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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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ya ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K ka ن

 Lam L el ل

 Mim M em و

ٌ Nun N en 

 Wau W we و

 Ha h ha هـ

 hamzah ‟ apostrof ء

 Ya y ya ي

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: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i ا ِ
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 ḍammah u u ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

Contoh: 

ُْفَ   kaifa : كَ

ىْلَ هَ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 māta : يَاتَ 

 ramā : رَيًَ

ُْمَ   qīla : لِ

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fatḥah  dan yā’ 
 

ai a dan i  َْـى 
 

fatḥah dan wau 

 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 
 

fatḥ ah dan alif atau 

yā ’ 
ى | ...َ  ا ... َ   

 

ḍ ammah dan wau 
 و ـْ 

ā  

ū  

a dan garis di atas 

 
kasrah dan yā ’ 
 

ī  i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

 ـى
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ىْتُ  ًُ ََ : yamūtu 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الأطَْفاَلِ 

َُْةَُ انَْفاَضِهةَُ  دِ ًَ  al-madīnah al-fāḍilah : انَْ

ةُ  ًَ  al-ḥikmah : انْحِكْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اَ   rabbanā : رَبهُ

ُُْاَ   najjainā : َجَه

 al-ḥaqq : انَْحَكّ 

ىَ   nu“ima : َعُِّ

 aduwwun‘ : عَدُو  
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Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ًّ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــــِ

Contoh: 

  ً  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَهِ

  ً  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَب

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

صُ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشه

نْسَنةَ  al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسه

 al-falsafah : انَْفهَْسَفةَ

 al-bilādu : انَْبلادَُ 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

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

Contoh: 

 ٌَ  ta’murūna : تأَيُْرُوْ
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 ‘al-nau : انَُهىْعُ 

ء   ٍْ  syai’un : شَ

 umirtu : أيُِرْتُ 

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’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍُ اللَِّ  َْ    billāh باِللِ   dīnullāh دِ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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ةِ اللَِّ  ًَ ٍْ رَحْ  hum fī raḥmatillāh    هىُْ فِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī  

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

(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  

‘Alī  ibn ‘Umar al-Dā r Quṭ nī  Abū  Al-Ḥ asan, ditulis menjadi: Abū  Al-
Ḥ asan, ‘Alī  ibn ‘Umar al-Dā r Quṭ nī . (bukan: Al-Ḥ asan, ‘Alī  
ibn ‘Umar al-Dā r Quṭ nī  Abū ) 

Naṣ r Ḥ ā mid Abū  Zaī d, ditulis menjadi: Abū  Zaī d, Naṣ r Ḥ ā mid 
(bukan: Zaī d, Naṣ r Ḥ amī d Abū ) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta´ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.d. = Tanpa data  

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ´Imrān/3: 4 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Muhajir 

Nim 30300115037 

Jurusan : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Judul  : Tantangan dalam Berdakwah: Suatu Kajian Tahlīlī 
Terhadap QS. Yūnus/10: 40-43. 

 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana 
Hakikat Tantangan Dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43, Bagaimana 
Wujud Tantangan Dedakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43. Dan Bagaimana 
Dampak Tantangan Dawkah dalam QS. Yūnus/10: 40-43. Kemudian yang 
menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu diantaranya, Mengetahui Hakikat 
Tantangan Dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43. Mengetahui Wujud 
Tantangan Dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43, Mengetahui Dampak 
Tantangan Dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat 
kepustakaan (library reseach), menggunakan beberapa metode pendekatan 
Tahlīlī dengan mengkaji kosakata ayat seperti Kata  َُ ْيِ ؤ ٍُ  yang artinya adalah 
aman. Kata ٌبرَؤو yang artinya terbatas. Kata ٌَعمهى digunakan untuk 
mengartikan menerima ilmu pengetahuan. Kata  ََُُُظر artinya adalah melihat, 
yaitu membolak-balikkan mata dan mata hati. Kata ٌِتهَْد artinya adalah 
petunjuk atau hidayah. Dan hubungan antara ayat setelahnya dalam QS. 
Yūnus ayat 39. Data  primer dalam penelitian ini dari beberapa kitab-kitab 
tafsir yaitu Tafsir Al-Munir, Al-Misbah, dan Al-Nur. Sedangkan data 
sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ke-Islaman dan buku- buku 
yang berkaitan dengan tema penelitian. pengolahan data dalam penelitian 
ini menggunakan pola tafsir taḥlīlī. 

Hakikat tantangan dalam Berdakwah menurut QS.Yūnus/10: 40-43 
merupakan suatu permasalahan atau pun hambatan yang muncul dalam menyeru, 
memanggil, mengajak, mengundang dan menjamu, dengan proses yang ditangani 
oleh pengembang dakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar masih 
mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam 
perkembangan zaman masa kini. Memperbaiki situasi dan kondisi umat Islam dan 
memberi pedoman kepada orang-orang yang tidak beriman kepada al-Qur‟an 
untuk mengimaninya, mendorong untuk melakukan kebaikan berdasarkan 
pedoman yang ada, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan 
kemungkaran.  Kemudian wujud tantangan dalam ayat tersebut ialah orang yang 
tidak beriman kepada al-Qur‟an, orang yang suka berdusta, orang yang tidak ingin 
mendengarkan kebenaran al-Qur‟an dan orang yang tidak mengambil pelajaran 
dan petunjuk dari al-Qur‟an. Sehingga dampaknya bagi orang-orang tersebut 
mendapat ganjaran dari Allah swt. sesuai apa yang ia kerjakan. Kemudian Allah 
swt. juga menutup hati, mata, dan pendengarannya sehingga mereka tidak 
mendapatkan petunjuk dari-Nya. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam menyampaikan sebuah pesan 
dakwah, banyak para da‟i yang hanya mengandalkan metode dakwah dengan cara 
berceramah. Hal itu, membuat masyarakat menjadi mudah bosan. Karena terkesan 
terlalu sering diberikan metode tersebut maka hal itu kurang menarik perhatian. 
Jadi, sebagai da‟i sebaiknya harus selalu dapat berinovasi agar saat melakukan 
dakwah tidak hanya melakukan pengulangan dan harus dapat menyesuaikan 
dengan situasi dan kondisi masyarakat. 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah swt. ke muka bumi ini 

sebagai rahmat bagi seluruh alam (raḥmatan li al’ālamīn). Islam merupakan agama 

yang sempurna serta sebagai penyempurna dari agama-agam yang sebelumnya telah 

ada. Islam merupakan agama yang paling terkahir yang dipastikan tidak ada lagi 

agama yang diturunkan Allah swt. setelahnya, agama yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad saw. untuk membimbing umat manusia agar selalu berpedoman pada 

ajaran-ajaran Allah swt. dalam menjalankan kehidupannya sebagai bekal tercapainya 

kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.
1
 

Kehidupan manusia adalah kehidupan yang dinamis, senantiasa berkembang 

berdasarkan alur kehidupan. Islam adalah agama yang diproklamirkan oleh nabi 

Muhammad saw. di negeri Arab. Islam mampu berkembang hanya dalam waktu yang 

relatif singkat ke beberapa daerah sekitar Arabia, dan tidak memerlukan waktu yang 

lama untuk menaklukkan dua kekuatan super yaitu Persia di belahan Timur dan 

Byzantium di belahan Barat.
2
 

Salah satu hal yang sanagat berpengaruh terhadap pesatnya perkembangan 

Islam di seluruh belahan dunia adalah adanya para ulama sebagai juru dakwah.
3
 

                                                           

1 Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan, Kiat Sukses dalam Berdakwah (Jakarta: 

Amzah, 2006), h. 11. 

2 Syamsul Munir Amin, “Dinamika Perkembangan Dakwah Islam: Perspektif Historis”, 

Jurnal Edisi 5 (Jakarta: Amzah, 1997), h. 21. 

3 Syamsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Cet, I; Jakarta: Amzah, 

2008), h. x. 
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Menurut Lodrop Stoddard, dalam bukunya, The New World of Islam
4

, 

sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Munir Amir dalam bukunya Ilmu Dakwah, 

menyebutkan: “kebangkitan Islam merupakan satu hal yang mengejutkan seantero 

dunia dalam sejarah umat manusia. Dalam kurun waktu satu abad, umat muslim 

terlah tersebar di beberapa belahan dunia, mengalahkan kerajaan-kerajaan besar, 

melampaui beberapa agama-agama besar yang telah dianut berabad-abad lamanya.
5
 

Islam merupakan agama dakwah, yakni agama yang memerintahkan kepada 

para penganutnya untuk menyampaikan yang hak dan yang batil di tengah-tengah 

masyarakat homogen dan plural. Berdakwah sebagaiamana yang disampaikan Allah 

swt. dalam al-Qur‟an adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam 

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ideologi agama Islam itu sendiri, suatu 

kebenaran yang tidak disosialisasikan atau disampaikan maka posisi kebenaran akan 

tetap sebagai sebuah ide, cita-cita yang tidak akan terwujud jika tidak ada sumber 

daya manusia yang mentransformasikan kebenaran itu. 

Agama Islam adalah agama yang mampu berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan. Dakwah Islam bukanlah 

gerakan spontanitas dan sekedar menyampaikan petuah dan nasehat kepada orang 

lain, serta mengingatkan keutamaan-keutamaan Islam dan bahkan diperkirakan 

sejumlah juru dakwah pada era-era kontemporer, melainkan sebuah gerakan ilmiah 

dan praktis sejak perkembangan dan pertumbuhannya, memiliki keistimewaan dari 

segi dasar-dasar, tujuan-tujuan, dan referensi-referensinya, bertumpu pada prinsip-

prinsip dan kaidah-kaidah ilmiah yang dirumuskan secara cermat, diatur dengan 

                                                           
4L.Stoddard, The New World of Islam, Terj. M. Muljadi Djojomartono, Dunia Baru Islam 

(Malang: Panitia Dunia Baru Islam, 1966), h. 174. 

5Syamsul Munir Amir, Ilmu Dakwah (Cet, I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 17. 
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aturan-aturan syariat yang tegas, dengan memiliki metode terbaik, strategi yang prima 

dan terencana, dan media paling utama. Karena dakwah merupakan tugas makhluk 

terbaik Rasulullah Muhammad saw. tugas para Nabi sebelum beliau, dan juga tugas 

orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan mata hati dan penuh keyakinan.
6
 

Sejarah mencatat bahwa perintah berdakwah dalam mengembangkan Islam 

pertama kali datang seiring diwahyukannya
7
QS. al-Mudaṡṡir/74: 1-6:

8
 

ث ّْرُٰٓ  يٰ  ٘ (ٰٓ  وَالرُّجْزَٰفاَىْجُرْٰٰ)ٗ (ٓ  وَثيَِابَكَٰفَطَهّْرْٰ) ٖ(ٰٓ  وَرَبَّكَٰفَكَب ّْرْٰ) ٕ(ٰٓ  قُمْٰفاَنَْذِرْٰٰ)ٔ (ٓ  ايَ ُّهَاٰالْمُدَّ
ٰ)ٙ (ٓ  وَلََٰتََنُْنْٰتَسْتَكْثِرُٰ)

Terjemahnya: 

1. Wahai orang-orang yang berkemul (berselimut),2. Bangunlah, lalu berilah 
peringatan, 3. Dan agungkanlah Tuhanmu, 4. Dan bersihkanlah pakaianmu, 5. 
Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji, 6. Dan janganlah engkau 
(Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih 
banyak. 

Selama beberapa masa, masyarakat memahami bahwa dakwah hanya sekedar 

memberikan petuah dan nasehat, menyampaikan peringatan dan ancaman, ibadah dan 

dzikir, ilmu dan pengajaran, pergerakan dan jihad, ataupun lainnya.
9
 

Ada sebuah paradigma yang berkembang di tengah-tengah kehidupan 

bermasyarakat bahwa hanya kiai, ulama dan pemimpin-pemimpin informal yang 

memiliki tugas untuk berdakwah, hal ini dikarenakan sudut pandang terhadap nabi 

hanya sebagai pemimpin doa dan imam shalat, padahal nabi juga seorang social 

                                                           
6Abu al-Fath al-Bayanuni, Pengantar Studi Ilmu Dakwah (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 

2021), h. 2. 

7Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium: Studi Kritis Gerakan Dakwah 

Jama’ah Tablig (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2. 

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova (Bandung: Syamil Qur‟an, 

2012), h. 575. 

9Abu al-Fath al-Bayanuni, Pengantar Studi Ilmu Dakwah, h. 3. 
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reformer dan bangsawan, pemimpin negara dan umat yang plural. Dakwah bagi 

sebagian orang hanya dipahami dalam arti sempit, terbatas pada podium, mimbar dan 

dakwah bi al-maqāl saja. Padahal dakwah memiliki spektrum yang sangat luas.
10

 

Budaya kata (bi al-maqāl) memang lebih kuat dari pada budaya perbuatan (bi 

al-ḥāl) di kalangan umat Islam, orientasi ke belakang masih lebih disukai dari pada 

orientasi ke depan, berpikir secara rasional masih dilakukan oleh pendekatan 

emosional, penemuan empiris dibatalkan oleh ramalan-ramalan yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan dan etos masih dikalahkan oleh mitos.
11

 

Dakwah adalah kewajiban setiap muslim, meskipun hanya menyampaikan 

satu atau menyuruh orang untuk shalat. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan 

agar manusia meng-Esa-kan Allah swt. dan meninggalkan segala hal yang 

bertentangan dan melampaui hak dan wewenang-Nya, yang dalam bahasa al-Qur‟an 

disebut sebagai thagut. Inti dakwah para Nabi dan Rasul adalah menyerukan manusia 

untuk menyembah Allah swt. dan menjauhi thagut tersebut. Tujuannya adalah untuk 

membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesuatu selain Allah swt. 

Namun begitu, dalam menjalakan dakwah bukan hanya sekedar berbicara 

tetapi juga diperlukan ilmu pengetahuan, diperlukan pemahaman tentang dakwah 

(fiqh al-dakwah), agar efektifitas dan sistematisasi berdakwah dapat terlaksana. 

Selain itu, seorang dai juga harus memahami sejarah dakwah, metode Nabi dalam 

berdakwah, hal-hal yang harus dimiliki seorang dai, pantangan-pantangan bagi 

seorang dai dalam berdakwah, sarana-sarana dakwah, psikologi dakwah, dan lain 

sebagainya.
12

 

                                                           
10Syamsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, h. x-xi. 

11Syamsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, h. xi. 

12Abu al-Fath al-Bayanuni, Pengantar Studi Ilmu Dakwah, h. vii. 
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Di sisi lain, berdakwah bukanlah proses yang singkat dan mudah untuk 

dilakukan. Perlu dipahami oleh setiap aktivis dakwah bahwa berdakwah adalah 

proses yang dipenuhi dengan berbagai hambatan, rintangan dan tantangan, maka dari 

itu  seorang aktivis dakwah perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala 

kemungkinan yang akan terjadi. Allah swt. telah memberikan peringatan di dalam 

QS. al-„Ankabūt/29: 2-3. 

ٰاَنْٰي َّقُوْلُوْٰٓ  اَحَسِبَٰالنَّاسُٰاَنْٰي ُّت ْركَُوْٰ ٰا مَنَّاٰوَىُمْٰلََٰيُ فْتَ نُ وْنَٰٓ  ا وَلَقَدْٰفَ تَ نَّاٰالَّذِيْنَٰمِنْٰقَ بْلِهِمْٰفَ لَيَ عْلَمَنَّٰ) ٕ(ا
ذِبِيَْٰ وُٰالَّذِيْنَٰصَدَقُ وْاٰوَليََ عْلَمَنَّٰالْك  ٰ)ٖ (اللّ 

Terjemahnya: 

1. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan 
mengatakan, “Kami telah beriman” dan mereka tidak diuji?,  

2. Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah 
pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang 
yang dusta. 

Ujian tersebut justru sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas 

keimanan seorang mukmin. 

Selama dakwah masih ada, maka selama itu juga dakwah akan terus 

menghadapi hambatan dan rintangan. Hambatan dan rintangan internal yaitu umat 

Islam itu sendiri, baik masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah, di 

samping itu juga menghadapi berbagai hambatan eksternal dari mereka yang 

memusuhi Islam dan senantiasa menebarkan racun di dalamnya sehingga 

memperlambat gerakan reformasi dan menunda proses kebangkitannya.
13

 

Ragam bentuk tantangan berdakwah akan dihadapi bagi seorang aktivis 

dakwah, ada yang berbentuk cibiran, cacian, berbentuk penolakan, teror bahkan ada 

yang difitnah. Ada beberapa da‟i yang mampu menghadapi tantangan tersebut karena 

                                                           
13Abu al-Fath al-Bayanuni, Pengantar Studi Ilmu Dakwah, h. 3. 
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kekuatan tekad untuk menyampaikan kebenaran, tetapi ada pula beberapa da‟i yang 

memlih untuk menyerah dari berbagai tantangan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka sangat penting untuk mengetahui hal-hal 

yang menyangkut tantangan dalam berdakwah agar sekiranya manusia yang 

notabenenya telah diberikan amanah Allah swt. untuk menyampaikan dan 

menyebarkan kebenaran atau dalam hal ini berdakwah tidak lagi kesulitan ketika 

harus diperhadapkan oleh sebuah hambatan dalam meniti jalan dakwah. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah studi dengan judul penelitian “Tantangan 

dalam Berdakwah (Suatu Kajian Taḥlīlī Terhadap QS. Yūnus/10: 40-43)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan dalam beberapa poin permasalahan, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hakikat Tantangan Dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43? 

2. Bagaimana Wujud Tantangan Dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43? 

3. Bagaimana Dampak Tantangan Dawkah dalam QS. Yūnus/10: 40-43? 

C. Pengertian Judul 

Pengertian judul dalam sebuah penelitian diperlukan untuk membatasi 

deskripsi penelitian agar fokus penelitian menjadi lebih terarah. Adapun judul dalam 

penelitian ini, yaitu: “Tantangan dalam Berdakwah (Suatu Kajian Taḥlīlī 

Terhadap QS. Yūnus/10: 40-43)”. 

 

هُمْٰمَّنْٰي ُّؤْمِنُٰبِو بُ وْكَٰفَ قُلْٰلِّّْْٰٰ)ٓٗ(ٰٰࣖباِلْمُفْسِدِيْنَٰٰاعَْلَمُٰٰوَرَبُّكَٰٰٓ  ٖ  بِوٰيُ ؤْمِنُٰٰلََّٰٰمَّنْٰٰوَمِن ْهُمْٰٰٖ  وَمِن ْ كَٰذَّ وَاِنْ
ٰعَمَلُكُمْٰ ٰوَلَكُمْ ٰمَِّآٰ  عَمَلِيْ ٰبرَيِ ْ  وُْنَ ٰوَانَآَٰ  انَْ تُمْ ٰتَ عْمَلُوْنَٰٰٓ  اعَْمَلُ ٰمَِّّْا ءٌ ٰيَّسْتَمِعُوْنَٰٰ)ٔٗ (برَيِْ  ٰمَّنْ هُمْ وَمِن ْ
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كَٰانُ وْاٰلََٰيَ عْقِلُوْنَٰٰٓ  الِيَْكَٰ ٰوَلَوْ هُمْٰمَّنْٰي َّنْظرُُٰالِيَْكَٰٰ)ٕٗ (افَاَنَْتَٰتُسْمِعُٰالصُّمَّ افَاَنَْتَٰتَ هْدِىٰالْعُمْيَٰٰٓ  وَمِن ْ
كَٰانُ وْاٰلََٰيُ بْصِرُوْنَٰ  )ٖٗ (وَلَوْ

Terjemahnya: 

40. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-
Qur‟an), Dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman 
kepadanya. sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang 
berbuat kerusakan. 

41. Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah, 
“Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab 
terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap 
apa yang kamu kerjakan.” 

42. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau (Muhammad). Tetapi 
apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun 
merka tidak mengerti? 

43. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah 
engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka 
tidak memperhatikan? 

1. Tantangan 

Tantangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu hal 

atau objek yang mengugah tekad dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mengahadapi masalah (rangsangan untuk melakukan sesuatu lebih giat lagi), 

sesuatu hal yang harus ditanggulangi. Jadi, tantangan adalah suatu hal yang bertujuan 

untuk membentuk usaha dalam meningkatkan kemampuan dalam berdakwah.
14

 

2. Dakwah 

Kata dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu da’ā, yad’ū dan 

da’watan. Kata da’watan merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja da’ā sebagai 

bentuk māḍī, yad’ū sebagai muḍāri’ yang berarti ajakan, seruan, undangan, 

panggilan, do‟a dan semacamnya.
15

  

                                                           
14Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1447 

15Muliaty Amin, dkk., Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2009), h. 1. 
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Sedang dari sudut istilah, akar kata bahasa Arab da‟ā telah berkembang, 

seruan atau panggilan. Berdasarkasn makna tersebut, maka dakwah berarti segala 

bentuk kegiatan yang berupa menyeru, mengajak dan memanggil manusia kepada 

kebaikan, amar ma’rūf wa nahī munkar.
16

 

Kata dakwah adalah kata yang penuh makna. Dakwah merupakan tugas mulia 

yang dibebankan kepada setiap umat Islam baik laki-laki ataupun perempuan. Maka 

dari itu, dakwah adalah realisasi keimanan seseorang yang dimanifestasikan dalam 

bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sistematis untuk 

mempengaruhi metode dalam merasa, berpikir dan bertindak pada kenyataan 

individual dan sosio-kultural demi terwujudnya ajaran Islam dalam berbagai aspek 

kehidupan.
17

 

Paradigma mengenai hakikat dakwah bukan hanya dipahami sebagai seni 

retorika semata, tetapi sebagai sebuah proses membudayakan nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran Islam dan proses membangun dan merealisasikan sistem 

Islam secara global dalam berbagai aspek kehidupan.
18

 

Ada beberapa pendapat para ahli atau pakar yang menjelaskan tentang 

dakwah, di antaranya: 

a. Syekh Ali Mahfuz menjelaskan bahwa dakwah memberikan dorongan kepada 

manusia untuk melakukan kebaikan berdasarkan pedoman yang ada, mengajak 

                                                           
16Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Millenium: Studi Kritis Gerakan Dakwah 

Jama’ah Tablig, h. 2. 

17Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: PLP2M, 1985), h. 5 

18Muliaty Amin, dkk., Ilmu Dakwah, h. 2. 
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kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran demi tercapainya kebahagiaan 

di dunia dan akhirat kelak.
19

 

b. Sayyid Quthub menjelaskan bahwa dakwah adalah seruan dan ajakan kepada 

manusia untuk menempuh jalan yang dikehendaki oleh Allah swt., bukan untuk 

mengikuti jejak langkah da‟i atau sekelompok orang.
20

 

c. Muhammad Abduh memberikan istilah bahwa dakwah adalah jalan untuk 

memperbiaki situasi dan kondisi umat Islam dan memberi pedoman kepada orang-

orang kafir agar memeluk agama Islam.
21

 

3. Taḥlīlī 

Secara bahasa taḥlīlī berasal dari kata ḥallala – yuḥallalu – taḥlīl yang berarti 

mengurai, melepas, keluar atau menganalisis. Sedang secara istilah, tafsir taḥlīlī yaitu 

menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan memaparkan segala aspek 

yang berkaitan dengan ayat yang dikaji serta menjelaskan substansi makna yang 

terkandung berdasarkan keahlian mufassir. Metode tafsir ini berupaya menjelaskan 

makna ayat-ayat al-Qur‟an dari berbagai aspek yang terkait berdasarkan urutan 

mushaf dengan memaparkan makna kosakata, munāsabah ayat dan surah, asbāb al-

nuzūl, hadis-hadis yang terkait, pendapat sahabat, tabi‟in, tabi‟in-tabi‟in, para ulama 

serta pendapat sendiri.
22

 

                                                           
19Syekh Ali Mahfuz, Hidayat al-Mursyidin (Mesir: Dār al-Kutub, 1977), h. 17. 

20Sayyid Qutub, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, juz XXII-XVIII (t.t.: Dār al-Syurūk, t.th.), h. 2201. 

21Muhammad Abduh, Tafsīr al-Manār, Ditahqiq Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur’an 

al-Hakim (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 145. 

22Samsurrahman, Pengantar Ilmu Tafsir (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2014), h. 12. 
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Jadi, penelitian ini menggunakan metode tafsir taḥlīlī dalam mengkaji 

tantangan dakwah yang terdapat dalam QS Yūnus/10: 40-43 dengan menjelaskan dan 

memaparkan kandungan makna dalam ayat tersebut melalui pendekatan ilmu tafsir. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini merujuk pada literatur dan karya-karya ilmiah berupa kitab-

kitab tafsir yang berbahasa Indonesia yang memebahas mengenai tantangan dalam 

berdakwah yang terdapat dalam QS Yūnus/10: 40-43. Adapun rujukan utama dalam 

penelitian ini adalah al-Qur‟an dan buku-buku yang berhubungan dengan judul 

penelitian ini, antara lain: 

1. Buku yang berjudul “Pengantar Studi Ilmu Dakwah”, yang ditulis oleh Abu Al-

Fath Al-Bayanuni. Dalam buku ini dibahas tentang problematika dan hambatan 

internal dan eksternal dalam berdakwah, namun di samping itu buku ini juga 

membahas tentang rambu-rambu dalam mengatasi problematika atau hambatan 

internal dan eksternal dalam berdakwah. 

2. Buku yang ditulis oleh Samsul Munir Amin yang berjudul “Rekonstruksi 

Pemikiran Dakwah Islam”. Dalam buku ini pada bab rekonstruksi problematika 

dakwah dibahas tentang problematika dakwah serta upaya menjawab tantangan 

problematika dakwah. Dalam buku ini juga dibahas tentang hakikat dakwah 

Islam dan landasan hukum dakwah. 

3. Buku yang ditulis oleh Sayyid M. Nuh yang berjudul “Penyebab Gagalnya 

Dakwah”. Dalam buku ini, pada setiap babnya membahas tentang segala hal 

terkait yang menjadi penyebab gagalnya dakwah. 
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4. Buku yang ditulis oleh Muliati Amin, dkk. yang berjudul “Ilmu Dakwah”. 

Dalam buku ini dibahas tentang pengertian dakwah, bentuk-bentuk penerapan 

dan konteks dakwah, epistemologi dan struktur keilmuan dakwah, dasar hukum 

dan kedudukan dakwah, juga dibahas tentang unsur-unsur dakwah. 

5. Skripsi yang berjudul “Tantangan dan Metode Dakwah Dimasyarakat 

Prabumulih” yang di tulis oleh Nadiyah Nur Fitriana pada Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2019. Dalam skripsi 

ini dibahas tentang konsep tantangan dakwah dan macam-macam tantangan 

dakwah. 

6. Skripsi yang berjudul “Tantangan Dakwah dalam Tradisi Akkatere pada 

Komunitas Ammatoa Kajang dalam Kabupaten Bulukumba” yang ditulis oleh 

Rosmaniar pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

pada tahun 2020. Dalam skripsi ini dibahas tentang hakikat tantangan dakwah 

dan unsur-unsur dakwah. 

7. Jurnal yang berjudul “Transformasi Peran Da‟i dalam Menjawab Peluang dan 

Tantangan: Studi terhadap Manajemen SDM” yang ditulis oleh Aris Risdiana 

pada jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini 

membahas tentang transformasi dakwah serta peluang dan tantangan dakwah 

kekinian. 

8. Jurnal yang berjudul “Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi: 

Formulasi Karakteristik, Popularitas dan Materi di Jalan dakwah” yang ditulis 

oleh Nur Ahmad yang merupakan dosen pada jurusan Dakwah pada tahun 

2013. Dalam skripsi ini dibahas tentang tantangan problematika dakwah dan 

karakteristik dakwah. 
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E. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam 

upaya mengumpulkan serta menganalisis data.
23

 Metodologi penelitian berisi ulasan 

tentang metode yang dipergunakan dalam beberapa tahapan penelitian meliputi: jenis 

penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan 

serta analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif  yang bersifat kepustakaan (library 

reseach) atau penelitian untuk mencari suatu pengertian, makna,  serta pemahaman 

terhadap fenomena yang terjadi di kehidupan manusia dengan terlibat secara 

langsung maupun tidak secara langsung yang dilakukan secara alami, apa adanya 

dalam situasi normal dan tidak dapat dimanipulasi keadaan dan kondisinya.
24

 

Kemudian mengolahnya dan disimpulkan selama proses berlangsung dari awal 

sampai akhir kegiatan.
25

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai kajian yang bersifat literal, 

maka secara totalitas mengacu pada riset kepustakaan (library research) dalam 

menjawab problema yang telah dirumuskan. 

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada QS Yūnus/10:40-43 yang 

membahas mengenai tantangan dalam berdakwah kemudian ayat tersebut dianalisis 

menggunakan metode tafsir taḥlīlī. 

                                                           
23 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010), h. 4. 

24Suharisimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 

XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12. 

25A. Munuir Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 

XI; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 328. 
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2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah sebuah prose atau cara mendekati sebuah objek.
26

 

Dalam rangka untuk menemukan jawaban terhadap penelitian ini, Maka metode 

pendekatan yang digunakan penulisan penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan tafsir. Maksud dari pendekatan ini adalah menjelaskan ayat-ayat al-

Qur‟an berdasarkan ilmu-ilmu tafsir yang telah dirumuskan oleh para pakar tafsir, 

kemudian dikaji secara tuntas dari berbagai segi yang berhubungan dengannya, 

seperti makna kosakata, hubungan antar ayat atau surah, sebab diturunkannya ayat, 

dan sebagainya. Semuanya dijleaskan secara rnci dan tuntas yang didukung oleh 

data-data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumentasi 

terebut berasal dari al-Qur‟an, hadis nabi saw., ataupun pemikiran rasional.
27

 

b. Pendekatan sosiologis. Dakwah apabila dipandang dari segi subjek dan objeknya, 

memiliki keterkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, maka dakwah akan dikaji 

dengan ilmu sosisologi yang memiliki cakupan wilayah kehidupan manusia yang 

terjalin dalam satu kesatuan yang stabl dan sistematis dalam lingkaran 

kemasyarakatan.
28

 Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang dakwah 

dari segi pendekatan sosial. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini terkait dengan penelitian tafsir, maka data primer dalam 

penelitian ini adalah al-Qur‟an dan beberapa kitab-kitab tafsir. Sedangkan data 

                                                           
26Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍu’i, h. 98. 

27Nasaruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat 

yang Beredaksi Mirip (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 72. 

28Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah. (Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 158. 
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sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ke-Islaman dan buku-buku yang 

berkaitan dengan tema penelitian. Disamping itu, peneliti juga memanfaatkan bantuan 

internet untuk mengakses penelitianyang telah ada sebelumnya yang memiliki 

keterkaitan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan 

data, maka peneliti menelususri tema tentang tantangan dalam berdakwah yang 

terdapat dalam buku-buku perpustakaan dan tempat-tempat lainnya. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam proses pengolahan dan analisis data, maka langkah-langkah yang 

digunakan adalah sebgai berikut: 

a. Teknik Pengolahan Data 

Pada penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

pengolahan data dengan menggunakan pola tafsir taḥlīlī yaitu: 

1) Mencantumkan ayat yang akan dikaji berdasarkan urutan mushaf. 

2) Melakukan analisis terhadap makna kosakata atau syaraḥ al-mufradāt. 

3) Menjelaskan munāsabah antar ayat ataupun surah. 

4) Memaparkan inti dari makna ayat sehingga diperoleh gambaran-gambaran 

umum dari makna ayat tersebut. 

5) Memperhatikan setiap penjelasan-penjelasan terkait yang bersumber dari ayat 

lain, nabi saw., sahabat, tabi‟in dan para mufassir. 

6) Memaparkan penjelasan mengenai maksud ayat tersebut dari berbagai aspek 

terkait pada penjelasan yang telah didapatkan. 

b. Analisis Data 

Adapun analisis data dalam penelitian ini, yaitu: 
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1) Deduktif, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan data yang bersifat 

umum kemudian disimpulkan kepada hal yang bersifat khusus.
29

 

2) Induktif, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan data yang bersifat 

khusus kemudian disimpulkan kepada hal yang bersifat umum.
30

 

Penelitian ini berusaha mengkaji secara khusus tantangan dalam berdakwah 

dengan melihat penafsiran ayat, hadis nabi saw., penafsiran tabi‟in dan ulama 

tafsir yang berkaitan dengan QS Yūnus/10: 40-43. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hakikat tantangan dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43. 

2. Mengetahui wujud tantangan dakwah dalam QS. Yūnus/10: 40-43. 

3. Mengetahui dampak tantangan dakwah dalam QS.Yūnus/10; 40-43. 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan ilmiah: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkaya khazanah keilmuan baik dalam tafsir maupun mengenai tantangan 

dalam berdakwah. 

2. Kegunaan praktis: yaitu penelitian ini untuk memperoleh gelar sarjana agama 

(Muh. Muhajir, S.Ag.) di bidang tafsir. 

                                                           
29St. Sukarni dan Sukardi, Bahasa Indonesia 2 (Cet. I; Jakarta: Quadra, 2008), h. 8. 

30St. Sukarni dan Sukardi, Bahasa Indonesia 2, h. 8. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG DAKWAH 

A. Pengertian Dakwah 

Kata dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu da’ā, yad’ū dan 

da’watan. Kata da’watan merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja da’ā sebagai 

bentuk māḍī, yad’ū sebagai muḍāri’ yang berarti ajakan, seruan, undangan, 

panggilan, do‟a dan semacamnya.
1
 

Kata dakwah secara bahasa, juga biasa digunakan dalam artian mengajak 

kebaikan dimana subjeknya adalah Allah swt., para nabi dan rasul serta orang-orang 

beriman dan beramal saleh, begitupula terkadang diartikan mengajak kepada 

keburukan yang subjeknya adalah syaitan, oerang-orang kafir dan munafik dan 

sebagainya.
2
 

Sedangkan dari sudut istilah, akar kata bahasa Arab da‟ā telah berkembang, 

seruan atau panggilan. Berdasarkan mekna tersebut, maka dakwah berarti segala 

bentuk kegiatan yang berupa menyeru, mengajak dan  memanggil menusia kepada 

kebaikan, amar ma’rūf wa nahī munkar.
3
 

Adapun beberapa pendapat para ahali tentang dakwah adalah: 

1. Syekh Ali Mahfuz menjelaskan bahwa dakwah memberikan dorongan kepada 

manusia untuk melakukan kebaikan berdasarkan pedoman yang ada, mengajak 

                                                           
1Muliaty Amin,dkk, Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2009), h. 1. 

2Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. I; Pasuruan: CV. Penerbi 

Qiara Madia, 2019), h. 2. 

3Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium: Studi Kritis Gerakan Dakwah 

Jama’ah Tablig (Cet. II; Makassar: Alauddin Unipersity Press, 2012), h. 2. 
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kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran demi tercapainya 

kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.
4
 

2. Sayyid Quthub menjelaskan bahwa dakwah adalah seruan dan ajakan kepada 

manusia untuk menempuh jalan yang dikehendaki oleh Allah swt., bukan untuk 

mengikuti jejeak langkah da‟i atau sekelompok orang.
5
 

3. Muhammad Abduh memberikan istilah bahwa dakwah adalah jalan untuk 

memperbaiki situasi dan kondisi umat Islam dan memberi pedoman kepada 

oerang-orang kafir agar memeluk agama Islam.
6
 

Dalam Al-Qur‟an menjelaskan dakwah sebagaimana yang termaktub dalam 

QS al-Bāqarah/2: 221 yang menjelaskan tentang mengajak kepada kebaikan
7
 yaitu: 

وُٰيَدْعُوْٰ ُٰٰٓ  ٖ  اٰاِلََٰالْْنََّةِٰوَالْمَغْفِرةَِٰباِِذْنوِٓ  وَاللّ  ٰ)ٕٕٔ (ٰٰيَ تَذكََّرُوْنَٰٰلَعَلَّهُمْٰٰللِنَّاسِٰٰٖ  ا ي تِوٰوَيُ بَ يّْ
Terjemahnya: 

Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 
menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

8
 

Sedangkan adapun ayat yang lain yang mengajak kepada kejahatan,
9
 antara 

lain dijelaskan dalam firman Allah QS Fātir/35: 6. 

ذُوْهُٰعَدُوِّا ٰفاَتََِّّ اَٰيَدْعُوْاٰحِزْبوَٰٓ  اِنَّٰالشَّيْط نَٰلَكُمْٰعَدُوّّ بِٰالسَّعِيِْٰليَِكُوْٰٰٖ  اِنََّّ ٰ)ٙ (نُ وْاٰمِنْٰاَصْح 
 

 

                                                           
4Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 3. 

5Sayyid Qutub, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, juz XXII-XVIII (Beirut: Dār al-Syurūk, t.th.), h. 2201. 

6 Muhammad Abduh, Tafsīr al-Manār, ditahqiq Muhammad Rasyid Ridha, Tafsīr al-Qur’ān 

al-Ḥakīm (t.t. : Dar al-Fikr, t.th.), h. 145.  

7Muahmmad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 2. 

8Kementerian Aagama RI, al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova (Cet. I; Bandung: Syaamil 

Qur‟an, 2012), h. 35. 

9Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 2. 
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Terjemahnya: 

Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, 
karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka 
menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

10
 

Dilihat dari ayat diatas, maka dapat dipahami pengertian dakwah dapat 

ditinjau dari dua aspek yaitu kebaikan dan kejahatan. 

B. Sejarah Perkembangan Dakwah 

Sejarah manusia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari 

ketentuan Allah. Pada masa pra-Islam, terdapat dua kekuatan besar, yaitu Romawi 

Timur dan Persia. Keduanya merupakan kerajaan adikuasa pada saat itu. Sementara 

itu, Arab sebagai tempat munculnya agam islam, belum dikenal dalam percaturan 

dunia.
11

 

Moralitas penduduk Jazirah Arab ketika itu sangat buruk sehingga disebut 

jahilia. Dalam situasi yang seperti itulah Nabi Muhammad diutus Allah swt. untuk 

mendakwahi seluruh ummat.
12

 

Dalam sejarah dakwah ada beberapa fase yang menjadi titik strategis untuk 

menyiarkan ajaran islam yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Adapun fase-

fase dalam sejarah dakwah adalah sebagai berikut: 

1. Fase Makkah 

Periode dakwah dalam masa Rasulullah saw. dibagi kedala Zaman Makkah 

dan Zaman Madinah. Zaman Makkah disebut juga “periode pembinaan Kerajaan 

                                                           
10Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova, h. 435. 

11Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2015), h. 13. 

12Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah, h. 14 
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Allah swt. dalam hati manusia,” sementara Zaman Madinah disebut “periode 

pembinaan Kerajaan Allah swt. dalam masyarakat manusia.
13

 

Pada awal periode Makkah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, 

mendatangi orang-orang terdekat Beliau antara lain istri Beliau Siti Khadijah, 

keponakannya Ali, budak Beliau Zaid dan para sahabat untuk diajak masuk Islam. 

Ketika turun surat al-Muddatstsir/74:1-2 yaitu: 

ث ّْرُٰٓ  يٰ  ٰ)ٕ (ٓ  قُمْٰفاَنَْذِرْٰ) ٔ(ٰٓ  ايَ ُّهَاٰالْمُدَّ
Terjemahnya :  

Wahai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan.
14

 

Rasulullah saw. mulai melakukan dakwah di tengah masyarakat, setiap 

bertemu orang Beliau selalu mengajaknya untuk mengenal dan masuk Islam tapi 

masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rasulullah saw rumah Arqom bin Abi al 

Arqom sebagai pusat pengajaran dan sekaligus pusat kutlah (kelompok) yang dalam 

bahasa kita tepatnya disebut sekretariat. 

Di tempat ini Rasulullah saw. mengajarkan hukum-hukum Islam, membentuk 

kepribadian Islam serta membangkitkan aktivitas berpikir para sahabatnya tersebut. 

Beliau menjalankan aktivitas ini kurang lebih tiga tahun dan menghasilkan 40 orang 

yang masuk islam.
15

 

Nabi Muhammad mengajarkan umatnya di Mekkah yang menjadi inti dari 

ajarannya adalah konsep tauhid selama 12 tahun lamanya dan membentuk 

kepribadian muslim sebagaimana dia ditugaskan untuk menyempurnahkan akhlak 

                                                           
13Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 

h. 13. 

14Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova, h. 575. 

15Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 83 



20 
 

 

manusia. Dilain sisi nabi Muhammad dalam tiga tahun awal lebih membangun pola 

pikir dan membangun kutlah kaum muslim yang memiliki jiwa Islami. 

Dalam fase mekkah ini ada beberapa periode yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad dalam berdakwah yaitu antara lain: 

a. Periode Awal 

Pada periode Awal, Nabi Muhammad saw menjalankan dakwahnya secara 

diam-diam, hanya dalam memberi pelajaran dan petunjuk, mengupayakan agar 

pengikutnya tetap konsisten dan komitmen dalam berpegang teguh terhadap ajaran 

darinya. 

Dalam periode pertama ini, yang masuk islam adalah istrinya sendiri yaitu 

Khadijah, Saidina Ali Bin Abi Tholib, Zaid bin Harisah dan Abu Bakar Shidiq. 

Setelah Abu Bakar masuk islam maka ia memulai dakwah islam dan mengajarkan 

kepada yang lainnya seperti Usman binAffan, Zubair bin Awam, Abdurahman bib 

Auf, Sa‟ad bin Abi Waqas dan Talhah bin Ubaidillah.
16

 

Setelah beberapa nama yang disebutkan diatas masuk islam maka menyusul 

pula beberapa pemuka Quraisy lainnya, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin 

Abi Arqam yang kemudian menawarkan rumahnya untuk dijadikan sebagai markas 

dakwah sebagai markas rahasia untuk dakwah. Rumah itu ada diatas Bukit Safa. 

Markas ini sangat penting bagi dakwahnya Nabi Muhammad saw sebagai salah satu 

yang penting dalam sejarah perkembangan dakwah, sehingga banyak kaum yang 

masuk islam. Dan disinilah dakwa yang dilakukan oleh nabi Muhammad secara 

sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. 

Asy-Syū‟rā/26: 214-216. 

                                                           
16Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 13-14. 
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ٰ ٰالَْقَْ ربَِيَْ رَتَكَ ٰعَشِي ْ ٰات َّب َٰٰ)ٕٗٔ (ٓ  وَانَْذِرْ ٰلِمَنِ ٰجَنَاحَكَ ٰوَاخْفِضْ ٰالْمُؤْمِنِيَْ ٰمِنَ فاَِنْٰٰ)ٕ٘ٔ (ٓ  عَكَ
ءٌٰمَِّّْاٰتَ عْمَلُوْنَٰ ٰ)ٕٙٔ (ٓ  عَصَوْكَٰفَ قُلْٰاِنِّّْْٰبرَيِْ 

Terjemahnya: 

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat. 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang 
mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah 
(Muhammad) “sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang 
kamu kerjakan.”

