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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ الَصَّلاةَُ وَالسَّلامَُ عَليَ اشَْرَفِ الأْنَْبيِاَءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ  الَْحَمْدُ ِ$َّ

د وَعَليَ الَِهِ وَأصَْحَابهِِ اجَْمَعِيْن  عَليَ سَيدِِّناَ مُحَمَّ

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat, 

taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Shalawat serta salam senatiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., 

yang telah membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus dengan 

diterangi cahaya iman yang terang benderang yakni dienul Islam. 

Tesis ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 

memperoleh gelar Program Strata Dua Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

Penulisan tesis ini tidak hanya sekedar tuntutan untuk memenuhi gelar 

Magister, keilmuan dan tanggungjawab moral sebagai upaya mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dari akibat paham radikalisme atau 

fanatik buta terhadap suatu golongan. Gerakan dakwah al-Wasat}iyah khususnya 

di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar mampu menjadi mencerahkan 

masyarakat pada umumnya untuk menanamkan nilai-nilai Islam rahmat lil al-

Alamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkemajuan yang 

menusantara. 

Dalam menyelesaikan tesis ini mengalami banyak kesulitan, namun berkat 

dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga akhirnya dapat 



 
 

v 
 

terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 
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memberikan arahan dan bimbingan baik secara materi, moral maupun 

spiritual.  

2. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M. Ag. Selaku wakil 

Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Lomba 

Sultan, M. A. selaku wakil Rektor II, Prof. Drs. Hj. Siti Aisyah Kara, M.A, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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 

(’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

لَ  هَـوْ    : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قِـيْـلَ  

 yamu>tu : يَـمـوُْتُ 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah 
 

a a  َا 
kasrah 
 

i i  ِا 
d}ammah 
 

u u  ُا 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

 

Nama 
 

Harakat dan 
Huruf 

Huruf dan  
Tanda 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

ى | ... َ ا ... َ  
 

d}ammah dan wau 
 

 ــُـو
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 
 

 ــِـــى
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ الأَ  ◌ُ  ـةرَوْضَ   : raud}ah al-at}fa>l 

◌ُ  الَْـفـاَضِــلَة ◌ُ  الَْـمَـدِيْـنَـة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
◌ُ  الَـحِْـكْـمَــة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبـّـَنا

 َ  <najjaina : نَـجّـيَْــنا

◌ُ  الَــْحَـقّ   : al-h}aqq 

 nu“ima : نعُـّـِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدوٌُّ 

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

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

Contoh: 

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

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

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: 
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مْـسُ ـالَشَّ   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

لــْزَلــَة ◌ُ  الَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

◌ُ  ـفَةالَــْفَـلْسَ   : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلادَُ 

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

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

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

Contoh: 

 ْ مُـرُوْنَ تـأَ  : ta’muru>na 

عُ وْ الَــنَّـ  : al-nau‘ 
 syai’un : شَـيْءٌ 

مِـرْتُ أُ   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهِ  دِيـنُْ   di>nulla>h  بِا ِX  billa>h   

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

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

اللهِ  رَحـــْمَةِ  فيِْ  مْ ـهُ      hum fi> rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

 
 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 



 

 

ABSTRACT 

 

Name   : Muh. Aswad 

Student Reg. No. : 80100215046 

Study Program : Da’wah and Communication 

Thesis Title  :  

 

 

The study was aimed at identifying al-Wasat}iyah  da’wah movement at An-Nahdlah 

Islamic Boarding School of Makassar. It explained the pattern of the implementation of al-
Wasat}iyah  da’wah movement at An-Nahdlah Islamic Boarding School of Makassar, 

opportunities, and hindrances to al-Wasat}iyah  da’wah movement at An-Nahdlah Islamic 

Boarding School of Makassar. 

The study was qualitative research using the normative, phenomenological, and 

communication approaches. The normative approach was intended to use religious 

benchmarks as justifiers and norm givers of the problem statements, so that it was observed 

the conclusion that something was permissible or not in accordance with the provisions of the 

teachings of Islam. The phenomenological approach was employed by looking at and 

observing the condition of An-Nahdlah Islamic Boarding School of Makassar, particularly in 

the implementation of al-Wasat}iyah  da’wah movement, which was the object of the study, 

while the communication approach was applied to determine the formulation of how a system 

was formed in the communication. Furthermore, observation, interview, documentation, and 

reference studies were utilized in collecting the data, which then processed and analyzed 

through the three stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusion. 

Based on the study that the researcher conducted, that, first, the concept of al-
Wasat}iyah  da’wah movement in general at An-Nahdlah Islamic Boarding School of 

Makassar, followed Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah (Aswaja) in Nahdlatul ‘Ulama (NU). The 

field of faith complied of that pioneered by Imam al-Asy'ari and Imam al-Maturidi, in the 

field of Islamic Jurisprudence following the school of Syafi'i, in the field of sufism adhered 

Imam Junaidi al-Baghdadi and Imam al-Gaza>li of al-Wasat}iyah da’wah, particularly at An-

Nahdlah Islamic Boarding School of Makassar; second, the pattern of al-Wasat}iyah  da’wah 

movement at An-Nahdlah Islamic Boarding School of Makassar was found several strategies, 

including the scientific, religious, and writing cultures. 

The implications of the results of this study were An-Nahdlah Islamic Boarding 

School of Makassar as an educational and da'wah institution should continue to optimize the 

role in al-Wasat}iyah  da’wah movement in the Islamic Boarding Schools. The leadership of 

an Islamic Priest’s figure, clerics in maintaining the Islamic values of rahmat lil al-Alamin 
was required to be a fortress of da'wah that enlightened all people. It was expected as well to 

enhance the level of relationship between mass organizations, the government, and related 

institutions. By the commitment and cooperation, it was wished to maintain and disseminate 

the values of al-Wasat}iyah da’wah. 

 

Keywords: Da'wah, al-Wasat}iyah Da’wah, and An-Nahdlah Islamic Boarding School 

: Al-Wasat}iyah  Da’wah Movement at An-Nahdlah Islamic  

  Boarding School of Makassar 



 

 

ABSTRAK 

 

Nama   : Muh. Aswad 

NIM   : 80100215046 

Program Studi  : Dakwah dan Komunikasi 

Judul Tesis  :  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gerakan Dakwah al-Wasat}iyah pada 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. Tesis ini dijelaskan Pola penerapan Dakwah al-
Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Peluang dan hambatan Dakwah 

al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan; 
normatif, fenomenologis, dan pendekatan komunikasi. pendekatan normatif dimaksudkan 

dengan menggunakan tolok ukur agama sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap 

masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau 

tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, Pendekatan fenomenologis yang 

diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, khususnya pada pelaksanaan gerakan dakwah al-Wasat}iyah dan merupakan obyek 

penelitian ini, sedangkan pendekatan komunikasi ini digunakan untuk menetapkan 

perumusan bagaimana terbentuknya suatu sistem dalam suatu komunikasi. Selanjutnya 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan 
penulusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga 
tahap, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, bahwa, pertama Konsep gerakan 

Dakwah al-Wasat{iyah secara umum di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, mengikuti 

Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah (Aswaja) di kalangan Nahdlatul ‘Ulama (NU). Bidang 

aqidahnya mengikuti yang dipelopori oleh Imam al-Asy’ari dan Imam al-Maturidi, dibidang 

fiqhi mengikuti mazhab Syafi’i, dibidang tasawwuf  mengikuti Imam Junaidi al-Baghdadi 

dan Imam al-Gaza>li Dakwah al-Wasat}iyah khususnya pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, kedua Pola Gerakan Dakwah al-Wasat{iyah pada Gerakan dakwah al-Wasat}iyah 

pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar ditemukan beberapa strategi diantaranya 

meliputi, budaya keilmuan, budaya keagamaan, dan budaya menulis. 

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah hendaknya terus mengoptimalkan peran 

dalam gerakan dakwah al-Wasat}iyah di pesantren. Kepemimpinan figur seorang kiai, para 

ustadz/ustadzah dalam menjaga nilai-nilai Islam rahmat lil al-Alamin diharapkan menjadi 

benteng dakwah yang mencerahkan seluruh umat. Semakin meningkatkan tingkat hubungan 

antar ormas, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Dengan adanya komitmen dan 

kerjasama tersebut, diharapakan saling menjaga dan menyebarluaskan nilai-nilai dakwah al-
Wasat}iyah. 

Kata Kunci: Dakwah, dakwah al-Wasat}iyah, dan Pesantren An-Nahdlah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Masih ingat dibenak pikiran kita beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 

2011 sampai 2012, fenomena gerakan radikalisme agama di Indonesia menjadi 

persoalan besar yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan secara tuntas. 

Masyarakat Indonesia yang tenang, tentram dan damai diganggu oleh gerakan 

kekerasan yang mengatasnamakan agama atau yang disebut dengan istilah 

“Radikalisme Agama”. Menurut Said Aqil Siraj, Radikalisme dalam bahasa Arab 

disebut “Syiddah al Tanatu”. Artinya keras, eksklusif, berpikiran sempit, dan 

memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran 

sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif.1 

Era reformasi merupakan era perubahan yang ditandai dengan munculnya 

kebebasan berbagai aspek seperti, kebebasan mengeluarkan pendapat, 

berargumen, bahkan sampai pada kebebasan berkelompok. Hal ini tampak sejak 

lengsernya Orde Baru dari panggung kekuasaan, masa transisi di Indonesia 

dimulai dengan perubahan sosio-politik yang amat menentukan bagi masa depan 

bangsa.2 

Kelompok radikal dikenal memiliki militansi yang tinggi. Ia tak kenal lelah 

memperjuangkan dan mengkampanyekan ideologi radikal ke pelosok-pelosok dunia. 

Inilah yang menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia yang harus dicarikan 

                                                           
1Arsam, NU (Nahdlatul Ulama) Dan Wacana Radikalisme Agama (Analisis Terhadap 

Majalah Risalah Tahun 2011-2012) Vol.7 No.1 Januari - Juni 2013 pp, h. 1-2 
2Khamani Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di 

Indonesia, (Jakarta: Teraju. 2002), h. 1 
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solusinya agar jaringan gerakan radikalisme agama bisa diputus dan dihentikan, 

sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali hidup tenang, tentram dan damai. 

Menurut Kallen, sebagaimana yang dikutip Arsam bahwa fenomena 

radikalisasi memiliki tiga karakter: pertama, radikalisasi muncul sebagai respon 

berupa evaluasi, penolakan atau perlawanan atas kondisi yang sedang berlangsung, 

baik berupa asumsi, nilai atau bahkan lembaga agama atau Negara; kedua, 

radikalisasi selalu berupaya mengganti tatanan yang ada dengan tatanan lain yang di 

sistematisir dan dikonstruksi melalui world view (pandangan dunia) mereka sendiri; 

ketiga, kuatnya keyakinan akan kebenaran ideologi yang mereka tawarkan. Hal 

tersebut rentan memunculkan sikap emosional yang potensial dan tidak jarang 

menjurus kepada kekerasan.3 

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa radikalisme agama menjadi 

persoalan besar yang belum bisa diselesaikan secara tuntas sampai sekarang. Inilah 

yang mendorong penulis untuk mengangkat dakwah al-Wasat}iyah dan sekaligus 

menawarkan solusi alternatif bahwa tanpa peran ulama, santri dan Pondok Pesantren 

pemaham radikalisme semakin meluas. 

Dakwah sebagaimana aktivitas agama Islam, sudah menjadi tugas yang 

harus diemban oleh setiap muslim dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

Selain itu juga harus disadari dengan pengetahuan dan pendekatan serta metode 

yang tepat, agar tujuan dakwah dapat tercapai yaitu mengajak manusia kejalan 

Allah dengan beramar ma’ruf nahi mungkar. 

Dari sudut pandang komunikasi, jelas bahwa dakwah merupakan upaya 

komunikasi dalam rangka mempengaruhi individu atapun komunal agar mereka 

                                                           
3Arsam, NU (Nahdlatul Ulama) Dan Wacana Radikalisme Agama (Analisis Terhadap 

Majalah Risalah Tahun 2011-2012) Vol.7 No.1 Januari - Juni 2013 pp, h. 2 
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dengan sadar meyakini kebenaran Islam, mau menganutnya (bagi mereka yang 

non-muslim) serta memperdalam pengetahuan agama Islam (bagi kaum 

muslimin).4 

Dakwah Islam bukan sebuah propaganda, baik dalam niat, cara maupun 

tujuannya. Niat dakwah adalah ikhlas tulus karena Allah swt. serta bebas dari 

unsur-unsur subjektivitas. Dakwah tidak boleh dikotori oleh kepentingan-

kepentingan tertanam (vested Interest). Demikian itu didasarkan atas pemikiran on 

God for all, satu Tuhan untuk semua manusia, sehingga niat dakwah yang bukan 

didasari oleh watak keuniversalan Tuhan menjadi tidak relevan.5 

Mengingat fungsi dan perannya yang demikian penting serta menentukan 

dakwah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya harus dipahami secara tepat 

dan benar, sejalan dengan ketentuan  al-Qur’an, sunnah Rasul, serta sirah 

nabawiyah yang berisikan petunjuk bagaimana dakwah itu dilakukan sehinggah 

menghasilkan pribadi-pribadi yang istiqomah dan tangguh dalam menyeru 

manusia kepada agama Allah serta mampu melahirkan tatanan hidup masyarakat 

yang Islami.6 

Untuk mewujudkan manusia yang berkualitas tinggi tersebut diperlukan 

berbagai upaya, antara lain melalui dakwah Islamiah. Dengan perkembangan 

masyarakat yang semakin dinamis dewasa ini dan beragamnya watak dan corak 

sasaran dakwah, maka pelaksanaan dakwah dihadapkan kepada persoalan yang 

semakin kompleks. Untuk itu diperlukan sarana dakwah baik memuat materi dan 

                                                           
4Kustadi Suhandang,  Manajemen Pers Dakwah, (Cet. I; Bandung: Marja, 2007), h. 13 
5A. Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam, (Cet. I; Jakarta: Kencana. 2011), h. 12-13 
6Tata Sukayat, Ilmu Dakwah (Cet. I; Bandung: 2015), h. 53 
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metode maupun media informasi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 

dakwah. 

Dari beberapa fenomena, dakwah Islam meliputi wilayah yang luas dalam 

semua aspek kehidupan. Ia memiliki ragam bentuk, metode, media, pelaku, dan 

mitra dakwah. Kita sendiri tidak bisa terlepas dari kegiatan dakwah, baik sebagai 

pendakwah maupun mitra dakwah. Apa pun yang berkaitan dengan Islam, kita 

pastikan ada unsur dakwahnya.7 

Dalam melaksanakan dakwah, haruslah dipertimbangkan secara sungguh-

sungguh tingkat dan kondisi cara berpikir mad’u (penerima dakwah) yang 

tercermin dalam tingkat peradabannya, termasuk sistem budaya dan struktur sosial 

masyarakat yang akan atau sedang dihadapi.8 Sehingga, obyek dakwah mengalami 

perkembangan ke arah yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat kemajuan zaman. 

 Di dalam perkembangan dakwah Islam, pondok pesantren merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang mempunyai peran dalam mengembangkan 

aktivitas dakwah. Hal ini dapat dilihat dari dua fungsi pondok pesantren, yaitu 

sebagai pusat pendidikan dan penyiaran Islam. Sepanjang sejarah perjalanan umat 

Islam (Indonesia), teryata kedua fungsi utama tersebut telah dilaksanakan pondok 

pesantren pada umumnya dengan baik. Walaupun dengan kekurangan yang ada 

dari pondok pesantren lahir para juru dakwah, para mualim, para ustadz para 

penulis handal dan para kiyai pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan 

yang memiliki profesi sebagai pedagang. pengusaha dan bidang-bidang lainnya.9 

                                                           
7Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Cet. II; Jakarta: 2009), h. 5 
8A. Wahab Suneth, et. al. “Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru”. (Cet. I; 

Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), h. 11. 
9Didin Hafidhuddin, Dakwah Actual (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 121. 
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 Sejak dahulu, lokasi pesantren menyatu dengan masyarakat tanpa dibatasi 

pagar dan para santri berbaur dengan masyarakat sekitar. Bentuk seperti ini masih 

banyak ditemukan diberbagai pesantren di pedesaan.10  

 Seperti halnya pondok pesantren An-Nahdlah yang berlokasi di kelurahan 

Parang Layang kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Keberadaan pesantren ini 

juga memiliki peran aktif di dalam melakukan dakwah Islam. 

 Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar merupakan tipologi pesantren 

modern yang tetap memelihara nilai-nila tradisi pesantren melalui pengajian kitab 

kuning. Kemudian pesantren yang dirintis sejak 1982 ini, melalui kajian kitab 

kuning, dan sejak tahun 1986 resmi didirikan lembaga pendidikan formal untuk 

tingkat tsanawiyah, menyusul aliyah tahun berikutnya. Dengan demikian Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar merepresentasikan tipologi sebuah lembaga 

pendidikan Islam kontemporer uang dipadukan dengan tradisi pesantren.11 

 Pesantren mengajarkan anak-anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di 

antara sesama anak-anak bangsa se-Nusantara, apapun suku, latar belakang dan 

agamanya, Mereka diajarkan untuk saling berinteraksi secara harmonis diantara 

berbagai komunitas bangsa tersebut. Kalau ada perselisihan, mereka diminta 

untuk berdamai melalui mediasi para ulama pesantren atau yang ditunjuk oleh 

orang-orang pesantren untuk memerankan fungsi mediasi tersebut.12 

                                                           
10Agus Salim Fatta, Pesantren Bukan Sarang Teroris (Cet. I; Jakarta: Compass. 2010), h. 

15 
11Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, (Makassar: Pustaka An-Nahdlah. 2009) h. 5 
12Ahmad Baso, Pesantren Studies 2a (Cet. I; Jakarta: Pustaka Afid. 2012), h. 51 
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 Selain itu, Pondok Pesantren An-Nahdlah juga digunakan oleh masyarakat 

dan sekitarnya sebagai media dakwah, guna menanamkan nilai-nilai dan norma-

norma agama Islam secara komprehensif. 

 Tradisi intelektualisme pesantren melalui pengkajian kitab kuning mejadi 

ciri khas Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar yang memadukan spiritulitas 

dan intelektualitas. Tradisi pengajian kitab kuning ini menjadi nilai utama untuk 

membentuk perilaku atau akhlak santri dan santriwati yang menjadi dimensi 

spiritualitasnya. Selain itu, pengajian kitab kuning membangun etos intelektualitas 

santri, sehingga mereka memiliki dasar-dasar dan wawasan pengetahuan 

keagamaan.13 

 Adapun yang menjadi perioritas Pondok Pesantren An Nahdlah adalah 

pembinaan akhlak, secara khusus untuk mendampingi santri yang ingin mengkaji 

keislaman dan kemanusiaan, selain itu mampu mengantarkan dan 

mengembangkan subyek didik sebagai individu sekaligus anggota sosial yang 

religius, cerdas, inklusif dan humanis. Mempersiapkan dan mengantarkan santri 

agar memiliki kepribadian profetik yang sehat dan mandiri berdasarkan nilai 

Islam, inklusif, dan kasih sayang terhadap sesama. Menyiapkan santri yang 

menghayati ajaran Islam, berjiwa nasional yang mempunyai jiwa cinta kasih. 

 Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis menganggap penting 

dan perlu untuk melakukan kajian terhadap Pondok Pesantren An Nahdlah yang 

berjudul Gerakan Dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar diharapkan mampu membantu proses pengembangan dakwah Islam. 

                                                           
13Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, h.2 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Peneliti melakukan pembatasan pada masalah yang akan diteliti 

dikarenakan oleh keterbatasan peneliti dan cakupan penelitian yang terlalu luas. 

Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar, dan menjelaskan strategi gerakan dakwah Pondok 

Pesantren An Nahdlah Makassar. 

Fokus penelitian bertujuan untuk memperjelas maksud dari peneliti pada 

sebuah karya ilmiah yang terkandung dalam judul karya ilmiah tersebut, agar 

tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Adapun judul tesis dalam penelitian 

ini yaitu ”Gerakan Dakwah al-Wasat{iyah Pondok Pesantren An Nahdlah 

Makassar. 

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Pola Gerakan dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar. 

b. Peluang dan Hambatan Dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An 

Nahdlah Makassar. 

c. Analisis Gerakan dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

memahami atau menafsirkan fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus dalam tesis 

ini akan dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Gerakan Dakwah  

Kata gerakan dalam konteks penelitian ini dikaitkan dengan dakwah, yakni 

suatu aktivitas penyampaian/syiar ajaran Islam kepada masyarakat (mad’u) baik 

yang dilakukan oleh individu (dai) maupun oleh kelompok atau organisasi 

dakwah. 

