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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ya ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda( ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokaltunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

               Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

, ا / ي  َ  
fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

َ  ي  
kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

َ  و  dammah dan wau U u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

 

 

            Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya Ai 
a dan i 

َ  و  

 

 fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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 dari (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). 
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ABSTRAK 

Nama  : Moh Firman 

Nim  : 30600117163 

Judul :GERAKAN SOSIAL SALAFIYAH “Studi Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin Terhadap Masyarakat Kelurahan Minasatene 

Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep”. 

Studi ini mengkaji tentang GERAKAN SOSIAL SALAFIYAH “Studi 

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Terhadap Masyarakat Kelurahan 

Minasatene Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep dengan Rumusan 

Masalah Bagaimana Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membentuk identitasnya 

di tengah keberagaman masyarakat sekitarnya?. Bagaimana Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin membangun  relasi sosial dan pemerintah setempat?. 

Mengetahui Bagaimana Bagaimana Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin 

membangun relasi sosial dan pemerintah setempat?. Jenis penelitian kualitatif. 

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Tekhnik analisis data dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan 

yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Verifikasi data).  

Informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas terhadap 

topik yang di teliti. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Gerakan Sosial, 

Teori Ideologi Politik, dan Teori Identitas. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin 

membentuk identitasnya di tengah keberagaman masyarakat sekitarnya, keberdaan 

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Kelurahan Minasatene, Kecamatan 

Minasatene, merupakan hal positif yang dirasakan oleh sebahagian masyarakat 

sekitar pondok pesantren, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membangun relasi 

sosial dan pemerintah setempat relasi pondok pesantren Riyadhus Shalihin dengan 

masyarakat sekitar Pondok tertutup dengan masayarakat luar atau tidak ada 

interaksi, sama halnya dengan relasi dengan pemerintah, Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin tidak membangun relasi dengan pemerintah di tandai dengan 

tidak terdaftarnya pesantren tersebut di Kementerian Agama Kabupaten Pangkep. 

Implikasi penelitian yaitu: Secara teoritis: Secara teoritis penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi Ilmiah terhadap perkembangan Ilmu, khusunya di Program 

Studi Ilmu Politik Penelitian ini secara eksplisit GERAKAN SOSIAL 

SALAFIYAH “Studi Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin  Terhadap Masyarakat 

Kelurahan Minasatene. Secara Praktis; Penelitian ini mampu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat luar atau yang membaca skripsi ini bahwa Gerakan 

Salafisme berkembang Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin  Terhadap Masyarakat 

Kelurahan Minasatene. 

 

 

 

 



 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw, pada prinsipnya mengajarkan 

toleransi, cinta kasih terhadap sesama manusia, memperjuangkan terwujudnya 

perdamaian secara menyeluruh dan membebaskan manusia dari perhambaan selain 

Allah swt. Namun, karakteristik agama Islam yang membawa perdamaian dan keadilan 

tersebut terkadang dikeruhkan oleh dua persoalan.1 Dalam QS. Al Anbiyah  /107  yang 

berbunyi : 

 

Terjemahnya 

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi 

seluruh alam.2 

 

Pertama, persoalan internal: Agama Islam mengajarkan toleransi, baik toleransi 

dalam berfikir, berpendapat, maupun toleransi dalam berbuat, akan tetapi dalam sejarah 

umat Islam ditemukan terjadinya perpecahan antara satu sekte dengan sekte yang lain, 

                                                             
1 Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman, 

Cet. I: (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2011 ) h. 3-8 
2 Kementrian Agama RI, Al-Hikma, Al-Quran terjemah, h 185 
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antara pengikut satu mazhab dengan mazhab yang berbeda, bahkan tidak jarang saling 

menyalahkan dan mengkafirkan. 

Kedua, secara eksternal: Umat Islam menghadapi banyak tantangan dari luar. 

Tantangan itu datang dari aliran-aliran yang memberikan gambaran jelek tentang 

agama Islam. Gambaran buruk tentang agama Islam disebabkan oleh pemahaman 

ekslusif sebagian umat Islam yang memandang agama Islam dari satu sisi atau 

memandang amar ma’ruf nahi mungkar sebagai suatu upaya teror sehingga terjadi 

pencitraan jelek terhadap agama Islam. 

Munculnya paham dan gerakan keagamaan dalam masyarakat merupakan suatu 

fenomena kebangkitan agama di abad ini. Semangat kebangkitan itu patut dihargai, 

tetapi dengan semangat kebangkitan keagamaan yang tinggi, jika tidak disertai 

toleransi yang kokoh dalam masyarakat dapat menimbulkan permasalahan dalam 

kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa.3 Oleh karena itu, sikap toleransi 

dan menghargai perbedaan paham dalam kehidupan beragama sangat dibutuhkan di 

tengah masyarakat yang heterogen. 

Mengutip pendapat Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan pendapat 

dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan fenomena yang telah lahir dan akan 

berkelanjutan sepanjang sejarah manusia, termasuk umat Islam. Perbedaan lebih 

banyak disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama. Akibatnya, 

mereka berusaha menyalahkan semua kelompok yang berbeda dengannya yang 

                                                             
3 M. Yusuf Asry, Profil Paham dan Gerakan Keagamaan (Cet. I, Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan, 2009), h. vii 
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berimplikasi kepada perpecahan.4 Meski sangat tidak sejalan dengan substansi agama, 

namun itulah kenyataan yang terjadi 

Perbedaan interpretasi terhadap teks suci atau doktrin agama mengakibatkan 

timbulnya perbedaan keyakinan, paham atau aliran keagamaan, meskipun pada 

dasarnya ajaran pokok tidak mengalami perbedan yang besar. Jadi secara teoritis dan 

praktis perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang menimbulkan aliran 

keagamaan baru, terjadi pada tingkat pemahamannya. Pada prinsipnya tidak bisa 

dihindarkan, terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan 

pengalaman serta perkembangan budaya masyarakat.5 Perbedaan tersebut, 

mengakibatkan munculnya berbagai aliran atau golongan. Salah satu diantaranya 

adalah Salafiyah. 

Salafisme muncul sebagai bentuk reformasi keagamaan radikal, yang bertujuan 

untuk menggantikan  warisan  keilmuan  Islam tradisional.  Tetapi,  sementara  

reformasi  agama  telah lama menjadi fitur dunia Islam Modern, rumus Salafis bagi 

reformasi adalah retrograde. Hal ini menempatkan dirinya melawan semua arus agama 

lain di dalam dan di luar Islam, melawan arus   politik   dan   intelektual,   bersaing 

dengan   liberalisme   dan   sekularisme,   bahkan berseberangan dengan fondasi 

epistemologi yang mendasari modernitas.6 

                                                             
4 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994), h. 362 
5 Haidlor Ali Ahmad, ed., Respon Pemerintah, Ormas dan Masyarakat Terhadap Aliran 

Keagamaan di Indonesia, h. 1. 
6 Saeful Anwar, Geneologi dan Gerakan Militansi Salafi Jihadi Kontemporer, VOL. 2 NO. 1 

JURNAL AN-NAS (2018), h. 1-16 
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Keberadaan Salafiyah sebagai sebuah gerakan sosial mulai ramai 

diperbincangkan setelah kejadian Pesawat komersil menabrak gedung World Trade 

Center (WTC) dan Pentagon, Amerika Serikat pada 11 September 2001. Seketika, 

Islam ramai dikaji oleh para sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu produk 

kajian yang banyak dihasilkan pasca peristiwa 11 September adalah Islam dan gerakan-

gerakan transnasional yang salah satunya disebut sebagai gerakan Salafiyah. Salafiyah, 

yang dalam kajian global terminologi ini disebut Salafisme merupakan terminologi 

yang masih abstrak untuk didefinisikan. Definisi yang ada saat ini dianggap masih 

terlalu dini untuk mewakili istilah ini secara keseluruhan yang dikandung oleh istilah 

tersebut. Definisi tentang terminologi Salafiyah yang dapat merangkup kandungan 

makna secara keseluruhan tampaknya masih membutuhkan diskusi yang panjang, 

mendalam dan komprehensif. Meskipun sebenarnya, jika dirunut dari aspek sejarah 

linguistiknya, terminologi ini praktis berkembang bersamaan dengan perkembangan 

makna praktisnya, tetapi usaha untuk merangkum keseluruhan makna dalam satu istilah 

ini hampir-hampir tidak mungkin dilakukan. Istilah Salafiyah yang digunakan oleh 

sebagian besar umat Islam atau yang beredar di kalangan umat Islam pun tampaknya 

didasarkan pada persepsinya sendiri, bahkan tidak jarang justru penggunaannya 

kontradiktif dengan makna yang sebenarnya. Akibatnya, dalam istilah yang sama, 

justru memiliki arti dan konotasi yang sangat berbeda. Dalam kajian internasional, 

meskipun banyak yang meneliti mengenai salafiyah ini, namun pemahaman mengenai 



5 
 

 

 
 
 

terma salafisme sendiri dirasa sangat sulit dimengerti karena ambiguitas dan 

fragmentasi gerakan salafisme tersebut.7 

 Banyaknya makna yang menunjuk dan bermuara pada terminologi ini, 

menunjuk pula indikasi banyaknya varian Salafiyah. Asumsi ini muncul bersamaan 

dengan istilah-istilah yang belakangan dipahami sebagai entitas gagasan murni dari 

istilah, Salafiyah. Beberapa istilah yang bermuara kepada makna tersebut adalah al-

Taqlīdi, al-Ishlāhi, al-Jihādi al-Nadzari dan al-Jihādi al-Takfīri. Istilah-istilah tersebut 

memiliki konstruksi makna kepada istilah Salafiyah. Oleh karena itu, tidak mudah 

mendefinisikan terminologi ini secara komprehensif, baik secara etimologis maupun 

terminologis. Para islamolog dan intelektual Muslim menyebutkan, istilah ini diadopsi 

oleh tokoh-tokoh pergerakan pembebasan untuk membebaskan kaum tradisionalis 

(pemegang adat dan tradisi leluhur) dari praktik-praktik bid‟ah, sehingga istilah ini 

akhirnya memiliki makna religius-politis. Dalam perspektif keagamaan, istilah ini 

merupakan identitas suatu kelompok yang memperjuangkan pembebasan terhadap 

praktik bid’ah, sedangkan secara politik, istilah ini menunjuk kepada kelompok yang 

berusaha menjadi pemandu bagi keberlangsungan hidup beragama dan bernegara atas 

kelompok lain.8 

                                                             
7 Roel Meijer, Global Salafism: Islam‟s New Religious Movement (Oxford University Press, 

2014), dalam Jurnal Matin bin Salman, Gerakan Salafiyah: Islam, Politik Dan Rigiditas Interpretasi 

Hukum Islam,  Jurnal Mazahib,Vol XVI, No. 2 (Desember 2017),h. 135 - 152 
8 Matin bin Salman, Gerakan Salafiyah: Islam, Politik Dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam,  

Jurnal Mazahib,Vol XVI, No. 2 (Desember 2017),h. 135 - 152 
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Pada zaman sekarang Salafiyah dianggap sebagai warna baru yang mewakili 

golongan tertentu dari umat Islam. Golongan ini masuk ke dalam kategori daftar 

jamaah Islam yang sudah menjamur dan saling berselisih di masa sekarang ini. 

Golongan yang berbeda pemikiran dan kecenderungannya dari umat Islam yang lain. 

Bahkan, mereka berbeda dalam format penampilan dan standar-standar norma 

akhlaknya yang betul-betul terjadi pada masa kini.9 

As-Salaf merupakan kata umum yang menunjuk para pelopor Islam yang salih 

dan semua orang yang mengikuti jalan mereka dalam keyakinan, moral dan tingkah 

laku. As-Salaf as-Salih menunjuk kepada tiga generasi muslim terbaik dan utama. 

Mereka adalah Sahabat Nabi, tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Salaf artinya terdahulu dan al-

Salaf adalah orang-orang yang terdahulu. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah 

sahabat-sahabat Nabi dari golongan Muhajirin dan Anshar yang mengikuti Sunnah 

Nabi.10 Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Taubah/09:100 yang berbunyi 

 

Tejemahnya: 

                                                             
9 M. Said Ramadhan al-Buthi, “As-Salafiyyah” Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Mazhab 

Islami, terj. Futuhal Arifin, Salafi: Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab (Cet. I; Jakarta: Gema Insani 

Press), h. 7-8. 
10 Rahmi Damis, Pengantar Ilmu Kalam (Cet. I; Makassar: Ummul Qalam Press, 2010), h. 

106. 
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Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari 

golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan 

baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 

menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang 

besar.11 

 

Menurut ayat ini, Allah swt memuji tiga golongan manusia yaitu kaum 

Muhajirin dan kaum Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. 

Maka dikatakan bahwa Muhajirin dan Anshar itulah yang disebut sebagai Salafus 

Shalih. Sedangkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itulah yang 

disebut sebagai Salafi 

Dunia pergerakan Islam Indonesia modern tidak hanya diramaikan oleh 

organisasi semacam Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), tapi di sana ada 

pemain-pemain baru seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), 

dan Salafi, yang juga secara perlahan, namun pasti, mulai menanamkan pengaruhnya. 

Dalam menanamkan pengaruhnya, mulai dari yang mengandalkan perjuangan politis 

hingga yang lebih memilih jalur gerakan sosial kemasyarakatan. Salah satu gerakan 

Islam tersebut adalah yang menyebut diri mereka sebagai Salafi atau Salafiyah.12  

Aliran dan gerakan Islam ini telah telah tumbuh dan berkembang di Indonesia 

khusunya di Kecamatan Minasatene yang ditandai dengan berdirinya Pondok Pesantren 

Riyadussalihin di Klurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene Keberadaan kedua 

                                                             
11 Kementrian Agama RI, Al-Hikma, Al-Quran terjemah, h. 203 
12 Muhammad Ikhsan, Gerakan Salafi Modern Di Indonesia; Sebuah Upaya Membedah Akar 

Pertumbuhan Dan Ide-Ide Substansialnya (Jakarta : UI Press, 2006), h. 2 
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Pondok Pesantren tersebut telah menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan dan 

Dakwah Islamiyah sebagai upaya menghidupkan Sunnah, memerangi syirik dan 

bid’ah. 

