliau menyimpulkan sebagai berikut: (a) Islam adalah ajaran 

yang diturunkan oleh Allah swt. untuk manusia dengan perantaraan Rasul-Rasul-

Nya dan terakhir secara sempurna dan paripurna pada Nabi Muhammad saw. 

Risalahnya  adalah  rahmat  bagi  sekalian  alam  dan diperuntukkan bagi manusia; 

(b) Islam adalah ajaran yang mengatur segala segi hidup dan kehidupan manusia 

yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan manusia sepanjang sejarah umat manusia. 

Karena itu dengan Islam, manusia akan selamat hidupnya di dunia dan bahagia di 

akhirat. Sebab itu, Islam harus terintegrasi di dalam segala sektor hidup dan kehi- 

dupan manusia. Itulah sebabnya maka ajarannya harus dimasyarakatkan;  (c) Untuk 

memasyarakatkan ajaran Islam yang begitu luas dan komplek, diperlukan metode 

dakwah yang tepat, sebab Islam dan dakwah tidak dapat dipisahkan, karena Islam 

melahirkan dakwah dan dakwah itu adalah sumber hidupnya Islam; (d) Di dalam al-

Quran Surah an-Nahl ayat 125, ada tiga metode dakwah yang pokok yaitu hikmah, 

mauizah hasanah dan al-mujadalah bi allati hiya ahsan. Ketiga macam metode 

dakwah tersebut secara garis besarnya, telah cukup untuk menjadi dasar dalam 

mengembangkan cara-cara memasyarakatkan ajaran Islam; (e) Di dalam mengem-

bangkan dan memasyarakatkan ajaran Islam tersebut, al-Quran memberi petunjuk 

khusus, misalnya harus dimulai dari diri sendiri, keluarga baru kepada masyarakat 

luas, perlunya membawa pikiran manusia pada penciptaan alam dalam rangka 

mempertebal keimanan, memperhatikan faktor sejarah umat Islam masa lampau, 

perlunya manusia itu digembirakan (tabsyir), bahkan manusia perlu diingatkan 
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tentang akibat perbuatan buruk yang dilakukan (tanzir); (f) Metodologi dalam 

mengembangkan dan memasyarakatkan ajaran Islam tersebut walaupun  telah  ada 

dasar pokoknya, tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan perkem-

bangan kemajuan umat manusia.
79

       

29) Sunnah dan Kedudukannya dalam  Islam.
80

  Makalah  ini  membahas tentang: 

pengertian sunnah, kedudukan sunnah, fungsi sunnah terhadap al-Qur’an, macam-

macam sunnah, kedudukan sunnah sebagai sumber hukum kedua sesudah al-Qur’an, 

kriteria sunnah yang harus dipatuhi.  

30) Menggagas Tipologi Dakwah: Menyikapi Perubahan Sosial di Era Globali-

sasi, Orasi  dalam rangka Pengukuhan Guru Besar  dalam   bidang   Ilmu Dakwah, 

tanggal 6 Januari 2004. Orasi ini berjumlah 48 halaman, dengan membahas hal-hal 

sebagai berikut: a) Perubahan sosial sebagai keharusan, uraiannya meliputi: (1) 

Pengertian Perubahan Sosial, (2) Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial, (3) 

Akibat terjadinya perubahan sosial, dan (4) Globalisasi fenomena perubahan sosial.  

b) Islam dan dakwah, pembahasannya  meliputi: (1) Arti  dakwah   dan   fungsinya  

dalam  Islam, (2) Pelaksana dakwah (dai), dan (3) Materi dakwah. c) Format 

Pelaksanaan Dakwah Menyikapi Prubahan Sosial di Era Global: Menggagas 

Tipologi: (1) Islam dan perubahan sosial, (2) Dakwah sebagai sumber motivasi 

terjadinya  perubahan sosial, (3) Dakwah dalam menetralisir perubahan sosial dan 

(4) Tipologi dakwah dalam menghadapi era globalisasi.
81
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  Pada orasi tersebut H.M. Iskandar menyimpulkan bahwa:  a) Dakwah  bagian 

yang tak terpisahkan dari Islam, merupakan keseluruhan aktivitas untuk mengajak 

orang kepada Islam. Dakwah dapat dilakukan dalam bentuk:bi al-Lisa>n  (tablig),  bi 

al-Kita>bah (tulisan), dan  bi al-Ha>l (pengembangan  masyarakat). b) Dakwah   juga   

mengandung arti sosial control (amar ma’ruf nahi mungkar). c) Perubahan sosial 

merupakan kemestian sebagai konsekuensi dari upaya manusia untuk selalu meng-

embangkan, dan meningkatkan kehidupannya. d) Tipologi dakwah yang dikem-

bangkan sebaiknya bertitik tolak dari: a) Pemahaman ajaran Islam yang kontekstual. 

b) Pemahaman pelaksanaan dakwah secara utuh. c) Komitmen kepada etika global. 

d) Silaturahmi ide. e) Pendekatan Tasawuf yang sejalan dengan syari’at agama. 

Tipologi dakwah holistik komprehensif oleh H.M. Iskandar dipandang sebagai  

tipologi  dakwah  yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan sosial di era 

globalisasi.
82

 Secara keseluruhan karya H.M. Iskandar mengandung pesan agama 

(dakwah). Hal tersebut, membuktikan bahwa Beliau seorang pakar atau 

pemikir/tokoh dalam bidang dakwah di Tana Luwu. Secara akademik Beliau 

bergelar Profesor di bidang dakwah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Palopo.  
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BAB IV 

 DAKWAH PROF. DR. H.M. ISKANDAR DI TANA LUWU 

A. Setting Sosial Budaya Tana Luwu 

Willayah Tana Luwu awalnya hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu. 

Namun, dalam perkembangannya sekarang (2017) telah dimekarkan menjadi  tiga 

kabupaten dan satu kota, yaitu: Kabupaten Luwu, Luwu Utara,  Luwu Timur, Kota 

Palopo.  Bahkan, sekarang tengah diwacanakan akan bibentuk Kabupaten Luwu 

Tengah dengan ibu Kota Walenrang. Dengan demikian, cita-cita bagi segenap ‚wija 

to Luwu‛ adalah terbentuknya provinsi Luwu. Cita-cita tersebut, sering 

diwacanakan dalam aksi-aksi terbatas sebagai bukti keseriusan masyarakat 

membentuk provinsi tersendiri.  

Sebelum pemekaran wilayah Luwu, maka pada saat itu dikenal istilah ‚Luwu 

Selatan dan Luwu Utara‛. Luwu Selatan, artinya wilayah Luwu yang berada di 

bagian selatan Kota Palopo, dan  orang-orang yang berasal dari wilayah itu disebut 

sebagai orang selatan (to selatan, to sule selatan). Wilayah tersebut, sekarang 

dikenal dengan nama Kabupaten Luwu, bentangannya mengikuti jalan poros 

provinsi berbatasan dengan Kabupaten Wajo yang dijumpai pertama setelah 

menelusuri jalan poros dari Makassar. Di pintu gerbang perbatasan tertulis ucapan 

‚Selamat Datang di Bumi Sawerigading‛
1
. Adapun yang dimaksud dengan istilah 

Luwu Utara pada masa itu,  yaitu  wilayah  Luwu yang berada di bagian Utara Kota  
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hari perlawanan rakyat Luwu. 
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Palopo, dan orang-orang yang berasal dari wilayah tersebut disebut sebagai orang 

Utara (to utara, to sule utara). Wilayahnya sekarang meliputi Kabupaten Luwu 

Utara dan kabupaten Luwu Timur yang berbatasan dengan provinsi Sulawesi 

Tengah dan sulawesi Tenggara.   

Keempat wilayah tersebut, Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang 

tertua. Dari segi infrastruktur hakikatnya kurang lebih sama dengan daerah 

pemekaran baru. Sebab, infrastruktur utama berada di Kota Palopo, belum 

menimbang kekayaan sumber daya alam Luwu sebelumnya, seperti industri tambang 

nikel di Sorowako, yang kini masuk wilayah Luwu Timur. Praktis beberapa tahun 

terakhir ini Luwu baru memulai membangun sebagaimana kabupaten lainnya di 

Tana Luwu. Secara umum kabupaten dan kota yang ada di Tana Luwu  memiliki 

motto  ‚Wanua Mappatuwo  Naewai  Alena‛.
2
  Maksud motto tersebut, bahwa siapa 

saja yang tinggal di Tana Luwu mereka akan dapat hidup karena kesuburan 

Tanahnya. 

 Tana Luwu dahulu disebut Kota Administratip (Kotip) Palopo, merupakan 

ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 42 Tahun 1986.  Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, status kota 

Administratip yang disandang sejak 1986 ditingkatkan menjadi kota otonom. 

Sekarang Kota Palopo memiliki sembilan kecamatan, empat puluh delapan 

kelurahan ini merupakan bagian dari Kabupaten Luwu dan menjadi ibu kota 

kabupaten. Tana Luwu kini memiliki enam puluh satu  kecamatan, jarak tempuh dari 

Kota Makassar sepanjang 390 km. Secara geografi Kota Palopo terletak pada 
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koordinat antara 2
0 

3’ 45‛ sampai 3
0 

37’ 30‛ lintang selatan dan 119
0 

15‛ sampai 

121
0 

43’ 11‛ bujur  timur. Batas-batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu, sebelah Timur 

berbatasan dengan Teluk Bone, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Luwu dan 

Kabupaten Tana Toraja. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala suara reformasi bergulir dan 

melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang 

bagi kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah 

persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. 

 Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui 

aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai 

dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah 

otonom.  Dari beberapa unsur kelembagaan penguat, seperti surat Bupati Luwu No. 

135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, tentang Usul Peningkatan Status Kotip 

Palopo menjadi Tana Luwu; Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 

Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status 

Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi; Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 

135/922/OTODA Tanggal 30 Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo 

menjadi Tana Luwu; Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 

Tanggal 29 Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan  Kotip Palopo menjadi 

Tana Luwu; Hasil Seminar Kota Administratip Palopo menjadi Tana Luwu; Surat 

dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, 

Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM 

Kabupaten Luwu  memperjuangkan  Kotip  Palopo  menjadi Tana Luwu,  kemudian  
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dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. 

 Akhirnya, setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan 

administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip 

Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa 

perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Luwu 

Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat 

pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan. Dengan kelengkapan 

sarana pendidikan, sarana telekomunikasi dan sarana transfortasi pelabuhan laut, 

Kotip Palopo, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Tana 

Luwu. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan 

pembagunan Tana Luwu, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah 

otonom Tana Luwu oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tana 

Luwu dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi sebuah 

Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah 

geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. 

 Setelah terbentuknya Kotip Palopo, pertama kali dinakhodai oleh Drs. H.P.A. 

Tenriadjeng, M.Si. sebagai pejabat Wali Kota Palopo. Mengawali pembangunan 

Tana Luwu selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Wali 

kota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Luwu, untuk memimpin 

Tana Luwu periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya sebagai Wali 

kota pertama di Tana Luwu. 
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B. Gerakan Dakwah H.M.Iskandar di Tana Luwu 

    1. Gerakan dakwah di Pendidikan 

a. Gerakan dakwah di IAIN Alauddin Palopo 

H.M.Iskandar dilantik sebagai dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di 

Palopo pada tahun 1987 dan berakhir masa  jabatannya tahun 1997,  Beliau menjabat 

dekan selama dua periode (± 10 tahun). H.M.Iskandar adalah dekan yang ketiga 

sejak berdirinya Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo tanggal 27 Maret 

1968 dengan status filial. Sejak menerima amanah sebagai dekan, Beliau dalam 

kepemimpinannya banyak membawa terobosan baru dalam memajukan dan 

meningkatkan  IAIN Alauddin di Palopo yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

Sosok H.M. Iskandar dalam menghadapi hidup dan kehidupan diungkapkan dalam 

semboyan atau prinsipnya, yaitu: a. bekerja, berdo’a dan tawakkal menjadi sikap 

hidup yang harus dijalankan secara terintegrasi. b. Tanamkan rasa syukur, dan sabar 

dalam menjalani kehidupan.
3
  

H.M. Iskandar sebagai penanggungjawab fakultas masa itu, Beliau berupaya 

melakukan pembinaan untuk dapat berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya 

yang ada Indonesia. Untuk dapat berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya, 

maka Beliau melakukan pembinaan dengan sasaran utamanya tenaga edukasi dan 

mahasiswa.  Langkah-langkah yang dilakukan oleh Beliau dalam pembinaan tenaga 

edukasi dan mahasiswa, yaitu: 
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Daftar Riwayat Hidup H.M. Iskandar pada saat mencalonkan diri sebagai Bupati Luwu 

Periode 2004-2009, tanggal 18 Oktober 2003.   
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 1) Pembinaan Tenaga Edukasi IAIN Alauddin Palopo 

 Pembinaan tenaga edukasi merupakan sesuatu yang mutlak mendapat priori-

tas dalam rangka memajukan sebuah perguruan tinggi menuju kompetisi. Perguruan 

tinggi tidak mungkin dapat berkompetisi dalam dunia pendidikan jika tenaga 

edukasinya belum berkualitas. Hal tersebut, menjadi bahan pemikiran Beliau 

sehingga sasaran pembinaannya  diprioritaskan kepada pembinaan tenaga edukasi 

dan mahasiswa. 

 Kegiatan pembinaan tenaga edukasi lebih ditekankan pada peningkatan 

kualitas dan disiplin kerja. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain; peningkatan 

penulisan karya tulis ilmiah, kegiatan seminar/simposium, penelitian, pendidikan 

lanjutan, penataran, pembinaan kesadaran disiplin dan sebagainya.
4
 

 Untuk memacu kegiatan seminar, simposium dan semacamnya, telah 

dibentuk suatu badan yang diberi nama  ‚Forum Kajian Agama Islam‛ (FKAI) 

dengan SK Dekan   No. 5 tahun 1990 tanggal 10 Pebruari 1990. Kegiatan lembaga 

non struktural ini cukup memberi  dorongan dan  motivasi bagi dosen untuk menulis 

karya ilmiah dalam mendapatkan kredit point sebagai syarat kenaikan pangkat. 

Pelaksanaan kegiatan seminar tersebut menampilkan pemakalah dari dosen IAIN 

Palopo, dan juga mengundang pakar dari IAIN Alauddin Makassar.
5
 

 Agar  ilmu yang dimiliki bagi tenaga edukasi tetap segar dan dapat 

bekembang, maka tenaga edukasi dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan di 

                                                             
4
M.Iskandar,Laporan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo pada Dies Natalis 

XXIII dan Wisuda Sarjana IV, (Palopo:  1991), h. 7.   
5
M.Iskandar,Laporan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo pada Dies Natalis 

XXIII dan Wisuda Sarjana IV, h. 8.   
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masyarakat.  Masa itu, IAIN Palopo yang berada di bawah kendali H.M.Iskandar  

telah melakukan pengabdian yang meliputi:  

a) Kegiatan dakwah/ceramah/khotbah/penyuluhan pada setiap kegiatan PHBI, MDI, 

panitia masjid, organisasi sosial, dan lain-lain, pada kegiatan tersebut seluruh 

dosen terlibat secara langsung; 

b) Kegiatan organisasi, semua dosen aktif baik sebagai pengurus maupun sebagai 

anggota biasa misalnya: Golkar, Kopri, PGRI, MDI, GUPPI, al-Hidayah, Bazis, 

MUI, pemuda masjid, IPHI, organisasi olah raga, dan lain-lain; 

c) Mengikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di luar IAIN, 

baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta; 

d) Merintis kerjasama dengan Kakandep Agama, Bazis Kab. Luwu untuk mengirim 

dai pembangunan dari Alumni Fakultas Ushuluddin Palopo ke daerah terpencil, 

yaitu: kecamatan Limbong, Rampi (sekarang masuk wilayah Kab. Luwu Utara) 

dan Bastem (sekarang masuk wilayah kab. Luwu).
6
 

e) Partisipasi dengan program Bapak BKDH Tk.II Luwu  tentang ‚Luwu Beriman‛. 

Program kegiatan ini dilakukan secara bersama antardosen, karyawan, dan 

mahasiswa, lokasi dibagi menjadi ‚wilayah kebersihan‛ (Wilsih). Setiap 

kelompok mahasiswa dikoordinir oleh dosen, hasilnya cukup menggembirakan 

oleh karena wilayah binaan IAIN Alauddin Palopo ditunjuk Bapak Bupati KDH 

Tk. II Luwu mewakili Kabupaten Luwu dalam lomba Taman Nasional.  Pada 

tingkat pembantu  Gubernur   Wilayah   V,  IAIN  Alauddin  Palopo meraih juara  
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satu kampus perguruan tinggi.
7
   

f) Telah ikut dalam Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Luwu, pada 

kegiatan tersebut IAIN Alauddin Palopo tiga tahun berturut-turut masuk 

rangking satu.
8
 

g) Mengaktifkan silaturrahim dosen dan pegawai IAIN Alauddin Palopo 

Zainuddin Samide mengungkapkan bahwa H.M.Iskandar ketika menjabat 

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo, Beliau memprogramkan 

silaturrahim keluarga besar IAIN/STAIN dengan sistem pelaksanaannya dari rumah 

ke rumah dosen dan pegawai di lingkunan IAIN/STAIN. Silaturrahim tersebut 

dilaksanakan sekali sebulan dengan tujuan untuk lebih mempererat keakraban bagi 

para dosen dan pegawai antara satu dengan yang lainnya. Pada acara silaturrahim 

diisi kegiatan ceramah agama dari dosen secara bergiliran, dan juga pengundian 

arisan antara keluarga besar IAIN. Selain itu, model silaturrahim juga dilaksanakan 

dengan cara rekreasi ke tempat-tempat tertentu. Tujuannya untuk menghibur jiwa 

bagi dosen dan pegawai bersama keluarganya menikmati kesejukan alam di 

sekitarnya. Cara ini lakasanakan pada setiap menjelang bulan Ramadan, selesai ujian 

semester  atau pada hari-hari libur lainnya.
9
 

  Setelah berakhir kepemimpinannya dan pergantian dekan atau pimpinan di 

IAIN/STAIN Palopo, model silaturrim ala H.M.Iskandar mulai mengalami 

perubahan. Kegiatan silaturrahim tidak lagi dilaksanakan dari rumah ke rumah,  

                                                             
7
M.Iskandar, Laporan Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo pada Upacara 

Wisuda Sarjana VIII,  (Palopo:  1995), h.  14. 

8
M.Iskandar, Laporan Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo pada Upacara 

Wisuda Sarjana VIII,  h.  15. 

9
Zainuddin Samide (70 tahun), Tokoh masyarakat, Wawancara, Palopo, 29 Januari  2015.  
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tetapi sudah  terpusat di kampus IAIN/STAIN Palopo, dan bahkan pelaksanaannya 

sudah mulai tidak teratur. Model silaturrahim yang digagas oleh H.M.Iskandar pada 

masa kepemimpinannya tampak keakraban bagi seluruh keluarga besar 

IAIN/STAIN, dan waktu itu betul-betul nilai-nilai silaturrahim dijunjung tinggi.   

h) Menjadikan kampus Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo sebagai pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan yang islami.  

 Upaya ini dimaksudkan untuk menjembatani berbagai gap yang mungkin 

timbul antara pemerintah  dan para ulama/cendekiawan muslim karena kurangnya 

diskusi dan pertemuan bersama. Di lain, pihak kebutuhan masyarakat tentang 

bimbingan dalam rangka aktualisasi ajaran Islam sesuai dengan tuntunan zaman 

tidak dapat dihindari. Keinginan untuk menjadikan kampus sebagai pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan yang islami sudah mulai digagas. H.M. Iskandar 

mengundang para pakar datang ke kampus, dan pada pertemuan perdana dihadiri 

sebanyak 70 pakar muslim dari berbagai disiplin ilmu. Dalam pertemuan dan kajian 

bersama tentang ilmu agama Islam para pakar telah melahirkan komitmen untuk 

terus menggalakkan dan mengembangkan secara berkesinambungan.
10

 

Menurut Bulu’ kepemimpinan H.M.Iskandar telah teruji melalui berbagai 

tugas yang diamanahkan kepadanya yang meliputi: Dekan Fakultas Ushuluddin 

IAIN Alauddin di Palopo, Ketua Persamil Kabupaten Luwu, Ketua FKAUB 

Kabupaten Luwu, Ketua PGRI Kabupaten Luwu, Ketua GUPPI Kabupaten Luwu, 

ketua ICMI Kabupaten Luwu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu, Ketua 

BAZ, Ketua KPU kota Palopo, Rektor Universitas Andi Jemma, dan Ketua 
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M. Iskandar, Laporan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo pada Upacara 
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persiapan pembentukan provinsi Luwu. Semua amanah itu dilaksanakan dengan 

penuh dedikasi dan konsistensi yang tinggi. Beberapa pejabat baik di Departemen 

Agama RI. IAIN Alauddin Ujung Pandang, maupun Pemda Kabupaten Luwu 

menuturkan bahwa H.M.Iskandar adalah sosok bapak yang tidak diragukan 

kompetensinya. Beliau seorang pemimpin yang amanah, demokratis, moderat, 

bersikap tegas dan konsisten dalam pendirian.
11

 

 Yunus Bandu memberikan komentar tentang sosok H.M. Iskandar sebagai 

berikut: Beliau berwibawa, pintar dan ilmiah dalam berbicara, tenang, humoris, 

ilmuwan, pintar politik, punya kemampuan dan semangat tinggi, dekat dengan 

penguasa (pemerintah) dan masyarakat. Yunus Bandu mengaku dekat dan banyak 

belajar dari H.M. Iskandar. Kedekatan Yunus Bandu dengan H.M. Iskandar sejak 

menjadi bupati Kabupaten Luwu tahun 1994 hingga berakhir periodenya tahun 1999. 

Ketika H.M. Iskandar menceritakan kepada pak Yunus Bandu keinginan untuk 

melanjutkan pendidikan pada program S3,  pak Yunus Bandu memberi dukungan 

dan respons positif atas keinginan H.M. Iskandar tersebut. Dan menjelang 

keberangkatan H.M. Iskandar mengikuti pendidikan tersebut, Beliau minta pamit 

dan doa dari pak Yunus Bandu,  dan  pak Yunus Bandu menyampaikan pesan kepada 

H.M. Iskandar ‚jaga kesehatan bapak dan banyak olahraga supaya kondi fisik tetap 

prima‛.
12

  

 Penuturan tersebut, menunjukkan bahwa Yunus Bandu  mengakaui  H.M. 

Iskandar  orang yang memiliki banyak kelebihan dan kemampuan untuk memimpin  
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Bulu (61 tahun), Pembantu Dekan III Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo 1993, 
Wawancara, Palopo, 7 Februari 2015.   

12
Yusus Bandu (75 tahun), Bupati Luwu Periode 1994-1999, Wawancara, Makassa, 1 

September 2017.  
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Kabupaten Luwu pada masa itu. Orangnya cerdas, tenang, berwibawa, pintar bicara, 

pintar politik, ilmuwan, pribumi, dekat dengan pemerintah dan masyarakat. Selain 

itu, pesan pak Yunus Bandu yang disampaikan kepada H.M. Iskandar membuktikan 

adanya kedekatan dan hubungan emosioal keduanya. 

Syarifuddin Daud, menjelaskan bahwa kepemimpinan H.M. Iskandar 

mengikuti pola: 

a. Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara: 

1. Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberikan contoh) 

2. Ing Madyo Mangun Karsa (di tengah membangun semangat) 

3. Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan) 

b. Kepemimpinan orang Luwu: 

1. Lempu’ (jujur) 

2. Getteng (tegas) 

3. Adele’ (adil) 

4. Warani (berani)
13 

c. Kepemimpinan Ary Ginanjar Agustian; 

1. Jujur (tidak curang) 

2. Tanggung jawab (berani menanggung resiko) 

3. Disiplin (taat pada aturan) 
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Syarifuddin Daud (68 tahun), Wakil ketua  FKAUB, tokoh agama, mubalig, Wawancara, 
Palopo, 20 Mei 2017.  
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4. Kerjasama (bersedia membantu) 

5. Adil (tidak memihak) 

6. Visioner (wawasan ke masa depan) 

7. Peduli (memperhatikan).
14

 

Penurutan Syarifuddin Daud tersebut, menunjukkan bahwa pola 

kepemimpinan yang dipraktikan H.M. Iskandar memiliki kemiripan dengan pola 

kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, pola kepemimpinan orang Luwu, dan juga pola 

kepemimpinan Ary Ginanjar Agustian. Pola kepemimpinan yang diungkapkan 

tersebut mengandung berbagai pesan dakwah bagi para pemimpin yang sedang 

menjalankan dan menerima amanah dari masyarakat.   

Jabani menuturkan bahwa H.M. Iskandar pemimpin yang moderat, 

demokratis, ulet, toleran, kalem, bersahabat, sederhana, dan terbuka.
15

  Penuturan 

K.H. Jabani tersebut, mengandung makna bahwa H.M. Iskandar pemimpin yang 

disenangi masyarakat oleh karena Beliau memiliki sikap moderat, demokratis, ulet, 

kalem, bersahabat, sederhana, dan terbuka dalam kepemimpinannya. Pesan dakwah 

yang terkandung di dalam kepemimpinannya, yaitu mubalig/mubaligah perlu 

memiliki sikap tersebut.    

 Bulu’ selanjutnya mengungkapkan bahwa dari segi pemikiran dakwahnya, 

dakwah H.M.Iskandar sejuk, tidak terkesan menggebu-gebu, gagasannya tentang 

agama sangat luas, materi dakwahnya akomodatif dan kental dengan sentuhan 
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Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Spiritua, (Cet. 
XXXII; Jakarta: Arga, 2007), h. 110-111.   

15
K.H. Jabani (75 tahun), Kakandep Agama Kab. Luwu, 1983-1989, Wakil ketua DPR Luwu 

Utara, 1999-2004, Sekretaris Persamil  Kabupaten Luwu, Wawancara, Palopo, 14 Mei  2017. 
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kebutuhan umat. Untaian kenangan ini, bukan untuk memujinya tetapi 

mengungkapkan apa yang   saya  ketahui  dan  alami setelah  mengenal  Beliau sejak  

tahun 1985 sampai akhir hayatnya.
16

 

Dakwah Beliau adalah dakwah yang arif, disenangi bagi semua kalangan, 

materi dan bahasa yang Beliau gunakan mudah dipahami dan dimengerti oleh 

masyarakat (mad’u). Beliau dalam menyampaikan pesan agama sifatnya rasional, 

sehingga mad’u tertarik mendengarnya.  Materi dakwahnya selalu aktual, menarik, 

sesuai dengan kondisi dan keadaan mad’u yang dihadapinya. Sehingga penerima 

dakwah (mad’u) tidak  merasa terganggu, karena dakwahnya menyejukkan hati 

pendengar. Bahkan, Beliau kalau bicara dapat menyenangkan, termasuk kelompok 

dan agama lain yang mendengarkannya. Dengan dakwahnya yang begitu 

menyejukkan, membuat kelompok dan agama lain tertarik. Maka tidak 

mengherankan kalau Beliau pernah diundang oleh agama nonIslam untuk menjadi 

pembicara dalam suatu forum diskusi yang dilaksanakannya. Hal itu, menunjukkan 

bahwa H.M.Iskandar dapat diterima oleh semua kelompok dan kalangan masyarakat 

tanpa terkecuali. 

 2) Pembinaan Mahasiswa IAIN Alauddin di Palopo 

 Awal kepemimpinan H.M.Iskandar sebagai dekan, konsep pembinaan 

mahasiswa dituangkan dalam kalimat yang cukup sederhana, yaitu ‚Pancasukses‛. 

Konsep tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan, baik dari kalangan 

internal (kampus), maupun dari kalangan eksternal (pemerintah). Program 
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‚Pancasukses‛ yang menjadi pola pembinaan mahasiswa IAIN Palopo yang    

dicanangkan  pada   masa  kepemimpinannya dapat diuraikan di bawah ini. 

a) Sukses baca, untuk menunjang program ini, Beliau canangkan istilah ‚sadar 

pustaka‛ dan ‚sadar bahasa‛. Hemat Beliau bahwa program sukses baca hanya 

dapat dicapai bila mahasiswa cinta perpustakaan dan cinta bahasa.
17

 Sebagai 

wujud  program tersebut, pada tahun akademik 1989/1990 perpustakaan IAIN 

Palopo dilengkapi dengan buku litaratur yang dibutuhkan mahasiswa dan 

sekaligus dicangkan sebagai tahun ‚Sadar Pustaka‛
18

. Dan pada tahun akademik 

1991/1992 dicanangkan sebagai ‚Tahun Sadar Bahasa‛. Untuk tahun sadar 

bahasa maka dosen diutus mengikuti pelatihan bahasa Arab ke Jakarta, dan di 

kampus juga telah diupayakan pembinaan bahasa Arab bagi dosen dan mahasiswa 

dari dosen perbantuan Republik Arab Mesir.
19

 Untuk pembinaan bahasa bagi 

mahasiswa digalakkan  praktikum bahasa Arab dan Inggris. Upaya ini dilakukan 

agar mahasiswa mampu memahami bahasa Arab dan Inggris serta dapat 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
20 

 Mengenai program sukses baca, 

H.M.Iskandar canangkan motto ‚tiada hari tanpa baca‛.  Motto ini menunjukkan 

bahwa membaca merupakan kunci menggapai kesusksesan dan keberhasilan bagi 

pencinta ilmu (mahasiswa). Dan motto tersebut sejalan dengan wahyu yang 
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M.Iskandar, Laporan Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo pada Upacara 
Wisuda Sarjana VIII,  h.  5-7. 
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M.Iskandar,Laporan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo pada Dies Natalis 

XXIII dan Wisuda Sarjana IV,  h. 12.   
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M.Iskandar,Laporan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo pada Dies Natalis 
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diterima oleh Nabi Muhammad saw. tentang perintah baca (belajar) yang 

tertuang pada al-Qur’an surat  al-‘Alaq ayat 1-5. 

b) Sukses menulis atau karya tulis, untuk menunjang program ini Beliau 

mewajibkan  setiap mahasiswa melalui dosen membuat karya tulis minimal sekali 

dalam setiap semester untuk setiap mata kuliah.
21

 Untuk sukses menulis, setiap 

dosen memberi tugas kepada mahasiswa dengan diberi bobot satu SKS satu 

makalah. Kalau program S1 memerlukan 150-160 kredit  maka diharapkan yang 

bersangkutan dapat membuat makalah antara 150-160 buah, upaya ini dilakukan 

agar mahasiswa mampu berkarya tulis secara baik dan benar.
22

 Konsep sukses 

menulis dilandasi dari pengalaman Beliau bahwa banyak orang semasa hidupnya  

terkenal dan bepengaruh, tetapi tidak meninggalkan karya tulis.  Karena itu, 

program konsep menulis oleh Beliau dimaksudkan agar lahir mahasiswa-

mahasiswa yang mampu berkaya yang dapat dibaca oleh orang lain, baik semasa 

hidupnya maupun setelah wafatnya. Intinya dari program konsep sukses menulis 

adalah menanamkan keterbiasaan bagi pencinta ilmu menulis sejak dari awal. 