Kata Dakwah berasal dari bahasa Arab “da’wah” (الدعوة ). Dakwah 

mempunyai tiga huruf asal, yaitu dal, ‘ain, dan wawu. Dari ketiga huruf asal ini, 

terbentuk beberapa kata dengan ragam makna.14 

Dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan 

tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi 

ajakan tersebut.15 Menurut Quraish Shihab, dakwah adalah seruan, ajakan kepada 

keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan 

sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.16 

b. Dakwah al-Wasat}iyah 

Makna dakwah dapat ditelusuri dari praktek dakwah Rasulullah saw. Bagi 

para da’i yang mengharap Allah swt. dan hari akhir menjadikan Rasulullah 

sebagai teladan di bidang dakwah adalah suatu keharusan.17 

Dakwah al-Wasat}iyah inilah yang akan menjadi damai dengan 

menebarkan rahmat pada semesta. Moderasi yang menawarkan kemanusiaan 

dalam format yang sebenarnya. Tentang jalan tengah atau moderasi ini demikian 

                                                           
14Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 6 
15Toto Tasmara, “Komunikasi Dakwah”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987),  h. 31. 
16M. Quraish Shihab, “Membumikan al-Qur’an”, (Bandung: Mizan, 1994), h. 193. 
17Achmad Satori Ismail, dkk, Islam Moderat Menebar Islam Rahmat Lil ‘Alamin (Cet. II; 

Jakarta: Pustaka Ikadi. 2012), h. 116 
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berlimpah di dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. Moderasi Islam 

senantiasa menekankan keseimbangan antara dunia-akhirat, ruh-jasad, dan pikir-

hati.18 

c. Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

Pondok pesantren An-Nahdlah Makassar merupakan salah satu pesantren 

di Sulawesi Selatan yang eksis mempertahankan sekaligus mengembangkan 

tradisi pesantren. Kehadirannya di kota Makassar menjadikan Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar memiliki nilai strategis tersendiri. Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar, seperti halnya pesantren-pesantren pada umunya, juga 

mengembangkan misi mempertahankan sekaligus melestarikan nilai-nilai 

keilmuan bidang keagamaan melalaui tradisi pengajian dan pengkajian kitab 

kuning.19 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas maka dapat diuraikan 

dalam bentuk matriks sebagai berikut:  

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Gerakan Dakwah al-Wasathiyah a. Pengertian Dakwah al-Wasat}iyah 

b. Prinsip-prinsip Dakwah al-

Wasat}iyah 

2. Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar 

a. Bagaimana Pola gerakan dakwah al-

Wasat}iyah pada Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar 

                                                           
18Achmad Satori Ismail, dkk, Islam Moderat Menebar Islam Rahmat Lil ‘Alamin. h. 11 
19Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, h.2 
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b. Bagaimana Peluang dan Hambatan 

Dakwah al-Wasat}hiyah pada 

Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar ? 

Sumber : Olahan Penulis 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang 

menjadi pokok masalah dalam Gerakan Dakwah Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar (Suatu Kajian Dakwah al-Wasat}iyah), sebagai berikut: 

a. Bagaimana Pola gerakan dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar 

b. Bagaimana peluang dan hambatan Dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar ? 

c. Bagaimana Analisis Gerakan dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar. 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Membedakan penelitian ini dengan penelitian- penelitian terdahulu serta 

untuk mengarahkan penelitian ini agar tetap fokus maka ada beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan, yakni: 

1. Alamsyah, Gerakan Dakwah Muhammadiyah (Studi Metodologi Dakwah) 

(2003), tesis ini membahas tentang gerakan Muhammadiyah berawal dari 

gerakan Islam, dan metode dakwah Muhammadiyah sangat fleksibel, yaitu 
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menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.20 Penelitian 

ini bersifat library research (Penelitian Pusataka) sedangkan tesis ini, 

merupakan penelitian field research (Penelitian Lapangan) dengan ikut 

menjadi bagian dalam pelaksanaan dakwah pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. 

2. Irma Purnamayanti, Gerakan Dakwah Sufistik: Studi Kasus pada Majelis 

Zikir Az-Zahra Pusat Kota Makassar (2014), tesis ini membahas tentang 

organisasi dakwah pada Majelis Zikir Az-Zahra Pusat Kota Makassar tetap 

mengoptimalkan fungsinya untuk membangun semangat dan kesadaran 

jamaahnya. Para dai tersebut menghendaki untuk lebih meningkatkan 

kompetensi substansinya, agar pemerintah memberi dukungan penuh pada 

perkembangan dakwah Islam saat ini.21 Penelitian ini bersifat field 

research (Penelitian  lapangan) sama dengan penulis lakukan, hanya saja 

penelitian sebelumnya mengkhususkan pada konsep dakwah sufistik. 

sedangkan penelitian ini fokus pada gerakan dakwah al-Wasat}iyah pada 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

3. Muh. Yunus Pasanreseng, Efektivitas Metode Dakwah Pondok Pesantren 

As’adiyah (Telaah Kritis Kontribusi Terhadap Pembangunan Keagamaan 

di Kabupaten Wajo) (2014), Disertasi ini mengupas mengenai Pondok 

Pesantren As’adiyah dalam menjalankan dakwahnya tidak hanya terhadap 

santri binaannya, tapi juga terhadap masyarakat luas. Adapun santri 

                                                           
20Alamsyah, Gerakan Dakwah Muhammadiyah (Studi Metodologi Dakwah), Tesis 

(Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2003) 
21 Irma Purnamayanti, Gerakan Dakwah Sufistik (Studi Kasus pada Majelis Zikir Az-

Zahra Pusat Kota Makassar),Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

2014)  
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dilaksanakan secara formal melalui jalur jenjang pendidikan mulai dari 

Raudah al-Atfal sampai tingkat perguruan tinggi. Karena metode dakwah 

Pondok Pesantren As’adiyah senantiasa seirama dalam perkembangan 

masyarakat, sehingga seluruh stakeholders dapat mengetahui, memahami 

dan melaksanakan konsep agama Islam secara menyeluruh.22 Penelitian ini 

khusus membahas metode dakwah Pondok Pesantren As’adiyah dengan 

metode penelitian bersifat field research (Penelitian  lapangan), sedangkan 

peneliti lebih menganalisis secara umum dakwah al-Wasat}iyah pada 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

4. H. M. Sabit AT. Gerakan Dakwah Anregurutta KH. Muhammad As’ad al-

Bugisi, (2013). Disertasi ini menguraikan strategi gerakan dakwah 

Anregurutta adalah pengikut paham akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, 

namun praktik pemurniannya bercorak Wahabi yang keras dan tidak 

pandang bulu. Paham syariahnya cenderung pada Mazhab Syafi’i, namun 

terbuka dan menghargai mazhab lain, termasuk Muhammadiyah, aliran 

tasawwufnya. Selain itu, gerakan dakwahnya ditemukan pula metode 

gerakan dakwahnya yaitu dakwah bi al-Lisan (ucapan dan perkataan), bi 

al-Hal (Perbuatan dan keteladanan dan bi al-Qalam (tulisan/karya tulis 

ilmiahnya).23 Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai 

kesamaan dari segi metode, yaitu field research (Penelitian  lapangan), 

akan tetapi memiliki perbedaan dari segi objek dan sampelnya. 

                                                           
22Muh. Yunus Pasanreseng, Efektivitas Metode Dakwah Pondok Pesantren As’adiyah 

(Telaah Kritis Kontribusi Terhadap Pembangunan Keagamaan di Kabupaten Wajo) Disertasi 
(Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 2014). 

23H. M. Sabit AT. Gerakan Dakwah Anregurutta KH. Muhammad As’ad al-Bugisi, 
Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.2013). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Gerakan dakwah 

al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah 

dirumuskan, yaitu untuk mengetahui: 

a. Pola gerakan dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar 

b. Peluang dan hambatan Dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar 

c. Analisis Gerakan dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan 

menambah khasanah pengetahuan, dan dapat menambah khasanah intelektual 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan para penggerak 

dakwah pada khususnya. Diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam 

pengembangan Islamic Studies perspektif keilmuan dakwah dan komunikasi 

khususnya dalam konteks kajian dakwah al-Wasat}iyah dan gerakan dakwah 

komunitas muslim di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis  
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Dapat  menjadi bahan komparatif bagi para  penulis berikutnya serta dapat 

menjadi bahan masukan minimal bahan bacaan bagi pecinta ilmu pengetahuan. 

memberikan informasi mengenai gerakan dakwah al-Wasat}iyah. 



16 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Gerakan Dakwah 

Gerakan radikalisme Islam sebenarnya merupakan “buah” dari 

pemahaman skripturalistik verbalis terhadap teks-teks keagamaan yang 

dipaksakan untuk meligitimasi “violence actions” dengan “menyeru jihad 

menebar teror” atas nama “Tuhan”.1 

Stigma radikalisme juga pernah dialamatkan kepada gerakan kaum 

Khawarij di era sahabat Nabi Muhammad saw. tepatnya muncul pada masa akhir 

pemerintahan Ali ibn Abi Thalib. Prinsip-prinsip radikal dan ekstrem dapat dilihat 

sebagai gerakan fundamentalisme klasik dalam sejarah Islam ini 

Harus diakui, dalam konstelasi politik Indonesia, kelompok pendukung 

radikalisme Islam semakin membesar tetapi gerakan radikal tersebut tidak 

memiliki pola yang seragam. Ada yang sekadar memperjuangkan implementasi 

syaria’at Islam tanpa keharusan mendirikan “Negara Islam”, ada yang berusaha 

memperjuangkan berdirinya “kekhalifahan Islam2 

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata:  يدعو  –دعا– 

 .yang berarti memanggil menyeru, mengajak, dan menjamu3 دعوة  

                                                           
1A. Maftuh Abegebriel “Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia” dalam Saifuddin, 

“Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)”, Jurnal Analisis, Vol. 
XI, No. 1, Juni 2011, h. 24. 

2Suprihatiningsih, “Spiritualitas Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia,” h. 369. 

3 Mahmud Yunus, Ibnu Manz{ur Lis>an al-‘Arabi (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah al-Qur’an. 1997), h. 127. 
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Dakwah secara etimologi tersebut dapat ditemukan dalam QS A<li Imra>n/3: 

104: 

ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö�sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpR ùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪     

Terjemahnya : 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
merekalah orang-orang yang beruntung.4 
 
Pada ayat tersebut diatas, Allah swt. memerintahkan orang yang beriman 

untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan luas dan lurus serta 

mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan makruf.5 

Kata dakwah dalam berbagai kosa katanya yang diungkap oleh al-Qur’an 

sebanyak 212 kali dalam berbagai bentuknya. Dalam bentuk fi’il madi ma’lum 25 

kali, majhul 5 kali. Dalam bentuk mudari ma’lum 100 kali, majhul 11 kali. Dalam 

bentuk fi’il amar digunakan sebanyak 32 kali, sedang dalam bentuk isi, fail 

sebanyak 7 kali, dalam bentuk mashdar sebanyak 32 kali, dalam bentuk du’a 20 

kali, dalam bentuk kata da’wah sebanyak 10 kali, sedang dalam bentuk ad’iyah 

sebanyak 2 kali.6 

Dakwah dalam praktiknya merupakan kegiatan yang sudah cukup tua, 

yaitu sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia dibelantara 

                                                           
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Mush-haf Asy-Syarif 

Madinah Munawwarah, tt.), h. 64 
5Hamriani, Manajemen Dakwah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2013), h. 

15 
6Sampo Seha, Dakwah dalam al-Qur’an (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 

2012), h. 59. 

16 
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kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, eksistensi dakwah sebagai proses 

penyelematan umat manusia dari berbagai persoalan yang merugikan 

kehidupannya, merupakan bagian dari tugas dan fungsi manusia yang sudah 

direncanakan sejak awal penciptaan manusia sebagai khalifah fi al-ard}.7 

Sukses tidaknya suatu dakwah bukanlah diukur lewat gelak tawa atau 

tepuk riuh pendengarannya, bukan pula dengan ratap tangis mereka. Sukses 

tersebut diukur lewat, antara lain, pada bekas (atsar) yang ditinggalkan dalam 

benak pendengarannya ataupun kesan yang terdapat dalam jiwa, yang kemudian 

tercermin dalam tingkah laku mereka.8 

Para pakar dakwah telah banyak memberi rumusan dakwah yang berbeda, 

namun maksud dan hakikinya sama, sebagai berikut: 

a. Syekh Muhammad Khidr Husayn dalam kitabnya al-Da’wah ila al-Is}lah 

sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Ali Azis mengatakan bahwa dakwah 

ialah upaya untuk memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan 

petunjuk, atau melaksanakan amar makruf nahi munkar dengan tujuan 

mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.9 

b. Syekh Ali Mahfudz dalam kitabnya Hidayat al-Musrsyidin sebagaimana yang 

kutip oleh H. Sampo Seha mengatakan bahwa dakwah ialah mendorong 

manusia untuk melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk agama dan 

                                                           
7Ejang AS, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, (Cet. I; Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h.1 
8M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet. XIX; Bandung: Mizan 1999), h. 194. 
9Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 4. 
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memerintahkan yang makruf, mencegah yang mungkar agar memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat.10 

c. Prof. A. Hasjmy mengemukakan dakwah Islamiyyah yaitu mengajak orang lain 

untuk menyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah Islamiyyah yang 

terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.11 

Berdasarkan definisi tersebut, maka para ahli telah banyak mengemukakan 

maksud dan tujuan dakwah. Dakwah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

upaya menyampaikan pesan-pesan tentang Islam, serta pembentukan pemahaman 

benar tentang Islam terhadap objek dakwah yang berakibat dapat membawa 

perubahan sikap dan perilaku. 

2. Dasar Hukum Dakwah 

Dakwah Islamiah merupakan salah satu kegiatan penting yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Kegiatan ini mempunyai dasar yang tertera 

dalam al-Quran dan Hadis.12 Sebagaimana kewajiban para Rasul dan merupakan 

tugas pokok untuk menyampaiakan kepada kaumnya beriman kepada Allah swt. 

dalam QS al-Nah}l/16 : 36 : 

ô‰s)s9 uρ $ uΖ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9 $# ( Νßγ ÷ΨÏϑsù ô ¨Β 

“y‰yδ ª!$# Νßγ ÷ΨÏΒuρ ï∅̈Β ôM ¤)ym Ïµø‹ n=tã ä' s#≈ n=āÒ9 $# 4 (#ρç�� Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã�ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. 

šχ%x. èπ t7É)≈ tã š Î/Éj‹s3ßϑø9 $# ∩⊂∉∪     

Terjemahnya : 

                                                           
10Sampo Seha, Dakwah dalam Al-Qur’an, h. 60. 
11Muliady, Dakwah Inklusif (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2013), h. 4. 

 12M. Munir, ”Metode Dakwah”, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2009), h. 11 
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Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk 
menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di 
antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada 
pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka 
berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).13 

 

Selanjutnya tugas Rasul tersebut dilanjutkan oleh umatnya sebagaiamana 

dalam QS A<li Imra>n/3 : 110: 

öΝçGΖä. u�ö� yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? Å∃ρã�÷èyϑø9 $$ Î/ šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ì�x6Ζßϑø9 $# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ#u ã≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $# tβ% s3s9 # Z�ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθ ãΨÏΒ÷σßϑø9 $# 

ãΝèδ ç�sYò2r& uρ tβθà)Å¡≈ x�ø9 $# ∩⊇⊇⊃∪     

Terjemahnya : 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik.14 

 

Ayat tersebut di atas menurut Abdul Karim Zaidan memberikan dua 

pengertian sebagaimana yang dikutip oleh Alamsyah bahwa: Pertama; 

menerangkan tentang kebaikan umat dan Kedua; kebaikan umat itu karena 

tugasnya menyeruh dan mengajak berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari 

                                                           
13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 271 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64 
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berbuat mungkar. Dan yang termasuk dalam tugas pokok amal al-ma’aruf dan 

nahi mungkar  ialah berdakwah.15 

Menurut Ibnu Abbas r.a, sebagaimana dikutip Imam al-Qurt}ubi, kelompok 

orang yang berpredikat umat terbaik yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 

orang-orang yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, yang ikut dalam perang 

Badar, dan ikut dalam perjanjian Hudaibiyah.16 

Namun Umar bin Khaththab mengatakan bahwa siapa saja dari kaum 

muslimin baik yang sekarang maupun yang akan datang apabila beramal shaleh 

seperti mereka, maka levelnya akan seperti mereka.17 

Dengan demikian, dakwah merupakan bagian penting dalam Islam. 

Sehingga sering dikatakan bahwa Islam adalah agama dakwah. Melalui dakwah, 

ajaran Islam berkembang dan tersebar luas keseluruh penjuru dunia. Melalui 

dakwah pula ajaran Islam diamalkan oleh para pemeluknya sehingga tercermin 

dalam kehidupan pribadi,  keluarga, masyarakat dan bernegara. 

3. Unsur-Unsur Dakwah 

Untuk mendukung jalannya aktivitas dakwah, maka perlu diperhatiakan 

unsur-unsur yang terkandung dalam setiap kegiatan dakwah. yaitu: 

a. Dai (Pelaku Dakwah) 

Dai secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk isim fail (kata 

menunjukkan pelaku) dari asal kata dakwah artinya orang yang melakukan 

                                                           
15Alamsyah, Gerakan Dakwah Muhammadiyah (Suatu Metodologi Dakwah), (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press. 2012), h. 38. 
16 Lihat, M.Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan dan Keserasian Dalam al 

Quran.(Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 173 
17Lihat, M.Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan dan Keserasian Dalam al Quran. h. 

178 



22 
 

dakwah secara terminologis. Dai yaitu setiap Muslim yang berakal mukallaf (aqil 

balig}) dengan kewajiban dakwah. Jadi dai merupakan orang yang melakukan 

dakwah, atau dapat diartikan sebagai orang yang menyampaikan pesan dakwah 

kepada orang lain (mad’u).18 

Dai sebagai komunikator sudah barang tentu usahanya tidak hanya terbatas 

pada usaha menyampaikan pesan (Statement of fact) semata-mata tetapi dia harus 

juga concern terhadap kelanjutan efek komunikasinya terhadap komunikan, 

apakah pesan-pesan dakwah tersebut sudah cukup membangkitkan 

rangsangan/dorongan bagi komunikan tertentu sesuai dengan apa yang 

diharapkan, ataukah komunikan tetap pasif (mendengar tetapi tidak mau 

melaksanakan) atau bahkan menolak serta antipati dan apatis terhadap pesan 

tersebut.19 

Olehnya itu, pendahuluan dari suatu ceramah akan memberi kesan pertama 

yang dapat mempengaruhi para pendengar. Karena itu, seorang dai sedapat 

mungkin melakukan hal tersebut:20 

1) Memulai ceramah dengan membangkitkan rasa ingin tahu para pendengar, 

baik dengan mengemukakan suatu peristiwa (masa lalu atau yang sedang 

terjadi) yang dihubungkan dengan inti uraian ceramah, maupun dengan 

mengajukan sebuah pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan 

uraian, atau yang lainnya. 

                                                           
18Ahmad Warson Munawir.Kamus Al-Munawwir. Dalam Wahidin Saputra, Pengantar 

Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h.1. 
19Harjani Hefni, dkk,  Metode Dakwah, (Cet.I; Jakarta, Kencana, 2003), h. 161 
20M. Quraish Shihab, “Membumikan al-Qur’an, h. 195. 
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2) Memulai ceramah dengan hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama. Bila 

tidak demikian, maka uraian selanjutnya tidak akan menarik perhatian 

pendengar. 

3) Tidak memulai ceramah dengan memberi kesan bahwa ia “tidak mampu”, 

ataupun “menggurui” walaupun sebenarnya ia hendak menggurui. 

Dalam berceramah, seorang dai pun hendaknya memperhatikan hal-hal 

tersebut:21 

1) Memahami terlebih dahulu uraian yang akan disampaikan 

2) Menggunakan kalimat-kalimat yang populer ditelinga pendengar dan 

sedapat mungkin menghindari istilah atau kalimat yang janggal atau asing. 

3) Menggunakan contoh-contoh yang biasa dilihatpendengar atau gambaran-

gambaran yang dapat mereka pahami. 

4) Bertekat dan berusaha mengamalkan apa yang ia sampaiakan kepada 

pendengar. 

Dengan demikian, perlunya seorang dai memiliki kepribadian yang baik, 

ketulusan jiwa dan menjadi teladan dan berakhlak baik ditengah-tengah 

masayarakat. 

Da’i juga harus mengetahui cara menyampaikan cara menyampaikan 

dakwah untuk memberikan solusi terhadap problema yang dihadapi manusia, serta 

metode yang dihadirkan menjadikan manusia berpeliku baik dan bijaksana. 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) 

                                                           
21M. Quraish Shihab, “Membumikan al-Qur’an, h. 195. 
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Mad’u atau pesan dakwah adalah pesan-pesan, materi atau segala sesuatu 

yang harus disampaikan oleh dai (subjek dakwah) kepada mad’u (objek dakwah), 

yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada didalam kitabullah maupun Sunah 

Rasul-Nya.22 

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia 

peneriman dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik 

manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain, manusia 

secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah 

bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan 

kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan 

kualitas iman, Islam, dan ihsan.23 

Secara umum al-Qur’an menjelaskan ada tiga tipe mad’u yaitu: mukmin, 

kafir, dan munafik. Dari ketiga klasifikasi besar ini, mad’u kemudian 

dikelompokkan lagi dalam berbagai macam pengelompokkan, misalnya, orang 

mukmin dibagi menjadi tiga, yaitu z}alim linafs}ih, muqtas}id, dan sa>biqu>n 

bilkhaira>t. Kafir bisa dibagi menjadi kafir zimmi dan kafir harbi. Mad’u atau 

mitra dakwah terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, 

menggolongkan mad’u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri dari 

aspek profesi, ekonomi, dan seterusnya.24 

Mad’u (mitra dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. 

Oleh karena itu, menggolongkan mad’u sama dengan menggolongkan manusia itu 

                                                           
22 Enjang AS dan Aliyudin, Dasar-dasar Ilmu Dakwah, (Cet.I; Bandung, Widya 

Padjajaran, 2009), h. 80. 
23M.Munir Dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 23. 
24M.Munir Dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 23. 
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sendiri, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan mad’u tersebut antara 

lain sebagai berikut:25 

1) Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, 

serta masyarakat di kota besar. 

2) Dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, 

terutama pada masyarakat Jawa. 

3) Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja dan golongan 

orang tua. 

4) Dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang seniman, buruh dan 

pegawai negeri. 

5) Dari segi tingkatan social ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan 

miskin. 

6) Dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita. 

7) Dari segi khusus, ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, 

narapidana, dan sebagainya. 

Dengan demikian Manusia sebagai sasaran dakwah (mad’u) tidak lepas 

dari kultur kehidupan yang melingkupinya yang harus dipertimbangkan dalam 

pelaksanaan dakwah. 

c. Maddah (Materi Dakwah) 

Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad’u. 

dalam hal ini sudah jelas bahwa yang  menjadi maddah dakwah adalah ajaran 

                                                           
25M. Arifin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Bulan Binntang, 1997), h. 13-14 
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Isalm itu sendiri.26 Oleh karena itu, membahas yang menjadi maddah dakwah 

adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat 

luas itu bias dijadikan maddah dalam dakwah Islam.27 

Ajaran Islam yang dijadikan maddah dakwah yaitu pada garis besarnya 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Akidah, yang meliputi: 

a) Iman kepada Allah 

b) Iman kepada Malaikat-Nya 

c) Iman kepada kitab-kitabb-Nya 

d) Iman kepada Rasul-rasul-Nya 

e) Iman kepada hari Akhir 

f) Iman kepada qadha-qadhar 

2) Syari’ah, yang meliputi: 

a) Ibadah (dalam arti khas), meliputi: 

b) T}aharah 

c) Salat 

d) Zakat 

e) Puasa 

f) Haji 

3) Mu’amalah (dalam arti luas) meliputi: 

a) Al-Qanunul Khas (hukum Perdata) 

b) Mu’amalah (hukum niaga) 

                                                           
26M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 22 
27Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 94. 
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c) Muna>kahat (hukum nikah) 

d) Waras}ah (hukum waris) 

4) Al-Qanunul ‘am (hukum Publik) 

a) Hina>yah (hukum Pidana) 

b) Khilafah (hukum Negara) 

c) Jihad (hukum perang  dan damai).28 

Secara umum, maddah dakwah bisa diklasifikasikan menjadi empat 

pokok: 

1) Masalah Akidah (keimanan) 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah islamiah. 

Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, 

yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah 

atau keimanan. Akidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai ciri-

ciri yang membedakannya dengan kepercayaan agama lain, yaitu:  

a) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat). Dengan demikian, seorang 

muslim harus selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas 

keagamaan orang lain. 

b) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah 

adalah Tuhan seluruh alam, bukan tuhan kelompok atau bangsa tertentu. 

Dan soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal usul manusia. 

Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik 

                                                           
28Endang Saifudin Anshari, Wawasan Islam, (Jakarta: Rajawali. 1996), h. 

71. 
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soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk 

dipahami. 

c) Ketahanan antara iman dan Islam antara iman dan amal perbuatan. Dalam 

ibadah-ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman dipadukan 

dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan 

kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraannya. Karena 

akidah memiliki keterlibatan dengan soal-soal kemasyarakatan.  

Keyakinan demikian yang oleh al-Qur’an disebut dengan iman. Iman 

merupakan esensi dalam ajaran Islam. Iman juga erat kaitannya antara akal dan 

wahyu. Dalam al-Qur’an istilah iman tampil dalam berbagai variasinya sebanyak 

kurang lebih 244 kali. Yang paling sering adalah melalui ungkapan, “wahai orang-

orang yang beriman,” yaitu sebanyak 55 kali. Meski istilah ini pada dasarnya 

ditujukan kepada para pengikut Nabi Muhammad, 11 diantaranya merujuk kepada 

para pengikut nabi musa dan pengikutnya, dan 22 kali kepada para nabi laindan 

para pengikut mereka.29
   

2) Masalah Syariat  

Hukum atau syariat sering disebut sebagai cermin peradaban dalam 

pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, peradaban 

mencerminkan diri dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariat merupakan 

sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya 

                                                           
29M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 24-25 
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dalam sejarah. Syariat akan selalu menjadi kekuatan peradaban di kalangan umat 

muslim.30 

3) Masalah Mu’a>malah  

Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar 

porsinya dari pada urusan ibadah. Ibadah muamalah dipahami sebagai ibadah 

yang mencakup hubungan dengan sesama makhluk dalam rangka mengabdi 

kepada Allah Swt. Islam lebih banyak memerhatikan aspek kehidupan sosial dari 

pada kehidupan ritual.31 

4) Masalah Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlaq dari bahasa Arab, jamak dari “k}uluqun” 

yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Kalimat-kalimat 

tersebut memiliki segi-segi persamaan dengan perkataan “k}alqun” yang berarti 

kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan 

“mak}luq” yang berarti yang di ciptakan.32 

Sedangkan secara terminology, pembahasan akhlak berkaitan dengan 

masalah tabiat atau kondisi temperature batin yang memengaruhi perilaku 

manusia. Ilmu akhlak bagi Al-Farabi, tidak lain dari bahasan tentang keutamaan-

keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya yang 

tertinggi, yaitu kebahagian, dan tentang berbagai kejahatan atau kekurangan yang 

dapat merintangi usaha pencapaian tujuan tersebut.33 

                                                           
30Tata Sukayat,  Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi’asyarah,  H. 26. 
31Tata Sukayat,  Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi’asyarah, h. 27. 
32M.Munir Dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 28. 
33M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 28-29 
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Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada 

dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari 

kondisi kejiwaannya. Akhlak dalam Islam bukanlah norma ideal yang tidak dapat 

diimplementasikan, dan bukan pula sekumpulan etika yang terlepas dari kebaikan 

norma sejati. Dengan demikian, yang menjadi materi akhlak dalam Islam adalah 

mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang 

harus dipenuhinya. Karena semua manusia harus mempertanggung jawabkan 

setiap perbuatannya, maka Islam mengajarkan kriteria perbuatan dan kewajiban 

yang mendatangkan kebahagiaan, bukan siksaan.34 

Semua materi dakwah sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, 

yang demikian luasnya. Oleh sebab itu tentu memerlukan sebuah media dan 

metode yang tepat untuk mencapai prioritas-prioritas dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi masyarakat yang ada. 

d. Was}ilah (Media Dakwah) 

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi 

dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada 

umat, dakwah dapat menggunakan berbagai was}ilah. Hamzah Ya’qub membagi 

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

dan akhlak. 

1) Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan 

lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, 

ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

                                                           
34M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 29-30 
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2) Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, 

surat menyurat (korespondensi), spanduk, dan sebagainya. 

3) Lukisan adalah media dakwah melalui gambar karikatur, dan sebagainya. 

4) Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film slide, 

OHP, internet, dan sebagainya. 

5) Akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata 

mencermikan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan 

didengarkan oleh mad’u.
35 

Media dakwah sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah. Disebutkan oleh Deddy Mulyana bahwa media bisa merujuk pada alat 

maupun bentuk pesan, baik verbal maupun nonverbal, seperti cahaya dan suara. 

Saluran juga bisa merujuk pada cara penyajian, seperti tatap muka (langsung) atau 

lewat media, seperti surat kabar, majalah, radio, telepon dan televisi. Sering pula 

disebut bahwa apa yang dikategorikan sebagai media juga disebut sebgai cara atau 

metode. Cara dakwah dengan menerangkan maupun menginformasikan, terutama 

menginformasikan lewat lisan mislanya, sering disebut dakwah bi al-lisan, karena 

menginformasikan dan menerangkannya dengan lisan. Jadi, terkadang 

penggunaan istilah memiliki konotasi sesuai maksud penggunanya, terutama 

istilah-istilah yang memiliki makna samar dan beragam.36 

Dengan demikian media dakwah dapat diartikan sebagai alat bantu 

dakwah, atau yang populer disebut dengan istilah alat peraga. Berarti alat peraga 

                                                           
35M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 32 
36Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah, h. 13. 
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tersebut merupakan penunjang dan sangat berperan demi tercapainya tujuan 

berdakwah. Tanpa menggunakan media dakwah juga berarti akan mempengaruhi. 

e. T{ariqah al-Da’wah (Metode Dakwah) 

Metode berasal dari dua kata mete artinya melalui, sedang hodos artinya 

jalan, cara, dengan demikian metode adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, 

atau jalan yang harus dilalui guna mencapai suatu tujuan.37  Sedangkan dalam 

metodologi pengajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah ”suatu cara yang 

sistematis dan umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah”. Olehnya itu, 

Metode dakwah inilah menjadi acuan bagi seorang dai atau komunikator kepada 

khalayak untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. 

Al-Qur’an menetapkan ada tiga metode dakwah, sebagaimana dalam QS 

al-Nah}l/16: 125: 

äí ÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπyϑõ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑø9 $#uρ ÏπuΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ôm r& 4 ¨βÎ) 

y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôãr& yϑÎ/ ¨≅ |Ê  tã Ï&Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n=ôãr& t Ï‰tGôγ ßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪     

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.38 

 

                                                           

 37 Sampo Seha, Dakwah dalam al-Qur’an, Aplikasinya dalam Amar Makruf Nahi 

Mungkar, h. 76 

 38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 281 
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Dengan berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapatlah dipahami bahwa 

ada tiga bentuk dan metode dakwah yang telah ditentukan Allah swt., sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan dakwah.39 Metode tersebut menyebutkan tiga cara 

yaitu al-hikmah, maw’iz}at al-hasanah dan muja>dalah.40 

 Metode ini kemudian dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut: 

1) Metode Hikmah 

Kata al-Hikmah berakar dari huruf Ya, Kaf dan Mim yang mempunyai 

pengertian dasar mencegah. Mencegah dalam pengertian dasar itu bertujuan untuk 

memperoleh kemashlahatan atau mencegah dari kerusakan. Jika kata tersebut 

dikaitkan dengan binatang dengan mengekangnya agar tidak pergi tanpa arah 

yang dapat menimbulkan kerusakan. Dan jika kata tersebut dikaitkan dengan 

manusia, maka pengertiannya ialah mencegah seseorang dari kebodohan.41 

Para pakar mengembangkan metode dakwah bi al-hikmah dengan melihat 

obyek dakwahnya sebagai berikut: 

a. Hikmah berarti bukan hanya mengenal strata audiens, akan tetapi juga harus 

tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. 

b. Hikmah bukan hanya mencari titik temu akan tetapi juga bersikap toleran tanpa 

harus kehilangan s}ibgah. 

c. Hikmah bukan hanya memilih kata yang tepat, akan tetapi juga cara 

mengakhiri dakwah. 

                                                           

 39Hj. Muliaty Amin, Teori-teori Ilmu Dakwah (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press: 2011), h. 30 

 40 Sampo Seha, Dakwah dalam al-Qur’an, Aplikasinya dalam Amar Makruf Nahi 

Mungkar, h. 77 

 41Arifuddin, Metode dan Strategi Dakwah Bi Al-Hikmah (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press: 2012), h. 13 
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d. Hikmah adalah uswatun hasanah serta lisan al-hal.42 

 Menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi dalam buku Manajemen Dakwah, 

hikmah yaitu berdakwah dengan memerhatikan situasi dan kondisi sasaran 

dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam 

menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa 

atau keberatan.43 

Sedangkan menurut M. Qurasih Shihab dalam Tafsirnya, Kata  (حكمة) -

hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik 

pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas 

dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila 

digunakan/diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang 

besar atau lebih besar serta menghalangi terjadinya mud}arat atau kesulitan yang 

besar atau lebih besar. Makna ini ditarik dari kata hakamah, yang berarti kendali, 

karena menghalangi hewan/kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan 

atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan 

dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun 

dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat 

dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang 

sifat ini atau dengan kata lain dia yang hakim.
44

 

                                                           

 42 Sampo Seha, Dakwah dalam al-Qur’an, Aplikasinya dalam Amar Makruf Nahi 

Mungkar, h. 78 

 43M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 34 

 44M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 7 (Cet. I; Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 

775 
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 Pakar tafsir al-Biqa’i menggarisbawahi bahwa al-hakim, yakni yang 

memilih hikmah, harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan tentang tindakan 

yang diambilnya sehingga dia tampil dengan  penuh percaya diri, tidak berbicara 

dengan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba.45 

2) Metode al-Maw’iz}at al-Hasanah 

Secara bahasa maw’iz}at al-hasanah terdiri dari dua kata, maw’iz}ah dan 

hasanah. Maw’iz}ah berasal dari kata wa’azha yang artinya nasihat. Maw’izhah 

adalah uraian yang menyentuh hati yang menghantar kepada kebaikan. Hasanah 

berarti kebaikan. Maw’iz}ah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung 

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

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

mendapat keselamatan dunia dan akhirat.46 

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab maw’iz}ah, ia baru dapat mengena 

hati sasaran bila ucapan yang disampaikan itu disertai dengan pengamalan dan 

keteladanan dari yang menyempaikannya. Nah, inilah bersifat hasanah. Kalau 

tidak, ia adalah yang buruk, yang seharusnya dihindari. Di sisi lain, karena 

maw’izhah biasanya bertujuan mencegah sasaran dari sesuatu yang kurang baik, 

dan ini dapat mengundang emosi, baik dari yang menyampaikan, lebi-lebih yang 

menerimanya, maw’izhah adalah sangat perlu untuk mengingatkan kebaikannya 

itu.47 

                                                           

 45M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 7, h. 775  

 46 Sampo Seha, Dakwah dalam al-Qur’an, Aplikasinya dalam Amar Makruf Nahi 

Mungkar, h. 79 

 47M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 7, h. 776 
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Maw’iz}at al-hasanah dapat diartikan berdakwah dengan memberikan 

nasihat-nasihat atau menyampaikan ajran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, 

sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati 

mereka.48  

Dari pengertian Maw’iz}at al-hasanah tersebut diatas dapat diklasifikasikan 

berbagai bentuk metode yang dikembangkan berupa: 

a) Nasihat atau petuah 

b) Bimbingan, pengajaran 

c) Kisah-kisah 

d) Kabar gembira dan peringatan 

e) Wasiat (pesan-pesan positif)49 

3) Metode Muja>dalah bi-Allati Hiya Ahsan 

Kata muja>dalah terambil dari kata ja-da-la yang berarti memintal dan 

melilit. Jika ditambahkan alif pada huruf jim yang mengikuti wazan fa’ala, 

menjadi jadala yang bermakna berdebat, dan muja>dalah berarti perdebatan. 50 

Menurut M.Quraish Shihab kata jadilhum terambil dari kata jidal yang bermakna 

diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan 

menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang didapaparkan itu diterima oleh 

semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. 51  Pengertian tersebut berarti 

berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang 

                                                           

 48M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 34 

 49 Sampo Seha, Dakwah dalam al-Qur’an, Aplikasinya dalam Amar Makruf Nahi 

Mungkar, h. 79 

 50 Sampo Seha, Dakwah dalam al-Qur’an, Aplikasinya dalam Amar Makruf Nahi 

Mungkar, h. 79 

 51M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 7, h. 776 
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sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan 

pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah.52 

Tiga metode tersebut, pada umumnya telah dikemukakan oleh para pakar 

dalam literatur ilmu dakwah yang berasal dari al-Qur’an. 

B. Pesantren sebagai Gerakan Dakwah al-Wasat}iyah 

Pesantren telah dikenal sejak penyebaran Islam pertama di Sumatera dan 

Jawa serta berkembang cepat swebagai sarana pembelajaran dakwah Islam. 

Pesantren berkembang seiring dengan tumbuhnya kerajaan Islam di Indonesia dan 

kehadiran wali songo. Islam pada mulanya terdapat kubu-kubu terkuatnya di kota-

kota pelabuhan sekaligus jadi ibukota kerajaan, seperti Samudra Pasai, Malaka, 

dan Kota-kota pelabuhan pesisir Jawa.53 

Terdapat beberapa pendapat mengenai asal mula kata pesantren. Pesantren 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “santri” dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat untuk tinggal dan belajar para santri.54 

Definisi pesantren yang terdapat dalam Esklopedia Nasional Indonesia 

menyebutkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional umat 

Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam dengan memberikan tekanan pada keseimbangan antara aspek ilmu 

                                                           

 52M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 34 
53Kompri, Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren (Cet. I; Jakarta: Prenada 

Media Group, 2018), h. 13 

54 Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren; Kajian Pesantren 

As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan (Cet. I; Jakarta Pusat: PT. Paradotama Wiragemilang, 

2003), h. 35 
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dan aspek perilaku.55 Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa Pondok Pesantren 

merupakan tempat bagi orang yang ingin menuntut ilmu-ilmu agama Islam secara 

mendalam berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis. 

1. Gerakan Dakwah al-Wasat}iyah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gerakan berasal dari kata 

Gerak yang berarti peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali saja 

maupun berkali-kali, gerakan perbuatan atau keadaan bergerak. 56  Ibnu ‘Asyur 

mendefinisikan sebagaimana yang dikutip Afrizal Nur al-Wasat}iyah  berasal dari 

kata ”wasat}” dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi, kata 

wasath berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah 

ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi bahasa, 

makna wasat} adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang 

lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu57 

Gerakan dakwah al-Wasat}iyah yang dimaksud adalah merupakan aktivitas 

seorang muslim dalam mentransformasikan cita-cita ideal Islam dengan benar dan 

menyeluruh sebagaimana dibawa Rasulullah saw. tanpa memilah-milah atau 

membuat penyimpangan. 

Gerakan dakwah memiliki peranan yang sangat penting, karena 

terwujudnya relevansi Islam dengan perkembangan zaman sangat ditentukan oleh 

                                                           
55Ensiklopedia Nasional Indonesia (Cet. Indonesia; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), 

h. 187. 

56WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta Timur: PT. 

Balai Pustaka. 2013), h. 371 

57 Nur dan Mukhlis Lubis, Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif 

Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr Dan Aisar At-Tafâsîr) (Vol. 4 No. 2, 2015), h. 207 
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aktivitas dakwah. Gerakan dakwah dalam Islam merupakan aktivitas muslim 

dalam mentransformasikan cita ideal Islam dalam realitas kehidupan.58 Olehnya 

itu, gerakan dakwah menjadi kewajiban bagi umat Islam baik secara perorangan 

maupun secara berkelompok. 

Islam sebagai agama tidak datang ke dalam “ruangan” dan kondisi yang 

kosong. Islam hadir kepada suatu masyarakat yang sudah sarat dengan keyakinan, 

tradisi dan praktik-praktik kehidupan.59 

Sikap moderat yang diteladankan ulama Sunni itu tetap dilanjutkan oleh 

Walisongo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Sepanjang sejarah dakwah 

Walisongo, kita menemukan sebuah upaya untuk mencari jalan tengah antara 

ajaran Islam sebagaimana yang tertera dalam nash dengan kondisi riil yang ada 

ditengah-tengah masyarakat. Sikap moderat Walisongo tidak hanya berhasil 

dalam menyebarkan Islam, tapi juga mampu menghadirkan Islam yang toleran 

dan damai, bukan Islam yang garang dan menghancurkan.60 

Para ulama sepakat agar toleransi menjadi salah satu alternatif dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena toleransi bukan sekedar hak, tetapi 

kewajiban. Tuhan pun dalam kitab suci Nya disebut Mahapengasih, 

Mahapenyayang, Mahapengampun, dan Mahapemaaf. Karena itu, Sila Ketuhan 

                                                           
58Hamiruddin, Gerakan Dakwah Al-Nadzir (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 

2014), h. 21 
59Muniron, dkk, Studi Islam di Perguruan Tinggi (Cet. I; Jember: STAIn Jember Press. 

2010), h. 125 
60Miftachul Akhyar, Aswaja An-Nahdliyah (Ajaran yang berlaku di lingkungan Nahdlatul 

Ulama), (Cet. III; Surabaya: Khalista, 2009), h. 54 
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yang Maha Esa harus dipahami dalam konteks mengimplementasikan nilai-nilai 

ketuhanan itu secara konsekuen dan konsisten, utamanya dalam hal toleransi.61 

Akhir-akhir ini istilah ‘muslim moderat’sering dipopulerkan oleh banyak 

kalangan yang fokus dalam gerakan pembaharuan dakwah Islam. Pada awalnya, 

istilah ini sering digunakan para ulama untuk memberikan pencerahan kepada 

umat Islam tentang ajaran Islam yang progresif, aktual dan tidak ketinggalan 

zaman. Walau terkesan mengalami distorsi, istilah‘muslim moderat’ mampu 

membersihkan nama besar Islam saat ini.62 Citra Islam yang tadinya dicemari oleh 

ulah oknum tertentu, terklarifikasi dengan dakwah muslim moderat yang santun, 

ramah dan bersahabat. Sebagaimana dalam QS al-Ba>qarah/3: 143 : 

y7 Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u !#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3tƒ uρ ãΑθ ß™§�9$# 

öΝä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3   

Terjemahnya : 

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 
yang adil dan pilihan63 agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.64 
 
Sebagaimana dalam Tafsir Fi Z}ilalil Qur’an, “Umat Islam adalah umat 

pertengahan” atau adil dan pilihan serta menjadi saksi atas manusia seluruhnya. 

Maka, ketika itu umat Islam menjadi penegak keadilan dan keseimbangan di 

                                                           
61 Zuhairi Misrawi, Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Terorisme, dan Oase 

Perdamaian, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 33. 

62 Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi 

Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr Dan Aisar At-Tafâsîr) (Vol. 4 No. 2, 2015), h. 

