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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Śa Ś es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengantitik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ya ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Namun Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي

 fathah dan wau Au a dan u و

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ي ... ََ  ..اَ|
fathah dan 

alif atauya 
A a dan garis di atas 

 ي

 

kasrah dan 

ya 
I 

i dan garis di atas 

 

 ۇ
dammah 

dan wau 
U u dan garis di atas 

4. Tā’marbūṫah 

Ta’marbutah dalam transliterasi ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan harakat dammah, transliterasinya 

ditandai dengan simbol [t]. Sedangkan ta’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]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau yang dikenal dengan kata tasydid dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf  (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

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

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah ataupun 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 huruf hamzah transliterasi menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa huruf 

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 carat ransliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari  al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), maka 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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Adapun ta’marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

akan tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang bagaimana penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf 

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

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga 

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

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

(CK,DP, CDK, dan DR). 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahūwata’ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imrān/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Nuraeni B 

NIM : 30600119068 

Judul  : Pemahaman Salafi Pada Aparat Birokrasi di Kota Makassar 

  

 Penelitian ini membahas tentang Pemahaman Salafi Pada Aparat Birokrasi 
di Kota Makassar. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1). 
Bagaimana Perkemabangan Gerakan Salafi di Lingkungan Birokrasi. 2). 
Bagaimana Dampak Gerakan Salafi di Lingkungan Birokrasi. 

 Penelitian ini menggunakan teori salafi dan birokrasi. Ian Adams 
berpendapat bahwa salafi ini berbeda dengan gerakan yang lainnya entah itu 
berbeda dalam bentuk strategi atau pola. Adapun strategi yang dimaksud, pertama 
taat terhadap pemerintah dan pemimpin. Kedua, tidak mengikuti organisasi 
umum. Ketiga, memahami ajaran Islam berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. 
Adapun pendapat Baron de Grim mengatakan bahwa birokasi adalah instansi yang 
didalamnya terdapat beberapa pegawai yang dipekerjakan dan digaji oleh negara. 

 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan pengamatan 
alami atau natural observation. Adapun sumber data penelitian ini terbagi 
menjadi 2 yaitu 1) sumber data primer, seorang salaf yang bekerja sebagai 
pegawai disuatu instansi. 2) sumber data sekunder, buku, jurnal, skripsi, tesis, 
artikel, situs web dan sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan 
kesimpulan (verifikasi). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu: 1). Perkembangan salafi 
dilingkungan birokrasi tidak bisa diidentifikasi karena salafi bukan suatu 
organisasi yang dapat diukur perkembangannya apakah meningkat atau tidak tiap 
tahunnya. 2). Dampak atau pengaruh ajaran salafi dilingkungan birokrasi itu 
sangat positif sangat membantu, seperti diajarkan yaitu taat terhadap pemimpin 
mereka bisa menerapkan hal tersebut. Sebagimana yang diperintahkan oleh 
Rasulullah untuk taat terhadap pemimpin, ulil amri (penguasa). Terkait ikhtilat 
yang terdapat dalam lingkungan birokrasi, mereka menyadari hal tersebut bahwa 
itu suatu perbuatan yang dilarang tetapi karna sudah ikatan pekerjaan, maka 
seorang salaf ini pandai-pandai menyesuaikan diri. 

 Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1). Penelitian selanjutnya diharapkan 
untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait 
perkembangan salafi dan dampak ajaran salafi agar hasil penelitiannya dapat lebih 
baik dan lebih lengkap lagi. 2). Penelitian  selanjutnya diharapkan lebih 
mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala 
sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gerakan Salafi muncul di Indonesia pada tahun 1980-an yang disebut dakwah 

salafi. Salaf secara bahasa memiliki makna yaitu “telah lalu”, sedangkan secara 

istilah salaf memiliki makna yaitu sifat yang diberikan kepada para sahabat Nabi 

Muhammad, Tabiin, Tabi’ tabiin (generasi awal Islam). Dapat disimpulkan bahwa 

salafi adalah paham keagamaan yang diberikan kepada orang-orang pada periode 

awal dari Islam yaitu pada saat Nabi masih hidup yang dimana sumbernya dapat 

dipercaya sebagai panduan Islam. 