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, media, pers, masyarakat hingga peneliti 

memahami Salafi sebagai komunitas atau sebagai jama’ah tertentu, karena keberadaan 

Salafiyyûn yang berkelompok, berjama’ah dan mudah dikenali dari karakter dan ciri-

cirinya. Peneliti dan pembaca dapat melihat dan mengenali jama’ah ini melalui bentuk 

lahirnya seperti tidak pernah mencukur jenggot, memendekan pakaian (celana) di atas 

mata kaki, memakai cadar/penutup wajah dan sarung tangan bagi wanita dewasa serta 

model pakaian lain yang menyerupai pakaian masyarakat Arab.13 Komunitas Salafi 

juga dapat dikenali melalui doktrin-doktrin (fatwa) yang dikeluarkan seperti haramnya 

mendengarkan dan memainkan alat musik, menonton televisi, membuat dan memasang 

gambar atau patung makhluk bernyawa, menganggap bid’ah perayaan maulud Nabî, 

peringatan Isrâ’ Mi’râj, Nuzûl al-Qur’ân, Zikr Akbar, Hari RayaKetupat, Peringatan 

(puasa) Nisfu Sya’bân,14 

Kehadiran Pondok Pesantren Riyadu Shalihin yang berpaham  Salafi di 

Kecamatan Minasatene dan berbagai negeri di Indonesia mempunyai sejumlah nilai 

positif dalam perkembangan dakwah Islam, terutama dalam bentuk upaya 

menghidupkan Sunnah, memerangi syirik dan bid’ah, menekankan rujukan kepada 

                                                             
13 Abduh Zulfidar Akaha, Belajar Dari Akhlak Ustadz Salafi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2008), h. Xii 
14 Abul Asybal Ahmad bin Salim al-Mishri, Fatwa-fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad 

dan Mengkafirkan Muslim, (Jakarta: Darul Haq, 2006) 
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para ulama yang keilmuannya diakui oleh kaum muslimin dan lainnya. Namun 

demikian, sangatlah disayangkan ketika sebagian kalangan dari komunitas Salafi 

mengaku diri sebagai Salafi sejati, lalu memaksa orang yang tidak sepaham untuk 

mengikuti pendapat mereka hingga dalam masalah masalah yang sebenarnya bersifat 

ijtihâdiyyah. Sebagian kelompok Salafi ini pun menghalalkan kehormatan ulama yang 

berbeda pendapat dengan mereka, bahkan ada pula yang menghalalkan darahnya.15 

Mereka meyakini bahwa selain kelompok Salafi, kelompok umat Islam lain diklaim 

sebagai golongan yang sesat, ahli bid’ah, tidak selamat dan tidak masuk syurga. 

Dengan keyakinan ini maka salafi merasa dirinya paling benar, sedangkan ulama/ 

golongan lain selalu salah, sesat dan bid’ah. Selanjutnya, golongan sesat dan bid’ah ini 

layak untuk dicela melalui pengajian, daurah, seminar, buku-buku dan website-website 

salafi harus diungkapkan semua keburukannya dan tidak diungkapkan sedikitpun 

kebaikannya, karena khawatir nanti diikuti oleh umat Islam, sehingga bertaburanlah 

pernyataan bahwa hanya Salafilah yang paling sesuai dengan Sunnah dan celaan sesat 

dan bid’ah kepada ulama/ golongan selain salafi. Hal ini pada gilirannya akan 

menimbulkan konflik, dan lebih tertutup dengan masyarakat luar atau kurang 

berinteraksi dengan masyarakat sebab perbedaan pemahaman tersebut.  

Kehadiran Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang berpaham Salafi di 

Kecamatan Minasatene  menjadikan masyarakat disekitar Pondok Pesantren bertanya-

                                                             
15 Yulian Purnama, “Salah Paham tentang Salafy,” Buletin al-Tauhid, Edisi 18/V (Mei 2009), 

h. 2 
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tanya sebab pondok pesantren tersebut kurang berinteraksi dengan masyarakat mereka 

hanya fokus dalam lingkup pesantren. 

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren 

dan disekitar masyarakat Pondok Pesantren tersebut dengan tujuan utama untuk 

mengetahui bagaimana Jamaah Salafi membangun gerakan agar mereka tetap eksis di 

masyarakat yang berada sekitar pesantren , maka dari itu peneliti mengakat tema untuk 

mengkaji hal tersebut Gerakan Sosial Salafiyah “Studi Pondok Pesantren Riyadhus 

Shalihin Terhadap Masyarakat Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene 

Kabupaten Pangkep”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Terkait dengan masalah diatas maka penelitian ini memfokuskan mengenai 

Gerakan Sosial Salafiyah“Studi Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Terhadap 

Masyarakat Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep”. 

Mengapa Judul ini menarik diteliti sebab argument yang terbangun di masyarakat dan 

beberapa penelitian menjelaskan bahwa Jamaah Salafi dikenal sebagai kelompok yang 

cukup eksklusip dan memiliki ideology tersendiri dalam memahami islam maka dari 

peneliti menarik untuk mengkaji topik tersebut. 

2. Deskripisi Fokus  

a) Konstruksi Ideologi dalam relasi sosial  di sekitar Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin. 
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b) Pesantren salafi membangun gerakan untuk tetap eksis di tengah 

masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan  diatas 

dan untuk mempermudah dalam menganalisis, maka penulis merumuskan  masalah 

yaitu:  

1. Bagaimana pondok pesantren Riyadhus shalihin membentuk identitasnya 

ditengah keberagaman masyarakat sekitarnya ? 

2. Bagaimana Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membangun  relasi sosial dan 

pemerintah setempat ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang 

dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetauhi Gerakan Politik Salafiyah di Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin. 

b. Untuk mengetauhi Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membangun  

relasi sosial dari pemerintah setempat. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara 

lain: 

a. Mafaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan berupa informasi tentang paham 

Salafi di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin  dan Gerakan Sosial Salafiyah “Studi 

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Terhadap Masyarakat Kelurahan Minasatene 

Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. 

b. Manfaat Praktis 

1) penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur, rujukan atau bahan 

perbandingan yang berguna bagi para peneliti berikutnya. 

2) Sebagai persyaratan penyelesaian. 

E. Tinjauan Pustaka 

Skripsi Ari Febriansyah Ismail dengan judul Kontsruksi Gerakan Islam Front 

Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar, Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa, 

sejak awal Front Pembela Islam (FPI) yangdidirikan di Kota Makassar pada tahun 2005 

memang di desaian sebagai organisasi keagamaan,yang dimana FPI menganut paham 

“ahlus sunnah wal”jamaah” yang berideologis Islam atauIslamisme dan FPI juga 

memiliki prinsip perjuangan menegakkan “amar ma’ruf nahi mungkar”. Dengan 

landasan tersebut, FPI mencoba merangkainya menjadi sebagai metode perjuangan 
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termaksud dalam kegaiatan politiknya membawa visi misi meneggakan “amar ma’ruf 

nahimungkar” untuk penerapan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh. 16 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu penelitian terdahulu fokus penelitiannya membahas kontsruksi gerakan Islam 

Front Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti Bagaimana konstruksi Ideologi dalam relasi sosial  di sekitar Pondok 

Pesantren Riyadhus Shalihin dan Bagaimana pesantren salafi membangun gerakan 

untuk tetap eksis di tengah masyarakat. 

Siti Tientiw. NST  dengan  judul  “Konsep  Ideologi  Islam  (Setudi  Kasus  

Salafi  Dijalan Karya Jaya Gang Eka Wali Peribadi Kecamatan Medan Johor, 

Medan  Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang 1) latar belakang 

lahirnya konsep ideologi salafi, 2) konsep ideologi politik, pendidikan dan dakwah 

salafi dan 3) implementasi ideologi politik, pendidikan dan dakwah salafi terhadap 

perilaku keagamaan di kalangan Salafi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa : 1) Penulis menganggap ideologi politik yang dijalankan salafi, terkadang tidak 

konsisiten dan membuat bingung sedangkan penilaian-penilaian salafi terhadap 

harokah dan tuduhan-tuduhan mereka yang disampaikan lewat buku-buku dan buletin 

tidak pada tempatnya..17 

                                                             
16, Ari Febriansyah Ismail “Kontsruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) Di Kota 

Makassar”. Skripsi, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik,  Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 

2016 
17 Siti Tientiw. NST  “Konsep  Ideologi  Islam  (Setudi  Kasus  Salafi  Dijalan Karya Jaya Gang 

Eka Wali Peribadi Kecamatan Medan Johor, Medan Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2013 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu penelitian terdahulu membahas Konsep  Ideologi  Islam  (Setudi  Kasus  Salafi  

Dijalan Karya Jaya Gang Eka Wali Peribadi Kecamatan Medan Johor, Medan, 

sedangkan penelitiian yang dilakukan oleh peneliti Bagaimana konstruksi Ideologi 

dalam relasi sosial  di sekitar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan Bagaimana 

pesantren salafi membangun gerakan untuk tetap eksis di tengah masyarakat. 

Jurnal, Marhaeni Saleh M, Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai 

Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar, Wahdah Islamiyah adalah gerakan 

dakwah purifikasi atau pemurnian dan penyucian sifat Tauhid dan akidah umat Islam 

dari segala kemusyrikan. Gerakan tersebut berbentuk seruan kepada segenap lapisan 

masyarakat agar menjalankan kalimat syahadat yang telah mereka ikrarkan secara 

konsisten, Wahdah Islamiyah menjadikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai 

manhaj dan dasar bagi pandangan dan gerakan purifikasinya. Meski Wahdah Islamiyah 

mengakui bahwa mereka adalah organisasi yang mengusung misi purifikasi Islam, 

bukan berarti Wahdah Islamiyah dapat dikategorikan sebagai kelompok takfiri.18 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peniliti 

yaitu penelitian terdahulu membahas Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai 

Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti Bagaimana konstruksi Ideologi dalam relasi sosial  di sekitar Pondok 

                                                             
18 Marhaeni Saleh M, Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme 

Islam Di Kota Makassar, Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 1 Thn. 2018, h. 73-94 
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Pesantren Riyadhus Shalihin dan Bagaimana pesantren salafi membangun gerakan 

untuk tetap eksis di tengah masyarakat. 

Jurnal Abdul Matin bin Salman, Gerakan Salafiyah: Islam, Politik Dan 

Rigiditas Interpretasi Hukum Islam, Salafiyah saat ini menjadi momok bagi negara-

negara modern karena banalitas interpretasi mereka terhadap hukum Islam yang 

dianggap kaku dan tidak sejalan dengan dunia global yang semakin plural. Artikel ini 

mencoba mendiskusikan berbagai varian salafisme dan tujuan di balik pergerakannya 

yang militan. Pertanyaan mendasar dalam artikel ini adalah mengenai tujuan di balik 

pemahaman yang non-kompromistis terhadap pemaham lain yang berbeda dengan 

Salafiyah. Artikel ini terlebih dahulu mendeskripsikan beberapa varian salafisme, 

yaitu: al-Salafiyah al-Tārīkhiyah, al-Salafiyah al-Wahābiyah, alSalafiyah al-

Ishlāhiyah, al-Salafiyah al-Ta‟sīliyah dan al-Salafiyah al-Jihādīyah al-Takfīriyah dan 

kemudian menganalisa kesamaan ciri khas teologisnya antara berbagai ideologi 

tersebut..19 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu penelitian terdahulu membahas Gerakan Salafiyah: Islam, Politik Dan Rigiditas 

Interpretasi Hukum Islam sedangkan penelitiian yang dilakukan oleh penelit i 

Bagaimana konstruksi Ideologi dalam relasi sosial  di sekitar Pondok Pesantren 

                                                             
19 Matin bin Salman, Gerakan Salafiyah: Islam, Politik Dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam,  

Jurnal Mazahib,Vol XVI, No. 2 (Desember 2017),h. 135 - 152 
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Riyadhus Shalihin dan Bagaimana pesantren salafi membangun gerakan untuk tetap 

eksis di tengah masyarakat. 

Sulpan Renaldo dengan judul PROBLEMA INTERAKSI SOSIAL 

MASYARAKAT SALAFI DI BENGKULU UTARA (Studi Kasus Rt 06 dan 07 Dusun 

II Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Hasil 

penelitian ini di temukan bahwa: Intraksi sosial masyarakat salafi dan masyarakat 

sekitar, bawasanya masyarakat salafi menganggap tidak ada masalah dalam beriteraksi, 

tetap saja beberapa masyarakat mengatakan bahwa ada masalah dalam berinteraksi 

antara masyarakat salafi dan masyarakat sekitar, yang dilihat dari beberapa kegiatan 

yang ada di desa atau yang ada di masjid bawasannya kedua kelompok masyarakat ini 

tidak saling berinteraksi atau berbaur ke masyarakat lainnya, kedua kelompok ini hanya 

berbaur ke sesama mereka dan yang sepaham dengan mereka saja. (1) Problema 

Interaksi Sosial Masyarakat Salafi dan Masyarakat sekitar disebabkan oleh kedua 

kelompok masyarakat itu sendiri, dikarnakan apabila masyarakat salafi mengadakan 

acara di masjid masyarakat.20 

 

 

 

                                                             
20 Sulpan Renaldo Problema Interaksi Sosial Masyarakat Salafi Di Bengkulu Utara (Studi 

Kasus Rt 06 dan 07 Dusun II Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara 

Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2018 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Gerakan Sosial 

Dalam prisma kekayaan teori-teori gerakan sosial, perhatian para penulis buku 

ini tidak lagi berfokus pada ideologi, tapi lebih pada isu aktivisme keislaman (Islamic 

activism), mobilisasi yang menyertai munculnya gejala-gejala Islam politik. Teori-teori 

gerakan sosial memang mulai mendapatkan perhatian serius di tahun 1970-an ketika 

minat mempelajari aksi-aksi kolektif dan protes meningkat secara signifikan, sebagai 

respons terhadap meruaknya aksi-aksi nglurug ke jalan dari sekelompok aktor sosial 

yang berupaya menggugat kekuasaan elite, otoritas, ataupun lawan-lawan politik 

merekaatau yang lazim disebut contentious politics. Ketidakpuasan terhadap model 

strukturalis-fungsional gaya lama, yang terutama concerned dengan isu grievance, 

mendorong sarjana-sarjana gerakan sosial kontemporer seperti Mancur Olson, Mayer 

Zald, dan Anthony Oberschall mengusulkan “teori mobilisasi sumber daya.” Jika yang 

pertama menganggap aksi politik jalanan sebagai ekspresi mentalitas massa yang 

irrasional atau bentuk anomie dan deprivasi, teori mobilisasi sumber daya cenderung 

melihat gerakan sosial sebagai aksi kolektif rasional, terorganisasi dan sadar tujuan. 