206 
63Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi 

atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. 
64Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22 
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antara manusia. Dan akan tampak dalam diri umat ide-idenya yang standar, dan 

akan diperhitungkan nilai-nilai, pandangan-pandangan, tradisi-tradisi, dan syiar-

syiarnya.65 

Selanjutnya dalam Tafsir al-Mis}bah, Posisi pertengahan menjadikan 

manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal dimana dapat mengantar 

manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh 

siapa pun dan dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan 

bagi semua pihak. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar 

kamu, wahai umat Islam, menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang 

lain, tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan 

Rasulullah saw. syahid yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan 

perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan 

dalam segala tingkah laku. Itu lebih kurang yang dimaksud oleh lanjutan ayat dan 

agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.
66

 

Dari paparan di atas, kita dapat melihat adanya titik temuantara makna 

ummatan wasathan yang dikemukakan oleh. Tidak ada pertentangan makna satu 

sama lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wasathiyah adalah sebuah 

kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menjadi umat terbaik 

dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat dalam 

segala urusan, baikurusan agama atau urusan sosial di dunia. 

2. Prinsip-Prinsip Dakwah al-Wasat}iyah 

                                                           
65Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Beirut: Darusy-Syuruq. 1992), h. 158 
66M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 7, h. 415 
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Ada beberapa prinsip-prinsip dari dakwah al-Wasat}iyah yang menjadi 

landasan pengambilan sikap, sebagai berikut: 

a) Tawassut} (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang 

tidak ifrât} (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrît} (mengurangi ajaran 

agama); 

b) Tawa>z}un (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara 

seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun 

ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara 

inhiraf ,(penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan); 

c) I’tida>l (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional; 

d) Tasa>muh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam 

aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya; 

e) Musa>wah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain 

disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang; 

f) Syu>ra (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan 

kemaslahatan di atas segalanya; 

g) Is}lah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai 

keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman 

dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) dengan tetap 

berpegang pada prinsip al-muhafaz}ah ‘ala al-qadi}mi al-s}a>lih wa al-ak}dzu bi al-
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jadi>di al-as}lah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan 

hal-hal baru yang lebih relevan); 

h) Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi 

hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan 

dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah; 

i) Tathawwur wa Ibtika>r (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk 

melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta 

menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia; 

j) Tahad}d}ur (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, 

identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan 

dan peradaban.67 

Dengan demikian, seorang muslim agar mampu menyikapi sebuah 

perbedaan, dalam artian bahwa apa yang menjadi perbedaan dari tiap-tiap agama 

maupun aliran tidaklah perlu disama-samakan, dan apa yang menjadi persamaan 

diantara masing-masing agama ataupun aliran tidak boleh dibeda-bedakan atau 

dipertentangkan. Perbedaan adalah bagian dari sunatullah yang tidak bisa dirubah 

dan dihapuskan.Ini sudah menjadi takdir Allah swt., tinggal manusia saja yang 

harus belajar bagaimana merealisasikan dirinya sendiri. 

 

 

C. Kerangka Konseptual 

                                                           
67 Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi 

Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr Dan Aisar At-Tafâsîr), h. 213 
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Kerangka Konseptual  dalam sebuah penelitian merupakan alur pikir yang 

logis yang akan dilakukan oleh peneliti yang dibuat dalam bentuk diagram atau 

pola. Tujuan dari kerangka pikir untuk menjelaskan secara garis besar pola 

substansi penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan 

pertanyaan penelitian (research quetion), dan mempresentasikan suatu himpunan 

dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep atau variabel 

tersebut.68 

Adapun kerangka Konseptual dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis : 2017 

                                                           
68

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, 2013. h. 27. 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sebagai 
gerakan Dakwah al-Wasat}iyah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, berarti “dari”  atau 

sesudah, dan hodus, yang berarti “perjalanan”. Kedua istilah tersebut dapat 

dipahami sebagai “perjalanan atau mengejar atau dari” satu tujuan. Oleh karena 

itu metode dapat diberi defenisi sebagai “setiap prosedur yang digunakan untuk 

mencapai tujuan akhir”.
1
 

Metode adalah suatu rumusan secara sistematis untuk mengantisipasi dan 

menggarap sesuatu agar usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan 

dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif tentang Gerakan Dakwah al-

Wasat}iyah pada pondok pesantren, juga dikategorikan sebagai penelitian lapangan 

(field research), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi 

penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan 

penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. 

2. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar yang terletak di jalan Tinumbu Dalam No. 12 Provinsi Sulawesi 

Selatan. Penetapan lokasi dan objek  penelitian ini didasarkan  pada pertimbangan, 

antara lain : 

                                                 
1
Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, ( Cet. I; Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), h. 

92 
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a. Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar mudah dijangkau oleh peneliti 

sehingga tidak menyulitkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

b. Lokasi dan objek Penelitian dianggap sangat representatif terhadap judul yang 

ingin diteliti karena objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa baru 

bagi peneliti dalam menambah pengalaman peneliti. 

c. Bahwa ada beberapa Pondok Pesantren yang ada di kota Makassar, tetapi 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar dalam kegiatan dakwahnya lebih 

aktif, melakukan pembinaan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan yang 

bernuansa rahmat li al-‘a>lamin kepada para santri serta masyarakat di sekitar 

pesantren, bahkan di kota Makassar. Dimana saat ini Pondok Pesantren An-

Nahdlah telah terjadi perkembangan yang cukup besar. Hal ini sangat menarik 

untuk di teliti bagaimana gerakan dakwah di Pondok Pesantren An-Nahdlah di 

Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah sebagai berikut:   

1. Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-

dalil al-Qur’an dan al-Hadis) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap 

masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 

sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan ajaran agama 

Islam. 

2. Fenomenologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan 

memperhatikan keadaan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, khususnya 
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pada pelaksanaan gerakan dakwah al-Wasat}iyah dan merupakan obyek 

penelitian ini. 

3. Pendekatan Komunikasi. Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang 

digunakan dalam proses penelitian dakwah.
2
 Pendekatan ini digunakan untuk 

menetapkan perumusan bagaimana terbentuknya suatu sistem dalam suatu 

komunikasi. Karena dengan sistem ini dapat menetapkan sejumlah element 

yang harus ada dalam komunikasi. Tiap-tiap element komunikasi dianalisis 

secara konsepsional, sehingga suatu konsep yang memberi petunjuk 

terciptanya komunikasi yang komunikatif. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri 

dari dua jenis data yaitu:  

1. Data primer adalah data yang didapatkan hasil observasi dan hasil 

wawancara dengan informan, seperti: Pengasuh Pesantren, ustadz/kiyai, 

santri dan dai. 

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh dari dokumentasi yang ada jika diperlukan dalam 

penelitian ini. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa 

buku-buku sebagai referensi serta nash-nash al-Qur’an dan al-Hadis yang 

berkaitan dengan gerakan dakwah al-Wasat}iyah terhadap pendapat ulama 

yang tertuang dalam kitab-kitab dan yang berkaitan dengan penelitian. 

 

                                                 
2
Muhtadi, Asep Saeful dan Abdul Djaliel Maman. “Metodologi Penelitian Dakwah”, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 112 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan 

metode sebagai berikut : 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindra sebagai alat bantu dan selain pancaindra lainnya. Observasi juga 

merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 

hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya
3
. 

Dalam metode observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung di lapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati setiap proses 

kegiatan-kegiatan dakwah yang di lakukan oleh Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar. Baik itu berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, tempat 

pelaksanaannya dan orang yang melaksanakan. Hal ini bertujuan memberi arah 

bagi peneliti dalam hal pengumpulan data.  

 

 

 

 

                                                 
3
Burhan Bungin, “Penelitian Kualitatif”, (Cet. II; Jakarta: Kencana Pernada Media 

Group, 2008), h .115. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dicatat 

atau direkam dengan alat perekam
4
. 

Menurut Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif R dan D, mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

Peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut bahwa 

subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Bahwa apa yang 

dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Bahwa 

interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
5
 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu 

percakapan yang sistematis dan terorganisasi.
6
 Sebagai langkah awal dalam 

penelitian ini, penulis menyiapkan dokumen/lembar wawancara. Pedoman 

wawancara tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesimpangsiuran 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga pada akhirnya tujuan wawancara 

dapat tercapai. 

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan pengasuh Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar, ustad/ustadzah dan guru,. Dalam wawancara 

                                                 
4
Irwan Soehartono, “Metode Penelitian Sosial”, (Cet.VII; Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 68. 
5
Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif “, (Bandung: Alpabeta, 2009), 

h. 138. 
6
Ulber Silalahi. Metode penelitian sosial, (Cet. lll; Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 

312. 
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peneliti bebas mengembangkan fokus penelitian. Dalam hal ini penyusun 

menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam 

mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil 

keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, 

karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana 

menunjukan suatu fakta yang telah berlangsung, agar memperjelas dari mana data 

itu didapatkan. Dokumen yang dimaksud berupa arsip Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 

instrument kunci.
6 

Kedudukan peneliti sebagai instrument dalam penelitian 

kualitatif adalah hal yang utama karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.
7
 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan 

strategis yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan, karena data yang 

diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam upaya memperoleh data 

yang empiris mengenai masalah yang diamati dalampenelitian ini digunakan 

seperangkat instrumen dalam bentuk sebagi berikut: 

                                                 
6
 BurhanBungin,Penelitian Kualitati(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 28. 

7
Lexy Johannes Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif (Cet. XV; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 112. 
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1. Instrumen wawancara (interview guide), alat rekam peristiwa seperti tape 

recorder dan kamera, serta catatan lapangan (field note) untuk 

menghimpun informasi mengenai Gerakan Dakwah al-Wasat}iyah Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

2. Instrumen obsevasi 

a. Check List, merupakan suatu daftar yang berisikan kategori atau faktor-faktor 

yang akan diamati. 

b. Mechanical device, merupakan alat mekanik yang digunakan untuk memotret 

peristiwa-peristiwa terkait objek penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpul dari lapangan diolah dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
8 

Data tersebut baik 

berasal dari hasil wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi. 

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah 

dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut: 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah: 

1. Reduksi Data 

Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman  bahwa reduksi data 

diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

                                                 
8
 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif (Makassar: 

Indobis Media Centre, 2003), h. 337. 
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tertentu di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang 

berorientasi kualitatif berlangsung.
9
 

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap 

penulis tidak signifikan bagi penelitian ini.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data maksudnya adalah  menyajikan data yang telah direduksi 

dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran 

terhadap data tersebut. Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman 

bahwa: 

“Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, 

kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas 

pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.”
10

 

 

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang telah disajikan 

sehingga penyajian dan pembahasan lebih akurat. Teknik verifikasi data dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

a. Deduksi; analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

                                                 
9
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “Analisis  Data Kualitatif, Buku Tentang 

Metode-Metode Baru”,  Cet. I, (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16 
10

Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, “Analisis  Data Kualitatif, Buku Tentang 

Metode-Metode Baru”, h. 17. 
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b. Induksi; analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Komparatif; analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan 

kesimpulan persamaan maupun perbedaan. 

G. Pengujian Keabsahan data  

Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong dalam buku Metodologi 

Penelitian Kualitatif, bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) 

menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, 

kriteria dan paradigmanya sendiri.
11

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah 

kriteria keabsahan data yang bisa digunakan yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). 

Untuk dapat mengetahui kriteria tersebut peneliti menempuh langkah-

langkah: 

1. Triangulasi, yaitu peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data berupa wawancara mendalam terstruktur kepada informan sampai 

diperoleh informasi atau data yang cukup untuk menarik kesimpulan 

observasi dan dokumentasi. 

2. Member Checks, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan interpretasi data 

yang ada. 

                                                 
11

Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 171. 
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3. Peer axaminations, yaitu peneliti meminta bantuan kepada teman memberi 

komentar tehadap data dan temuan dalam perbaikan dan penyempurna bila 

dibutuhkan. 

Pada dasarnya semua penelitian ilmiah harus berbekal teori. Dalam 

penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori disini 

akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang di teliti, sebagai dasar untuk 

merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen 

penelitian. Oleh karena itu landasan-landasan teori dalam penelitian kualitatif 

harus sudah jelas teori apa yang akan di pakai.
12

 

                                                 
12

Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R Dan D”, (Cet. XVIII, 

Bandung : PT. Alfabeta, 2013), h. 57 
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BAB IV 

GERAKAN DAKWAH AL-WASAT{IYAH PONDOK PESANTREN 

AN-NAHDLAH MAKASSAR 

A. Profil Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

1. Latar Belakang Berdirinya 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar terletak di kelurahan Layang 

kecamatan Bontoala kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan oleh 

Anregurutta Drs. K.H. Muh. Harisah AS. Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar sebelum terbentuknya bermula dari sebuah kelompok pengajian yang 

diikuti oleh 7 orang murid/santri, yakni Afifuddin Harisah, Usman Abdullah, Abd. 

Rahman Roa, Abd. Rahman Bantam, Muh. Ridwan Oyo, Sahabuddin dan Zainal 

Abidin, rata-rata mereka adalah murid sekolah dasar1, yang dibina oleh 

Anregurutta Drs. KH. Muh. Harisah AS dalam mempelajari dan mengkaji ilmu 

agama Islam melalui kitab kuning dengan sistem halaqah yakni pengajian kitab 

dengan cara duduk bersilah dan melingkar mengelilingi kiai. Kelompok tersebut 

dibina di rumah kediaman pembina sendiri, yang beralamat di jalan Tinumbu Lr. 

149 No. 6A Makassar, tepatnya pada tanggal 20 September 1982.2 

Disebabkan karena hanya berjumlah tujuh orang maka pengajian ini 

dinamai “Ashābul Kahfi”, yang oleh pendirinya dinisbahkan kepada 7 orang 

pemuda yang dikisahkan dalam Surah al-Kahfi, karena mempertahankan aqidah 

dan keimanannya kepada Allah swt. dari rongrongan, keganasan dan kezaliman 

                                                 
1Firdaus Muhammad, AG. KH. Muh. Harisah. AS Mewariskan Pesantren (Cet. I; 

Makassar. An-Nahdlah Press. 2013), h. 103-104. 
2Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, h. 15. 
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penguasa, lalu bersembunyi dan tinggal dalam gua selama 309 tahun. Penisbahan 

ini juga mengandung harapan supaya para santri mampu meneladani semangat 

dan perjuangan ke tujuh pemuda tersebut dalam mencari ilmu.3 

 Pengajian Majelis Ta’lim Ashabul Kahfi pun semakin berkembang dan 

jumlah santrinya semakin bertambah sehingga kediaman gurutta tidak 

menampung jumlah santri yang mengikuti pengajian tersebut. Anregurutta Drs. 

KH. Muh. Harisah AS memindahkan aktivitas pengajian di masjid Quba layang. 

Nama Ashbul Kahfi dianggap tidak relevan lagi ditandai semakin bertambahnya 

jumlah santri pengajian yang dibina gurutta dasar keikhlasan dan semangat 

mengembangkan keilmuan melalui kajian kitab kuning secara kesinambungan.4  

Faktor utama yang mendorong beliau membuka pengajian tersebut adalah 

pesan dan amanah dari guru beliau almarhun KH. Yunus Maratan pada saat 

menamatkan pendidikannya di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, agar 

membuka pengajian meskipun hanya diikuti oleh satu atau dua orang saja, apabila 

tinggal dan menetap di satu kampung. Di samping itu, juga karena dilandasi rasa 

keikhlasan dan tanggung jawab sebagai seorang tokoh agama di lingkungannya 

dalam merespon pesan Rasulullah saw. “Sampaikanlah ajaranku meskipun hanya 

berupa satu ayat”. Beliau juga menambahkan bahwa keinginan untuk 

melestarikan kajian kitab kuning menjadi salah satu alasan lahirnya Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar.5 

                                                 
3Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar,  h. 16. 
4Firdaus Muhammad, AG. KH. Muh. Harisah. AS Mewariskan Pesantren (Cet. I; 

Makassar. An-Nahdlah Press. 2013), h. 106 
5Firdaus Muhammad, Merawat Tradisi Pesantren dan NU (Cet. I; Makassar: An-Nahdlah 

Press. 2009) h. 43. 
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 Berkat ketabahan dan keuletan Anregurutta Drs. KH. Muh. Harisah AS 

dalam membina dan membimbing ketujuh orang santri tersebut serta atas 

pertolongan Allah swt. kegiatan yang dilakukannya mendapat tanggapan dan 

respon positif dari masyarakat, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah 

santri yang ikut serta dalam pengajian yang dibinanya. Karena peserta pengajian 

tidak lagi berjumlah tujuh orang, maka dibentuklah Majlis Ta’lim al-Syafi‛iyyah 

untuk mengganti nama Ashābul kahfi. Setahun kemudian, karena rumah 

Anregurutta Drs. KH. Muh. Harisah AS tidak lagi dapat menampung peserta 

pengajian yang semakin bertambah, pengajian ini dipindahkan ke masjid Quba, 

salah satu masjid yang ada di kelurahan Layang. 

 Setelah pengajian ini dipindahkan di mesjid Quba, peserta pengajian 

Majlis Ta’lim al-Syafi‛iyyah makin hari makin bertambah jumlah santrinya hingga 

mencapai ratusan jumlahnya, bukan hanya pelajar SD, SMP, SMA bahkan juga 

berasal dari mahasiswa dan masyarakat di sekitar masjid Quba. Karena padatnya 

pengajian dengan sistem halaqah ini, maka pada tanggal 4 Januari 1985 Majelis   

Ta’lim al-Syafi‛iyyah dirubah namanya menjadi“An-Nahdlah” yang berarti 

“kebangkitan”, nama ini  dicetuskan pertama kali oleh Anregurutta Drs. KH. 

Muh. Harisah AS atas restu dari guru beliau Anregurutta Nashirussunnah KH. 

Muhammad Nur.6 Nama An-Nahdlah sekaligus menjadi nama pesantren tersebut. 

 Mengamati kemajuan dan peranan majelis tersebut dalam mandidik dan 

membina santrinya, maka masyarakat menyarankan agar ditingkatkan menjadi 

lembaga pendidikan formal, agar pembinaannya lebih efektif dan efisien yang 

                                                 
6Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, h. 16. 
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kegiatannya dikelola melalui organisasi kependidikan yang dirancang dan disusun 

secara matang. Dengan adanya desakan dari masyarakat untuk dibentuknya 

lembaga pendidikan Islam, maka Anregurutta Drs. KH. Muh. Harisah AS 

terdorong untuk mencari terobosan dan persiapan dalam merealisasikan keinginan 

masyarakat tersebut. Maka dengan izin Allah swt. pada tanggal 20 Juni 1986 

Majelis Ta’lim An-Nahdlah secara resmi ditingkatkan menjadi sebuah lembaga 

pendidikan Islam yang bernuansa pesantren dengan membuka lembaga 

pendidikan formal, yakni jenjang pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah 

sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan setahun kemudian 

membuka lagi tingkat Madrasah Aliyah sederajat Sekolah Menengah Atas 

(SMA).7 Di samping menerapkan sistem klasikal dalam proses pendidikannya 

dengan kurikulum dan sistem pengajaran yang memadukan materi pelajaran 

agama dan umum, juga tetap mempertahankan sistem tradisional yang 

sebelumnya sebagai unsur utama dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan, dengan kata lain para santri madrasah kembali mengikuti pengajian 

kitab kuning sebagai bagian penting dari pengajaran pesantren.  

 Dari tahun ke tahun kegiatan pesantren berjalan dengan lancar, meskipun 

tantangan yang dihadapinya tidak sedikit, begitu banyak aral kerikil yang 

melintang di jalan namun dihadapinya dengan keikhlasan dan kesabaran. Pada 

tanggal 25 Februari 1989 pengurus pesantren membentuk sebuah yayasan dengan 

nama “Yayasan An-Nahdlah”, yayasan ini terbentuk atas inisiatif Anregurutta 

Drs. K.H. Muh. Harisah AS selaku pimpinan umum Pondok Pesantren An-

                                                 
7Syamsu Alam, Alumni/Pembawa Pengajian Kitab Kuning, Wawancara, Makassar, 21 

Januari 2018 
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Nahdlah Makassar sekaligus ketua umum Yayasan An-Nahdlah. Dan pada tahun 

berikutnya Yayasan An-Nahdlah membuka cabang di Sudiang. 8 

 Yayasan An-Nahdlah membina pesantren pada tiga tempat yaitu : Kampus 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Layang Makassar yang berlokasi di Kampus I di 

Jl. Tinumbu No. 272, dan Kampus Pondok Pesantren An-Nahdlah Sudiang 

Makassar yang berlokasi di kampus II di Jl. Baddoka Sudiang, namun karena 

adanya persoalan internal dalam hal ini pengingkaran waqaf, sehingga kampus II 

dipindahkan ke lokasi kampus III di  Jl. Tinumbu Dalam Lr. I No. 9. Kedua lokasi 

tersebut terletak di kelurahan Layang kecamatan Bontoala kota Makassar.  

Sebagian besar santri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar bertempat 

tinggal di sekitar pesantren, hal ini disebabkan karena letak Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar yang berada di tengah-tengah kota, adapun asrama dibangun 

khusus untuk santriwati, dan juga karena daya tampung/lokasi pesantren yang 

sangat terbatas.  

Adapun santri-santri yang berasal dari luar kota Makassar atau dari luar 

Sulawesi Selatan mereka hanya kontrak kamar atau rumah-rumah penduduk yang 

ada di sekitarnya. Menurut Anregurutta Drs. K.H. Muh. Harisah AS bahwa yang 

demikian itu justru jauh lebih baik karena santri-santri langsung berinteraksi 

dengan masyarakat setempat. Dan apabila ada kegiatan-kegiatan keagamaan di 

sekitar wilayah Tinumbu-Makassar, santri-santri Pondok Pesantren An-Nahdlah 

selalu terlibat aktif dan ikut ambil bagian dari kegiatan tersebut. Misalnya, ada 

                                                 
8Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, h. 66. 
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kegiatan pengajian, tahlīlan, ta’zīyah atau pun barazanji.9 Anregurutta Drs. K.H. 