17
  

Setelah itu, nabi Muhammad kemudian mendapatkan perintah untuk 

melakukan dakwah secara terang-terangan dalam QS. Al-Ḥijr/15: 94. 

ٰ)ٜٗ(فاَصْدعَْٰبِاَٰتُ ؤْمَرُٰوَاعَْرِضْٰعَنِٰالْمُشْركِِيَْٰ
Terjemahnya: 

Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

18
 

Setelah datang perintah Allah swt. itu, maka naiklah Muhammad saw. ke 

Bukit Safa, seraya menyeru: “wahai kaum Quraisy” maka berkumpullah mereka di 

Bukit Safa. Kemudian terus Rasulsaw. Berdakwah agar mereka masuk Islam. Di 

antra mereka ada yang menerima dakwah itu, dan kebanyakan mereka menolak, 

bahkan mengejek dan mengacam. Walaupun demikian, semangat Nabi Muhammad 

saw. tidak menjadi lemah, bahkan lebih daripada sebelumnya. 

b. Periode kedua 

Dalam periode kedua ini, nabi melakukan dakwah secara terang-terangan 

tanpa mempedulikan penghinaan dan ancaman dari kaum Quraisy, sekalipun 

dilempari dengan kotoran dan batu yang bahkan dimusuhi oleh keluargannya sendiri 

seperti pamannya Abu Lahab yang tidak menerima islam.  

                                                           
17Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova, h. 376. 

18
Kemenak Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, New Cordova, h. 267. 
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Dengan kesabaran dan keikhlasan nabi Muhammad saw dalam 

menyebarluaskan islam maka sampailah dimana para pengikut Nabi Muhammad 

setiap waktu semakin bertambah banyak. Ternyata semakin bertambahnya orang 

yang masuk islam pada saat itu juga melahirkan kekhawatira bagi kaum Quraisy, 

sehingga memunculkan rasa permusuhan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad 

saw dan pengikutnya. 

Melihat perkembangan kaum muslimin yang setiap waktu semakin banyak, 

maka kaum Quraisy tidak sungkan-sungkan melakukan kekejaman terhadap siapapun 

yang masuk islam bahkan seringkali di hukum dengan cambukan dengan tubuh yang 

dibaringkan ditanah tanpa pakaian dan tangan yang terikat. Itu semua agar islam tidak 

lagi diajarkan kepada siapapun. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kaum Quraisy 

agar menghentikan dakwah yang dilakukan oleh nabi saw melakukan negosiasi dan 

berunding dengan saidina Ali bin Abi Thalib  as dengan berbagai tawaran yang cukup 

luar biasa. Perundingan dan negosiasi itu dilakukan tiga kalia namun nabi 

Muhammad saw selalu menolak dan tetap mendakwahkan ajaran islam kepada 

siapapun dan kaum manapun. 

Dengan demikian, kaum Quraisy semakin geram atas apa yang dilakukan oleh 

nabi saw dan menyiksa para pengikut yang sudah masuk islam tanpa belas kasihan 

sekalipun mereka membunuhnya. Melihat keadaan umatnyan yang sedang terancam 

oleh kaum Quraisy, nabi Muhammad saw kemudian mengusulkan umatnya agar 

hijrah ke yastrib atau sekarang kita kenal dengan nama Madina. Disinilah awal 

peradaban islam semakin meluas dari daratan kedaratan. 
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2. Fase Madina 

Dengan kekejaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap nabi saw dan 

para pengikutnya. Ditengah cobaan yang sangat berat tersebut, datanglah kabar 

gembira dari Madina. Hal ini terjadi ketika beberapa orang dari suku Khazraj datang 

ke Makkah untuk berhaji, kemudian nabi Muhammad mendatangi mereka untuk 

mendakwahkan Islam, dengan respon yang sangat positif dari suku Khazraj, maka 

nabi Muhammad mulai mengajarkan mereka tentang islam dan merekapun 

mengucapkan dua kalimat sahadat dan mengaku sebagai islam. 

Karena suku Khazraj masuk Islam, maka munculah cahaya islam di madina. 

Setelah melalui beberapa pertimbangan matang, dan kekhawatiran nabi Muhammad 

saw dengan kekejaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat muslim 

maka nabi Muhammad saw memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju 

madina. inilah awal mula kebangkitan islam ketika nabi Muhammda saw melakukan 

hijrah kemadina. 

Rasulullah saw dalam menjalakan dakwahnya di Madinah memiliki beberapa 

metode, untuk mengajak mesyarakat memeluk agama Islam serta membina 

masyarakat di Madinah. Adapun metode dakwah yang digunakan oleh Nabi 

Muhammad di Madinah yaitu:
19

 

a. Membina Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan di dalam Islam) 

Metode dakwah Rasulullah saw. di Madinah yang pertama adalah membina 

Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan di dalam Islam), yaitu antara kaum muhajirin 

(orang-orang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah) dan Anshar (penduduk 

Madinahyang masuk Islam dan ikut membantu kaum Muhajirin) dan Nabi 
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Muhammad saw. mempersaudarakan individu-individu dari golongan Muhajirin 

dengan individu-individu dari golongan Anshar. 

b. Membangun Masjid  

Metode dakwah yang kedua yaitu membangun sarana tempat pertemuan. 

Sarana yang dimaksud adalah masjid, tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah 

swt. secara berjamaah, yang juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan untuk 

berbagai hal, seperti belajar mengajar, mengadili perkara-perkara yang muncul dalam 

masyarakat, musyawarah dan transaksi. 

Masjid yang dibangun pada saat itu dikenal sebagai Masjid Nabawi. 

Ukurannya cukup besar, dibangun di atas sebidang tanah dekat rumah Abu Ayyub al-

Anshari. Dindingnya terbuat dari tanah liat, sedang atapnya dari daun-daun dan 

pelepah kurma. Di dekat Masjid itu dibangun pula tempat tinggal Rasulullah saw dan 

keluarganya. 

c. Membuat Perjanjian Dangan Warga Non Muslim 

Metode ini dilakukan untuk menghindari konflik antra kaum Muslim dan Non 

Muslim di Madinah. Sebagai kepala Negara Rasulullah saw. menjaga agar stabilitas 

masyarakat dapat diwujudkan dengan mengadakan ikatan perjanjian antara orang 

Mulim dan Non Muslim. 

Perjanjian tersebut diwujudkan melalui sebuah piagam yang disebut dengan 

Misaq Madinah atau Piagam Madinah. Isi puagam itu antara lain mengenai 

kebebasan beragama, hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban negerinya, kehidupan social dan persamaan derajat. 
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d. Menyusun Strategi Politik dan Militer 

Stertegi yang digunakan untuk memperkokoh dan mepertahankan keberadaan 

negara yang baru didirikan. Rasulullah saw. mengadakan beberapa ekspedisi ke luar 

kota, baik langsung dibawah pimpinannya maupun tidak. Hamzah bin Abdul Muttalib 

membawa tiga puluh orang berpatroli ke pesisir Laut Merah. Ubaidah bin Haris 

membawa enam puluh orang menuju Wadi Rabiah.
20

 

Sa‟ad bin Abi Waqqas ke Hedzjaz dengan delapan orang Muhajirin. 

Rasulullah saw. sendiri membawa pasukan ke Abwa dan di san berhasil mengikat 

perjanjian dengan Bani Damra, kemudian ke Buwat dengan membawa dua ratus 

orang Muhajirin dan Ansha ke Usyairiah. Di sini Rasulullah saw. mengadakan 

perjanjian dengan Bani Mudij. 

Ekspedisi-ekspedisi tersebut sengaja digerakkan Rasulullah saw. sebagai aksi-

aksi siaga dan melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan 

untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk. Perjanjian 

perdamaiandengan kabilah dimaksudkan sebagai usaha memperkuat kedudukan 

Madinah. 

e. Jihad 

Perang Badar, merupakan perang antar kaum muslimin Madinah dan kaum 

musyrikin Quraisy Mekkah terjadi pada tahun 2 H. 

Perang Uhud, merupakan perang yang terjadi di Bukit Uhud yang berlangsung 

pada tahun 3 H. perang ini di sebabkan karena keinginan balas dendam orang-orang 

Quraisy mekkah yang kalah dalam perang Badar. Pasukan Quraisy, dangan dibantu 

oleh kabilah Tihama dan Kinanah, membawa tiga ribu ekor unta dan dua ratus 
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pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dan Tujuh ratus orang 

diantaranya pakai baju besi. Adapun pasukan Nabi Muhammad saw. hanya berjumlah 

tujuh ratus orang. Perang badar pun berkobar. 

Perang Khandaq, merupakan perang yang terjadi pada tahu 5 H. perang ini 

merupakan perang antara kaum Muslimin Madinah melawan masyarakat Yahudi 

Madinah yang mengungsi ke Khaibar yang bersekutu dengan masyarakat Mekkah. 

Karena itu perang ini juga disebut sebagi perang Ahzab (sekutu beberapa suku). 

Pasukan gabungan ini terdiri dari sepuluh ribu orang tentara. Salman al-Farizi, 

sahabat Rasulullah saw. mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit pertahanan 

di bagian-bagin kota yang terbuka.
21

 

Perjanjian hudaibiah pada tahu 6 H. Rasulullah saw. mengadakan perjanjian 

yang disebut perjanjian Hudaibiah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, hasrat kaum 

muslimin untuk mengunjungi Mekkah sangat bergelora. Nabi saw memimpin 

langsung sekitar seribu empat retus orang muslimin untuk berangkat umrah pada 

bulan suci Ramadhan, diman bulan yang dilarang adanya perang. Untuk itu merka 

mengenakan pakaian ihram dan membawa senjata ala kadarnya untuk menjaga diri, 

bukan untuk berperang. 

Setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai perjanjian. Banyak orang 

Quraisy yang masuk Islam setelah menyaksikan ibadah haji yang dilakukan kaum 

muslimin dari Madinah  yang dibawah pimpinan Rasulullah saw. dan pada saat itu 

juga kota Mekkah dikuasai oleh kaum muslimin.
22
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C. Term-Term Dakwah dalam al-Qur’an 

1. Term-Term Dakwah  

Pengertian dakwah dari segi bahsa dan definisi para ahli sebagaimana 

disebutkan diatas memiliki pandangan dengan istilah-istilah yang lain, antara lain: 

tabligh, khotbah, nashihah, tabsyir wa tandzir, washiyyah, amar ma;ruf nahi mungkar, 

tarbiyah wa ta‟lim, dan sebagainya. Masing-masing istilah ini berasal dari bahasa 

arab yang telah menjadi bahasa agama islam dan sebagian telah populer di 

masyarakat muslim. Namun seringkali terjemahannya kurang tepat. Untuk mencari 

maknanya, sejumlah ayat al-Qur‟an yang memunculkan istilah itu dapat ditelusuri. 

a. Tabligh (ججهٛغ) 

Dalam berbagai pembentukan maknanya, kata ini dikemukakan Al-Qur‟an 

sebanyak 77 kali (Asep Muhiddin, 2002: 63). Arti asal tabligh adalah menyampaikan. 

Dalam aktivitas dakwah tabligh berarti menyampaikan ajaran islam kepada orang 

lain. Pelakunya disebut mubaligh, yaitu orang yang melakukan tabligh. Muhammad 

Abu Al-fath al-Bayanuni (1993: 19) meletakkan kata tabligh pada tahapan awal 

dakwah. Tahapan berikutnya adalah pengajaran dan pendalan ajaran islam. Setelah 

itu, penerapan ajaran islam dalam kehidupan. Sebagai tahapan awal, tabligh sangat 

strategis. Keberhasilan tabligh adalah keberhasilan dakwah, kegagalan tabligh juga 

kegagalan dakwah. Perbedaan antara dakwah dan tabligh dijelaskan Amrullah Ahmad 

(1993:49) sebagai berikut. 

 Tabligh adalah bagaian dari sistem dakwah islam. Kegiatan dakwah adalah 

usaha bersama orang yang beriman dalam merealisasikan ajaran islam dalam seluruh 

aspek kehidupan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga atau organisasi-
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organisasi. Sedangkan tabligh adalah usaha menyampaikan oleh individu maupun 

kelompok baik secara lisan maupun tulisan. 

 Sekalipun tugas mubaligh adalah menyampaikan ajaran islam, namun 

penyampainnya dituntut untuk benar-benar mendalam dan membuat mitra dakwah 

menjadi paham. Pesan dakwah yang mudah dipahami dan mengesankan disebut 

baligh atau qaulan baligha (Qs. An-Nisa‟/4: 63).  

مُْٰفِْٰ هُمْٰوَعِظْهُمْٰوَقُلْٰلََّّ كَٰالَّذِيْنَٰيَ عْلَمُٰاللّ وُٰمَاٰفِْٰقُ لُوْبِِِمْٰفاَعَْرِضْٰعَن ْ غًآٰ  انَْ فُسِهِمْٰقَ وْلًَٰٰٓ  اوُل  ىِٕ  )ٖٙ (بلَِي ْ
Terjemahnya: 

Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa 
yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan beri 
mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada 
jiwanya.

23
 

Oelh sebab itu, dalam surah yasin ayat 17 disebutkan bahwa tugas para nabi 

adalah tabligh dengan bahasa yang jelas (al-balagh al-mubin), firman Allah swt 

dalam (Qs. Yāsin/36: 17). 

نَا ٰالْبَ ل غُٰالْمُبِيُْٰٰٓ  وَمَاٰعَلَي ْ ٰ)ٚٔ (اِلََّ
Terjemahnya: 

Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.
24

 

Dengan demikian target utama tabligh adalah ranah kongnitif (pemahaman 

dan pemikiran), bukan ranah efektif (sikap) maupun behaveoral (pelaku) mitra 

dakwah. 

b. Nasihat (َصٛحة) 
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Nasihat hampir sama maknanya dengan dakwah. Kata nashihah terdi dari tiga 

huruf asal, yaitu nun, shad, dan hā. Dari ketiga huruf ini, terbentuk tiga arti: memberi 

nasihat, menjahit, dan membersihkan. Nasihat adalah menyampaikan suatu ucapan 

kepada orang lain untuk memperbaiki kekurangan atau kekeliruan tungkah lakunya 

(Muhammad bin „Allan al-Shidiqi.  

Dalam konteks dakwah, nasihat lebih bersifat personal, pribadi, dan empat 

mata.  

c. Tabsyir (ججشٛز) dan Tandzir (جُذٚز) 

Kedua kata ini saling terkait dan keduanya mempunyai makna yang hampir 

sama dengan dakwah. Tabsyir adalah memberikan uraian keagamaan kepada orang 

lain yang berupa berita yang mengembirakan orang yang menerimanya, seperti berita 

tentang janji Allah SWT. berupa pahala dan surga bagi orang yang selalu beriman 

dan beramal saleh. Istilah ini sepadan dengan targhib (جزغٛت), yaitu menerangkan 

ajaran agama yang dapat menyenagkan hati dan dapat memberikan gairah orang lain 

untuk melakukannya. Orang yang memberikan tabsyir disebut mubasysyir (يجشز) atau 

basyir (ثشٛز). 

 Kebaikan dari tabsyirt adalah tandzir yaitu menyampaikan uraian keagamaan 

kepada orang lain yang isinya peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang 

melanggar syari‟at Allah SWT. Tandzir diberikan dengan harapan orang yang 

menerimanya tidak melakukan atau menghentikan perbuatan dosa. Orang yang 

memberikan Tandzir disebut mundzir (يُذر) atau nadzir (َذٚز). Istilah ini sama dengan 

tarhib (جزْٛت) sebagai lawan dari targhib, yakni membuat orang takut akan siksa 

Allah SWT. jika ia melakukan dosa. 

d. Khotab (خطجة) 
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Kata khotbah berasal dari susunan tiga huruf, yaitu khā, thā, dan bā, yang 

dapat berarti pidato atau meminang. Arti asal khotbah (خطجة)  adalah bercakap-cakap 

tentang masalah yang penting. Berdasarkan pengertian ini makna khotbah adalah 

pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada para pendengar mengenai 

pentingnya suatu pembahasan. Pidato sering diistilahkan dengan khotbah (خطجة). 

Dalam bahasa Indonesia sering di tulis khutbahatau khotbah. 

e. Washiyah (ٔصٛة) atau Taushiyah (جٕصٛة) 

Istilah ini juga hampi sama dengan dakwah. Washiyah berarti pesan atau 

perintah tentang sesuatu. Kegiatan washiyah disebut taushiyah. Kata ini kemudian 

dalam bahasa Indonesia ditulis dengan wasiat. Pengertian ini di pahami dalan al-

Qur‟an dan Al-Hadits. Wasiat dipahami secara sempit dalam fikih sebagai pemberian 

harta atau pembebasan budak oleh seseorang kepada orang lain atau beberapa orang 

sebelum kematiannya, baik dengan kata wasiat yang jelas maupun tidak jelas (Ibnu 

Rusyd al-Qurtuhubi, t.t.:II: 252). Wasiat dalam terminologi fikih wajuib dilaksakan 

oleh sipenerima wasiat selama tidak bertentangan dengan agama. 

Dalam konteks dakwah, wasiat berupa pesan moral yang harus dilaksakan 

oleh penerima wasiat. Dalam sejumlah hadits Nabi SAW. kadang kala memberi 

wasiat tanpa diminta oleh seseorang dan kadang kala diberikan setelah ada orang 

memintanya. 

f. Tarbiyah (جزثٛة) dan Ta‟lim (جعهٛى) 

Kedua istilah ini memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan dakwah. 

Keduannya umumnya diartikan pendidikan dan pengajaran. Proses pendidikan adalah 

proses perubahan sosial yang berangkat dari ide, gagasan, pendapat, dan pemikiran. 
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Dakwah juga demikian. Kata tarbiyah dalam kamus bahasa dapat bearati mengasuh, 

mendidik, memelihara, tumbuh tambah besar. 

Ta‟lim (جعهٛى) dalam kamus juga bearati pengajaran, pendidikan, dan pemberi 

tanda (Munawwir, 1997: 965). Pada umumnya, ta‟lim diartikan dengan pengajaran 

tentang suatau ilmu. Ini tidak salah karena ta‟lim berasal dari kata ālima (mengetahui) 

atau īlmun (ilmu atau pengetahuan). Ilmu adalah makanannya hati yang akan mati 

bila tidak diberi makan selama tiga hari (al-Ghazali, t.t.: 1: 8). Hati adalah tempat 

bagi akal (al-Mawardi, 1995: 11). Akal menjadi indentitas manusia yang 

membedakannya dengan mahkluk lain. Akal bisa berfungsi bila diberi ilmu. Ilmu 

disampaikan dengan cara ta‟lim. Oleh karena itu, ta‟lim hanya memenuhi kebutuhan 

rohani manusia, bukan jasmaninya. Ini yang membedakan ta‟lim dengan tarbiyah. 

 Disisi lain, ada yang menjelaskan ta‟lim sebagai proses pengajaran yang 

hanya pada tingkat pemahaman, sedangkan tarbiyah adalah upaya mendorong untuk 

melaksanakannya. 

 Ta‟lim adalah salah satu tugas yang diemban oleh Nabi SAW. dan para ulama 

sebagai pewarisnya. Tugas yang lain adalah membacakan ayat-ayat Allah SWT.  

g. Amar Ma‟ruf Nahi Munkar (لأيزثبنًعزٔف ٔانُٓٙ عٍ انًُكز) 

Amar ma‟ruf (memerintahkan kebaikan) tidak bisa dipisahkan dari nahi 

munkar (mencegah kemungkaran atau perbuatan terlarang). Dalam Al-Qur‟an istilah 

ini diulang sampai 9 kali dalam 5 surat, yaitu surat al-A;raf ayat 157; surah Luqman 

ayat 17; surah Ali Imran ayat 104,110,114; surah Al-Hajj ayat 41; dan surah At-

Taubah ayat 67, 71, 112. Sykh Nashs bin Muhammad bin Ibrahim al-Samarqandi (t.t.: 

3) mengartikan ma‟ruf dengan apa yang sesuai dengan Al-Qur;an dan akal. Ma‟ruf 

adalah lawan dari munkar (sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur;an dan akal). 
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Secara bahasa, ma;ruf berasal dari kata „arafa (عزف) yang berarti mengetahui, 

mengenal. Maka ma;ruf adalah sesuatu yang dikenal, demengerti, dipahami, diterima 

dan pantas. Sebaliknya, munkar adalah sesuatu yang dibenci, ditolak dan tidak pantas. 

Dengan begitu ma;ruf dengan munkar lebih mengarah pada norma dan tradisi 

masyarakat. Dalam kaidah fikih disebutkan “tradisi dapat dijadikan hukum” (al-‘adah 

muhakkamah). apa yang dianggap ma;ruf oleh suatu masyarakat belum tentu ma;ruf 

bagi masyarakat lainnya. Namun demikian, ukuran penilaian tradisi adalah syariah 

(al-‘adah al-sahahihah).dalam surat an-Nisa‟ ayat 5, 6 dan 19 dan dibeberapa ayat 

lainnya Allah SWT. berkali-kali memerintahkan manusia melakukan sesuatu dengan 

ma‟ruf. Dan Allah swt, menjelaskan dalam Qs. at-Taubah ayat: 67. 