Keberhasilannya pun sangat ditentukan oleh kecekatan aktor-aktor gerakan untuk 

mengorganisasi kekecewaan, meminimalisasi resiko yang mungkin timbul, sekaligus 

memanfaatkan jaringan-jaringan solidaritas sosial yang ada dan membagi insentif 
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untuk mencapai konsensus bersama. 21 Teori gerakan sosial terbagi menjadi dua bagian 

yakni gerakan sosial klasil dan non klasik di mana keduanya memiliki titik penekanan 

yang berbeda. Teori gerakan sosial merupakan sebuah teori yang terbilang relative 

lama dan jika di kaitkan pada konteks kehidupan dengan dinamika yang berkembang 

pada struktur masyarakat pada masa sekarang maka yang menjadi unsur utama dari 

teori gerakan sosial ini ialah tindakan yang di lakukan bersama yang kurang bisa di 

terima oleh akal sehat. 22  

Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif massa yang menuntut perubahan, 

perbaikan dan transformasi sosial. Ini merupakan ekspresi kelompok dan individu yang 

terorganisir dalam rangka mencapai derajat kehidupan sosial yang lebih 

baik.Sedangkan gerakan sosial Islam merupakan fenomena dari gerakan sosial secara 

umum. Corak gerakan sosial Islam tidak bersifat tunggal, tetapi tampil dengan ragam 

bentuk, mulai dari yang paling moderat, kritis, fundamentalis, radikalis hingga isu-isu 

pesifik yang berkembang sesuai degan perkembangan kehidupan masyarakat 

modern.23 Gerakan sosial dapat diklasifikasikan melalui beberapa kriteria yaitu bidang 

kegiatan, jenis perubahan, arah perubahan, cakupan fungsional dan keteraturan 

sosialSelain kriteria tersebut gerakan sosial dapat diklarifikasikan menurut tujuan yang 

                                                             
21Noorhaidi Hasan, BOOK REVIEW: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian 

Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disipli, Al-Jami‘ah, Vol. 44, No. 1, 2006 
22 Joni Rusmanto,  Gerakan Sosial, Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan 

Kelemahannya (Sidoarjo:  Zifatama 2013 )  hlm, 3.  
23Wahyuni. Gerakan Sosial Islam. (Makassar: Alauddin Universty Press, 2014) h. 74-75 
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hendak dicapai oleh suatu gerakan sosial. Kriteria tersebut memberikan empat 

klasifikasi, yaitu:24  

a. Revolutionary Movement, gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah 

institusi dan stratifikasi masyarakat. Gerakan ini terkait dengan revolusi sosial 

yang merupakan suatu transformasi menyeluruh tatanan sosial, termasuk di 

dalamnya institusi pemerintah dan stratifikasi sosial.  

b. Revormist Movement, gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah sebagian 

institusi dan nilai. Boedi oetomo yang didirikan tahun 1908 di Jakarta 

merupakan gerakan reformis, karena gerakan ini bertujuan untuk memeberikan 

pendidikan formal kepada pribumi. Dimana pada saat itu yang mendapatkan 

pendidikan formal hanya para bagsawan pribumi.  

c. Conservative Movement, gerakan sosial ini bertujuan untuk mempertahankan 

nilai dan institusi masyarakat. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan 

konservatif wanita STOP ERA (Equal Rights Amandement). Gerakan ini 

menentang usaha kaum feminis pada tahun 80-an untuk melakukan 

pembaharuan pada konstitusi demi menjamin persamaan hak pria dan wanita.  

d. Rectionary Movement, suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti 

institusi dan nilai masa kini dengan nilai dan intitusi masa lampau. Contoh 

gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Organisasi rahasia ini berusaha 

                                                             
24 Disertasi Sitti Jamilah, “Pemikiran Taqiyuddin An-Nabani Dalam Gerakan Sosial Islam: 

Analisis Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Parepare,” (Makassar: Program Pascasarjana 

UIN Alauddin, 2014), h. 124-125 
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mengembalikan keadaan Amerika Serikat ke masa lampau di kala 

institusiinstitusi sisoal mendukung keunggulan orang kulit putih di atas orang 

kulit hitan (White Supremacy). 

Menurut Haryanto Gerakan sosial yang berlangsung dalam suatu masyarakat 

tidak jarang berkembang menjadi sutau gerakan sosial pilitik. Blumer menyatakan 

bahwa gerakan sosial sebagai suatu kegiatan bersama untuk menetukan suatu tatanan 

baru dalam kehidupan. Awal munculnya gerakan sosial dimulai dnegan keadaan yang 

penuh dengan kegelisahan dan ketidak-puasan dalam kehidupan serta adanya harapan 

untuk meraih suatu tatanan kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. 

Gerakan kelompok salafi merupakan gerakan sosial yang oleh Blumer 

dikatakan sebagai kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan yang baru. 

Gerakan ini lebih terstruktur ada pemimpin dan memiliki tujuan yang jelas. kelompok 

salafi menjadi bagian dari organisasi sosial yang permanen dan lembaga pendidikan 

yang terstruktur dalam sebuah pondok pesantren/ma’had seperti kelompok salafi yang 

ada di Kecamatan Minasatene kelompok  Salafi menjadi bagian dari Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin. Penggunaan teori gerakan sosial pada penilitian ini menjadi pisau 

analisis dalam menjawab mengenai gerakan sosial dari Pondok Pesantren Riyadhus 

Shalihin yang bermazhab Salafi di masyarakat sekitar pondok pesantren. 

B. Teori Ideologi 

Ideologi merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diyakini sebagai 

kebenaran oleh beberapa orang atau beberapa kelompok. Ideologi sendiri terdiri dari 
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perangkat-perangkat keyakinan ke arah berbagai organisasi dan proses masyarakat. 

Ideologi tidak hanya memberikan gambaran dunia kepada penganutnya, tetapi juga 

memberikan pemahaman/nilai yang benar tentang dunia sebagaimana adanya dan 

seharusnya. Dalam konsep netral ideologi juga dapat dilihat sebagai sistem pemikiran, 

sistem keyakinan ataupun sistem simbol yang berhubungan dengan tindakan sosial dan 

praktik politik. 

Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian Ideologi yaitu Ideologi 

secara fungsional dan Ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan 

seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara 

yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua 

tipe, yaitu Ideologi yang doktriner dan Ideologi yang pragmatis. Ideologi yang 

doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Ideologi itu dirumuskan 

secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau 

aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme. Sedangkan Ideologi yang 

pragmatis, apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Ideologi tersebut tidak 

dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya 

prinsip-prinsipnya, dan Ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui 

kehidupan keluarga, sistem pendidikan, system ekonomi, kehidupan agama dan sistem 

politik.25 

                                                             
25 https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-ideologi-menurut-para-ahli.html, di Akses 

pada tanggal 22 September 2021 

https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-ideologi-menurut-para-ahli.html
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Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti ada dua, 

yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu 

masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur 

penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi lain dari ideologi antara 

lain memberi harapan akan dunia baru yang lebih baik dari keadaan masa lampau yang 

kurang ideal, serta memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang 

ideal tersebut, maka ideologi sangat menarik bagi rakyat, baik secara rasional maupun 

emosional.26 

Pokok ajaran dari ideologi dasar Salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan 

selesai pada masa Nabi Saw dan para sahabatnya, oleh karena itu tidak diperlukan lagi 

inovasi dan ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. Paham ideologi Salafi berusaha 

untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang diklaim lebih mirip dengan masa 

Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah. Salafiyah digambarkan sebagai 

sebuah versi sederhana kelompok Islam, dimana penganutnya mengikuti beberapa 

perintah dan ajaran. 

Mereka meyakini bahwa aqidah Islam harus disampaikan sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada masa sahabat dan tabiin. Aqidah Islam harus diadopsi dari 

Alquran dan Sunnah, sementara para ulama tidak boleh memaparkan argumentasi-

argumentasi yang bukan dari Alquran. Dalam pemikiran Salafiyah, metode akal dan 

logika sama sekali tidak diakui dan satu-satunya argumentasi untuk membenarkan 

                                                             
26 Widodo, Wahyu dan Budi Anwari. Pendidikan Pancasila Hakikat, Penghayatan dan Nilai-

Nilai dalam Pancasila. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta 2015.) h. 140 
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akidah-akidahnya adalah mengadopsi sebagian ayat dan riwayat yang sesuai. 

Penggunaan teori ideologi pada penilitian ini menjadi pisau analisis dalam menjawab 

mengenai konstruksi ideology yang dibangun Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin 

yang bermazhab Salafi. 

C. Teori Identitas  

Secara epistimologi, kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti (1) 

kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama 

lain; (2) kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama di antara dua orang atau dua 

benda; (3) kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama di antara dua 

orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda; (4) Pada tataran teknis, 

pengertian epistimologi di atas hanya sekedar menunjukkan tentang suatu kebiasaan 

untuk memahami identitas dengan kata “identik”, misalnya menyatakan bahwa 

“sesuatu” itu mirip satu dengan yang lain.27 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata identitas dan kata 

sosial sebagai berikut : identitas adalah: ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati 

diri”. Sedangkan kata “sosial” didefinisikan sebagai yang “berkenaan dengan 

masyarakat”. Dengan demikian kata identitas sosial sebagai ciri atau keadaan 

sekelompok masyarakat tertentu. Identitas menunjukkan cara-cara di mana individu 

dan kolektivitas-kolektivitas dibedakan dalam hubungan dengan individu dan 

kolektivitas lain. 

                                                             
27 Alo Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya (Yogyakarta: PT LkiS 

Pelangi Angkasa, 2007),h 69. 
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Identitas sebagai satu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana 

semua kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektif dengan masyarakat, sehingga 

identitas dibentuk oleh proses-proses sosial.3 Sejak awal proses identitas setiap 

individu seluruhnya diresepi oleh sejarah masyarakat, dan karena itu dari permulaan 

mengandung dimensi sosial dan budaya.28 Identitas dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: 

identitas budaya, identitas sosial dan identitas diri atau pribadi. 29 

1. Identitas Budaya Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang 

itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu, itu meliputi 

pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan 

keturunan dari suatu kebudayaan. 

2. Identitas Sosial Pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman 

tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Identitas sosial adalah persamaan dan 

perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-

sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. 

Ketika kita membicarakan identitas di situ juga kita membicarakan kelompok. 

Kelompok sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang 

berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam satu kegiatan bersama atau 

sejumlah orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena 

mempunyai tujuan dan sikap bersama; hubungan-hubungan yang diatur oleh 

                                                             
28 Peter L. Berger dan Thomas Lukman, Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah Tentang 

Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 235 
29 Cris Barker, Cultural Studies: Teori dan Praktik (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka,  2008), 

h. 221. 
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normanorma; tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kedudukan 

(status) dan peranan (role) masing-masing dan antara orang-orang itu terdapat 

rasa ketergantungan satu sama lain. 

3. Identitas Diri Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan 

kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik; kesatuan dan 

kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima 

dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya 

serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang 

lain. Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri 

fisik, disposisi yang dianut dan diyakininya serta daya-daya kemampuan yang 

dimilikinya. Kesemuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang 

tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap 

perkembangan yang telah dilalui sebelumnya. 

Richard Jenkins mengambil intisari Turner 1987 tentang identitas sosial dengan 

mengatakan, kategorisasi sosial menghasilkan identitas sosial dan menghasilkan 

perbandingan sosial, yang dapat saja berakibat positif atau negatif terhadap evaluasi 

diri. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada 

identifikasinya dengan sebuah bangsa kelompok etnis, gender atau afiliasi sosial 

lainnya, identitas sosial sangat penting karena mereka memberi kita perasaan bahwa 

kita memiliki tempat dan kedudukan dalam dunia. Tanpa identitas sosial, kebanyakkan 
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dari kita akan merasa seperti kelereng yang mengelinding bebas dan tanpa saling terkait 

antara satu dengan yang lain dalam semesta.30 

Michael A. Hogg mengatakan proses identitas sosial terjadi dalam 3 tahapan 

yakni: social categorization, Depersonalization dan Prototype yang menjelaskan dan 

menentukan perilaku. Social categorization berdampak pada definisi diri, perilaku. 

Persepsi prototype yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika 

ketidakmerataan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri dan sosialnya juga 

tidak jelas. Prototype adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang 

disesuaikan dengan pemaksilan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Hal 

ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya. Depersonalisasi adalah 

proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari 

dirinya atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat 

digantikan dan bukannya individu yang unik.31 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Carole Wade dan Carol Tavris, Psikologi, edisi 10 (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 310. 
31 Michael A Hogg., The Social Identity Prespective: Intergroup Relation, Self-Conception, and 

Small Group, Sall Group Research, Vol 35 No.3,( June 2004), h. 254 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan atau 

memahami fenomena apa saja yang dialami dan didapatkan oleh peneliti. Misalnya 

perilaku, persepsi serta motivasi dan lainnya secara menyeluruh dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam satu konteks khusus yang alamiah 

dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Artinya penelitian ini akan berusaha 

memberikan gambaran dan penjelasan terhadap kenyatan yang empiris atau nyata yang 

dijadikan objek penelitian.  

B. Lokasi Penelitian 

 Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan Masyarakat sekitar Pesantren di 

Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene Kabupaten Minasatene. 