Muh. Harisah AS optimis bahwa santri dan santriwati Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar tidak akan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif 

yang ada di lingkungan masyarakat, tetapi justru dengan kehadiran santri di 

tengah-tengah masyarakat bisa memperbaiki atau mewarnainya dengan hal-hal 

yang positif sesuai tuntunan agama. Hal ini diyakini karena santri-santri Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar tidak dibentengi dengan tembok besar tetapi 

dibentengi dengan kitab kuning.10
 

Berkat hidayah Allah swt. dan keikhlasan para pembina Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar serta kerjasama antara pengurus dan masyarakat setempat 

sehingga jumlah santri setiap tahun selalu bertambah, sejak dibuka sampai saat ini 

mengalami perkembangan yang cukup baik dan mulai dikenal oleh masyarakat di 

luar kota Makassar bahkan di luar Sulawesi Selatan. Hal ini tampak pada santri 

yang belajar di pesantren ini, ada yang berasal dari Kalimantan, Sumatera dan 

lain-lain, bahkan kini alumni Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar telah 

tersebar di berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri 

seperti Mesir, Belanda dan Tunisia. Berikut nama alumni yang kuliah di luar 

negeri: 

 

 

 

                                                 
9Firdaus Muhammad, AG. KH. Muh. Harisah. AS Mewariskan Pesantren , h. 65 
10Firdaus Muhammad, AG. KH. Muh. Harisah. AS Mewariskan Pesantren, h. 66 



59 
 

NO NAMA 
TAHUN 

ALUMNI 
UNIVERSITAS KETERANGAN 

1.  
Dr. KH. Afifuddin 
Harisah, Lc., MA 

1993 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Selesai 

2.  
Dr. H. Yusri Arsyad, 

MA. 
1994 

Azaituna of 
Tunisia 

Selesai 

3.  
H. Badruzzaman 

Harisah, Lc. 
2005 

Al-Azhar Kairo 
Mesir 

Selesai 

4.  H. Fakhruddin, Lc. 2005 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Selesai 

5.  
H. Lukman, Lc, 

M.Th.I 
2005 

Al-Azhar Kairo 
Mesir 

Selesai 

6.  
Muhammad Fakhri 

Amir, Lc. 
2008 

Al-Azhar Kairo 
Mesir 

Selesai 

7.  
Muhammad Ya’qub, 

Lc. 
2008 

Al-Azhar Kairo 
Mesir 

Selesai 

8.  Ahmad Madeali, Lc. 2008 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Selesai 

9.  Muhammad Hasnur 2011 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Proses Studi S1 

10.  Imran Kamil, S.Si 2011 
Universiteit 

Leiden 
(Belanda) 

Proses Studi S2 

11.  
Ahmad Akhyar 

Syams Musamma 
2012 

Al-Azhar Kairo 
Mesir 

Proses Studi S1 

12.  Mukhtar 2015 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Proses Studi S1 

13.  Muhammad Alif 2015 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Proses Studi S1 

14.  Muhammad Abbas 2016 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Proses Studi S1 

15.  
Ahmad Yasir Syams 

Musamma 
2016 

Al-Azhar Kairo 
Mesir 

Proses Studi S1 

16.  Muhammad Ambri 2018 
Al-Azhar Kairo 

Mesir 
Proses Studi S1 

 Sumber Data: Kantor Staf Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 
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2. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi :  

Membentuk pribadi muslim yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, 

kompetitif disertai pengabdian kepada Allah swt. 

b. Misi : 

• Menyelenggarakan pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, 

berimbang, unggul pada bidang ilmu agama dan luas pada ilmu umum serta 

bersaing daya tinggi. 

• Mencetak calon ulama dan pemimpin yang berdedikasi tinggi, 

bertanggungjawab, menjadi teladan yang baik dan rahmatan lil alamin 

• Mengembangkan sistem pengelolaan pesantren yang professional dan maju 

dalam rangka menciptakan suasana kepesantrenan yang Islami, tertib dan 

damai 

• Meningkatkan peran positif pengelolaan pesantren sebagai lembaga 

pendidikan yang menjalankan dakwah Islam, mengembangkan sains 

teknologi yang serta melestarikan seni budaya yang Islami. 

c. Tujuan 

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum 

• Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif, baik dalam prestasi 

akademik maupun non akademik 

• Dapat berkomunikasi dengan bahasa arab dan  bahasa inggris sebagai 

bahasa sehari-sehari dilingkungan pesantren 
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• Berakhlak mulia serta dapat member teladan yang baik 

• Mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam pesantren dan masyarakat 

sekitarnya. 

3. Tujuan Berdirinya Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

 Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sejak awal berdirinya lebih 

mengutamakan pendalaman, penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari melalui kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning). 

Namun bukan sebatas itu saja, karena menurut pembinanya bahwa Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar didirikan dengan tujuan, sebagai berikut : 

a. Mendalami ajaran agama, menghayati dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Mendidik dan mempersiapkan kader pemimpin umat yang siap pakai di 

tengah-tengah masyarakat. 

c. Membina santri untuk memiliki wawasan luas, hidup mandiri dan tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain. 

d. Membina santri untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam berbagai 

bidang. 

e. Mewujudkan ukhuwah islāmiyyah dalam lingkungan pesantren dan 

masyarakat sekitarnya.11 

Rincian tujuan tersebut, apabila dicermati terkandung niat dan cita-cita 

luhur yakni untuk mendidik dan membina calon pemimpin agar memiliki 

pengetahuan agama dan wawasan yang luas, ahli dan terampil dalam berbagai 

                                                 
11KH.Afifuddin Harisah, Pimpinan Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Makassar, 28 Desember 2017 
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bidang, hidup mandiri, bermanfaat dan pencipta kedamaian dalam masyarakat, 

ber-akhlaq al-karīmah, menjadi contoh dan dicontohi serta mengabdi kepada 

Allah swt. Oleh karena itu, dilihat dari segi tujuannya Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pesantren pada 

umunya, yaitu membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran 

Islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan 

negara. 

 Secara formal, maksud dan tujuan berdirinya Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya yakni; ikut 

serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya 

dalam bidang keagamaan, yaitu agama Islam yang berhaluan Ahl al-Sunnah wa 

al-Jamā‛ah 12 dan ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, ikut serta 

membantu pemerintah dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan 

lain-lain.13 

 Dalam tujuan ini pun secara implisit terkandung tanggung jawab warga 

negara untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang, khususnya dalam bidang keagamaan. Di 

samping itu, dapat dipahami pula bahwa sasaran kegiatan Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar bukan semata-mata pada bidang pendidikan, tetapi mencakup 

berbagai bidang, dakwah, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. 

                                                 
12Pesantren An-Nahdlah meskipun secara kelembagaan tidak berada dibawah naungan 

NU, tetapi pimpinannya adalah salah seorang tokoh NU (Mustasyar PCNU kota Makassar), begitu 
pula dengan guru/pembinanya adalah warga Nahdliyyin maka tidak mengherankan jika santri-
santrinya diajarkan pemahaman keagamaan yang berhaluan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‛ah sebagai 
ciri khas dari NU. Selain itu, pengajian kitab kuning biasanya adalah tradisi pesantren ala NU.  

13KH.Afifuddin Harisah, Pimpinan Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 
Makassar, 28 Desember 2017 
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 Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan utama Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar adalah mewujudkan manusia yang ber-akhlaq al-karīmah, 

disamping mencerdaskan akal pikiran dan keterampilannya. Dengan cara 

demikian akan lahir pribadi muslim yang berperilaku dan ber-akhlaq al-karīmah 

sebagaimana yang diharapkan dalam al-Qur’an. 

4. Elemen Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

a. Keadaan Guru 

Guru adalah salah satu unsur pendidikan yang sangat menentukan berhasil  

tidaknya suatu proses belajar mengajar. Oleh karena itu kualitas guru termasuk 

sikap dan perilakunya harus mencerminkan akhlaq yang islami sebab ia akan 

menjadi contoh dan panutan para siswa/santri. 

 Olehnya itu, Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar menghendaki agar 

seorang guru disamping memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang 

ilmu yang akan diajarkannya, juga harus mampu menyampaikan ilmunya itu 

secara efektif dan efisien serta menumbuhkan akhlaq al-karīmah bagi siswa/santri 

sehingga menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.  

 Gambaran jelas keadaan guru pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL I 
KEADAAN GURU MA PONDOK PESANTREN AN-NAHDLAH 

MAKASSAR TAHUN PELAJARAN 2017-2018 
 

No N a m a Pendidikan Terakhir Keterangan 

1. Dr. H. Afifuddin, Lc, M.Ag 
S3 UINAM 

Alumni/Pimpinan Umum 

Pest. An-Nahdlah 

2. Abd. Kadir, S.TP S1 UNHAS Guru 
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3. H. Firdaus Dahlan, Lc, M.Si S2 UNHAS Alumni/Guru 

4. Mustamin, S.Pd, MA S2 UMI Alumni/Guru 

5. St. Zainab, S.Tp S1 UNHAS Guru 

6. Ahmad HS, S.Pd. S1 IKIP Guru 

7. H. Saenong, Lc, MA S2 UMI Alumni/Guru 

8. Drs. Mukamiluddin, M.Ag S2  IAIN Alauddin Guru 

9. Takbir Muhayyang, S.Pd 
S1 UINAM 

Ka. MA An-Nahdlah 

Sudiang 

10. Mu’min Amir, S.S, M.M S2 UMI Alumni/Guru 

11. Ma’ruf, S.Pd.I S1 UMI Alumni/Guru 

12. Juriati, S.Pd S1 UNM Guru 

13. Mardiana, S.Si, S.Pd S1 UNM Guru 

14. Gunawati Mahmud, S.Pd S1 IKIP Guru 

15. Abd. Rahman, S.Pd.I S1 UMI Alumni/Guru 

16. Bustaman Arsyad, S. S, 

M.Pd.I 
S2 UINAM Alumni/Guru 

17. A.Rahmawati, S.Pd. S1 UNM Guru 

18. Muh. Irfan, S.Th.I, M.Th.I S2 UINAM Alumni/Guru 

19. Suriani Abbas, S.Pd., M.Pd. S2 UNM Guru 

20. Abd. Latif, S.Pd.I 
S1 UINAM 

Alumni/Ka. MA An-

Nahdlah Layang 

21. H. Lukman, Lc, M.Th.I S2 UINAM Alumni/Guru 

22. Bukhari Muslim, S.Th.I., 

M.Th.I 
S2 UINAM Alumni/Guru 

23. Yusriyah, S.Pd.I., M.Pd. S2 UINAM Alumni/Guru 

24. Dr. Firdaus Muhammad, MA S3 UIN Syarif 

Hidayatullah 
Alumni/Guru 

25. Dra. Hj. Muliati S1 UMI Alumni/Guru 

26. Mukarramah, S.Pd.I., M.Pd S2 UNM AlumniGuru  

27. H. Fakhruddin, Lc S1 Cairo, Mesir Alumni/Guru 

28. St. Hartini Djalil, S.Gz S1 UNHAS Alumni/Guru 

29. Nur Amaliah, S.Pd. S1 UNM Alumni/Guru 
Sumber Data: Staf Kantor Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 
 

Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran bahwa dari 29 tenaga guru, 

diantaranya berijazah sarjana dengan rincian 15 orang sarjana S1 dan 12 orang 
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sarjana S2, dan 2 orang Doktor. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas guru Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar cukup memadai dan cukup mandiri. Nampak 

pula bahwa sebagian guru Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar merangkap 

sebagai staf/pegawai, hal ini disebabkan karena jumlah tenaga guru masih dalam 

jumlah yang sedikit. Selain itu, dari tenaga guru banyak alumni yang sudah lulus 

diberbagai perguruan tinggi yang mengabdikan dirinya membantu pelaksanaan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

ini merupakan salah satu contoh kaderisasi yang berjalan dengan baik di pesantren 

tersebut. Olehnya itu, dari hasil pembinaan yang baik maka Pesantren An-

Nahdlah diharapkan tidak lagi kekurangan tenaga pendidik dalam pengelolaan 

pesantren kedepannya. 

b. Keadaan santri 

Santri atau peserta didik juga merupakan salah satu unsur pendidikan yang 

sangat menentukan, karena ketiadaan peserta didik proses belajar mengajar tidak 

dapat berlangsung. Berdasarkan data santri pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar berjumlah 383 orang, dengan perincian santri Madrasah Tsanawiyah 

206 dan Madrasah Aliyah 177 orang. Gambaran jelas tentang keadaan santri/siswa 

pada Pesantren An-Nahdlah Makassardapat dilihat pada tabel berikut ini : 

TABEL II 
KEADAAN SANTRI MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN 

AN-NAHDLAH MAKASSAR TAHUN PELAJARAN 
2017-2018 

 

No K e l a s L P Jumlah 

1.  

2. 

VII A 

VII B 

17 

23 

17 

13 

34 

36 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

VIII A 

VIII B 

IX A 

IX B 

IX C 

19 

15 

18 

16 

15 

8 

11 

10 

13 

11 

27 

26 

28 

29 

26 

 Jumlah 123 83 206 

Sumber Data: Staf Kantor Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 
 

TABEL III 
KEADAAN SANTRI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN 

AN-NAHDLAH MAKASSAR TAHUN PELAJARAN 
2017-2018 

No K e l a s Jurusan L P Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

X 

X 

X 

XI 

XI 

XII 

XII 

IPA 

IPS 1 

IPS 2 

IPA 

IPS 

IPA 

IPS 

13 

13 

16 

15 

17 

17 

8 

16 

10 

10 

17 

0 

9 

15 

29 

23 

26 

32 

17 

26 

24 

Jumlah 99 77 177 

Sumber Data: Staf Kantor Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 
 

Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran bahwa keadaan santri 

Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah cukup banyak. Di sisi lain hal ini menandai 

antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. 

c. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang sistem pembelajaran di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, salah satu faktor penentu sebagai keberhasilan suatu lembaga 
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pendidikan terletak juga pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan baik 

langsung maupun tidak langsung dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan dan 

pengajaran.  

 Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Pesantren An-Nahdlah 

Makassar adalah sebagai berikut : 

1) Lima buah unit gedung (Kampus III), dengan jumlah 16 ruang belajar dan 2 

ruang kantor. 

2)  Dua buah unit gedung (Kampus I), dengan jumlah 12 ruang belajar dan 1 

ruang kantor. 

3)  Dua buah mesjid 

4)  Satu buah perpustakaan 

5)  Sepuluh buah laptop 

6)  Satu buah aula pertemuan 

7)  Media seni Islam 

8)  Sarana olah raga.14 

Penulis mengamati beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar tersebut memberikan gambaran bahwa : 

a) Santri baik putra maupun putri sebahagian tidak di pondokkan, mengingat 

sebagian besar santri bertempat tinggal di sekitar pesantren dan daya 

tampung/lokasi pesantren sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa 

                                                 
14Takbir Muhayyang, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Februari 2018. 
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santri dan santriwati bolak-balik dari rumahnya sendiri, mereka berangkat 

ke pesantren bila kegiatan ekstrakurikuler dan aktifitas pesantren lainnya. 

b) Membina dan mendidik para santri untuk hidup mandiri. Hal ini dapat di 

lihat pada penyediaan alat-alat keterampilan yang masih sangat sederhana, 

merupakan pendidikan langsung yang diterima dan dipraktekkan oleh 

santri, sekaligus menjadi modal utama hidup di tengah-tengah masyarakat 

setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar.  

Pembangunan sarana dan prasarana Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar tidak terlepas dari bantuan para dermawan muslim dan sebagaian 

bahkan menjadi penyumbang tetap, sebut saja Hj. Baderah dan anak bernama H. 

Idham, H. Hasyim dan (alm) H. Saleh disamping sejumlah jama’ah lain, sehingga 

kini Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar memiliki gedung sendiri dan 

representatif.15 

5. Sistem Pendidikan  

 Sistem pendidikan yang diterapkan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, secara garis besarnya dapat dibagi dua, yakni sistem pengajian kitab 

kuning (system klasik-tradisional) dan system pengajaran madrasah (sitem 

pengajaran moder).16 Hal ini dilakukan pada satu sisi sebagai usaha untuk 

mempertahankan sistem kepesantrenan yang selama ini dikenal sebagai lembaga 

pendidikan Tafaqquh fi al-Din, sedangkan pada sisi yang lain ingin menyesuaikan 

                                                 
15Firdaus Muhammad, AG. KH. Muh. Harisah. AS Mewariskan Pesantren, h. 173 
16Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar,  h. 54. 
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diri dengan perkembangan modern dan tuntutan masyarakat yang semakin 

berubah. 

 Jadi tampak sekali lembaga pendidikan ini tetap memelihara tradisi dan 

metode atau cara yang lama dan selalu membuka diri menerima metode/cara yang 

baik sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang diperpegangi dan 

dipandang baik dalam rangka peningkatan mutu pendidikannya. Adapun motto 

yang dijadikan acuan dasar adalah qaidah usūl yang berbunyi 17 : 

الِحِ وَالأْخَْذُ بِالْجَدِيْدِ الأْصَْلحَِ الَْمُحَافَظَةُ عَلَي الْقدَِيْمِ   الصَّ

Artinya: 

“Memelihara yang lama yang baik dan mengambil/menerima yang baru 

yang lebih baik”18.  

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana wujud penerapan kedua sistem 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a.   Sistem Pendidikan Madrasah 

 Kehadiran sistem pendidikan madrasah dilator belakangi oleh keinginan 

untuk menerapkan secara berimbang antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan 

umum dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam. 

 Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal memilih sistem madrasah, pada dasarnya tidak terlepas dari 

tuntutan masyarakat dan keinginan mengadopsi sebagian pendidikan modern.  

                                                 
17KH. Afifuddin Harisah, Pimpinan Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Makassar, 28 Desember 2017 
18Kementerian Agama RI Balai Litbang dan Diklat, Peranan Pesantren dalam 

Mengembangkan Budaya Damai (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 20. 
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 Selain itu, untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (SLTP) dan Madrasah 

Aliyah (SMA) dengan melalui site mini, Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

membina santrinya secara formal dengan menggabungkan kurikulum Depdiknas, 

Depag, dan kurikulum lokal.19 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar memilih sistem pendidikan 

madrasah, didasari pula karena ingin memadukan antara sistem modern (klasikal) 

dan sistem tradisional agar out put yang dapat dihasilkan memiliki pengetahuan 

agama yang baik, wawasan yang luas, mampu memahami perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

sehingga mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat.20 Dengan demikian, 

melalui sistem pendidikan Madrasah ini, Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

berupaya untuk menghilangkan pandangan negatif yang selama ini terhadap 

pesantren yang semata-mata hanya menitikberatkan dan mengajarkan ilmu 

pengetahuan agama saja. Penerapan sistem Madrasah Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar ini, diselenggarakan melalui dua jenis madrasah yakni; 

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. 

Dengan demikian, kurikulum yang diterapkan pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar adalah untuk memudahkan para santri mengikuti ujian negara 

dan memperoleh ijazah, selanjutnya dapat melanjutkan studi pada sekolah negeri 

atau perguruan tinggi setelah lulus ujian dalam lingkungan pesantren.21 

                                                 
19Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar,  h. 66. 
20Takbir Muhayyang, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok  Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Februari 2018 
21Abd. Latif, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok  Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 04 Februari 2018 
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 Adapun mata pelajaran pokok pada kurikulum Departemen Agama adalah 

sebagai berikut : 

1) Pendidikan Agama Islam, meliputi : 

a) Al-Quran Hadis 

b) Aqidah Akhlak 

c) Fiqih 

d) Bahasa Arab 

e) Sejarah Kebudayaan Islam 

2) Ilmu Pengetahuan Umum, meliputi : 

a) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

b) Bahasa Indonesia 

c) Bahasa Inggris 

d)  Matematika 

e) Fisika 

f) Biologi 

g) Kimia 

h)   Sejarah Nasional  dan Dunia 

i) Geografi 

j) Sosiologi 

k) Antropologi  

l) Ekonomi 

m) Teknologi 

n) Pendidikan Jasmani 
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o) Keterampilan Tangan dan Kesenian. 

p) Sastra Arab 22 

Sedangkan mata pelajaran muatan lokal yang dimasukkan guna menambah 

bobot kelompok pendidikan agama adalah Tajwid, Aswaja, Khat untuk tingkat 

Madrasah Tsanawiyah. Kemudian Khat, Balagah, Ushūl Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu 

Hadīs, Ilmu Arūd, Ta‛lim Muta‛allim dan al-Dahlan untuk tingkat Madrasah 

Aliyah. Di samping itu, khusus mata pelajaran Balagah, Ushūl Fiqh, Ilmu Tafsir, 

Ilmu Hadīs, Ilmu Arūd, Ta‛lim Muta‛allim dan al-Dahlan buku sumbernya 

menggunakan bahasa Arab.23 Upaya-upaya yang dilakukan ini dimaksudkan agar 

menambah bobot pengetahuan agama dan bahasa Arab bagi para santri. 

b.   Sistem Pendidikan Kepesantrenan 

  Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sama halnya dengan pesantren 

tradisional lainnya, yakni dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan 

pendekatan holistik, artinya para pengasuh pesantren memandang bahwa kegiatan 

belajar mengajar merupakan kesatupaduan dalam totalitas kegiatan hidup sehari-

hari, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. 