Sesuatu yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mahasiswa menjadi mudah 

meskipun hal tersebut berat. Sebaliknya sesuatu yang mudah, tetapi hal itu belum 

menjadi tradisi dirasakan sebagai sesuatu yang berat. Dengan demikian, menulis 

itu dianggap sesuatu yang susah bagi mahasiswa yang belum terlatih menulis, dan 

bagi mahasiswa yang sudah terbiasa menulis dianggap hal yang mudah. Menulis 

harus ditradisikan, bukan hanya dalam dunia akademik, tetapi juga di masyarakat. 

Menulis tidak dapat dipisahkan dari keterbiasaan, ungkap pribahasa ‚ala bisa 
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karena biasa‛ sehingga dengan kebiasaan tersebut akan membentuk pribadi ‚ala 

bisa karena biasa‛. Karya tulis sangat penting bagi generasi untuk memahami 

gagasan dan pikiran seseorang. Beliau merasakan dan mengakui kelemahanya 

dalam karya tulis semasa hidupnya. 

c) Sukses diskusi, pada program ini Beliau mencanangkan  istilah ‚Tiada hari tanpa 

diskusi‛, untuk menunjang sukses diskusi ini telah disediakan sarana dan 

prasarana diskusi yaitu: masjid, ruang belajar, ruang perpustakaan, gedung 

serbaguna maupun di bawah pohon telah disiapkan tempat duduk. Diskusi harus 

dibudaya sebagai salah satu ciri masyarakat ilmiah dan  masyarakat demokratis.
23

   

Konsep sukses diskusi yang dicanangkan oleh H.M.Iskandar, merupakan langkah 

untuk memperkaya wawasan keilmuan bagi mahasiswa, terutama dalam 

menghadapi masyarakat yang multi kultural. Termasuk wilayah Tana Luwu 

khususnya dan Indonesia pada umumnya.  Forum diskusi tersebut adalah forum 

untuk melatih diri bagi setiap mahasiswa menyampaikan dan mempertemukan 

pikiran mereka dengan orang lain. Dalam forum ini juga mahasiswa akan 

memperoleh informasi baru yang terjadi dan akan terjadi di masyarakat yang 

membutuhkan penyelesaian. Lewat forum diskusi ini mahasiswa akan 

mendapatkan nilai tambah yang mungkin tidak diperoleh dalam ruang kuliah. 

d) Sukses olahraga 

H.M.Iskandar menyadari pentingnya hidup sehat bagi manusia. Dengan dasar 

itu, Beliau mencanangkan sukses olahraga pada masa kepemimpinannya. Pada 

program sukses olahraga hari Jumat ditetapkan sebagai hari wajib olahraga bagi 
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semua warga kampus baik dosen, pegawai, maupun mahasiswa. Untuk mewujudkan 

cita-cita tersebut, H.M.Iskandar telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana 

olahraga di kampus. Sarana olahraga yang dipersiapkan untuk menunjang program 

sukses olahraga yaitu: lapangan Voli, lapangan Takraw, lapangan Tenis, lapangan 

bulu tangkis, tenis meja, dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).  

Program sukses olahraga yang dicanangkan oleh H.M.Iskandar merupakan 

bentuk realisasi dari perintah Nabi untuk membekali generasi dengan berbagai 

keterampilan olahraga. Olahraga yang dimaksud adalah yang tidak melanggar nilai 

ajaran Islam yang bertujuan membentuk fisik manusia menjadi kuat dan sehat. 

Dalam tinjauan kesehatan  tanpa olahraga fisik manusia menjadi lemah dan mudah 

terjangkit penyakit. Konsep Beliau tentang pentingnya olahraga dalam kehidupan 

kampus menunjukkan  bahwa  Beliau  menyadari betapa pentingnya hidup sehat bagi 

manusia.  

Dari beberapa sarana tersebut, olahraga tenis yang paling banyak diminati 

bukan hanya dosen dan pegawai IAIN/STAIN Palopo, tetapi juga dari instansi-

instansi lain yang ada di Kota Palopo. Karena banyaknya peminat long tenis maka 

selain hari Jumat, juga telah diatur  jadwal bermain bagi peminat olahraga long tenis 

sebagai olahraga persahabatan dengan instansi-instansi lain. Hari yang digunakan 

sebagai olahraga persahabatan yaitu:  Senin sore, Selasa sore, Rabu sore,  Kamis 

sore, Sabtu sore, dan Ahad pagi-sore. Pada  program kegiatan sukses olahraga 

H.M.Iskandar  mencanangkan motto ‚tiada hari tanpa olahraga‛.
24
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M.Iskandar, Laporan Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin di Pallopo pada Upacara 
Wisuda Sarjana VIII,  h.  5-7. 
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e) Sukses dakwah, program ini Beliau mengembangkan dakwah melalui seni yang 

dikenal dengan istilah ‚Nada dan Dakwah‛. Sarananya telah disiapkan misalnya: 

alat Band, Kasidah Rebana, dan gedung serbaguna untuk latihan pentas 

mahasiswa. Untuk sukses dakwah, setiap mahasiswa diwajibkan tampil 

menyampaikan ceramah, khotbah, pengajian di masjid dan di masyarakat minimal 

tiga puluh kali. Selain itu,  tugas tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat 

tambahan untuk menempuh ujian akhir.
25

 Bagi mahasiswa yang belum memenuhi 

target  tiga puluh kali tampil menyampaikan pesan agama di masyarakat dengan 

memperlihatkan bukti fisik kepada pimpinan maka mahasiswa tersebut tidak 

diperbolehkan mengikuti ujian munaqasyah.  

   Maksud dan tujuan program sukses dakwah, yaitu agar mahasiswa mampu 

menyampaikan/mengomunikasikan pesan pembangunan melalui bahasa agama.  

Untuk  terlaksananya kewajiban tersebut maka diaktifkan praktikum  dakwah bagi 

mahasiswa.  Untuk  mencapai   program  sukses  dakwah  H.M. Iskandar  canangkan 

sebuah motto ‚tiada hari tanpa dakwah:.
26

  

  Program sukses dakwah yang digagas oleh H.M.Iskandar ketika menjabat 

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mendapat dukungan dan 

sambutan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan perguruan 

tinggi lainnya yang ada di Tana Luwu. Sukses dakwah sebagai salah satu bagian dari 

panca sukses yang dilaksanakan melalui safari dakwah dengan sasaran masjid-masjid 

yang ada di wilayah Luwu dengan  melibatkan dosen dan mahasiswa. Kegiatan 

                                                             
25

M.Iskandar, Laporan Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin di Pallopo pada Upacara 
Wisuda Sarjana VIII, h.  5-7. 
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M.Iskandar,Laporan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo pada Dies Natalis 
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safari dakwah diformat  dalam bentuk: safari ramadhan, safari Jumat, dan ceramah 

pada hari-hari besar Islam. Langkah-langkah tersebut selain menyampaikan pesan 

agama, juga sebagai ajang sosialisasi IAIN Alauddin Palopo kepada masyarakat 

Luwu.
27

   

  Kegiatan safari dakwah yang telah dilakukan dalam mewujudkan program 

‛sukses dakwah‛, hasilnya cukup menggembirakan di mana pada tahun 1990 tim 

safari ramadhan dari IAIN Alauddin Palopo telah menjangkau 215 buah masjid. 

Sedangkan untuk tahun 1991 jumlah masjid se Kabupaten Luwu yang dijangkau 

lebih meningkat, yaitu kurang lebih 310 buah masjid.
28

   

  Pemikiran H.M. Iskandar mengenai pancasuskses yang dicanangkan pada 

masa kepemimpinannya, merupakan langkah tepat dalam pembinaan civitas 

akademika di kampus. Pancasukses merupakan kunci program dalam mengawal 

mahasiswa meraih keberhasilan masa depan. Karena itu, pancasukses yang digagas 

di masa kepemimpinannya meskipun sudah wafat perlu dipertimbangkan kembali di 

kampus IAIN Palopo. Mengingat bahwa kalau program tersebut tidak dikembangkan 

kembali di kampus, dikhawatirkan tradisi baca-tulis, diskusi, dakwah, dan olahraga 

dianggap mahasiswa sebagai hal yang tidak penting, padahal sangat penting dalam 

dunia pendidikan. Oleh karena itu, menghidupkan kembali ‚Pancasukses‛ penting 

bagi seluruh warga kampus, baik dosen, pegawai, maupun mahasiswa.  

Pemikiran dan gagasan H.M.Iskandar yang telah dituangkan dalam istilah 

‚Pancasukses‛ menunjukkan bahwa kesuksesan akan dapat diraih dalam dunia 
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M.Iskandar,Laporan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo pada Dies Natalis 

XXIII dan Wisuda Sarjana IV, (Palopo:  1991), h. 13.   



 
 
 

159 

 
 

akademik bila program ‚Pancasukses‛ ditumbuhkan dan dihudupkan dalam kampus. 

Pada prinsipnya orang hanya dapat berhasil dalam menuntut ilmu kalau banyak 

membaca, banyak berdiskusi, banyak menulis,  banyak tampil membagi ilmu yang 

dimiliki (berdakwah), dan  banyak bergerak (berolahraga). Pada acara wisuda sarjana 

II tahun 1990, H.M.Iskandar menyampaikan  dalam laporannya bahwa  tahun  1990  

telah  dicanangkan motto, yaitu: 1) tiada hari tanpa baca, 2) tiada hari tanpa diskusi, 

3) tiada hari tanpa menulis, 4) tiada hari tanpa dakwah, dan  5) tiada hari tanpa 

olahraga.  

Pancasukses dapat menjadi jembatan bagi dosen, pegawai,  dan mahasiswa 

IAIN/STAIN Palopo untuk berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya yang ada 

di Indonesia. Namun, tidak mungkin dapat terwujud bila program tersebut tidak 

ditradisikan dalam kampus. Karena itu, meskipun program ‚Pancasukses‛ dapat 

menjadi kunci kesuksesan tetapi tidak ditradisikan dalam sebuah perguruan tinggi 

(kampus), maka tidak mungkin dapat berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya. 

Memenuhi program Pancasukses yang telah dicanangkan H.M. Iskandar 

fasilitas yang  mendesak adalah: gedung serbaguna untuk kegitan ilmiah/diskusi, 

masjid untuk kegiatan ibadah/dakwah, lapangan olahraga untuk kegiatan fisik, dan 

perpustakaan. Menurut H. Bulu’ pada awalnya banyak kalangan meragukan 

kemampuan berpikir dan bertindak H.M.Iskandar untuk kepentingan umat, bangsa, 

negara, dan agama. Ada yang menganggap  Beliau dalam berpikir, bertindak di luar 

batas-batas tertentu. Saat itu, Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo yang 

masih di bawah kendali IAIN Alauddin Ujung Pandang bersama sebelas (11) 

Fakultas lainnya yang tersebar di kawasan Indonesia Timur. Dan jika ada bantuan 

fasilitas pemerintah melalui Menteri Agama RI., sebelas (11) Fakultas binaan IAIN 
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harus bertarung  mendapatkan bantuan. Melalui proses perjuangan yang berat dan 

kerja keras H.M.Iskandar mampu membuktikan hasil karya pengabdian yang 

menakjubkan. Tahun  1993  telah   terealisasi   program   andalan   yang   meliputi:  

pembangunan gedungserbaguna, masjid Amalbakti Muslim Pancasila, dan lapangan 

olah raga.
29

 

Terlaksananya pemikiran dan gagasan Beliau tentang ‚Pancasukses‛, karena 

didukung oleh manajemen yang baik. Hanya dengan pengelolaan menajeman yang 

baik akan dapat membawa kepada kesuksesan dalam melaksanakan kegiatan atau 

program yang direncanakan. Sebaliknya, jika manajemennya kurang baik, maka 

program akan dapat berakhir dengan kegagalan. Ada hal yang sulit dihindari bahwa 

dalam pelakasanaan suatu program, akan berhadapan dengan berbagai macam 

hambatan. Meskipun menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan program, 

tetapi karena dihadapi dengan sikap optimis (bersabar), maka hamatan  tidak akan 

menjadi alasan untuk tidak melaksanakan program.  

Bulu mengungkapkan bahwa, H.M.Iskandar adalah bapak yang patut 

dijadikan panutan dalam berbagai hal termasuk dalam kepemimpinannya. Saya 

memiliki kenangan cukup emosional dengan Beliau, sejak bersama-sama merasakan 

hidup membangun Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Pada masa itu 

Beliau sebagai dekan dan saya pembantu dekan III (1993). Program andalan Beliau 

dalam rangka pembinaan  mahasiswa adalah panca sukses, yaitu: sukses baca, sukses 

kaya tulis, sukses diskusi, sukses dakwah, dan suskses olahraga.
30
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H.M.Iskandar menyadari, bahwa pelaksanaan program ‚Panacasukses‛ yang 

dicanangkannya pada saat menjabat sebagai dekan pada Fakultas Ushuluddin IAIN 

Alauddin Palopo banyak mengalami hambatan dan tantangan. Beliau memahami 

bahwa hambatan dan tantangan yang ada merupakan sunnatullah yang dapat terjadi 

dalam berbagai urusan dan kegiatan yang telah diprogramkan. Karena itu yang 

terpenting bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan 

hambatan yang muncul.  

Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Dakwah, dijelaskan bahwa Rasulullah saw. dalam berdakwah banyak 

tantangan yang berat Beliau dihadapi. Begitu beratnya tantangan, hingga membuat 

Rasulullah saw. merasakan penderitaan lahir maupun batin.
31

 Tantangan demi 

tantangan yang dihadapi dalam berdakwah, Beliau tetap bersabar menghadapinya, 

tanpa harus menghentikan dakwahnya. Sikap dan tindakan Beliau menunjukkan 

bahwa bagaimanapun beratnya tantangan dakwah yang dihadapi tidak membuat 

harus berhenti berdakwah, tetapi nabi Muhammad saw., mencari strategi lain yang 

lebih arif. Misalnya: mempelajari medan dakwah, mempelajari sasaran dakwah, 

penyesuaian diri, mengadakan interaksi dan partisipasi, menggunakan bahasa yang 

wajar dan mudah dipahami oleh masyarakat.  

Keberhasilan Rasulullah saw., dalam dakwah, berkat kegigihannya dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul, sejarah mencatat dengan tinta 

emas suskses dakwah nabi dalam mengajak manusia memeluk Islam dan 

menyiarkannya di muka bumi.
32

 Suksesnya dakwah Rasulullah saw., oleh karena 
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Muhammad Syafii Antonio, Manajemen Dakwah, (Cet. II; Jakarta Selatan:  Tazkia 
Publishing, 2011), h. 216.  
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Rasulullah memiliki kuncinya. Kunci kesusksesan dakwahnya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

a) Memiliki kepribadian menarik 

Memiliki kepribadian menarik, tidak mungkin kalau seseorang itu tidak 

memiliki sifat-sifat yang mulia. Rasulullah dengan daya tarik yang memancar dari 

sifat-sifat yang mulia yaitu: Siddiq (benar), artinya ucapan dan perbuatan Beliau 

dalam berdakwah sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya, tidak ada 

yang bertentangan dengan al-Qur’an. Amanah (terpercaya), artinya Beliau dalam 

berdakwah tidak pernah berdusta sehingga nabi disebut al-Amin (orang yang 

terpercaya). FaTana (cerdas), artinya Beliau dalam berdakwah tidak mau 

menyampaikan sesuatu selain kebenaran. Tabligh (menyempaikan), artinya apa yang 

disampaikan nabi dalam berdakwah merupakan muatan dari firman-firman Allah, 

bukan sesuatu yang dibuat-buat atau tidak punya dasar yang jelas.
33

  

b) Memahami karakteristik sasaran dakwah 

Memahami karakteristik sasaran dakwah merupakan hal penting dalam 

pelaksanaan dakwah. Rasulullah saw., sukses dalam mengajak umat manusia 

memeluk Islam karena Beliau memahami karakteristik sasaran dakwahnya. Tahapan 

dakwah yang Rasulullah tempuh pada mulanya dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, baru kemudian dilakukan secara terang-terangan.
34

  

Cara-cara yang dilakukan oleh Beliau tersebut di atas, munjukkan Rasulullah 

saw., memahami betul karakteristik sasaran dakwahnya, bahwa dakwah secara 
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terang-terangan belum saatnya untuk dilakukan, sehingga Beliau menganggap 

dakwah secara sembunyi-sembunyi lebih baik daripada dakwah secara terang-

terangan. Sekiranya Rasulullah saw., kurang memahami karakteristik sasaran 

dakwahnya pada masa itu, maka tidak menutup kemungkinan Rasulullah saw., 

langsung melakukan dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat.  

Langkah-langkah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. menjadi 

pelajaran yang berharga bagi juru dakwah dalam melaksanakan tugas dakwahnya di 

muka bumi ini. Tidak ada alasan bagi juru dakwah untuk tidak memahami 

karakteristik sasaran dakwahnya, sebab dengan memahami karakteristik sasaran 

dakwah para juru dakwah dapat berhasil atau sukses, sebagaimana terbukti pada diri 

Rasullah saw. 

Alasan mengapa Nabi saw., melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi: 

a. Nabi merasa ajaran yang dibawanya, terlebih dahulu harus mendapat dukungan 

dari keluarga, kerabat, dan sahabat sebagai orang-orang yang dekat. Sebab secara 

pribadi lebih mengenal Nabi: sosok yang dikenal jujur dan terpercaya serta berakhlak 

mulia. Mereka juga kelak dapat memberi kekuatan dan semangat untuk meneruskan 

dakwah, Bahkan, merekalah yang nantinya berperan  langsung dan berkontribusi 

besar bagi suksesnya dakwah. b. Untuk menghindari terjadinya intimidasi dari 

kekerasan yang dilakukan kaum musyrik dan kafirin yang menentang keras ajaran 

Beliau. c. Dengan berhasilannya mengajak anggota keluarga serta  sebagian kerabat 

dan  sahabat  ke pangkuan Islam, lebih  leluasa  bagi  Nabi  dan  pengikutnya untuk 

menggalang kekuatan seara internal dalam neneruskan dakwah.
35

   

                                                             
35

Muhammad Syafii Antonio, Manajemen Dakwah, h. 25.  



 
 
 

164 

 
 

Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang dikenal dengan dakwah kepada 

perorangan, terutama kepada  keluarga  terdekat  dilakukan  oleh  Nabi  berdasarkan  

petunjuk dalam QS al-Syu’ara/26: 214. 

يَِن   رَب قۡ
َ
ٱلۡۡ يَرحكََ  ٍذِرۡ عَشِ

َ
  ٢١٤وَأ

Terjemahnya:   

 Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
36

 

Fase dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh nabi 

diprioritaskan dakwahnya pada orang-orang yang menurut Beliau kemungkinan 

besar menerima Islam.
37

 Pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, sasaran 

dakwahnya adalah Siti Khadijah (istri Nabi), Ali bin Abi T}a>lib (anak paman Nabi), 

Zaid bin Harisah, Abu Bakar al-Siddiq, Usman bin Affa>n, Zubair bin Awwam, Saad 

bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin 

Jarrah dan Arqam bin Abil Arqam.
38

 Kesebelas orang tersebut, mereka berhasil 

masuk Islam pertama dan mendapat julukan assa>biqu>n al awwalu>n (golongan yang 

pertama kali masuk Islam).  

Fase dakwah secara terang-terangan, setelah dakwah secara sembunyi-

sembunyi, merupakan petunjuk dari QS al-Hijr/15: 94. 

يَِن  ك شِۡۡ ًُ ۡ ٌِ ٱل عَ رضِۡ  عۡ
َ

وَأ مَرُ  ا حؤُۡ ًَ ِ   ٩٤فٱَصۡدَعۡ ة
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Terjemahnya:   

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

39
 

Rasulullah dalam memenuhi perintah ayat tersebut, melakukan langkah 

dengan mengadakan jamuan makan dengan mengundang kerabatnya dan pemuka 

Quraisy lainnya. Setelah selesai jamuan makan, Rasulullah  menyampaikan risalah 

untuk mengajak hadirin beragama tauhid. Tetapi Beliau belum sempat menyampai-

kan maksudnya, Abu Lahab mendahuluinya dan mengatakan bahwa Beliau 

mendatangkan malapetaka kepada agama nenek moyangnya. Suasana demikian, 

Rasulullah terdiam dan mengurungkan maksudnya untuk menyampaikan risalah, 

karena suasana waktu itu sangat tidak memungkinkannya.
40

  

Perintah dakwah secara terang-terangan kepada Nabi, berbeda dengan 

dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada fase dakwah terang-terangan Beliau 

banyak mendapat tantangan dari masyarakat, terutama dari kaum musyrikin 

Quraisy
41

. Munculnya tantangan dari kaum musyrikin Quraisy atas dakwah Nabi, 

tidak berati Nabi tidak memahami krakteristik sasaran dakwah. Dengan 

memperhatikan reaksi kaum musyrikin Quraisy, maka Nabipun memerintahkan para 

pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang lebih aman. Perintah hijrah 

tersebut guna menghindari kezaliman yang terus-menrus dilakukan kaum musyrikin 

Quraisy. Bahkan Nabipun  akhirnya memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke 

Yatsrib, karena saat itu Madinah jauh lebih aman untuk ditempati umat Islam.
42
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Di sini perlu ditegaskan bahwa perintah Nabi kepada pengikutnya untuk 

segera hijrah  ke  Habasyah  dan  Yatsrib  merupakan  isyarat Nabi telah  memehami 

karakteristik kaum musyrikin Quraisy.   

c) Menerapkan metode komunikasi yang efektif 

Dakwah adalah bagian dari komunikasi, dakwah lebih bersifat khusus 

sedangkan komunikasi lebih bersifat umum. Pesan-pesan dakwah yang akan 

dikomunikasikan kepada masyarakat akan mudah diterima dan dipahami jika 

mengomunikasikannya secara efektif.  Komunikasi efektif adalah komunikasi yang 

dapat membawa pengaruh bagi pendengar dan melahirkan perubahan prilaku bagi 

setiap pribadi penerima pesan tersebut atau dengan kata lain berdaya guna dan 

berhasil guna. 

Kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang komunikator agar pesan yang 

disampaikan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu: 

a. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik 

perhatian komunikan; 

b. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang 

sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti; 

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan 

beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut; 
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d. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang 

layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia direkkan untuk 

memberikan tanggapan yang dikehendaki.
43

   

Dakwah sebagai proses komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan 

Ilahiyah, agar dapat dipahami dengan baik, perlu penguasaan komunikasi yang 

efektif. Keberhasilan Nabi dalam dakwanya, menunjukkan bahwa Beliau adalah 

seorang komunikator yang efektif. Hal ini, tercermin pada ucapan, perbuatan, dan 

ketetapan Beliau yang secara turun-temurun ditransmisikan para pemeluk Islam.
44

  

Bukti-bukti yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah 

adalah seorang komunikator yang komunikatif dalam berdakwah. Fakta 

menunjukkan bahwa banyak manusia di zamannya tertarik untuk mengikuti 

ajarannya. Komunikasi yang efektif  merupakan salah satu metode komunikasi 

dalam berdakwah  yang perlu mendapat perhatian dan diamalkan bagi setiap juru 

dakwah, bukan hanya pada tingkat internasional, nasional, tetapi juga pada tingkat 

lokal. 

d) Menunjukkan keteladanan 

Pendakwah ibarat cermin, semua pandangan orang tertuju kepadanya. Karena 

itu, pendakwah dalam segala hal harus menunjukkan keteladanan yang baik kepada 

orang yang ada di sekelilingnya, baik berupa ucapan, sikap, dan perilaku sehari-hari, 

demikian pula dalam pelaksanaan ibadah. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah swa., 
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dalam segala hal, baik ucapan, sikap, perilaku sehari-hari, dan pelaksanaan  ibadah, 

selalu menunjukkan  keteladanan yang baik kepada umatnya.
45

   

Era sekarang ini sangat sulit mencari sosok yang dapat menjadi contoh 

teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya mencari orang yang dapat memberi 

cotoh tidak sulit, karena hampir semua orang dapat memberi contoh. Tetapi ketika 

ingin mencari sosok yang dapat diteladani dan dicontoh tentu tidak mudah.  

Kesuksesan Rasulullah dalam dakwahnya masa lampu, karena satunya kata 

dengan perbutan, Beliau terlebih dahulu mempraktikan apa yang diucapkannya baru 

kemudian mengajak orang lain. Keteladana yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw., 

dalam berdakwah disebut sebagai  dakwah  bi al-H}al,  dakwah  yang mengedepankan 

perbuatan nyata.
46

 Strategi rahasia kesuksesan dakwah Rasulullah saw., karena 

Beliau memberi contoh nyata di masyarakat, sehingga orang-orang yang 

menyaksikan sikap Beliau ketika itu menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. 

Dengan sikap dan daya tarik yang ada pada diri Rasulullah tidak lagi mengalami 

kesulitan menyeru umat manusia mengikuti dakwahnya, sebab sikap dan perilakunya 

menunjukkan keteladanan. 

e) Dekat dengan umat 

Berhasil tidaknya seorang pemimpin atau pendakwah dalam memimpin dan 

menyeru umatnya kepada sesuatu yang diinginkan, tidak hanya ditentukan oleh 

kehebatan dan kepintaran seorang pemimpin dan pendakwah. Tetapi hal yang sangat 

penting    bagi  seorang  pemimpin  dan  pendakwah   adalah  kedekatannya  dengan  
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masyarakat atau umatnya.  

Salah satuhal yang menjadi masalah sekarang ini, bahwa masih ada sebagian 

pemimpin dan pendakwah tidak manunggal dengan masyarakat, kurang akrab 

dengan masyarakat meskipun namanya populer di masyarakat. Berbeda halnya 

dengan Rasulullah saw., sebagai kepala negara dan pemipin keagamaan, Beliau 

sangat dekat dengan umatnya. Beliau turun langsung ke masyarakat melihat realitas 

kehidupan pengikutnya dan orang-orang yang belum beriman kepada Allah swt., dan 

Rasul-Nya, serta mengunjungi sahabatnya dan anak-anak yatim di rumah mereka.
47

 

Realitas tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah saw., dalam dakwahnya 

tidak hanya berceramah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dakwah Beliau 

menyentuh langsung hati umatnya di tempat mereka berada. Dakwah yang Beliau 

contohkan merupakan realitas, bahwa Rasulullah saw., dekat dengan umatnya. 

Model dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw., seperti itu, dapat digolongkan 

sebagai dakwah bi al-H}ikmah,48
 berdakwah secara arif dan bijaksana. 

f) Pengaderan dan pendelegasian wewenang 

Rasulullah saw., dalam melaksanakan dakwah dan kesuksesannya, karena 

Beliau  menyadari bahwa penyiaran ajaran Islam bukan hanya tugas dirinya sebagai 

nabi dan rasul Allah, tetapi tugas bersama umat. Kesuksesan Beliau dalam dakwah 

tidak  hanya  sukses  secara   individual, tetapi juga sukses melalui  pengaderan dan 

pendelegasian kepada para sahabatnya.
49
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Keberhasilan nabi saw., dalam berdakwah, tidak dapat dilepaskan dari adanya 

kerjasama dan peran serta para sahabatnya pada masa itu. Dengan demikian, 

sekiranya Nabi tidak menjalin kerjasama dan peran serta para sahabatnya dalam 

menjalankan tugas dakwah, maka tidak menutup kemungkinan dakwah Nabi tidak 

suskses. Kerjasama dan melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan  dakwah 

menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian bagi para juru dakwah, itulah 

salah satu kunci nabi sukses dalam dakwahnya. Pengaderan dan pendelegasian 

wewenang yang Beliau praktikkan pada masa itu, menunjukkan bahwa pada masa 

Rasulullah sebenarnya organisasi dakwah sudah ada. Dengan demikian organisasi 

dakwah yang ada sekarang merupakan pengembangan dari apa yang sudah 

dicontohkan oleh Nabi saw.   

Organisasi dakwah sangat menentukan suksesnya dakwah. Karena itu, 

dakwah yang teroganisir jauh lebih baik daripada dakwah yang dilakukan secara 

pribadi, meskipun dakwah merupakan kewajiban bagi setiap orang. Dakwah yang 

teroganisir yang dilakukan lewat garis komando, dapat dikontrol, dievaluasi dan 

dipertanggungjawabkan, sedangkan dakwah secara pribadi sulit dikontrol, dievaluasi 

dan dipertanggungjawabkan. Pengaderan dan pendelegasian wewenang itu,  tidak 

dapat dipisahkan dengan organisasi, termasuk organisasi dakwah. Dengan 

organisasi, tugas dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, tertib, jelas 

motivasinya, jelas arah dan targetnya, serta tahap-tahap kegiatan. Tegasnya 

organisasi merupakan alat perjuangan yang paling tepat sehingga dapat mencapai 

hasil yang lebih  baik  dalam  penggunaan  tenaga  maupun dana  dengan  hasil  yang  
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optimal.
50

 

 Kunci sukses dakwah nabi Muhammad saw., pada masa lampau, karena 

Beliau memiliki kepribadian yang menarik, memahami karakteristik sasaran dakwah, 

menerapkan metode komunikasi yang efektif, menunjukkan keteladanan, dekat dengan 

umat, serta melakukan pengaderan dan pendelegasian wewenang. Karena itu, mubalig yang 

baik adalah yang dapat memahami kunci sukses dakwah Rasulullah saw. 

b. Geraakan dakwah di PGRI 

  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah sebuah organisasi yang 

bergerak dibidang pendidikan. Keanggoataanya melibatkan semua penganut agama 

yang ada dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk mempertanggung 

jawabkan jalannya roda organisasi ini, H.M.Iskandar dipilih sebagai  ketuanya di 

Kabupaten Luwu sejak tahun 1974 dan berakhir  pada tahun 1998. Tugas dan 

tanggungjawab tersebut diemban selama kurang lebih 24 tahun lamanya.
51

 

 Menurut Baso Sulaiman, H.M. Iskandar orang yang peduli terhadap  

pendidikan. Beliau adalah tokoh pendidik yang dapat diteladani, jiwa keguruan 

melekat pada dirinya. Kehadiran organisasi PGRI di Kabupaten Luwu dibawa 

pimpinannya merupakan momen yang sangat penting baginya dalam rangka 

menghimpun guru-guru yang ada di Luwu. Organisasi ini, bertujuan untuk 

memperjuangkan   hak-hak   dan   kesejahteraan   guru,   dan   juga   sebagai  wadah  
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pertemuan dan dialog dengan guru-guru.
52

 

Baso Sulaiman selanjutnya mengutarakan bahwa pada diri H.M. Iskandar 

melekat jiwa keguruan, dan memegang prinsip guru harus dapat ditiru atau dicontoh 

oleh muridnya. Organisasi PGRI Kabupaten Luwu di bawah pimpinan H.M.Iskandar 

memiliki peran penting terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak 

guru,  peduli  terhadap  pengembangan  pendidikan,  tempat  melakukan  pertemuan 

dengan guru setiap pertriwulan.
53

 

  Saat dilaksanakan kongres PGRI XVI dan penataran kepemimpinan 

kependidikan PGRI tingkat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 8 

Juli 1989 di Jakarta
54

. H.M. Iskandar menyampaikan tiga pokok pikirannya di depan 

peserta kongres yang meliputi: a. Mewajibkan bagi setiap anggota PGRI memiliki 

kartu identitas PGRI. b. Mengadakan kerja sama dengan maskapai penerbangan 

untuk mendapatkan diskon 20% dari harga tiket pesawat bagi anggota yang 

memiliki kartu PGRI selama dalam perjalanan. c. Memberi santunan kepada anggota 

PGRI yang mendapat musibah. Konsep pemikirannya dalam memperjuangkan 

anggota PGRI telah mendapat respons positif dari pengurus besar pusat Persatuan 

Guru Republik Indonesia (PGRI).
55

 

Menurut Sultan Sahid,  H.M.Iskandar sebagai Ketua PGRI Kabupaten Luwu, 

Beliau menjadikan PGRI sebagai salah  satu wadah penyaluran aspirasi bagi guru di 
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Kabupaten  Luwu. Melalui PGRI Beliau selalu menanamkan pentingnya menjaga 

dan memelihara kebersamaan bagi guru. Sosok H.M.Iskandar, orangnya tegas, 

konsisten, disiplin, pemimpin yang bersikap moderat, toleran, pembaharu, tidak 

membeda-bedakan. Dalam dunia pendidikan khusunya di kabupaten Luwu Beliau 

termasuk tokoh pendidik yang dapat dicontoh dan diteladani oleh kalangan guru 

atau tenaga pendidik. Selama Beliau memimpin organisasi PGRI kurang lebih 24 

tahun lamanya tidak pernah muncul konflik di dalamnya. Beliau adalah pemimpin 

yang karismatik, berwibawa,  dan memiliki  kemampuan  dalam  mengatasi masalah 

yang terjadi dalam dunia pendidikan di Tana Luwu.
56

    

Penuturan Sultan Sahid, menunjukkan bahwa apa yang diprktikan H.M. 