Gerakan Salafi mulai berkembang cepat pada saat runtuhnya masa 

pemerintahan Soeharto. Adanya kelompok-kelompok salafi ini berfokus pada 

aktivitas Islam di Indonesia. Gerakan Salafi memiliki identitas yang berbeda 

untuk kembali pada apa yang mereka sebut “Islam murni”, seperti yang telah 

diterapkan oleh salaf ash-shalih (para terdahulu yang shaleh). Tujuan utama 

mereka ingin menyempurnakan tauhid dan beberapa isu dalam perubahan praktik 

keagamaan (bid’ah).1 

Di Indonesia perdebatan tentang salafi tidak tunggal/sendiri, sebagaimana di 

kalangan Islam masa kini atau tradisional, memaknai konsep “salaf” sebagai 

“model”, yakni meneladani para terdahulu yang terbaik, memahami budaya dan 

menerima tradisi sebagai ciri utama komunitas ini. Di sisi lain konsep salaf juga 

memiliki arti sebagai bentuk gerakan “salafi-wahabi” dengan konsep 

memurnikan. Ada pendapat mengenai model gerakan keagamaan yang meyakini 

konsepsi “salafi” cenderung memilih sendiri dan berbeda, serta memberi 

                                                           

1Dady Hidayat, “Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia”, Skripsi (Depok: Fak. Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012): h.136. 



 

 
 

semangat bagi fundamentalisme dan dan radikalisme agama.2 Disetiap negara 

pasti memiliki peraturan tersendiri demi mencapai kesejahteraan bersama. 

Semakin kompleksnya suatu Negara maka pemerintah akan membuat aturan yang 

kompleks juga. Tak lain pula di negara kita tercinta ialah Indonesia yang terkenal 

dengan agrarisnya. Dalam suatu negara, ada tiga unsur utama yang terkandung di 

dalamnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. yang berdaulat terus berganti dan 

berubah. Di dalam negara demokrasi yang menjadi kedaulatan tertinggi adalah 

keputusan rakyat, hal ini sejalan dengan pengertian demokrasi itu sendiri yang 

berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentang sistem 

politik, banyak nilai-nilai Islam di dalamnya yang membahas tentang prinsip 

hukum dalam Islam seperti berlaku adil pada setiap pemimpin, patuh kepada 

pemimpin. dan bermusyawarah antara pemimpin dan rakyat. Musyawarah yang 

diwujudkan dalam sistem parlemen saat ini merupakan representasi nilai Islam 

dalam negara. 

Kelompok salafi mengartikan bahwa Islam bukan hanya berfokus tentang 

ibadah mahdhah saja, tetapi juga suatu konsep kehidupan yang mengatur sistem 

kehidupan manusia. Dikarenakan merupakan suatu ideologi yang harus 

dipertahankan dilingkungan masyarakat, baik itu dalam aspek pendidikan, 

budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemikiran 

salafi masuk dalam bentuk gerakan sosial dan politik yang sudah tersusun 

kelembagaannya. Maka dari itu muncullah gerakan dari aspek skala global seperti 

Ikhwanul Muslimin dan Hizbut al-Tahrir. Dari aspek skala nasional Indonesia 

                                                           

2Husnul Qadim, “Dinamika Salafisme Di Indonesia: Akar-akar Intelektualitas dan 

Orientasi Ideologi yang Beragam”, Skripsi (Bandung: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri, 

2014): h. 107.  



 

 
 