Sistem pembelajaran kitab kuning sebagai ciri khas pokok sebuah institusi 

Islam bernama pesantren. Tanpa pengajian kitab kuning, sebuah lembaga 

pendidikan Islam, justru lebih tepat digolongkan madrasah (sekolah). Bahkan 

                                                 
22Disadur dari Roster Mata Pelajaran Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar Tahun Pelajaran 2017/2018. 
23Abd. Latif, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok  Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 04 Februari 2018 
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Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar justru lahir dari rahim kitab kuning, 

berawal dari majelis ta’lim yang mengkaji kitab kuning.24 

Demikian pula jadwal kegiatan pokok di pesantren yakni pengajian kitab 

kuning dan aktifitas lainnya, tidak didasarkan atas satuan jam, melainkan 

berdasarkan waktu shalat rawatib (Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya dan Shubuh), 

sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya harus disesuaikan dan tunduk pada 

penjadwalan tersebut. Oleh karenanya, pendidikan yang ada dalam lingkungan 

pesantren bukan hanya pendidikan formal, tetapi dipadati dengan pendidikan 

agama pada waktu siang maupun malam hari terutama sesudah shalat Magrib dan 

sesudah shalat Shubuh. 

Selain mendalami materi pengajaran secara formal di Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar dilakukan ekstrakurikuler yang menunjang pengetahuan 

dan wawasan serta keterampilan santri. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada 

waktu sore, malam dan subuh hari serta sejumlah kegiatan temporer lainnya, 

diantaranya : 

1) Pengajian kitab kuning dengan system halaqah, pesertanya para santri dan 

santriwati. 

2) Membina pengajian majelis ta’lim bagi alumni serta para jama’ah, pesertanya 

dari ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu: 

a) Majlis Ta’lim An-Nahdlah  

b) Majlis Ta’lim Nurul Ihsan 

c) Majlis Ta’lim Halimatussa’diyah 

                                                 
24Firdaus Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar,  h. 66. 



74 
 

d) Majlis Thariqah al-Muhammadiyah 

3) Penghapalan al-Qur’an (Tahfidz) 

4) Kaligrafi (khat) 

5) Keterampilan dan kegiatan rutinitas tahunan santri 

a) Beladiri 

b) Melukis 

c) Perkampungan Bahasa Arab 

d) Perkampungan Bahasa Inggris 

e) Study Tour 

f) Ziarah Ulama25 

Sistem halaqah ini bagi santri dan santriwati yang mengikuti pengajian 

kitab kuning setelah salat maghrib dan salat subuh. Majlis Ta’lim berlaku khusus 

bagi ibu-ibu dalam bentuk pengajian bulanan. 

Untuk Majlis Thariqah al-Muhammadiyah (pengajian tarekat), 

sebagaimana telah diketahui bahwa kehadiran pesantren di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dengan tradisi tarekat, karena berdasarkan fakta sejarah bahwa pada 

awalnya pengajaran Islam di Indonesia lebih banyak dikenal dalam bentuk 

kegiatan tarekat. Keterkaitan antara pesantren dan tarekat adalah pesantren 

berfungsi menyebarkan tradisi Islam, sedangkan tarekat memelihara dan menjaga 

agar tradisi tersebut bisa terbawa hingga akhir hayat.26 

 Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar juga melakukan hal yang serupa 

yakni di samping menyiapkan santrinya dengan bekal ilmu pengetahuan juga 
                                                 

25Firdaus Muhammad, AG. KH. Muh. Harisah. AS Mewariskan Pesantren, h. 169 
26KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Februari 2018. 



75 
 

membina santri melalui pengamalan ajaran tarekat guna membentengi diri dari 

segala perbuatan yang tercela. Tarekat yang dikembangkan adalah tarekat al-

Muhammadiyyah. Tarekat ini pada dasarnya adalah perwujudan dari tarekat al-

Sunusiyyah yang silsilah pengamal wiridnya termasuk tarekat Mu’tabarah yang 

diakui di Indonesia. Pengajian tarekat ini dilaksanakan satu kali dalam sebulan 

yaitu pada malam Jum’at pertama setiap bulan. Pengajian terekat tidak hanya 

dikhususkan untuk santri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, namun juga 

terbuka untuk masyarakat sekitarnya bahkan masyarakat di luar kota Makassar. 

Hal ini tampak pada anggota pengajian tarekat yang anggotanya bukan hanya dari 

kalangan santri, alumni dan pengajar di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

bahkan ada yang berasal dari Bantaeng, Bulukumba, dan lain-lain.27 

Adapun tujuan pengamalan tarekat tersebut adalah : 

a) Menuntut kekekalan penghambaan diri kepada Allah swt. baik lahir 

maupun batin. 

b) Menuntut kesucian dan keberhasilan batin dari segala macam sifat-sifat 

mazmūmah. 

c) Menuntut khusnul khātimah untuk menghadapi pintu maut. 

d) Tarekat itu bisa menambah akhlak anak-anak terhadap gurunya, artinya 

bisa saja anak kalau sudah keluar bisa saja terpengaruh dengan pergaulan 

diluar sehingga apa yang dipelajari di pesantren bisa terkontaminasi.28 

                                                 
27KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Februari 2018. 
28KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Februari 2018. 
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Memperhatikan tujuan yang dikemukakan diatas, memberi gambaran 

bahwa apabila seseorang dapat mengamalkan ajaran terekat tersebut dengan baik 

dan kontinyu dengan sendirinya akan mendidik dirinya senantiasa mengingat 

Allah swt. serta selalu beribadah dan menghambakan diri kepada-Nya, dalam arti 

melaksanakan seluruh perintah Allah swt. dan menjauhkan diri dari segala 

perbuatan yang tercela sampai tiba ajalnya. 

Jadi pada prinsipnya upaya tersebut dilakukan dalam rangka membentengi 

diri santri menghadapi segala tantangan dan godaan baik yang datang dari dalam 

maupun dari luar dirinya yang mengakibatkan terjerumus ke jurang kemaksiatan, 

karena orang yang selalu berzikir kepada Allah swt. jiwanya menjadi tenang dan 

tentram.29 Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS al-Ra>d 13/28: 

tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ’ È⌡ uΚôÜ s?uρ Οßγ ç/θ è=è% Ì� ø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ì� ò2É‹Î/ «! $# ’È⌡ yϑôÜ s? Ü>θ è=à)ø9 $# ∩⊄∇∪   

Terjemahnya:  

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah swt. Ingatlah, Hanya dengan mengingat Allah-lah 
hati menjadi tenteram.30 
 
Guna efektifitas dan lancarnya kegiatan pengamalan tarekat al-

Muhammadiyyah al-Sunusiyyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

dibentuk satu kepengurusan pengamal tarekat. Pengurus inilah yang 

mengkoordinir pelaksanaan pengamalan tarekat al-Muhammadiyyah al-

Sunusiyyah yang dilakukan sekali dalam sebulan sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

                                                 
29KH. Afifuddin Harisah, Pimpinan Umum Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Desember 2017. 
30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 253 
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B. Pola Gerakan Dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar 

 
 M. Quraish Shihab mengingatkan, bahwa metode dakwah yang baik tidak 

menjamin hasil yang baik secara otomatis. Keberhasilan dakwah harus pula 

ditunjang oleh seperangkat syarat, baik dari dai dalam metode, maupun dari 

materi yang dikemukakan, dan sebagainya. Demikian pula, tidak jarang kegagalan 

para dai diakibatkan salah dalam memilih tema, salah dalam penerapan dan tidak 

menguasai metode yang digunakan, atau karena tidak jelas konsep maupun 

kerangka operasional metode dakwah yang seharusnya digunakan, sehingga 

efeknya pesan apapun yang disampaikan tidak dapat diserap oleh sasaran dakwah 

secara maksimal.31 

Dengan demikian, peneliti terlebih dahulu mengemukakan konsep dan 

bentuk dakwah al-Wasat{iyah yang diterapkan langsung di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. 

1. Strategi Dakwah al-Wasat{iyah 

Dakwah di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar digerakkan, dan 

diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran 

dasar dengan struktur sosial atau realitas sosial yang dijalani dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, dakwah pesantren didasarkan atas dialog yang 

terus-menerus antara kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini 

memiliki nilai kebenaran mutlak dan realitas sosial yang memiliki nilai kebenaran 

                                                 
31M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, h. 194. 
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relatif. Menurut KH. Najamuddin HS selaku Syekhul Ma’had Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar mengatakan: 

“Konsep Dakwah al-Wasat{iyah secara umum di Pondok Pesantren An-
Nahdlah Makassar, mengikuti Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah (Aswaja) di 
kalangan Nahdlatul ‘Ulama (NU). Bidang aqidahnya mengikuti yang 
dipelopori oleh Imam al-Asy’ari dan Imam al-Maturidi, dibidang fiqhi 
mengikuti mazhab Syafi’i , dibidang tasawwuf mengikuti Imam Junaidi 
al-Baghdadi dan Imam al-Gaza>li”32 
 
Salah satu bukti Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar merupakan Ahl 

al-Sunnah Wa al-Jama’ah (Aswaja) di kalangan Nahdlatul ‘Ulama (NU) 

mengajarkan kepada santrinya salah satu kitab pegangannya yaitu kitab Tanwir 

al-Qulub. Pada pembahasan kitab tersebut berdasarkan kepada ajaran Aqidah Ahl 

al-Sunnah Wa al-Jama’ah al-Asy’ariyah dan al-Maturidiyah dengan menyertakan 

dalil-dalil aqli dan naqli.33 

Lebih lanjut menurut KH. Najamuddin HS, mengatakan: 

Dalam bab fiqhi menjelaskan dalam kitabnya secara lengkap pada hampir 
seluruh permasalahan fiqhi Imam Syafi’i. Meskipun pembahasannya tidak 
dilakukan secara panjang lebar namun mencukupi untuk bekal para santri 
dan santriwati di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar memahami 
ilmu fiqhi dalam Mazhab Imam Syafi’i.  

 
Dalam dunia dakwah, proses dakwah al-Wasat}iyah ini ditekankan pada 

keseimbangan dalam berdakwah. Utamanya dalam proses belajar mengajar, 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar dalam proses pengajarannya sebagai 

upaya menerapkan dakwah al-Wasat}iyah terhadap santrinya. Menurut Bukhari 

Muslim: 

                                                 
32KH. Najamuddin HS, Syaikhul Ma’ahad Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 13 Februari 2018. 
33KH. Najamuddin HS, Syaikhul Ma’ahad Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 13 Februari 2018 
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Sebenarnya Kita tidak secara langsung mengajarkan konsep dakwah al-

Wasat}iyah, tapi dalam proses pengajarannya itu sudah al-Wasat}iyah, misalnya 

kita membahas fiqhi, itu tidak menyalah-nyalahkan orang-orang yang berbeda 

dengan kita. Cuman kita menyampaikan perbedaannya dan apa penyebabnya. 

Misalnya tentang qunut, kita sampaiakan dalil-dalil orang yang pakai qunut dan 

orang tidak qunut.34 

Dari wawancara di atas mengisyaratkan pendapat Choirul Anam bahwa 

Wasat}iyatul Islam (Kewasat{an Islam) memang sudah demikian aslinya di 

tetapkan oleh Allah swt. Tawasut{ ini seringkali dilengkapi dengan sifat i’tidal dari 

kata al’adl, artinya usaha terus menerus berlaku adil bersikap tegak lurus dan 

toleran.35 Dengan demikian Islam adalah agama yang akan dapat diterima di 

sebuah tempat dimana jalinan kesatuan ada dan berkembang. 

Gerakan Dakwah al-Wasat}iyah khususnya pada proses pengajaran di 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, mengharuskan upaya-upaya preventif 

terhadap guru agar mengantarkan santri dan santriwati berfikir secara terbuka. 

Kemudian dikemukakan KH. Baharuddin HS. Jadi guru di 

pesantren, tidak hanya mengajarkan teori-teori al-Wasat}iyah saja, tapi guru harus 

menerapkan teori tersebut. Seorang guru tidak harus fanatik terhadap satu 

mazhab, walaupun bisa saja didalam satu pesantren ada warna atau mazhab yang 

dianutnya. Artinya seakan-akan mazhabnya saja yang benar sekalipun pesantren 

                                                 
34Bukhari Muslim, Guru Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara. 

Makassar, 28 Januari 2018 
35Choirul Anam, Pemikiran KH. Achmad Shiddiq tentang: Aqidah, Syariah, dan Taswuf 

Khittah NU 1926 (Cet. II; Jakarta: PT Duta Aksara Mulia. 2010) h. 50 
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lain tidak mengikuti mazhab tersebut.36 Diakui atau tidak, pesantren dengan 

berbagai bentuk dan variasi proses pembelajarannya, merupakan bagian dari 

peradaban bangsa yang telah melekat kuat.  

Pesantren sejak awal berdirinya tidak pernah diam dalam menghadapi 

masalah-masalah sosial keagamaan, khususnya pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. Peran pesantren bahkan tidak cukup bila dikatakan hanya 

sebatas pengajaran saja, tetapi lebih kepada pendidikan. Karena itu, banyak 

orang yang beranggapan bahwa pendidikan di pondok pesantren seolah 

tidak mengenal libur, pembelajaran serta pengamalan ilmu berlaku siang dan 

malam dalam sepanjang waktu.37 

Pesantren yang direpresentasikan oleh para kiai banyak terlibat dalam 

kegiatan diskusi dan kerjasama untuk mengembangkan wacana toleransi dan 

moderatisme dalam kehidupan beragama. Terkait dengan hal tersebut, Bukhari 

Muslim mengatakan, kita pernah mengundang orang-orang nasrani, budha, dan 

konghucu dalam diskusi lintas iman di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Dengan adanya diskusi tersebut, santri dan santriwati diberi bekal untuk 

senantiasa menjaga persaudaraan walaupun tak seiman dengan mereka.38 

Berdasarkan uraian diatas, peniliti menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut 

merupakan salah satu bentuk Dakwah al-Wasat{iyah yang mengajarkan sikap 

toleransi dan hidup dalam keberagaman yang jauh dari sifat fanatisme. 

                                                 
36KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Februari 2018 
37KH. Najamuddin HS, Syaikhul Ma’ahad Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 13 Februari 2018. 
38Bukhari Muslim, Guru Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara. 

Makassar, 28 Januari 2018 
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2. Pola Gerakan Dakwah al-Wasat{iyyah 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar senantiasa aktif melakukan 

tafaqquh fi al-dīn.  Gerakan Dakwah al-Wasat{iyyah agama yang dimaksud adalah 

upaya untuk menanamkan pemahaman agama yang ramah dan damai dalam 

perspektif kebhinekaan sehingga setiap pemeluk agama mau menerima perbedaan 

dengan tulus dan lapang dada. Lebih-lebih, belakangan ini sejumlah organisasi 

Islam acapkali bertindak radikal, dan cenderung melakukan praktik-praktik 

intoleransi atas nama agama Islam. 

Gerakan Dakwah al-Wasat{iyyah di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar dilakukan secara masif dengan pendekatan budaya. Pendekatan budaya 

yang dimaksud ialah praktik budaya keseharian di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar yang senantiasa dilestarikan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti 

menemukan tiga Pola gerakan Dakwah al-Wasat{iyah yang pada Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar terdiri dari Budaya keilmuan, Budaya keagamaan, dan 

Budaya menulis39 Pola dakwah tersebut dapat dilihat pada skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

Skema Bentuk Dakwah al-Wasat{iyah Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar; 

                                                 
39Hasil observasi di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, pada  tanggal 25 Desember 

2018. 

Pola Gerakan Dakwah al-Wasat{iyah 

Budaya Keilmuan: 
� Nasehat baik 
� Pendidikan 
� Pengajian dan 

Pengkajian Kitab 
Kuning 

    Budaya Keagamaan: 
� Perayaan Hari Besar Islam 
� Ziarah Kubur 
� Silaturrahim 

Budaya Menulis: 
� Buku, karya tulis 

ilmiah 
� Media Sosial 
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Olahan Peneliti 2018. 

a. Budaya Keilmuan. 

Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada 

jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat. 

Menurut Bustaman Asryad, menyampaikan dakwah, seharusnya terlebih 

dahulu memberikan targ}ib (kabar gembira) sebelum tarhib (ancaman) 

memberikan motivasi untuk beramal dan menyebutkan faedah amal sebelum 

menakuti-nakutinya. Jadi memberi kabar gembira dahulu sebelum peringatan itu 

bisa membuat hati menerima dengan baik.40 

Analisis penulis dengan hasil wawancara di atas, dalam konsep 

komunikasi Islam diuraikan bahwa, seorang guru harus mempunyai perkataan 

yang penuh bijaksana apa lagi dalam proses pengajaran terhadap santri. 

Sebagaimana dalam prinsip-prinsip komunikasi Islam yang termuat dalam al-

Qur’an di antaranya : 

a. Qaulan Sadidan (perkataan yang benar) dalam QS. al-Nisa/4:9 dan QS. al-

Ahzab/33:70. 

b. Qaulan balighan (perkataan yang membekas) dalam QS. al-Nisa/4:63. 

c. Qaulan Ma’rufan (perkataan yang baik) dalam QS. al-Nisa/4:5. 

d. Qaulan Kariman (perkataan yang mulia) dalam QS. al-Isra/17:23. 

e. Qaulan Layyinan (perkataan yang lemah lembut) dalam QS. Thaha/20:44. 

                                                 
40Bustaman Arsyad, Guru Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara. 

Makassar, 25 Februari 2018 
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f. Qaulan Maysuran (perkataan yang pantas) dalam QS. al-Isra’/17:28.41 

1) Perkataan yang benar. 

|·÷‚ u‹ø9 uρ š Ï%©!$# öθ s9 (#θ ä.t� s? ôÏΒ óΟÎγ Ï�ù=yz Zπ −ƒÍh‘ èŒ $ ¸�≈ yè ÅÊ (#θ èù%s{ öΝÎγ øŠn=tæ (#θ à)−Gu‹ ù=sù ©! $# 

(#θ ä9θà)u‹ ø9 uρ Zω öθ s% # ´‰ƒ Ï‰y™ ∩∪     

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 
benar.42 

Ungkapan ini terdapat di dua tempat dalam al-Quran yakni pada QS al-

Nisa>’ ayat 9 dan QS al-Ahzab ayat 70. Secara umum kata qaulan sadi>dan 

bermakna perkataan yang tepat dengan kondisi yang ada, seperti menembakkan 

anak panah ke sasaran yang dituju. Al-Jaziri mendefinisikan kata ini dnegan dua 

kata yakni shidqan sha>-iban, yang artinya benar dan tepat sasaran.43 Tidak semua 

kata yang benar menjadi tepat ketika ditempatkan pada posisi yang tidak benar. 

Meskipun merupakan pernyataan mengandung kebenaran namun tidak tepat, 

sehingga perkataan demikian tidak sadi>dan.  

2) Perkataan yang membekas dalam QS. Al-Nisa/4:63 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& šÉ‹ ©9$# ãΝn=÷ètƒ ª!$# $ tΒ ’Îû óΟ ÎηÎ/θ è=è% óÚÌ� ôãr' sù öΝåκ÷]tã öΝßγ ôàÏãuρ ≅è%uρ öΝçλ °; þ_ Îû 

öΝÎηÅ¡ à�Ρr& Kωöθ s% $ ZóŠÎ=t/ ∩∉⊂∪     

Terjemahnya: 

                                                 
41Muliadi, Dakwah Inklusif (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 89 
42Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet. III; Syamil Quran: Jakarta, 

2014), h. 78. 
43Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Aysar al-Tafa>sir likala>m al-‘aliyy al-Kabir Juz IV (Cet. I; 

al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 1994), h. 297. 
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Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam 
hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 
pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada 
jiwa mereka.44 

Qawlan balighan secara bahasa bermakna perkataan yang sampai kepada 

maksud, berpengaruh dan sampai kepada jiwa. Ayat ini berkaitan dengan orang-

orang munafik yang banyka berkreasi dalam melakukan kejahatan-kejahatan. 

Ayat ini sekaligus mengajarkan kepada para dai agar lebih efektif dalam 

melakukan dakwah menyampaikan dengan cara wa qul lahun fi anfusihihm 

(katakanlah pada diri mereka).45 Seorang guru sebaiknya dalam menyampaikan 

pesan kepada santrinya yang terkait dengan pribadinya dan lebih berbicara dengan 

dua mata, dengan begitu mad’u dapat berubah cara pandang dan sikap 

komunikasinya. 

3) Perkataan yang baik dalam QS. Al-Nisa/4:5: 

Ÿωuρ (#θ è?÷σè? u!$ yγ x��¡9 $# ãΝä3s9≡ uθ øΒ r&  ÉL©9 $# Ÿ≅yèy_ ª!$# ö/ ä3s9 $ Vϑ≈ uŠÏ% öΝèδθ è%ã—ö‘ $#uρ $pκ� Ïù öΝèδθ Ý¡ ø.$#uρ 

(#θ ä9θè%uρ öΝçλ m; Zω öθ s% $ ]ùρâ÷÷ê ¨Β ∩∈∪     

Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.46 
 

Meskipun konteks ayat tersebut membicarkan tentang larangan 

memberikan harta kepada mereka yang belum sempurna akalnya sampai yang 

punya hak terhadap harta tersebut telah dewasa. Namun dalam komunikasi Islam 

dan dunia dakwah kata makruf (Ma’ruf) tersebut bermakna yang kebaikan di 

                                                 
44Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 88. 
45Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 90. 
46Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 77. 
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dunia maupun di akhirat.47 Dalam komunikasi Islam, ayat ini menekankan untuk 

menggunakan kalimat-kalimat yang  baik sesuai dengan kebiasaan dalam masing-

masing masyarakat, selama perkataan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-

nilai Ilahi.48  

Dimaksudkan bahwa seorang dai haruslah mengucapkan bahasa sindiran 

yang tidak menyakiti dan menyinggung yang mendegarkan (mad`u). kata tersebut 

juga menyuruh kepada seorang dai untuk berkata bijak, menggunakan ungkapan 

yang baik, ramah tidak kasar, tidak kotor, dan tidak mengundang nafsu orang 

yang mendengarkan.49  Dengan demikian dapat menumbuhkan motivasi melalui  

bahasa yang digunakan seperti kata-kata baik, bijak, dan tidak kasar sehingga 

akan menimbulkan respon yang baik dari santri dalam menerima pesan-pesan atau 

materi yang disampaikan oleh kiai atau ustadz/ustatdzah.  