C. Penetuan Informan Penelitian 

Dalam penentuan informan, penelitian ini menggunakan teknik penentuan 

informan ditentukan dengan sengaja berdasarkan perwakilan dari berbagai macam 

kelompok yang di sebut tehnik purposive sampling (Perwakilan Kelompok). Sehingga 

Informan menentukan secara sengaja berdasarkan pengetahuan peneliti terhadap 
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mereka sebagai subjek penelitian, adapun kelompok-kelompok yang akan dijadikan 

sebagai peneliti dari kalangan adalah sebagai berikut.32   

1. Pimpinan Pondok Pesantren  

2. Tokoh Masyarakat  

3. Tokoh Agama  

4. Pemerintahan  

Informan di atas menjadi represetase dari data penelitian yang akan membantu 

peneliti menjelaskan topik permasalahan yang akan di teliti dan informan di atas 

dianggap memiliki kapasitas pengetahuan terkait topik permasalahan. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Disebut juga data asli atau data baru.33 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan. Disebut juga data yang tersedia.34 

 

                                                             
32 Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik (Yogyakarta : LKiS, 2007), h. 256 
33 Syamsuddin, dkk.,Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Ponorogo: Cv. Wade 

Group, 2015), h. 159. 
34 Syamsuddin, dkk.,Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal. h. 160. 



29 
 

 
 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung 

tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, 

mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat subyektif mungkin. Peranan 

pengamat dapat dibedakan berdasarkan hubungan partisipatifnya dengan kelompok 

yang diamatinya.35 

2. Wawancara 

 Menurut Bimo Walingto bahwa pedoman interview adalah suatu alat yang 

digunakan dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data anak atau orang yang 

mengadakan hubungan secara langsung dengan informan (face to relation). 

 Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) berupa wawanca rasemi 

terstruktur.36 Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- 

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan bantuan pedoman 

wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan. 

Penelitian ini mengambil data primer dari wawancara yang telah dilakukan terhadap 

komponen masyarakat. Komponen-komponen masyarakat yang dimaksud disini yakni 

                                                             
35 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta : Grasindo, 2002), h. 116. 
36Sugiyono, Memahami Penelitian Kuaitatif , (Bandung: Alfabeta 2012), h. 73-74. 
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informan yang sengaja dipilih untuk diwawancarai yang dianggap paham terhadap 

masalah yang akan diteliti. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini 

yaitu : Pimpinan Pondok Pesantren , Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintahan, 

Perwakilan Santri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin.   

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti 

dokumen-dokumen tertulis dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya.Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji 

dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, maka dalam  pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat 

untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi, wawancara (interview) dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah 

dipersiapkan, kamera dan buku catatan. 
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I. Teknik  Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurutBogdan 

dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.37 Menurut 

Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: 38   

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek 

yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data 

sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) 

kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan 

pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur 

tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi 

                                                             
37Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334. 
38Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 

h. 16. 
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data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir 

lengkap tersusun. 

2. Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan 

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis 

matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan 

demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan 

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis 

yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin 

berguna. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang 

pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 

menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 
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sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang 

luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dulu bernama Pangkajene Kepulauan, 

biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Ibu kotanya adalah Pangkajene. Secara geografis wilayah Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas 

wilayah 12.362,29 km2, luas wilayah tersebut meliputi : daratan seluas 898,29 km2 

dan laut 4 mil seluas 11.464 km2. Luas wilayah tersebut merupakan penetapan dari dua 

Kementerian Lembaga Negara, yaitu masing-masing : luas darat menurut Permendagri 

No. 66 tahun 2011 dan luas laut menurut Bakosurtanal (2011) dalam buku cakupan dan 

luas wilayah daerah otonom seluruh Indonesia. Dimana Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan dengan 103 Kelurahan/Desa Asal kata Pangkajene 

dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. Pangka berarti 

cabang dan Je’ne berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota pangkep 

yang membentuk cabang.39 

Dengan batas wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

adalah sebagai berikut : 40 

                                                             
39 http://www.pangkepkab.go.id/ di Akses pada tanggal 27 Desember 2023 
40 https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ di Akses pada tanggal 27 Desember 2023 
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru  

2.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 

3.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan 

Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur 

wilayahnya secara geografis terdiri atas 2 (dua) bagian utama yang membentuk 

kabupaten ini, yaitu:41 

1. Wilayah Daratan 

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, 

dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya Sumber daya alam berupa hasil 

tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam 

yang`mampu menambah pendapatan daerah 

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan 

Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan 

Minasate’ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle. 

                                                             
41 https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ di Akses pada tanggal 27 Desember 2023 
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2. Wilayah Kepulauan 

Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan merupakan wilayah 

yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah 

kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang 

sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung 

perkembangan wilayah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan. 

Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan yaitu : Kecamatan Liukang Tuppabiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring 

Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, dan Kecamatan Liukang Tangayya 

Tabel 4.1 

Luas Daerah  Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan 

Kecamatan 

Luas Daerah  Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene 

Dan Kepulauan 

Luas (Km2) 

Persentase Terhadap Luas 

Wilayah (%) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Balocci 143,48 143,48 143,48 12,90 12,90 12,90 

Bungoro 90,12 90,12 90,12 8,10 8,10 8,10 

Pangkajene  1 112,29 1 112,29 1 112,29 100,00 100,00 100,00 

Labakkang 98,46 98,46 98,46 8,85 8,85 8,85 

Liukang 

Kalmas 91,50 91,50 91,50 8,23 8,23 8,23 
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Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan, Hasil Sensus Penduduk (Jiwa) 

 

Liukang 

Tangaya 120,00 120,00 120,00 10,79 10,79 10,79 

Liukang 

Tupabbiring 54,44 54,44 54,44 4,89 4,89 4,89 

Liukang 

Tupabbiring 

Utara 85,56 85,56 85,56 7,69 7,69 7,69 

Mandalle 40,16 40,16 40,16 3,61 3,61 3,61 

Ma’rang 75,22 75,22 75,22 6,76 6,76 6,76 

Minasatene 76,48 76,48 76,48 6,88 6,88 6,88 

Pangkajene 47,39 47,39 47,39 4,26 4,26 4,26 

Segeri 78,28 78,28 78,28 7,04 7,04 7,04 

Tondong 

Tallasa 111,20 111,20 111,20 10,00 10,00 10,00 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan, Hasil Sensus Penduduk (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan 
Jumlah 

Rasio Jenis 

Kelamin 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Liukang 

Tangaya 8 928 9 456 9 390 9 893 18 318 19 349 95 96 

Liukang 

Kalmas 6 306 7 294 6 614 7 324 12 920 14 618 95 100 

Liukang 

Tupabbiring 8 328 8 900 8 567 8 828 16 895 17 728 97 101 

Liukang 

Tupabbiring 

Utara 5 916 6 793 6 427 6 772 12 343 13 565 92 100 

Pangkajene 20 180 23 864 21 521 24 792 41 701 48 656 94 96 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Kultur sosial budaya masyarakat merupakan hal yang mutlak untuk 

dipertimbangkan dalam mengembangkan desa dan kota dan diusahakan akan tetap 

dipertahankan. Masalah budaya tidak terlepas dari masalah keagamaan, secara umum 

masyarakat Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah mayoritas 

memeluk agama Islam, hal ini ditandai dengan di sahkannya Perda Tentang  Syariat  

Islam  di  Kabupaten  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan 

Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari besarnya 

masing-masing agama. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tempat peribadatan 

ummat islam terlihat terjadi  peningkatan, dimana tahun 2010 ini terdapat 420 mesjid 

dan 33 musholla/langar. Tempat peribadatan agama lain hanya pada agama kristen 

yaitu 1 buah gereja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diwah ini : 

 

Minasatene 15 896 19 068 17 074 19 872 32 970 38 940 93 96 

Balocci 7 558 8 112 7 892 8 448 15 450 16 560 96 96 

Tondong 

Tallasa 4 250 4 931 4 487 5 168 8 737 10 099 95 95 

Bungoro 19 053 21 582 19 798 22 297 38 851 43 879 96 97 

Labakkang 20 498 24 932 23 232 26 684 43 730 51 616 88 93 

Ma’rang 14 270 16 763 15 645 17 638 29 915 34 401 91 95 

Segeri 9 521 10 970 10 516 11 369 20 037 22 339 91 97 

Mandalle 6 525 6 789 7 345 7 236 13 870 14 025 89 94 

 Pangkajene 147 229 169 454 158 508 176 321 305 737 345 775 93 96 

https://pangkepkab.bps.go.id/


38 
 

 

 

 
 

 

Tabel. 4.3 

Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Di kabupaten Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan 

Kode 

Wilayah 
KECAMATAN Mesjid Mushollah/Langgar Gereja 

1 LK. TANGAYA 26 7 - 
2 LK. KALMAS 19 - - 
3 LK.TUPABIRING 16 3 - 
4 LK. TUPABIRING 

UTARA 
14 - - 

4 PANGKAJENE 45 5 - 
5 BALOCCI 20 1 - 
6 BUNGORO 40 4 - 
7 LABAKKANG 73 - - 
8 MA’RANG 34 - - 
9 SEGERI 36 3 - 
10 MINASATE’NE 48 6 - 
11 TONDONG 

TALLASA 
22 2 - 

12 MANDALLE 27 2 - 
Jumlah 420 33 - 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan, 2022 

Kecamatan 

Subdistrict 

 
Islam 

Protestan 

Protestant 

Katolik 

Catholic 

 
Hindu 

Budha 

Buddha 

Lainnya 

Others 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Liukang Tangaya 20 686 1 0 0 0 0 

Liukang Kalmas 15 454 0 0 0 0 0 

Liukang Tupabbiring 18 620 1 0 0 0 0 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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Liukang Tupabbiring Utara 49 388 163 43 5 34 4 

Pangkajene 16 514 155 3 1 1 0 

Minasatene 44 244 276 37 6 7 1 

Balocci 52 465 112 12 1 1 0 

Tondong Tallasa 34 391 25 15 2 0 0 

Bungoro 21 737 10 0 0 0 0 

Labakkang 39 662 299 29 12 0 0 

Ma’rang 13 864 16 1 0 0 0 

Segeri 10 412 5 1 0 0 0 

Mandalle 14 233 0 0 0 0 0 

Pangkep 351 670 1 063 141 27 43 5 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2022, Angka Parisipasi 

Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APM mencapai 94,45. 

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2022 

terdapat 304 SD, 93 SMP, 32 SMA, dan 14 SMK. 

Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2021/2022 dan 2022/2023 

 
Kecamatan 

Subdistrict 

Sekolah/Schools 

Negeri/ Public Swasta/Private Jumlah/Total 

2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Liukang Tangaya - - - - - - 

Liukang Kalmas - - 1 1 1 1 

Liukang Tupabbiring - - - - - - 

Liukang Tupabbiring Utara 
- - - - - - 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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Pangkajene - - 2 2 2 2 

Minasatene 1 1 - - 1 1 

Balocci - - - - - - 

Tondong Tallasa - - - - - - 

Bungoro - - 1 1 1 1 

Labakkang - - 1 1 1 1 

Ma’rang - - 1 1 1 1 

Segeri - - - - - - 

Mandalle - - 2 2 2 2 

Pangkep 1 1 8 8 9 9 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Bawah Kementerian Agama Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2021/2022 dan 2022/2023 

 
Kecamatan 

Subdistrict 

Sekolah/Schools 

Negeri/ Public Swasta/Private Jumlah/Total 

2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Liukang Tangaya - - - - - - 

Liukang Kalmas - - 3 3 3 3 

Liukang Tupabbiring - - - - - - 

Liukang Tupabbiring Utara 
- - 1 1 1 1 

Pangkajene - - 6 6 6 6 

Minasatene - - 1 1 1 1 

Balocci - - 1 1 1 1 

Tondong Tallasa - - 1 1 1 1 

Bungoro - - 2 2 2 2 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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Labakkang - - - - - - 

Ma’rang 1 1 2 2 3 3 

Segeri - - 2 2 2 2 

Mandalle - - 3 3 3 3 

Pangkep 1 1 22 22 23 23 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Jumlah Madrasah Aliyah  (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2021/2022 dan 2022/2023 

 
Kecamatan 

Subdistrict 

Sekolah/Schools 

Negeri/ Public Swasta/Private Jumlah/Total 

2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Liukang Tangaya - - 1 1 1 1 

Liukang Kalmas - - 2 2 2 2 

Liukang Tupabbiring - - - - - - 

Liukang Tupabbiring Utara 
- - 

1 1 
1 1 

Pangkajene - - 5 5 5 5 

Minasatene - - 1 1 1 1 

Balocci - - - - - - 

Tondong Tallasa - - - - - - 

Bungoro - - 2 2 2 2 

Labakkang - - - - - - 

Ma’rang 1 1 2 2 3 3 

Segeri - - 1 1 1 1 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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Mandalle - - 2 2 2 2 

Pangkep 1 1 17 17 18 18 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

B. Gambaran Umum Kecamatan Minasatene 

1. Geografi 

Kecamatan Minasatene memiliki luas 76,48 Km2 atau sekitar 6,88 persen dari 

total luas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan Minasatene terdiri dari 6 

kelurahan dan 2 desa. Kelurahan Bontoa memiliki luas daerah terbesar yaitu 16,00 Km2 

atau 20,92 persen dari total luas wilayah Kecamatan Minasatene. Sedangkan Kelurahan 

Minasatene memiliki luas wilayah terkecil yaitu 3,42 Km2 

Tabel 4. 3 

Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Minasatene, 2022 

 
Desa/Kelurahan 

Village/Kelurahan 

Luas 
Total Area 

(km2/sq.km) 

Persentase terhadap Luas 
Kecamatan 

Percentage to Subdistrict Area 

(1) (2) (3) 

Bonto Langkasa 10,47 13,69 

Kabba 10,20 13,34 

Panaikang 10,20 13,34 

Bontokio 6,65 8,70 

Biraeng 8,24 10,77 

Minasatene 3,42 4,47 

Kalabbirang 11,30 14,77 

Bontoa 16,00 20,92 

Minasatene 76,48 100,00 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

https://pangkepkab.bps.go.id/
https://pangkepkab.bps.go.id/
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2. Pemerintahan 

Kecamatan Minasatene terdiri dari 6 kelurahan dan 2 desa. Kantor Camat 

Minasatene berlokasi di Kelurahan Minasatene Pada tahun 2022, di Kecamatan 

Minasatene terdapat 32 dusun/lingkungan, 57 rukun warga (RW), dan 156 rukun 

tetangga (RT) 

Diagram 4.1 

Jumlah Rukun Warga (RW) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Minasatene, 

2022 

Bontoa       12 
        

Kalabbirang      10  

        

Minasatene   5     
        

Biraeng    6    
        

Bontokio    6    
        

Panaikang    6    
        

Kabba  4      

        

Bonto Langkasa     8   

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

 

Diagram 4.3  

Jumlah Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Minasatene, 2022 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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Bontoa      24  
       

Kalabbirang        29 
         

Minasatene  12      

         

Biraeng       26  
         

Bontokio   13      

         

Panaikang   13      
         

Kabba    17     

         

Bonto Langkasa     22    

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Tabel. 4.4 

Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Minasatene, 2022 

 
Desa/Kelurahan 
Village/Kelurahan 

 
Dusun/Lingkungan 

Rural 

 
Rukun Warga (RW) 

Rukun Warga 

Rukun Tetangga 
(RT) 

Rukun Tetangga 

(1) (2) (3) (4) 

Bonto Langkasa 8 8 22 

Kabba 2 4 17 

Panaikang 2 6 13 

Bontokio 2 6 13 

Biraeng 6 6 26 

Minasatene 5 5 12 

Kalabbirang 3 10 29 

Bontoa 4 12 24 

Minasatene 32 57 156 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

 

https://pangkepkab.bps.go.id/
https://pangkepkab.bps.go.id/


45 
 

 

 

 
 

 

3. Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Minasatene Tahun 2022 sebanyak 40.295 jiwa. 