Dalam kalangan ahli fikih, istilah amar ma‟ruf nahi munkar dikenal dengan 

nama al-hisbah. Imam al-Ghazali juga banyak menyebutkan al-hisbah ketika 

menjelaskan bab amar ma‟ruf nahi munkar di kitab ihya‟ Ulum al-Din. Dari definisi 

al-hisbah di atas, dapat dipahami bahwa al-hisbah merupakan caya yang lebih tegas 

dari hanya sekedar dakwah dengan amar ma‟ruf nahi munkar. Dengan kata lain, 

bentuk pertama adalah dakwah dengan cara yang halus, lunak, tidak memaksa, dan 

tanpa kekerasan.  

D. Prinsip-Prinsip Dakwah 

Dalam berdakwah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai acuan pokok 

sebagai dasar pemikiran dalam sebuah tindakan berdakwah. Sebagaimana yang 

kemudian di jelaskan oleh Efeendy yang membagoi prinsip-prinsip dakwah dalam 7 

bagian, yaitu:
25
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1. Da‟i harus siap menjadi pewaris nabi. 

2. Da‟i harus menyadari bahwa masyarakat harus butuh waktu untuk memahami 

pesan dakwah, berdakwa secara bertahap. 

3. Berdakwa sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat. 

4. Dalam menghadapi persoalan dakwah da‟i harus bersabar. 

5. Seorang da‟i harus memiliki citra positif, 

6. Berdakwah harus mendahulukan yang prioritas. 

7. Berdakwa harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat. 

Selain itu di dalam al-Qur‟an ada beberapa prinsip dakwah: 

1. Qaulan Sadida yaitu perkataan yang benar atau tidak dusta (QS. Al-Nisa/4: 9). 

فًاٰخَافُ وْاٰعَلَيْهِمْٰ وَٰوَلْيَ قُوْلُوْاٰقَ وْلًَٰسَدِيْدًآٰٰ  وَلْيَخْشَٰالَّذِيْنَٰلَوْٰتَ ركَُوْاٰمِنْٰخَلْفِهِمْٰذُرّْيَّةًٰضِع   )ٜ(فَ لْيَت َّقُواٰاللّ 
Terjemahnya: 

Dan hendak takut (kepada Allah) orang-orang yang sekirannya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahtraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

26
 

2. Qaulan Baligha yaitu ucapan yang lugas, efektif, tidak berlebuh-lebihan (QS. 

Al-Nisa/4: 63). 

مُْٰفِْٰ هُمْٰوَعِظْهُمْٰوَقُلْٰلََّّ كَٰالَّذِيْنَٰيَ عْلَمُٰاللّ وُٰمَاٰفِْٰقُ لُوْبِِِمْٰفاَعَْرِضْٰعَن ْ غًآٰٰ  انَْ فُسِهِمْٰقَ وْلًَٰٰٓ  اوُل  ىِٕ  )ٖٙ(بلَِي ْ
Terjemahnya: 

Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa 
yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan beri 
mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada 
jiwanya.

27
 

                                                           
26Kemenak Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah,New Cordova, h. 9. 

27Kemenak Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, New Cordova, h. 88. 
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3. Qaulan Ma’rufa yaitu perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar (QS. Al-

Nisa/4: 8). 

كِيُْٰفاَرْزقُُ وْىُمْٰمّْنْوُٰوَقُ وْلُوْاٰلََّمُْٰقَ وْلًَٰ ىٰوَالْمَس  ٰوَالْيَت م  ٰ)ٛ(مَّعْرُوْفاًٰٰوَاِذَاٰحَضَرَٰالْقِسْمَةَٰاوُلُواٰالْقُرْبٰ 
Terjemahnya: 

Dan apabila waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat. Anak-anak yatim, 
dan orang yang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan 
ucapkanlah kepada mereka prkataan yang benar.

28
 

4. Qaulan Karima kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan (QS. Al-Isra/17: 

23). 

ٰتَ عْبُدُوْٰٰ۞ ٰاَلََّ ٰرَبُّكَ ى ٰاِلََّٰٓ  وَقَض  ٰاِحْٰٰٓ  ا ٰوَباِلْوَالِدَيْنِ نًاايَِّاهُ ٰاَحَدُهُُآَٰ  س  ٰالْكِبَ رَ ٰعِنْدَكَ لُغَنَّ ٰيَ ب ْ اوَْٰٰٰٓ  اِمَّا
مَُا كَٰريِْْآًٰ  كِل هُمَاٰفَلََٰتَ قُلْٰلََّّ مَُاٰقَ وْلًَ هَرْهُُاَٰوَقُلْٰلََّّ ٰوَّلََٰتَ ن ْ  )ٖٕ (اُفٍّ

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu diantara keduanya 
atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pememeliharaanmu, maka sekali-
kali kamu janagan mengucapkan “ah” dan janganlah engkau membentak 
keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

29
 

5. Qaulan Layinan yaitu ucapan yang lemah lembut menyentuh hati (QS. 

Thaha/20: 44). 

 )ٰٗٗ (يََْشٰ ٰاوَْٰٰيَ تَذكََّرُٰٰٖ  لَّعَلَّوٰلَّي ّْنًاٰقَ وْلًَٰٰٖ  فَ قُوْلََٰلَو
Terjemahnya: 

Maka, bicaralah kamu berdua kepadanya (Fir‟aun) dengan kata-kata yang 
lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.

30
 

6. Qaulan Maysura yaitu ucapan yang menyenangkan dan tidak menyinggng 

perasaan (QS, Al-Isra/17: 28). 

                                                           
28Kemenak Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, New Cordova, h. 9. 

29Kemenak Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, New Cordova, h. 284. 

30Kemenak Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, New Cordova, h. 314.  
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مُْٰقَ وْلًَٰمَّيْسُٰ هُمُٰابتِْغَا ءَٰرَحَْْةٍٰمّْنْٰرَّبّْكَٰتَ رْجُوْىَاٰفَ قُلْٰلََّّ ٰ)ٕٛ (وْراًوَاِمَّاٰتُ عْرِضَنَّٰعَن ْ
 

 

 

Terjemahnya: 

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah ucapan yang lemah 
lembut.

31
 

Namun dilain sisi, prinsip-prinsip dalam dakwah lebih pada persoalan untuk 

penghayatan dan pengalaman dalam beragama sebagai suatu daya yang paling ampuh 

terhadap provokatif dalam konflik beragama, etnis, dan budaya. Pengalaman dalam 

beragama terhadap masyarakat dapat tumbuh dan berkembang melalui dakwah dan 

tidak lupa pada aspek budayanya. Adapun prinsip  dakwah ditengah masyarakat 

dalam berbagai budaya yaitu: 

1. Prinsip Universal 

Moh. Ali Aziz mengatakan: universalitas dakwah sebenarnya memiliki dua 

dimensi, yaitu universal dalam arti ia  berlaku untuk setiap tempat tampa mengenal 

batas-batas etnis, dan universal dalam arti berlaku untuk setiap waktu tanpa adanya 

batsan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa ajaran itu bersifat permanen sampai 

akhir masa yang akan datang. Untuk itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

SAW besifat elastis, akomodatif dan fleksibel sehingga dalam hal-hal tertentu ia 

dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan manusia dan kerena 

universalitsnya itu ia menjadi penutup bagi ajaran-ajaran nabi terdahulu.
32
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Kemenak Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, New Cordova, h. 285. 

32Fahrurrozi dkk, Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 38 
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Sedangkan karakteristik dan kualitas dasar-dasar agama Islam yang 

mengandung nilai-nilai universal menurut J. Suyuti Pulungan antaralain: berkaitan 

dangan tauhid, etika dan moral, bentuk dan sistem pemerintah, sosial politik dan 

intelektualisme, etos kerja, linkungan hidup dan sebagainya. Prinsip universalitas 

dakwah ini menunjukkan bahwa dakwah untuk semua manusia, tanpa kecuali 

termasuk pengutusan nabi Muhammad SAW untuk semesta alam. 

2. Prinsip libertion (pembebasan) 

Dalam prinsip pembebasan INI memiliki dua makna yaitu: pertama bagi da‟i-

daiyah yang melaksanakan tugas dakwa harus bebas dari segala macam teror yang 

mengancam keselamatan, terbebas dari segala kekurangan materi untuk menghindari 

fitnah yang merusak citra da‟i dan herus benar-benar yakin bahwa kebenaran ini hasil 

penilainnya sendiri. Kedua kebebasan terhadap mad‟u tidak ada paksaan dalam 

agama. Dengan demikian jelas bahwa dakwah tidak bersifat memaksa apalagi 

tindakan intimidasi dan teror, kendatipun terjadi perbedaan antara da‟i dan mad‟u. 

Prinsip ini  merupakan prinsip kebebasan yang merupakan ciri manusia yang paling 

spesifik. 

Prinsip pembebasan ini memberikan pesan kepada kita semua untuk tidak 

memperbudak orang lain. Oleh karenanya, prinsip tauhid intinya untuk membebaskan 

manusia dari unsur pembudakan (penghambaan) kepada makhluk. Penghambaan 

yang dibenarkan dalam Islam hanyalah kepada Allah SWT. seluruh da‟i-da‟iyah 

harus mengingatkan prinsip ini. Tidak boleh ada majikan yang memperlakukan 

asistennya dengan memberikan tugas yang diluar kemampuannya. Tidak boleh ada 

suami yang memberikan beban penuh tugas pengasuhan anak.  Sebab masing-masing 

orang harus mendapatkan perlakuan yang layak, dangan cara dihormati hak-haknya 
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dan ditanya kerelaannya dalam menjalakan aktivitas. Disinilah esensi dari prisip 

pembebasan dalam Islam. 

E. Fungsi Dakwah 

Secara umum, pungsi dakwah  dapat dilihat dari dua segi, yaitu: 

1. Segi tingkatan isi (pesan) dakwah (Moh. Ali Aziz, 2001: 5) 

Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus 

dicapai, yaitu: 

a. Menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran 

agama islam yang disampaikan, sehingga orang memilki persepsi (gambaran) yang 

jelas dan benar dari aapa yanag disampaikan, menanamkan pengertian merupakan 

langkah awal yang harus dicapai dalam aktifitas dakwah, karena dari pengertian 

yang jelas seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide itu. 

b. Membagikan kesadaran, yaitu menggugah kesadaran manusia agar timbul 

ksemangat dan dorongan untuk melakukan nilai yang dsajikan kepadanya. dan 

dengan bangkitnya kesadaran ini, merupakan ambang ketindakan amaliah 

(realisasi perbuatan). 

c. Mengaktualaisakan dalan tingkah laku, yaitu seabagai realisasi dari pengertian dan 

kesadaran yang baik dan benar, menimbulkan tingkah laku dan perbuatanya, 

senantiasa didasari dengan ajaran islam, sehingga nilai-nilai ajarang islam itu 

bebar-benar berintegrasi dan tercermindalam kehidupan manusia. 

d. Melestarikan dalam kehidupan, yaitu suatu usaha ajaran islam yang telah 

terealisasi dalam diri seseorang itu dan masyarakat dapat lestari dan 
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berkesinambungan dalam kehidupan, tidak tercemarkan oleh perubahan zaman 

yang selalu berkembang. 

Untuk melestarikan ajaran is;lam dalam kehidupan manusia, dakwah 

memperhatikan segi-segi (Abdul Karim Zaidan, 1980: 221). 

a. Edukatif, yaitu mendidik, membina dan memperbaiki masyarakat dengan 

menanakan ajaran agama islam. 

b. Pereventif, yaitu pencegahan sebelum timbulnya penyimpangan dari norma agama 

dengan berusaha mencari pangkal penyebab dan mencari cara mengatasunya. 

c. Rehabilitatif, yaitu memperbauki kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi pada 

masyarakat, berupa penyelewengan, pelangaran-pelangaran susial dan 

kemunkaran-kemungkaran lainnya dan kemudian di arahkan kembali kejalan yang 

dirihai oleh Allah SWT. 

2. Dari segi misi perubahan masyarakat (taghir) 

M. Syafaat Habib memberian penjelasan tentang fungsi dakwah sebagai agen 

perubahan masyarakat sebagai berikut: 

a. Dari segi praktisnya, maka dakwah memajukan segakla bidang tingkah laku 

manusia. Maju dalam hal ini adalah maju yang bersifat positif dan bertingkat baik 

dan sehat. Dengan demikian, dakwah berfungsi mengarahkan segala aktifitas, 

keperluan dan segakla keinginan manusia untuk mencapai sarana yang lebuh maju 

tersbut. Dalam hal ini dakwah akan memberikan tuntunan hidup yang lebih praktis 

dan religius. 

b. Dari segi natural atau keadaan manusia sendiri, maka dakwah bukan hanya 

mengubah natur manusia, akan tetapi dakwah akan mengembalikan manusia 

kepada natur (fitrah) yang benar menurut kata lannya. Di sini keadaan manusia 
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selali menjadi perhatian utama dakewah. Apa yanag disebut sebagai amar ma‟ruf 

nahi mungkar adalah sesuai dengan fitrah hati nurani manusia. Dengan demikan, 

dakwah bukan hanya berbuat yang akan berlawanan dengan hati manusia. Dakwah 

akan memberikan nilai untuk diri manusia an tidak bertentangan, akan tetapi akan 

mengembangkan apa yang teklah ada. 

Dari segi peran pembaharuan masyarakat, maka dakwah memberikan angin 

baru dan pedoman yang lebih menguntungkan kultur dan civiliasi manusia. Kultur 

dan civiliasi pasti akan bergerak kearah yang lebih baik, maka dari perjalanannya 

yang kurang lebih dari pada yang ada dakwah itu akan selalu memberikan pengaruh 

kepada aktifitas manusia, agar manusia menuju ke arah yang konstruktif, bukan 

sebaliknya yang destruktif, sebab agama tidak menghendaki hal-hal yang merusak 

(M. Syafaat Habib, 1982: 228) seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Qashash/28: 

77). 

كَٰمَآٰ  وَابْ تَغِٰفِيْمَا نْ يَاٰوَاَحْسِنْ ٰوَلََٰتَ نْسَٰنَصِيْبَكَٰمِنَٰالدُّ ارَٰالَْ خِرةََ ٰالدَّ ٰالِيَْكَٰوَلََٰٰٓ  ا ت ىكَٰاللّ وُ وُ اَحْسَنَٰاللّ 
ٰالْمُفْسِدِيْنَٰٓ  تَ بْغِٰالْفَسَادَٰفِِٰالََْرْضِٰ  )ٚٚ (اِنَّٰاللّ وَٰلََٰيُُِبُّ

Terjemahnya: 

Dan carilah (pahalah) negri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat 
baiklah (kepad orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, 
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang yang berbuat kerusakan.

33
 

F. Tujuan Dakwah 

Dalam proses pelaksanaan dakwah maka harus memiliki tujuan sebagai 

landasan yang ingin dicapai. Tujuan dakwah harus memiliki arah yang jelas yang 
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tentunya dilandasi dengan kebenaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan 

ajaran islam. Dakwah merupakan aktivitas yang menuntut pembaharuan secara terus-

menerus baik dalam segi content, metode dan strategis. Hal ini karena adanya suatu 

sasaran dakwah dan lingkungan sosial yang sering berubah sesuai dengan 

perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia selalu menuntun adanya suatu 

pembaharuan baik dari segi lingkungan sosial maupun dari segi kualitas manusia. 

Pembaharuan ini dalam rangka mencari format yang relevan dan kontekstual dalam 

dakwah. Gerakan dakwah diera modern sudah semestinya memberikan konteks yang 

bukan hanya bersifat tradisional-konvensional akan tetapi memanfaatkan potensi 

yang ada sebagaimana diera modern ini. Pemanfaatan IT untuk berdakwah mampu 

memberikan kemudahan dalam menjangkau sasaran agar lebih luas. 

Adapun tujuan dakwah sebetulnya tidak lain dari tujuan Islam itu sendiri yaitu 

transformasi sikap kemanusiaan (attitude of humanity trasformation) atau yang dalam 

terminology al-Qur‟an disebutkan al-Ikhraj min al-zulumati ila al-nur, artinya 

keluarnya manusia dari kegelapan menuju cahaya atau jalan yang terang yaitu 

kembali pada fitrah atau kesucian. Tujuan dakwah dalam hal ini dapat membawa 

manusia kepada kebajikan, kesucian, kesejahteraan, keadilan, keseteraan, 

kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat, karena sudah fitrah manusia sejak 

lahir untuk menjadi suci, sehingga manusia selalu cenderung kepada kebaikan, 

kebenaran, kesucian, dan segala sifat yag identik dengan itu. 

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah swt. 

Adapun tujuan dakwah, pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam 

tujuan, yaitu:  
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1. Tujuan umum dakwah (Mayor Objective) 

tujuan umum dakwah (Mayor Objective) merupakan sesuatu yang hendak 

dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama inilah maka 

semua penyusunan rencana dan tindakan dakwah harus mengarah ke sana. Tujuan 

dakwah di atas masih bersifat global atau umum, oleh karena itu masih juga 

memerlukan perumusan-perumusan secara terperinci pada bagian lain. Sebab 

menurut anggapan sementara ini tujuan dakwah yang utama itu menunjukkan 

pengertian bahwa dakwah kepada seluruh ummat, baikyang sudah memeluk agama 

maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik.arti ummat di sini 

menunjukkan pengrtian seluruh alam.
34

 

2. Tujuan khusus dakwah (Minor Objective) 

Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan dan penjabaran dari 

tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan seluruh 

aktivitas dakwah dapat jelas diketahui ke mana arahnya, ataupun jenis kegiatan apa 

yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara apa, bagaimana, dan 

sebagainya secara terperinci. Sehingga tidak terjadi Overlapping antara tujuan 

dakwah yang satu dangan yang lainnya hanya karena masih umumnya tujuan yang 

hendak dicapi. 

Proses dakwah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan utama sangatlah luas 

cakupannya. Segenap aspek atau bidang kehidupan tidak ada satupun yang terlepas 

dari aktivitas dakwah. Maka agar usaha atau aktivitas dakwah dalam setiap bidang 

kehidupan itu dapat efektif, perlu ditetapkan dan dirumuskan nilai-nilai atau hasil-
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hasil apa yang harus dicapai oleh aktivitas dakwah pada masing-masing aspek 

tersebut.
35
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BAB III 

KAJIAN TAḤLĪLĪ QS. YŪNUS/10: 40-43 

A. Kajian Surah  

Surah Yūnus terdiri dari 109 ayat, termasuk golongan surah-surah Makiyah, 

diturunkan sesudah Surah al- Isrā, dan sebelum Surah Hūd, seperti diutarakan as-

Sayūti dalam kitabnya “Al-Itqān”, kecuali ayat 40, 94 dan 95. Ketiganya diturunkan 

di Madinah, setelah Nabi Muhammad berhijrah.
1
 

Surah ini dinamai “Surah Yūnus” karena dalam surah ini dikemukakan kisah 

Nabi Yunus a.s. dengan pengikutnya yang teguh imannya. 

Pokok-pokok Isinya: 

1. Keimanan 

Keesaan Allah baik zat-Nya maupun kekuasaan dan penciptaan; Al-Qur‟an 

bukan sihir; Allah mengatur semesta alam dari Arasy-Nya syafa‟at hanyalah dengan 

izin Allah; wahyu Allah menerangkan semua yang gaib bagi manusia; wali-wali Alla. 

Allah mengawasi dan mengamati perbuatan hamba-hamba-Nya di dunia, allah tidak 

mempunyai anak. 

2. Hukum-hukum 

Menentukan perhitungan tahun dan waktu dengan perjalanan matahari dan 

bulan, hukum mengadakan sesuatu terhadap Allah dan hukum mendustakan ayat-

ayat-Nya. 

 

 

                                                           
1
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: 
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3. Kisah-kisah 

Kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir‟aun 

dan tukang sihir; kisah Bani Israil setelah keluar dari negri Mesir; kisah Nabi Yunus 

a.s. dengan kaumnya. 

4. Lain-lain 

Hari kebangkitan dan hari pembalasan; tenteng sifat-sifat manusia, seperti 

suka tergesah-gesah, ingat kepada Allah diwaktu sukar dan lupa kepada-Nya diwaktu 

senang, ingkar terhadap nikmat Allah, suka kepada purbasangka dan sebagainya; 

keadaan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang berbuat jahat di hari kiamat; 

tidak seorang pun yang dapat membuat seperti Al-Qur‟an, tugas Rasul hanyalah 

menyampaikan risalah yang dibawanya. 

Hubungan Surah At-Taubah dengan Surah Yūnus: 

1. Akhir Surah At-Taubah ditutup dengan menyebutkan risalah Nabi Muhammad 

saw. dan hal-hal yang serupa disebutkan pula oleh Surah Yūnus. 