4) Perkataan yang mulia dalam QS. Al-Isra/17:23: 

 

* 4 |Ós%uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$−ƒ Î) Èø t$Î!≡ uθ ø9 $$ Î/uρ $·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4 $ ¨Β Î) £ tó è=ö7tƒ x8y‰ΨÏã u�y9 Å6ø9 $# 

!$ yϑèδ ß‰tn r& ÷ρr& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅à)s? !$ yϑçλ °; 7e∃é& Ÿωuρ $ yϑèδ ö�pκ÷]s? ≅ è%uρ $ yϑßγ ©9 Zω öθ s% $Vϑƒ Ì� Ÿ2 ∩⊄⊂∪     

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.50 

Secara bahasa kata kariman berarti perkataan yang mulia dan berharga, 

lawanya adalah perkataan murahan dan tidak bernilai. Ibnu Katsir mengatakan 

                                                 
47Sayyid al-Alusi al-Baghdadi, R>uh al-Ma’a>ni fi Tafsi>r al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’u 

al-Matsa>ni Jilid III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 159.  
48M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Jilid II (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 

356. 
49Harjani Hefni, Komunikasi Islam, h. 82-85.  
50Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 284. 
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bahwa diantara wujud dari qawlan kariman itu adalah berkata lembut, beradab, 

santun dan menghormati.51 

Dalam hal ini, al-Qur’an menggunakan term karim, yang secara 

kebahasaan berarti mulia. Term ini bisa disandarkan kepada Allah, misalnya Allah 

maha karim, artinya Allah Maha Pemurah juga bisa disandarkan kepada manusia, 

yaitu menyangkut keluhuran akhlak dan kebaikan perilakunya.52 artinya jika 

kedua hal tersebut antara ucapan dan perilaku benar-benar terbukti dan terlihat 

dalam kesehariannya. 

Namun jika term karim dirangkai dengan kata qaul atau perkataan, maka 

berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tanpa bermaksud 

merendahkan.53 Ibnu ‘Asur menyatakan sebagaiman yang dikutip oleh Muliadi, 

bahwa qaul karim adalah merasa seakan terhina. Contoh yang paling jelas adalah 

ketika ketika anak ingin menasehati orang tuanya yang salah, yakni tetap menjaga 

sopan santun dan tidak bermaksud menggurui, apalagi sampai menyinggung 

perasaannya.54 Urgensi qaulan kariman, setiap perkataan yang dikenal lembut, 

baik, yang mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan. Sehingga dengan 

penggunaan kata-kata yang mulia, benar dan tepat serta sesuai dengan adat 

kebiasaan yang baik dalam masyarakat mampu membangun komunikasi dengan 

baik. 

 

                                                 
51Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim Juz III (Al-Madinah 

Munawwarah: Maktabahal-Ulum wa al-Hikam, 1993), h. 34. 
52 Muliadi, Dakwah Inklusif, h. 93 
53 Muliadi, Dakwah Inklusif, h. 93 
54 Muliadi, Dakwah Efektif (Prinsip, Metode, Aplikasinya), h. 85-86 
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5) Perkataan lemah lembut dalam QS. Al-Isra/20:44: 

Ÿωθ à)sù …çµ s9 Zω öθ s% $YΨÍh‹ ©9 …ã& ©#yè ©9 ã� ©.x‹tF tƒ ÷ρr& 4ý øƒs† ∩⊆⊆∪    

Terjemahnya: 
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".55 

Diantara pendapat para ulama mengenai qawlan layyinan adalah ajakan 

kepada firaun untuk mengucapkan kalimat syahadat, diperintahkan agar 

memanggil firaun dengan panggilan kesayangannya, yakni Abi Murrah.56 

Sebagaimana yang dilakukan nabi Musa mengapa harus berkata lembut 

padahal Fir'aun adalah tokoh yang sangat jahat. Menurut al-Razi, ada dua alasan: 

pertama, sebab Musa pernah dididik dan ditanggung kehidupannya semasa bayi 

sampai dewasa. Hal ini, merupakan pendidikan bagi setiap orang, yakni 

bagaimana seharusnya bersikap kepada orang yang telah berjasa besar dalam 

hidupnya; kedua, biasanya seorang penguasa yang zalim itu cenderung bersikap 

lebih kasar dan kejam jika diperlakukan secara kasar dan dirasa tidak 

menghormatinya.57 

Jika orang sombong dan keras hatinya saja harus diajak dengan 

kelembutan maka seharusnya orang yang kejahatanya dibawah dari pada itu harus 

lebih lembut. Oleh karena itu, dalam menyampaikan dakwah, khususnya pada 

gerakan dakwah al-Wasatiyah harus dengan lemah lembut, jangan nada suara 

yang tinggi, apa lagi dengan kalimat yang provokatif. 

                                                 
55Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 314. 
56Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim Juz III, h. 149. 
57 Muliadi, Dakwah Efektif (Prinsip, Metode, Aplikasinya), h. 95 
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6) Perkataan yang pantas QS. Al-Isra/17:28: 

$ ¨ΒÎ)uρ £|Ê Ì� ÷èè? ãΝåκ÷]tã u !$ tó ÏGö/$# 7π uΗ÷qu‘ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ $yδθ ã_ ö�s? ≅à)sù öΝçλ °; Zω öθ s% # Y‘θÝ¡ øŠ̈Β ∩⊄∇∪     

Terjemahnya: 

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka 
Ucapan yang pantas.58 

 

Secara etimologis, kata maysu>ran berasal dari kata yasara yang artinya 

mudah dan gampang. Ketika kata maysuran digabungkan dengan kata qaulan 

menjadi qaulan maysu>ran yang artinya berkata dengan mudah atau gampang. 

Berkata dengan mudah maksudnya adalah kata-kata yang digunakan mudah 

dicerna, dimengerti, dan dipahami oleh lawan bicara.59 

Qaulan maysu>ran lebih tepat diartikan ucapan yang menyenangkan, 

lawannya adalah ucapan yang menyulitkan. Maysur berasal dari yusr yang berarti 

gampang, mudah, dan ringan. Apabila qaulan ma’rufan berarti petunjuk, qaulan 

maysu>ran berisi hal-hal yang menggembirakan.60 

Sehingga bisa diartikan bahwa perkataan dalam makna qaulan maysu>ran 

adalah janji yang wajar dan mungkin untuk direalisasikan. Maka sudah 

sepantasnya gerakan dakwah al-Wasat}iyah selalu memberikan pesan dakwah 

yang sejuk, tidak mudah menyalahkan orang bila tidak sepaham. 

Dalam kaitan ini, guru memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 

santri. Hal ini karena dalam tradisi pesantren penghormatan terhadap guru 

termasuk bagian yang sangat penting. Pada sisi lain, guru di pesantren juga dapat 

                                                 
58Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 285. 
59 Muliadi, Dakwah Inklusif, h. 94 
60 Muliadi, Dakwah Inklusif, h. 94 
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dipandang sebagai lektur hidup, sumber bacaan dan tempat bertanya yang harus 

diikuti. 

Perihal tersebut juga disampaikan Abd. Latif selaku kepala sekolah, 

belajar di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar adalah belajar dengan guru 

secara bertahap, bukan dari kitab secara mandiri. Dalam konteks ini, guru 

memberikan tafsir atau pemaknaan terhadap kitab-kitab bahan ajar di pesantren.61 

 Senada yang disampaikan Bustaman Arsyad mengakui bahwa Pada 

praktek pengajarannya Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar tidak hanya 

memberikan materi pelajaran saja, akan tetapi para santri diberi kesempatan untuk 

dapat mengembangkan diri sesuai bakat yang dimilikinya.62 

 Islam juga mengajarkan agar setiap orang bisa menghargai pendapat orang 

lain, dan mengikuti pendapat yang terbaik. Di sini sikap keterbukaan terhadap 

berbagai pandangan menjadikan santri menjadi matang dalam beragama. 

Selain itu, kegiatan yang dilakukan Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar turut menjaga santri dan masyarakat sekitar pesantren dari masuknya 

aliran-aliran atau kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan ajaran para ulama 

terdahulu.63 

Sehubungan hal tersebut, KH. Najamuddin mengatakan bahwa, santri 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar diberikan pemahaman tentang nilai-

nilai perdamaian, persaudaraan, penyelamatan, dan cinta kasih, selain itu perlu 

                                                 
61Abd. Latif, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok  Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 04 Februari 2018 
62Bustaman Arsyad, Guru Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara. 

Makassar, 25 Februari 2018 
63Bustaman Arsyad, Guru Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara. 

Makassar, 25 Februari 2018 
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pula ditingkatkan akan kesadaran hukum, penegakan keadilan, toleransi terhadap 

perbedaan dalam memandang berbagai permasalahan.64 

 Dengan demikian, santri dan santriwati di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar diberikan ruang untuk berekspresi dalam hal memperkaya 

intelektualnya, selama itu tidak keluar dari prinsip pesantren. 

Aktivitas dakwah dapat menimbulkan berbagai peristiwa di tengah 

masyarakat yang harmoni, menegangkan dan kontroversial, bisa juga melahirkan 

berbagai pemikiran baik yang moderat maupun yang ekstrim, yang sederhana 

maupun yang rumit, yang parsial maupun yang komprehensif. 

Konsistensi merawat tradisi pesantren melalui pengajian kitab kuning 

mencerminkan sosok yang memuliakan ilmu-ilmu agama. Lebih dari itu, semua 

putra-putri Anregurutta Drs. K.H. Muh. Harisah AS mengenyam pendidikan 

agama di pesantren yang dibinanya dan pendidikan tinggi juga dibidang agama.65 

Menjelang wafat Anregurutta Drs. K.H. Muh. Harisah AS beliau 

berpesan,beliau hanya mewariskan pesantren kepada anak-anaknya. Kini 

kepemimpinan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar diwarisi putra sulungnya, 

Dr. H. Afifuddin Harisah, Lc., MA. 

Hingga saat ini, kami masih menjaga sistem pengajaran klasikal 

pengajaran kitab kuning, dan pola hubungan interaksi kiai, santri dan masyarakat 

yang selama ini dibangun oleh Anregurutta Drs. KH. Muh. Harisah AS.66 Dengan 

                                                 
64KH. Najamuddin HS, Penasehat Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Makassar, 13 Februari 2018. 
65Firdaus Muhammad, AG. KH. Muh. Harisah. AS Mewariskan Pesantren, h. 204 
66KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Februari 2018 
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demikian, apa yang dibangun oleh pendiri Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar terus dilestarikan. 

Selain itu Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar merupakan salah satu 

pesantren yang masih menjaga tradisi kitab kuningnya, seperti halnya pesantren 

yang bercorak tradisional lainnya. Keinginan untuk melestarikan pengajian dan 

pengkajian kitab kuning menjadi salah satu alasan lahirnya Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. 

Dengan demikian, pelaksanaan pengajian dan pengkajian kitab kuning di 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar yang dilakukan di masjid berlangsung 

secara umum, dihadiri seluruh santri dan santriwati tanpa membedakan kelas. 

Bahkan dipersilahkan orang tua santri atau jama’ah masjid untuk mengikuti 

pengajian dan pengkajian kitab kuning.67 Penulis melihat, bahwa proses pengajian 

tersebut kiai berusaha menjelaskan suatu pembahasan tidak hanya menyampaikan 

satu pendapat, namun menyampaikan pendapat lain. Ini merupakan sebuah 

langkah yang dilakukan dalam penerapan gerakan dakwah al-Wasat}iyah pada 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Sebagaimana yang dikatakan KH. Baharuddin, bahwa tujuan 

menggembleng santri dengan kitab kuning tersebut, selain sebagai benteng 

pertahanan moral bagi santri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar juga 

disebabkan kekhawatiran Anregurutta Drs. K.H. Muh. Harisah AS dimasa yang 

akan datang tidak banyak lagi orang mahir dalam membaca kitab kuning.68 

                                                 
67Takbir Muhayyang, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Februari 2018. 
68KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Februari 2018 
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Tradisi pengajian dan pengkajian kitab kuning sudah menjadi ciri khas pada 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sebagai langkah gerakan dakwah al-

Wasat}iyah. 

Selain itu, ada pula halaqah untuk memperbaiki bacaan al-Qur’an para 

santri. Halaqah tersebut dilakukan setelah salat Maghrib-Isya’ khusus pada sabtu 

malam dan kemudian pembinanya perwakilan santri ditunjuk sebagai pembimbing 

yang sudah mahir dalam membaca al-Qur’an.69 

Bagi Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, pengajian dan pengkajian 

kitab kuning merupakan kegiatan pengajaran yang sangat diprioritaskan. Hal itu, 

berangkat dari misi yang diemban oleh pesantren Mencetak calon ulama dan 

pemimpin yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab, menjadi teladan yang baik 

dan rahmatan lil alamin. Terkait hal tersebut, pengajian dan pengkajian kitab 

kuning merupakan sumber ilmu dalam agama Islam.70 

Hal ini tampak pada kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan yang 

diajarkan kepada santri dan santriwati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

jadwal pengajian tahun ajaran 2017-2018: 

TABEL IV 
JADWAL PENGAJIAN KITAB KUNING TAHUN PELAJARAN 2017-2018 

 

NO. HARI 

PENGAJIAN KITAB KUNING 

MAGHRIB 

MUALLIM KITAB 

1 Ahad  Dr. Firdaus Muhammad, MA Mukhtarul Ahadis 

                                                 
69Abdullah, Kepala Sekolah Mts Sudiang Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 03 Maret 2018. 
70Takbir Muhayyang, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Februari 2018. 
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2 Senin H. Saenong, Lc., MA Al-Kabair 

3 Selasa Drs. Mukamiluddin, MA Ta’limul Muta’allim 

4 Rabu Bustaman Arsyad, M.Pd Riyadlus Shalihin 

5 Kamis 
Dr. H. Afifuddin Harisah, Lc., 
M.Ag 

Majmu’Syarif/Tanwirul 
Qulub/Malam Qur’an 

6 Jum’at H. Firdaus Dahlan, Lc., M.Si Mukhtasar Jiddan 

7 Sabtu Prof. Dr. KH. Najamuddin HS, MA Al-Adzkar 

NO. HARI 

PENGAJIAN KITAB KUNING 

SHUBUH 

MUALLIM KITAB 

1 Ahad  Dr. H. Afifuddin Harisah, Lc., M.Ag Maraqil Ubudiyah 

2 Senin Dr. KH. Baharuddin HS, MA Ulum al-Qur’an 

3 Selasa 
Dr. H. Muhammad Zakir Husain, Lc., 
MA 

Tafsir al-Jalalain 

4 Rabu Mustaming, S.Pd., MA Kasyifatus Saja’ 

5 Kamis Dr. Syamsu Alam Usman, M.Ag Tanwirul Qulub 

6 Jum’at Dr. Muh. Yusri Arsyad, MA. Bulugul Maram 

7 Sabtu Dr. KH. Baharuddin HS, MA Syarhul Hikam 

Sumber data: Kantor Staf Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 
 

Berdasarkan jadwal diatas, nampak bahwa Muallim (Pembimbing) kitab 

diatas, sudah diajarkan beberapa alumni yang semula di bawakan sendiri oleh 

pendiri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar Anregurutta Drs. KH. Muh. 

Harisah AS. 

b. Budaya Keagamaan 

Dalam benak sebagian besar orang, agama adalah produk langit dan 

budaya adalah produk bumi. Agama dengan tegas mengatur hubungan manusia 
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dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Sementara budaya memberi ruang 

gerak yang longgar kepada manusia untuk senantiasa mengembangkan cipta, rasa, 

karsa dan karyanya. Tetapi baik agama maupun budaya difahami (secara umum) 

yakni untuk memanusiakan manusia dan membangun masyarakat yang beradab 

dan berperikemanusiaan.71 

Budaya keagamaan di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar dibangun 

melalui sendi-sendi kehidupan bersama, meliputi praktik ‘ubūdiyyah 

(penghambaan atau ibadah), sekaligus praktik ‘amaliyyah (amalan-amalan 

keagamaan) secara simultan. Praktik budaya keagamaan di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar melalui simpul-simpul pendidikan, pengajaran, maupun 

uswatun ḥasanah yang dipraktikkan oleh para pengurus, guru-guru, dan  kiai. 

Hal senada yang disampaikan KH. Baharuddin HS. 

Perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di setiap bulan Rabiul Awal, 
peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. di bulan Rajab, perayaan 
Tahun Baru Islam di setiap bulan Muharram dan peringatan haul pendiri 
pesantren merupakan budaya keagamaan yang terjadwal dari tahun ke 
tahun. Tahlil, ziarah kubur, khatam al-qur’ān, adalah sisi lain dari praktik 
budaya keagamaan yang mentradisi secara terus menerus di Pondok 
Pesantren An-Nahdlah Makassar.72 
 
Praktis, budaya keagamaan tersebut, diciptakan, sekaligus diwariskan 

warga pesantren kiai, keluarga kiai, santri dalam, pengurus pesantren, dan guru-

guru dari masa ke masa. Lebih lanjut Poin terpenting yang harus diungkapkan 

adalah bahwa melalui budaya keagamaan tersebut, sesungguhnya deradikalisasi 

agama Islam tengah ditancapkan di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 
                                                 

71Agung Setiyawan, Budaya Lokal dalam Prespektif Agama (Esensia, Vol. XIII No. 2. 
2012), h. 207 

72KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 
Wawancara, Makassar, 10 September 2018 
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Melalui budaya keagamaan, para santri dan masyarakat diajarkan nilai-nilai 

toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai73. 

Dengan demikian, bahwa dengan langkah seperti ini akan menangkal, 

sekaligus meminimalisir paham radikalisme atau ekstremisme, baik di dalam 

pondok (internal), maupun di luar pondok (eksternal), masyarakat luas pada 

umumnya. 

c. Budaya Menulis 

Dewasa ini kehadiran dakwah semakin dituntut agar ikut terlihat secara 

aktif di dalam memecahkan berbagai problem74 yang dihadapi umat manusia. 

Aktivitas dakwah harus dilakukan secara terus-menerus di setiap waktu dan di 

semua tempat. 

Pesan-pesan tentang ajaran Islam tidak hanya disampaikan melalui 

dakwah Lisan (da’wah bil al-lisa>n), dakwah Tindakan (da’wah bil al-ha>l), tetapi 

juga disampaikan melalui Tulisan (Da’wah Bi al-Qalam).  

a) Buku dan Karya Tulis Ilmiah 

Sejatinya berdakwah menggunakan buku dan karya tulis ilmiah bentuk 

menyampaikan dakwah dengan masyarakat pembaca yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap pembacanya. Keunggulannya dibandingkan format dakwah 

bentuk lain adalah sifat objeknya yang masif dan cakupannya yang luas. 

                                                 
73KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 10 September 2018 
74Problem adalah perbedaan antara das sollen (yang seharusnya kita inginkan) dan das 

sein (yang nyata, yang terjadi). Kita mencita-citakan sebuah masyarakat yang sama sekali 
mengabaikan hukum , kita mencita-citakan sebuah masyarakat yang adil, ternyata kita menemukan 
masyarakat yang z}alim, kita mengharapkan pemimpin yang sensitif terhadap aspirasi rakyat, 
ternyata kita menemukan pemimpin yang sangat sensitif terhadap aspirasi dirinya dan 
keluarganya. Akibatnya, timbul perbedaan antara yang ideal dan yang real. Itu artinyakita punya 
problem. Lihat Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial; Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar ? 
(Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2000), h. 55 
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Menurut Abd. Latif, dakwah di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

ini tidak hanya menyampaikan pesan dakwah melalui lisan, keteladanan tapi juga 

disampaikan melalui tulisan atau karya ilmiah sebagaimana karya alumni sampai 

saat ini kami jadikan bahan bacaan bagi santri.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku diatas mengulas tentang “Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar” dan “Merawat Tradisi Pesantren dan NU (Biografi 

Anregurutta Drs. KH. Muh. Harisah AS)”. 

Meskipun Pendiri Pondok Pesantren An-Nahdlah telah tiada, bukan berarti 

hilanglah jejak langkah saat mendirikan sebuah pesantren. Dari buku tersebut 

memberikan pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan pesantren. 

Sejalan dengan pendapat Takbir Muhayyang, bahwa dari buku itulah santri 

kami bisa mengetahui sejarah berdirinya pesantren dan juga jejak perjalan 

Anregurutta Drs. KH. Muh. Harisah AS saat mendirikan pesantren.76 Penulis juga 

                                                 
75Abd. Latif, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok  Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 04 Februari 2018 
76Takbir Muhayyang, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Februari 2018. 