Mayoritas penduduk di Kecamatan Minasatene berada di Kelurahan Biraeng sebanyak 

6.996 jiwa atau 17,36 persen dengan kepadatan mencapai 850 jiwa/Km2. Sedangkan 

penduduk di Desa Panaikang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2.789 jiwa 

atau 6,92 persen dengan kepadatan 274 jiwa/Km2. Di Kecamatan Minasatene terdapat 

kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kelurahan Minasatene dengan 

kepadatan 1.722 jiwa/Km2 

Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan 

Minasatene, 2022 

Kelompok Umur 
Age Groups 

Jenis Kelamin/Sex 

Laki-Laki 
Male 

Perempuan 
Female 

Jumlah 
Total 

(1) (2) (3) (4) 

0-4 1 872 1 658 3 530 

5-9 1 945 1 821 3 766 

10-14 1 908 1 830 3 738 

15-19 1 851 1 747 3 598 

20-24 1 659 1 749 3 408 

25-29 1 487 1 556 3 043 

30-34 1 455 1 511 2 966 

35-39 1 408 1 404 2 812 

40-44 1 258 1 323 2 581 

45-49 1 263 1 356 2 619 

50-54 1 186 1 306 2 492 

55-59 835 1 047 1 882 

60-64 599 810 1 409 

65-69 436 510 946 

70-74 294 358 652 

75+ 312 541 853 
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Minasatene 19 768 20 527 40 295 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Tabel. 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin di 

Kecamatan Minasatene, 2022 

Agama 
Religion 

Jenis Kelamin/Sex 

Laki-Laki 
Male 

Perempuan 
Female 

Jumlah 
Total 

 (1) (2) (3) (4) 

Islam 
 

19 582 20 383 39 965 

Protestan 

Protestant 

 
164 127 291 

Katolik 

Catholic 

 
16 11 27 

Hindu 
 

6 6 12 

Budha 

Buddha 

 
- - - 

Lainnnya 
Others 

 
- - - 

Jumlah/Total 19 768 20 527 40 295 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

4. Pendidikan 

Pada tahun 2022, jumlah sarana pendidikan prasekolah di Kecamatan Minasatene 

sebanyak 7 unit taman kanak-kanak. Pada tingkat pendidikan dasar terdapat 31 unit 

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan   Minasatene.   Pada tingkat pendidikan menengah 

pertama terdapat 6 unit Sekolah Menengah    Pertama    (SMP).    Di tingkat menengah atas 

terdapat 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 

 

https://pangkepkab.bps.go.id/
https://pangkepkab.bps.go.id/
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Tabel 4.7  

Banyaknya Desa Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut 

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Minasatene, 2020–2022 

 

Tingkat Pendidikan 
Educational Level 

 
20202

 

 
20212

 

 
20223

 

(1) (2) (3) (4) 

Sekolah Dasar (SD) 

Primary School 
8 8 8 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Madrasah Ibtidaiyah 
1 1 1 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Junior High School 
5 5 5 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
3 3 3 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Senior High School 
3 2 2 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Vocational High School 
2 2 2 

Madrasah Aliyah (MA) 

Madrasah Aliyah 
2 2 2 

Akademi/Perguruan Tinggi 

Academy/University 
- - - 

 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

Tabel 4.8 

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan 

Minasatene, 2021/2022 dan 2022/2023 

Tingkat Pendidikan 
Educational Level 

Negeri /Public Swasta/Private Jumlah/Total 

2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Taman Kanak-Kanak 
(TK)1/Kindergarten1

 
- - 7 7 7 7 

Raudatul Athfal (RA)2
 

Raudatul Athfal (RA)2
 

- - - - - - 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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Sekolah Dasar (SD)1
 

Elementary Schools1
 

26 26 1 1 31 31 

Madrasah Ibtidaiyah 

(MI)2/Madrasah 
Ibtidaiyah (MI)2

 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Sekolah Menengah 
Pertama (SMP)1/Junior 
High Schools1

 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
6 

 
6 

Madrasah Tsanawiyah 
(MTs)2/Madrasah 
Tsanawiyah (MTs)2

 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Sekolah Menengah 
Atas (SMA)1/Senior 
High Schools1

 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK)1 

Vocational High 
Schools1

 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

Madrasah Aliyah (MA)2
 

Madrasah Aliyah (MA)2
 

- - 1 1 1 1 

Sumber: https://pangkepkab.bps.go.id/ 

C. Identitas dan Pola Gerakan Salafi 

1. Sejarah Perkembangan Salafi 

Mengkaji paham salafi tidak bisa lepas untuk mengungkap sejarah masa 

lampau, masa khulafaurrosidin dan perbincangan para sahabat nabi, karena ajaran 

salafi mengacu kepada Al-Qur’an dan hadits. Dalam ensiklopedi Islam dan Ensiklopedi 

Tematis Dunia Islam di jelaskan bahwa gerakan pemikiran Islam salafiyah adalah 

gerakan pemikiran yang berusaha menghidupkan kembali atau memurnikan ajaran 

Islam yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, 

sebagaimana yang telah diamalkan oleh para salaf (terdahulu). Tujuan dari gerakan 

pemikiran Islam salafiyah adalah agar umat Islam kembali kepada dua sumber utama 

pemikiran Islam, yakni kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta 

https://pangkepkab.bps.go.id/
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meninggalkan pendapat ulama mazhab yang tidak berlandaskan pada dua sumber 

ajaran tersebut. Selain itu gerakan pemikiran salafiyah bertujuan untuk memurnikan 

ajaran Islam agar tidak bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lama yang 

menyesatkan dan terbebas dari ajaran tasawuf yang mengkultuskan para ulama, 

termasuk kegiatan-kegiatan memuja kuburan para wali atau tokoh agama tertentu.42 

Gerakan Salafiyah pada awalnya biasa disebut dengan gerakan tajdid 

(pembaharuan), islah (perbaikan), dan gerakan reformasi. Diantara doktrin awal dari 

gerakan pemikiran salafiyah ini adalah pandangan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka 

sepanjang masa, meskipun tetap perlu berhati-hati dalam berfatwa. Gerakan ini 

mengharamkan taklid buta dan menyerukan agar perdebatan teologis dihindarkan. 

Aliran ini mengkritik penggunaan logika dalam memahami teologi Islam dan 

menawarkan metodologi yang digunakan oleh ulama salaf , para sahabat dan tabi’in. 

Konsekuensinya, aliran ini mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an 

yang cenderung harfiah, tekstual.43 

Pada abad ke 12 Hijrah, pemikiran salafiyah ini dikukuhkan dan dikembangkan 

oleh Muhammad Abdul Wahab (1703-1787). Tujuan dari gerakan Wahabi ini ingin 

memurnikan ajaran Islam, mengajak kembali kepada ajaran alQur’an dan Sunnah Nabi 

SAW, sebagaimana yang diamalkan oleh generasi awal Islam .Abdul Wahab berusaha 

                                                             
42 Marmiati Mawardi, Gerakan Kelompok Salafi Ma’had Al – Anshar Dalam Konstelasi 

Kebangsaan ( Semarang: Kementerian Agama Balai Litbang Agama Semarang, 2016), h. 18 
43 Marmiati Mawardi, Gerakan Kelompok Salafi Ma’had Al – Anshar Dalam Konstelasi 

Kebangsaan. h. 19 
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membersihkan Islam dari kerusakan yang dipercayainya telah merasuk dalam agama. 

Dia menerapkan literalisme yang ketat yang menjadikan teks sebagai satu-satunya 

sumber otoritas yang syah dan menampilkan permusuhan eksterem kepada 

intelektualisme. mistisisme, dan semua perbedan faham yang ada dalam Islam. 

Ide gerakan pemikiran Salafiyah sudah berkembang di Indonesia sejak era 

Kolonial Belanda. Salah satu gerakan pemikiran salafiyah awal di Indonesia adalah di 

Minangkabau. Gerakan ini dipelopori oleh Tuanku Nantuo, orang Paderi dari Koto Tuo 

Ampek Angkek Candung (1784-1803), yang dalam perjalanannya melahirkan perang 

Paderi. Sumber kepustakaan menjelaskan bahwa gerakan Paderi ini dipengaruhi oleh 

gerakan keagamaan Wahabi (1703-1792) yang waktu itu memang cukup berpengaruh 

terhadap para haji yang belajar di Makkah.  

Gerakan pemikiran Salafiyah di Indonesia mengalami perkembangan seirama 

dengan munculnya tokoh-tokoh gerakan pemikiran Salafiyah di Timur Tengah seperti 

Syeikh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), dan 

Rasyid Rida (1865-1935) yang melakukan gerakan pembaharuan  pemikiran Islam di 

Mesir. Para tokoh pembaharuan di Mesir ini, disamping mengajak umat Islam “kembali 

kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW”, juga mengajak umat islam agar 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencapai kemajuan, 

menghilangkan kebodohan dan mengatasi keterbelakangan. Adapun tokoh-tokoh luar 

Indonesia yang paling berpengaruh terhadap gerakan salafi di Indonesia selain 

Muhammad ibn A’bd alWahhab antara lain adalah Ulama-ulama Saudi Arabia secara 
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umum, Syekh Muhammad Nasir al-Din al-Albany di Yordania, Syekh Rabi al-

Madkhaly di madinah, Syekh Muqbil al-Wadi’iy di Yaman.  

2. Gerakan Salafisme di Indonesia 

Munculnya Salafisme di Indonesia sejak tahun 1980-an setidaknya telah 

menunjukkan bahwa ideologi yang diimpor dari Arab Saudi tersebut tidaklah 

monolitik. Dalam perkembangannya, Salafisme telah menciptakan karakter 

kontemporernya dengan terfragmentasinya ideologi tersebut menjadi beberapa faksi. 

Menariknya, faksi-faksi tersebut melakukan serangkaian aktivisme yang beragam 

dalam menyikapi berbagai kebijakan negara, dari yang cenderung apolitis hingga 

revolusioner dan militan. Bahkan tidak jarang pula, mereka memilih menggunakan 

cara-cara kekerasan dalam melawan rezim yang berkuasa.44 

Di sisi lain, Salafisme justru menunjukkan aktivisme sebaliknya. Ia cenderung 

menjadi penghalang utama atas serangkaian aktivitas yang mengatasnamakan jihad 

atau terorisme daripada sekedar fasilitator. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas para 

pengikut Salafi di Indonesia yang hanya menyibukkan diri dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Mereka berusaha untuk tidak terlibat dalam 

aktivitas-aktivitas politik-praktis apapun dan memikirkan masalah-masalah kekinian 

(fiqh al-wāqi’). Ideologi Salafi justru mengajarkan kepada para pengikutnya tentang 

bagaimana mentaati para penguasa atau pemerintah. Bahkan, mereka dituntut untuk 

                                                             
44 Krismono, Salafisme Di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, Dan Fragmentasi Millah Vol. 

XVI, No. 2, Februari 2017, h. 173-201 
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menghindari sama sekali segala bentuk loyalitas baik yang berhubungan dengan partai 

politik maupun organisasi.45 Oleh karenanya, para pengikut kelompok ini sangat jarang 

bahkan hampir tidak pernah ditemukan sama sekali melakukan aksi-aksi penolakan 

terhadap berbagai kebijakan pemerintah walapun kelompok salafi tidak memilih 

pimpinan dalam pemerintahan, namun memberikan pernyataan siapun yang terpilih 

nantinya kelompok salafi akan menerima dan  bersedia mentaati aturan yang ditetapkan 

selama tidak bertentangan dengan keyakinannya. 

Munculnya varian-varian Salafisme di atas setidaknya membawa konsekuensi 

pada perumusan istilah Salafisme itu sendiri yang dalam perkembangannya selalu 

menuai perdebatan (contentious label). Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk 

menganalisis tentang pergeseran penting ideologi Salafi dalam merespon situasi politik 

regional dan internasional, terutama terkait dengan kebijakan negara yang telah 

menghasilkan sejumlah beragam implikasi teologis dan pragmatisme doktrin Salafi. 

Dengan melacak sejarah munculnya varian-varian Salafi di Timur Tengah, khususnya 

di Arab Saudi, kawasan lahirnya Salafisme, artikel ini juga bertujuan untuk 

menempatkan secara benar tentang keberadaan faksi-faksi Salafi di Indonesia. 