Iskandar sebagai Ketua PGRI Kabupaten Luwu, sudah mengandung nilai-nilai 

dakwah dan pendidikan. Melalui organisasi PGRI, Beliau menanamkan pentingnya 

nilai-nilai kebersamaan, dan saling bahu-membahu meskipun berbeda keyakinan dan 

kepercayaan. Beliau selalu menunjukkan sikap kemoderatannya dalam memimpin 

PGRI Kabupaten Luwu sebagai insan yang hidup di negara yang berasaskan Panca 

Sila. Dengan sikap kemoderatannya sehingga dapat menarik simpatik bagi kalangan 

masyarakat di dunia pendidikan di Tana Luwu. 

Sultan Sahid selanjutnya menuturkan, bahwa H.M.Iskandar orang yang 

sangat toleran dan memahami multi kultural masyarakat dalam memimpin PGRI. 

Sikap ketoleransiannya tampak ketika menghadapi guru yang multi kultural dengan 

budaya dan agama yang berbeda tetapi dapat diayomi oleh Beliau selama 

kepemimpinannya. Keberadaan organisasi PGRI. di Kabupaten Luwu  di bawah 
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kendali Beliau, selain sebagai wadah permersatu  bagi para guru di Kabupaten Luwu, 

juga merupakan wadah untuk:  

a. Menyalurkan aspirasi bagi para guru dalam rangka meningkatkan kualitas guru 

dan siswa; 

b. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para guru dalam rangka pelaksanaan 

pendidikan; 

c. Sebagai wadah penghubung untuk menciptakan kerjasama dengan pemerintah 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Luwu pada masa itu.
57

 

 Penuturan Sultan Sahid, menunjukkan bahwa organisasi Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI) di dalamnya dapat menampung berbagai budaya, agama 

dan kepercayaan yang berbeda. Tetapi, perbedaan budaya, agama/keyakinan tidak 

menjadi penghalang bagi H.M. Iskandar untuk duduk bersama dalam membicarakan 

kemaslahatan guru dan anak bangsa di Tana Luwu.  Beliau menunjukkan bahwa 

dalam Islam perbedaan agama/keyakinan tidak menjadi penghalang melakukan 

kerjasama dengan pihak lain, dalam al-Qur’an disebut dengan istilah hablum 

minanna>s. Dengan demikian, Beliau menjadikan organisasi Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI), sebagai  wadah dakwah dan  pemersatu bagi semua guru yang ada 

di Tana Luwu pada masanya.  

 Pada dasarnya, pendidikan dan dakwah memiliki objek/sasaran yang sama, 

yaitu manusia secara keseluruhan. Karena itu, pemikiran H.M.Iskandar dalam dunia 

pendidikan bahwa pendidikan dan dakwah keduanya menjadi kewajiban dan 
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tanggung jawab setiap individu. Karena itu, harus dilaksanakan kapan dan di mana 

saja, baik secara formal maupun nonformal.  

 Sikap H.M. Iskandar yang tidak memisahkan pendidikan dan dakwah, searah 

dengan yang diungkap oleh Sayyid Muhammad Nuh dalam bukunnya yang berjudul 

Strategi Dakwah dan Pendidikan Umat. Dalam buku tersebut dikemukakan delapan 

alasan yang menunjukkan dakwah dan pendidikan sebagai kebutuhan yang mendesak 

dan tidak dapat ditunda-tunda.  

a. Dakwah dan pendidikan adalah pangkal ketaatan dan istiqamah (konsistensi), 

karena keduanya menjalar kepada orang lain; 

b. Dakwah dan pendidikan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa dan 

mengentaskan orang-orang yang tenggelam dalam keterbelakangan; 

c. Dakwah dan pendidikan untuk menegakkan hujjah (alasan) di hadapan orang-

orang yang menentang kebenaran (Islam); 

d. Dakwah dan pendidikan untuk membentuk opini publik tentang muslim merdeka 

yang memiliki peran besar dalam memelihara moral, keutamaan, akhlak dan hak-hak 

umat Islam, membentuk kepribadian dan kekuasaan umat yang lebih kuat dan lebih 

sempuna; 

e. Dakwah dan pendidikan untuk membentuk agar kita, keluarga, anak-anak, dan 

keturunan kita, serta manusia seluruhnya hidup dengan baik di atas bumi ini dan 

kelak akan mendapatkan surga; dengan berdakwah dan menyelenggarakan 

pendidikan keimanan dan pemikiran kita mengalami peningkatan, sehingga kita 

dapat memengaruhi orang lain dan perkataan kita dapat diterima oleh mereka; 
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f. Melalaikan kewajiban berdakwah dan mendidik akan menyebabkan terjadinya 

keburukan dan kerusakan di muka bumi; 

g. Dakwah dan pendidikan  merupakan pondasi  pembentukan  kepribadian  muslim  

yang menghimpun sifat-sifat baik dan menjauhkan sifat-sifat jahat;  

h. Dakwah dan pendidikan merupakan jalan untuk mewujudkan persatuan umat 

Islam, karena keduanya menggelorakan pentingnya rasa persaudaraan.
58

   

Hurriyah Said, menuturkan tentang kepribadian H.M.Iskandar sebagai  

kepala rumah tangga tindakannya tidak pernah lepas dari nilai pendidikan dan 

dakwah. Beliau tidak pernah menampakkan kemarahannya di depan anaknya, tidak 

membeda-bedakan anaknya dalam pelayanan. Beliau tidak pernah memarahi dan 

memberikan hukuman terhadap anaknya jika salah, tetapi Beliau mendekati dan  

membujuk anaknya yang salah. Di rumah Beliau juga mengurusi langsung anaknya, 

kalau anaknya meminta uang untuk kepentingan sekolah Beliau yang 

memberikannya. Beliau juga akrab dengan keluarga, banyak keluarga dari kampung 

yang sedang menuntut ilmu tinggal  di rumah. Beliau menitipkan pesan kepada 

anaknya ‚ikuti langkah ayah, perbaiki hubungan kepada Allah dan kepada sesama 

manusia‛.
59

  

 Bulu menuturkan bahwa pada waktu rombongan dari STAIN Palopo datang 

menjenguk H.M. Iskandar di rumahnya di Makassar, Beliau menangis menyampai-

kan pesan bahwa kalau kita sudah sakit seperti ini sambil menunjuk dirinya, bantuan 
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dari orang sangat penting. Beliau telah rasakan hampir tidak ada yang dapat 

dilakukan tanpa bantuan orang. Contoh meninggalkan tempat tidur, makan, minum, 

masuk ke wc, dan lain-lain. Pendek kata hampir semua aktivitas yang membutuhkan 

tenaga tidak dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang. Karenan  itu,  diwaktu   

masih sehat dan kuat perbaiki hubungan kepada Allah, dan hubungan kepada sesama 

manusia. Sebab, kunci datangnya pertolongan Allah kepada manusia adalah 

kemampuan seseorang memelihara hubungan kepada Allah dan kepada sesama 

manusia. Selian pesan tersebut, Beliau juga menyampaikan permohonan maaf 

kepada rombongan yang datang, dan menitipkan salam dan permohonan maaf 

kepada keluarga besar IAIN/STAIN Palopo atas kesalahan Beliau selama 

ditempatkan dan memimpin IAIN/STAIN.
60

 

 Pesan H.M. Iskandar yang diutarakan oleh H. Bulu’ menunjukkan bahwa 

Beliau memiliki semangat yang besar dalam berdakwah. Buktinya, meskipun Beliau 

dalam keadaan sakit tidak membuatnya berubah sikap menghadapi hidup ini.  Hal 

yang sulit dilupakan bagi rombongan yang datang menjenguknya yaitu  memberikan 

nasihat kepada penjenguk. Sikap tersebut, jarang dijumpai di masyarakat orang sakit 

memberi nasih kepada orang yang sehat, tetapi yang banyak terjadi adalah orang 

sehat yang meberi nasihat kepada orang sakit. 

 Sikap H.M.Iskandar tersebut, mengandung isyarat bahwa dakwah dan 

pendidikan bukan hanya diwajibkan bagi orang sehat, tetapi juga bagi orang sakit 

sekalipun. Sebab, dakwah dan pendidikan keduanya wajib dilaksanakan, bahkan 
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dakwahnya orang sakit justru dapat lebih menggugah hati orang yang sehat, dan itu 

mengandung pembelajaran atau pendidikan bagi masyarakat. 

Hadeyang mengemukakan bahwa H.M.Iskandar sejak kecilnya sudah 

memperlihatkan sikap kemandiriannya, Beliau satu-satunya yang menjadi tumpuan 

dan harapan keluarga. Ayahnya wafat ketika baru berumur empat tahun, sehingga 

dengan demikian Beliau yang mencari nafkah untuk hidup bersama ibu dan 

sudaranya yang masih kecil. Dari masa ke masa H.M.Iskandar meniti kehidupan 

dengan berbagai penderitaan yang dialaminya. Dari situasi dan kondisi masa itu 

dapat membentuk pribadi H.M. Iskadar menjadi pekerja keras, tekun dan penuh 

kesungguhan dalam menjalani hidupnya. Pada saat musin kerjasa sawah  H.M. 

Iskandar dibantu oleh adik kandungnya (Hadeyang) kerja sawah, Hadeyanglah yang 

menarik Kerbau pada saat membajak sawah.
61

   

Sebenarnya, penuturan Hadeyang tersebut memberi informsi bahwa apa yang 

dilakukan H.M. Iskandar  sejak kecil sudah mengandung nilai-nilai pendidikan dan 

dakwah bil hal bagi masyarakat. Nilai-nilai pendidikan dan dakwah yang terkandung 

di dalamnya mengingatkan bahwa kerja keras merupakan perintah agama dan hanya 

dengan kerja keras dapat merubah pola hidup manusia menjadi lebih baik, begitupun 

juga pendidikan. Dan itulah sebanrnya yang menjadi tujuan pendidikan dan dakwah 

dilaksanakan.   

M. Yahya Arief To Palanna menjelaskan bahwa H.M.Iskandar ketika sudah 

sampai umur untuk sekolah, sarana pendidikan juga masih sangat terbatas, sehingga 

secara formal sulit mendapatkan tempat belajar. Dan satu-satunya jalan yang dapat 
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ditempuh pada saat itu adalah belajar di hutan dan itupun sangat terbatas, karena 

saat itu daerah Sulawesi Selatan sedang dalam keadaan bergejolak antara Darul 

Islam atau DI/Tentara Islam Indonesia (TII) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Penderitaan yang dialami H.M.Iskandar dalam hidupnya bukan hanya saat di 

kampung halaman, tetapi juga sampai ketika menginjakkan kakinya di Makassar 

saat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tetapi dapat dilalaui dengan penuh 

kesadaran dan ketabahan.
62

   

H.M. Iskandar dalam mengarungi hidupnya mengalami penderitaan, tetapi 

tidak menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Beliu tetap semangat membekali 

dirinya dengan ilmu pengetahun, meskipun tempat sekolah susah dan hanya ada di 

hutan. Dengan ketekuannya dalam menuntut ilmu sampai ke tingkat program doktor 

dengan gelar akademik tertinggi sebagai profesor membuatnya dapat mengalami 

perubahan dalam hidupnya. Ternyata ketekunannya dalam menuntut ilmu telah 

diwarisi oleh putra-putrinya sekarang. Contoh tersebut, dalam dakwah dikenal 

dengan dakwah bi al-H{al.    

  Sejarah perjalanan hidup H.M.Iskandar dapat dipetik hikmahnya, bahwa 

sikap tabah dan sabar merupakan modal utama dalam menggapai kesuksesan hidup. 

Dan modal itulah yang membawanya menjadi orang yang suskses hidupnya. Fakta 

menjadi saksi  bahwa tidak sedikit orang-orang dibelenggu oleh penderitaan semasa 

kecilnya menjadi sukses dan berhasil di kemudian hari, kuncinya harus tabah, sabar, 

dan kerja keras dalam menghadapi berbagai macan tantangan dan rintangan hidup.   
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Zainuddin Samide mengungkapkan, bahwa H.M. Iskandar berpandangan 

pendidikan dan dakwah adalah satu kesatuan yang saling melengkapi sebagai 

kebutuhan hidup manusia. Dengan dasar tersebut, sehingga memperjuangkan:   

a.  Pembukaan Jurusan Dakwah pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin/STAIN di 

Palopo. Perjuangan untuk membuka jurusan dakwah di IAIN/STAIN Palopo pada 

masa itu dengan pertimbangan pemikiran bahwa dakwah di Kabupaten Luwu sangat 

dibutuhkan. Meningat Kabupaten Luwu pendudukanya heterogen, lokasi trans-

migrasi dari pulau Jawa.  Sehingga dengan demikian mau atau tidak pasti dakwah 

dibutuhkan masyarakat.  Dasar tersebut sehingga jurusan dakwah di IAIN Palopo 

diperjuangkannya. Pertimbangan lain bahwa dakwah tidak mungkin dapat 

berkembang di Tana Luwu tanpa dukungan lembaga pendidikan tinggi Islam 

khususnya jurusan dakwah.  

b. Pemberdayaan Alumni jurusan dakwah, untuk menghidupkan jurusan dakwah 

pada masa itu, maka alumni jurusan dakwah diberdayakan, yaitu dengan jalan 

menggagas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Luwu  melalui tenaga kontrak 

‚Dai Pembangunan‛ untuk desa terpencil. Wilayahnya yaitu Kecamatan Bastem 

yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu dan Kecamatan Limbong dan 

Rampi  sekarang sudah masuk wilayah Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, alumni 

jurusan dakwah dihimpun dalam organisasi dakwah yaitu, Persamil. Dari beberapa 

tenaga kontrak yang diangkat pada masa itu, sekarang telah menjadi PNS. 

c. Dakwah dijadikan sebagai ciri  khas Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo. 

Konsep tersebut disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan dosen dan pegawai 

IAIN Alauddin Palopo pada masa itu. Sebagai wujud ciri tersebut, maka pada masa 

kepemimpinannya, digalakkan praktikum dakwah bagi  mahasiswa.  Selain itu, 
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setiap mahasiswa wajib ceramah sekurang-kurangnya 30 kali  tampil menyampaikan 

pesan-pesan agama di masyarakat. Untuk menghindari sikap spekulatif dari 

mahasiswa, maka mahasiswa harus memperlihatkan buku kegiatan ceramah yang 

ditanda tangani oleh pengurus masjid setempat. Tugas dakwah sebanyak 30 kali di 

masyarakat menjadi salah satu syarat tambahan bagi mahasiswa untuk mengikuti 

ujian komprehensip (akhir).
63

 

  Nilai positif yang diperoleh bagi mahasiswa dari tugas dakwah sebanyak tiga 

puluh kali tampil di masyarakat adalah mahasiswa IAIN/STAIN Palopo dapat  

menyampaikan  pesan  agama  di  masyarakat. Manfaat  lainnya  adalah  masyarakat 

tidak mengalami kesulitan dalam mencari mubalig/mubaligah.  

    2. Gerakan dakwah di Politik 

Masa 1940 sampai 1960-an, keadaan Indonesia dalam suasana bergolak 

melawan kolonialis Belanda, untuk kemerdekaan dan suasana revolusi, termasuk 

kawasan Sulawesi pada waktu itu. Selain itu kawasan Sulawesi juga muncul 

pergolakan DI/TII khususnya di Tana Luwu. Keadaan ini, dari sudut psikologi 

politik memengaruhi kejiwaan anak bangsa dengan nuansa patriotisme, ideologis, 

dan suatu cita-cita perjuangan yang mendambakan kehidupan yang lebih baik. 

Dalam suasana tersebut, perasaan ketidakpastian menyelimuti kejiwaan masyarakat,  

Iskandar ‚kecil‛ tumbuh meniti takdir kehidupannya. Beliau belajar dari SR hingga 

pendidikan setara SGA di kampung, lalu menempuh ujian persamaan di Makassar.
64
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 Menurut penuturan Abdul Pirol, H.M. Iskandar tumbuh dan besar dalam latar 

geo-politik, membentuk sosoknya ‚petarung‛ dan tidak mudah menyerah. Beliau 

sangat memahami arti penting kerja keras, di samping itu, Beliau juga menyadari 

arti penting ‚saling menolong dan membantu sesama‛. Sebagai anak yatim yang 

ditinggal pergi seorang ayah, Beliau hidup bersama ibu dan keluarga. Masa-masa ini 

harus dia lewati dengan bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak orang yang 

memberikan kesaksian, Iskandar dapat membuat ‚pondok kecil‛ di sawah tanpa 

bantuan orang lain. Dari segi psikologi Beliau juga amat dipengaruhi oleh ibunya, 

yang terkenal di kampung suka membantu orang, termasuk yang mengalami cedera 

tulang (patah). Iskandar ‚remaja‛, sangat terkesan pada ibunya yang meski tengah 

malam buta ditemani  hanya ‚obor‛ melintasi  lembah  mendatangi orang sakit yang 

butuh pertolongan.
65

 

 H.M.Iskandar mulai masuk di dunia perpolitikan sejak tahun  1976 dengan 

jabatan sebagai sekretaris umum DPD II Golkar Kabupaten Luwu, tahun 1983 

menjadi wakil ketua DPD II Golkar Kabupaten Luwu, tahun 1990 sebagai wakil 

ketua dewan pembina DPD II Golkar Kabupaten Luwu. Pada tahun 1977-1987 

sebagai anggota DPRD Tk. II Luwu, dan tahun 1988 Beliau berhenti atas 

permintaan sendiri.
66

  

Menurut Syahruddin, dakwah H.M. Iskandar dapat dikategorikan sebagai 

dakwah yang semi pilitik, dakwah yang bercorak kearifan lokal berwawasan 

nasional, Beliau mubalig lokal tetapi berwawasan global, pemikir lokal yang 
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berwawasn nasional, akademisi, organisatoris, dan politisi.
67

Penuturan Syahruddin 

tersebut, menunjuk-kan H.M. Iskandar dalam dunia politik tidak dapat dinilai 

sebagai politikus murni, Beliau hanya memamfaatkan pentas politik sebagai arena 

dakwah dalam pengembangan Islam di Tana Luwu.  Beliau adalah mubalig dan 

pemikir  yang berwawasan nasional meskipun berada pada tingkat lokal. Dengan 

demikian, meskipun Beliau pemikir lokal, mubalig lokal, akademisi lokal, 

organisatoris lokal, politisi lokal, namun pemikirannya tidak hanya diperlukan oleh 

masyarakat lokal, tetapi juga kepentingan bangsa Indonesia, sebab Tana Luwu 

adalah bagian dari wilayah NKGRI. 
 

 Menurut Ya’rif Ahmad, H.M.Iskandar adalah sosok politikus yang 

berpandangan bahwa dalam urusan politik tidak ada lawan abadi dan juga tidak ada 

kawan abadi. Kawan hari ini, besok dapat jadi lawan, dan lawan hari ini, besok dapat 

jadi kawan, itulah politik kata Beliau. Dalam politik, tidak boleh saling menonjolkan 

persaingan apa lagi menjelek-kan lawan. Prinsip seperti itu, Beliau praktikkan pada 

masa masih aktif di dunia politik, sehingga tidak ada gejolak politik yang berarti 

pada masa itu.
68

  Pentas politik oleh H.M.Iskandar dijadikan sebagai sarana dakwah 

dalam rangka mempersatukan kelompok yang berbeda dan menyakinkan kepada 

kelompok bahawa partai politik itu hanyalah sebuah alat bukan tujuan akhir. Karena 

itu, kata Beliau  kalau orang tidak pandai menggunakan alat, maka ingat alat dapat 

membahayakan diri sendiri dan menjadi pemecah belah, dan tentu bukan itu yang 

diharapkan. Oleh karena itu, perbedaan partai tidak perlu membawa saling 

bermusuhan. Tidak apa berbeda partai, organisasi, berbeda warna pakaian, tapi yang 
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terpenting tetap menjalin persatuan dan persaudaraan, itulah ajaran Islam.  Dengan  

mengamalkan  prinsip  tersebut,  hidup lebih aman dan dapat terhindar dari musuh.
69

      

 Menurut H.M. Iskandar, kekuatan politik sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan dakwah demi tegaknya syariat Islam di muka bumi. Sebaliknya, dakwah 

dibutuhkan untuk memberikan landasan moral dan etik sehinggga politik tidak 

menghalalkan semua cara bahkan politik harus dijadikan sebagai ibadah kepada 

Allah swt.
70

 Dengan demikian kedekatan H.M. Iskandar dengan pemerintah 

Kabupaten Luwu selama ini karena kepentingan dakwah dan juga pemikirannya 

dibutuhkan oleh pemerintah, bukan untuk mencari muka. 

Syarifuddin Daud menuturkan bahwa H.M. Iskandar memiliki pengalaman 

yang cukup banyak dalam bidang dakwah. Pendidikan formalnya berkonsentrasi di 

bidang komunikasi dan dakwah, Beliau Guru Besar dalam bidang ilmu dakwah di 

STAIN Palopo.  Pada masa kepemimpinan GOLKAR, Beliau  aktif sebagai mubalig 

di Majelis Dakwah Islam (MDI) di bawah pemerintahan GOLKAR Kabupaten 

Luwu. Beliau pengurus organisasi GOLKAR Kabupaten Luwu sejak  tahun 1976 

sampai dengan tahun 1999, kurang lebih 23 tahun lamanya.
71

  Setelah organisasi 

MDI, pada tahun 1972  Beliau membentuk  organisasi dakwah lokal yang diberi 

nama Persatuan Mubalig Islam Luwu (Persamil) tingkat Kabupaten Luwu. 

Pembentukan Persamil menunjukkan H.M. Iskandar memiliki semangat dan jiwa 

kepedulian terhadap dakwah dan umat Islam.   
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 Menurut Sapruddin, H.M. Iskandar dalam membahas persoalan politik Beliau 

mengingatkan agar orang yang sedang berbicara tidak ditanggapi secara langsung, 

tetapi disimak baik-baik inti pembicaraannya, setelah diberi kesempatan baru 

menyampaikan tanggapan. Intinya hindari bicara sebelum dipersilahkan berbicara.
72

  

Ungkapan Beliau menunjukkan pentingnya kesopanan dan etika dalam berbicara 

baik di dunia politik, maupun di dunia dakwah. Ini mengandung pesan penghargaan 

terhadap pembicara, dan untuk menjaga kelanggengan jalannya pertemuan (QS al-

Mujadalah/58:11). Tindakan tersebut, merupakan contoh yang tidak dapat 

dipisahkan dari  masalah  politik dan dakwah dalam Islam.   

 Makalah H.M. Iskandar yang berjudul, Relevansi  Funsional Dakwah dengan 

Politik dalam Perspektif  Islam. Beliau menjelaskan, bahawa politik merupakan 

salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia baik secara individu  maupun 

sosial masyarakat. Sebab itu, kegiatan politik bagi seorang muslim tidak terpisahkan 

dari kegiatan dakwah, berpolitik dan berdakwah bukanlah hal yang bertentangan. 

Politik merupakan arena dakwah, tetapi juga merupakan penunjang suksesnya 

dakwah. Tanpa kekuatan politik dakwah akan mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaannya. Sebaliknya, politik yang tidak diberi landasan etik dan moral Islam 

akan melahirkan berbagai isme yang merusak manusia dan  kemanusiaan. Secara 

fungsional dakwah dan politik menurut Islam mempunyai kaitan yang sangat erat. 

Di satu pihak dakwah berfungsi membentuk kehidupan yang sempurna dan utuh, 

baik kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Di pihak lain, politik dalam 

suatu negara juga berfungsi membentuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
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sesuai dengan nilai yang mendasari politik itu. Karena itu, dakwah dan politik dalam 

Islam mempunyai hubungan timbakl balik dan saling mendukung, berpolitik dalam 

Islam merupakan ibadah.
73

 

  H.M. Iskandar menilai politik sebagai sebuah ibadah dalam Islam. Oleh 

karena itu,  politik harus mengandung nilai-nilai yang islami. Bukan politik yang 

menghalalkan segala macam cara demi tercapainya maksud dan tujuannya atau yang 

dikenal oleh masyarakat sebagai politik kotor. Sebenarnya, politik yang dapat 

bernilai ibadah adalah yang tidak melanggar nilai etis dalam agama, dan selalu 

mempertimbankan kemaslahatan umat, bukan politik mengadudomba dan 

memecahbela umat. Sebab itu, politik yang baik adalah politik yang santun, 

bermartabat, dan dapat membawa rahmat bagi umat manusia tanpa terkecuali, itulah 

politik yang didambakan umat. Dengan demikian, dalam aktivitas dakwah kesantuan 

berbicara dan bersikap merupakan hal penting bagi mubalig dalam mengajak umat.  

 Adalah suatu kenikmatan besar dari Allah swt. bila seorang hamba memiliki 

unsur-unsur yang dapat mengantarkannya menjadi seorang penegak agama Allah dan 

penyeru (dai) kepada-Nya. Karena tugas seorang dai merupakan tugas utama para 

rasul a.s., dan  kedudukannya pun  satu  tingkat di bawah kedudukan para rasul yang 

tak lain merupakan kedudukan paling mulia dan paling agung.
74

  

 Sepanjang pengetahuan peneliti, belum pernah menemukan pandangan  pakar 

dakwah yang mengingkari tugas dai sebagai tugas yang mulia. Tetapi yang diketahui 
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oleh peneliti pakar dakwah berpandangan bahwa menjadi dai merupakan tugas mulia 

dan agung di sisi Allah swt. Secara tegas tugas dai tersebut, al-Qur’an menempatkan 

manusia dalam posisi umat yang terbaik (khaira ummatin) surah Ali Imran ayat 110.     

 Menurut Muhammad Syafii Antonio, faktor yang mengantarkan Nabi pada 

puncak kesabaran dan ketegaran dalam kepemimpinan politik, yaitu: iman kepada 

Allah swt. semata dan makrifat kepadaNya, dalam pengertian yang sebenar-

benarnya. Keimanan yang kokoh dan menghujam ke dalam hati, dapat mengimbangi 

gunung. Faktor lain  kepemimpinan Beliau yang simpatik dan penuh karisma, 

bertanggung jawab terhadap beban umatnya, berorientasi akhirat, dalam bimbingan 

wahyu, dan berita gembira akan keberhasilan perjuangan.
75

  

 Muhammad Syafii Antonio menuturkan selanjutnya bahwa ada empat faktor 

kunci sukses politik Nabi Muhammad saw. yaitu: 

a. Kepemimpinan yang simpatik, Nabi bukan hanya pemimpin tertinggi umat Islam, 

tetapi juga  pemimpin seluruh umat manusia. Beliau memiliki pisik yang indah, 

kepribadian yang sempurna, akhlak  dan watak yang mulia membuat banyak hati 

yang tertarik kepadanya. Kesucian dirinya, amanahnya, kejujurannya, dan sifat-sifat 

mulia lainnya tidak diragukan oleh musuh-musuhnya, terlebih lagi oleh pencintanya. 

Tidak ada satu kalimat pun yang Beliau ucapkan kecuali mereka yakin akan 

kebenarannya; 

b. Bertanggung jawab terhadap umatnya, Rasulullah saw. mengambil sikap yang 

jelas dalam menjalankan risalah dakwah Islam. Salah satunya, bertanggung jawab 

terhadap segala risiko yang dialami umatnya. Peranan itu diambil langsung oleh 
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Beliau sebagai bukti bahwa apapun  yang berlaku pada umatnya, sepenuhnya 

menjadi tanggung-jawabnya. Itulah salah satu kekuatan kepemimpinan  Beliau yang 

tidak  pernah  meninggalkan  umatnya  sendirian  berjuang  dan  menanggung risiko 

penderitaan yang harus dihadapi; 

c. Berorientasi akhirat, Rasulullah  dalam kepemimpinan politiknya menanamkan 

mentalitas perjuangan kepada para pengikutnya  untuk senantiasa berorientasi 

akhirat. Faktor itulah yang mendukung dan memperkuat rasa tanggung jawab para 

pengikutnya. Mereka betul-betul yakin bahwa mereka akan menghadap Rab semesta 

alam.  

d. Senantiasa dalam bimbingan wahyu,  Risalah Islam yang diemban Muhammad 

saw. merupakan amanah yang sangat berat. Allah swt. senantiasa memelihara dan 

tidak membiar-kan Nabi berada dalam jalan yang sesat. Bahkan, itu sudah dialami 

Nabi saw. sejak beliu belum diangkat menjadi utusan Allah swt.
76

  

Menurut M. Sattu Alang,  H.M. Iskandar seorang politikus yang mampu 

merangkul berbagai kelompok dan golongan dari berbagai bendera politik, budaya 

dan agama. Pentas politik dijadikannya sebagai wahana membicarakan secara 

bersama-sama kepentingan masyarakat, bangsa dan agama. Salah satu kunci sukses 

H.M.Iskandar dalam dunia perpolitikan adalah kemampuannya meyakinkan dan 

menanamkan mentalitas kepada kawan-kawannya untuk tidak  berorientasi hanya 

keduniaan tetapi juga akhirat. Modal ini mendukung dan memperkuat rasa tanggung 

jawab kawan-kawannya, sehingga pada masanya tidak ada gejolak politik yang 

berarti. Selain Beliau sebagai politisi, juga sebagai juru dakwah, pandangannya  
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bahwa politik akan sukses kalau didukung oleh dakwah, dan dakwah akan berjalan 

dengan baik kalau ditopang oleh politik.
77

  

Ungkapan M. Sattu Alang tentang sosok H.M.Iskandar di dunia politik 

menunjukkan bahwa Beliau dalam pentas politik pada waktu itu tidak memisahkan 

antara politik dengan dakwah. Panggung politik dijadikan sebagai arena dakwah 

dalam menyakinkan masyarakat sehingga banyak orang yang tertarik kepadanya. 