Sumber : Perpustakaan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 
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pernah membaca buku tersebut dan terdapat beberapa ulasan mengenai dakwah 

Pendiri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar yang sangat menginspirasi. 

Tidak hanya itu berbagai karya tulis ilmiah dituliskan alumni Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar untuk mendukung peranan gerakan dakwah al-

Wasat}iyah, yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

Karya tulis ilmiah dalam hal ini sebagai media dakwah dalam bentuk 

tulisan tentunya, berfungsi sebagai pusat informasi Islam yang dapat ditangkap 

dengan indra mata. 

Dengan demikian, semua pelaku dakwah dan juga sasaran dakwah dituntut 

agar mampu memanfaatkan media dakwah untuk mempercepat tercapainya tujuan 

dakwah. Dengan kata lain, masa kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini sudah 

tidak memberikan tempat yang layak bagi pelaku dakwah yang masih tergolong 

sebagai manusia gagap teknologi. 
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b) Media Sosial 

Media sosial telah menjadi alat yang paling berkesan untuk menyampaikan 

pesan dakwah kerana hampir setiap orang sudah memiliki handphone yang sudah 

mempunyai akses internet. 

Saat ini sudah banyak media baru yang bermunculan dan bisa digunakan 

untuk medistribusikan pesan-pesan dakwah. Salah satunya media sosial yaitu 

media baru yang juga banyak digunakan oleh masyarakat modern saat ini. 

Hal senada diungkapkan pula oleh Abd. Latif, bahwa setidaknya di zaman 

now (sekarang) ini memanfaatkan media sosial sebagai metode dakwah di Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar, yaitu: 

“Agar kegiatan dakwah yang dilakukan bisa memiliki hasil serta dampak 
yang maksimal, maka kegiatan dakwah pun haruslah dengan sebuah metode 
khusus mengikuti perkembangan zaman. Salah memanfaat media sosial sebagai 
sarana yang sangat penting untuk mendukung kegiatan dakwah dengan 
menggunakan alat bantu untuk mendistribusikan pesan-pesan dakwah.”77 

 
Berikut beberapa media sosial yang digunakan untuk memublikasikan 

dakwah Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar  diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

Website www.kabaripan.com 

                                                 
77Abd. Latif, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok  Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 04 Februari 2018 
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Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, saat ini juga 

banyak digunakan untuk kegiatan berdakwah. Disinilah penulis melihat, bahwa 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar tidak hanya menggunakan dakwah 

klasikal tapi mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan 

media sosial sebagai langkah gerakan dakwah al-Wasat}iyah di pesantren.  

 

 

 

Akun Instagram @an_nahdlah 
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C. Peluang dan hambatan Dakwah al-Wasat}iyah  pada Pondok Pesantren 

An-Nahdlah Makassar 

1. Peluang Dakwah al-Wasat{iyyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar 

Pesantren di era zaman ini, sudah seharusnya mulai bergerak melakukan 

introspeksi terhadap ajaran dasarnya, sebagai upaya menghadapi tantangan 

radikalisme, sehingga pesantren tidak terlalu kaku dalam mentransfer serta 

menyikapi perubahan-perubahan sosial. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilakukan peneliti, bahwa 

berbagai bentuk kegiatan dakwah dalam upaya penerapan dakwah al-Wasat{iyah 

di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. Hal ini tidak terlepas dari peluang 

dan hambatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan di Pesantren. 

a) Karismatik Seorang Kiai 

Pesantren merupakan institusi yang sudah sangat kuat mengakar di 

masyarakat bawah. Hal ini merupakan modal yang tidak ternilai dalam proses 

mewujudkan masyarakat sipil, berupa adanya sinergi dan kepercayaan yang 

terbangun secara kuat antara pesantren dengan masyarakat yang ada di 

sekitarnya. 

Seorang kiai tidak hanya mempunyai pengaruh besar terhadap 

pesantren, namun juga terhadap masyarakat sekitar karena selain sebagai 

pengasuh pondok pesantren, Kiai juga menjadi tokoh agama dan tokoh 
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masyarakat yang budi pekertinya selalu menjadi cermin suri tauladan bagi 

masyarakat.78 

Apa yang dilakukan oleh para kiai kemudian selalu berusaha menaruh 

perhatian dan mengembangkan watak pendidikan individual dimana para kiai 

berusaha mendidk para santrinya sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan 

dirinya. 

Berkenan dengan hal tersebut, Syamsu Alam Usman mengatakan, 

memang kiai tidak hanya sebagai figur sentral pintar secara intelektual, 

emosional, dan spiritual. Apalagi jika kiai tidak bisa menempatkan dirinya 

dan arogan dalam menghadapi umatnya. Kiai seperti inilah yang turut 

memantik timbulnya skeptisme dalam masyarakat. Faktor kiai memang 

sangat sentral dalam sukses tidaknya proses belajar di pesantren bahkan 

masyarakat.79 

Kiai itulah yang menjadi rujukan utama dan penentu segala kebijakan, 

Sehingga pesantren itu tidak boleh terpisah dengan kiainya, harus terus menerus 

terjalin hubungan antara santri dan kiainya. makanya pesantren itu menjadi syarat 

utama adalah ada seorang kiai yang memang tinggal didalam80 

Keteladanan Anregututta KH. Muh. Harisah hingga saat ini terlihat dari 

pengajian kitab kuningnya yang diikuti dengan perilaku kesehariaanya. Bahkan 

sampai setelah beliau wafat, karismatiknya masih dirasakan guru dan santrinya. 

                                                 
78KH. Najamuddin HS, Syaikhul Ma’ahad Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 13 Februari 2018. 
79Syamsu Alam, Alumni/Pembawa Pengajian Kitab Kuning, Wawancara, Makassar, 21 

Januari 2018 
80KH. Baharuddin, Syaikhul Ma’had Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 28 Februari 2018 
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Terkait ini, peneliti melihat peran kiai sangatlah penting, tutur kata dan 

perilakunya sebagai contoh bagi santri dan masyarakat luas pada umumnya. 

b) Orang Tua 

Orang tua atau disebut wali santri mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam membantu proses belajar mengajar. Peranan ini telah dilakukan 

oleh orang tua dengan memberikan perhatian terhadap anak-anaknya dengan cara 

menegurnya bila tidak hadir dalam proses belajar mengajar, mengingatkannya 

jika anaknya malas mengikuti pengajian kitab kuning di pesantren. 

Sebagaimana yang dikatakan Abd. Latif, bahkan seringkali kami 

mengingatkan kepada wali kelasnya untuk memanggil orang tuanya bilamana 

kehadiran santri tidak mencukupi sesuai aturan di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar.81 

Dengan demikian, dukungan tersebut telah dilakukan oleh orang tua 

dengan cara menesahitinya dan saling mengingatkan antara orang tua dengan 

pihak pesantren jika anak berbuat kesalahan. 

c) Pengajian dan Pengkajian Kitab Kuning 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar memberikan penawaran 

berbeda. Pendidikan yang paling utama di Pondok Pesantren An-nahdlah 

Makassar memang pendidikan agama dan pengkajian kitab-kitab klasik tetapi 

disamping itu terdapat juga pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta 

kemampuan santri sesuai dalam bidang yang dimilikinya. Selain itu keadaan 

                                                 
81Abd. Latif, Kepala Sekolah MA Sudiang Pondok  Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 04 Februari 2018 



103 
 

masyarakat sekitar yang masih suka berbaur dan bergotong royong menjadi 

peluang untuk pondok pesantren mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Menurut pengamatan peneliti dalam pengajian tersebut, materi yang 

disampaikan adalah materi yang ringan dan mudah dipahami berdasarkan sesuai 

kebutuhan santri dan jamaah. 

d) Lokasi Strategis 

Lokasi Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar yang strategis untuk 

pembelajaran. Lokasi yang terletak di perkotaan menjadikan pondok pesantren 

mudah di jangkau oleh kendaraan umum dan juga penyebaran informasi 

mengenai pondok pesantren dapat dengan mudah di dapat seperti melalui brosur, 

media sosial (facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain). 

e) Penyelenggaraan Pentas Seni 

Penyelenggaraan Pentas Seni yang diadakan di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar ini digunakan sebagai ajang apresiasi untuk para santri, di 

pentas seni ini para santri diberikan kebebasan untuk mengekspresikan 

kemampuan sesuai dengan bakat mereka.  

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar selain membekali para santri 

dengan berbagai keterampilan seperti kaligrafi dan pencat silat juga membekali 

para santri dengan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat luas dengan 

mengirim santri di desa maupun luar daerah setiap bulan ramadan dan 

memberikan ceramah selama satu bulan.82 

                                                 
82Abdullah, Kepala Sekolah MTs Sudiang Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

Wawancara, Makassar, 03 Maret 2018. 
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Dengan diadakannya kegiatan ini bakat yang dimiliki santri dapat 

diapresiasi dan dimunculkan di depan umum, para santri yang ingin mencoba hal 

baru dibidang lain juga dapat mempelajari dan mencoba semua kegiatan 

pelatihan yang ada di pondok pesantren. Berbagai bidang yang di tampilkan 

dalam pentas seni ini meliputi pembawa acara, qiro’ah, drama, teater dan tari. 

Tidak hanya itu, santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah juga ikut andil dalam 

pagelaran MTQ tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi. 

2. Hambatan Dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar 

a) Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar merupakan pesantren yang tengah-

tengah kota bahkan dekat dari lingkungan masyarakat. Dimana masa remaja 

adalah masa yang sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar yang bersifat 

negatif. Dari pengaruh lingkungan dan teman sebaya yang kebanyakan santri 

mulai tidak mematuhi tata tertib yang berlaku di pesantren. Yang membuat 

pegaruh lingkungan dan teman sebaya dikarenakan santri pondok pesantren 

An-Nahdlah Makassar tidak di pondokkan seluruhnya. 

b) Santri dan santriwati di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar tidak di 

pondokkan secara keseluruhan. Hal ini dapat dijadikan oleh santri sebagai 

ajang pelarian dari berbagai rutinitas dan kegiatan pondok. Sebagaimana hal 

yang dikatakan Syamsu Alam, bahwa dunia luar yang serba modern dan terus 

mengalami perubahan terkadang menjadikan santri harus beradaptasi dan 
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tidak jarang santri ikut terjerumus dalam pergaulan bebas atau salah pergaulan 

yang tentunya menjadi efek negatif pada pondok pesantren.83 

Dari pernyataan di atas, ada beberapa yang menjadi faktor pendukung dan 

penghabat terhadap jalannya dakwah Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Dilihat dari segi faktor pendukungnya Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

memiliki seorang kiai yang sangat berperan aktif dalam memotivasi santri-

santrinya agar senantiasa menjadi santri yang berkomitmen menajaga nilai-nilai 

Islam al-Wasat}iyah mulia. 

Jika ditinjau dari faktor penghambatnya, Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar memiliki beberapa kendala yaitu karena tidak bisa mengontrol santri 

dengan sepenuhnya, sebab santri dan santriwati tidak di pondokkan seluruhnya. 

Tidak hanya itu, lingkungan dan teman sebaya juga merupakan hal yang sangat 

berpengaruh terhadap santri dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

pesantren. 

D. Analisis Hasil Penelitian 

Gerakan Dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar 

Gerakan dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar ditemukan beberapa strategi diantaranya meliputi, budaya keilmuan, 

budaya keagamaan, dan budaya menulis. Dengan gerakan Dakwah al-Wasat{iyah 

pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar ditemukakan pola yang sama 

                                                 
83Syamsu Alam, Alumni/Pembawa Pengajian Kitab Kuning, Wawancara, Makassar, 21 

Januari 2018 
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dengan prinsip-prinsip dari al-Wasat}iyah yang dikemukakan oleh Afrizal Nur 

dan Mukhlis Lubis, yakni: 

Pertama, Tawa>z}un (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan 

agama secara seimbang. Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar diajarkan para 

santri pada saat proses belajar mengajar bagaimana menghargai sebuah 

perbedaan, menerimanya, dan menolaknya dengan argument yang kuat tanpa 

harus mencederai lawan. Kiai atau guru di pesantren mengajarkan kepada santri 

untuk bersikap adil dan bijak dalam menerima sebuah perbedaan dan tidak 

terjerumus kepada fanatisme yang berlebihan. 

Kedua, I’tida>l (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada 

tempatnya serta melaksanakan hak tinggi keharusan berlaku adil dan lurus 

ditengah kehidupan bersama. M. Qurasih Shihab, mengemukakan bahwa kata adil 

pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan 

pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.84 Dalam kaitannya, 

gerakan dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, 

diharapkan santri dan santriwati menjaga nilai-nilai toleransi dan benteng 

pertahanan umat. Tradisi kitab kuning pun menjadi salah satu cara untuk 

mempertahankan tradisi di pesantren, utamanya dalam pengajian dan pengkajian 

kitab kuning. Salah satu tujuan pendidikan di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam 

atau lebih dikenal dengan tafaqquh fi al-din yang. Sejalan dengan hal inilah, 

materi yang diajarkan di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar terdiri dari 

                                                 
84M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan 

Umat (Cet. I; Bandung: Mizan, 1998) h. 111 
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materi agama yang langsung digali dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. 

Tidak hanya materi agama saja, namun santri dan santriwati mempelajari 

pelajaran umum untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntunannya, pondok 

pesantren pun bertambah dikarenakan perkembangannya yang sangat signifikan, 

tujuan itu adalah berupaya meningkatkan perkembangan masyarakat diberbagai 

sektor kehidupan. 

Menurut Achmad Satori Islamail, dalam Islam, konsep al-Wasat}iyah 

adalah konsep yang dijadikan acuan dalam setiap gerak langkah umat Islam, 

namun tidak sedikit paham yang mencoba masuk kedalam agama Islam dan 

merobohkan sendi-sendi ajaran Islam, misalnya paham ekstrimisme (ghuluww). 

Islam sangat menentang ekstrimisme (ghuluww) dampak negative dan akses 

minus bagi individu, keluarga, masyarakat, Negara, dan dunia. Sikap ekstrim 

dalam beragama juga akan memberikan dampak negatif terhadap agama itu 

sendiri. Ekstrimisme (ghuluww) akan menyebabkan kehancuran dalam agama dan 

biasanya dituduhkan kepada Islam.85 

Setelah memperhatikan makna al-Wasat}iyah yang berarti umat yang 

secara konsisten pada petunjuk Allah swt., dapat kita fahami bahwa makna dari 

wasat} ini sifatnya sesuatu yang sudah ada dalam al-Quran sendiri, bukan makna 

yang diberi sifat baru. Dalam hal ini, al-Quran telah menetapkan bahwa ajaran-

ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah adalah ajaran yang adil, 

terbaik, terpilih, dan moderat sehingga umat yang secara konsisten 

melaksanakannya maka secara otomatis dia akan menjadi umat yang sifatnya 

                                                 
85Achmad Satori Islamail, dkk., Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil ‘alamin, h. 

10 
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sama dengan ajaran yang dilaksanakannya. Jadi jika digambungkan dengan 

pendidikan Islam, sehingga menjadi gerakan dakwah al-Wasat}iyah mempunyai 

arti gerakan dakwah yang memadukan antara teks Al-Qur’an dan konteks atau 

realita yang ada seiring dengan perkembangan zaman.  

Ketiga, Tasa>muh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, 

baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam 

kaitannya gerakan dakwah al-Wasat}iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, dalam proses pengajarannya itu sudah al-Wasat}iyah, dalam 

pembahasan fiqhi, itu tidak menyalah-nyalahkan orang-orang yang berbeda 

dengan pesantren tersebut. Salah satu pembahasan tentang qunut, kiai dan guru 

menyampaikan dalil-dalil orang yang pakai qunut dan orang tidak qunut, sehingga 

terlihat gerakan dakwah al-Wasat}iyah khusunya pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. Keunggulan dari metode dakwah ini adalah tetap terjaganya 

inti dan hakekat ajaran Islam, dengan menetapkan budaya lokal untuk diserap 

sebagai bingkai variatif dalam pengembangan dakwah. 

 Diharapakan dalam gerakan dakwah al-Wasat}iyah, Fenomena radikalisme 

merupakan gejala yang terjadi di hampir semua agama, baik yang dapat 

menimbulkan kekerasan agama ataukah tidak. Kekerasan dalam Islam juga 

dijumpai kekerasan agama seperti terjadi berbagai teror baik yang langsung, 

maupun tidak langsung mencelakai orang lain. Deretan fenomena radikalisme dan 

intolerasi agama tersebut, merupakan fakta yang sangat merisaukan, sekaligus 

menyedihkan. Indonesia sebagai Negara bangsa yang mempunyai semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) pun nyatanya tetap 
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mempraktikkan kekerasan agama. Padahal gerakan dakwah al-Wasat}iyah sedang 

berlangsung di berbagai sektor pendidikan, tak terkecuali di pondok pesantren. 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sebagai bagian dari pendidikan Islam 

pun menjadi salah satu pesantren yang selalu intens menyemaikan benih-benih 

kedamaian, rasa kebersamaan, serta menjaga nilai-nilai toleransi dalam beragama. 

Gerakan dakwah al-Wasat}iyah memiliki nilai positif  mendorong mad`u 

untuk memahami Islam secara komprehensif, menjalankannya dalam kehidupan 

sehari-hari dalam berbagai aspek serta menyambung tradisi untuk 

menyampaikanya kepada mad`u-mad`u yang lain.Inilah nilai-nilai dakwah yang 

harus terus dilestarikan kepada masyarakat dimanapun berada dan dalam kondisi 

apapun, tujuannya agar manusia tetap dalam ketaqwaan kepada penciptanya dan 

senantiasa konsisten dalam kebaikan tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini yang 

berjudul “Gerakan Dakwah al-Wasat{Iyah Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gerakan Dakwah al-Wasat}iyah khususnya pada Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Pola gerakan Dakwah al-Wasat{iyah yang diterapkan 

pada Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, diantaranya budaya 

keilmuan, budaya keagamaan, budaya menulis yang mengharuskan upaya-

upaya preventif terhadap guru agar mengantarkan santri dan santriwati 

berfikir secara terbuka. Guru di pesantren, tidak hanya mengajarkan teori-

teori al-Wasat}iyah saja, tapi guru harus menerapkan  teori tersebut. 

Seorang guru tidak harus fanatik terhadap satu mazhab, walaupun bisa saja 

didalam satu pesantren ada warna atau mazhab yang dianutnya. Artinya 

seakan-akan mazhabnya saja yang benar sekalipun pesantren lain tidak 

mengikuti mazhab tersebut. Konsep Dakwah al-Wasat{iyah secara umum 

yang diterapkan di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, mengikuti 

Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah (Aswaja) di kalangan Nahdlatul ‘Ulama 

(NU). Bidang aqidahnya mengikuti yang dipelopori oleh Imam al-Asy’ari 

dan Imam al-Maturidi, dibidang fiqhi mengikuti mazhab Syafi’i dibidang, 

tasawwuf mengikuti Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Gaza>li” 
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2. Faktor pendukung dan penghambat terhadap jalannya gerakan dakwah al-

Wasat}iyah Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. Dilihat dari segi 

faktor pendukungnya Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar memiliki 

seorang kiai yang sangat berperan aktif dalam memotivasi santri-

santrinya agar senantiasa menjadi santri yang berkomitmen menjaga nilai-

nilai Islam al-Wasat}iyah. Tidak hanya itu, kurikulum yang berbasis 

klasikal dan modern, tenaga pengajar dari berbagai lulusan universitas, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, dan didukung manajemen 

administrasi yang baik, sehingga proses belajar mengajar di Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar mempunyai nilai lebih dari lembaga 

pendidikan pada umumnya. Jika ditinjau dari faktor penghambatnya, 

Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar memiliki beberapa kendala 

yaitu karena tidak bisa mengontrol santri dengan sepenuhnya, sebab santri 

dan santriwati tidak di pondokkan seluruhnya. Tidak hanya itu, 

lingkungan dan teman sebaya juga merupakan hal yang sangat 

berpengaruh terhadap santri dalam mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan pesantren. 

3. Gerakan Dakwah al-Wasat{iyah pada Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar ditemukakan pola yang sama dengan prinsip-prinsip dari al-

Wasat}iyah yang dikemukakan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis. 

Pertama, Tawa>z}un (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan 

pengamalan agama secara seimbang. Kedua, I’tida>l (lurus dan tegas), 

yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak 
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tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah kehidupan bersama. 

Ketiga, Tasa>muh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati 

perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan 

lainnya 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah peneliti 

untuk memberikan beberapa implikasi sebagai berikut : 

1. Fungsi Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sebagai lembaga 

pendidikan dan dakwah hendaknya terus mengoptimalkan peran dalam 

gerakan dakwah al-Wasat}iyah di pesantren. Kepemimpinan figur seorang 

kiai, para ustadz/ustadzh dalam menjaga nilai-nilai Islam rahmat lil al-

Alamin diharapkan menjadi benteng dakwah yang mencerahkan seluruh 

umat. 

2. Upaya optimalisasi ini juga, hendaknya semakin meningkatkan tingkat 

hubungan antar ormas, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Dengan 

adanya komitmen dan kerjasama tersebut, diharapakan saling menjaga dan 

menyebarluaskan nilai-nilai dakwah al-Wasat}iyah.  

3. Diharapkan pula, dalam hubungan sinergi dan harmonis antara berbagai 

komponen dalam kelembagaan dan keorganisasian Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar secara internal dan eksternal juga ditingkatkan. Kepada 

seluruh unsur kepengurusan yayasan dan pondok pesantren memahamin 

tugas dan fungsinya masing-masing dalam dan tetap bekerjasama dalam 

mencapai tujuan yang baik serta masa depan pesantren. 
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