Implementasi ideologi Salafi yang tidak monolitik di Arab Saudi telah menciptakan 

polemik dan konflik yang membawa pengaruh serta beresonansi secara cepat terhadap 

                                                             
45 Krismono, Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa (Yogyakarta: Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga, 2015), h. 129 
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munculnya bentuk-bentuk baru Salafisme di Indonesia yang tidak saja mereka 

menggunakan pendekatan terhadap agama, tetapi juga ideologi negara. 

3. Salafiyah di Kabupaten Pangkep 

Perkembangan Salafiyah di Kabupaten Pangkep di awali masuknya Ma’had 

Riyadus Sholihin Pangkep Mungkin bisa dikatakan bahwa pondok ini adalah pondok 

ahlussunnah pertama di Sulawesi Selatan. Didirikan tahun 1999 dengan berlokasi di 

Kabupaten Pangkep, adanya Ma’had Riyadus Sholihin Pangkep menjadi pencetak para 

ustad-ustadza yang menyebar luasakan faham salafi di Kabupaten Pangkep melalui 

Program Tadribud Du’aat Tadrib Ad-Du'at adalah program Pendidikan Da'i dan 

Murabbi yang diselenggarakan, yang bertujuan untuk melahirkan kader Dai dan 

Murabbi Profesional. Melalui program ini, para calon Da'i dan Murabbi akan dibekali 

ilmu syar'i dan keterampilan yang menunjang dakwah, agar dapat mengarahkan Ummat 

Islam melalui pembinaan keagamaan sesuai pemahaman yang benar dari para 

salafussholeh. Sehingga alumni-alumninya membuka kajian-kajian di masjid serta 

tabligh-tabligh akbar sehing sampai saait berkembang secara pesat, dan sudah ada 

beberapa masjid yang sudah di kuasai oleh kelompok Salafiyah, 

4. Profil Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin 

Ma’had Riyadhus Shalihin Pangkep Mungkin bisa dikatakan bahwa pondok ini 

adalah pondok ahlussunnah pertama di Sulawesi Selatan. Didirikan tahun 1999 dengan 

berlokasi di Kabupaten Pangkep (sekitar 50 KM dari kota Makassar). Kesan sejuk dan 

terasa alami akan kita dapatkan ketika masuk ke lokasi pondok ini. Pohon-pohon 
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tampak rindang mengelilingi mesjid dan asrama para santri. Kesan alam pun akan 

semakin terasa dengan adanya kebun-kebun yang dikelola oleh para santri ikhwan dan 

akhwat (masing-masing mempunyai kebun sendiri). 

Ma’had Riyadhus Shalihin Pangkep salah sati pondok pesantren berfaham salafi 

Salafi di Kecamatan Minasatene  dan berbagai negeri di Indonesia mempunyai 

sejumlah nilai positif dalam perkembangan dakwah Islam, terutama dalam bentuk 

upaya menghidupkan Sunnah, memerangi syirik dan bid’ah, menekankan rujukan 

kepada para ulama yang keilmuannya diakui oleh kaum muslimin dan lainnya. Namun 

demikian, sangatlah disayangkan ketika sebagian kalangan dari komunitas Salafi 

mengaku diri sebagai Salafi sejati, lalu memaksa orang yang tidak sepaham untuk 

mengikuti pendapat mereka hingga dalam masalah masalah yang sebenarnya bersifat 

ijtihâdiyyah. Sebagian kelompok Salafi ini pun menghalalkan kehormatan ulama yang 

berbeda pendapat dengan mereka, bahkan ada pula yang menghalalkan darahnya.46 

Mereka meyakini bahwa selain kelompok Salafi, kelompok umat Islam lain diklaim 

sebagai golongan yang sesat, ahli bid’ah, tidak selamat dan tidak masuk syurga. 

Dengan keyakinan ini maka salafi merasa dirinya paling benar, sedangkan ulama/ 

golongan lain selalu salah, sesat dan bid’ah. Selanjutnya, golongan sesat dan bid’ah ini 

layak untuk dicela melalui pengajian, daurah, seminar, buku-buku dan website-website 

salafi harus diungkapkan semua keburukannya dan tidak diungkapkan sedikitpun 

                                                             
46 Yulian Purnama, “Salah Paham tentang Salafy,” Buletin al-Tauhid, Edisi 18/V (Mei 2009), 

h. 2 
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kebaikannya, karena khawatir nanti diikuti oleh umat Islam, sehingga bertaburanlah 

pernyataan bahwa hanya Salafilah yang paling sesuai dengan Sunnah dan celaan sesat 

dan bid’ah kepada ulama/ golongan selain salafi.  

a. Alamat Pondok 

Jl. Wirakrya No. 1 – 5 Minasate’ne Kab. Pangkep 90814 SUL-SEL 

b. Struktur Pengurus 

1) Pimpinan Pondok : Ustadz Abdurrahim 

2) Pimpinan Program Tadribud Du’aat : Ustadz Azhari Asri 

3) Pimpinan Program Tarbiyatun Nisaa’: Ustadz Muhammad 

4) Pimpinan Program Tahfidz Putri : Ustadzah Ummu Raihana 

5)  Pengajar 

a) Ustadz Azhari 

b) Ustadz Abdurrahim 

c) Ustadz Muhammad 

d) Ummu Abdillah Zahrah 

e) Ummu Faturrahman Salmiah 

f) Ummu ‘Ali Lathifah 

g) Ummu ‘Abdirrahman Khadijah\ 

h) Ummu Sulaim Shafiyyah 

i) Ummu Ishaq Husnul Khatimah 

j) Ummu ‘Abdillah Humayrah 
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k) Fathimah Ummu Raihana (Mudirah) 

c. Program Pendidikan 

1) Program Tarbiyatud Du’aat 

2) Program Tarbiyatun Nisaa’ 

3)  Program Tahfidz Putri 

4) Program Tahfidz Putra 

D. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membentuk identitasnya di tengah 

keberagaman masyarakat sekitarnya 

 

Pada abad ini, persoalan hidup manusia juga semakin kompleks dan beragam. 

Kedatangan agama Islam bukan saja sebagai agama yang mesti ditaati dan mengatur 

hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi keberadaan agama Islam sekaligus 

memberikan jawaban terhadap problematika dan tantangan kehidupan umat manusia, 

karena keberagaman manusia ini, maka agama Islam adalah agama yang mampu 

menampung pluralisme pemikiran keislaman dalam batasan yang sejalan dengan ruh 

agama Islam. 

Praktiknya, Rasulullah saw, merupakan contoh teladan dalam beragama Islam 

yang baik, bahkan dalam beberapa hadis beliau memerintahkan kepada umatnya untuk 

mengikuti cara beragama beliau, namun yang menjadi persoalan adalah ketika 

Rasulullah saw, mempraktikkan kehidupan beragama, terkadang memberikan contoh 

yang beragam kepada para sahabatnya, begitupula ketika memberikan persetujuan 
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terhadap suatu persoalan yang dihadapi para sahabatnya, sehingga menimbulkan 

kemudian beberapa riwayat yang berakhir dengan perbedaan pendapat.47 

Indonesia merupakan negara heterogen dalam suku bahasa, etnis, budaya dan 

agama, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan-perbedaan persepsi, interpretasi atau 

ekspresi keagamaan. Perbedaan ini tidak hanya terlihat pada pemeluk agama yang 

berbeda, tetapi terjadi juga perbedaan pada sesama pemeluk suatu agama. 

Perbedaan persepsi, interpretasi atau ekspresi keagamaan ini pada tingkat tertentu 

akan menimbulkan adanya aliran-aliran keagamaan dan pada tingkat masa tertentu pula 

kelompok keagamaan lain akan memandang aliran-aliran keagamaan ini nampak 

ekslusif jika sampai pada suatu anggapan bahwa hanya kelompoknya saja yang paling 

benar dalam melaksanakan ajaran agama dan menganggap yang lain tidak benar. Jika 

hal ini terjadi, maka potensi konfliklah yang akan muncul dan ini akan menghambat 

kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang selama ini sudah terbina dengan 

baik.48 

Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw, pada prinsipnya mengajarkan 

toleransi, cinta kasih terhadap sesama manusia, memperjuangkan terwujudnya 

perdamaian secara menyeluruh dan membebaskan manusia dari perhambaan selain 

                                                             
47 Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman 

(Cet. I: Jakarta; Kementerian Agama RI, 2011), h. 23-24. 
48 Basori A. Hakim, Aliran, Faham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia (Cet.I; 

Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 2 
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Allah swt. Namun, karakteristik agama Islam yang membawa perdamaian dan keadilan 

tersebut terkadang dikeruhkan oleh dua persoalan.49 

Munculnya paham dan gerakan keagamaan dalam masyarakat merupakan suatu 

fenomena kebangkitan agama di abad ini. Semangat kebangkitan itu patut dihargai, 

tetapi dengan semangat kebangkitan keagamaan yang tinggi, jika tidak disertai 

toleransi yang kokoh dalam masyarakat dapat menimbulkan permasalahan dalam 

kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa.50 Oleh karena itu, sikap toleransi 

dan menghargai perbedaan paham dalam kehidupan beragama sangat dibutuhkan di 

tengah masyarakat yang heterogen. 

Perbedaan interpretasi terhadap teks suci atau doktrin agama mengakibatkan 

timbulnya perbedaan keyakinan, paham atau aliran keagamaan, meskipun pada 

dasarnya ajaran pokok tidak mengalami perbedan yang besar. Jadi secara teoritis dan 

praktis perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang menimbulkan aliran 

keagamaan baru, terjadi pada tingkat pemahamannya. Pada prinsipnya tidak bisa 

dihindarkan, terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan 

pengalaman serta perkembangan budaya masyarakat. Perbedaan tersebut, 

mengakibatkan munculnya berbagai aliran atau golongan. Salah satu diantaranya 

adalah Salafiyah. Pada zaman sekarang Salafiyah dianggap sebagai warna baru yang 

                                                             
49 Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman, 

h. 3-8 
50 M. Yusuf Asry, Profil Paham dan Gerakan Keagamaan (Cet. I, Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan, 2009), h. vii. 
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mewakili golongan tertentu dari umat Islam. Golongan ini masuk ke dalam kategori 

daftar jamaah Islam yang sudah menjamur dan saling berselisih di masa sekarang ini. 

Golongan yang berbeda pemikiran dan kecenderungannya dari umat Islam yang lain. 

Bahkan, mereka berbeda dalam format penampilan dan standar-standar norma 

akhlaknya yang betul-betul terjadi pada masa kini. 

Sejak awal tahun 1980-an, terjadi perkembangan dakwah di Indonesia. Saat itu 

berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri, sehingga 

muncul kepermukaan kelompok-kelompok dakwah yang bercorak Salafi, seperti 

tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), Jama’ah Islamiyah (JI), Hizbut Tahrir (HT), dan 

Jama’ah Tabligh (JT).51 Setiap kelompok-kelompok tersebut, masing-masing memiliki 

corak pergerakan dan paham yang berbeda-beda dalam menyampaikan ajaran Islam, 

ada yang bertujuan untuk merubah masyarakat dari seluruh tatanan kehidupan 

sosialnya mulai dari elit-elit politik hingga pada sistem pemeritahannya. Disisi lain ada 

juga kelompok yang hanya fokus pada kajian keagamaan, peningkatan spiritualitas dan 

peningkatan dalam beribadah, namun tidak menyentuh sikap dan kehidupan politik 

serta bermunculan berbagai gerakan keagamaan yang bebasis sosial kemasyarakatan. 

Salah satu kelompok dengan corak pahamnya yang tidak menyentuh persoalan politik 

pemerintahan yaitu Salafi, meskipun begitu Salafi juga ikut pemerintah selama tidak 

dianggap bertentangan dengan syari’at, seperti jadwal puasa dan hari lebaran. 

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

2014), h. 94. 



60 
 

 

 

 
 

 

Daerah Kabupaten Pangkep , khususnya di Kelurahan Minasatene  Kecamatan 

Minasatene, terdapat berbagai macam paham keagamaan, salah satunya adalah paham 

Salafi yaitu paham yang mengklaim dirinya sebagai pengikut cara beragama kaum 

Salaf terdahulu. Dalam kehidupan kemasyarakatan, paham Salafi ini menampilkan 

warna yang berbeda dalam rangka mempraktekkan cara beragama Nabi juga para 

sahabatnya, mereka menampilkan perbedaan antara lain: membentuk komunitas 

tersendiri, cara memahami agama, cara berpakaian, tidak melakukan aktivitas politik 

demikian juga dalam hal pergaulan maupun hubungan laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Interaksi yang cenderung tidak leluasa antar lawan jenis. 

Aliran dan gerakan Islam ini telah telah tumbuh dan berkembang di Indonesia 

khususnya di Kecamatan Minasatene yang ditandai dengan berdirinya Pondok 

Pesantren Riyadhus Shalihin di Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene 

Keberadaan kedua Pondok Pesantren tersebut telah menjadi pusat kegiatan keagamaan, 

pendidikan dan Dakwah Islamiyyah sebagai upaya menghidupkan Sunnah, memerangi 

syirik dan bid’ah. 