2. Surah At-Taubah menerangkan keadaan orang-orang munafik, dan perbuatan 

mereka di waktu Al-Qur‟an diturunkan, sedangkan surah Yūnus menerangkan 

sikap orang-orang kafir terhadap Al-Qur‟an.
2
 

B. Kajian Kosakata Ayat 

1. Ayat dan Terjemahan 

هُمْٰمَّنْٰي ُّؤْمِنُٰبِو هُمْٰٰٖ  وَمِن ْ بُ وْكَٰفَ قُلْٰكَذَّٰٰوَاِنْٰٰ)ٰٓٗ (ٰࣖباِلْمُفْسِدِيْنَٰٰاعَْلَمُٰٰوَرَبُّكَٰٰٓ  ٖ  بِوٰيُ ؤْمِنُٰٰلََّٰٰمَّنْٰٰوَمِن ْ
ٰعَمَلِيْٰوَلَكُمْٰعَمَلُكُمْٰ ءٌٰمَِّّْاٰتَ عْمَلُوْنَٰٰٓ  وَانَاَاعَْمَلُٰٰٓ  انَْ تُمْٰبرَيِ ْ  وُْنَٰمَِّآٰ  لِّّْْ هُمْٰمَّنْٰيَّسْتَمِعُوْنَٰٰ)ٰٔٗ (برَيِْ  وَمِن ْ

                                                           
2Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: 

Ikrar Mandiri Abadi, 2011), h. 246-247 
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كَٰانُ وْاٰلََٰيَ عْقِلُوْنَٰٰٓ  الِيَْكَٰ هُمْٰمَّنْٰي َّنْظرُُٰالِيَْكَٰ) ٰٕٗ(افَاَنَْتَٰتُسْمِعُٰالصُّمَّٰوَلَوْ افَاَنَْتَٰتَ هْدِىٰالْعُمْيَٰٰٓ  وَمِن ْ
كَٰانُ وْاٰلََٰيُ بْصِرُوْنَٰ ٰ)ٖٗ(وَلَوْ

Terjemahnya: 

40. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-
Qur‟an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman 
kepadanya. sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang 
berbuat kerusakan. 

41. Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah, 
”Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab 
terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab apa yang 
kamu kerjakan.” 

42. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau (Muhammd). Tetapi 
apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun 
mereka tidak mengerti? 

43. Dan di antara mereka ada yang melihat engkau. Tetapi apakah engkau dapat 
memberi patunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak 
memperhatikan? 

2. Analisis Kosa Kata 

a.   ٚ  ي  ؤ  ٍ  

Kata   ٚ  ي  ؤ  ٍ  berasal dari kata   ي  أ  ٍ  (Aman): hakikat dari rasa aman adalah 

tenangnya hati dan hilangnya rasa khawatir. Lafazh    ي  الأ  ٍ ة  بَ  ي  الأ    ,  dan    ي  الأ  ٌ ب  pada 

dasarnya adalah lafazh-lafazh yang berbentuk mashdar. Kemudian terkadang lafazh 

ٌ  ي  أ   ب  dijadikan sebuah nama untuk kodisi dimana menusia mersa aman disana. Dan 

terkadang dijadikan sebagai sebuah nama untuk sesuatu yang dipecayakan kepada 

seseorang (amanah),
3
 seperti firman Allah dalam QS. AL-Anfāl/8: 27. 

ن تِكُمْٰوَانَْ تُمْٰتَ عْلَمُوْنَٰٓ  وَتََُّوْنُ وْٰ  )ٰٕٚ (اٰامَ 
Terjemahnya: 

                                                           
3
Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II (Cet, I; 

Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa‟id, 2017), h. 96. 
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Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 
kamu mengetahui.

4
 

Yakni amanah yang dipercayakan kepada kalian. Adapun pada firman Allah 

dalam QS. Al-Ahzāb/33: 72. 

تِٰوَالََْرْضِٰ و  ٰ)ٕٚ(انَِّاٰعَرَضْنَاٰالََْمَانةََٰعَلَىٰالسَّم 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepda langit, bumi.
5
 

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kalimat tauhid. Ada yang 

mengatakan bahwa maksudnya keadilan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya 

adalah huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan adalah akal sehat, dan ini adalah 

pendapat yang benar. Karena dengan memiliki akal sehat, sesorang bisa mendapatkan 

pengetahuan tetang tauhid, berlaku adil dan mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Bahkan 

untuk mendaptkannya, ia harus mempelajari setiap hal yang mampu dipelajari oleh 

manusia dan melakukan perbuatan baik yang mampu mereka lakukan. Karena dengan 

memilikinya, ia menjadi unggul diatas banyak ciptaan Allah.
6
 

Apabila ada yang mengatakan   ة  ُ  ي  أ   م  ج  ر   ٔ 
ة  ُ  ي  أ   maka artinya adalah orang laki-

laki yang percaya pada setia orang    ي  أ  ٛ  ٍ  dan   ي  أ  ٌ ب  artinya yaitu orang yang dapatb 

dipercayab sedangkan    ي  الأ  ٕ  ٌ  adalah unta betina yang aman untuk ditungangi sehingga 

tidak khawatir tergelincir dan mudah lelah.
7
 

b.   ى  ه  ع  أ  

                                                           
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova (Bandung: Syamil Qur‟an, 

2012), h. 180. 

5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 427. 

6 Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II, h. 96. 

7 Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II, h. 

101. 
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Kata   ى  ه  ع  أ  asal katanya adalah   ه ى ى  ه  ع  ن  ا kata ,ع   artinya yaitu mengetahui hakikat 

seuatu, dan itu ada dua jenis; pertama, mengetahui jenis (zat) sesuatu, dan kedua, 

menetapkan sesuatu dengan keberadaan sesuatu lainnya  yang menjadikannya ada 

ataupun menafikannya. Jenis yang pertama ia membutuhkan satu objek.
8
 

Contohnya seperti firman Allah dalam QS. Al- Anfāl/8: 60. 

وُٰيَ عْلَمُهُمْٰٰٓ  لََٰتَ عْلَمُوْنَ هُمْٰ ٰ)ٓٙ(ٰٓ  الَلّ 
Terjemahnya: 

Kamu tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya.
9
 

Jenis kedua adalah yang membutuhkan pada dua objek. Contohnya seperti 

firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 10. 

ٰ)ٰٓٔ (فاَِنْٰعَلِمْتُمُوْىُنَّٰمُؤْمِن تٍٰ
Terjemahnya: 

Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman.
10

 

Ini menunjukkan bahwa akal mereka pun tidak mengetahuinya. Kata   ه ى  juga ان ع 

dilihat dari sisi lainnya terdapat dua jenis; pertama ilmu nadzari (teori), kedua ilmu 

„amali (praktik). Ilmu nadzari adalah ilmu apabila kita sudah mengetahuinya maka 

sempurnalah kita. Contohnya seperti ilmu tentang adanya sesuatu yang ada di alam. 

Sedangkan ilmu „amali adalah ilmu yang tidak akan sempurna ilmu tersebut kecuali 

dengan mempraktekkannya. Contohnya seperti ilmu tentang tatacara beribadah. Kata 

ّ  ح  ً  ه  ع  أ    dan kata   ح  ً  ه  ع  ّ  asalnya satu arti, hanya saja pemberitahuan atau pengajaran pada 

kata   ح  ً  ه  ع  أ  ّ  menggunakan kabar yang cepat, sedangkan pemberitahuan atau pengajaran 

                                                           
8
Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II, h. 774. 

9
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 184. 

10
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 550. 
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pada kata   ح  ً  ه  ع  ّ  menggunakan cara yang terus menerus dan berulang kali hingga 

pemberitahuan itu benar-benar sampai dan memberikan pengaruh terhadap diri orang 

yang diiberitahukannya. Sebagian dari mereka berkata: “Kata   ٛى  ه  ع  ح  ان  yang berarti 

pengajaran atau pemberitahuan adalah penggerakkan diri untuk menggambarkan 

makna-makna, sedangkan kata   ى  ه  ع  انح  yang berarti belajar mengetahui adalah perhatian 

diri untuk menggambarkan makna-makna tersebut.” Mungkin saja dalam kata   ى  ه  ع  انح  

yang berarti belajar, ia dapat mengandung makna    و  ل  ع  ال  yang berarti pemberitahuan 

jika pembelajarannya itu dilakukan secara terus menerus.
11

  

c.  ٍٚأنًفسد 

Kata ٍٚانًفسد bersal dari kata   د  س  ف , makna dari kata   بد  س  انف  (kerusakan) adalah 

keluarnya sesuatu dari garis normal, baik dalam intensitasnya yang sedikit maupun 

banyak. Dan kebalikannya adalah   ح  ل  انص  (kebaikan, kemanfaatan). Kata ini dapat 

digunakan untuk jiwa, badan dan benda-benda yang dapat keluar dari garis 

normalnya. Dikatakan   اد  ٕ  س  ف  - ا بد  س  ف   د  س  ف   -  , artinya ia telah rusak,   ز  ٛ  غ  د  س  ف  أ  ِ , artinya dia telah 

merusak yang lainnya.
12

 Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Mu‟minun/23: 71. 

تُٰوَالََْرْضُٰ و  ٰ)ٰٔٚ (لَفَسَدَتِٰالسَّم 
Terjemahnya: 

Pasti binasalah langit dan bumi.
13

 

Seperti firman-Nya dalam QS. Al-Anbiyā/21: 22. 

كَٰانَٰفِيْهِمَا وُٰلَفَسَدَتآَٰ  لَوْ ٰاللّ  ٰ)ٰٕٕ (ٓ  ا لَِّةٌَٰاِلََّ
Terjemahnya: 

                                                           
11

Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II, h. 775 

12
Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid III, h. 

62. 

13
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 346. 
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Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, 
tentu keduanya telah binasa.

14
 

d. كذثٕا 

Kata كذثٕا asal katanya dari kata كذة , mengenai kata انكذة dapat digunakan 

dalam bentuk ucapan dan perbuatan. 

Allah berfiman dalam QS. An-Nahl/16: 105. 

اَٰيَ فْتََِىٰالْكَذِبَٰالَّذِيْنَٰلََٰيُ ؤْمِنُ وْنَٰ ٰ)ٰ٘ٓٔ (اِنََّّ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak 
beriman.

15
 

Allah berfiman dalam QS. Al-Munāfikūn/63: 1. 

ذِبُ وْنَٰ وُٰيَشْهَدُٰاِنَّٰالْمُن فِقِيَْٰلَك  ٰ)ٰٔ (ٓ  وَاللّ 
Terjemahnya: 

Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar 
pendusta.

16 

Sebagai mana yang dijelaskan bahwa yang dimaksud kedustaan orang 

munafik ini adalah dalam keyakinannya, bukan dalm ucapan mereka dan perkataan 

mereka terkadang bisa saja jujur 

e. ٙعًه 

Asal kata ٙعًه yaitu عًم, kata انعًم artinya segala bentuk perbuatan atau 

pekerjaan yang dilakukan oleh binatang dengan sengaja. Kata انعًم lebih khusus dari 

kata انفعم,karana kata tersebut terkandang dinisbatkan kepada binatang yang 

melakukan perbuatan tanpa disengaja (diluar kehendaknya) dan terkadang kata 

                                                           
14

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 323. 

15
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 279. 

16
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 554. 
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tersebut juga dinisbatkan kepada benda mati. Sedangkan انعًم ia sangat sedikit 

dinisbatkan pada selain hewan dan diluar kesengajaan. Dan kata ini juga 

penggunaannya terhadap binatang hanya pada sapi. Sebagaimana kata tersebut juga 

digunakan dalam perbuatan baik maupun buruk.
17

 

Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah/2: 277. 

تِٰ لِح  ٰ)ٰٕٚٚ (اِنَّٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْاٰوَعَمِلُواٰالصّ 
Terjemahnya: 

Sungguh, orang-orang beriman, mengerjakan kebajikan.
18

 

Dan Allah berfirman dalam QS. An-Nisa‟/4: 124. 

تِٰ لِح  ٰ)ٰٕٗٔ (وَمَنْٰي َّعْمَلْٰمِنَٰالصّ 
Terjemahnya: 

Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan.
19

 

f. ٌٕٚسحًع 

Kata ٌٕٚسحًع berasal dari kata سًع, kata انسًع artinya kekuatan telinga dalam 

mengetahui suara. Pekerjaan untuk mengetahui suara tersebut juga disebut dengan 

 .digunakan untuk mengartikan kata telinga انسًع Terkadang, kata .انسًع

Contothnya seperti firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 7. 

ٰ)ٰٚ (ٓ  لّ وُٰعَل ىٰقُ لُوْبِِِمْٰوَعَل ىٰسََْعِهِمْٰخَتَمَٰال
Terjemahnya: 

Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran (telinga) mereka.
20

 

                                                           
17

Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II, h. 

797. 

18
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 47. 

19
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 98. 

20
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 3. 
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Dan terkadang, kata انسًع juga digunakan untuk mengartikan pekerjaan telinga 

(mendengar) contohnya dalam firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu‟arā‟/26: 212. 

ٰ)ٕٕٔ(ٰٓ  انِ َّهُمْٰعَنِٰالسَّمْعِٰلَمَعْزُوْلُوْنَٰ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Qur‟an 
itu.

21
 

g. ٌٔثزٚؤ  

Kata ٌٔثزٚؤ berasal dari kata   أ  yang artinya adalah terbatas dari perkara yang ث ز 

dibencinya. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat   ض ز   ً ٍ  ان  ت  ي 
أ   artinya aku ث ز 

terbatas dari sakit. Atau seperti contoh kalimat   ٌ ٍ  ف ل  أ ت  ي   artinya aku terbatas daari ث ز 

si Fulan. Atau kalimat ا ذ  ٍ  ك  أ ت  ي  ا artinya aku terbatas dari hal ini atau ج ج ز  ذ  ٍ  ك  أ جّ   ي   أ ث ز 

artinya aku membebaskannya dari ini.   م  ث ز ٘ء ج   artinya seseorang yang terbatas. Atau ر 

آء   و  ث ز  ٌ   kaum yang terbatas atau قٕ  ٚئٕ  .orang-orang yang terbatas ث ز 
22

 

Seperti firman-Nya dalam QS. At-Taubah/9: 1. 

 )ٔ(ٰٓ  الْمُشْركِِيَْٰٰمّْنَٰٰعَاىَدْتُّّْٰٰالَّذِيْنَٰٰاِلََٰٰٓ  ٖ  بَ رَا ءَةٌٰمّْنَٰاللّ وِٰوَرَسُوْلوِ
Terjemahnya: 

(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada 
orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan 
mereka).

23
 

Dan Allah juga berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 3. 

ءٌٰٰاللّ وَٰٰاَنَّٰ  )ٖ (ٓ  ٰٖ  وَرَسُوْلوُٰٓ  ەٰالْمُشْركِِيَْٰٰمّْنَٰٰبرَيِْ 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya beerlepas diri dari orang-orang musyrik.
24
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 376. 

22
Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid I, h.175. 

23
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 187 

24
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 187 
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h. ٌٕٚعقه 

Kata ٌٕٚعقه berasal dari kata   ق م ق م   kata ,ع   digunakan untuk mengartikan ان ع 

kekuatan yang tersedia guna menerima ilmu. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat 

yang diterima seorang manusian melalui kekuatan tadi disebut dengan   ق م  Oleh .ع 

karena ini, Amirul Mukminin “Ali berkata, “Ilmu itu ada dua, yang menjadikanmu 

berkarakter dan ilumu yang didengar. tidak berguna ilmu yang didengar jika ia tidak 

menghasilakan kepribadian sebagaimana tidak bergunanya cahaya matahari 

sementara pandangan matanya terhalang (buta).
25

 

Mengenai akal yang pertama, hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad 

saw yang berbunyi: 

 )مَاخَلَقَٰاللهُٰخَلْقًاٰأَكْرَمُٰعَلَيْوِٰمِنَٰالْعَقْلِ(
Artinya: 

Tidaklah Allah menciptakan makhluk yang mulia daripada akal. 

Sedangkan mengenai akal yang kedua, hal ini ditunjukan melalui sabda Nabi 

Muhammad saw. yang berbunyi: 

د ٖ( ٍ  ر  ِ  ع  د  ٚ ز   ٔ ّ  إ نٗ  ْ د ٖ أ   ٚ ٓ د   ق م  ٚ  ٍ  ع  م  ي  ٛئ ب أ ف ض  د  ش  بك س ت  أ ح   )ي 

Artinya: 

Tidak ada usaha seseorang yang lebih utama selain daripada akal, yang akan 
memberinya petunjuk kepada hidayah, atau akan menolaknya dari 
kehancuran.

26
 

Akal yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah apa yang difirmankan oleh 

Allah swt. dalam QS. Al-„Ankabūt/29: 43. 

                                                           
25

Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II, h. 

767. 

26
Hadist dhaif: diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu’b nomor (4660) dari hadits 

„Umar bin Al-Khattab dan hadist ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Adh-Dha’if 

Al-Jāmi’ nomor (5010). 
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لِمُوْنَٰٰٓ  وَمَاٰيَ عْقِلُهَا ٰالْع  ٰ)ٖٗ(اِلََّ
Terjemahnya: 

Dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu.
27

 

Setiap ayat yang menuliskan cacian Allah kepada orang-orang kafir yang 

tidak mengunakan akalnya, maka akal tersebut adalah akal yang kedua, bukan akal 

yang pertama. 

Contohnya seperti firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2: 171. 

كَٰمَثَلِٰالَّذِيْٰيَ نْعِقُٰ كَٰفَرُوْا ٰ)ٰٔٚٔ (وَمَثَلُٰالَّذِيْنَ
Terjemahnya: 

Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah 
seperti pengembala yang memanggil binatang. 

Sampai ayat yang berbunyi dalam QS. Al-Baqarah 2: 171. 

ٰ)ٰٔٚٔ (بُكْمٌٰعُمْيٌٰفَ هُمْٰلََٰيَ عْقِلُوْنَٰٰٓ  صُمّّٰ
Terjemahnya: 

Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.
28

 

 Dan ayat-ayat yang lainnya. sementara setiap ayat yang menyebutkan 

pemaafan (diangkatnya pembebanan) dikarenakan tidak tahuan, maka itu masuk pada 

bagian akal yang pertama. Asal makna kata   ق م  adalah menahan, contohnya seperti ان ع 

kalimat  ق بل ٛ ز  ث ع  ق م  ان ج ع  ق م   artinya menahan (mengikat) unta dengan tali. Dan kalimat ع  ع 

اء  ان ج ط    ٔ ٍ  ان د   artinya obat itu menahan perutnya.
29

 

i.   ظ ز  ُٚ 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 401. 

28
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 327. 

29
Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat fī Gharībil Qur’ān: Kamus Al-Qur’an, Jilid II, h. 

769. 
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Kata   ظ ز  ُٚ berasal dari kata   ظ ز َ artinya adalah melihat, yaitu membolak-

balikkan mata dan mata hati guna mengetahui sesuatu dan melihatnya. Namun 

terkadang kata   انُ ظ ز juga dapat digunakan untuk mengartikan perhatian dan 

penelitian. Terkadang ia juga digunakan untuk mengartikan ilmu yang dihasilkan dari 

sebuah perhatian dan penelitian atau yang disebut dengan pemikiran. Disebut dalam 

sebuah kalimat   ظ ُ ت  ف ه ى  ج  ز  َ ظ ز   arrtinya kamu sudah melihat namun belum 

memperhatikan. 

Seperti firman-Nya dalam QS. Yūnus/10:101. 

و تِٰ  )ٔٓٔ (قُلِٰانْظرُُوْاٰمَاذَاٰفِِٰالسَّم 
Terjemahnya: 

Katakanlah, “perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.”
30

 

Makna kata ٔا َ ظ ز   secara انُ ظ ز   dalam ayat tersebut adalah perhatikanlah. Kata ا 

umum lebih banyak digunakan untuk mengartikan makna melihat dengan mata, 

namun secara khusus memilih makna ilmu yaitu melihat sesuatu dangan mata hati.
31

 

j. ٘ د ٓ  ج 

Kata ٘ د ٓ اٚ ة   : ْ د ٘ berasal dari kata ج  ٓ د   artinya adalah petunjuk yang (hidayah) ان

diberikan sebagai bentuk keramahan (kelembutan). Dari bab inilah kata   ة ٚ  (hadiah) انٓ د 

berasal. Dan juga   ش ح   ٕ اد ٘ ان  ٕ  ْ, yang artinya adalah bagian depan dari gerombolan 

hewan buas yang menjadi petunjuk kepada yang yang lainnya. adapun untuk kata 

kerjanya, apa bila makna yang dimaksud adalah memberi petunjuk, maka 

mengguanakan kata   ث ٚ  Sedangkan apabila .(saya menunjukkan padanya) ْ د 
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menghendaki makna memberi saja, maka menggunakan kata   ْ ٚ ث  أ  د  . Seperti ucapan 

ٚ ة   ٚ ث  ان ٓ د  ْ د  ٛ ث   .yang artinya saya memberikan hadiah ,أ  ٚ ة  إ نٗ  ان ج   artinya saya ,ْ د 

menunjukkannya ke rumah.
32

 

Apabila ada yang berkata: beagaimana bisa kamu mengartikan kata   اٚ ة ٓ د   ان

sebagai petunjuk yang diberikan sebagai bentuk keramahan (kelembutan)? 

Sedangkan Alla swt. telah berfirman dalam QS. Ash-Shāffāt/37 :23. 

ٰصِرَاطِٰالَْْحِيْمِٰ ٰ)ٖٕ (فاَىْدُوْىُمْٰاِلَ 
Terjemahnya: 

Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke Neraka.
33

 

k.   ٌ ٔ ز   ٚ ج ص 

Kata   ٌ ٔ ز  ز   berasal dari kata ٚ ج ص   atau biasa digunakan untuk menyebutkan ث ص 

anggota tubuh yang dapat melihat. 

Seperti firman-Nya dalam QS. An-Naḥl/16: 77. 

 )ٚٚ (كَلَمْحِٰالْبَصَرِٰ
Terjemahnya: 

Sekejap mata memandang.
34

 

Dan firman-Nya dalam QS. Al-Ahzāb/33: 10. 