gerakan tersebut semacam HTI, PKS, Wahdah Islamiyah, Majelis Mujahidin 

Indonesia (MMI).3 

Pada era ini, perkembangan salafi sangat terlihat mulai dari banyaknya 

pengajian-pengajian, pesantren-pesantren, dan buku-buku terbitan yang 

menyampaikan ide-ide salafi. Era reformasi merupakan sebuah bagian dari 

struktur kesempatan politik bagi daerah dakwah salafi untuk muncul dan 

berkembang serta bisa dengan bebas menyebarkan pandangan-pandangan kepada 

masyarakat. Pandangan yang disebar haruslah dikemas secara baik. Keterbukaan 

sistem politik untuk bisa menyampaikan gagasan saja tidak cukup karena 

diperlukan adanya sebuah pengemasan nilai-nilai dan ideologi. Hal ini bertujuan 

agar segala pandangan dan ideologi salafi bisa diterima oleh para pengikutnya, 

terkhusus dilingkungan aparat birokrat.4 

Munculnya gerakan salafi di Sulawesi Selatan tidak jauh dari peran organisasi 

massa yaitu Wahdah Islamiyah yang berpusat di Makassar dan mempunyai 

cabang hampir diseluruh penjuru Indonesia. Gerakan Salafi di Sulawesi Selatan 

tidak lepas dengan berdirinya Pesantren as-Sunnah yang tempatnya berada di Baji 

Rupa Kota Makassar dengan tokoh sentral adalah Ustadz Zulqarnain Sanusi yang 

selalu berdakwah di beberapa tempat di Sulawesi Selatan.5 

Gerakan Salafi yang ada di Kota Makassar pada tahun 2000 jumlahnya masih 

puluhan, tetapi seiring berjalannya waktu pertumbuhan salafi berjalan selama 17 

tahun bertambah ratusan pengikutnya yang rutin mengikuti kajian. Salah satu 

kecamatan di Kota Makassar yaitu Rappokalling terdapat satu kompleks yang di 

                                                           

3Wahyudin, “Menyoal Gerakan Salafi Di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah 

Salafi)”, Jurnal Al – Tafaqqun 2, no. 1 (2021): h. 48. 

4Aksan Amadi, “Gerakan Salafi di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar”, 

Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2020):  h. 134. 

5Wahyudin, “Menyoal Gerakan Salafi Di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi), 

Jurnal Al – Tafaqqah 2, no. 1 (2021): h. 48. 



 

 
 

dalamnya dominan kaum salafi. Kelompok salafi di kecamatan ini sangat antusias 

mengikuti kegiatan tabligh akbar, dikarenakan kuatnya dakwah yang mereka 

lakukan dikelompok yang ada. 

Adapun pekerjaan yang dilihat dapat memberikan kesejahteraan untuk 

masyarakat yaitu tertarik pada pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan 

dikarenakan dirasa dapat memberikan peningkatan pada kedudukan seseorang 

sekalipun memiliki gaji yang rendah. Salah satu pekerjaan yang dilihat dapat 

membawa kesejahteraan adalah sebagai seorang PNS (pegawai negeri sipil). 

Perbedaan yang terjadi dilingkungan pekerjaan seorang PNS, seperti 

perbedaan pendapat, pandangan hidup, pengamalan agama, dan lain sebagainya 

merupakan suatu hal yang biasa. Namun terkhusus pada nilai pengamalan agama 

memungkinkan dapat memberikan dampak pada hasil kerja dari seorang PNS 

tersebut.  

Perbedaan itulah yang dirasakan oleh PNS kelompok salafi, kelompok salafi 

ini bukan suatu organisasi melainkan gerakan keagamaan Islam. Maka dari itu, 

salafi tidak mendirikan suatu organisasi ataupun perkumpulan yang kegiatan 

didalamnya merupakan buatan manusia Sudah tidak lazim bagi kelompok ini 

dikatakan sebagai kelompok yang keras dalam mengamalkan ajaran Islam, tetapi 

terdapat banyak juga anggota salafi yang bekerja di pemerintahan, seperti menjadi 

seorang PNS. 

Kelompok salafi kebanyakan tidak tertarik dengan pekerjaan sebagai pegawai 

atau karyawan PNS, dikarenakan dilihat dari sistem kerjanya yang dipakai ialah 

buatan manusia dan tidak sesuai dengan ajaran Islam seutuhnya. Adapun salah 

satu ajaran kelompok salafi yang memiliki perbedaan dengan sistem kerja yaitu 

adanya ikhtilat yang menurut pandangan salafi tidak diperbolehkan laki-laki 

danperempuan bercampur baur dalam suatu pekerjaan yang bukan mahromnya. 



 

 
 

Menurut pandangan salafi adanya ikhtilat yang terjadi dilingkungan pekerjaan 

dapat menimbulkan fitnah antara laki-laki dan perempuan.  

Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

هَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفوُفِ الن ِسَاءِ آخِرُهَا   لهَُا وَشَرُّ جَالِ أوََّ خَيْرُ صُفوُفِ الر ِ

لهَُا هَا أوََّ   وَشَرُّ
 
“Sebaik-baik barisan laki-laki adalah barisan pertamanya dan seburuk-

buruknya adalah barisan akhirnya. Sebaik-baik barisan wanita adalah barisan 
akhirnya dan seburuk-buruknya adalah barisan pertamanya”. (HR. MUSLIM, No. 
664). 