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, media, pers, masyarakat hingga peneliti 

memahami Salafi sebagai komunitas atau sebagai jama’ah tertentu, karena keberadaan 

Salafiyyûn yang berkelompok, berjama’ah dan mudah dikenali dari karakter dan ciri-

cirinya. Peneliti dan pembaca dapat melihat dan mengenali jama’ah ini melalui bentuk 

lahirnya seperti tidak pernah mencukur jenggot, memendekan pakaian (celana) di atas 
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mata kaki, memakai cadar/penutup wajah dan sarung tangan bagi wanita dewasa serta 

model pakaian lain yang menyerupai pakaian masyarakat Arab.52 Komunitas Salafi 

juga dapat dikenali melalui doktrin-doktrin (fatwa) yang dikeluarkan seperti haramnya 

mendengarkan dan memainkan alat musik, menonton televisi, membuat danmemasang 

gambar atau patung makhluk bernyawa, menganggap bid’ah perayaan maulid Nabî, 

peringatan Isrâ’ Mi’râj, Nuzûl al-Qur’ân, Zikr Akbar, Hari Raya Ketupat, Peringatan 

(puasa) Nisfu Sya’bân,53 

Kehadiran Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang berpaham  Salafi di 

Kecamatan Minasatene  dan berbagai negeri di Indonesia mempunyai sejumlah nilai 

positif dalam perkembangan dakwah Islam, terutama dalam bentuk upaya 

menghidupkan Sunnah, memerangi syirik dan bid’ah, menekankan rujukan kepada 

para ulama yang keilmuannya diakui oleh kaum muslimin dan lainnya. Namun 

demikian, sangatlah disayangkan ketika sebagian kalangan dari komunitas Salafi 

mengaku diri sebagai Salafi sejati, lalu memaksa orang yang tidak sepaham untuk 

mengikuti pendapat mereka hingga dalam masalah masalah yang sebenarnya bersifat 

ijtihâdiyyah. Sebagian kelompok Salafi ini pun menghalalkan kehormatan ulama yang 

berbeda pendapat dengan mereka, bahkan ada pula yang menghalalkan darahnya.54 

                                                             
52 Abduh Zulfidar Akaha, Belajar Dari Akhlak Ustadz Salafi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2008), h. Xii 
53 Abul Asybal Ahmad bin Salim al-Mishri, Fatwa-fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad 

dan Mengkafirkan Muslim, (Jakarta: Darul Haq, 2006) 
54 Yulian Purnama, “Salah Paham tentang Salafy,” Buletin al-Tauhid, Edisi 18/V (Mei 2009), 

h. 2 
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Mereka meyakini bahwa selain kelompok Salafi, kelompok umat Islam lain diklaim 

sebagai golongan yang sesat, ahli bid’ah, tidak selamat dan tidak masuk syurga. 

Dengan keyakinan ini maka salafi merasa dirinya paling benar, sedangkan ulama/ 

golongan lain selalu salah, sesat dan bid’ah. Selanjutnya, golongan sesat dan bid’ah ini 

layak untuk dicela melalui pengajian, daurah, seminar, buku-buku dan website-website 

salafi harus diungkapkan semua keburukannya dan tidak diungkapkan sedikitpun 

kebaikannya, karena khawatir nanti diikuti oleh umat Islam, sehingga bertaburanlah 

pernyataan bahwa hanya Salafilah yang paling sesuai dengan Sunnah dan celaan sesat 

dan bid’ah kepada ulama/ golongan selain salafi. Hal ini pada gilirannya akan 

menimbulkan konflik, dan lebih tertutup dengan masyarakat luar atau kurang 

berinteraksi dengan masyarakat sebab perbedaan pemahaman tersebut.  

Kehadiran Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang berpaham Salafi di 

Kecamatan Minasatene membentuk identitasnya di tengah keberagaman masyarakat 

sekitarnya. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengasuh/ Ustad Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin, Ustad Hamid, menjelasknan bahwa. 

Pondok pesantren Pesantren Riyadhus Shalihin pendidikan dan dakwah yaitu 

membentuk masyarakat Islami dan berilmu yang tidak hanya di dalam 

lingkungan Pondok tetapi juga meluas ke masyarakat, maka diadakan kegiatan 

pengajian umum yang dihadiri oleh masyarakat dengan materi-materi yang 

dibutuhkan oleh mereka dalam kesehariannya. Juga didirikan koperasi dengan 
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beberapa bidang usaha yang melibatkan masyarakat seperti, jual beli depo air 

minum galon yang kemudian di pasarkan di masyarakat  

 

Sama halnya dengan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, 

Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene Ibu Sadaria,  

Adanya Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di tengah-tengah masyarakat 

menjadi hal-hal yang positif sebab kita bisa belajar dan faham dengan ilmu 

keagamaan dengan ustad-ustad di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, bukan 

hanya belajar keagamaan usaha Riyadhus Shalihin juga yaitu depo air galon 

menguntungkan kita sebab ketika kita memesan air di deponya di antarkan oleh 

santri-santri dari pesantren tersebut.  

 

Begitupula yang di sampaikan oleh bapak Ridwan selaku masyarakat  di sekitar 

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene. 

Dengan adanya Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, yang berada di tengah-

tengah kita, kami tidak perlu jauh-jauh menyekolahkan anak kami sebab sudah 

ada pondok yang dekat dengan rumah, dan untuk pelajarannyapun hampir sama 

dengan Pondok pesantren yang lainnya, dan juga laki-laki dan perempuan juga 

di pisah sehingga kita orang tua tidak khawatir terjadinya hal-hal yang negatif 

seperti yang sering terjadi saat ini,  

 

Berdasarkan wawancara dengan ketua RW Bapak Yusuf menjelaskan bahwa:  

 

Pondok pesantren Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin hadir di tengah-tengah 

masyarakat saya berbeda dengan pondok pesantren lain mereka tertutup atau 

tidak berinteraksi dengan masyarakat luar, masyarakat yang ia temani 
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berinteraksi hanya yang menyekolahkan anaknya sedangkan masyarakat biasa 

tidak  

 

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa keberadaan Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, merupakan hal 

positif yang dirasakan oleh sebahagian masyarakat sekitar pondok pesantren, selain itu 

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, membentuk identitasnya di tengah keberagaman 

masyarakat sekitarnya lebih tertutup atau tidak berbaur dengan masyarakat luar. 

Blumer menyatakan bahwa gerakan sosial sebagai suatu kegiatan bersama 

untuk menetukan suatu tatanan baru dalam kehidupan. Awal munculnya gerakan sosial 

dimulai dnegan keadaan yang penuh dengan kegelisahan dan ketidak-puasan dalam 

kehidupan serta adanya harapan untuk meraih suatu tatanan kehidupan yang lebih baik 

dimasa mendatang. 

Gerakan kelompok salafi merupakan gerakan sosial yang oleh Blumer dikatakan 

sebagai kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan yang baru. Gerakan ini lebih 

terstruktur ada pemimpin dan memiliki tujuan yang jelas. kelompok salafi menjadi 

bagian dari organisasi sosial yang permanen dan lembaga pendidikan yang terstruktur 

dalam sebuah pondok pesantren/ma’had seperti kelompok salafi yang ada di 

Kecamatan Minasatene kelompok  Salafi menjadi bagian dari Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin. 
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Di dalam suatu kelompok atau individu pasti mempunyai beberapa hal yang tidak 

bisa dilepaskan dari dirinya dimana sesuatu itu dapat membuatnya dikenal oleh 

kelompok atau individu lainnya seperti identitas. Secara epistemology identitas berasal 

dari kata identity yang artinya kondisi atau kenyataan tentnag sesuatu yang sama, suatu 

keadaan yang mirip satu sama lain. Identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri, sedangakan sosial artinya 

yang berekanan dengan masyarakat. 

Richard Jenkins mengambil intisari Turner 1987 tentang identitas sosial dengan 

mengatakan, kategorisasi sosial menghasilkan identitas sosial dan menghasilkan 

perbandingan sosial, yang dapat saja berakibat positif atau negatif terhadap evaluasi 

diri. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada 

identifikasinya dengan sebuah bangsa kelompok etnis, gender atau afiliasi sosial 

lainnya, identitas sosial sangat penting karena mereka memberi kita perasaan bahwa 

kita memiliki tempat dan kedudukan dalam dunia. Tanpa identitas sosial, kebanyakkan 

dari kita akan merasa seperti kelereng yang mengelinding bebas dan tanpa saling terkait 

antara satu dengan yang lain dalam semesta.55 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa identitas sosial adalah sebuah ciri 

khas yang dimiliki oleh setiap kelompok maupun masyarakat tertentu. Begitupula 

                                                             
55 Carole Wade dan Carol Tavris, Psikologi, edisi 10 (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 310. 
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dengan kelompok  Salafi Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. dimana mereka juga 

memiliki identitas atau ciri-ciri khusus yang membuat mereka dikenal oleh kelompok 

atau masyarakat lainnya yaitu sebagai berikut : a. Memakai cadar b. Memakai jilbab 

besar c. Berpakaian berwarna gelap,  

Berdasarkan wawancara bapak yusuf ketua Pemerintahan setempat menjelaskan 

bahwa: 

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini sangat tertutup dan sangat berbeda 

dengan pesantren-pesantren yang lain mereka memiliki ciri memakai cadar bagi 

perempuannya, Berpakaian hitam-hitam dan uantuk laki-lakinya celana 

cingkrang dan yang paling tidak biasa rumah-rumah guru-gurunya tertutup terus 

tidak pernah di buka. 

 

Anggota Gerakan Salafi menganggap Pemahaman ‘aqidah tauhid menurut 

pandangan mereka adalah suatu kebenaran yang berdiri sendiri, sehingga kebenaran itu 

mereka yakini sebagai satusatunya kebenaran yang dikehendaki Allah. Pandangan ini 

adalah bentuk dari internalisasi Pemahaman ‘Aqidah Tauhid menurut Gerakan Salafi. 

Dalam proses internalisasi, anggota Gerakan Salafi menganggap bahwa kebenaran 

Pemahaman ‘Aqidah Tauhid menurut mereka adalah kebenaran yang telah masuk 

dalam diri mereka dan mereka anggap sebagai kebenaran obyektif dalam pandangan 

setiap individu anggota Gerakan Salafi. 

Pola hidup yang ketat, tidak kenal kompromi, eksklusif dan intoleran menjadi ciri 

pemahaman Salafi terhadap ajaran Islam. Silsilah pemahaman tekstual dapat ditelusuri 



67 
 

 

 

 
 

 

kembali ke Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang mengkritik ulama ketika dianggap 

tidak sesuai dengan Islam Salaf. Ibnu Taimiyah menerapkan mantiq, qiyas, tasawuf, 

dan tarekat, sedangkan ilmu ini diperlukan guna menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan 

hadis. Pada konteks ini, gerakan Ibnu Taimiyah dikenal sebagai kelompok yang 

mengusung gerakan pemurnian Islam dengan jargon “Kembali ke Al-Qur’an dan 

Sunnah” yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab.  

Gerakan Salafi di Indonesia muncul dengan menampilkan identitasnya dengan 

janggut panjang, jubah, sorban, dan celana sebatas mata kaki. Sedangkan, wanita 

memakai kerudung hitam. Kampanye ini dimulai pada tahun 1990 dengan menempati 

area dakwah terbuka di kampus, pinggiran kota, dan masyarakat. Pasca jatuhnya rezim 

Soeharto tahun 1998, gerakan ini berkembang menjadi gerakan politik Islam dengan 

munculnya kelompok paramiliter sepeti Laskar Pembela Islam (LPI), Laskar Jihad 

(LJ), dan Laskar Mujahidin Indonesia (LMI). Identitas mereka kemudian semakin eksis 

di ruang publik dengan munculnya pada ustaz Salafi yang merampas otoritas 

keagamaan yang sudah mapan dari para kiai. Para kelompok Salafi juga menggunakan 

propaganda media dengan menyiarkan identitas sosial-keagamaan mereka melalui 

radio. Kelompok ini memiliki pemahaman tekstual tentang al-Qur’an dan Hadis dan 

menggunakan politik untuk mempengaruhi gerakan sosial-keagamaan, khususnya 

Indonesia.  

Pandangan yang negatif di kalangan masyarakat awam terhadap Salafi tidak 

membenamkan komunitas atau golongan salafi berhenti dan mengasingkan diri dari 
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lingkungan sosial. Salafi menjadi salah satu komunitas islam yang memberikan 

sumbangsihnya terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Aspek yang 

paling dominan dan hingga saat ini tetap eksis adalah pendidikan berbasis islam atau 

biasa disebut dengan istilah Pondok Pesantren. Salafi menjadi salah satu golongan yang 

mendorong pendidikan spiritual masyarakat sejak zaman penyebaran islam di 

nusantara. Pesantren Salaf atau Salafi memiliki pendekatan berbeda dalam 

melaksanakan pendidikannya, yaitu dengan melestarikan kitab-kitab klasik dan 

penfsiran murni yang tidak didasari oleh akulturasi budaya setempat. 

E. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membangun  relasi sosial dan pemerintah 

setempat 

 

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari dua hal 

dalam kehidupannya, yaitu hubungannya dengan manusia dan hubungannya dengan 

Tuhan. Hal ini di buktikan manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dan takkan hidup 

tanpa kuasa Sang Pencipta (Allah). Di sisi lain, karena manusia makhluk sosial maka 

manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini baik sendiri 

dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial-budaya. Terutama dalam konteks 

sosial-budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam 

pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan yang lainnya. Karena pada 

dasarnya suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan sangat berguna dan 

bermanfaat bagi manusia lainnya. 
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Selain itu, individu dan masyarakat juga membutuhkan agama dalam suatu 

tatanan bermasyarakat karena agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia 

yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan 

pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (religious). Agama 

dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem yang 

memuat norma-norma tertentu. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti khusus dalam 

kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Agama sebagai 

bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat alkodrati (supranatural) 

ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama 

memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam 

hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian secara psikologis 

agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik (dalam diri) dan motif ekstrinsik (luar 

diri). Agama berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma sebagai 

kerangka acuan individu dan masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku agar 

sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. 

Munculnya Salafisme di Indonesia sejak tahun 1980-an setidaknya telah 

menunjukkan bahwa ideologi yang diimpor dari Arab Saudi tersebut tidaklah 

monolitik. Dalam perkembangannya, Salafisme telah menciptakan karakter 

kontemporernya dengan terfragmentasinya ideologi tersebut menjadi beberapa faksi. 

Menariknya, faksi-faksi tersebut melakukan serangkaian aktivisme yang beragam 

dalam menyikapi berbagai kebijakan negara, dari yang cenderung apolitis hingga 
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revolusioner dan militan. Bahkan tidak jarang pula, mereka memilih menggunakan 

cara-cara kekerasan dalam melawan rezim yang berkuasa.56 

Di sisi lain, Salafisme justru menunjukkan aktivisme sebaliknya. Ia cenderung 

menjadi penghalang utama atas serangkaian aktivitas yang mengatasnamakan jihad 

atau terorisme daripada sekedar fasilitator. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas para 

pengikut Salafi di Indonesia yang hanya menyibukkan diri dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Mereka berusaha untuk tidak terlibat dalam 

aktivitas-aktivitas politik-praktis apapun dan memikirkan masalah-masalah kekinian 

(fiqh al-wāqi’). Ideologi Salafi justru mengajarkan kepada para pengikutnya tentang 

bagaimana mentaati para penguasa atau pemerintah. Bahkan, mereka dituntut untuk 

menghindari sama sekali segala bentuk loyalitas baik yang berhubungan dengan partai 

politik maupun organisasi.57 Oleh karenanya, para pengikut kelompok ini sangat jarang 

bahkan hampir tidak pernah ditemukan sama sekali melakukan aksi-aksi penolakan 

terhadap berbagai kebijakan pemerintah walapun kelompok salafi tidak memilih 

pimpinan dalam pemerintahan, namun memberikan pernyataan siapapun yang terpilih 

nantinya kelompok salafi akan menerima dan  bersedia mentaati aturan yang ditetapkan 

selama tidak bertentangan dengan keyakinannya. 