Jika terjadi gejolak antara pemerintah, mubalig dan masyarakat pada masa itu, 

Beliau menjembatani sehingga gejolak tersebut dapat diatasi dan tidak 

berkepanjangan. Sikap-sikap seperti yang dicontohkan dan dipraktekkannya dalam 

dunia politik merupakan realisasi dari nilai-nilai dakwah dalam Islam. 

Zainuddin Samide mengungkapkan bahwa H.M.Iskandar pernah aktif dalam 

dunia politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Golongan Karya 

(GOLKAR). Di dunia dakwah Beliau menjadikan partai politik sebagai sarana 

berdakwah. Perhatiannya cukup besar dalam memperjuangkan anggaran untuk 

kepentingan pembangunan umat pada pembahasan APBD.  Selain itu, Beliau juga 

pernah sebagai sekretaris umum DPD II Golkar kabupaten Luwu, dan pada waktu itu  

juga mendapat amanah dari Golongan Karya sebagai anggota Lembaga dakwah yang 

terhimpun dalam organisasi yang disebut ‚Majelis Dakwah Islam (MDI)‛ di bawah 

naungan GOLKAR. Sebagai lembaga dakwah yang resmi dan berlindung di bawah 

naungan pemerintah (GOLKAR), pada masa itu  aktivitas dakwah hanya boleh 

dilaksanakan oleh MDI sebagai lembaga dakwah dari pemerintah. Partai politik dan 

kelompok-kelompok lainnya tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas dakwah 

                                                             
77

M. Sattu Alang (61 tahun) Dosen UIN Alauddin Makassar, Wawancara,  Palopo, 15 
Februari 2015.  



 
 
 

190 

 
 

selain dari Majelis Dakwah Islam (MDI). Di sinilah H.M.Iskandar berperan ganda, 

pada satu sisi sebagai mubalig dan pada sisi lain sebagai politisi. Sebagai politikus 

dan mubalig Beliau memanfaatkan politik sebagai arena dakwah.
78

 

Seorang politisi yang baik adalah yang tidak pernah merasa sukses dengan 

sendirinya, tetapi merasa kesusksesan itu karena ada keterlibatan dan bantuan pihak 

lain. Pemimpin harus menjadi rahmat bagi semua manusia tanpa terkecuali, dan 

bukti kerahmatannya ditandai dengan adanya dukungan dan sambutan dari semua 

pihak. Jabatan hanya amanah, karena itu dapat menjadi rahmat dan juga dapat 

menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan tergantung kepada yang menerima 

amanah tersebut. Menyalahgunakan amanah dapat mencederai diri sendiri selaku 

pemangku amanah dan juga masyarakat selaku pemberi amanah.  

Syamsul Rijal, dalam salah satu tulisannya yang berjudul Pemberdayaan 

Dakwah dalam Mencermati Realitas Sosial Politik, menjelaskan bahwa dalam al-

Qur’an surat al-Nahl ayat 125 mengajak manusia ke jalan yang diridhai oleh Tuhan 

adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Ajakan dengan sikap dan perkataan yang 

tegas dan benar dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil menjadi salah 

satu kebutuhan spiritual dalam kehidupan manusia.
79

 

Kelebihan H.M.Iskandar sebagai seorang politikus, karena Beliau juga adalah 

juru dakwah. Sebagai politikus dan juru dakwah, Beliau memberi contoh dalam 

persoalan politik. Seorang politikus yang juga dai, ucapan dan perbuatannya menjadi 

cermin bagi semua umat. Bagi politikus yang memiliki sifat dan sikap yang sejalan  
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dengan nilai-nilai ajaran Islam dibutuhkan bagi semua kalangan. Kalau Beliau 

disenangi oleh berbagai pihak selama menjalankan amanah jabatan, tidak dapat 

dipisahkan dari sikap dan sifatnya dalam memimpin menjadi rahmat bagi 

masyarakat.  

Menurut M. Sattu Alang politik sekarang sudah memasuki semua lini 

kehidupan manusia. Sulit lagi ditemukan adanya pemilihan-pemilihan dalam  

jabatan-jabatan tertentu yang tidak ditunggangi oleh politik meskipun itu bukan 

arena politik. Dengan demikian maka situasi dan kondisi sekarang menuntut bagi 

setiap orang termasuk dai untuk belajar dan memahami politik meskipun bukan 

anggota legislatif.  Belajar memahami politik untuk era dan kondisi sekarang 

termasuk bagi juru dakwah sangat penting, dan itu telah dicontohkan H.M.Iskandar 

disaat Beliau masih aktif di dunia politik yang mengandengkan dakwah dengan 

politik.
80

 

Ungkapkan M. Sattu Alang, kini telah menjadi kenyataan  diberbagai instasi 

dan kantor-kantor pemerintahan baik negeri maupun swasta, bahkan di sekolah-

sekolah pun, termasuk di Perguruan Tinggi pemilihan dan penentuan jabatan-jabatan 

tertentu sudah tidak dapat dilepaskan dari tunggangan politik. Akibatnya, muncul 

kelompok-kelompok pro dan kontra yang berujung pada konflik, dan hal ini telah 

dirasakan diberbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.  

Menurut Shadiq Amin, sebagaimana dikutip Syarif Ridwan dalam bukunya 

Mencari Format Gerakan Dakwah Ideal. Buku tersebut diantaranya  mengungkap kerusakan 

dan penderitaan yang manusia alami hari ini. Kerusakan yang dimaksud antara lain 
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kerusakan yang merasuk ke sel-sel kehidupan manusia berupa kerusakan dalam 

hukum dan politik. Di mana penguasa menjauhkan al-Qur’an dari singgasana 

kekuasaan dan mengganti syariat langit yang Allah turunkan dengan syariat bumi. 

Para penguasa memproklamirkan diri mereka sebagai tuhan yang berhak mengatur 

manusia untuk memuaskan hawa nafsu dan setan-setan yang ada dalam diri 

mereka.
81

  

Zainuddin Samide menilai dan menggolongkan H.M.Iskandar sebagai sosok 

yang moderat dalam dunia politik. Tokoh politik, tokoh dakwah, tokoh pendidik, 

konseptor, organisatoris, cendekiawan muslim, dan tokoh pemersatu umat di Tana 

Luwu.
82

  Penilaian  Zainuddin Samide menempatkan H.M.Iskandar sebagai seorang 

tokoh, karena Beliau dalam segala hal dapat dicontoh. Dalam berbagai jabatan yang 

diamanahkan kepadanya oleh masyarakat berhasil dikendalikan dan dilaksanakan 

dengan baik. Dan Beliau tidak mungkin mendapat amanah dari organisasi 

kemasyarakatan di Tana Luwu, kalau tidak punya kemampuan memimpin. Dari 

tugas dan jabatan yang diembannya membuktikan bahwa Beliau  telah memiliki 

kemampuan melayani dan memimpin umat.  

Lebih lanjut Zainuddin Samide  menuturkan H.M.Iskandar sebagai seorang 

tokoh, tentu dilatar belakangi atas keberhasilannya dalam menjalankan amanah 

masyarakat. Tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh masyarakat meliputi 

hal-hal berikut. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Luwu, 

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Luwu, Ketua 
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Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu, Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten 

Luwu, Ketua Forum Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) Kabupaten 

Luwu, Ketua panitia persiapan pembentukan provinsi Luwu, wakil ketua 

pembangunan masjid Agung Kabupaten Luwu, Ketua Persatuan Mubalig Islam 

Luwu (Persamil) Kabupaten Luwu dan lain-lain.
83

 

Secara umum pembahasan berikut ini akan memaparkan masalah politik 

dalam Islam. Politik dalam Kamus Bahsa Indonesia, diserap ke dalam bahasa 

Indonesia dengan tiga arti yaitu: 

a. Pengetahuan (ilmu)  mengenai  ketatanegaraan  atau kenegaraan seperti tentang  

sistem  pemerintahan,  dasar-dasar  pemerintahan; 

b. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai 

pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, bekerja sama dalam bidang, 

ekonomi, dan kebudayaan;  

c. Kebijaksanaan; cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, 

ikut serta dalam urusan  politik; memolitikkan, memperpolitikkan menjadikan atau 

memasukkan ke dalam urusan politik.
84

 

 Menurut Muhammad Syafii Antonio, faktor yang mengantarkan Nabi pada 

puncak ketegaran dan kesabaran dalam kepemimpinan politik, yaitu: iman kepada 

Allah swt. semata dan makrifat kepadaNya, dalam pengertian yang sebenar-

                                                             
83

Zainuddin Samide (70 tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara,  Palopo, 29 Januari  2015.  

84
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahsa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

h. 1201.  



 
 
 

194 

 
 

benarnya. Keimanan yang kokoh dan menghujam ke dalam hati, dapat mengimbangi 

gunung.
85

  

            Faktor lain kepemimpinan Nabi yang simpatik dan penuh harisma, 

bertanggung jawab terhadap beban umatnya, berorientasi akhirat, senantiasa dalam 

bimbingan wahyu, dan berita gembira akan keberhasilan perjuangannya. 

Kepemimpinan Nabi dalam dunia politik digambarkan secara singkat sebagai 

berikut: 

1. Kepemimpinan yang simpatik, Nabi adalah pemimpin tertinggi umat Islam, 

bahkan pemimpin seluruh umat manusia. Beliau memiliki pisik yang indah, 

kepribadian yang sempurna, akhlak  dan watak yang muliah, sehingga banyak hati 

yang tertarik kepadanya. Kesempurnaan yang Beliau miliki  tersebut tidak  diberikan 

kepada orang lain; 

2. Bertanggung jawab terhadap umatnya, Rasulullah saw mengambil sikap yang 

jelas dalam menjalankan risalah dakwah Islam. Salah satunya, bertanggung jawab 

terhadap risiko yang dialami umatnya. Peranan itu diambil langsung oleh Beliau 

sebagai bukti bahwa apapun  yang berlaku pada umatnya,  sepenuhnya menjadi 

tanggungjawabnya. Itulah salah satu kekuatan kepemimpinan  Beliau yang tidak 

pernah meninggalkan umatnya  sendirian berjuang dan menanggung risiko 

penderitaan yang harus dihadapi; 

3. Berorientasi akhirat, salah satu kunci sukses Rasulullah  dalam kepemimpinan 

politiknya adalah  penanaman mentalitas perjuangan kepada para pengikutnya  yang 

senantiasa berorientasi akhirat. Faktor itulah yang mendukung dan memperkuat rasa 
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tanggung jawab para pengikutnya. Mereka betul-betul yakin bahwa mereka akan 

menghadap Rabb semesta alam.  

4. Senantiasa dalam bimbingan wahyu, Risalah Islam yang diemban Muhammad 

saw. merupakan amanah yang sangat berat. Allah swt. senantiasa memelihara dan 

tidak membiarkan Nabi berada dalam  jalan yang  sesat.  Bahkan,  itu  sudah  dialami 

Nabi saw.  sejak beliu belum dianggat menjadi utusan Allah swt.
86

  

 Dualisme sikap keberagamaan itu berimplikasi pada cara pandang  umat 

Islam terhadap persoalan-persoalan politik yang berkembang sebagai pertaruhan  

antara pemikiran politik Islam  dan pemikiran politik sekuler yang dianut sebahagian 

besar masyarakat Barat. Secara diamental, dua pemikiran itu berbeda dalam hal-hal 

berikut ini: 

a. Dalam pemikiran sekuler, Tuhan dianggap tidak ada kaitan langsung dengan 

urusan politik dan juga tidak dapat melakukan apa-apa terhadapnya. Sedangkan di 

dalam politik Islam Allah swt. adalah kuasa yang tertinggi dalam segala urusan; 

Kedaulantan negarapun milik-Nya dan Dialah pencipta segala hukum.  

b. Dalam pemikiran politik sekuler, yang tertinggi adalah kepercayaan manusia, 

bukan Tuhan, bagi pemikiran ini, manusi yang memiliki akal dapat memenuhi 

kepentingan  yang mereka perlukan. Atas dasar itu, negara-negara sekuler beroperasi 

berdasarkan faktor  kepentingan dan dorongan (expedieney), sedangkan negara-

negara Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Allah swt.  

Oleh sebab itulah, Allah swt. mengutus para rasul dan nabi kemuka bumi  untuk 

menjadi model yang patut dicontoh dalam mengurus seluruh urusan duniawi. 
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Dengan demikian, penyangkalan kepada otoritas ketuhanan (haqqilahi) tidak ada 

dalam kepercayaan dan pemikiran umat Islam  

c. Menurut pemikiran sekuler, kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam semua 

aspek kehidupan, pada dasarnya adalah disebabkan oleh kejayaan dan kebebasan 

yang ada pada diri individu itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pencapaiyan 

ilmu, kekayaan meterial, pembebasan dari bkungkungan adat, pemisahan agama dari 

aktivitas masyarakat, serta kemampuan sains dan teknologi.
87

  

 Pemikiran dasar yang dapat disepakati adalah, bahwa kepemimpinan Nabi  

Muhammad saw., tidak sebatas urusan agama semata, tetapi Beliau juga pemimpin 

sebuah negara yang mempunyai wilayah kekuasan, rakyat, dan sistem 

ketatanegaraan. Itu berbeda dengan Nabi-nabi sebelumnya, antara lain Nabi Musa 

as. sebagai contoh. Beliau  diutus hanya  untuk urusan agama, sehingga ketika Nabi 

Musa wafat, umat yang ditinggalkan tidak mengerti bagaimana mengatur sebuah 

negara.  Oleh  sebab  itu,  Bani  Israel  memohon kepada Allah swt.,  agar mengutus 

seorang raja yang mengerti urusan ketatanegaraan, peperangan dan lain-lain.
88

 

 Perbedaan kepemimpinan Rasulullah saw. dengan nabi-nabi lainnya, Nabi 

Muhammad tidak hanya pemimpin agama, tetapi sekaligus juga sebagai pemimpin 

negara. Dua tugas tersebut dipadukannya, sehingga tidak dibedakan antara urusan 

dunia dan urusan akhirat seperti yang dipahami oleh sebagian orang dewasa ini. 

Pemisahan antara urusan dunia dan urusan akhirat dapat melahirkan faham 
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sekularisme dalam kehidupan, sehingga dianggap urusan dunia tidak ada 

hubungannya dengan urusan akhirat.  

    3. Gerakan dakwah di Persamil  

 Profil dan eksistensi Persamil, organisasi Persatuan Mubalig Islam Luwu 

(Persamil) yang dibentuk pada tahun 1972 di Palopo, hingga tahun 2015 masih tetap 

eksis, dan usianya sekarang kurang lebih 43 tahun lamanya. Persamil dibentuk oleh 

mubalig, cendikiawan muslim, tokoh masyarakat dan organisasi Islam. Persamil 

sebagai organisasi Islam dan kemasyarakatan yang bersifat independen dan non 

politik.  

a) Fungsi Persamil  

 1) Sebagai wahana penghimpun potensi para mubalig/mubaligah Islam, penyerap 

dan penyalur aspirasi umat yang diwujudkan dalam bentuk program kerja.  

 2) Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan 

khususnya dalam bidang akhlak.  

b) Tujuan Persamil  

 1) Melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar demi kemaslahatan di dunia dan 

akhirat.  

 2) Menghimpun para mubalig/mubaligah Islam untuk menyatukan visi dan misi 

dalam  menyampaikan  dakwah  dan muamalah kepada  masyarakat  khususnya yang  

beragama Islam.
89
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Jabani menuturkan bahwa, H.M. Iskandar ssebagai penggagas Persatuan 

Mubalig Islam Luwu (Persamil). Persamil merupakan organisasi Islam yang bergerak 

di bidang dakwah di Kabupaten Luwu. Organisasi tersebut, menghimpun para 

mubalig dan mubaligah, kecuali kelompok yang idiologinya bertentangan dengan 

Islam, misalnya Islam Jamaah. Tujuan Persamil untuk menyampaikan dakwah Islam 

kepada masyarakat Luwu, guna terjalinnya keharmonisan antara pemerintah, 

mubalig, dan umat. Gerakan pemikiran dakwah yang dikembangkan H.M. Iskandar 

sebgai ketua Persamil, yaitu: dakwah yang toleran, moderat, menghindari 

pertentangan,  dan tidak mengangkat masalah-masalah khilafiah.
90

  

Penuturan Jabani tersebut menunjukkan bahwa dakwah H.M. Iskandar   

moderat, menghindari pertentangan, dan menghindari mengangkat masalah-masalah 

yang bersifat khilafiah, maka dakwahnya membuat masyarakat simpatik. Karena itu, 

bagi para mubalig dan mubaligah perlu menyimak cara Beliau berdakwah. 

Menurut Syarifuddin Daud, H.M. Iskandar selaku penggagas Persamil 

menguasai retorika dalam berdakwah, sehingga dakwahnya komunikatif, dekat 

dengan masyarakat dalam berbagai level. Dakwahnya banyak terinspirasi dari 

pemikiran dakwah Hamka, dan  menjunjung tinggi kearifan lokal.
 91 

Menurut Jabani, Persamil memiliki dua jenis program kegiatan dakwah, yaitu 

kegiatan dakwh yang bersifat rutin dan insidentil. Kegitan dakwah yang bersifat 

rutin, misalnya: ceramah ramadan, khotbah Jumat, khotbah idul fitri dan idul adha, 

Isra Mikraj, Maulid Nabi, dan hari-hari besar Islam lainnya. Adapun kegiatan 
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dakwah yang bersifat insidentil meliputi: khotbah nikah, takziah, syukuran, 

pengajian-pengajian, dan lain-lain.92 

Penuturan Jabani tersebut mengandung isyarat bahwa, banyak kegiatan di 

masyarakat membutuhkan mubalig/mubaligah. Kegiatan itu, perlu ditangani secara 

proporsional dan profesional oleh lembaga dakwah yang resmi dan jelas. Sebab, 

kalau kegiatan tersebut ditangani oleh pribadi-pribadi yang tidak jelas identitasnya 

dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat. Karena, pelaksanaan dakwah yang 

berjalan tanpa perintah, dan komando organisasi dakwah  yang resmi, sulit 

dipertanggung-jawabkan. Sehingga dihawatirkan dakwah bukan lagi mengajak umat 

untuk memperkokoh keimanan, ketakwaan, dan persatuan, tetapi justru memberi 

pendangkalan iman, takwa, serta mengotak-ngokotakan umat Islam.  Dengan 

demikian keberadaan Persamil, memiliki peran dan tujuan untuk terlaksananya 

kegiatan dakwah di bawah satu komando.   

H. Syarifuddin Daud, mengungkapkan bahwa H.M. Iskandar adalah tokoh 

penggerak dakwah di Kabupaten Luwu. Beliau dalam gerakan dakwahnya tidak 

pernah menolak jika diminta berdakwah (bi al-Lisan). Memiliki sikap optimis dalam 

mengembangkan dakwah di Kabupaten Luwu. Pesan-pesan dakwahnya banyak 

memberi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun kebersamaan, 

dengan dakwah membuatnya  akrab dengan pemerintah dan masyarakat.
93

 

 Anis Maftuhkin dan Nanang Burhanuddin, mengelompokkan para aktivis 

dakwah  ke dalam  tiga  kelompok  atau  golongan,  sebagai  mana  dikutif dari buku  
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Muhammad  Amahzun   yang  berjudul  Manhajun  Nabiyy fid Da’wah min Khilalis 

Sirah ash-Shahihah: al-Ma’rifa, at-Tarbiyah, ath.Thakhthith, at-Tanzhim, yaitu: 

a. Kelompok yang benar-benar memahami inti persoalan dan penyebab timbulnya 

suatu masalah. Kelompok ini berpandangan bahwa apa yang mereka tempuh adalah 

jalan yang paling benar dan lurus. Karena itu, mereka menentang bahkan 

mengkafirkan pemerintah dan kaum muslimin pada umumnya yang tidak 

memerintahkan yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah. 

b. Kelompok yang berdakwah tanpa metode (manhaj) yang jelas. Kelompok ini 

dalam menyelesaikan masalah tidak mendasarkannya pada penalaran logika (ilmu), 

melainkan lebih pada pengaruh perasaan. Jika terjadi penyimpangan, kelompok ini 

akan mencarai pemebenaran atas penyimpangan-penyimpangan dengan dalil-dalil 

yang dibuat-buat. 

c. Kelompok yang mengatasnakan dakwahnya sebagai pelestari manhaj dakwah 

kaum salaf. Tetapi ketika kelompok ini melontarkan beberapa keritikan dan membe-

rikan solusi yang justru bertentangan dengan manhaj kaum salaf.
94

   

Persatuan Mubalig Islam Luwu (Persamil) dikenal sebagai lembaga 

keagamaan Islam yang mengelola kegiatan dakwah di Kabupaten Luwu. Lembaga 

yang menjadi tempat berhimpun para mubalig dan mubaligah ini, dibentuk di Palopo 

pada tahun 1972 oleh mubalig, cendikiawan muslim, tokoh masyarakat dan dan 

tokoh organisasi Islam.
95
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Kedudukan  mubalig memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat 

Islam secara khusus dan secara umum bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara Indonesia. Hal yang sama diketahui dan disadari oleh para tokoh agama dan 

ulama Islam Kabupaten Luwu. Untuk itu, muncul keinginan agar bagaimana potensi 

ini dapat diorganisir dan dioptimalkan bagi kepentingan pembangunan. Dengan kata 

lain, agar para mubalig dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang 

sedang berlangsung.  

Pembangunan yang digalakkan pemerintah mengacu pada program 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu sehat lahir dan batin atau jasmani 

dan rohani. Di sini para tokoh agama dan ulama  menjadi sangat penting dan 

memiliki posisi strategis. Dalam kerangka itu, Persamil dituntut untuk melahirkan 

pemikiran dan sikap yang tepat untuk melayani dan membimbing umat Islam dalam 

mengamalkan ajaran agamanya sesuai kondisi kultural masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah saw. 

Terkait dengan latar belakang dibentuknya Persamil, Abdul Pirol 

menjelaskan sebagai berikut: Persamil pada awal pembentukanya dilatar belakangi 

oleh keinginan untuk menghimpun mubalig dalam satu wadah untuk menjembatani 

perbedaan yang sering muncul dikalangan mubalig yang berasal dari organisasi 

berbeda seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), dan PSI. Demikian juga, 

untuk meminimalisir perbedaan yang sering timbul antara mubaligh dan pemerintah. 

Perbedaan tersebut, seringkali sangat tajam dan menggagu keharmonisan baik 

internal  umat   maupun   antar   umat  dan   pemerintah.  Akibatnya   dikhawatirkan  

kegiatan pembangunan mengalami kendala dan gangguan.
96
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Abdul Pirol selanjutnya menuturkan bahwa terbentuknya Persamil, 

perbedaan pendapat dapat diminimalisir dan dijembatani khususnya perbedaan yang 

sering timbul antara kalangan mubalig dan pemerintah. Hal ini membawa nilai 

positif berupa partisipasi mubalig dan umat Islam dalam pembangunan dapat 

dimaksimalkan. Demikian juga, jika terjadi pertentangan internal umat Islam dapat 

diminimalisir, paling tidak wadah ini dapat memfasilitasi komunikasi antara 

berbagai pihak.
97

  

Masa awal terbentunya Persamil dirasakan berbagai kendala terutama 

masalah dana dalam mengirim mubalig ke kecamatan-kecamatan. Namun, untuk 

keperluan aktivitas tersebut muncul gagasan pengelolaan zakat fitrah. Selain itu, 

pengiriman mubalig ke kecamatan-kecamatan dilakukan kerjasama dengan kantor 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR), yaitu dengan menumpang secara gratis 

di mobil angkutan. Tetapi, ternyata dengan menumpang gratis membuat risau bagi 

para mubalig, karena dapat mengurangi jumlah penumpang di mobil angkutan.
98

  

Kendala lainnya menurut Abd. Pirol, Indonesia pada masa 1970-an merupakan masa 

sulit bagi umat Islam, khususnya bagi para tokoh, pemikir dan aktivis umat Islam. 

Periode 1970-an dan dasawarsa sebelumnya, merupakan suatu periode di mana umat 

Islam khususnya para pemikir dan aktivisnya merasakan  beban  berat  yang  harus 

dipikul akibat adanya sintesis yang sulit antara Islam dan negara.
99

  

Lebih lanjut Abd. Pirol menuturkan bahwa hubungan antara umat Islam dan 

pemerintah pada dasawarsa 1970-an tersebut, turut memengaruhi suasansa 
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‚kejiwaan‛ antara umat Islam dan pemerintah pada tingkat lokal.  Karena pada 

waktu itu, Tana Luwu merupakan  basis pergolakan DI/TII. Sehingga kecurigaan 

terhadap kelompok-kelompok Islam dan kalangan umat Islam memiliki alasan. 

Keadaan ini, oleh para tokoh Islam dan ulama Islam Tana Luwu berusaha 

disinergikan dengan cara menghimpun mubalig Islam dan meyakinkan pihak 

pemerintah bahwa kecurigaan terhadap para mubalig harus dihilangkan. Sebab, para 

mubalig Islam dapat dijadikan mitra pemerintah dalam menyukseskan program-

program pembangunan.
100

   

Sejalan dengan latar belakang, sifat, dan fungsinya, keberadaan Persamil  

memiliki 2 ( dua) tujuan, yaitu:  

a. Melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar demi kemaslahatan di dunia dan di 

akhirat; 

b. Menghimpun para mubalig/mubaligat Islam untuk menyatukan visi dan misi 

dalam menyampaikan dakwah dan muamalah kepada masyarakat, khususnya yang 

beragama Islam.
101

 

Mencermati tujuan Persamil di atas, terlihat bahwa eksistensinya sejalan 

agama Islam sebagai agama dakwah. Artinya, Islam adalah agama yang harus 

didakwahkan kepada umat Islam demi kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. 

Hanya saja, dalam pelaksanaan dakwah diperlukan kesamaan visi dan misi para 

mubalig. Kesamaan visi dan misi para mubalig akan memberi kejelasan tujuan yang 

akan dicapai dan menghindari timbulnya pertentangan di dalam masyarakat. Bahwa 

terdapat perbedaan pandangan diantara para mubalig adalah hal yang lumrah, namun 
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hal tersebut harus disadari dan tidak dijadikan sebagai alasan untuk menolak 

kerjasama dan kebersamaan serta keharmonisan.  

Keberadaan  Persamil merupakan ujung tombak pelaksanaan dakwah secara 

institusional di Kabupaten Luwu hingga saat ini masih tetap dipandang positif dari 

berbagai kalangan. Oleh kalangan pemerintah, Persamil tetap dipandang sebagai 

mitra penting dalam menyuarakan program-program pemerintah dan memotivasi 

masyarakat agar berpartisipasi dalam menyukseskan pembagunan daerah. Lebih lagi 

bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang perlu ditopang dengan 

meningkatkannya kesadaran beragama bagi masyarakat.
102

           

Terbentuknya Persatuan Mubalig Islam Luwu (Persamil), tidak terlepas dari 

konsep dan pemikiran H.M.Iskandar. Dengan terbentuknya Persamil tersebut, Beliau 

mendapat amanah untuk  memimpin Persamil kabuapten Luwu. Persamil  yang 

Beliau gagas sejak tahun 1972 sampai sekarang masih tetap eksis, dan kini tahun 

2017 usianya kurang lebih 45 tahun. Dengan dibentuknya Persamil membuktikan 

bahwa H.M.Iskandar memiliki perhatian yang tinggi di bidang dakwah.
103

  

Abd. Muin Razmal menuturkan, ada wacana  agar  Persamil Kabupaten 

Luwu dilebur atau disatukan kembali dengan organisasi dakwah sejenis yang ada di 

Kabupaten/kota se-Tana Luwu. Wacana ini didasarkan pada alasan bahwa 

Kabupaten Luwu tidak dapat dipisahkan dari kabupaten/kota yang ada di Tana 

Luwu; dan dengan bersatunya Persamil dengan organisasi sejenis itu akan menjadi 

modal dari segi aset sumber daya mubalig. Sehingga, dengan demikian akan 
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memudahkan dari segi pembangunan, organisasi dan koordinasi dalam masaalah-

masaalah yang cenderung sama yang dihadapi.
104

 

  Melalui Persatuan Mubalig Islam Luwu (Persamil), H.M. Iskandar 

menghadirkan banyak terobosan. Konteks sosial-politik pada waktu itu yang kurang 

menguntungkan bagi penyiaran (dakwah) Islam akibat adanya ketegangan pada 

tingkat nasional antara pemerintah Orde Baru dan umat Islam (Partai Politik Islam) 

berhasil diatasi pada tingkat lokal, berkat andil Beliau. Dia berhasil menghapus 

kecurigaan aparat terhadap mubalig Islam. Justru karena alasan itu pula sehingga 

Persamil dibentuk. Melalui Persamil, mubalig dikoordinasikan, diberi pelatihan atau 

refreshing, dan ditingkatkan kualitasnya. Memperhatikan aktivitas dan 

keterlibatannya, H.M. Iskandar telah memberikan andil yang tidak sedikit. Dan, 

H.M. Iskandar sendiri sebagai seorang mubalig (dai) aktif memberikan pencerahan 

melalui ceramah, khotbah, dan penataran pada berbagai momen kegiatan.
105 

Menurut Zainuddin Samide, H.M.Iskandar adalah tokoh dan pemikir dakwah 

di Luwu. Sebagai seorang tokoh dibidang dakwah, Beliau berpandangan bahwa 

berdakwah itu hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap muslim laki-laki dan 

perempuan, kapan dan di mana saja mereka berada. Pandangan tersebut, dapat 

ditelusuri dalam berbagai pemikirannya sebagai berikuti: Pendirian organisasi 

dakwah di Kabupaten Luwu, yang diberi nama Persatuan Mubalig Islam Luwu 

(Persamil). Pemikiran Beliau tentang pentingnya pembentukan organisasi dakwah, 

harapannya agar para juru dakwah yang menyampaikan pesan-pesan agama kepada 

masyarakat dapat dikontrol, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Kehadiran  
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Persamil, masyarakat tidak sulit lagi mencari mubalig terutama pada waktu bulan 

Ramadhan, hari Jumat dan hari-hari besar Islam lainnya. Pembentukan Persamil, 

bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga dibentuk pada tingkat kecamatan 

sebakupaten Luwu. Bagi para mubalig baik di tingkat kecamatan,  maupun tingkat 

kabupaten, oleh pengurus Persamil  tingkat kabupaten selalu diadakan refreshing 

bagi para daiatau mubalig. Ini dimaksudkan agar daiatau mubalig dapat memperoleh 

dan mendapatkan nilai tambah mengenai informasi-informasi yang sesuai dengan 

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui Persamil, maka orang-orang  

yang  tercantum namanya dalam SK wajib  menyampaiakn pesan-pesan agama di 

masyarakat, sebab secara kualitas mereka sudah dapat dipertanggung jawabkan.
 106

 

Hadeyang menuturkan bahwa pemikiran H.M.Iskandar dalam membina 

masyarakat selaku objek dan subjek dakwah dituangkan dalam sebuah istilah yang 

sederhana ‛Pancabina‛. Kelima bina yang dimaksud yaitu: bina agama,  bina 

keluarga, bina ekonomi,  bina pendidikan, dan  bina sumber daya manusia (SDM).
107

 

Pemikiran H.M.Iskandar mengenai ‚Panacabina‛ merupakan kunci sukses 

dalam membina masyarakat menuju masyarakat yang dirid}ai oleh Allah swt. 