ٰ)ٓٔ (اغَتِٰالَْبَْصَارُٰوَاِذْٰزَٰ
Terjemahnya: 

Dan ketika penglihatan(mu) terpana.
35
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C. Munasabah Ayat 

Setelah Allah swt. menerangkan hujatan orang-orang kafir terhadap kenabian 

dan wahyu, dan setelah mengancam mereka dengan pembinasaan dan turunnya azab 

di dunia dengan firman-Nya dalam QS. Yūnus/10: 39.
36

 

كَٰانَٰعَاقِبَةُٰالظّ لِمِيَْٰ كَٰيْفَ ٰ)ٜٖ(فاَنْظرُْ
Ternjemahan: 

Maka perhatikan bagaimana akibat oarang yang zalim.
37

 

Disini Allah menyebutkana bahwa kenyataannya mereka ada dua golongan: 

golongan yang percaya bahwa Al-Qur‟an adalah kalam Allah akan tetepi mereka 

tetap tidak mau menerima dan terus membangkang dan kelompok yang memang 

tidak percaya sama sekali karena terlalu bodohnya mereka, maka mereka bersikeras 

untuk mendustakan Nabi saw.; dan karena tidak adanya kesiapan mereka untuk 

beriman kepadanya, maka tak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan memberi 

petunjuk kepada mereka, maka kemaslahatan dalam pemberian kesempatan itu ada 

pada kelompok pertama untuk beriman dan tidak perlu untuk dibinasakan.
38

 

D. Tafsiran Ayat 

1. Tafsir  Al-Munir 

Orang-orang musyrik pada kenyataannya dan dalam hal menerima Al-Qur‟an 

ada dua golongan: golongan yang percaya kepada Al-Qur‟an dalam diri mereka dan 

tahu bahwa Al-Qur‟an adlah benar, akan tetapi mereka tetap keras kepala dengan 
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mendustakannya, dan kelompok yang meragukannya dan memang tidak 

mempercayainya. Ini adalah dalam kenyataannya. Bisa juga yang dimaksud dengan 

fi’il yu’minu adalah penerimaan, yaitu bahwa diri mereka dimana kamu diutus 

kepadanya wahai Muhammad ada orang yang akan beriman kepada Al-Qur‟an ini 

dan akan mengikuti kamu dan mengambil manfaat dengan apa yang kamu bawa, dan 

dari mereka ada orang yang tetap berada pada kekafirannya, dia akan mati dalam 

kekafirannya dan akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Seperti firman-Nya dalam 

QS. Yūnus/10: 40. 

ٰ)ٓٗ(ٰࣖوَرَبُّكَٰاعَْلَمُٰباِلْمُفْسِدِيْنَٰ
Terjemahnya: 

Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat 
kerusakan.

39
 

Maksudnya bahwa Allah swt. Maha Mengetahui siapa orang patut mendapat 

hidayah maka Dia memberinya hidayah, dan orang yang patut tetap dalam kesesatan 

maka Dia menyesatkannya, merekalah orang-orang membangkang dan keras kepala, 

dan Allah swt. adalah Maha adil dan tidak pernah curang dan zalim, tetapi Dia akan 

memberikan kepada masing-masing apa yang pantas bagi mereka, dan makna ayat 

ini: Dan Tuhanmu Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakandi atas 

bumi ini dengan melakukan kemusyrikan dan kezaliman, maka tak ada lagi harapan 

untuk memperbaiki mereka karena Allah swt. akan mengazab mereka di dunia dan di 

akhirat. 

Apabila mereka orang-orang musyrik mendustakan kamu dan terus 

melakukan itu, berlepas dirilah dari mereka dan dari perbuatan mereka dan katakan 
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kepada mereka lī ‘amalī (bagiku pekerjaanku) yaitu tugas menyampaikan risalah, 

peringatan dan berita gembira, ketaatan dan keimanan, dan Allah swt. akan 

memberikan aku balasan atas itu semua, wa lakum (dan bagimu pekerjaanmu) yaitu 

berbuat zalim, musyrikdan kerusakan, dan Allah swt. akan memberi balasan atas itu 

semua, sebagaiman yang difirmankan Allah swt. dalam QS. Yūnus/10: 52. 

كُٰنْتُمْٰتَكْسِبُ وْنَٰ ٰبِاَ ٰ)ٰٕ٘ (ىَلْٰتُُْزَوْنَٰاِلََّ
Terjemehnya: 

Kamu tidak diberi alasan, melainkan (sesuai) dengan apa yang telah kamu 
lakukan.

40
 

Seperti firman-Nya dalam QS. Yūnus/10: 41. 

ءٌٰمَِّّْاٰتَ عْمَلُوْنَٰٰٓ  اعَْمَلُٰوَانَآَٰ  برَيِ ْ  وُْنَٰمَِّاانَْ تُمْٰ ٰ)ٰٔٗ (برَيِْ 
Tejemahnya: 

Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun 
tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. 

Yang dimaksud dengan hal ini adalah al-zajru war rad’u (penolakan dan 

larangan) serta pengasan akan prinsip tanggung jawab pribadi yaitu bahwa tanggung 

jawab setiap manusia hanya terbatas pada dirinya sendiri dan tidak ada tuntutan 

tangguang jawab atas dosa orang lain. Makna itu adalah maka janganlah kalian 

menghukum aku dengan pekerjaanku ini, dan aku tida akan menghukum pekerjaan 

kalian dan aku telah memaafkan dan aku terlepas diri dari pekerjaan kalian seperti 

yang Allah firmankan dalam QS. Hūd/11: 35. 

ءٌٰٰٓ  وَانَاَٰاِجْراَمِيْٰٰفَ عَلَيَّٰٰٖ  قُلْٰاِنِٰافْ تَ ريَْ تُو  )ٰٖ٘ (ٰࣖتُُْرمُِوْنَٰٰمَِّّْاٰبرَيِْ 
Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Jika aku mengada-ngada, akulah yang akan 
memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. 
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Dan firman-Nya dalam QS. Al-An‟ām/6: 164. 

كُٰٰ هَاوَلََٰتَكْسِبُ ٰعَلَي ْ  )ٰٗٙٔ (لُّٰنَ فْسٍٰاِلََّ
Terjemahnya: 

Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.
41

 

 Serta firman-Nya dalam QS. Asy-Syu‟arā‟/26: 216. 

ءٌٰمَِّّْاٰتَ عْمَلُوْنَٰ  )ٕٙٔ (ٓ  فاَِنْٰعَصَوْكَٰفَ قُلْٰاِنِّّْْٰبرَيِْ 
Terjemahnya: 

Kemudian, jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah (Muhammad), 
“Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu 
kerjakan.”

42
 

Adapun orang-orang musyrik yang mendustakan kamu wahai Muhammad, 

maka jangnlah kamu merasa aneh dari hal itu, dari mereka ada orang yang 

mendengarkan kamu saat kamu membaca Al-Qur‟an dan mengajarkan syari‟at 

agama, akan tetapi mereka tidak menyadarinya dan tidak mau menerimanya, 

melainkan mereka mendengarkan dengan tanpa tadabbur dan pemahaman, mereka 

hanya mendengarkan dengan memerhatikan susunan Al-Qur‟an dan lonceng 

suaranya, mereka tetap dalam keadaan lengah dan main-main dan tidak serius. 

Seperti firman-Nya dalam QS. Al-Anbiyā/21: 2-3. 

ٰاسْتَمَعُوْهُٰوَىُمْٰيَ لْعَبُ وْٰ مْٰمُُّّْدَثٍٰاِلََّ ٰ)ٖ (لََىِيَةًٰقُ لُوْبُ هُمْٰ) ٕ(ٰٓ  نَٰمَاٰيأَْتيِْهِمْٰمّْنْٰذكِْرٍٰمّْنْٰرَّبِِّْ
Terjemahnya: 

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka 
mendengarkan sambil bermain-main, hati mereka dalam keadaan lalai.

43
 

Dan firman-Nya dalam QS. Yūnus/10: 42. 
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كَٰانُ وْاٰلََٰيَ عْقِلُوْنَٰ ٰ)ٕٗ(افَاَنَْتَٰتُسْمِعُٰالصُّمَّٰوَلَوْ
Terjemahnya: 

Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, 
walaupun mereka tidak mengerti?

44
 

Maksudnya yaitu kamu tidak bisa membuat kaum yang tuli dapat 

mendengarkan kamu dengan pendengaran yang bermanfaat, ditambah dengan hal itu 

mereka adalah orang yang memang tidak berpikir apa yang didengar dan tidak 

memahami maknanya supaya mereka mengambil manfaat darinya, sesungguhnya 

pendengaran yang bermanfaat bagi orang yang mendengar adalah jika dia 

memikirkan apa yang didengarnya dan mengerjakan sesuai isi kandungannya, jika 

tidak maka dia kenyataannya benar-benar bagaikan orang yang tuli. Sangat 

disayangkan ini pun menjadi kenyataan sebagai umat Islam sekarang ini. Disini 

mengandung dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu 

untuk membuat mereka mendengar dan memberikan mereka hidayah dengan paksaan 

kecuali Allah Azza wa Jalla.
45

 

Dan dari mereka ada yang melihat kamu ketika kamu membaca Al-Qur‟an 

dengan pandangan penuh ketercengangan, akan tetapi dia tidak melihat cahaya 

keimanan, Al-Qur‟an dan hidayah agama serta akhlak mulia. 

Seperti firman-Nya dalam QS. Yūnus/10: 43. 

كَٰانُ وْاٰلََٰيُ بْصِرُوْنَٰ ٰ)ٖٗ (افَاَنَْتَٰتَ هْدِىٰالْعُمْيَٰوَلَوْ
Terjemahnya: 

Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, 
walaupun mereka tidak memperhatikan? 
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Maksudnya yaitu bahawa kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada mereka, 

karena sesungguhnya walau mereka pada kenyataan melihat dengan mata mereka 

namun pada hakikatnya mereka tidak melihat dengan hati mereka, makanya kamu 

tidak bisa memberi mereka hidayah karena mereka telah kehilangan nikmat bashirah 

(hati kecil) dan akal. 

Dan firman-Nya dalam QS. Al-Ḥajj/22: 46. 

 

 )ٰٙٗ (تَ عْمَىٰالْقُلُوْبُٰالَّتِِْٰفِِٰالصُّدُوْرِٰفاَِن َّهَاٰلََٰتَ عْمَىٰالَْبَْصَارُٰوَل كِنْٰ
Terjemahnya: 

Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam 
dada.

46
 

Rinkasnya: sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi 

hidayah kepada mereka karena memang mereka telah kehilangan kesiapan untuk 

memahami dan menerima hidayah, dan seakan mereka seperti orang yang benar-

benar telah kehilangan indra pendengaran dan kehilangan indra penglihatan; karena 

sesungguhnya kegunaan pendengaran dan penglihatan adalah pengambilan manfaat 

dari apa yang didengar dan dilihat, dan jika mereka tidak mengambil manfaat dari itu 

maka seakan mereka telah menyia-nyiakan dan menghilangkan indra mereka. 

Seperti firman-Nya dalam QS. Qāf/50: 37. 

كَٰانَٰلَو لِكَٰلَذكِْر ىٰلِمَنْ ٰ)ٖٚ(قَ لْبٌٰاوَْٰالَْقَىٰالسَّمْعَٰوَىُوَٰشَهِيْدٌٰٰٖ  اِنَّٰفِْٰذ 
Terjemahnya: 

Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang 
yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya, sedang dia 
menyaksikannya.

47
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Dan tujuan dari itu semua adalah sebagai penghibur bagi Nabi saw. seperti 

firman Allah swt dalam QS. Yūnus/10: 44. 

ٰ)ٗٗ(اِنَّٰاللّ وَٰلََٰيَظْلِمُٰالنَّاسَٰشَيْ  اًٰ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikitpun.
48

 

 Maksudnya bahwa Allah swt.  selamanya tidak pernah berbuat curang dan 

zalim kepada manusia sedikit pu dengan menghilakan indra dan akal mereka yang 

sebenarnya dengan keduanya itu mereka dapat memahahmi sesuatu dan dapat 

menunjukkan mereka kepada yang hak dan kebenaran. Akan tetapi manusia yang 

menzalimi diri mereka sendiri tanpa yang lain; karena memang mereka telah 

menjerumuskan diri mereka ke dalam adzab kekafiran, pendustaan dan maksiat 

dengan mereka menyia-nyiakan nikmat akal itu dan juga penolakan mereka akan 

hidayah dan petunjuk agama. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang dusta, dan 

sesungguhnya adzab mereka pada hari kiamat nanti berlaku adil dan benar tanpa ada 

kezaliman.
49

 

2. Tafsir Al-misbah 

Ayat yang lalu  menegaskan bahwa mereka mendustakan mereka 

mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Jika 

demikian, penolakan mereka terhadap al-Qur‟an dan tuntunan-tuntunannya bukanlah 

atas dasar pemahaman yang kokoh atau setelah mempelajarinya dengan sungguh-

sungguh. Ini menggambarkan juga bahwa penolakan itu bertingkat-tingkat, bahkan 

boleh jadi ada di antara mereka yang menolaknya padahal hati keci mereka 
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membenarkan kandungan atau keistimewaannya. Dari sini, ayat ini menegaskan 

bahwa di antara mereka, yakni kaum musyrikin itu ada orang-orang percaya 

kepadanya tetapi menolak kebenaran al- Qur‟an karena keras kepala demi 

mempertahankan kedudukan sosial mereka dan di antara ada juga yang memang 

benar-benar serta lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta enggan 

memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Tuhanmu Pemelihara dan 

Pembimbingmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui tenteng para perusak  yang 

telah mendarah daging dalam jiwanya kebejatan yang sedikit pun tidak menerima 

kebenaran tuntunan Ilahi. Nah, bila demikian jika mereka menyebut baik ajakanmu, 

maka katakanlah bahwa Allah swt. yang memberi petunjuk kepada kamu dan akan 

memberi ganjaran kepada kamu dan juga kepadaku, dan jika mereka  sejak dahulu 

telah mendustakanmu dan berlanjut kedustaan itu hingga kini dan masa akan datang, 

maka katakanlah kepada mereka, “Bagiku pekerjaanku dan bagi kamu pekerjaan 

kamu, yakni biarlah kita berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai 

oleh Allah serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Kamu berlepas diri dari apa 

yang aku kerjakan, baik pekerjaanku sekarang maupun masa yang akan datang, 

sehingga kamu tidak perlu mempertanggung-jawabkannya dan tidak juga menambah 

dosa kamu, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan baik yang kamu 

kerjakan sekarang, maupun masa datang dan tidak juga akan memperoleh ganjaran 

atau dosa, jika kamu memperolehnya.”
50

 

Ayat 40 sejalan dengan ayat 36 surah ini yang menegaskan bahwa 

kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dugaan saja. Kedua kelompok yang 

disebutkan itu, secara lahiriah sama-sama menolak kebenaran al-Qur‟an. Ada juga 
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penafsir yang memahami ayat ini sebagai berbicara tentang masyarakat yang dihadapi 

oleh Nabi Muhammad saw. yakni sebagian mereka akan beriman dan sebagian lagi, 

kini dan dimasa datang menolak dan tetap akan menolak. Hanya saja, pendapat ini 

memiliki kelemahan, karena kata (  ى ٓ ُ  minhum/di antara mereka tentulah tertuju (ي 

kepada siapa yang dibicarakan sebelumnya, sedangkan yang dibicarakan sebelumnya 

adalah kaum musyrikin. Tidak ada kata yang dapat dipahami sebagai menuju kepada 

seluruh masyarakat yang dipahami oleh Nabi Muhammad saw. sampai akhir masa. 

Disisi lain, tidak ada yang menghalang pemahaman pertama di atas, karena sekian 

banyak ayat dan riwayat yang mengisyaratkan bahwa sebenarnya ada di antara kaum 

musyrikin yang percaya dalam hati kecil mereka kebenaran al-Qur‟an dan kebenaran 

Nabi Muhammad saw.
51

 

Sekian banyak ayat-ayat Al-Qur‟an yang kandungannya seperti kandungan 

ayat 41 di atas. Seperti, antara lain, firman-Nya dalam QS. Al-Kāfirūn/109: 6. 

 )ٙ(ٰࣖلَكُمْٰدِيْ نُكُمْٰوَلَِّٰدِيْنِٰ
Terjemahnya: 

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.
52

 

Seperti Fiman Allah dalam QS. Saba‟/34: 25. 

لَُوْنَٰعَمَّا ٰتُسْ    )ٰٕ٘ (اَجْرَمْنَاٰوَلََٰنُسْ  لَُٰعَمَّاٰتَ عْمَلُوْنَٰٰٓ  قُلْٰلََّ
Terjemahnya: 

Katakanlah, “Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami 
kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu 
kerjakan.”

53
 

                                                           
51M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol IV, h.82. 

52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 203. 

53Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova, h. 431. 
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Setelah ayat yang lalu memilah kaum musyrikin dari sisi kepercayaan mereka 

bahwa kebanyakan hanya mengikuti dugaan tanpa dasar dan ada lagi yang tidak 

demikian (ayat 36), dan memilah juga mereka dari segi pandangannya percaya tetapi 

secara lahiriah menolak, maka kini dijelaskan oleh ayat-ayat di atas bagaimana sikap 

mereka menghadapi Nabi Muhammad saw. yang membacakan al-Qu‟an itu dan 

menyampaikan tuntunan Allah swt. yakni ada di antara mereka yang hadir di majelis 

beliau untuk mendengar dangar dengan tekun dan ada juga yang hanya sekedar 

memandang tanpa menghadiri majelis beliau. Demikian Thahir Ibn Asyur 

menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu.
54

 

Ayat ini menyatakan dan ada banyak di antara mereka yang mendustakanmu, 

wahai Nabi Muhammad., yang bersungguh-sungguh mendengarkanmu  ketika 

engkau membaca ayat-ayat al-Qur‟an dan ketika engkau menjelaskannya, tetapi 

sebenarnya telinga mereka tertutup. Nah, jika demikian, apakah engkau dapat 

menjadikan orang-orang yang telah terkunci pintu telinganya itu sehingga menjadi 

tuli mampu mendengar dan memanfaatkan tuntunan-tuntunanmu walau pun dengan 

ketulian itu mereka berakal? Jelas tidak! Apalagi mereka tidak berakal, yakni tidak 

tekun memperhatikan atau dari saat ke saat terus-menerus tidak mau mengerti. Dan 

ada juga di antara mereka yang melihat kepadamu dengan pandangan matanya dari 

kejauhan, atau melihat bukti-bukti kebenaranmu, tetapi mata hatinya tertutup. Nah,  

apakah engkau dapat memberi petunjuk sehingga menjadikan orang yang buta mata 

hatinya dapat memanfaatkan petunjuk dan bukti-bukti kebenaran? Pasti tidak yang 

keadaannya demikian saja engkau tak akan mampu memberinya petunjuk walaupun 

mereka berkenan memperhatikan, apalagi mereka itu yang tidak memperhatikan. 

                                                           
54

M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 82- 83. 
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Seperti terbaca di atas, sesudah kata “walaupun” pada kedua ayat di atas 

penulis menambahkan kata-kata yang menjadikannya berbunyi seperti terbaca itu. Ini 

karena redaksi ini bertujuan menekankan betapa amat jauh mereka dari keimanan. 

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak menguraikan yang mendengarkan 

Nabi saw. (ٌٕٚسحًع) yastami’ūn/ mereka mendengar, tetapi bentuk tunggal ketika 

membicarakan yang melihat beliau (ُٚظز) yanzhuru/ dia melihat. Sementara ulama 

menyatakan bahwa itu agaknya untuk mengisyaratkan bahwa pendengaran itu mereka 

mereka lakukan dari semua penjuru sedang penglihatan hanya dari satu posisi. Thahir 

Ibn „Asyur berpendapat bahwa perbedaan itu hanya untuk menganekaragamkan 

redaksi serta mempermudah pengucapannya, karena bentuk jamak untuk kata melihat 

yaitu (ٌُٔٚظز) yanzhurūn  berat diucapkan oleh lidah dibanding dengan kata 

yastami’un/ mendengar.
55

 

Al-Biqā‟i mempunyai pandangan lain. Ulama ini menilai bahwa bentuk jamak 

pada kata mendengar disebabkan karena jumlah mereka banyak, sedang jumlah yang 

melihat tidak banyak. Orang-orang musyrikin terkagum-kagum dangan ayat-ayat Al-

Qur‟an yang demikian mempesona susunan redaksinya. Mereka ingin mendengarnya, 

tetapi dalam saat yang sama enggan diketahui bahwa mereka mendengarnya. Untuk 

itu, mereka bersembunyi-smbunyi sehingga untuk mendengarnya mereka 

memerlukan ketekunan dan kesungguhan. Dan itulah yang diiisyaratkan oleh 

penambahan huruf sin dan tā’ pada kata (ٌٕٚسحًع) yastami’ūn. Selanjudnya, tulis Al-

Biqā‟i, kesungguhan mendengar dapat disembunyikan, berbada dengan melihat. 
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M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 83- 84. 
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Karena itu, banyak diantara kaum musyrikin yang memilih mendengar daripada 

melihat. Demikian lebih kurang uraian Al-Biqā‟i.
56

 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tujuan mendengar satu uraian adalah 

memahaminya dan ini memerlukan pemikiran dan perenungan. Bila alat berpikir 

telah rusak atau tidak dimiliki – sebagaimana halnya binatang – maka memahami 

tujuan uraian akan sangat sulit, kalau enggan berkata mustahil. Alat berpikir kaum 

musyrikin itu telah dikotori oleh aneka kebejatan, sehingga tidak lagi dapa berfungsi 

dengan baik. Kalau seandainya mereka hanya tuli tapi dapat menggunakan akalnya, 

maka boleh jadi dengan melihat mimik si pembicara atau gerak gerik mulutnya dia 

dapat memahami maksud pembicaraan. Tetapi mereka buta dan tuli, tidak mau 

berpikir dan merenung bahkan tidak berakal. Jadi, betapapun hebat dan tekun 

seseorang menuntunnya, keberhasilan tidak mungkin diraih. Jika demikian itu halnya, 

wahai Muhammad jangan bersedih atas ketiadaan iman mereka, karena memang hal 

tersebut di luar kemampuanmu. Itu telah menjadi ketetapan Ilahi. Namun demikian, 

jangan seorang pun yang menduga bahwa Allah swt. menganiaya mereka dengan 

ketulian, kebutaan hati dan ketiadaan akal mereka.
57

 

3. Tafsir Al-Nūr 

Wa minhum man yu’minu bihī: Dan di antara mereka ada yang beriman 

kepada Allah. 