Ayat diatas sangat jelas larangan syariat terhadap terjadinya ikhtilat. Maka 

semakin jauh laki-laki dari barisan perempuan semakin baik baginya, dan 

perempuan semakin jauh dari laki-laki semakin baik baginya. 

Biarpun ajaran PNS anggota salafi memiliki perbedaan dengan sistem kerja 

namun demikian bukan berarti PNS anggota salafi menolak dan melakukan 

pemberontakan kepada sistem yang berlaku, dikarenakan adanya salah satu nilai 

ajaran salafi yaitu diwajibkan untuk taat terhadap pemimpin. Ajaran itulah yang 

menjadikan kelompok salafi tidak mengomentari atau ikut campur terhadap 

sistem yang berbeda.6 Karena taat dan patuh terhadap pemimpin adalah suatu 

bentuk mentaati Allah dan Nabi, sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 

سُولَ  َ وَاطَِيـعوُا الرَّ ا اطَِيـعوُا اللّٰه ـايَُّهَا الَّذِينَ اٰمَنوُٰۤ اِنتنََازَعتمُ فىِ فَ  اوُلِى الامَرِ مِنكُموَ يٰٰۤ

ِ وَاليَـومِ الٰاخِرِ  سُولِ اِن كُنـتمُ تؤُمِنوُنَ بِاللّٰه ِ وَالرَّ ذٰلِكَ خَيرٌ  شَىءٍ فرَُدُّوهُ اِلىَ اللّٰه

احَسَنُ تاَوِيلً  َ  وَّ  

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

                                                           

6Bakhruddi Adi Wijaya, “Religiusitas Dan Psychological Well Being Pada Pns Anggota 

Jamaah Salafi”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2019): h. 

117. 



 

 
 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59) 

Ayat diatas mengingatkan bahwa kaum muslim wajib mentaati putusan 

hukum secara hirarkis, dimulai dari penetapan hukum Allah dalam Al-Qur’an. 

Sementara itu, memerintahkan kaum muslim untuk mentaati perintah Nabi 

Muhammad SAW, dan juga ketentuan-ketentuan dari para pemimpin atau Ulil 

Amri sebagai pemilik kekuasaan selagi perintah-perintah itu tidak melampaui 

ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Surah An-Nisa ayat 59 juga 

menjelaskan apabila adanya perbedaan pendapat atas suatu masalah yang tidak 

dapat dipertarungkan, maka dari itu kembalilah pada nilai-nilai dan jiwa firman 

Allah, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah menjadi tanda betul-betul beriman 

kepada Allah, Rasul, dan hari kemudian. 

Dalam urusan pemerintahan Salafi memiliki kaidah penting, yaitu 

mendengar dan taat kepada pemimpin, dengan cara menunaikan apa yang mereka 

perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang dengan syarat selama 

bukan dalam hal kemaksiatan, karena mentaati pemimpin merupakan bagian dari 

bentuk menaati Allah dan Rasul-Nya. 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah menjelaskan 

maksud dari ulil amri adalah penguasa, penegak hukum, dan memberi fatwa (para 

ulama). Urusan agama dan urusan dunia dari setiap orang bisa berjalan lancar 

dengan mentaati mereka. Ketaatan pada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan 

pada Allah Swt. dan bentuk mengharap pahala di sisi-Nya.7 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu aparat 

yang bekerja di kantor pemerintahan yang ada di kota Makassar, dimana 

                                                           

7Rujal Mufti, “Sikap dan Pandangan Salafi Terhadap Pemimpin”, Skripsi (Medan: Fak. 

Ushuluddin dan Studi Islam, 2021): h. 34-40. 



 

 
 

dilingkungan kerjanya terdapat beberapa anggotanya yang bermanhaj salaf/ 

penganut paham aliran salafi. Dari observasi tersebut untuk mengetahui bahwa 

mereka seorang salaf dapat dilihat dari cara mereka berpakaian, seperti laki-laki 

mengenakan celana cingkrang dan untuk perempuan menggunakan niqab. Akan 

tetapi salafi tidak terlalu menampakkan dirinya bahwa mereka seorang salaf 

dilingkungan kerjanya. Dikarenakan mereka harus menampakkan identitas 

mereka bahwa mereka bekerja di kantor tersebut. Jadi untuk perempuan hanya 

menggunakan hijab yang syar’idan ada beberapa yang menggunakan masker dan 

untuk laki-laki menyesuaikan dengan pegawai lainnya. 