Pemikiran Beliau bahwa masyarakat tidak mungkin dapat hidup aman, damai, dan 

tenteram bila  bina agama,  bina keluarga, bina ekonomi,  bina pendidikan, dan  bina 

sumber daya manusia (SDM  tidak dilaksanakan.  

Pancabina yang digagas oleh H.M.Iskandar telah diungkapkan Hj. Hadeyang 

sebagai berikut:  
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a. Bina agama, dalam membina masyarakat pembinaan agama harus menjadi 

prioritas utama.  Makin tinggi kualitas keberagamaan masyarakat, maka semakin 

tercermin pula dalam kehidupan mereka nilai-nilai kebenaran. Sebaliknya makin 

rendah kualitas keberagamaan seseorang semakin  lemah pengamalan nilai-nilai 

agamanya.  

b. Bina keluarga, masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa keluarga atau 

rumah tangga,  maka bina terhadap keluraga sangat penting dan menentukan. Dalam 

membina keluarga, ayah dan ibu merupakan juru kunci atau penentu. Orang tua 

berkewajiban mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai agama bagi anaknya. Tidak 

pantas bagi orang tua membiarkan anak-anak mereka liar atau hidup tanpa agama. 

Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan dunia-

akhirat. Sehingga dengan demikian tidak ada jalan atau alasan untuk tidak 

melakukan pembinaan terhadap keluarga. Al-Qur’an berpesan jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka.  

c. Bina ekonomi, al-Qur’an berpesan agar setiap orang bekerja keras dalam 

menghadapi hidup dan kehidupannya. Manusia tidak boleh tinggal berpangkutangan 

untuk menunggu nasib, tetapi harus mencari dengan jalan kerja keras. Pesan al-

Qur’an bahwa Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum selama mereka sendiri 

tidak mau merubahnya. Hidup miskin merupakan sesuatu yang dicelah oleh agama, 

sebab dapat membawa manusia menjadi peminta-minta dan bahkan dapat 

mengantarnya kepada kekafiran dalam hidup ini. Dengan dasar itulah maka bina 

ekonomi dalam hidup penting.  

d. Bina pendidikan, untuk dapat mengubah hidup yang lebih baik, maka bina 

pendidikan harus dilakukan. Orang yang berpendidikan tidak mungkin akan sama 
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dengan orang yang tidak berpendidikan. Hidup ini diperlukan kecerdasan, karena 

hidup tidak pernah lepas dari masalah, baik yang sifatnya kecil maupun yang besar. 

Ternyata menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan hanya dapat diatasi oleh 

orang  yang memiliki kecerdasan dan pendidikan. Hanya orang yang cerdaslah yang 

mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ungkapan tersebut 

menunjukkan betapa pentingnya bina pendidikan.  

e. Bina sumber daya manusia (SDM), masyarakat yang baik adalah masyarakat yang 

memiliki SDM yang memadai. Tidak mungkin dapat bersaing dengan bangsa-bangsa 

lain di dunia kalau SDM tidak menundukung. Karena itu, memiliki kemampuan 

melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari SDM. Tanpa dukungan SDM 

yang memadai dalam suatu bangsa, maka bangsa tersebut akan tertinggal dalam 

segala hal, karena itu  SDM dapat menentukan masa depan suatu bangsa dan agama. 

Masyarakat yang memiliki SDM akan memiliki kemampuan dalam segala hal, 

mampu bekerja dan mengelola sumber daya alam. Di sinilah pentingnya orang tua 

memahami kehidupan beragama bagi anak-anaknya dan tidak hanya mempercayakan 

sepenuhnya terhadap lembaga tempat mereka menuntut ilmu.
 108

  

Menurut Bustanuddin Agus,  pemahaman keberagamaan terhadap anak  penting 

dalam kehidupan agar tidak tergelincir kepada kecenderungan penghayatan negatif 

yang dapat mengorbankan orang lain. Dengan mengetahui keadaan tersebut, nilai-

nilai agama mereka dapat diarahkan kepada yang baik dan dapat memotivasi 

anaknya untuk meraih sukses. Sebagai agama wahyu yang terakhir, Islam adalah 

ajaran yang komprehensif dan terpadu,  yaitu mencakup bidang ibadat, perkawinan,  
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waris, ekonomi, politik, hubungan internasional dan sebagainya.
109

                   

Zakiah Daradjat mengemukakan dalam bukunya  Pendidikan Islam dalam 

Keluarga dan Sekolah, agama tidak hanya ibadah semata, tetapi agama mengatur 

seluruh segi kehidupan. Semua penampilan ibu dan bapak dalam kehidupan sehari-

hari yang disaksikan dan dialami oleh anak bernafaskan agama. Latihan dan 

pembiasaan tentang agama perlu dilaksanakan sejak si anak kecil, sesuai 

pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Bila anak tidak mendapatkan pendidikan, 

latihan dan pembiasaan keagamaan waktu kecilnya, ia akan besar dengan sikap acuh 

atau anti agama.
110

  

 Menurut Abdul Asiz Canggoreng H.M.Iskandar memiliki sifat dan sikap 

yang tidak membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan lain. Beliau 

tidak pernah menyorot dan menyinggung perasaan orang dan agama lain ketika  

berbicara. Beliau memiliki sikap keterbukaan dalam menerima koreksi dan keritikan 

atau saran dari berbagai pihak dan kalangan masyarakat. Pesan-pesan agama yang 

disampaikannya selalu memberikan kenyakinan kepada masyarakat untuk tidak 

terpengaruh dengan aliran-aliran sempalan yang muncul pada masa itu
111

.  

Munurut H.M.Iskandar, selama ini ada kekeliruan sebagian orang memahami 

dakwah, dimana dakwah hanya diitentikkan dengan ceramah dan semacamnya, maka 

kriteria dai hanyalah bagi mereka yang aktif berceramah. Akibatnya aktivitas 

dakwah yang dikembangkan hanyalah ceramah  dari mimbar ke mimbar. Karena itu, 
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dakwah harus dipahami tidak hanya sebagai konsep penyampaian ajaran Islam 

dengan lisan semata. Tetapi dakwah harus dipahami sebagai semua usaha untuk 

merealisir ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal ini 

bagi mereka yang melakukannya melalui wujud perbuatan atau yang disebut dengan 

istilah dakwah bi al-H{al.112
 

Menurut Bulu, metode dakwah H.M.Iskandar dalam menyampaikan pesan 

agama kepada masyarakat biasa menggunakan simbol atau kode tertentu yang 

mudah diingat oleh pendengar. Contoh, ketika Beliau berbicara tentang salat lima 

waktu digambarkan bahwa ada lima digit harus diingat yaitu 42443 bagi setiap 

muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balig.  Kelima digit tersebut 

diberi makna sebagai berikut: 1) Angka empat pertama menunjukkan jumlah rakaat 

s}alat Isya;   2) Angka  dua menunjukkan  jumlah rakaat s}alat Subuh; 3) Angka empat 

yang kedua menunjukkan jumlah rakaat s}alat Duhur; 4) Angka empat yang ketiga 

menunjukkan empat  rakaat s}alat Ashar; 5) Angka tiga menunjukkan jumlah rakaat 

s}alat Magrib. H.M.Iskandar mengibaratkan s}alat lima  waktu seperti  Hp/telepon 

yang harus diisi dengan nomor, dan nomor tersebut harus diingat dan diketahui. 

Sebab, kalau Hp/telepon tidak punya nomor kontak, maka tidak dapat terjadi 

komunikasi atau hubungan. S{alat lima waktu merupakan hubungan komunikasi  

antara seorang hamba dengan Allah yang tidak boleh putus, harus dijaga dan 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang yang beriman dalam hubungannya 

kepada Allah  (hablum minallah) supaya tidak putus, kode tersebut harus diingat dan  
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dipelihara.
113

   

Pesan agama yang disampaikan kepada masyarakat akan mudah diterima dan 

dipahami oleh objek (mad’u), bila menggunakan metode yang tepat dan sesuai 

dengan materi dakwah yang disampaikan. Karena itu, dipahami tidaknya materi 

dakwah oleh masyarakat (mad’u) bukan hanya ditentukan pada penguasaan materi,  

akan tetapi juga dipengaruhi oleh metode dakwah yang digunakannya. Oleh sebab 

itu, seorang dai dalam berdakwah harus menguasai  berbagai metode dakwah.  

Menurut Syahruddin, ada hal yang kurang sinkron dalam pelaksanaan 

dakwah selama ini, yakni umumnya materi dakwah ditentukan oleh mubalig (dai) 

bukan mad’u (penerima) dakwah. Pada hal, menurut H.M. Iskandar cara seperti itu 

masih keliru. Seharusnya yang menentukan materi dakwah adalah mad’u (penerima) 

dakwah, bukan pendakwah. Pendakwah hanya menyajikan materi sesuai dengan 

kebutuhan mad’u. Beliau memberi ilustrasi bahwa pendakwah ibarat rumah makan, 

di dalamnya disiapkan berbagai kebutuhan pengunjung. Pemilik rumah makan hanya 

menghidangkan sesuai pesanan pengunjung, bukan sesuai keinginan pemilik  rumah 

makan. Maka ibarat itulah dakwah, mubalig hanya menyiapkan materi  dakwah 

sebanyak mungkin dan menyajikannya sesuai kebutuhan mad’u (penerima) dakwah. 

Dengan demikian, jelas bahwa yang menentukan materi dakwah adalah mad’u 

(penerima) dakwah, bukan pendakwah (dai).
114

  

Bagi mubalig dalam menyampaikan materi dakwah harus menyesuaikan 

dengan kebutuhan penerima dakwah (mad’u). Karena itu, mengetahui seluk beluk 
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objek dakwah merupakan hal penting menuju suskses dan berasilnya dakwah. 

Dakwah yang baik adalah dakwah yang selalu memperhatikan hal-hal yang terkait 

dengan kondisi dan keadaan penerima dakwah. Karena itu,  gagalnya dakwah 

disebabkan mengabaikan kondisi dan keadaan penerimanya. Dakwah hanya dapat 

berhasil dengan baik bila  mubalig menghidangkannya sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan penerima dakwah (mad’u). Dengan demikian, berhasilnya dakwah 

H.M.Iskandar disebabkan karena kemampuannya memadukan  metode dan materi 

dakwah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Abd. Pirol menilai pemikiran dakwah H.M. Iskandar sejalan dengan 

pemikiran dakwah  Hamka, Harun Nasution, dan Nurcholish Madjid, Beliau sosok 

yang bersikap moderat, dekat dengan semua golongan, pemikirannya bercorak 

rasional.
115

 Di bidang dakwah pemikiran H.M. Iskandar tidak berbeda dengan 

pemikiran Hamka, Harun Nasution, dan Nurcholish Madjid. Ada dua   kemungkinan-

nya, a) Karena H.M. Iskandar selama ini banyak membaca  dan  mendalami  tulisan  

ketiga tokoh tersebut, sehingga sulit dihindari pengaruhnya; b) Karena pola 

berfikirnya ketiga tokoh tersebut sejalan dengan pola pemikiran H.M. Iskandar.  

Pemikiran ketiga tokoh tersebut telah pernah dipublikasikan oleh Beliau. 

Perbedaannya bahwa H.M. Iskandar pemikir lokal, tetapi wawasan pemikirannya 

bersifat global. Pemikirannya, tidak hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga 

kepentingan nasional. Karena itu, gerakan pemikiran dakwahnya  sejalan dengan 

pemikiran ketiga tokoh tersebut.   
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   4. Gerakan Dakwah di FKAUB  

Tana Luwu penduduknya heterogen, di dalamnya ada pendatang (muhajirin)  

dan penduduk asli  (anshar). Diantara penduduknya ada yang Muslim dan banyak 

juga yang non-Muslim. Ada lima agama yang tumbuh dan berkembang di Tana 

Luwu  yang dianut  oleh masyarakat yaitu: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu 

dan Budha). Dari kelima agama tersebut, Islam  merupakan agama yang mayoritas 

dianut oleh masyarakat Luwu.  

Menjaga keharmonisan dan kelanggengan hidup masyarakat diperlukan 

sebuah organisasi sebagai wadah yang dapat menghimpun berbagai agama yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat Luwu. Terbentuknya organisasi FKAUB 

tersebut, yang pengurusnya melibatkan semua unsur agama yang ada. Guna menjalin 

kehidupan yang harmonis, dan terwujudnya kerukunan antar umat beragama di Tana 

Luwu.  

H.M. Iskandar menuturkan bahwa di negara Republik Indonesia di dalamnya 

hidup berbagai agama diperlukan kerukunan antara pemeluk agama yang berbeda-

beda, antara pemeluk agama itu sendiri (intern) dan bahkan antara pemeluk agama 

dan pemerintah yang biasa disebut trilogi kerukunan umat beragama. Kerukunan 

tersebut, hanya dapat terwujud jika di dalam penyiaran tiap agama tetap menjaga 

sikap toleran dan saling pengertian dengan tetap setia dan konsekwen terhadap 

agama msing-masing. Di Indonesia telah diatur tentang tata aturan penyiaran agama 

demi untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa di satu pihak dan tetap terpeliharanya perkem-

bangan agama dan suksesnya pembangunan maka Trilogi kerukunan hidup beragama 
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mutlak diperlukan. Namun demikian, harus tetap berpedoman kepada metode  

dakwah  dalam  al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. sehingga seorang dai dapat 

mengembangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi.
116

  

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa dengan mengamalkan Trilogi 

kerukunan umat beragama dakwah dapat berjalan sesuai fungsinya. Pelanggaran 

norma-norma yang telah disepakati dengan segala implementasinya tidak akan 

terjadi. Dengan demikian Trilogi kerukunan hidup beragama tersebut tetap terjalin 

dan terpelihara dalam suasana damai dan dinamis dengan prinsip setuju dalam 

perbedaan. 

 Syarifuddin Daud, menuturkan bahwa FKAUB Kabupaten Luwu di bawah 

pimpinan H.M. Iskandar telah dibentuk pada tahun 2001, yang dilatar belakangi oleh 

munculnya konflik di Sabbang Kabupaten Luwu yang tak kunjung berakhir. 

Sehingga tokoh-tokoh agama/masyarakat, dan pemuda mendesak pihak pemerintah 

untuk mencari penyelsaian konflik tersebut. Pihak pemerintah mengadakan 

pertemuan dengan tokoh-tokoh agama/masyarakat, dan pemuda. Hasil pertemuan 

merekomen-dasikan untuk segera dibentuk FKAUB. Tujuannya adalah untuk 

membangun kebersamaan dan merintis kerjasama dengan semua kelompok agama 

yang ada di Kabupaten Luwu.
117

 

M. Atho Mudzhar berpandangan bahwa kerukunan umat beragama tidak 

mungkin  dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat jika tidak mencermati 

peraturan bersama menteri (PBM) agama dan menteri dalam negeri tentang 
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kerukunan umat beragam pasa 9 ayat (1) dan (2). Inti dari pasal 9 ayat (1) dan (2) 

adalah mengenai peran strategis FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat 

beragama dan persatuan nasional, yaitu sebagai berikut: 

a. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakt. Tugas ini dibebankan baik 

kepada FKUB provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan dukungan pemerintah 

daerah, tugas ini pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh FKUB, 

terutama dalam bentuk dialog-dialog resmi dan pertemuan-pertemuan resmi. 

Sesungguhnya dialog itu tidak terbatas dalam pertemuan resmi, sebagiannya dapat 

terjadi dalam kunjungan-kunjungan FKUB ke pusat-pusat keagamaan setempat baik 

rumah ibadat maupun lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga social (panti 

asuhan) yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama. Bahkan sebagian dialog tentu 

mengambil bentuk dialog perseorangan antar sesama anggota FKUB itu sendiri 

dalam berbagai kesempatan interaksi antar sesama mereka maupun dengan 

masyarakat. Persoalannya di sini ialah apakah kita sudah mendata semua dialog 

yang telah kita lakukan itu dan seberapa banyak kegiatan dialog itu dianggap 

memadai? Memang tidak ada ukurannya. Mungkin salah satu ukurannya ialah 

sepanjang dialog-dialog itu sanggup menjaga keadaan sehingga tidak terjadi 

gangguan kerukunan umat beragama di daerah itu. Dari segi isinya, tentu perlu ada 

perencanaan yang jelas mengenai dialog-dialog itu agar tidak terasa berputar pada 

tema yang sama, melainkan harus berkembang ke arah kerjasama. 

 b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Tugas ini juga 

diberikan kepada FKUB provinsi dan kabupaten/kota. Tugas ini dapat diduga telah 

dilaksanakan juga, tetapi lebih sulit menginventarisir dan mengevaluasinya. 

Sekurangnya, dikarenakan keanggotaan FKUB adalah mewakili majlis-majlis agama 
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maka setidaknya aspirasi majlis-majlis agama sebagai ormas telah ditampung oleh 

FKUB. 

 c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala daerah. Tugas ini pun dibebankan 

kepada FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota. Evaluasi terhadap tugas ini pun 

tidak mudah, tetapi sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan cara melihat 

seberapa jauh forum-forum Musyawarah Daerah dan Rapat Kordinasi yang 

diselenggarakan FKUB selama ini telah merumuskan rekomendasi yang kemudian 

disampaikan secara resmi kepada kepala daerah. 

 d. Melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan 

yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. 

Tugas ini pun dibebankan baik kepada FKUB provinsi maupun FKUB 

kabupaten/kota. Tugas ini jelas telah dilaksanakan oleh FKUB provinsi dan 

kabupaten/kota. Evaluasinya yang perlu dilakukan mungkin menyangkut pentahapan 

dan kontinuitas pelaksanaannya, pemetaan sasarannya, dan seberapa jauh keber-

hasilannya, selain soal siapa pelaku sosialisasinya, apa saja materi sosialisasinya dan 

bagaimana metode sosialisasi yang digunakan. 

 e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Tugas 

ini hanya dibebankan kepada FKUB kabupaten/kota. Tugas ini pun telah 

dilaksanakan oleh FKUB kabupaten/kota. Evaluasi yang perlu dilakukan mungkin 

menyangkut inventarisasi jumlah permohonan rekomendasi yang diajukan setiap 

tahunnya dan jumlah yang telah diberikan rekomendasinya, apakah rekomendasi itu 

telah dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM (harus dalam bentuk tertulis, hasil 

keputusan rapat FKUB, dan keputusan itu tidak diambil dengan cara voting), apakah 
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sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan 

lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah 

ibadatnya itu, apakah segala persyaratan formal dan administrative yang telah diatur 

dalam PBM dipenuhi, apakah aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan apakah 

antar sesama lembaga pemberi rekomendasi (FKUB) dan Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten/Kota) telah menjalankan tugasnya masing-masing secara independen 

(tidak main mata) sehingga pemerintah memperoleh masukan yang benar.
118

  

Selain lima butir tugas strategis yang telah termuat dalam Peraturan Bersama 

Menteri tersebut, FKUB provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki sedikitnya tiga 

tugas strategis lain bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu: 

 a. Tugas deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan umat beragama. FKUB 

diharapkan dapat mengidentifikasi potensi gangguan kerukunan umat beragama 

secara dini dengan memetakan gangguan kerukunan yang telah terjadi di daerah dan 

dengan mengidentifikasi kemungkinan pengaruh gangguan kerukunan di daerah lain 

terhadap daerahnya, dan mengidentifikasi pengaruh factor-faktor non-keagamaan 

(politik, ekonomi, kesukuan, kedaerahan, dll.) yang dapat mempengaruhi kerukunan 

antar umat beragama. 

 b. Tugas meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama. 

Apabila terjadi suatu gangguan kerukunan umat beragama, sekecil apapun, maka 
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FKUB diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna melokalisir gangguan 

itu (agar tidak menyebar dan meluas), meredamnya (agar intensitasnya menurun) 

dan mencarikan solusi jangka pendek dan jangka panjangnya melalui proses 

negosiasi, mediasi, arbitrasi, maupun  kalau perlu ajudikasi. 

 c. Tugas mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan lokal yang dapat mendukung 

kerukunan antar umat beragama. Menurut berbagai kajian dan penelitian Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., setiap daerah ternyata telah memiliki 

sejumlah kearifan lokal, baik yang telah lama hidup maupun yang baru disepakati 

bersama, yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kerukunan umat 

beragama. Sebagian kearifan lokal itu masing berjalan dan berfungsi dengan baik, 

tetapi sebagian lainnya tidak berfungsi lagi karena tidak sanggup menopang beban 

berat akibat laju kemajemukan penduduk dan kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi, sehingga perlu direvitalisasi secara terencana.
119

 

 Menurut Yahya Boong, Forum Komunikasi Antara Umat Beragama 

(FKAUB) di Luwu terbentuknya dilatar belakagi oleh terjadinya kerusuhan antara 

pemuda yang kemudian berkembang masuk pada persoalan etnis dan agama, seperti 

yang terjadi di Sabbang, Padang Sappa dan lainnya. Kerusuhan yang terjadi tak 

kunjung berakhir sekalipun sudah dipertemukan dan didamaikan antara kedua 

kelompok yang bertikai. Masalah tersebut, membuat masyarakat Luwu secara 

keseluruhan kurang kondusif. Peristiwa ini mulai mengundang perhatian dari 

berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, 

organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Akhirnya diadakan 
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pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut dan diusulkan pembentukan forum 

komunikasi. Dengan demikian, terbentuknya FKAUB sulit dilepaskan dari 

pemikiran H.M.Iskandar pada saat itu.
120

 

 Senada dengan ungkapan Yahya Boong, Markus Palimbong menuturkan 

bahwa FKAUB lahir dari gagasan tokoh agama, tokoh  masyarakat, tokoh adat, dan 

pemerintah. Latar belakang dibentuknya FKAUB di kabupaten Luwu, yaitu dengan 

munculnya perselisihan atau perang baik antara kelompok, antara desa, kemudian 

dibesar-besarkan oleh sebagian orang sebagai perang antara agama. Penyelesaian 

masalah tersebut selalu mengalami jalan buntu, semua merasa kelompoknya yang 

benar, setelah dilakukan perdamaian hanya beberapa hari kelompok tersebut kembali 

perang. Hal ini mengundang perhatian semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

adat, dan pemerintah untuk duduk bersama membicarakan langkah-langkah untuk 

mengatsinya. Pertemuan ini melahirkan hasil untuk segera membentuk sebuah forum 

penanggulangan jika terjadi masalah-masalah yang meresahkan masyarakat. Forum 

yang dibentuk disebut dengan Forum Komunikasi Antara Umat Beragam 

(FKAUB).
121

 

     Menurut pendeta Yahya Boong, dalam situasi dan kondisi yang kurang 

kondusif di Tana Luwu, M.Iskandar menawarkan konsep sebagai solusi untuk 

mengatasi konflik yang terjadi yaitu pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat 

Beragama (FKAUB) pada waktu itu. Dan akhirnya konsep yang ditawarkan dapat 

disetujui oleh semua pihak dan dibentuklah pengurus FKAUB yang diketuai oleh 
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H.M.Iskandar. Terbentuknya FKAUB ini, sangat besar manfaatnya, karena mampu 

meredam berbangai peristiwa kerusuhan yang terjadi di Tana Luwu. Bila ada suatu 

kejadian maka cepat mengkomonikasikan untuk kumpul bersama  membicarakan 

dan mencari solusi mengenai masaalah yang terjadi, bahkan bukan hanya 

membicarakan masaalah agama, tetapi juga tentang keamanan Tana Luwu. Sehingga 

terkadang melibatkan Pemerintah dan keamanan. Pertemuan itu bukan hanya  

dilakukan  di  Palopo  tetapi  juga  di bagian  selatan  (Kabupaten  Luwu)  dan  di 

bagian utara (Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur).
122

    

Sebelum dibentuk FKAUB, kalau terjadi kerusuhan dalam masyarakat 

masing-masing: tokoh agama,  tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah 

menangani lingkungannya sendiri, tidak ada komunikasi umat beragama, sehingga 

kadang ada kecurigaan yang muncul diantara kelompok. Akibatnya setelah 

didamaikan beberapa hari kemudian muncul kembali kerusuhan.  Maka dengan 

terbentuknya  FKAUB ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk menjalin kebersa-

maan antar umat beragama di Tana Luwu. Kehadiran FKAUB, oleh pendeta Yahya 

Boong diumpamakan sebagai sebuah rumah atau kapal, di dalam kapal ada beberapa 

kamar, apabila dalam satu kamar  ada yang bocor semua yang ada dikapal 

menangani dan memikirkan bersama supaya kapal tidak tenggelam. Kita semua 

bersaudara,  maka  masalah  dalam  masyarakat  masalah  bersama  untuk   ditangani 

bersama.
123
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Ungkapan yang dikemukakan oleh Yahya Boong, mengandung makna bahwa 

kalau terjadi kerusuhan dan sejenisnya di masyarakat hanya dapat diatasi jika semua 

pihak bergandengan tangan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Di mana 

pihak tokoh Islam bertanggung jawab dengan umatnya dan tokoh nonIslam juga 

bertanggungjawab dengan umatnya. Sehingga tidak ada lagi yang hanya menjadi 

penonton jika terjadi kerusuhan atau perkelahian dan sebagainya di masyarakat, 

semua pihak bertanggung jawab dan berusaha bagaimana menyelesaikan dan 

mengamankannya.    

 Menurut Yahya Boong,  sosok M.Iskandar  sebagai ketua FKAUB orangnya 

sederhana, rendah hati, santun, komunikasinya selalu sejuk. Beliau dalam setiap 

pertemuan selalu menekankan sifat ‚Sipakatau (siangga’), Sipakainge (sipakilala), 

sikamasei (sikamali’). H.M. Iskandar orangnya sangat ramah, terasa kita ini sebagai 

anak. Beliau aktif selalu datang berkomunokasi, untuk memikirkan bersama jika 

terjadi sesuatu.
124

 Pandangan yang dikemukan oleh Yahya Boong tentang sosok 

H.M.Iskandar sebagai ketua FKAUB menunjukkan bahwa sikap Beliau sulit untuk 

dipisahkan dari gerakan dakwah. Dan kalau dilihat dari sudat dakwah berarti Beliau 

telah mempraktekkan dakwah bi al-Lisan dan dakwah bi al-H{al dalam memimpin 

forum tersebut.  

Markus Palimbong menuturkan bahwa FKAUB ini dibentuk waktu Luwu 

belum terpecah, waktu itu kerusuhan selalu terjadi, perselisihan  antara kelompok, 

perang antara desa, akhirnya menjurus kepersoalan Agama. Penyelesaian dilakukan 

oleh pemerintah dan tokoh Adat dengan cara diselesaikan di rumah Adat, dan 
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bahkan sudah dipotong kerbau sebagai bukti perdamaian, tetapi setelah mereka 

kembali  kekampung masing-masing perang itu terulang lagi.  Untuk itu para Tokah 

Agama (Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha) membentuk Forum 

Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) Setelah Luwu ini sudah terpecah, 

yaitu Palopo, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur masing-masing membentuk 

Forum Komunikasi Antara Umat Beragama.
125

  

Setelah terbentuk FKAUB, tidak sulit lagi bagi tokoh agama berkomunikasi, 

dan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak keamanan untuk menyelesaikan 

kerusuhan yang terjadi. Melalui forum ini  semua tokoh agama masing-masing 

memberi pemahaman kepada penganut agamanya untuk senantiasa menjaga hal-hal 

yang dapat mengganggu ketidak nyaman dalam masyarakat. Hanya dengan 

menyadari  pentingnya keamanan dan kebersamaan dalam hidup dapat membawa 

kepada kehidupan yang aman dan nyaman. Setiap hari-hari kenegaraan dan 

keagamaan  tokoh agama ini berkunjung ke Bupati, Polres, dan pihak muspidah  

sehingga komunikasi kepada pemeritah selalu lancar. Manfaat FKAUB untuk 

mempersatukan semua tokoh agama, dapat menyelesaikan setiap masaalah yang 

terjadi, menjadi alat/sarana komunikasi antara umat beragama sekaligus kerjasama 

yang saling membutuhkan. Forum ini bukan hanya membi-carakan masaalah 

kerusuhan yang terjadi, akan tetapi termasuk bencana alam seperti yang terjadi di 

Battang poros Palopo-Toraja. Tegasnya, melalui FKAUB terjalin komunikasi antara 

umat  beragama  dan  kerjasama  yang  didukung oleh pemerintah, sehingga mereka  
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merasa bertanggungjawab untuk saling  membantu korban bencana.
126

    

Markus sebagai salah seorang pengurus FKAUB telah merasa kehilangan 

sosok pemimpin yang toleran dan moderat. H.M.Iskandar adalah salah satu sosok 

yang patut  diteladani  waktu  masih hidup, dalam berbagai kesempatan rumahnya 

sering  dijadikan sebagai tempat pertemuan dalam membicarakan kepentingan dan 

kemaslahatan umat, sayang Beliau cepat diambil Tuhan.
127

  

Terbentuknya Forum Komunikasi Antara Umat Beragama Kabupaten Luwu 

(FKAUB), merupakan hasil kesepakatan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan 

Muspida plus serta pemerintah daerah tanggal 20 Juli tahun 2000. Tujuan forum ini  

dibentuk adalah dalam rangka mengantisipasi berbagai kejadian di Tana air, 

khususnya di wilayah  kabupaten Luwu. Forum ini disetujui oleh pemerintah 

kabupaten Luwu dengan rekomendasi sebagai berikut:      

a. Pemerintah kabupaten Luwu mendukung terbentuknya Forum Komunikasi 

Antara Umat Beragama Kabupaten Luwu; 

b. Pemerintah kabupaten Luwu akan berusaha semaksimal mungkin bekerja sama 

dengan Forum Komunikasi Antara Umat Beragama Kabupaten Luwu dalam 

melaksanakan pokok-pokok program kerja; 

c. Pemerintah Kabupaten Luwu akan berusaha menjadi fasilitator.
128

 

Hasil rapat FKAUB, tanggal 21 Juli 2000 menyepakati tentang Visi, Misi 

dan pokok-pokok program sebagai berikut: 
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1. Visi 

Menjadi wadah perekat dan pemersatu dalam menciptakan kerukunan hidup 

antarumat beragama di Kabupaten Luwu. 