Di antara mereka yang mendustakan itu ada orang yang beriman kepada Allah 

ketika telah datang takwil Al-Qur‟an dan nyata hakikatnya, sesudah mereka berusaha 

menentang atau menolaknya. 
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M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 84. 
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M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 85. 
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Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa diantara orang-orang musyrikin itu 

ada yang beriman kepada Al-Qur‟an dalam hatinya  tetapi tidak beriman dalam 

lahiriahnya. Mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya, tetapi mendustakannya 

atas dasar kesombongan. 

Wa minhum man lā yu’minu bihī: Dan di antera mereka ada pula yang tidak 

beriman kepada-Nya. 

Di antara mereka ada yang terus-menerus dalam perilaku kafir dan tidak mau 

beriman. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna ayat ini adalah: sebagian dari 

mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur‟an, karena jahil dan taklid semata-mata. 

Wa rabbuka bi al-mufsidīn: Tuhanmu itu lebih mengetahui semua orang yang 

merusak. 

Alla lebih mengetahui mereka yang membuat kerusakan di bumi dengan 

perilaku syirik, zalim dan berbuat durhaka. 

Wa in każżabuka fa kulli ‘amalī walakum ‘amalukum: Dan jika mereka 

mendustakan kamu, maka katakanlah: “bagiku amalanku, dan bagimu amalanmu.” 

Jika orang-orang musyrikin itu terus-terusan mendustakan kamu, hai 

Muhammad, maka katakanlah kepada mereka bahwa:”bagiku amalanku, yaitu 

menyampaikan risalah (wahyu), menakuti kamu dengan ancaman Allah, dan 

mengembirakan kamu dengan pahala-Nya. Allah akan memberikan pembalasan biak 

kepada usah dan amalanku. Adapun bagimu amalanmu, yang kelak Allah akan 

mengajarmu pada hari hisab setimpal dengan amal perbuatanmu. 

Antum barī’ūna a’malu wa anā barī’un min mā taʻmalūn: kamu terlepas dari 

apa yang aku amalkan dan akupun terlepas dari apa yang kamu amalkan.  
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Kamu tidak disiksa karena amalanku dan akupun tidak akan disiksa karena 

amalanmu. Allah tidak akan menyiksa seseorang karena kesalahan dan kemaksiatan 

orang lain. 

Wa minhum man yastamiʻūna ilaika: Dan di antara mereka ada yang 

mendengar apa yang kamu baca. 

Di antara para musyrikin yang mendustakan kamu, ada orang-ornag yang 

membuka talinga apa bila kamu membaca Al-Qur‟an. Atau kamu menerangkan 

dasar-dasar pokok syariat islam dan hukum, tetapi mereka tidak memahami apa yang 

mereka dengarkan. Mereka hanya bisa memperhatikan terdengarnya suara saja, sama 

dengan orang-orang yang mendengar burung berkicau. 

Afa’anta tusmiʻu al-ṣumma walau kānū lā yaʻqilūn: Apakah kamu bisa 

memperdengarkan sesuatu kepada orang tuli, walaupun mereka tidak memahami apa 

yang didengarnya? 

Rasul tidak diberi kemampuan untuk membaca Al-Qur‟an kepada orang yang 

tuli dan kepada orang yang tidak mau memahaminya. Mendengarkan sesuatu yang 

bermanfaat adalah mendengarkan apa yang kita dapat memahami dan 

melaksanakannya. Orang yang tidak dapat memahami apa yang didengarnya sama 

dengan orang tuli. Maka sebagaimana kamu tidak diberi kemampuan 

memperdengarkan apa yang kamu baca kepada orang yang tidak mempunyai indra 

pendengaran, demikian juaga kamu tidak mampu mamperdengarkan apa yang kamu 

bacakan kepada orang yang dipandang sama dengan orang yang tuli. 

Wa minhum man yanẓuru ilaika: Di antara mereka ada orang yang 

memandang kamu (ketika kamu membaca Al-Qur‟an). 
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Di antara mereka ada yang memandang kamu saat membaca Al-Qur‟an, akan 

tetapi mereka tidak bisa memandang cahay iman, berakhlak yang tinggi yang 

disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur‟an itu. 

Afa’anta tahdī ‘umya walau kānū lā yubṣirūn: apakah kamu dapat memberi 

petunjuk kepada orang buta, walaupun mereka tidak dapat melihat? 

Kamu tidak sanggup memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta, 

sebagaimana kamu tidak sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang tidak 

mempunyai kemampuan nalar atau kecerdasan rendah. Orang yang tidak mempunyai 

indera penglihatan tidak dapat melihat. Begitu pula orang tidak mempunyai 

kemampuan nalar dan tidak memahami suatu petunjuk walaupun yang memberinya 

seorang nabi.
58

 

                                                           
58 Teungku Muhammad Hasbih ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qura’anul Majid An-Nūr, Jilid II 

(Cet. II: Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h.1812 -1815 
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BAB IV 

TANTANGAN DAKWAH DALAM QS.YUNUS/10: 40-43 

A. Hakikat Tantangan Dakwah 

Tantangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu hal 

atau objek yang menggugah tekad dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mengahadapi masalah (rangsangan untuk melakukan sesuatu lebih giat lagi), 

sesuatu hal yang harus ditanggulangi. Maka dalam hal ini, tantangan adalah suatu hal 

yang bertujuan untuk membentuk usaha dalam meningkatkan kemampuan.
1
 

Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu da’ā, yad’ū dan 

da’watan. Kata da’watan merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja da’ā sebagai 

bentuk māḍī, yad’ū sebagai muḍāri’ yang berarti ajakan, seruan, undangan, 

panggilan, do‟a dan semacamnya.
2
 

Berdasarkan defenisi diatas, tantangan dakwah adalah suatu permasalahan 

yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, mengundang dan menjamu, 

dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah terhadap masyarakat 

yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke 

kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini.
3
 

Dakwah yang merupaka suatu aktivitas keagamaan (ibadah), bukanlah suatu 

hal yang mudah untuk dilakukan. Harus mempersiapkan diri secara keilmuan, mental 

ataupun spiritual. Seorang pendakwah harus melandaskan segala usahanya dalam 

                                                           
1
Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1447 

2Muliaty Amin,dkk, Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2009), h. 1. 

3Asmuni Syukri, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h.143-

144. 
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mengajak seseorang kepada kebenaran dengan keikhlasan, dalam artian bahwa apa 

yang ia lakukan hanya semata-mata karena Allah.  

Karena tujuan utama dakwah adalah mengajak mad‟u (objek dakwah) ke jalan 

yang benar yang diridhai Allah swt. maka materi dakwah harus bersumber dari 

sumber pokok ajaran islam, yakni Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Namun karena luasnya 

materi pembahasan kedua sumber tersebut, maka perlu adanya pembatasan atau 

penyesuaian materi yang disesuaikan dengan kondisi mad‟u (objek dakwah)  yang 

akan dihadapi seorang da‟i (pendakwah). 

Dalam Al-Qur‟an menjelaskan dakwah sebagaimana yang termaktub dalam 

QS al-Bāqarah/2: 221 yang menjelaskan tentang mengajak kepada kebaikan
4
 yaitu: 

وُٰيَدْعُوْٰ ُٰٰٓ  ٖ  اٰاِلََٰالْْنََّةِٰوَالْمَغْفِرةَِٰباِِذْنوِٓ  وَاللّ   )ٕٕٔ (ٰࣖيَ تَذكََّرُوْنَٰٰلَعَلَّهُمْٰٰللِنَّاسِٰٰٖ  ا ي تِوٰوَيُ بَ يّْ
Terjemahnya: 

Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 
menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

5
 

Seperti dalam beberapa pendapat para ahali tentang dakwah adalah: 

1. Syekh Ali Mahfuz menjelaskan bahwa dakwah memberikan dorongan kepada 

manusia untuk melakukan kebaikan berdasarkan pedoman yang ada, mengajak 

kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran demi tercapainya kebahagiaan 

di dunia dan akhirat kelak.
6
 

                                                           
4Muahmmad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 2. 

5Kementerian Aagama RI, al-Qur’an dan Terjemah: New Cordova (Cet. I; Bandung: Syaamil 

Qur‟an, 2012), h. 35. 

6Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 3. 
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2. Sayyid Quthub menjelaskan bahwa dakwah adalah seruan dan ajakan kepada 

manusia untuk menempuh jalan yang dikehendaki oleh Allah swt., bukan untuk 

mengikuti jejeak langkah da‟i atau sekelompok orang.
7
 

3. Muhammad Abduh memberikan istilah bahwa dakwah adalah jalan untuk 

memperbaiki situasi dan kondisi umat Islam dan memberi pedoman kepada 

oerang-orang kafir agar memeluk agama Islam.
8
 

Proses dakwah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan utama sangatlah luas 

cakupannya. Segenap aspek atau bidang kehidupan tidak ada satupun yang terlepas 

dari aktivitas dakwah. Maka agar usaha atau aktivitas d akwah dalam setiap bidang 

kehidupan itu dapat efektif, perlu ditetapkan dan dirumuskan nilai-nilai atau hasil-

hasil apa yang harus dicapai oleh aktivis dakwah pada masing-masing aspek 

tersebut.
9
 

B. Wujud Tantangan Dakwah 

1. Faktor Internal 

Tantangan dakwah secara internal yaitu berupa problem dan hambatan-

hambatan dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkup internal kaum muslimin 

sendiri. Contohanya tentang menurunnya kualitas ilmu seorang da‟i, tentang 

kesesuaian, tentang metode penyampaian dakwah, penyampaian materi dakwah pada 

mad’u. Adapun hadis tentang menurunnya kualitas seorang da‟i yaitu: 

                                                           
7Sayyid Qutub, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, juz XXII-XVIII (Beirut: Dār al-Syurūk, t.th.), h. 2201. 

8 Muhammad Abduh, Tafsīr al-Manār, ditahqiq Muhammad Rasyid Ridha, Tafsīr al-Qur’ān 

al-Ḥakīm (t.t. : Dar al-Fikr, t.th.), h. 145.  

9Fahrurrozi dkk, Ilmu Dakwah, h. 45-46 
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ايََّسْكُنَٰٰقاَلَٰرَسُوْلَُٰالِلهٰصَلَّىٰالِلهٰعَلَيوِٰوَسَلَّمَٰ:ٰليََتْبَغِٰللِْجَاٰىِلِٰانْٰيَسْكُنَٰعَلَىٰجَهْلِوِٰوَلََٰللِْعَاٰلِِٰ
)  عَلَٰعِلْمِوِٰ)رَوَاهُٰالطَّب ْرَنِّّْ

Artinya: 

Rasululah saw. Bersabda: “Tidak pantas bagi orang yang bodoh itu 
mendamaikan kebodohannya dan tidak pentas pula orang yang berilmu 
mendiamkan ilmunya.” (H.R Ath-Thabrani).

10
 

Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap umat islam 

baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa memandang umur. Ilmu pengetahuan 

merupakan salah satu jalan menuju syurga Allah swt. Ilmu sejak dulu telah diajarkan 

oleh nabi Muhammad pada para sahabat baik secara terang-terangan maupun secara 

sembunyi-sembunyi. ilmu pengtahuan menetapkan orang dalam kedudukan terhormat 

dan mulia (tinggi). 

Hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban untuk menuntut ilmu, baik yang 

bodoh atau sudah berilmu. Allah swt. Tidak memnolehkan orang yang bodoh untuk 

tinggal diam dan membiarkan kebodohannya. Orang yang bodoh dianjurkan untuk 

bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Bagi orang yang berilmu diprintahkan 

diprintahkan untuk menjawab pertanyaan orang yang bodoh dengan baik. Orang yang 

berilmu harus siap menjawab berbagai pertanyaan. Setiap pertanyaan sebaiknya 

dijawab secara rinci dan jelas sehingga orang yang bertanya merasa puas. Ornga yang 

berilmu harus menambah wawasan keilmuannya jangan hanya mendiamkan ilmu 

yang sudah didapatnya. 

Didalam islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dunia yang memberi 

manfaat dan berguna untuk menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. 

                                                           
10Sa‟id bin al-Qohthani, Dawah Islam Dakwah Bijak, (Jakarta: Gema insani press,1994),  

h.92. 
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Agar tiap-tiap muslim jangan sombong dan aagar setiap muslim dapat mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi penghuni 

dunia ini dalam batas-batas yang diridhai Allah swt. Contohnya, benyak kita lihat di 

masa sekarang bagaimana materi yang disampaikan hanya bersifat pengulangan 

sehingga para objek dakwah mudah bosan. Dan hal itu dapat disebabkan karena 

kurangnya wawasan ilmu islam dan pengetahuan dunia keislaman yang terbaru. 

Kekurangan ilmu yang dimiliki seorang oleh da‟i pada hari ini juga banyak 

menimpa masalah tersendiri dalam bidang dakwah. Karena seringkali terjadi 

kegoncangan ummat yang diakibatkan oleh keraguan yang ditimbulkan oleh para da‟i 

dalam menetapkan sebuah hukum. Keraguan ini akan berlanjut pada ketidak 

percayaan terhadap sang da‟i tersebut. Contoh hadis tentang kesesuaian penyampaian 

materi dakwah pada mad’u. 

ٰالَْْعْمَالِٰأفَْٰ ضَلُٰقاَلَٰإِيْْاَنٌٰعَنْٰأَبِٰىُرَيْ رَيْ رةََٰرَضِيَٰالُلهٰعَنْوُٰقاَلَٰسُئِلَٰالنَّبُِّٰصَلَّىٰالُلهٰعَلَيْوِٰوَسَلَّمَٰأَيُّ
مَاذَاٰقاَلَٰحَجُّٰ مَاذَاٰقاَلَٰجِهَادٌٰفِٰسَبِيلِٰالِلهٰقِيْلَٰثَُُّٰ رُورٌ.ٰ)رواهٰالبخاري(ٰباِلِلهٰوَرَسُوْلوِِٰقِيْلَٰثَُُّٰ  مَب ْ

Artinya: 

Dari Abu Hurairah RA., ia berkata Nabi pernah ditanya “apa amal-amal yang 
paling utama?” jawab Rasulullah “iman kepada Allah dan Rasul-Nya” 
kemudian ditanya lagi, “selanjutnya apa?”, jawab “jihad di jalan Allah”‟ 
dikatakan “selanjutnya apa?” jawab “haji mabrur”.

11
   

Hadis di atas memuat dialog antara Nabi sebagai da‟i dan penanya sebagai 

mad‟u yang meminta fatwa mengenai amalan apa yang paling utama dalam islam. 

Lebih lajut menurut hadis tersebut jawaban beliau adalah iman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, kemudian mengikuti jihad dan haji mabrur. Menarik dalam pembahasan 

ini, karena penelusuran terhadap kitab-kitab hadis mu‟tabarah ditemukan adanya 

                                                           
11

Muhammad bin Isma‟il Al-Bukhary, Ṣaḥiḥ Al-Bukhary, Jus. I (Beirut: Dār Al-Ihya‟ Turath 

Al-„Araby,ttp), h. 212. 
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hadis dengan redaksi pertanyaan serupa kepada Nabi. Hadis riwayat Ibn mas‟ud 

misalnya, dengan pertanyaan yang sama, ditemukan jawaban yang berbeda  dari 

Rasulullah. 

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa amalan yang utama adalah shalat 

pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan baru kemudian jihad di 

jalan Allah swt.
12

 Sedangkan dalam hadis Abu Daud dari „Abdul Ibn Habsyi, 

Rasululah menjawab pertanayaan tersebut dengan jawaban Thul al qiyaam 

(memperpanjang raka‟at dalam shalat).
13

 

Pakar hadis Ibn Rajab menambahkan satu riwayat amalan yang paling utama 

yang dimaksud di sini adalah sebagian dari amalan terutama yang begitu banyak, 

bukan semata-mata amalan utama itu sendiri. Pendangan kedua mengatakan bahwa 

Rasulullah menjawab pertanyaan berdasrkan  pertimbang subyektif mad‟u. 

maksudnya jawaban-jawaban rasulullah di sini merupakan amalan yang paling utama 

baginya secara khusus yang belum tentu menjadi amalan utama bagi yang lainnya.
14

 

Baik pandangan tentang sebagian dari amalan utama atau amalan yang paling 

utama secara khusus, keduanya berangkat dari perbedaan mad‟u sehingga 

mengharuskan pula perbedaan materi yang harus disampaikan kepada mereka. 

Walaupun materi yang disampaikan berbeda, bukan berarti penyampaian dakwah 

beliau tidak konsisten dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, 

jawaban Nabi tentang amalan yang paling sempurna dengan Iman, atau shalat atau 

haji pada hakekatnya adalah sama. itulah sebabnya dalam hadis Ibn Mas‟ud, 

                                                           
12

Muhammad bin Isma‟il Al-Bukhary, Sahih Bukhary, Jus. 23 (Mauqi‟ al Islam), h. 66. 

13
Muhammad bin Isma‟il Al-Bukhary, Sahih Bukhary, Jus. 4 (Mauqi‟ al Islam), h. 94 

14Zain al-Din Abi Faraj Ibn Rajab al-Hambay, Fath Al-Bary li Syarh Ṣaḥiḥ Al-
Bukhari (Beirut: Mauqi’ al-Durar al-Saniyyah,1997), h. 18. 
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penyebutan berbuat baik kepada orang tua sebagai hak hamba dijelaskan setelah 

penyebutan shalat yang merupakan hak Allah swt.
15

 

Keterkaitan materi tersebut adalah hal yang mesti dipahami dan dijadikan 

pertimbangan oleh da‟i ketika dihadapkan oleh pertanyaan mad‟unya.jika jika 

dakwah mengharuskan kecocokan antara materi dakwa dan kebutuhan mad‟u, maka 

sepatutnya jawaban yang diberikan  adalah juga yang sesuai dengan kondisi subyektif 

mad‟u. atas dasar logika ini, maka dapat dipahami pendapat yang mengatakan bahwa 

perbedaan jawaban nabi atas pertanyaan mad‟unya merupakan jawaban khusus 

dengan mempertimbangkan subyektifitasnya sipenanya. 

Kekhususan jawaban itu, kata Ibn Rajab, terlihat ketika dihadapkan kepada 

Ibn Mas‟ud yang secara subyektif masih memiliki ibu dan telah lama masuk islam. 

Berbeda dengan Abu Hurairah, walaupun iya masih Memiliki orang tua, namun baru 

belakangan masuk islam sehingga masih perlu untuk di motivasi akan arti Iman dan 

jihad. Demikian itu salah satu contoh lain dari aplikasi dakwah hikma seperti yang 

diajarkan rasul kepada juru dakwa. 

2. Faktor Eksternal 

Hambatan dakwah secara eksternal yakni problem-problem, hambata-

hambatan, dan tantangan-tantangan dakwah yang bersumber dan berasal dari bebagai 

kalangan dan pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Seperti, tentang 

media dakwah dan pemimpin yang dzalim. 

a. Media Dakwah 

Adapun hadis mengenai media dakwah: 

                                                           
15Zain al-Din Abi Faraj Ibn Rajab al-Hambay, Fath Al-Bary li Syarh Ṣaḥiḥ Al-

Bukhari, h. 19-20. 
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  ُ ع  ي   ً أ  س  ز  ز  الله  اي  : َ ض  ل  ه ى  ٚ قٕ  س   ٔ   ّ  ٛ ه  هٗ  الله  ع  ٙ  ص  ث  انُ ج  ع   ً : س  ٕد  ،ق بل  ع  س  ٍ  ي  ٍ  أ ث  ، ع  ع   ً ب س   ً ّ  ك  ٛ ئ ب ف ج ه غ  ب ش 

ع   بي  ٍ  س  عٗ ي 
ج هِّغ  أٔ  ة  ي   ف ز 

Artinya: 

“Dari Abu Masud r.a, saya telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Allah 
mengelokkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu 
disampakannya sebagaimana yang ia dengar. Sebab, banyak yang 
menyampaikan menjadi lebih sadar daripada yang hanya mendengar”

16
 

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah 

(ajaran islam) kepada mad‟u. untuk menyampaikan ajaran isalm kapada ummat pada 

zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset rekaman, majalah, 

surat kabar dan yang lainnya. Dengan banyaknya media yang ada, maka da‟i harus 

dapat memilih media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Tentunya 

dangan memilih yang tepat atau dengan prinsip-prinsip media. Adan yang menjadi 

masalah disini adalah masalah pilihan. 