Diketahui pula pegawai kantor tersebut yang bermanhaj salaf sekitar 15%  

terkhusus di bidang keuangan, belum diketahui keseluruhan bidang di kantor 

tersebut. Terkait cara mereka merealisasikan  ajaran agama Islam sesuai dengan 

ajaran serta nilai-nilai yang diajarkan secara menyeluruh tanpa mengurangi atau 

menambahkan. Dampak dari ajaran salafi ini membawah pengaruh positif bagi 

orang-orang yang ingin menerapkan ajaran tersebut. Untuk penganut manhaj 

salafi dikantor tersebut dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang tidak 

menentu. Seorang salafi ini mulai bekerja pada tahun 2017-sekarang.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas mengenai hal ini 

secara mendalam pada skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN SALAFI PADA 

APARAT BIROKRASI DI KOTA MAKASSAR”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini membahas mengenai gerakan Salafi pada aparat 

birokrasi di Kota Makassar. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah birokrasi Kota 

Makassar. Sedangkan objek formal adalah pemahaman salafi. Objek formal 



 

 
 

adalah bidang ilmu yang mengkaji objek penelitian. Sedangkan objek material 

adalah topik yang dikaji atau diteliti. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui atau 

mencari gambaran terkait seorang salafi yang bekerja dilingkungan aparat 

birokrasi. Sebagaimana yang telah diketahui seorang salaf tidak ingin berada 

dibawah naungan pemerintahan yang didalamnya terdapat syubhat (ketidakjelasan 

haram halalnya sesuatu) dan ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan 

perempuan). 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penulis 

akan mendefinisikan variable yang dianggap penting dalam judul yang dibahas. 

Adapun variable tersebut adalah sebagai berikut : 

A. Paham Salafi: gerakan kelompok Islam yang mengajarkan syariat 

secara murni tanpa adanya tambahan atau pengurangan. Membahas 

mengenai paham Salafi yang pertama adalah kembali kepada Al-

Qur’an dan Sunnah. Kedua adalah tauhid, tauhid adalah keesaan 

Tuhan dan bagian pokok penting ajaran kaum Salafi. Tauhid dalam 

kehidupannya melibatkan seluruhnya kepada Tuhan. 

B. Birokrasi: suatu langkah yang efektif dan efisien yang dilandasi oleh 

teori dan aturan yang berlaku hingga mempunyai keahlian sepadan 

dengan tujuan yang telah disetujui dalam suatu instansi/lembaga 

pemerintahan. Salafi di birokrasi mengajarkan untuk bekerja dan 

memberikan kebebasan kepada kita, memilih pekerjaan apa saja selagi 

pekerjaan tersebut halal. Terkait gaji dari birokrasi yang terdapat 

syubhat didalamnya selama tidak diketahui secara pasti maka 

hukumnya boleh. Ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan) 



 

 
 

dalam satu kerja atau dalam kantor, maka hukumnya haram dan 

diperintahkan untuk menyesuaikan diri dari hal tersebut.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka secara umum 

peneliti bertujuan meneliti tentang “Pemahaman Salafi Pada Aparat Birokrasi Di 

Kota Makassar”. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan Gerakan Salafi dilingkungan birokrasi Kota 

Makassar? 

2. Bagaimana dampak Gerakan Salafi dilingkungan birokrasi Kota 

Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

1. Skripsi oleh Rujal Mufti, lulusan Program Studi Pemikiran Politik Islam 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan tahun 2021, dengan judul “Sikap dan Pandangan Salafi 

terhadap Pemimpin”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 

sikap salafi terhadap pemimpin adalah mendengar dan taat kepada 

pemimpin, selama tidak melanggar aturan yang telah digariskan oleh 

Syari’at Islam. Meskipun pemimpin tersebut seorang yang kurang ideal 

dan memiliki kekurangan. Akan tetapi, selama pemimpin tersebut seorang 

muslim dan mendirikan sholat, maka tetap harus dihormati dan ditaati.8  

  Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rujal Mufti 

yang berfokus pada sikap salafi terhadap pemimpin pada kasus pemilihan 

presiden  yang berada di Kec. Percut Sei Tuan. Sedangkan penelitian yang 

                                                           

 8Rujal Mufti, “Sikap dan Pandangan Salafi Terhadap Pemimpin”, Skripsi (Medan: Fak. 