2. Misi  

a. Menjalin hubungan yang komunikatif antarpemeluk agama; 

b. Mendorong terciptanya kualitas kehidupan beragama; 

c. Terciptanya suasana kebersamaan dalam pembinaan tri kerukunan. 

3. Pokok-pokok Program  

a. Pertemuan berkala dan insidentil (sesuai kebutuhan) bagi para pemimpin 

agama/fungsionalisdalam lembaga keagamaan; 

b. Bersama-sama golongan agama secara terpadu mengambil langkah-langkah 

rekonsiliasi sosial di tengah-tengah masyarakat yang mengalami komflik antara 

kelompok; 

c. Pembinaan mental spiritual bagi warga/umat beragama baik secara bersama-sama 

maupun secara internal oleh masing-masing golongan agama; 

d. Melaksnakan seminar, sarasehan tentang topik aktual (miras, narkoba, judi, 

porsitusi dan hukum).
129

  

Forum Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) Kabupaten Luwu 

yang telah terbentuk  sejak tahun 2001, sebagai ketua H.M.Iskandar  dan 

sekretarisnya adalah H. Abdullah Sulung. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

ketua Forum Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) telah berakhir setelah 
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Beliau wafat tanggal 21 November 2009. Dengan demikian Beliau memimpin Forum 

Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) kurang lebih 9 tahun lamanya.   

Forum ini terbentuk tidak terlepas dari pemikiran dan gagasan H.M.Iskandar, 

untuk menanggulangi patologi sosial (minuman keras, narkoba, judi, prostitusi dan 

CD porno) yang muncul di Tanah air pada umumnya dan khususnya di Kabupaten 

Luwu pada waktu itu. Melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) 

dibentuk Tim Penanggulangan Patologi Sosial (TP2S) Kabupaten Luwu dengan 

Surat Keputusan (SK) nomor 29 tahun 2001.
130

  Komposisi Tim Penanggulangan 

Patologi Sosial (TP2S) Kabupaten Luwu nomor 29 tahun 2001 melibatkan 200 

personil, dengan rincian sebagai berikut. 

a. Penasihat/pelindung 22 orang 

b. Pelaksana harian 16 orang 

c. Devisi-devisi 162 orang yang terdiri atas: 

   1. Devisi penelitian 76 orang terdiri atas empat, yaitu: 

a) Pencegahan 18 orang; 

b) Penyuluhan 21 orang; 

c) Rehabilitas 19 orang; 

d) Humas 18 orang.  

   2. Devisi penanggulangan 86 orang terdiri atas lima, yaitu: 

a) Minuman keras 19 orang; 

b) Judi 19 orang;   

c) Prostitusi/pelacuran 17 orang; 

d) Narkoba 18 orang; 
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e) CD porno 13 orang.
131

  

 Tim Penanggulangan Patologi Sosial (TP2S) Kabupaten Luwu yang dibentuk 

oleh Forum Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) sebanyak 200 orang 

telah melibatkan semua unsur  masyarakat dari berbagai  agama, kelompok, dan  

golongan.  

Pendeta Marten Lamida, menuturkan bahwa terbentuknya Forum 

Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) Kabupaten Luwu manfaatnya bagus, 

karena untuk memediasi antar umat beragama, dan hasilnya sudah dirasakan oleh 

masyarakat Luwu selama ini. Dengan adanya FKAUB dapat menjembatani dan 

membangun kebersamaan antarumat beragama khususnya penyelesaian tentang 

kerusuhan yang biasa terjadi antarkelompok bahkan antarkampung di Kabupaten 

Luwu selama ini disamping itu ada diantara umat Islam yang berpandangan untuk 

menjaga jarak dengan nonmuslim tetapi dengan adanya forum ini dapat membangun 

komunikasi,  mempersatukan  dalam  kebersamaan  untuk  membangun  bangasa dan  

agama di Tana luwu.
 132

   

Pendeta Marten Lamida menuturkan baru pertama kali mengenal 

H.M.Iskandar pada acara dialog FKAUB Kabuapten Luwu yang disponsori oleh 

Muhammadiyah Kabupaten Luwu pada tahun 2007. Pada pertemuan tersebut H.M. 

Iskandar tampil sebagai narasumber. Dari uraian dan penjelasannya  membuat 

Marten Lamida merasa kagum dalam forum dialog. Dari dialog yang dilaksanakan 

oleh FKAUB tersebut, pendeta Marten Lamida menilai H.M.Iskandar sebagai salah 
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seorang pemimpin yang nasionalismenya tinggi, dan sangat langka sosok seperti 

Beliau.
133

   

Pendeta Marten Lamida menilai H.M.Iskandar sosok pemimpin yang langka 

ditemukan kesamaannya di masyarakat. Kalau bicara ucapannya menyenangkan 

pendengar, kalau bertindak tindakannya tidak memihak dan menguntungkan pihak-

pihak tertentu, tetapi selalu mempertimbangkan kepentingan bersama. Sikap-sikap 

seperti itu, jarang  dimiliki oleh pemimpin, di sinilah kelihatan sosok kepribadian 

H.M.Iskandar di mata masyarakat.
134

    

Menurut pendeta Marten Lamida sebelum Forum Komunikasi Antara Umat 

Beragama (FKAUB) Kabupaten Luwu terbentuk, sering terjadi kerusuhan. Sasaran 

utama kerusuhan adalah tempat-tempat yang penduduknya mayoritas nonIslam. 

Misalnya yang pernah terjadi di daerah Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dan di 

daerah Lamasi Timur (To’lemo), dan Padang Sappa Kabupaten Luwu. Dengan 

terbentuknya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) Kabupaten 

Luwu, maka kerusuhan sedikit demi sedikit mulai berkurang dan sekarang sudah 

aman.  Akhir-akhir ini, masyarakat Luwu secara keseluruhan sudah mulai merasakan 

ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya dibandingkan sebelumnya. Hal ini, 

menunjukkan bahwa manfaat  dan peranan FKAUB yang dibentuk telah memenuhi 

harapan masyarakat secara umum dan umat beragama khususnya.
135
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Baso Suliman menuturkan kepemimpinan H.M. Iskandar selama menjadi 

Ketua FKAUB sebagai sosok pemimpin yang moderat, tidak fanatisme kelompok, 

istikamah, peduli, dan toleran. Sikap tersebut diamalkan oleh Beliau selama menduduki 

jabatan sebagai ketua FKAUB Kabupaten Luwu. Keberadaan FKAUB dirasakan oleh 

masyarakat Luwu manfaatnya. Sebab, organisasi tersebut berfungsi sebagai forum dialog, 

memediasi hal-hal terkait dengan pembangunan rumah ibadah dan ketenteraman masyakat, 

forum sosialisasi dalam mengamalkan tri kerukunan dalam bermasyarakat.
136

   

Terbentuknya FKAUB  Kabupaten Luwu membawa rahmat bagi masyarakat 

Tana Luwu secara umum. Rahmat dalam istilah dakwah yaitu  terjadinya perubahan 

masyarakat dari situasi tidak aman menjadi aman, dari bermusuhan menjadi damai, 

dari perbuatan negatif ke positif, upaya itulah yang disebut dakwah dalam Islam.  Di 

sisi lain FKAUB  bukan hanya hadir bagaiamana mewujudkan kerukunan antar umat 

beragama, tetapi juga akan memberantas hal-hal yang dapat mengganggu 

kehamonisan dalam masyarakat, misalnya: minuman keras, judi, prostitusi/ 

pelacuran, narkoba, CD porno dan sejenisnya.  

 

B. Bentuk Dakwah H.M.Iskandar di Tana Luwu 

Agama Islam masuk dan berkembang di Tana Luwu, tidak dapat dipisahkan  

dari dakwah. Agama Islam yang diterima oleh masyarakat Luwu pada masa lampau 

yang diyakini sampai sekarang merupakan hasil dakwah yang dilaksanakan dalam 

berbagai bentuk. Bentuk dakwah penting, mengingat Tana Luwu masyarakatnya 
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tergolong multikompleks, berbagai agama, suku, bahasa, budaya hidup dan 

berkembang di dalamnya.  

Abd. Asiz Canggoreng mengungkapkan inti bentuk dakwah Beliau yang 

dilaksanakan, meliputi:  dakwah bi al-Lisan, dakwah melalui perbuatan (akhlak) dan 

dakwah melalui tulisan. Metode dakwah Beliau, bi al-H{ikmah (menyejukkan), 

melalui nasihat yang baik, dan melalui diskusi (tanya jwab atau dialog). H. Abd. 

Asiz menilai H.M.Iskandar orang yang bijak dalam menyelesaikan masalah yang 

terjadi di masyarakat. Beliau selama menjadi ketua Persamil tidak pernah ada 

gesekan dengan anggota-anggotanya, dan Beliau tidak pernah merasa dendam 

dengan kepada siapa-siapa, tidak membeda-bedakan orang yang dekat dengan Beliau 

atau tidak. Menurut H. Abd. Asiz bahwa yang paling berkesan dari Beliau dan tidak 

dapat dilupakan, yaitu bahwa dalam berbagai pertemuan Beliau orang yang mampu 

mengontrol dan mengendalikan diri, Beliau senang dan terbuka untuk dikritik dan 

bahkan sangat berterima hasih atas kritikan yang disampaikan kepadanya. Beliau 

menyadari betul bahwa dengan adanya krirtikan-kritikan, kita dapat evaluasi diri 

kita, di mana kelemahan dan kekurangan diri kita dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan.
137

 

Menghadapi masyarakat yang multikompleks, memerlukan berbagai bentuk 

dakwah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi mad’u setempat. 

H.M.Iskandar sebagai juru dakwah di Tana Luwu dalam menyebarluaskan ajaran 

Islam, dakwahnya dilakukan dalam berbagai bentuk.     
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1. Penerapan Dakwah bi al-Lisan 

Menurut H.M. Iskandar, dakwah lisan adalah bentuk yang tertua, tetapi tetap 

aktual dan up to date,  dan lebih umum dipergu-nakan, misalnya ceramah, diskusi, 

seminar, khotbah dan sebagainya. Namun, bentuk dakwah lisan, seorang dai harus 

membekali dirinya dengan kecakapan berbicara.
138

 Pelaksanaan dakwah bi al-Lisan 

dapat diterapkan dalam bentuk: nasihat, peringatan, suruhan dan larangan.
139

 

Dakwah bi al-Lisan adalah dakwah yang menggunakan media lisan (bahasa lisan) 

sebagai cirinya.  Beliau dalam menyampaikan dakwah bi al-Lisan di masyarakat 

tidak lepas dari petunjuk yang ada di dalam al-Qur’an dan Hadis. Petunjuk-petunjuk 

yang tertuang di dalam al-Qur’an dan Hadis dikembangkan dalam pelaksanaan 

dakwah di Tana Luwu.  

Menurut Sapruddin, prinsip dakwah Beliau, kebenaran harus disampaikan 

dengan cara-cara yang baik dan benar. Ucapan dan perkataan harus menyenangkan 

dan mengembirakan  hati dan pikiran mad’u. Tidak boleh menyampaikan dakwah 

dengan cara-cara yang bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an dan Hadis Nabi 

Muhammad saw. Misalnya dengan jalan kekerasan, dan bahasa-bahasa yang kasar, 

menyakitkan dan menjengkelkan hati dan pikiran mad’u.
140

    

Islam sebagai agama dakwah, dimana selalu mendorong pemeluknya untuk 

senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah dalam berbagai bentuk. Dalam Islam 

dakwah merupakan jantung dan rohnya Islam, maju mundurnya umat Islam sangat 
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berkaitan erat dengan dakwah yang dilakukannya.
141

 QS al-Fussilat ayat 33  

menyebut kegiatan dakwah dengan istilah ah}sanu qau>lan (ucapan dan perbuatan 

yang baik).  

Meskipun H.M.Iskandar  tugas pokoknya sebagai PNS, Beliau tetap 

memperhatikan pelayanan kepentingan masyarakat umum (umat). Pelayanan Beliau 

terhadap masyarakat (umat) dilakukan melalui: ceramah ramadhan, nasihat 

perkawinan, khotbah Jumat, khotbah hari raya, ceramah pada hari-hari besar Islam, 

acara syukuran, takziah, aqiqah, dan pengajian-pengajian lainnya. Kegiatan-kegiatan 

seperti itu, oleh Beliau merupakan tempat yang paling tepat untuk mendakwahkan 

nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam ajaran Islam sebagai agama rah}matan 

lil a>lami>n yang dibawa oleh Nabi Muihammad saw. 

H.M. Iskandar dalam menyampaikan dakwah di masyarakat bahasanya 

mudah dicerna dan dipahami oleh semua kelompok dan kalangan masyarakat.  

Dalam dakwahnya tidak dijumpai bahasa yang dapat menyinggung dan menyakitkan 

hati pendengar (mad’u), dakwahnya menyejukkan, menyenangkan hati pendengar. 

Dakwahnya mengandung prinsip bahwa dakwah yang baik bukan hanya memuaskan 

perasaan dan hati, tetapi juga harus memuaskan akal dan pikiran pendengar.  

Dakwah H.M. Iskandar: sistematis, jelas, singkat, padat dan bahasanya 

mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, dalam berdakwah memperlihatkan 

kewibawaan, sehingga masyarakat mengagumi dan menyeganinya. Dalam penerapan 

dakwah bi al-Lisan Beliau mengungkapkan bahwa dakwah yang baik adalah yang 

menggunakan bahasa yang lemah lembut, singkat, jelas, padat, dan menggunakan 

                                                             
141

M. Yunan Yusuf , Metode Dakwah, (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2003), h. 217.  



 
 
 

232 

 
 

waktu tidak lebih dari 40 menit. Prinsip H.M. Iskandar, dakwah harus menghindari 

kejenuhan pendengar. Menutup dakwah disaat-saat mad’u masih ingin mendengar 

lebih baik dan lebih berkesan.   

  Sering dijumpai di masyarakat, mad’u banyak yang mengeluh ketika 

mendengar pesan-pesan agama yang disampaikan oleh mubalig, bukan karena 

materinya kurang dikuasai dan kurang menarik, tetapi karena mubalignya kurang 

memperhatikan lamanya berbicara. Akibatnya, mad’u merasa bosan meskipun 

materinya bagus dan menarik. Karena itu, bagi para mubalig memperhatikan waktu 

dan lamanya berbicara pada saat menyampaikan dakwah adalah hal yang penting. 

Masjid di era sekarang sebagian telah dijumpai informasi secara tertulis di 

atas mimbar mengenai lamanya waktu yang akan digunakan oleh mubalig dalam 

menyampaikan dakwah. Informasi seperti itu, mengingatkan kepada para dai atau 

mubalig tentang pentingnya disiplin waktu bagi umat Islam dalam berbagai 

aktivitas, lihat al-Qur’an surah al-As}r.  Kurangnya disiplin waktu dalam hidup dapat 

berakibat merugikan diri sendiri, dan pihak lain. Karena itu, waktu ibarat air yang 

mengalir dari hulu tidak mungkin akan kembali lagi.    

2. Penerapan Dakwah bi al-H{al 

Menurut Bulu’, penerapan dakwah bi al-H{al H.M. Iskandar dapat dilihat pada 

sikap dan penampilannya yang meliputi: a) Berpenampilan cukup sederhana; b) Ber-

sikap ramah dan terbuka; c) Dekat dengan semua kalangan/golongan (bermasya-

rakat);  d) Memiliki etos kerja yang tinggi; e) Memiliki kemampuan dalam menjem-

batani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
142
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  Abdul Muin Razmal mengutarakan bahwa H.M. Iskandar sosok yang 

memiliki gaya hidup sangat sederhana, ramah, terbuka, dan tidak membeda-bedakan 

orang. Motto dalam kepemimpinannya ‚pemimpin adalah pelayan masyarakat‛ 

bukan untuk dilayani. Karena itu, kalau ada pemimpin tidak mau melayani 

masyarakat lebih baik berhenti jadi pemimpin.
143

 Prinsip yang ditunjukkan H.M. 

Iskandar dalam melayani masyarakat mencerminkan sosok pemimpin pelayan umat. 

Dari prinsip tersebut, menunjukkan bahwa H.M. Iskandar orang yang rela mendar-

mabaktikan hidupnya terhadap agama, bangsa, dan negara.   

  Penerapan dakwah bi al-H{al  H.M. Iskandar dalam berinteraksi dengan 

masyarakat umum di Tana Luwu tidak lepas dari prinsip-prinsip kepemimpinan 

Rasulullah saw. yang meliputi hal-hal berikut. 

a. Memberi keteladanan 

Tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah saw., dalam segala hal, baik ucapan, 

sikap, perilaku sehari-hari, dan pelaksanaan ibadah, selalu menunjukkan keteladanan 

yang baik kepada umatnya.
144

 Contoh-contoh yang dipraktikkan Rasulullah saw. 

dalam berdakwah harus menjadi panduan bagi para mubalig dewasa ini dalam 

menjalankan aktivitas dakwahnya di masyarakat. 

Terkait dengan keteladanan H.M. Iskandar, Syahruddin menuturkan bahwa 

Beliau memberikan ilustrasi mubalig ibarat cermin, semua pandangan orang tertuju 

padanya. Karena itu, dalam segala hal mubalig harus memperlihatkan keteladanan, 
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baik berupa ucapan, sikap, dan pelaksanaan ibadah. Ada ungkapannya bahwa salah 

satu hal yang menyebabkan gagalnya dakwah oleh karena tidak satunya ucapan 

dengan perbuatan.
145

 Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa bagi seorang 

mubalig tidak sepantasnya ucapan dan perbuatannya berbeda, tetapi seharusnya 

ucapan dan perbuatan menyatuh dalam dirinya. Sebab, seorang mubalig harus 

menunjukkan keteladanan dalam mengamalkan kebenaran kepada masyarakat atau 

umat yang ada di sekelilingnya.  

Memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat era sekarang, di mana 

masyarakat sudah mulai merasakan krisis keteladanan. Sudah sangat sulit 

menemukan orang yang dapat diteladani dalam segala hal. Di zaman sekarang 

hampir semua orang dapat memberi contoh, tetapi tidak dapat dicontoh dan 

diteladani dalam sikap dan perbuatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang-

orang yang dapat dicontoh dan diteladani dalam segala hal sudah sulit ditemukan. 

Hal tersebut, merupakan sindiran dan tantangan bagi para pemimpin dan mubalig 

agar menjaga dan memiliki kepribadian sehingga dapat dicontoh dan diteladani oleh 

masyarakat atau umat saat ini.  

Terdapat tiga lingkungan yang berperan dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Ketiganya, dapat menunjang terlaksananya dakwah dengan baik, tetapi 

juga dapat menjadi tantangan dalam mencapai tujuan dakwah. Tiga lingkungan yang 

dimaksud, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut saling berpengaruh dalam kehidupan 

manusia. Karena itu, lingkungan keluarga di bawah tanggung jawab orang tua, 
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lingkungan sekolah di bawah tanggung jawab guru, dan lingkungan masyarakat di 

bawah tanggung jawab pemerintah. Namun demikian  yang menjadi kunci adalah 

lingkungan keluarga, sebab anak lebih banyak waktunya bersama keluarga.  Dalam 

pembinaan keluarga khususnya di kota Palopo, H.M. Inkandar merupakan salah satu 

sosok yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat kota Palopo dan Tana Luwu 

pada umumnya dalam membina rumah tangga.  

Terpilihnya keluarga H.M.Iskandar sebagai keluarga sakinah menunjukkan 

adanya keteladanan yang melekat pada diri dan keluarganya. Keteladanan yang 

dimaksud adalah kesuksesan  dalam membina keluarganya, dan juga kesuksesannya 

dalam meletakkan nilai-nilai kebenaran ajaran Islam sebagai agama rah}matan lil 

a>lami>n di tengah-tengah masyarakat. Realisasi kesuksesan  dalam pembinaan  rumah 

tangga tampak  keempat anaknya memiliki sifat santun kepada orang tanpa melihat 

latar belakangnya, sikap dan sifat-sifat seperti itu jarang ditemukan pada anak-anak 

pejabat. Hal ini, menunjukkan bahwa H.M.Iskandar adalah sosok kepala rumah 

tangga yang sukses membina putra-putrinya dalam rumah tangga dan itu merupakan 

hasil dakwahnya.  

Tahun 2005 H.M.Iskandar mengikuti lomba dan seleksi keluarga sakinah 

tingkat Provinsi dan tingkat nasional. Dari lomba dan seleksi yang dilaksanakan oleh 

panitia tingkat provinsi dan nasinal, keluraga H.M.Iskandar dinyatakan memenuhi 

syarat sebagai keluarga sakinah teladan I. Keberhasilan H.M.Iskandar terpilih 

sebagai teladan I keluarga sakinah menjadi indikator kesuksesannya dalam membina 

rumah tangganya.   

H.M. Iskandar memperoleh piagam penghargaan dari Departemen Agama 

Provinsi Sulawesi Selatan 12 Agustus 2005 sebagai keluarga sakinah teladan I 
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tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk tingkat Nasional pasangan 

suami istri H.M. Iskandar dan Hj. Hurriyah Said keduanya telah mengikuti acara 

pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional tahun 2005 yang 

diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Agustus 2005 telah terpilih dan 

ditetapkan sebagai keluarga sakinah teladan tingkat nasional
146

. 

Kesuksesan Rasulullah dalam dakwahnya masa lampu karena satunya kata 

dengan perbutan, Beliau terlebih dahulu mempraktikan apa yang diucapkannya baru 

kemudian mengajak orang lain. Keteladana yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw., 

dalam berdakwah disebut sebagai dakwah bi al-H}al, dakwah yang mengedepankan 

perbuatan nyata.
147

 Strategi rahasia kesuksesan dakwah Rasulullah saw., karena 

langsung memberi contoh nyata di masyarakat, sehingga orang-orang yang 

menyaksikannya tertarik. Dengan melalui dakwah bi al-H}al tersebut Rasulullah saw.  

tidak lagi mengalami kesulitan menyeru umat manusia mengikuti dakwahnya, sebab 

sikap dan perilakunya menunjukkan keteladanan bagi masyarakat. 

b. Akrab dengan umat 

Menurut Abd. Asiz Canggoreng, H.M. Iskandar dikenal oleh masyarakat 

Luwu sebagai sosok yang ramah dan akrab dengan masyarakat atau umat. Jabatan 

yang diembannya tidak membuat harus menjaga jarak dengan masyarakat, tetapi 

justru membuatnya semakin akrab dengan umat. Oleh Beliau, jabatan dimaknai 

sebagai tugas yang harus diemban untuk kepentingan masyarakat yang menjadi 

tanggung jawab dunia dan akhirat. Karena itu, jabatan bagi setiap orang seharusnya 
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menjadi jemabatan untuk menciptakan keakraban dan keharmonisan dengan 

masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang akrab dengan masyarakat 

dan dapat menarik simpati masyarakap terhadapnya.
148

  

Bukti keakraban H.M. Iskandar dengan masyarakat, dapat dilihat dari 

beberapa tempat terjadinya konflik di Tana Luwu mengundang Beliau untuk hadir 

membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Ternyata kehadirannya membawa 

rahmat bagi masyarakat dengan penerapan dakwah bi al-Lisan dalam bentuk diskusi, 

dialog, dan tanya jawab dengan masyarakat. Selain itu juga dengan penerapan 

dakwah bi al-H{alnya dengan sikap dan penampilan yang berwibawa di tengah-

tengah masyarakat. 

H.M. Iskandar sosok yang memiliki kemampuan dan kewibawaan dalam 

menjembatani berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Di masa lampau Tana 

Luwu merukapan wilayah yang rawan konflik, karena masyarakatnya majemuk. 

Misalnya konflik yang terjadi di Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Baebunta 

Kabupaten Luwu Utura, Padang Sappa Kecamatan Bupon, Bonelemo Kecamatan 

Bajo Barat, dan To’lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu yang tak 

kunjung berakhir. Akibatnya Tana Luwu pada umumnya merasa tidak nyaman, dan 

tempat-tempat konflik khususnya tidak lagi merasakan ketenangan hidup. Hal 

tersebut dapat menggugah hati H.M. Iskandar untuk mencari penyelesaian konflik 

yang terjadi. Akhirnya Beliau memediasi dengan mengumpulkan tokoh masyarkat, 

tokoh agama, tokoh adat, dan pihak pemerintah untuk melakukan dialog dan diskusi 

dengan masyarakat setempat.  
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Dari beberapa tempat yang dilanda konflik di Tana Luwu pada masa lalu 

sekarang sudah dalam keadaan aman dan terkendali. Hal tersebut, tentu tidak dapat 

dipisahkan dari hasil upaya H.M. Iskandar dalam memediasi mempertemukan semua 

pihak untuk duduk bersama mencari penyelesaian konflik tersebut.  

Penuturan Abd. Asiz Canggoreng tentang kedekatan H. M. Iskandar dengan 

masyarakat memberi informasi positif bagi mubalig, bagaimana mubalig selalu 

menjaga dan memelihara keakrabannya dengan masyarakat/umat yang menjadi 

sasaran dakwahnya. Metode dakwah yang dipraktekkan oleh H.M. Iskandar 

merupakan pengembangan dari metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah 

saw. sebelumnya.  

Termasuk hal penting di dunia dakwah adalah menciptakan keakraban antara 

mubalig dengan masyarakat. Sebab terciptanya keakraban menjadi salah satu kunci 

suksesnya dakwah Rasulullah saw., pada masa lampau dalam mendakwahkan Islam 

di muka bumi. Prinsip keakraban mubalig dengan masyarakat sudah muali renggang, 

sehingga dakwahnya kurang berbekas terhadap masyarakat dibanding pada masa 

Rasulullah saw.  

Salah satu hal yang menjadi masalah sekarang ini, bahwa masih ada sebagian 

pemimpin dan pendakwah tidak manunggal dengan masyarakat, akibatnya kurang 

akrab dengan masyarakat meskipun namanya populer di masyarakat. Berbeda halnya 

dengan Rasulullah saw., sebagai kepala negara dan pemipin keagamaan, Beliau 

sangat akrab dengan umatnya. Beliau turun langsung ke masyarakat melihat realitas 

kehidupan pengikutnya dan orang-orang yang belum beriman kepada Allah swt. dan 

Rasul-Nya, serta mengunjungi  sahabat-sahabatnya  dan anak-anak yatim di rumah-

rumah mereka.
149
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Realitas tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah saw., dalam dakwahnya 

tidak hanya berceramah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dakwah Beliau 

menyentuh langsung hati umatnya di tempat mereka berada. Dakwah yang Beliau 

contohkan merupakan bukti, bahwa Rasulullah saw., dekat dengan umatnya. Model 

dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah saw., seperti itu dapat digolongkan sebagai 

dakwah bi al-H}ikmah150
 yaitu, berdakwah secara arif dan bijaksana. 

Keberhasilan seorang pemimpin dan pendakwah dalam memimpin dan 

menyeru umatnya ke jalan yang benar tidak hanya ditentukan oleh kehebatan dan 

kepintaran seorang pemimpin dan pendakwah. Tetapi, juga dapat ditentukan oleh 

keakraban seorang pemimpin dan pendakwah dengan umatnya. Karena itu, 

kesuksesan pemimpin dan pendakwah tidak dapat dipisahkan dari segi keakraban-

nya dengan umat. Pemimpin dan pendakwah yang baik adalah yang memiliki 

kemampuan untuk merangkul masyarakat atau umatnya. 

c. Bersikap menyenangkan 

 Kepribadian menyenangkan jika seseorang memiliki sifat-sifat yang mulia. 

Dengan sifat mulia Rasulullah sehingga apa yang disampaikan dapatditerima dan 

diikuti oleh muat manusia. Dan bahkan yang mengikuti bukan hanya umat yang 

sezaman dengannya, tetapi juga oleh umat sesudahnya. Kemuliaan sifat-sifat yang 

dimiliki bagi setiap orang membuat seseorang menjadi sosok yang menarik. 

Rasulullah saw. adalah manusia biasa tetapi karena  memiliki kepribadian menarik 

yang memancar dari sifat-sifat mulia.  Sifat-sifat  mulia  yang  dimilikinya meliputi: 

S}iddiq (benar), amanah (terpercaya), fat}anah (cerdas), dan tabligh (menyeru kepada  

                                                             
150Bi al H{ikmah suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar 

persuasi, Muhammad Syafii Antonio, Manajemen Dakwah, h. 224. 
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yang hak).
151

 

 Menurut Adilah Mahmud, H.M. Iskandar selama memimpin Fakultas 

Ushuluddin IAIN Alauddin  Palopo, tidak pernah menampakkan sikap emosionalnya  

kepada dosen, pegawai,  dan mahasiswa. Beliau banyak memberi motivasi kepada 

dosen dan pegawai terutama dalam urusan kenaikan pangkat, dan melanjutkan 

pendidikan ke Program Pascasarjana (S2) bagi dosen. Di masa kepemimpinannya 

pembayaran kelebihan mengajar bagi dosen dan asisten dosen dilakukan secara 

terbuka dengan mengundang semua dosen untuk hadir dan menghitung sendiri 

kelebihan jam mengajarnya masing-masing berdasarkan aturan. Sikap Beliau 

tersebut menyenangkan dan memberi kepuasan bagi para dosen.
152

 

Keempat sifat-sifat yang diungkapkan di atas, dalam praktiknya di 

masyarakat dewasa ini sudah sulit ditemukan. Dunia sekarang adalah dunia kepura-

puraan, orang pura-pura bersifat s}iddiq, pura-pura bersifat amanah, pura-pura 

bersifat fat}anah, dan pura-pura bersifat tabligh. Akibat dari sifat kepura-puraan 

tersebut, maka nilai sifat s}iddiq, sifat amanah, sifat fat}anah, dan sifat tabligh tidak 

berarti. Dengan munculnya sebagian orang yang memiliki sifat kepura-puraan di 

masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Jaman sekarang sudah 

sulit membedakan siapa orang yang sebenarnya ingin mengamalkan keempat sifat 

nabi tersebut dan siapa orang yang hanya bersifat pura-pura. Di masyarakat ada 

dijumpai sebagian orang yang pura-pura sebagai orang baik padahal penjahat, dan 

yang seperti itu bukan hanya dijumpai di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-

pelosok. Dan orang-orang yang seperti itulah yang harus diwaspadai karena dapat 
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mencemari nama bagi orang-orang yang ingin mengamalkan sifat-sifat nabi dan 

menjalankan kebenaran di muka bumi. Orang-orang yang memiliki sifat kepura-

puraan dalam al-Qur’an disebut orang munafik.   

d. Bersikap toleransi 

 H.M.Iskandar adalah pemipin yang moderat dan memiliki sikap toleransi 

yang tinggi. Sikap moderat dan ketoleransiannya ditunjukkan ketika memimpin 

Persatuan Mubalig Islam Luwu (Persamil), dan ketika memimpin Forum 

Komunikasi Antara Umat Beragama (FKAUB) Kabupaten Luwu,
153

 ketika 

memimpin Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
154

  

H.M. Iskandar menyadari bahwa memimpin sebuah organisasi sosial 

kemasyarakatan yang melibatkan berbagai macam budaya, agama, dan keyakinan 

masyarakat diperlukan sikap toleran. Karena itu, pemimpin dan pengendali 

organisasi sikap toleransi menjadi kunci kerjasama dan pemersatu umat. Di sini 

sikap ketoleransian H.M.Iskandar telah dirasakan oleh semua pihak, baik yang 

berinteraksi secara langsung dengan Beliau maupun tidak.   