Memilih tentu saja mengandung konsekuensi mengetahi dan menguasai cara 

memanfaatka potensi yang dipilihnya. Tidak hanya memilih untuk disimpan atau 

dibiarkan saja. Sekarang adalah era globalisasi inforamsi, artinya di era tersebut 

terjadi pengalihan batas ruang dan waktu dari hasil perkembangan teknologi 

komunikasi. Masalah teknologi komunikasi menjadi penting untuk di upayakan agar 

para da‟i menguasainya. Karena pada hakikatnya dakwah adalah proses komunikasi 

baik itu media visual, audio dan lebih penting lagi media audio visual, termasuk 

televisi. 

Dakwah sebagai suatu komunikasi keagamaan dihadapkan kepada 

perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih,  dan 

                                                           
16Muhammad “Isa Al-Tirmiḍy, Sunan Al-Tirmiḍy, Jus 4 (Beirut: Dār Garb Al-Islamy,1998), 

h. 33. 
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memerlukan suatu adaptasi terhdap kemajuan itu. Artinya dakwah dituntut untuk 

dikemas dengan terapan media komunikasi sesuai dengan aneka mad‟u (komunikan) 

yang dihadapi.
17

 Laju perkembangan zaman berpacu dengan tingkat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teeknologi, tidak terkecuali teknologi komunikasi yang merupakan 

suatu sarana yang menghubungkan suatu masyarakat dengan mesyarakat di bumi 

lain.kecanggihan teknologi komunikasi ikut mempengruhi seluruh aspek kehidupan 

manusia termasuk di dalamnya kegiatan dakwah sebagai salah satu pola penyampaian 

informasi dan upaya trasfer ilmu pengtahuan. 

Hal tesebut menunjukkan bahwa proses dakwah bisa terjadi dengan 

menggunakan berbagai sarana atau media, karena karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangat memungkinkan hal itu. Ilmu pengetahuan dan 

teknologi sangat berdampak positif sebab dengan demikian pesan dakwah dapat 

menyebar sangat cepat dengan jangkauan yang sangat luas pula. Dalam suatu proses 

dakwah, seoran juru dakwah (da‟i) dapat menggunakan berbagi sarana atau media. 

Salah satu unsur keberhasialan dalam beradakwah adalah kepandaian seorang da‟i 

dalam memilih dan menggunakan sarana atau media yang ada.
18

  

Dengan banyaknya media yang ada, maka da‟i harus dapat memilih media 

yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Tentunya dengan memilih 

prinsip-prinsip media yang tepat adapun yang menjadi masalah disini adalah masalah 

memilih. Memilih tentu saja mengandung konsekuensi mengetahui dan menguasai 

cara memanfaatkan potansi yang dipilihnya. Tidak hanya memilih untuk disimpan 

                                                           
17M. Bahri Ghazali, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya,1997), h. 33. 

18Adi Sasono, dkk, Solusi Islam atas problematika Umat: Ekonomi, 
Pendidikan dan Dakwah (Jakarta: Gema Insani Press,1998); h.154. 
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atau dibiarkan saja. Karena sekarang adalah era globalisasi informasi, artinya di era 

tersebut terjadi pengalihan batas ruang dan waktu dari hasil perkembangan teknologi 

komunikasi. 

b. Pemimpin yang Zalim 

Adapun hadis tentang pemimpin yang zalim 

هُمَاٰ،ٰعَنِٰالنَّبِّْٰ صَلَّىٰالُلهٰعَلَيْوِٰوَسَلَّمَٰقاَلَٰ:ٰ"كُلُّكُمْٰراَعٍٰوكَُلُّكُمْٰمَسْئُولٌٰعَنْٰعَنٰابْنِٰرَضِيَٰالُلهٰعَن ْ
ٰرَاعِيَةٌٰ ٰ،ٰوَالْمَرْأةَُ ٰبَ يْتِوِ ٰرَاعٍٰعَلَىٰأىَْلِ ٰ،ٰوَالَْْمِيرَُاعٍٰ،ٰوالرَّجُلُ ٰ،ٰٰرَعِيَّتِوِ ٰوَوَلَدِهِ ٰبَ يْتِٰزَوْجَهَا عَلَىٰأىَْلِ

ٰمَسْئُولٌٰعَنْٰرَعِيَّتِوِ"فَكُلُّكُمْٰراَعٍٰوكَُلُّكُمْٰ
Artinya: 

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a dari  Rasulullah saw. bersabda: Setiap orang 
adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas 
kepemimpinannya. Seorang kepala adalah pemimpin. Seorang suami adalah 
pemimpin bagi keluarganya dan seorang istri pemimpin atas rumah tangga 
suami dan anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai 
pertanggung jawaban atas hal yang dipimpinnya.

19
 

Pada dasarnya, hadis diatas beberbicara tentang etika kepemimpinan dalam 

islam. Dalam hadis tersebut bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah 

tanggung jawab. Semua orang disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai 

pemimpin, merka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurnganya terhadap diri 

sendiri. seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung 

jawab kepada anak-anaknya, seornag majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, 

seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, 

gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Akan tetapi tanggung jawab disini bukan semat-semata bermakna 

melaksanakan tugas lalu itu selesai. Melaikan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung 

                                                           
19

Muhammad bin Isma‟il Al-Bukhary, Sahih Bukhary, Jus. 7 (Mauqi‟ al Islam), h. 37 
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jawab di sini adalah lebih kepada upaya seorang pemimpin dalam mewujudkan 

kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya. Dengan demikin, kerena hakikat 

kepemimpinan adalah tanagguang jawab dan wujud tanggung jawab itu adalah 

kesejahteraan, maka jika orang tua hanya sekedar memberi makan kepada anak-

anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak 

dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya.  

Begitupun seorang pemimpin, katakanlah presiden dalam memimpin negrinya hanya 

sebatas menjadi “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat 

rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut 

belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. 

C. Dampak Tantangan Dakwah 

1. Faktor internal 

Salah satu faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan dakwah 

adalah karena metode yang dipakai masih bersifat tradisonal atau konvensional. Kita 

belum banyak mengembangkan metode dalam bentuk dialog interaktif yang 

komunikatif, sehinggah pengelolaan bentuk dakwah hanya menyentuh aspek kognitif 

saja tanpa memperhatiakn aspek efektif dan psikomotoriknya. Dakwah yang masih di 

lakukan tanpa tajuk dan alat akan mencapai sasaran yang sangat minim dan sulit 

untuk dievaluasi keberhasilannya. 

Dalam penyampaian sebuah pesan dakwah, banyak para da‟i yang hanya ingin 

mengandalkan metode dakwah dengan cara berceramah. Hal itu, membuat para 

mad‟u menjadi mudah bosan. Karena terkesan terlalu sering diberikan metode 

tersebut.  Sehinggah hal itu kurang menarik perhatian mad‟u maka, sebagai da‟i 
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sebaiknya  mengunakan metode-metode diatas supaya para mad‟u tidak bosan dan 

selalu dapat berinovasi dengan metode-metode tersebut, agar  saat melakukan dakwah 

tidak hanya menggulang. 

Tidak menggunakan metode yang itu saja. Selain itu, sebagai seorang da‟i kita 

juga harus menyesuaikan pengguanaan metode dakwah dengan kondisi sang mad‟u. 

Seperti halnya, bagi para pelajar sekolah menengah atas, kita dapat menggunakan 

metode diskusi, agar mereka ikut berpartisipasi dalam penyampaian pendapat. 

Hadis tentang metode penyampaian dakwah sebagaimana berikut: 

ٰالُلهٰفِٰأمَُّةٍٰ،ٰدِٰالِلهٰبْنِٰمَسْعُودٍٰعَنْٰعَبْٰ ٰبَ عَثَوُ ٰوَسَلَّمَٰقاَلَ:ٰ"مَاٰمِنْٰنَبٍِّ ٰرَسُولَٰالِلهٰصَلَّىٰالُلهٰعَلَيْوِ أَنَّ
كَٰانَٰلَوُٰمِنْٰأمَُّتِوِٰحَوَاريُِّونَٰ،ٰوَأَصْحَابٌٰيأَْخُذُونَٰبِسُنَّتِوِٰوَيَ قْتَدُونَٰبأِمَْرهِِٰ،ٰثَُُّ إنِ َّهَاٰتََّْلُفُٰمِنْٰٰقَ بْلِيٰإِلََّ

يُ ؤْمَرُونَٰ،ٰفَمَنْٰجَاٰىَدَىُمْٰبيَِدِهِٰفَ هُوَٰمُؤْمِنٌٰ،ٰٰبَ عْدِىِمْٰخُلُفٌٰيَ قُولُونَٰمَاٰلََٰيَ فْعَلُونَٰ،ٰوَيَ فْعَلُونَٰمَاٰلََٰ
يْْاَنِٰوَمَنْٰجَاىَدَىُمْٰبلِِسَانوِِٰفَ هُوَٰمُؤْمِنٌٰ،ٰوَمَنْٰجَاىَدَىُمْٰبِقَلْبِوِٰفَ هُوَٰمُؤْمِنٌٰ،ٰوَٰ ليَْسَٰوَرَاءَٰذَلِكَٰمِنَٰالِْْ

 ."حَبَّتُٰخَرْدَلٍٰ
Artinya: 

“Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Mas‟ud, sesungguhnya Rasulullah 
bersabda: “Tidaklah seorang nabi yang diutus Allah dari ummat sebelumku, 
kecuali dari umatnya tedapat orang-orang hawariyun (para pembela dan 
pengikut) yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-
perintahnya. Kemudian, datang generasi setela mereka; mereka mengatkan 
sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang 
tidak diperintahkan. Oleh karen itu, siapa yang berjihad terhadap mereka 
dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin, siapa yang berjihad melawan 
mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang 
berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. 
Sedangkan dibawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji 
sawi (H. R. Muslim).

20
 

Metode Dakwah (Approach) yaitu Cara-Cara yang dilakukan oleh seorang 

komunikator untuk mencapai satu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasi 

                                                           
20Muslim bin Hajjaj Al-Naisabury, Ṣahih Muslim, Jus. I (Beirut: Dār Al-Ihya’ Al-

Turath Al-Islamy,ttp), h. 69. 
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sayang.
21

 Metode adalah rencana atau prosedur yang dilampirkan untuk 

menyelesaikan kegiatan atau tugas demi pencapaian tujuan.
22

Metode ialah cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan untuk menyampaikan  sebuah 

materi.
23

 

Kemunkaran menurut bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Sedangkan 

menurut istilah, kemunkaran berarti perbuatan yang dibenci oleh syara‟ atau agama. 

Contohnya meninggalkan kewajiban atau menerjang hal-hal yang diharamkan. 

Meninggalkan kewajiban misalnya meninggalkan shalat. meninggalkan puasa 

ramadhan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Contoh menerjang yang diharamkan 

misalnya mengkonsumsi miras, berzina, berjudi dan perbuatan lainnya yang 

diharamkan.
24

 

Allah swt berfirman dalam QS al-Naḥl/16: 125. 

ٰسَبِيْلِٰرَبّْكَٰباِلِْْكْمَةِٰ ٰىِيَٰاَحْسَنُٰادُعُْٰاِلَ  ٰرَبَّكَٰىُوَٰاعَْلَمُٰبِنَْٰضَلَّٰٰٓ  وَالْمَوْعِظَةِٰالَْْسَنَةِٰوَجَادِلَّْمُْٰباِلَّتِِْ اِنَّ
ٰٰٕ٘ٔباِلْمُهْتَدِيْنَٰٰاعَْلَمُٰٰوَىُوَٰٰٖ  عَنْٰسَبِيْلِو

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 

                                                           
21Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), h. 

43. 
22Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press,2013), h. 63. 
23Acep Aripudin, Pengenmbangan Metode Dakwah (Jakarta: Rajawali 

Pers,2011), h. 8. 
24Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwa (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada,2011), h. 242. 



84 
 

 

Seorang mukmin diperintahkan untuk merespon segala bentuk kemunkaran 

dengan melaksanakan upaya dan usaha perubahan. Merubah dari berbuat munkar 

menjadi berbuat ma‟ruf atau setidaknya menghentikan perbuatan munkar tersebut.  

Tingkatkan usaha-usaha tersebut adalah: 

a. Merubah dengan tangan 

Merubah kemunkaran dengan tangan dimaknai: (a) tangan yang 

sebenarnya/fisik  (makna hakiki), atau (b) merubah dengan kekuatan/kekuasaan yang 

dimilikinya (makna majazi/metafora). 

Pengertian hakiki merubah kemunkaran dengan tangan, misalnya seorang 

guru menjatuhkan hukuman fisik yang tidak membahayakan kepada siswa yang 

melanggar tata tertib tingkat tinggi. Orang tua yang memukul anaknya yang sudah 

aqil baligh karena meninggalkan shalat, dan contoh-contoh lainnya. Merubah 

kemunkaran dengan tangan dalam arti metamora maksudnya melakukan 

menghentikan kemunkaran memaluli kekuasaan yang dimiliki seseorang. Misalnya 

pencabutan ijin usaha kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum, etika, 

norma atau aturan agama. Misalnya menjual miras, menjual barang-barang hasil 

curian, dan barang-barang haram lainnya. Seorang atasan memecat secara tidak 

normal bawahannya yang melakukan pelanggaran etika/moral keagamaan.
25

 Langkah 

perubahan ini dengan tangan atau kekuasaan merupakan tingkatan upaya paling 

tertinggi. 

b. Merubah dengan lisan 

                                                           
25Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah (Semarang: Pustaka 

Pelajar,2003), h. 106. 
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Langkah menghentikannya kemunkaran dengan lisan dilakukan apabila 

langkah pertama (menghentikan dengan kekuatan) tidak dapat dilaksanakan. Merubah 

kemunkaran dengan lisan dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk yang bermacam-

macam: dengan nazihat, mau‟izah, gertakan, ucapan, tulisan, pertanyaan dan lain-

lainnya. 

Melakukan perubahan dengan cara lisan dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek kepribadian dan kejiwaan mereka yang diajaknya. 

Karenya, mengajak berbuat ma‟ruf atau menghentikan kemunkaran harus dilakukan 

dengan kebijaksanaan, memberikan nasihat yang baik atau berdiskusi secara sehat. 

c. Merubah dengan hati 

Langkah-Langkah menanggulangi kemunkaran dengan dua di atas 

memerlukan fasilitas dan skills yang khusus. Jika fasilitas dan skills tersebut tidak 

dimiliki, tidak berarti bahwa upaya penggulangan boleh ditinggalkan. Kewajiban 

tetap harus dilaksanakan, hanya saja menggunakan kadar atau tingkatan usaha yang 

lebih ringan, yaitu dengan hati dalam artian “ketidakridhaan hati terhadap 

kemunkaran” atau “berdo‟a agar kemunkaran berhenti”. 

Merubah dengan hati digambarkan oleh Rasulullah sebagai “selemah-

lemahnya iman”. Artinya batas minimal menanggulangi kemunkaran adalah 

dilakukan dengan hati. Dengan demikian, maka berdiam diri dan bersikap apatis 

terhadap kemunkaran merupakan  langkah yang salah, karena sikap demikian itu 

merupaka sikap yang “tidak peduli sesama mukmin”. Mawas diri dan intropeksi  Diri 

dlam Amar Ma‟ruf Nahi Munkar.
26

 

                                                           
26Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004) h. 358 
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Kewajiban menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar tidak hanya berlaku bagi 

orang lain saja. Penegakkan ini juga harus berjalan beriringan dengan penegakkan 

amar ma‟ruf nahi munkar bagi diri sendiri/pribadi. Dengan demikian, maka tidak 

akan terjadi ketimpangan, dimana seorang mampu menegakkan printah tersebut bagi 

orang lain, sementara dirinya tidak terjamah dengan perintah tersebut. 

2. Faktor Eksternal 

Agar tantangan atau hambatan dakawah yang dihadapi tidak semakin kusut 

dan tidak berlarut-larut, perlu adanya solusi atau jalan keluar dari kemelut persoalan 

yang dihadapi yaitu:
27

 

a. Pendekatan Personal 

pendekatan dangan cara ini terjadi secara individual. Atara da‟i dan mad‟u 

langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan dapat langsung diterima. 

b. Pendekatan Pendidikan 

pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan 

masuknya islam kepada kalangan para sahabat. Begitupun pada masa sekarang ini, 

kita dapat melihat pendekatan pendidikan teraplikasikan dalam lembaga-lembaga 

pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak keislaman atau pun perguruan tinggi 

yang didalamnya terdapat materi-materi keislaman. 

c. Pendekatan diskusi 

pendekatan diskusi pada era sekarang seering dilakukan lewat berabagai 

diskusi keagamaan, da‟i berperan sebagai narasumber sedangkan mad‟u berperan 

sebagai audience. 

                                                           
27Siti Muriah, Metodologi Dakwah Kontenporer, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2000), h.78. 
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d. Pendekatan penawaran 

Cara ini dilakukan Nabi dengan memakai metode yang tepaat tanpa paksaan 

sehingga mad‟u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan bahkan ia 

melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam. 

e. Pendekatan Misi 

Maksud dari pendekatan ini adalah pengiriaman para da‟i ke daerah-daerah di 

luar tempat domisisli. 

f. Pengkaderan 

Perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah 

dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu tabligh belaka tidak cukup untuk 

mendukung proses dakwah, melainkan diperlukan pula berbagai penguasaan dalam 

ilmu-ilmu teknologi informasi yang paling mutakhir. 

g. Penggunaan Beberapa Metode Dakwah 

Proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bil-lisan, tetapi harus 

diperluas dengan dakwah bi Al-hal, bi Al-Kataabah (lewat tulisan), bi Al-Hikmah 

(dalam arti politik), bi Al-Iqtisadiyah (ekonomi), dan sebagainya. 

h. Media Penyampaian Dakwah 

Media massa cetak dan terutama media elektronik harus dipikirkan sekarang 

juga. Media elektronik dapat menjadi wahana atau sarana dawah yang perlu dimiliki 

oleh ummat islam. Biala udara Indonesia di masa yang akan datang dipenuhi dengan 

pesan-pesan agama lain dan sepi dari pesan-pesan islami, maka keadaan yang seprti 

itu tidak menguntungkan bagi peningkatan dakwah islam di tanah air ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat dan memahami dari berbagai rangkaian materi pembahasan 

yang dibahas oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tantangan merupakan suatu persoalan atau problematika yang akan dihadapi 

yang dapat merangsang atau memicu tekad dan keinginan kita untuk 

meningkatkan serta menguji sejauh mana kemampuan kita dalam mengahadapi 

problematika tersebut. 

2. Dakwah merupakan suatu proses aktivitas keagamaan yang dapat mendorong 

kita kepada kebaikan dan mencegah kita dari perbuatan atau prilaku 

kemungkaran demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. 

3. Hakikat tantangan dakwah adalah suatu permasalahan yang muncul dalam 

menyeru, memanggil, mengajak, mengundang dan menjamu, dengan proses 

yang ditangani oleh para pengembang dakwah terhadap masyarakat yang 

sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke 

kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. 

4. Bentuk tantangan dalam berdakwah terdapat dua faktor. pertama faktor internal, 

yaitu faktor dari dalam atau dari pendakwah itu sendiri dimana ia harus 

memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas dalam artian penguasaan materi 

sehingga ia mampu memberikan pemahaman kepada seseorang dengan jelas. 

Dan faktor kedua, yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar yang merupakan 
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sesuatu hal yang akan dihadapi seorang pendakwah diantaranya media dakwah 

dan pemimpin yang zalim. 

5. Metode dalam menghadapi tantangan dakwa antara lain: 

a. Faktor internal 

1. Merubah dengan tangan seperti Orang tua yang memukul anaknya yang sudah 

aqil baligh karena meninggalkan shalat. 

2. Merubah dengan lisan yaitu memberikan nasihat kepada seseorang 

3. Merubah dengan hati yaitu dengan do‟a 

b. Faktor internal 

1. Pendekatan personal 

2. Pendekatan pendidikan 

3. Pendekatan diskusi 

4. Pendekatan penawaran 

5. Pendekatan misi 

6. Pengkaderan 

7. Penggunaan Beberapa Metode Dakwah 

8.  Media Penyampaian Dakwah 

B. Implikasi dan Saran 

Dalam penyampaian sebuah pesan dakwah, banyak para da‟i yang hanya 

mengandalkan metode dakwah dengan cara berceramah. Hal itu, membuat para 

mad‟u menjadi mudah bosan. Karena terkesan terlalu sering diberikan metode 

tersebut.  Sehinggah hal itu kurang menarik perhatian mad‟u. maka, sebagai da‟i 

sebaiknya  mengunakan metode-metode diatas supaya para mad‟u tidak bosan dan 
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selalu dapat berinovasi dengan metode-metode tersebut, agar  saat melakukan dakwah 

tidak hanya melakukan pengulangan. 

Jangan menggunakan metode yang hanya itu-itu saja. Selain itu, sebagai 

seorang da‟i kita juga harus menyesuaikan pengguanaan metode dakwah dengan 

kondisi sang mad‟u. Seperti halnya, bagi para pelajar sekolah menengah atas, kita 

dapat menggunakan metode diskusi, agar mereka ikut berpartisipasi dalam 

penyampaian pendapat. 
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