                                                             
56 Krismono, Salafisme Di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, Dan Fragmentasi Millah Vol. 

XVI, No. 2, Februari 2017, h. 173-201 
57 Krismono, Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa (Yogyakarta: Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga, 2015), h. 129 
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Munculnya varian-varian Salafisme di atas setidaknya membawa konsekuensi 

pada perumusan istilah Salafisme itu sendiri yang dalam perkembangannya selalu 

menuai perdebatan (contentious label). Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk 

menganalisis tentang pergeseran penting ideologi Salafi dalam merespon situasi politik 

regional dan internasional, terutama terkait dengan kebijakan negara yang telah 

menghasilkan sejumlah beragam implikasi teologis dan pragmatisme doktrin Salafi. 

Dengan melacak sejarah munculnya varian-varian Salafi di Timur Tengah, khususnya 

di Arab Saudi, kawasan lahirnya Salafisme, Implementasi ideologi Salafi yang tidak 

monolitik di Arab Saudi telah menciptakan polemik dan konflik yang membawa 

pengaruh serta beresonansi secara cepat terhadap munculnya bentuk-bentuk baru 

Salafisme di Indonesia yang tidak saja mereka menggunakan pendekatan terhadap 

agama, tetapi juga ideologi negara. 

Kehadiran Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang berpaham Salafi di 

Kecamatan Minasatene  dan berbagai negeri di Indonesia mempunyai sejumlah nilai 

positif dalam perkembangan dakwah Islam, terutama dalam bentuk upaya 

menghidupkan Sunnah, memerangi syirik dan bid’ah, menekankan rujukan kepada 

para ulama yang keilmuannya diakui oleh kaum muslimin dan lainnya. Namun 

demikian, sangatlah disayangkan ketika sebagian kalangan dari komunitas Salafi 

mengaku diri sebagai Salafi sejati, lalu memaksa orang yang tidak sepaham untuk 

mengikuti pendapat mereka hingga dalam masalah masalah yang sebenarnya bersifat 

ijtihâdiyyah. Sebagian kelompok Salafi ini pun menghalalkan kehormatan ulama yang 
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berbeda pendapat dengan mereka, bahkan ada pula yang menghalalkan darahnya.58 

Mereka meyakini bahwa selain kelompok Salafi, kelompok umat Islam lain diklaim 

sebagai golongan yang sesat, ahli bid’ah, tidak selamat dan tidak masuk syurga. 

Dengan keyakinan ini maka salafi merasa dirinya paling benar, sedangkan ulama 

golongan lain selalu salah, sesat dan bid’ah. Selanjutnya, golongan sesat dan bid’ah ini 

layak untuk dicela melalui pengajian, daurah, seminar, buku-buku dan website-website 

salafi harus diungkapkan semua keburukannya dan tidak diungkapkan sedikitpun 

kebaikannya, karena khawatir nanti diikuti oleh umat Islam, sehingga bertaburanlah 

pernyataan bahwa hanya Salafilah yang paling sesuai dengan Sunnah dan celaan sesat 

dan bid’ah kepada ulama golongan selain salafi. Hal ini pada gilirannya akan 

menimbulkan konflik, dan lebih tertutup dengan masyarakat luar atau kurang 

berinteraksi dengan masyarakat sebab perbedaan pemahaman tersebut. 

Komunitas dakwah salafî di Indonesia sangat eksplisit dalam mengkritik 

perkembangan agama Islam di Indonesia yang menurut mereka amat dipengaruhi oleh 

berbagai macam bid‘ah (Islam sinkretis) bahkan dianggap mengarah kepada agama 

yang benar-benar baru dan berbeda, seperti penilaian mereka tentang tradisi kejawen 

di Jawa misalnya. Komunitas salafî mengklaim bahwa penyebar agama Islam, atau 

bahkan otoritas Islam pada masa-masa awal kedatangan Islam di Nusantara didominasi 

oleh ahli-ahli ibadah dari kalangan sufi. Dalam tradisi ajaran salafî, ahli ibadah tidak 

                                                             
58 Yulian Purnama, “Salah Paham tentang Salafy,” Buletin al-Tauhid, Edisi 18/V (Mei 2009), 

h. 2 
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hanya diartikan “seorang yang mendedikasikan kebanyakan hidupnya untuk 

beribadah”, namun ia juga biasanya merepresentasikandalam pengertian yang tetap 

menekankan adanya pengaruh sufi yang kuat“semangat ibadah tanpa bimbingan ilmu”, 

atau dengan kata lain praktek-praktek ibadah mereka dinilai kebanyakannya (kalau tidak 

semuanya) bercampur dengan adat kepercayaan lokal, atau khurafât (takhayul). 

Kehadiran Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang berpaham Salafi di 

Kecamatan Minasatene  menjadikan masyarakat disekitar Pondok Pesantren bertanya-

tanya sebab pondok pesantren tersebut kurang berinteraksi dengan masyarakat mereka 

hanya fokus dalam lingkup pesantren. Termasuk dalam membangun relasi dengan 

pemerintahan setempat. 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat sekitar atas nama 

Ibu Hj Sohoria menjelaskan bahawa 

Pondok pesantren Riyadhus Shalihin selama ada di kampung saya tidak pernah 

tauh orang-orangnya khususnya yang perempuan soalnya tertutup tidak pernah 

bergabung dengan masyarakat semua aktivitas mereka lakukan di lingkup 

pesantren 

 

Sama halnya yang disampaikan oleh Ketua RW Bapak Yusuf menjelaskan 

bahwa  

Keberadaan Pondok pesantren Riyadhus Shalihin di wilayah saya memang 

tertutup interaksi dengan masyarakat tidak ada, semuah aktivitas dia laksanakan 

di dalam pesantren, tidak pernah berbaur dengan masyarakat. Sehingga kami 
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sebagai kepala pemerintahan khawatir terkait ajaran yang ia kerjakan dan sistem 

pembelajaran yang ia lakukan 

 

Sama halnya dengan relasi dengan pemerintahan pondok pesantren Riyadhus 

Shalihin juga tidak berinteraksi dengan pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten 

yaitu Kementerian Agama Pangkep. 

Berdasarkan wawancara dengan Ustad Abu Ali, Pembina Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa 

Memang betul Pondok ini tidak terdaftar di Kementerian agama, dengan alasan 

kami tidak tau alur pendaftaranya, tapi pada dasarnya kami sangat mau 

mendaftarkan diri agar santri kami bisa mendapatkan Ijazah. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris FKPP ( Forum Kumunikasi Pondok 

Pesantren) Ustad Anwar  

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin memang tidak terdaftar di Kementerian 

Agama Kabupaten Pangkep, dan juga tidak pernah membangun komunikasi 

dengan pemerintah ataupun masyarakat setempat, berapa kali FKPP melakukan 

pertemuan rutin tapi pihak Pondok Pesantren tidak pernah hadir  

 

Berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa relasi pondok pesantren 

Riyadhus Shalihin dengan masyarakat sekitar Pondok tidak tertutup dengan masyarakat 

luar atau tidak ada interaksi, sama halnya dengan relasi dengan pemerintah, Pondok 

Pesantren Riyadhus Shalihin tidak membangun relasi dengan pemerintah di tandai 

dengan tidak terdaftarnya pesantren tersebut di Kementerian Agama Kabupaten 
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Pangkep.   disebabkan ideologi yang ia pahami bermazhab salafi. Pokok ajaran dari 

ideologi dasar Salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada masa Nabi 

SAW dan para sahabatnya, oleh karena itu tidak diperlukan lagi inovasi dan ijtihad 

untuk menjawab tantangan zaman. Paham ideologi Salafi berusaha untuk 

menghidupkan kembali praktik Islam yang diklaim lebih mirip dengan masa Nabi 

Muhammad SAW pertama kali berdakwah. Salafiyah digambarkan sebagai sebuah 

versi sederhana kelompok Islam, dimana penganutnya mengikuti beberapa perintah 

dan ajaran. 

Mereka meyakini bahwa aqidah Islam harus disampaikan sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada masa sahabat dan tabiin. Aqidah Islam harus diadopsi dari 

Alquran dan Sunnah, sementara para ulama tidak boleh memaparkan argumentasi-

argumentasi yang bukan dari Alquran. Dalam pemikiran Salafiyah, metode akal dan 

logika sama sekali tidak diakui dan satu-satunya argumentasi untuk membenarkan 

akidah-akidahnya adalah mengadopsi sebagian ayat dan riwayat yang sesuai. 

Penggunaan teori ideologi pada penilitian ini menjadi pisau analisis dalam menjawab 

mengenai konstruksi ideology yang dibangun Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin 

yang bermazhab Salafi. 

Pola hidup yang ketat, tidak kenal kompromi, eksklusif dan intoleran menjadi ciri 

pemahaman Salafi terhadap ajaran Islam. Silsilah pemahaman tekstual dapat ditelusuri 

kembali ke Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang mengkritik ulama ketika dianggap 

tidak sesuai dengan Islam Salaf. Ibnu Taimiyah menerapkan mantiq, qiyas, tasawuf, 
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dan tarekat, sedangkan ilmu ini diperlukan guna menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan 

hadis. Pada konteks ini, gerakan Ibnu Taimiyah dikenal sebagai kelompok yang 

mengusung gerakan pemurnian Islam dengan jargon “Kembali ke Al-Qur’an dan 

Sunnah” 

Ekslusivisme merujuk pada sikap antipati atau penolakan terhadap keberagaman 

kultur maupun latar belakang identitas. Paham ekslusivisme merasa bahwa ideologi 

yag dianut adalah yang paling benar dan menganggap ideologi lain adalah kesalahan 

yang harus dibenarkan. Munculnya ekslusivitas akan berdampak pada fanatisme 

ideologi sehingga seseorang akan mudah menolak apapun pandangan yang dianggap 

berbeda. Salafi menjadi salah satu golongan yang dianggap memiliki paham 

eksklusivisme karena dianggap konservatif terhadap pandangan baru. Namun demikian 

sebagian besar stigma tersebut muncul akibat keberadaan faktor eksternal seperti 

politik dan figur fanatik yang membuat nama Salafi menjadi buruk. 

Respons terhadap gerakan Salafi ini juga telah menciptakan dua arus kelompok 

masyarakat yang berbeda. Di satu sisi ada penguatan dukungan yang begitu tinggi dari 

masyarakat yang bersimpati, namun di sisi lain muncul sikap ragu dan curiga yang pada 

akhirnya melahirkan sikap perlawanan. Respons kelompok yang terakhir ini lebih 

banyak muncul di permukaan yang diekspresikan dengan berbagai aksi penolakan. 

Kelompok ini melihat bahwa gerakan Salafi dapat membahayakan ideologi negara 
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Pada dasarnya hak setiap organisasi maupun setiap individu dalam masyarakat 

untuk mengekspresikan keberagamaan mereka. Pada praktiknya ada ekspresi 

keberagamaan yang ada di tengah masyarakat muli-religios di Indonesia justru 

membatasi ruang antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hal 

ini yang perlu dibenahi kembali, diantaranya dengan memberikan pemahaman akan 

pentingnya penghargaan terhadap perbedaan tanpa harus mengeksklusifkan diri karena 

alasan agama. Sehingga agama (Islam) mampu menjadi jalan tengah untuk turut serta 

meminimalisir konflik antar keyakinan beragama maupun konflik antar-agama. 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

mengenai Konsep Gerakan Sosial Salafiyah “Studi Pondok Pesantren Riyadhus 

Shalihin Terhadap Masyarakat Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene 

Kabupaten Pangkep” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membentuk identitasnya di tengah 

keberagaman masyarakat sekitarnya, keberadaan Pondok Pesantren Riyadhus 

Shalihin, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, merupakan hal positif 

yang dirasakan oleh sebahagian masyarakat sekitar pondok pesantren, selain itu 

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, membentuk identitasnya di tengah 

keberagaman masyarakat sekitarnya lebih tertutup atau tidak berbaur dengan 

masyarakat luar. 

2. Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin membangun  relasi sosial dan pemerintah 

setempat relasi pondok pesantren Riyadhus Shalihin dengan masyarakat sekitar 

Pondok tertutup dengan masyarakat luar atau tidak ada interaksi, sama halnya 

dengan relasi dengan pemerintah, Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin tidak 

membangun relasi dengan pemerintah di tandai dengan tidak terdaftarnya 

pesantren tersebut di Kementerian Agama Kabupaten Pangkep. 
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B. Impilikasi 

1. Implikasi Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi Ilmiah terhadap 

perkembangan Ilmu, khusunya di Program Studi Ilmu Politik Penelitian ini secara 

eksplisit Gerakan Sosial Salafiyah “Studi Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin 

Terhadap Masyarakat Kelurahan Minasatene”. 

2. Implikasi Secara Praktis 

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luar atau 

yang membaca skripsi ini bahwa Gerakan Salafisme berkembang Pondok Pesantren 

Riyadhus Shalihin Terhadap Masyarakat Kelurahan Minasatene. 

C. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi penulis terkait penelitian ini, peneliti berharap para ilmuan 

politik tidak hanya terfokus pada seputar kebijakan, strategi politik, ataupun pemilu, 

tapi perlu juga mengkaji lebih dalam mengenai kekayaan Gerakan-gerakan kelompok 

keagamaan yang ada di Daerah sehingga bisa terungkap dalam kajian secara ilmiah 

sehingga memperkaya khasana kajian ilmu politik. 
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