3. Penerapan Dakwah bi al-Qalam 

Dakwah bi al-Qalam yang dimaksud disini adalah dakwah melalui media tulis. 

Media tulis merupakan media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-

pesan agama kepada masyarakat. Dakwah yang baik harus terdokumentasi dalam 

bentuk tulisan. Dakwah membutuhkan pemikiran dan pembaharuan yang 

terdokumentasi dalam tulisan. 
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Tradisi tulis merupakan bagian dari penjabaran wahyu Allah berupa perintah 

membaca yang diungkap dalam al-Qur’an surah al-Qalam ayat 1-5. Perintah 

membaca menunjukkan ada sesuatu objek atau teks yang akan dibaca. Teks  itu 

dapat berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, buletin dan alam sekitar. 

   Menyadari pentingnya dakwah bi al-Qalam bagi manusia, H.M. Iskandar 

dalam bukunya Ilmua Dakwah, menuturkan pentingnya tulisan dan pengaruhya 

terhadap manusia dirumuskan sebagai berikut: 

a. Tidak menghargai buku, sama halnya dengan mematikan ilmu pengetahuan 

b. Tertekun dengan membaca buku membuat manusia senantiasa merasa kekurangan 

pengetahuan 

c. John Wesley berkata; awas jangan sampai anda ditelan oleh buku. Maksudnya 

buku itu besar sekali pengaruhnya kepada manusia. 

d. Buku adalah merupakan menara tinggi yang diberi cahaya terang dilautan lepas 

gelap gulita 

e. Masa yang silam tidak akan ditenggelamkan selama buku hidup di dunia 

f. Buku akan dapat membawa manusia kepada autoaktivitas 

g. Buku dapat membawa pembaca kepada cita-cita pengarang-nya 

h. Bergaul dengan buku-buku yang tidak baik, lebih berbahaya daripada langsung  

bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. 

i. Semangat dan jiwa pengarang itu senantiasa tersimpan abadi di dalam buku itu.
155

 

   Selain buku, surat kabar juga mempunyai peranan yang sangat penting yang 

antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Empat buah koran yang memusuhi lebih berbahaya daripada seribu  bayonet; 
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b. Dalam melaksanakan perjuangan meletakkan dasarnya cita-cita atau penyebaran 

cita-cita maka koran merupakan benteng pertahanan; 

c. Untuk mengetahui amanat penderitaan rakyat yang sebenarnya dapat dicerminkan 

dalam koran; 

d. Apabila koran dibiarkan secara merdeka, saya tidak akan dapat memerintah lebih 

dari 30 bulan (Napolion); 

e. Koran dapat disamakan dengan mata, telinga, dan lidahnya rakyat; 

f. Adapun yang tidak benar yang disiarkan oleh koran dapat mengakibatkan benar 

dan rakyat akan mempercayainya; 

g. Koran langsung dapat menjadi pembunuh bila ia terlalu dibebaskan berbicara; 

h. Bila digunakan sebenarnya koran dapat menguasai dan memerintah dunia; 

i. Suatu negara dapat menjadi baik atau buruk tergantung dari peranan korannya; 

j. Bicara hanya menghasilkan sejumlah kecil manusia yang terpengaruh, tetapi 

dengan koran jutaan manusia dapat terpengaruh.
156

 

Menurut H.M. Iskandar, dakwah melalui tulisan sangat ampuh sebagai alat 

komunikasi dakwah, misalnya menulis di surat kabar, majalah, buku-buku dan 

sebagainya. Metode dakwah ini selalu mengalami perkembangan sesuai dengan 

dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teklogi. 

Karena itu, dai dituntut untuk mendapatkan metode-metode yang tepat, efektif, dan 

sesuai dengan kebutuhan zaman.
157

 

Menurut Baso Sulaiman bentuk dakwah yang dipraktikan oleh H.M. Iskandar yang 

paling banyak menyentuh masyarakat ada dua: a) Dakwah bi al-Lisan yang meliputi: 
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ceramah agama, khotbah Jumat, idul Ftri, idul Adaha, diskusi dan tanyajawab. b) Dakwah bi 

al-Hal yang melipiti: sikap ramah dan tindakannya yang membuat masyarakat tertarik, 

Beliau mudah snyum dan suka menyapa lebih dahulu kepada siapa saja bila bertemu.
158

   

Membaca perlu menjadi tradisi baik pengetahuan agama maupun umum. 

Tokoh-tokoh ilmuawan menegaskan bahwa tradisi tulis adalah bagian penting dalam 

perjalanan umat Islam. Sebab, tulisan merupakan media yang efektif dalam 

mentransformasikan ilmu pengetahuan. Dari berbagai tulisan H.M.Iskandar 

umumnya mengandung nilai pesan agama, sehingga dapat  memengaruhi bagi  para  

pembaca untuk perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik.  

Karya H.M. Iskandar semasa hidupnya, umumnya tidak dapat dipisahkan dari 

nilai dakwah. Dengan demikian, bagi para pembaca karya Beliau setidaknya akan 

mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan yang terkait dengan dakwah bi al-

Qalam. Penerapan dakwah bi al-Qalam oleh H.M.Iskandar  ditemukan dalam  enam 

bentuk yang meliputi: buku, jurnal ilmiah, penelitian, orasi ilmiah, makalah, dan 

laporan wisuda sarjana. 

 

C.  Metode Dakwah H.M.Iskandar di Tana Luwu 

Dakwah adalah upaya mengubah keadaan manusia dari situasi negatif  

kepada situasi yang positif menurut ajaran Islam. Untuk proses tersebut, perlu 

memahami unsur-unsur dakwah lainnya yang juga sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan dakwah. Unsur-unsur dakwah yang dimaksud, yaitu: Subjek dakwah 

(komunikator), objek dakwah (komunikan), materi dakwah (isi pesan), media 

dakwah (saluran komunikasi), dan metode dakwah.
159
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Dari kelima unsur dakwah tersebut, penyusun memfokuskan pada 

pembahasan metode dakwah sebagai salah satu bagian dari unsur dakwah yang 

sangat penting dalam pelaksanaan dakwah.  Dakwah tanpa mengindahkan metode 

akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan kebenaran suatu saat boleh jadi dianggap 

masyarakat sebagai sebuah kebatilan karena cara mendakwahkannya tidak benar. 

Sebaliknya, suatu saat kebatilan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah 

kebenaran karena cara-cara mendakwahkannya benar. Karena itu, kebenaran harus 

disampaikan dengan cara-cara yang benar pula.   

H.M.Iskandar dalam bukunya yang berjudul Pemikiran Hamka Tentang 

Dakwah, mengemukakan beberapa metode dakwah:  

a) Metode komparatif 

b) Metode dialog 

c) Metode Qas}as} 

d) Metode al-H}ikmah 

e) Metode al-Mau’iz}ah al-H}asanah  

f) Metode diskusi (al-Mujadalah).
160

  Menurut Abdul Karim Zaidan ada lima sumber 

metode dakwah yaitu: a) Al-Qur’an,  b) Sunnah rasul, c) Sejarah hidup para sahabat, 

d) Pendapat para fuqaha, e) Pengalaman.
161

 

Al-Qur’an mengungkap bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang baik 

dan benar. Tetapi kebaikan dan kebenarannya tidak dipahami oleh manusia tanpa 

didakwahkan dengan cara yang baik. Islam hanya dapat dipahami dan diterima oleh 
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mad’u, bila didakwahkan dengan cara yang baik pula. Batapapun bagusnya materi 

dakwah, tetapi karena metode menyampaikannya kurang tepat, orang tidak dapat 

menerima secara baik. Menghindari hal-hal seperti itu, para dai perlu memahami 

berbagai macam metode dakwah, baik yang diungkapkan dalam al-Qur’an, maupun 

dalam hadis Nabi saw. Karena itu, hanya dengan menggunakan metode dakwah yang 

tepat, pesan agama Islam yang disampaikan dapat tercapai. Sebelum membahas 

metode  dakwah  yang  dipraktikkan  oleh  H.M.Iskandar,  maka secara  umum akan 

dikemukan  tentang  pengertian  dan  pentingnya  metode dakwah dalam Islam.  

1. Pengertian dan pentingnya metode dakwah 

 Kata metode berasal dari bahasaa bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti 

jalan. Dalam bahasa Inggris disebut method yang  berarti cara dan methodize yang 

bararti mengatur dengan cara tertentu.
162

 Dalam bahasa Indonesia disebut ‚metode‛ 

yang juga berarti cara menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Jadi, yang 

dimaksud metode ialah cara-cara, prosedur atau rentetan gerak usaha tertentu untuk 

mencapai sesuatu tujuan.
163

  

 Berdasarkan hasil bacaan penyusun, belum pernah menemukan dalam buku-

buku dakwah bahwa metode dakwah itu tidak penting, tetapi justru yang ditemukan 

dalam bacaan adalah metode dakwah itu sangat penting. Terkait dengan pentingnya 

metode dakwah tersebut, dapat disimak pendapat berikut ini.  

Menurut Shalahuddin Sanusi, metode dakwah adalah; cara menyampaikan 

ajaran Islam kepada individu, kelompok atau  masyarakat  agar  supaya ajaran  Islam 
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dengan cepat dapat diterima, diyakini serta dijalankannya.
164

 Farid Ma’ruf Noor, 

mengertikan metode dakwah sebagai suatu sistem atau cara melakukan dakwah 

islamiyah yang tepat terhadap sasarannya, supaya dengan mudah dapat diterima, 

diyakini dan diamalkan oleh semua orang dan lapisan masyarakat.
165

 Menurut 

Nasruddin Razak, metode dakwah ialah sistem atau cara-cara memanggil atau 

mengajak manusia kepada Islam untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 

baik ia merupakan individu, maupun kelompok atau masyarakat.
166

 

Dari definisi tersebut dipahami bahwa metode dakwah adalah cara-cara dan 

prosedur yang disusun secara sistematis dan terencana untuk menyeru manusia ke 

dienul Islam, baik perorangan maupun kelompok agar menyakini, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan demi kesejahteraan dan kebahagiaannya 

di dunia dan di akhirat kelak.  

Metode dakwah sangat menentukan keberhasilan bagi mubalig dalam 

berdakwah. Seorang mubalig yang menguasai metode dakwah akan dapat mencapai 

prestasi yang berlipat ganda dibanding mubalig yang sebelum menguasai metode 

dakwah. Agar metode dakwah dapat mencapai sasaran dan sukses dalam membentuk 

manusia yang beriman diperlukan gabungan antara empat faktor, yaitu: 

a. Adanya keterampilan, kecakapan, dan kecerdasan dai 

b. Adanya kesempatan untuk melaksanakan dakwah 

c. Adanya dorongan untuk menjalankan dakwah 
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d. Adanya kemauan dan kerja keras para dai sendiri.
167

 

 Bagi para dai, dalam melaksanakan metode dakwah agar mencapai sasaran, 

maka harus memiliki persiapan sekurang-kurangnya: 

a. Pendidikan yang cukup untuk tugas tersebut 

b. Memiliki keterampilan khusus tentang dakwah 

c. Mempunyai keinginan bekerja keras dan berdedikasi terhadap tugas dakwah 

d. Menghormati integritas dirinya sebagai penyiar agama.
168

  

 Apabila metode dakwah sebagai cara merubah masyarakat, maka perlu 

diperhatikan banyak aspek, sebab metodenya adalah multidimensional yang antara 

lain dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Metode dakwah sebagai metode pendidikan, maka dakwah adalah agen 

pembentukan budaya 

b. Metode dakwah sebagai metode propaganda. Maka merubah masyarakat harus 

melalui propaganda 

c. Metode dakwah adalah metode menjual; ini berarti berlaku hukum mana yang 

paling murah, paling ada manfaat, paling memuaskan itulah yang diterima. 

d. Metode dakwah adalah metode pengobatan masyarakat. Ini berarti harus selalu 

menjaga, mengawasi dan mengobati penyakit-penyakit masyarakat 

e. Metode dakwah adalah metode tidak langsung. Ini merupakan approach method, 

dimana manusia mepergunakan cara yang tidak langsung tetapi mengenai sasaran 

dakwah misalnya mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid dan sebagainya.
169
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 Pemaparan di atas menunjukkan metode dakwah sangat penting dalam 

rangka suksesnya dakwah. Dan karena dakwah mempunyai arena yang sangat luas 

maka dengan demikian dakwah mempunyai metode yang mulitidimensional. 

Masyarakat sebagai objek dakwah selalu berubah dan berkembang sehingga  metode 

dakwahpun harus berubah dan berkembang pula sesuai kebutuhan masyarakat 

tersebut. Akan tetapi, karena metode dakwah sumbernya adalah dienul Islam, maka 

perubahan dan keseimbangan metode dakwah itu haruslah sesuai dengan petunjuk 

al-Qur’an sebagai rujukan yang pertama dan utama dalam Islam.   

2. Penerapan Metode Dakwah dalam al-Qur’an 

Setelah penelusuran tentang metode dakwah yang telah dipraktikkan oleh 

H.M.Iskandar dalam pelaksanaan dakwah, ditemukan bahwa metode dakwahnya 

adalah pegembangan dari metode dakwah yang ada dalam al-Qur’an dan metode 

dakwah  Rasulullah saw. 

 Banyak ayat di dalam al-Qur’an yang memberi petunjuk tentang metode 

dakwah, misalnya menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah, pelajaran yang baik 

dan berdebat dengan cara yang baik (QS al-Nahl ayat 125), pengutaraan kisah (QS 

al-Araf ayat 94-95), mendorong menggunakan pikiran (QS al-Nisa ayat 82), 

perbandingan baik dan buruk (QS al-Anam ayat 122), menghadapi ahli kitab dengan 

cara yang baik (QS al-Ankabut ayat 46). 

 Ayat-ayat tersebut memberikan dasar-dasar tentang metode dakwah dan 

pengembangannya dalam pelaksanaan dakwah di masyarakat. Menurut H.M. 

Iskandar, metode pelaksanaan dakwah yang ada di dalam al-Qur’an, sekurang-

kurangnya ada delapan metode yang perlu dikembangkan
170

, yaitu: 
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a. al-H}ikmah  

Istilah bi al-H}ikmah diartikan perkataan yang tegas dan benar yang dapat 

membedakan antara yang hak dengan yang batil, dalam bahasa Indonesia diartikan 

kebijaksaan.
171

 Menurut H.M.Iskandar al-H}ikmah mengandung arti meletakkan  

sesuatu   pada tempatnya  dan pada tujuan  yang  dikehendaki dengan  cara  yang  

mudah dan bijaksana.
172

 

Kata al-H}ikmah bila digandengkan dengan kata dakwah, maka akan berubah 

menjadi dakwah bi al-H}ikmah. Dakwah bil hikmah ialah meletakkan sesuatu pada 

tempatnya, sampai pada tujuan dengan cara lebih mudah dan resiko yang paling 

kecil, yakni dakwah dilakukan dengan menggunakan media yang tepat dan dengan 

cara serta pariasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi 

sasaran dakwah. Jadi, dengan demikian dai dituntut memahami tentang hikmah agar 

dapat melaksanakan dakwah dengan tepat. 

b. al-Mau’iz}ah al-H}asanah, yaitu nasihat dan pengajaran yang diberikan kepada 

masyarakat luas yang bersifat menggembirakan dengan menggunakan kebaikan-

kebaikan ajaran Islam. Menurut Syamsuri Siddiq, al-Mau’iz}ah al-H}asanah dapat 

bermakna ‚Tutur kata,  pendidikan  dan  nasihat yang baik-baik‛.
173 

 

Menurut H.M. Iskandar, nasihat yang baik akan dapat berhasil jika dibarengi 

dengan contoh konkrit dengan maksud untuk ditiru oleh umat yang dinasihati. 

Contoh tersebut, dipraktikkan  oleh Nabi Muhammad saw. pada pelaksanaan shalat 
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dan sebagainya. Karena itu, dakwah yang disampaikan  tidak  hanya teori tetapi juga 

praktik nyata yang dilakukan oleh dai.
174

 Jadi, dengan demikian al-Mau’iz}ah 

h}asanah, merupakan salah satu metode di mana seorang  dai harus memberikan 

keteladanan yang baik terhadap masyarakat.  

 Sayyed Quthub menjelaskan bahwa al-Mau’iz}ah al-h}asanah yaitu pelajaran 

yang indah yang akan masuk ke dalam hati dengan licin, akan menyelami perasaan 

dengan lembut, bukan dengan bentakan dan hardikan yang tidak perlu dan bukan 

pula dengan menghamburkan kesalahan yang kadang-kadang dapat terjadi karena 

tidak mengetahui hal tersebut. Sesungguhnya lemah lembut dalam memberikan 

pelajaran, sering hali dapat membuka hati yang kesat dan dapat melembutkan hati 

yang membatu dan mendatangkan hasil yang lebih baik daripada gerakan, ancaman 

dan penghinaan. 

c. al-Muja>dalah bi allati hiya ah}sana, yaitu bertukar fikiran, berdebat dengan cara 

yang baik. Cara yang baik, yaitu seorang dai harus bijaksana dalam mengatasi 

masalah yang timbul dalam masyarakat melalui pendekatan diskusi atau tanya 

jawab. Al-Muja>dalah, adalah berdiskusi dengan baik  tanpa menekan dan menghina 

penentang sehingga mereka menarik kepercayaan kepada dai. 

  H.M.Iskandar dalam makalahnya, Metode Dakwah dalam Memasyaratkan 

Ajaran Islam. Beliau menjelaskan bahwa dalam memasyarakatkan ajaran Islam yang 

begitu luas dan komplek, diperlukan metode dakwah yang tepat. Di dalam al-Qur’an 

Surah al-Nahl ayat 125, ada tiga metode dakwah yang diungkapkan yaitu h}ikmah, 

mauizah h}asanah dan al-muja>dalah bi allati hiya ah}san. Ketiga macam metode 

dakwah tersebut secara garis besarnya telah cukup untuk menjadi dasar dalam 
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mengembangkan cara-cara memasyarakatkan ajaran Islam. Di dalam mengembang-

kan dan memasyarakatkan ajaran Islam, al-Qur’an memberi petunjuk-petunjuk 

khusus. Misalnya harus dimulai dari diri sendiri, keluarga baru kepada masyarakat 

luas, perlunya membawa pikiran manusia pada penciptaan alam dalam rangka 

mempertebal keimanan, memperhatikan faktor sejarah umat Islam masa lampau, 

perlunya manusia itu digembirakan (tabsyir) bahkan manusia perlu diingatkan 

tentang akibat perbuatan buruk yang dilakukan (tanzir). Metodologi dalam 

mengembangkan dan memasyarakatkan ajaran Islam tersebut  walaupun  telah  ada 

dasar-dasar   pokoknya,  namun  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  kondisi  dan  

perkembangan kemajuan umat manusia.
175

       

 Jadi muja>dalah di sini dimaksudkan yaitu berdebat, berdiskusi atau bertukar 

fikiran, dengan menggunakan argumen-argumen yang logis dan faktual. Berdiskusi 

yang baik adalah dengan cara menjaga agar pihak lain tidak tersinggung dari prinsip 

dan harga diri yang pekah. Berdiskusi tidak untuk mencari kemenangan dan 

mengalahkan pihak lain, tetapi untuk mencari kebenaran dan petunjuk kejalan Allah.  

d. Mulai dari diri  sendiri 

 Al-Qur’an mengajarkan kepada dai bahwa sebelum berdakwah kepada  orang 

lain haruslah dimulai pada diri sendiri, keluarga, dan kemudian kepada masyarakat 

luas. Sesuai dengan peringatan Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah/2: 44. 

مُرُونَ 
ۡ
حأَ

َ
سَ ٱأ ِ  لنَّا ِ ٱة بِّ ٍخُىۡ تَخۡوُْنَ  هۡ

َ
ٍفُسَكُىۡ وَأ

َ
نَ أ ْۡ َٰبَ  ٱوَحنَسَ تَ عۡقوُِْنَ  هۡمِ فَلََ تَ

َ
  ٤٤أ
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Terjemahnya: 

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 
melupakan  diri  (kewajiban) mu  sendiri,  padahal  kamu   membaca  Al-Kitab 
(Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?

176
 

 Al-Qur’ansurah  ash-Shaff /61: 2-3. 

ا   َّ حُّ
َ

أ ٌَ ٱيََٰٓ ي ِ عَوُْنَ  لََّّ لََ تَفۡ يَا  اْْ لىَِ تَقُْلُْنَ  َُ يَ بَُ  ٢ءَا دَ  لَ ِ ٱيَقۡخًا عَِ عَوُْنَ  للَّّ لََ تَفۡ يَا  اْْ  ُ ن تَقُْل
َ

  ٣أ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu perbuat? 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 
tidak kamu kerjakan.

177
 

 Menurut H.M. Iskandar, ayat tersebut menegaskan pentingnya dakwah itu 

dimulai dari diri sendiri dan faktor tersebut sangat menentukan. Sebab, dai  

kelompok masyarakat yang terdepan di mana perbuatan dan ucapannya menjadi 

cermin. Bahkan wibawa pribadinya terpancar dari perilakunya yang terpuji.
178

 

Pendakwah ibarat sebuah cermin, semua pandangan orang tertuju padanya, sikap 

dan tindakannya menjadi cermin bagi masyarakat. Karena itu, setiap gerakan dan 

tindakannya harus penuh kehati-hatian dan selalu memberi makna positif bagi 

masyarakat di sekitarnya.  

 Syarief Iskandar mengungkapkan, bahwa H.M. Lskandar  dalam keseharian-

nya, kadang kala juga marah, contohnya kalau ada bukunya dicari dan tidak 

ditemukan marah, tetapi tidak kasar. Beliau dekat dengan anak, akrab dengan 

keluarga,  hampir  semua  keluarga  didatangi  pada  waktu  lebaran,  bila  diundang  
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ceramah tidak pernah menolak, dakwahnya lembut, bahasanya sederhana.
179

 

Penuturan Syarief Iskandar, menunjukkan bahwa H.M. Iskandar punya 

kekurangan  bukan manusia paripurna.  Sebagai manusia biasa sudah pasti punya sisi 

kekurangan, Beliau dapat emosi tetapi kelebihannya mampu mengendalikan 

emosinya. Beliau dekat dengan keluarga, memperhatikan kepentingan umat, bahasa 

dakwahnya sederhana. Beliau tidak pernah menuturkan ujaran kebencian, baik dalam 

dakwahnya, maupun dalam kepemimpinannya diberbagai organisasi sosial 

kemasyarakatan dan lembaga pemerintah lainnya.  

Baso Sulaiman menuturkan bahwa, H.M. Iskandar memiliki semangat yang 

tinggi dalam dunia dakwah. Dakwahnya dapat memadukan nilai-nilai lokal dengan 

agama, argumennya mudah dipahami orang, tidak estrim organisasi dalam 

berdakwah.
180

  

Penuturan Baso Sulaiman tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan H.M. 

Iskandar dalam berdakwah oleh kerena Beliau mampu memadukan nilai-nilai lokal 

dengan agama dalam berdakwah, tidak estrim organisasi dalam berdakwah membuat 

masyarakat lebih dekat. Oleh sebab itu, bagi mubalig/mubaligah dalam berdakwah 

perlu menghindari sikap estrim, memperhatikan nilai-nilai lokal dengan agama, 

menggunakan argumen yang nudah, tidak terlalu menonjolkan organisasi, dan selalu 

bersikap netral. Dengan demikian, hanya dakwah yang seperti itu dapat merangkul 

masyarakat. 
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Jabani mengungkapkan, bahwa sepanjang pengetahuannya  H.M. Iskandar 

tidak pernah terjadi dakwahnya ditolak oleh umat. Metode dakwahnya selalu 

disesuaikan dengan petunjuk al-Qur’an dan hadis, yaitu: bi al-H{ikmah wal-Mauiz}ah 

h}asanah, memudahkan, tidak menyulitkan, memberi kabar gembira, dan membuat 

mad’u senang.
181

 

Penjelasan Jabani tersebut, menunjukkan bahwa sekiranya metode dakwah 

H.M. Iskandar tidak mengikuti petunjuk al-Qur’an dan hadis, dakwahnya dapat 

ditolak oleh umat. Tetapi, karena metode dakwahnya sejalan dengan petunjuk al-

Qur’an dan hadis, maka dakwahnya disambut antusias oleh masyarakat/umat. 

Dengan demikian, bagi mubalig/mubaligah yang meninggalkan petunjuk al-Qur’an 

dan hadis dalam berdakwah nyaris akan ditolak dan ditinggalkan oleh umat. 

Jabani lebih lanjut menuturkan bahwa H.M. Iskandar adalah sosok pribadi 

yang tidak pendendam, tidak berseberangan dengan pemerintah, teguh pendirian,  

memiliki prinsip bahwa dakwah itu harga mati (apapun rintangan harus dilaksankan 

tidak boleh tidak.
182

 

Penuturan  Jabani tersebut, menunjukkan bahwa tidak mungkin dakwah H.M. 

Iskandar diterima oleh masyarakat kalau Beliau pendendam, berseberangan dengan 

pemerintah, tidak istikamah. Karena itu, bagi para mubalig/mubaligah perlu 

menyadari bahwa sikap-sikap pendendan, menentang pemerintah, dan tidak 

istikamah  merupakan sikap yang tidak terpuji dalam Islam. Sehingga sikap kurang 

terpuji  itu, perlu dijauhi bagi mubalig/mubaligah, dan segera mengamalkan sikap 

                                                             
181

Jabani (75 tahun), Kakandep Agama Kab. Luwu, 1983-1989, Wakil ketua DPR Luwu 
Utara, 1999-2004, Sekretaris Persamil  Kabupaten Luwu, Wawancara, Palopo, 14 Mei  2017. 

182
Jabani (75 tahun), Kakandep Agama Kab. Luwu, 1983-1989, Wakil ketua DPR Luwu 

Utara, 1999-2004, Sekretaris PERSAMIL  Kabupaten Luwu, Wawancara, Palopo, 14 Mei  2017. 



 
 
 

256 

 
 

yang terpuji. Prinsip H.M. Iskandar bahwa dakwah itu harga mati, telah terpatri 

dalam jiwanya yang mewarnai seluruh aktivitasnya dengan pesan dakwah. Hal 

tersebut,  menunjukkan bahwa Beliau adalah sosok yang berjiwa dakwah.  Salah satu 

contoh ketika menjadi Dekan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo, 

Beliau mengusung motto ‚tiada hari tanpa dakwah‛. Motto tersebut mengandung 

makna bahwa dakwah tidak boleh berhenti, meskipun diperhadapkan dengan 

berbagai macam tantangan dan rintangan.  

e. Memperhatikan dan memikirkan alam semesta 

 H.M. Iskandar menuturkan bahwa salah satu cara al-Qur’an untuk mengantar 

manusia kepada kebenaran adalah menyuruh memikirkan alam semesta. Sebab, 

dengan memikirkan alam semesta dapat mempertebal keyakinan seseorang akan 

Kemaha Kuasaan Allah swt. serta mengambil manfaat dari alam semesta untuk 

kemakmuran hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.
183

 Hal tersebut, disebutkan 

dalam al-Qur’an seperti: QS al-A’raf/7: 185, Ali Imran/3: 190-195, Yunus/10: 101, 

al-Mulk/67: 3. 

f. Sejarah, contoh dan perumpamaan 

 Menurut H.M. Iskandar, di dalam al-Qur’an banyak ayat yang mengandung 

sejarah, contoh dan ibarat dari keadaan umat masa lampau. Diantara umat yang 

dikisahkan dalam al-Qur’an seperti kaum Aad, umat Nabi Hud as., Tsamud, kaum 

Nabi Shaleh as., Penduduk Madyan umat Nabi Syuaib, Bani Israil, umat Nabi Musa 

as. dan lain-lain. Bahkan masih banyak umat yang mempunyai peradaban yang 

tinggi kemudian karena ingkar dan kufur dimusnahkan oleh Allah swt. demikian 

                                                             
183

M.Iskandar, Ilmu Dakwah,  h., 70. 



 
 
 

257 

 
 

pula kisah perorangan seperti Fir’aun, Abi Lahab. Kesemuanya dapat dijadikan 

pelajaran dan perbandingan untuk umat masa kini. Dan bagi seorang dai hal ini 

sangat  penting   diketahui   sebagai   salah   satu   metode  menanamkan  nilai-nilai 

agama.
184

 

g. Tabsyi>r 

Dalam istilah dakwah tabsyi>r, yaitu menyampaikan dakwah yang berisi 

berita-berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah.
185

 

Istilah tabsyi>r oleh al-Qur’an digunakan untuk menjelaskan suatu kebajikan atau 

amal shaleh serta hikmah dan pahala yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman. 

Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang berlipat 

gandanya pahala bagi orang yang mendermakan  harta bendanya ke jalan Allah swt. 

dan   kenikmatan  dalam   surga  sebagai  kabar   gembira   bagi   orang mukmin.
186

   

a. QS. al-Baqarah/2: 261. 

ثَنُ  ٌَ  يَّ ي ِ ىۡ فِِ سَبيِنِ  ٱلََّّ ُّ َ َٰل يۡوَ
َ

نَ أ ِ يَُفقُِْ ثٖٖۗ وَ  ٱللَّّ ثَُ حَتَّ ائْ يِّ ثٖ  تُوَ ِ سُنۢ
فِِ كُّ ةنَِ  ا ََ عَ سَ نۢتَخَجۡ سَتۡ

َ
ثٍ أ حَتَّ ثَنِ  ًَ ُ لَ  ٱللَّّ

ٌ يشََاءُٓ  وَ  ًَ ِ َٰعفُِ ل ُ يضَُ عٌ عَويِىٌ  ٱللَّّ َٰسِ   ٢٦١وَ

Terjemahnya:  

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.

187
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b. al-Qur’ansurah al-Isra/̀17: 9.  

َٰذَا  إنَِّ  نَ هَ قُرۡءَا ُ  ٱهۡ وَيُبَشِّۡ مَُْ  قۡ
َ

تِِ هَِِ أ دِي لوَِّ ّۡ يِنَ حَ ؤۡيَِ ًُ ۡ ٌَ  ٱل ي ِ وُْنَ  ٱلََّّ ًَ عۡ َٰجِ حَ حَِ َٰو جۡرٗا  ٱهصَّ
َ

ىۡ أ ُّ َ نَّ ل
َ

 أ

يِٗرا    ٩لَت
Terjemahnya: 

Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 
lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

188
 

c. al-Nahl/16: 97 

 ٌۡ ُُ  يَ ََّ حۡييَِ َُ ٌٞ فوََ مُؤۡيِ  َْ ُِ ثَََٰ وَ ٍ
ُ

وۡ أ
َ

ذَلَرٍ أ  ٌ يِّ َٰوحِٗا  صَ نَ  ًِ يَا  ۥعَ  ٌِ حۡسَ
َ

ى ةأِ ُِ جۡرَ
َ

ىۡ أ ُّ ََّ ۖٗ وَلَنجَۡزيَِ ةٗ طَيّتَِثٗ َْٰ حَيَ
وُْنَ  ًَ عۡ اْْ حَ ُ   ٩٧كٍََ

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

189
 

 Tabsyi>r, dalam konteks dakwah adalah informasi, berita yang baik dan 

menyenangkan, sehingga dapat membuat orang gembira dan memperkokoh 

keimanan, juga berisi sebuah harapan untuk menjadi motivasi dalam beribadah serta 

beramal s}aleh. 

Tabsyi>r dalam dakwah dilakukan dengan ilustrasi pahala, penghargaan, dan 

atau dengan janji mendapatkan kehidupan surga bagi seseorang yang menerima 

positif atau beriman dan menjalankan amal saleh.
190

 Ilustrasi janji ditujukan kepada 
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orang yang berbuatdan bertindak positif, yakni beriman, beramal saleh, berbuat baik, 

berlaku adil dan sebagainya.
191

 

 Metode tabsyi>r, dalam dakwah mempunyai orientasi yang jelas, yaitu 

mengajak,  mengarahkan  orang  untuk   mengikuti   jalan   yang   benar,  baik dalam 

kehidupan dunia maupun akhirat. Metode ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:  

a. Menguatkan atau memperkokoh keimanan 

b. Memberikan harapan 

c. Menumbuhkan semangat untuk beramal 

d. Menghilangkan sifat keragu-raguan.
192

  

Hikmah yang dapat dipetik dari penjelasan di atas, bahwa ketika seorang dai 

menyampaikan pesan-pesan agama harus berupaya semaksimal mungkin untuk 

menyenangkan dan menggembirakan hati mad’u dengan nilai-nilai amal yang telah 

dikerjakan dan yang akan dikerjakannya. Dalam konteks ini, seorang dai harus 

memberikan motivasi (dorongan) kepada mad’u bahwa apapun yang dikerjakan akan 

diberi balasan oleh Allah swt.  

h. Tandzi>r 

 Tandzi>r  menurut H.M. Iskandar, yaitu menjelaskan akibat-akibat keburukan, 

kekufuran dan kezaliman yang diperbuat oleh seseorang. Metode ini sebagai 

imbangan dari metode tabsyi>r, sebab memang ada suatu kaum atau manusia yang 
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tidak sadar tanpa diberi siksaan.
193

 Hal ini antara lain disebutkan dalam al-Qur’an 

surah al-Rum/30: 41 dan  al-Anam/6: 44. 

a. QS al-Rum/30: 41 

رَ  َّ ِ فِِ  ٱهۡفَسَادُ  ظَ بَّ يدِۡي  ٱلَۡۡحۡرِ وَ  ٱهۡ
َ

تَجۡ أ ا لَسَ ًَ ِ اسِ ة لنَّ ضَ  ٱ عۡ ى بَ ُّ يلِِذُِيقَ ِ ْ  ٱلََّّ اْ وُ ًِ  عَ

عُْنَ  ىۡ يرَجِۡ ُّ عَوَّ   ٤١هَ
Terjemahnya:  

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

194
 

b. QS al-Anam/6: 44. 

ا ًَّ ِ  فوََ ةُِ  ْ رُِوا يَا ذُلّ  ْ اْ ى  ۦنسَُ ُِ إذَِا  غۡخَثٗ فَ ى بَ ُّ َٰ خَذۡنَ
َ

ْ أ ا ْٓ ُ وح
ُ

ٓ أ ا ًَ ِ ْ ة اْ َٰٓ إذَِا فرَحُِ تَِّ ءٍ حَ ِ شََۡ
َٰبَ كُّ ةوَۡ

َ
ىۡ أ ِّ ا عَوَيۡ ََ فَخَحۡ

تۡوسُِْنَ    ٤٤يُّ
Terjemahnya: 

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada 
mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka;  
sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada 
mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu 
mereka terdiam berputus asa.

195
 

Ayat ini, menjelaskan bahwa di samping balasan kebaikan yang dikerjakan 

oleh manusia, juga Allah akan memberi balasan siksaan bagi manusia yang 

mengerjakan kejahatan. Oleh karenanya, seorang dai dalam menyampaikan pesan-

pesan agama terhadap mad’u sewaktu-waktu menjelaskan akibat dari kejahatan yang 

dilakukannya. Ini dimaksudkan agar  supaya manusia dapat sadar dan kembali ke 

jalan yang benar di bawah rid}a Allah swt. 
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 Tandzi>r dalam dakwah dilakukan melalui ilustrasi sanksi, akibat buruk, dan 

atau mendapat ancaman suatu kehidupan pahit, gersang dan sangat menyedihkan, 

yaitu suatu kehidupan di neraka (an-nar) bagi orang-orang yang kafir.196 Ilustrasi 

sanksi dan ancaman ditujukan kepada orang yang berbuat dan berlaku negatif, yakni 

kekafiran, kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya.
197

 

 Dengan memperhatikan petunjuk al-Qur’anten tang metode dakwah seperti 

di atas, maka dapat dipahami bahwa metode dakwah tersebut tidaklah terperinci, 

melainkan hanya memberikan petunjuk secara garis besarnya. Dengan demikian  

metode dakwah dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan 

zaman tetapi tidak boleh menyimpang dari petunjuk secara garis besarnya itu.

 Kedua metode tabsyi>r dan tandzi>r  dalam konteks dakwah diartikan sebagai 

salah satu cara untuk memberikan, semangat atau dorongan ke arah yang positif atau 

merupakan motivasi dan stimulus bagi orang yang beriman.  Dalam dakwah cara ini 

dilakukan melalui penyampaian kabar gembira, janji dan ancaman, atau penghargaan 

atas segala usaha dan amal saleh dengan pahala atas apa yang dikerjakan oleh 

manusia. Kedua ilustrasi yang dikemukakan di atas, diungkapkan dalam al-Qur’an 

sebagai konsekuensi logis dari sikap dan perbuatan manusia sebagai pelakunya. 

3. Penerapan Metode Dakwah Rasulullah saw. 

   Juru dakwah yang pertama semenjak agama Islam diturunkan ialah 

Rasulullah saw. sendiri. Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 45-46. 

ا َّ حُّ
َ

أ بُِّ  يََٰٓ ا  ٱلنَّ ا وٍَذَِيرٗ ٗ ا وَيُبَشِّۡ دٗ ِّ َٰكَ شََٰ نَ رۡسَوۡ
َ

آ أ ِ إلََِ  وَدَاخِيًا ٤٥إجَِّ ِ  ٱللَّّ إِذٍُِِۡ يِٗرا  ۦب َ يُّ ا  اجٗ سَِِ   ٤٦وَ
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 Terjemahnya: 

Hai nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa 
kabar gemgira dan pemberi peringatan. Dan untuk jadi penyeru kepada agama 
Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.

198
 

   Di dalam al-Qur’an banyak ditemui ayat yang memerintahkan Rasulullah 

saw. melaksanakan tugas dakwah secara kontinyu misalnya; surah al-Haj/22: 67, 

surah al-Qashash/28: 87, surah al-Rad/13: 35.  Oleh karena Islam agama sejak Nabi 

Adam hingga Nabi Muhammad saw., maka berdakwah juga adalah merupakan tugas 

pokok para Rasul. Mereka ditugaskan berdakwah kepada kaumnya, menyeru mereka 

agar beriman kepada Allah dan  beribadah kepada-Nya seperti yang digariskan 

dalam syarìat yang mereka bawa. Misalnya QS al-Nahl/16: 36. 

نِ  وَهقََدۡ 
َ

ثٖ رَّسُْلًَ أ يَّ
ُ

ِ أ
ا فِِ كُّ ََ عَثۡ ْ بَ َ  ٱخۡتُدُوا للَّّ ْ وَ  ٱ اْ خَنتُِ ۖٗ  ٱجۡ َٰغُْتَ   ٣٦  ... ٱهطَّ

Terjemahnya: 
 

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 
menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", ...

199
 

   Dengan demikian para Rasul adalah juru dakwah dan Allah telah memilih 

mereka untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan agama kepada umat manusia. 

Kendatipun nampaknya perintah itu ditujukan kepada Rasullah namun perintah 

mencakup kepada umat seluruhnya, hanya dikecualikan orang-orang tertentu yang 

dibebaskan oleh syarak dari tugas itu. 

 Rasulullah saw. sebagai juru dakwah pertama, Beliau mengamalkan 

petunjuk-petunjuk yang terkait dengan pelaksanakan dakwah dalam al-Qur’an. 

Dengan demikian, tentu juru dakwah harus mengikuti metode-metode dakwahnya. 
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Berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan Hadis dipahami bahwa kesuksesan Beliau 

dalam berdakwah karena memperlihat hal-hal di bawah ini. 

a. Akhlak Mulia 

 Akhlak merupakan modal utama menuju suksesnya dakwah, dan kesuksesan 

Rasulullah dalam berdakwah karena memiliki akhlak yang mulia. Beliau sebagai 

uswatun h}asanah di tengah-tengah kaumnya. Tingkah lakunya yang menarik, sopan 

santun yang tinggi, sabar, jujur, pemaaf, hormat kepada orang tua, terampil, tahan 

menderita, berani, rendah diri dan sebagainya, semuanya itu merupakan sifat pribadi 

Beliau yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari.
200

 Menurut H.M. 

Iskandar, keberhasilan dakwah Rasulullah saw. karena akhlaknya yang mulia itu,  

sehingga  menjadikannya  bangkit menjadi dai magnetis memberi daya tarik beribu-

ribu manusia yang diakui kawan dan lawannya.
201  

 Bila dibandingkan metode dakwah sekarang dengan metode dakwah 

Rasulullah maka sekarang juru dakwah kaya dengan metode, tetapi dakwahnya 

kurang berhasil. Hal tersebut, disebabkan karena juru sudah tidak lagi meniru 

metode dakwah  yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. khususnya dalam masalah 

akhlak. Rasulullah dalam berdakwah antara kata dengan perbuatan menjadi satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan.  

b. Memudahkan dan tidak menyulitkan 

 Menurut H.M. Iskandar,  sepanjang sejarah perjalanan hidup Rasulullah saw. 

belum pernah dijumpai memberatkan utamanya dalam memahami Islam maupun 
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dalam mengamalkannya. Beliau memberi petunjuk kepada pemimpin dan juru 

dakwah untuk  selalu memberi kegembiraan dan kemudahan terhadap manusia dalam 

menghadapi kehidupannya.
202

 Sabda Rasulullah saw. 

مشننن م ذ    ننن م ذ  لاذعنننلا ذ عنننبى مو ى انننل م  مى نننع ينننسل م  عسهنننع ذانننسال من نننع ذىننننلاتم ما مىنننه بى  نننلا ل   ننن م ذ  ن ننن م 
 203 ذ تختس لا

Artinya: Dari Abu Musa al-Asy`ari r.a. katanya bahwa Rasullah saw. telah 

mengutusnya bersama-sama  dengan Mu’az ke negeri Yaman, lalu memberikan 

amanatnya: bersifat lunaklah anda berdua, jangan berkeras-keras, gembirakan, 

jangan menyusahkan hendaklah antara berdua seia sekata, dan jangan berselisih 

(H.R. Muslim).  

 Amanat tersebut di atas, meskipun secara khusus ditujukan kepada Abu 

Musa al-Asy`ari dan Mu’az, tetapi sebenarnya dalam pengamalannya amanat itu 

dapat  juga berlaku bagi seluruh pemimpin dan juru dakwah tanpa terkecuali. Intinya 

bahwa ketika seorang pemimpin dan juru dakwah berlaku kasar, tidak lagi berlaku 

lunak dalam menghadapi umatnya, maka siap-siap untuk ditinggalkan umatnya. 

Hanya dengan sifat lunak yang dapat membuat umat tertarik, setia dan mendekatkan 

dengan pemimpin dan juru dakwah.  

c. Siasat yang bijaksana 

 Rasulullah sebagai pembawa Risalah dakwah mempunyai siasat yang 

bijaksana dalam menghadapi manusia. Cara ini membuat para pengikutnya 

bertambah setia, bahkan lawan berbalik menjadi kawan. Pada waktu Rasulullah saw. 
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berada di Madinah, di mana orang-orang Madinah mempunyai dua hari raya yang 

disebut Naizuz dan Mahraian sebagai warisan dari kerajaan Persia Kuno dengan 

mengadakan pesta secara mubazzir bagi orang-orang kaya. Dengan perhitungan 

faktor sosial dan psikologis, Nabi mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya 

Idul Fitri dan hari raya Idul Adha yang lebih mulia dan menghilangkan jurang 

pemisah antara si kaya dan si mislin. Siasat Beliau yang lain ketika di Madinah 

seperti mendirikan  masjid,  mempersaudarakan d iantara  orang-orang  Islam  yakni 

Muhajirin dan Anshar dan mengadakan perjanjian dengan agama lain.204 

d. Komunikasi kalbu  

 Cara berdakwah dan bertabligh yang dilaksanakan oleh Rasulullah cukup 

sederhana, tetapi Beliau telah menetapkan pondasinya yang pada pokoknya hanya 

dengan lisan dan perbuatan. Apa yang Beliau lisankan adalah yang hak semata 

keluar dari lubuk jiwa yang dalam, yang ikhlas, jujur dan suci, langsung mengadakan 

kontak komunikasi kalbu dengan manusia.205 

Dari metode dakwah yang tersebut dalam al-Qur’an maupun yang telah 

dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dapat disimpulkan bahwa bagi seorang dai 

pedoman tersebut telah cukup sempurna untuk dikembangkan sesuai dengan situasi 

dan konsidi yang ada.  Khususnya di Indonesia dengan bermodalkan sikap seorang 

dai yang harus memiliki sifat jujur, sopan, dan dengan menggunakan metode dakwah 

menurut al-Qur’an dan sunnah tersebut, maka dakwah dapat dikembangkan tanpa 

melanggar norma-norma yang telah disepakati dan peraturan-peraturan yang berlaku 
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tetapi dakwahpun berjalan sesuai maksud dan tujuan diturunkannya Islam itu yaitu 

untuk manusia seluruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan etika 

dakwah sangat menentukan. 

e. Metode Umum 

 H.M. Iskandar mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan metode umum  

ialah metode yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman. Walaupun 

jiwa dan tata kramanya tetap berpatokan pada metode al-Qur’an dan metode 

Rasulullah saw. atau dapat pula dikatakan bahwa metode al-Qur’an dan sunnah Nabi 

kemudian disesuaikan dengan kondisi zaman.206 Metode umum yang dimaksud 

antara lain: 

   1) Metode Pendidikan 

Menurut H.M. Iskandar, manusia sebagai makhluk yang dididik melalui 

orang tua, sekolah, dan lingkungan hidupnya. Melalui pendidikan ini dakwah 

menggunakan ilmu psikologi dan ilmu pendidikan untuk membentuk manusia. 

Dalam pendidikan diperlukan cara instruktif (memberi perintah) dan compulsary 

(melarang atau memaksa), walaupun dalam pengertian umum paksaan itu tidak baik, 

namun dalam ilmu pendidikan, paksaan seringkali merupakan cara yang baik. 

Melalui pendidikan ini berarti juga dakwah merupakan investasi nilai kemampuan 

manusia untuk masa depannya yang lebih baik. Dengan demikian berarti pula 

mencetak  manusia  yang  berkualitas  baik  pisik,  mental  dan  keterampilan  untuk 

menyongsong kehidupan yang lebih baik.
207
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   2) Metode Propaganda 

Propaganda, juga dapat dijadikan sebagai metode dakwah meskipun metode 

ini kadang-kadang dipakai orang misalnya menimbulkan semangat untuk 

pemberontakan akan tetapi propaganda dapat pula dipakai untuk mengobarkan 

semangat keagamaan dalam masyarakat. 

Propaganda lebih menitik beratkan pada pembentukan public opini atau 

pendapat umum agar mereka mau bersikap dan bergerak sesuai dengan maksud 

propagandis. Propaganda dalam dakwah harus mempunyai sifat yaitu: 

a) Propaganda harus mampu berkompetisi dengan perubahan masyarakat lainnya 

yang mengarah kepada kemerosotan nilai agama. Kompetisi adalah mengalahkan 

lawan dengan cara yang jujur seperti dalam olahraga harus sportif, maka diperlukan 

lebih banyak keterampilan teknis dan pengetahuan yang luas dari para daiuntuk 

memenangkan kompetisinya. 

b) Propaganda dapat pula dilakukan melalui asimilasi yakni meleburkan diri ke 

dalam objek dakwahnya. Ini tentu ada bahayanya yakni apabila dai tidak dapat 

memengaruhi objeknya, maka kemungkinan dia sendiri yang terpengaruh. Oleh 

karena itu kesiagaan dalam menjalankan propaganda secara asimilasi ini 

memerlukan kewaspadaan yang tinggi, disamping kecakapan yang lebih tinggi dari 

yang dipengaruhi. 

c) Propaganda sejauh mungkin harus menghindarkan diri dari konflik dengan 

masyarakat yang dijadikan objeknya, sebab tujuan dakwah bukan untuk 

menimbulkan masalah dalam masyarakat, tetapi untuk mengatasi dan memecahkan 

masalah.
208
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3) Metode menjual 

Di dalam masyarakat terdapat berbagai ideologi, isme-isme dan agama-agama 

yang tumbuh. Maka dakwah datang kepada manusia seperti datangnya barang 

dagangan, ada permintaan dan ada penawaran. Yang meminta dakwah adalah 

masyarakat ramai dan yang menawarkan adalah dai dan lembaga-lembaganya. Di 

sini berlaku hukum pasar siapa yang  paling  murah, paling memuaskan itulah yang 

dapat diterima.
209

  

Pasar adalah tempat jual-beli, daerah yang kritis sebab disitu orang meminta 

barang atau jasa yang ditawarkan itu. Pasar disimbolkan sebagai berikut: P berarti 

puas, memuaskan, A berarti ada manfaatnya, S berarti siapa dia, A berarti ampuh 

terhadap saingan, dan R berarti rasional.
210

 

H.M. Iskandar menuturkan bahwa dakwah ibarat barang dagangan, 

pembelinya tak perlu diragukan lagi banyaknya, tinggal bagaimana memasarkan 

sehingga dakwah ini laku dalam masyarakat yang sedang memerlukannya.
211

 Karena 

itu, penjual yang baik adalah yang memiliki sikap ramah terhadap pembeli, 

begitupun dalam dakwah, pendakwah yang baik adalah yang memiliki sikap ramah 

terhadap mad’u.  

4) Metode tidak langsung  

Menurut H.M. Iskandar, metode langsung jauh lebih efektif bila 

dibandingkan dengan metode tidak langsung. Misalnya orang tidak perlu berpidato, 

tetapi cukup dengan perbuatan yang nyata yang langsung menyentuh kebutuhan 

pokok masyarakat misalnya; mendirikan balai pengobatan, panti asuhan dan 
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sebagainya. Dakwah seperti ini biasa pula disebut dakwah bi al-H{al. 212
 Penuturan 

H.M. Iskandar, tersebut tidak berarti bahwa metode tidak langsung tidak penting, 

hanya Beliau melihat dari segi efisiensinya. Tetapi, yang jelas bahwa metode 

langsung atau tidak langsung  sama-sama penting dalam dakwah.  

5) Metode lisan dan tulisan 

 Metode ini adalah metode yang tertua namun tetap aktual dan up to date 

karena lebih umum dipergunakan, misalnya; metode ceramah, diskusi, seminar, 

khotbah, dan sebagainya. Dalam hal ini, dai harus membekali dirinya dengan 

kemampuan rhetorika (kecakapan berbicara). Demikian pula metode tulisan sangat 

ampuh sebagai alat komunikasi dakwah, misalnya; penerbitan surat kabar, majalah, 

buku-buku dan sebagainya.
213

 

f. Metode Komparatif (perbandingan) 

 Menurut H.M. Iskandar, metode komparatif/perbandingan  penting dipahami 

bagi para dai dalam melaksanakan dakwah. Antara lain perbandingan yang 

ditampilkan sebagai contoh dalam berdakwah adalah menyesuaikan dengan tingkat 

kemampuan manusia yang dihadapi baik dari segi waktu, tempat dan kondisinya. Ini 

dimaksudkan agar materi dakwah yang disampaikan dai kepada objek dakwah dapat 

dicerna dan dihayati dengan baik.
214

  

 Al-Qura’n mengungkap metode komparatif/perbandingan dalam  bentuk per-

tanyaan seperti yang dikemukakan dalam QS al-Qalam/68: 35. 

عَنُ  جۡ ََ فَ
َ

ينَ  أ ًِ ِ سۡو ًُ ۡ ينَ لَ  ٱل جۡريِِ ًُ ۡ   ٣٥ ٱل
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Terjemahnya: 

 
Maka  apakah  patut  Kami   menjadikan  orang-orang   Islam   itu sama dengan  
orang-orang yang berdosa (orang kafir)?

215
  

 Ayat ini memberi petunjuk kepada manusia agar dalam melaksanakan 

dakwah mengemukakan perbandingan antara yang baik dan yang buruk, antara 

kesejahteraan dan kemelaratan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya dalam 

kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dari sini dipahami bahwa al-Qur’an 

berdakwah pada manusia melalui kesadaran akalnya agar mereka mau berpikir dan 

memilih yang dianggap lebih layak dan bermanfaat baginya.  

g. Metode Qas}as} (Kisah)  

 Untuk memusatkan perhatian pendengar dalam berdakwah, metode kisah 

cukup memegang peranan penting. Selain itu, juga mengandung pelajaran yang 

sangat berharga. Dalam menggunakan metode kisah menurut Hamka yang perlu 

diperhatikan jangan sampai dicampur-adukan dengan Isra>’i>li>yat. Isra>’i>li>yat oleh 

Hamka dibagi atas tiga macam, yaitu: 

     1) yang sesuai dengan kebenaran al-Qur’an dan Hadis sahih ini tidak ditolak; 

     2) cerita-cerita  dusta yang berlawanan dengan al-Qur’an dan Hadis, ini harus 

ditolak; 

     3) yang tidak membawa persoalan baru, tidak bertentangan dengan  al-Qur’an 

dan Hadis  dan tidak  pula  membenarkannya  serta tidak membawa manfaat bagi 

agama kalau ditinggalkan dan tidak pula ditolak dan tidak pula dibenarkan.
216

 

h. Metode Tanya Jawab 

 Tanya-jawab sebagai salah satu metode pelaksanaan dakwah sangat penting. 

Sebab dengan metode ini umat dapat berdialog langsung kepada narasumber  

mengenai hal-hal yang belum dipahami sehingga mendapatkan jawaban yang 
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memuaskan hatinya. Metode tanya jawab (dialog) ini banyak digunakan pada masa 

Rasulullah saw. sahabat Nabi banyak bertanya kepada Nabi saw. mengenai berbagai 

masalah yang dihadapi, Nabi saw. menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepadanya 

atas petunjuk wahyu. 

  H.M.Iskandar mengemukakan bahwa ada beberapa hal penting untuk 

dipahami oleh seorang dai dalam  metode diskusi sehingga tercipta suasana  yang 

kondusif di medan diskusi. Pertama, harus menguasai materi diskusi (ajaran Islam) 

dengan baik; Kedua, harus mampu mengendalikan diri dari sikap emosional dalam 

mengemukakan argumen-nya; Ketiga, tidak boleh menyinggung perasaan dan 

keyakinan lawan; Keempat, harus bersikap lemah lembut, dan menghargai pendapat 

lawan diskusi.
217

 Salah satu contoh ketika Nabi ditanya tentang hukum meminum 

minuman khamar di dalam QS al-Baqarah/2: 219. 

ٌِ  َٔ ۞يسَۡ  رِ وٍُْكََ عَ ًۡ لَۡۡ يۡسِرِ وَ  ٱ ًَ ۡ ۗ  ٱل ا ًَ ِّ ِ فۡع يٌِ جَّ بَُ  كۡ
َ

ٓ أ ا ًَ ُّ ًُ اسِ وَإِثۡ ََّ عُ لوِ َٰفِ نَ ٞ وَيَ يِر ٓ إثِىۡٞ لَت ا ًَ ِّ قنُۡ فيِ
نَۖٗ وُ  َٔ وَيسَۡ  يَاذَا يَُفقُِْ   ٢١٩ ...ٍْكََ 

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"...

218
 

 Jadi, jelas bahwa jika ayat-ayat yang membicarakan hal tersebut dilihat dari 

sebab turunnya, maka akan dapat memberikan petunjuk bahwa al-Qur’an 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penanya itu disesuaikan 

dengan tekanan pertanyaannya. Dalam metode tanya-jawab ini, yang perlu 

diperhatikan adalah kesesuaian pertanyaan dengan jawaban. Maksudnya hindari 

jawaban spekulatif yang kurang menyentuh pertanyaan, sebab jawaban yang 

spekulatif tidak memberi kepuasan dan menyelesaikan persoalan.  
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Menurut M. Qasim Mathar, metode yang sangat prinsip dalam 

mendakwahkan ajaran Islam terhadap umat harus menggunakan kaidah ‚dengan 

fikih yang lues, umat tidak akan lalai dalam beragama‛. Sebaliknya, dengan fikih 

yang rumit dan kaku, umat berangsur-angsur meninggalkan agama.
219

 Dari 

pandangan tersebut, dipahami bahwa mengamalkan ajaran agama dengan metode 

yang rumit dapat membuat umat meninggalkan ajaran agama. Sedangkan 

mengamalkan ajaran agama dengan metode yang mudah dapat membuat umat tidak 

lalai dalam mengamalkan ajaran agama. Dengan demikian seseorang tidak boleh 

memahami ajaran agama dengan metode yang kaku, sebab pemikiran yang seperti 

itu dapat menempatkan orang lain dalam posisi yang serba tidak benar, sehingga 

seolah-olah kebenaran hanya ada pada dirinya. 

 Beberapa metode dakwah yang tawarkan tersebut, pada prinsipnya adalah 

ingin memperkenalkan bahwa Islam agama yang mudah dan tidak menyulitkan bagi 

penganutnya dalam menjalankan perintah dan larangan-Nya. Dengan demikian, 

dalam mendakwahkan Islam kepada umat, metode dakwah sangat penting bagi 

mubalig dan mubaligah. Karena itu, metode dakwah yang baik adalah yang 

memudahkan dan tidak menyulitkan umat dalam melaksanakan syariat agama. 

Pada dasarnya metode dakwah yang diterapkan H.M.Iskandar adalah metode 

persuasif (membujuk secara halus) dan perkataan yang pantas. Sehingga kata yang 

diujarkan selalu menyejukkan hati dan perasaan pendengar. Dakwahnya tidak 

mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok dan golongan-golongan tertentu.  
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BAB  V    

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Memperjelas masalah yang telah diuraikan dan dibahas dalam disertasi 

ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Gerakan dakwah H.M. Iskandar sebagai dai, hampir menyentuh seluruh 

bidang yang dilakukan oleh masyarakat di Tana Luwu yang meliputi:  

pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Corak dakwahnya sangat 

persuasif, kultural, dan struktural. 

2. Bentuk Dakwah yang dilakukan H.M.Iskandar di Tana Luwu, yaitu:  

a. Dakwah bi> al-Lisa>n, penerapannya melalui: ceramah, khotbah, diskusi, pidato, 

nasihat, seminar, kuliah, dan lain-lain, dengan menggunakan bahasa yang 

santun. 

b. Dakwah bi> al-H{al, penerapannya melalui: menjenguk orang sakit, membangun 

masjid, membangun gedung sekolah, memperlihatkan akhlak mulia, 

memperlihatkan kesederhanaan dalam hidup, dan lain-lain, dengan 

memperlihatkan sikap toleran.  

c. Dakwah bi al-Qalam, penerapannya: menulis buku, jurnal, penelitian, 

makalah, laporan upacara wisuda, dan lain-lain. Tulisan tersebut mencermin-

kan nilai-nilai dakwah. 

3. Metode Dakwah yang dipraktikkan H.M.Iskandar di Tana Luwu, yaitu:  

a. Metode dakwah dalam al-Qur’an, penerapannya melalui: bi al-H{{ikmah, al-

Mauiz{ah al-H{asanah, Muja>dalah bi allati hiya ah}sana, mulai dari diri sendiri, 
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memperhatikan dan memikirkan alam semesta, sejarah contoh dan 

perumpamaan, Tabsyi>r (memberi berita gembira dari kebaikan yang 

dikerjakan), Tanz{i>r  (menyampaikan akibat dari keburukan yang dikerjakan). 

b. Metode Dakwah Rasulullah saw. penerapannya melalui: akhlak mulia, 

memudahkan  dan  tidak menyulitkan, siasat yang bijaksana, komunikasi 

kalbu, metode umum meliputi (metode pendidikan, metode propaganda, 

metode menjual, metode tidak langsung, metode lisan, dan metode tulisan), 

metode komparatif, metode kisah, metode tanya-jawab.  

 

B. Implikasi Penelitian 

 Masyarakat Tana Luwu adalah masyarakat yang majemuk. Dalam 

masyarakat seperti ini, diperlukan dakwah yang arif, toleran, santun, dan mampu 

membangun titik-titik kesamaan. Penelitian atas pemikiran H.M.Iskandar yang 

berkaitan dengan dakwah, merupakan sebuah upaya untuk menggali, 

menemukan, dan merekonstruksi pemikiran dakwah yang bersumber dari dalam 

masyarakat Tana Luwu sendiri. Tujuan hasil rekonstruksi dapat dijadikan model 

untuk pelaksanaan dan pengembangan dakwah. 

 Pemikiran dakwah H.M.Iskandar dapat digolongkan sebagai dakwah yang 

santun, relevan dengan situasi, dan kondisi masyarakat di Tana Luwu yang 

majemuk. Oleh karena itu, model dakwah seperti ini, merupakan salah satu 

model dakwah alternatif yang cocok untuk dikembangkan di Tana Luwu. Hasil 

penelitian ini menambah dan melengkapi khazanah dan literatur di bidang 

dakwah yang  masih kurang. Sebelum itu, penelitian serupa dapat dilakukan 

terhadap tokoh dakwah lainnya baik di tingkat nasional maupun lokal. 
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