Ushuluddin dan Studi Islam, 2021): h. 63. 



 

 
 

dilakukan peneliti ialah berfokus pada sikap salafi terhadap pemimpin di 

lingkungan birokrasi Kota Makassar. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rujal Mufti adalah sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang salafi 

terhadap pemimpin. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Ainul Haris yang diterbitkan oleh jurnal Al-

Fawa’id pada tahun 2019, dengan judul “Salafi dan Sikapnya Terhadap 

Penguasa”. Dalam jurnal ini membahas bahwa kaum salafi ialah mereka 

yang berpegang teguh terhadap Al-Qur’an dan Sunnah, dengan menjaga 

otentitas pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kaum salafi 

memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan tegas tentang sikap rakyat terhadap 

pemimpinnya yaitu wajibnya mentaati amir-al-mukminin (penguasa yang 

sah dari kaum muslimin). Salafi mewajibkan kaum muslimin untuk taat 

kepada pemimpinnya dan menghormati mereka.9 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ainul Haris adalah penelitian yang dilakukan oleh Ainul Haris membahas 

tentang dakwah salafi yang secara umum dan di targetkan kepada semua 

penganut salafi, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu tempat yaitu 

salafi di lingkungan birokrasi kota Makassar. Adapun persamaannya yaitu 

sama-sama membahas tentang sikap salafi terhadap pemimpin, di mana 

dalam penelitian tersebut menyuruh kaum muslim untuk taat terhadap 

pemimpinnya. 

3. Jurnal yang ditulis oleh M. Ali Syamsuddin Amin yang diterbitkan oleh 

jurnal JIKA pada tahun 2018, dengan judul “Interaksi Pengikut Salafi di 

Kabupaten Majalengka”. Dalam jurnal ini membahas tentang dakwah 

                                                           

 9Ainul Haris, “Salafi dan Sikapnya Terhadap Penguasa”, Jurnal Al-Fawa’id IX, no. 1 

(2019): h. 41. 



 

 
 

salafi di Majalengka. Kaum salafi di Majalengka menggunakan teknologi 

sebagaimana orang-orang pada umumnya, seperti handphone dan radio. 

Kaum salafi sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, ada yang 

pedagagng sembako dan pakaian. Ada juga di antara mereka yang 

berprofesi sebagai pegawai negeri atau karyawan dalam suatu perusahaan. 

Mereka menghindari pekerjaan yang adanya ikhtilat artinya mereka 

meminimalisir kontak dengan lawan jenis dikarenakan menimbulkan 

berbagai macam fitnah.10  

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. 

Ali Syamsuddin adalah membahas tentang interaksi kaum salafi dalam 

memanfaatkan sosial media seperti telegram, whatsapp dan juga interaksi 

kaum salafi yang berprofesi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah interaksi kaum salafi di lingkungan birokrasi. Adapun 

persamaannya adalah sama-sama membahas tentang ikhtilat (campur baur 

antara laki-laki dan perempuan) di lingkungannya. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Arief Rahmanul Hakim yang diterbitkan oleh 

jurnal Review Politik pada tahun 2014, dengan judul “Pandangan Kaum 

Salafi Raudlatul Amin Desa Ketapang Terhadap Pemilu di Kabupaten 

Pampang”. Dalam jurnal ini membahas tentang sikap kaum salafi 

Raudlatul Amin terhadap pemimpin. Kaum salafi Raudlatul Amin 

menolak pemilihan pemimpin melalui pemilu, namun pada kenyataannya 

kaum salafi menerima pemimpin dari hasil sistem pemilu. Kewajiban 

mendengar dan taat kepada penguasa merupakan perkara yang telah 

disepakati oleh Ahlussunnah Wal Jamaah. Salafi juga memerintahkan 

untuk memuliakan dan mendukung penguasa serta dilarang untuk mencaci 

                                                           

 10M. Ali Syamsuddin, “Interaksi Sosial Pengikut Salafi di Kabupaten Majalengka”, 

Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no.2 (2018): h. 53 



 

 
 

dan merendahkan pemimpinnya. Dalam hal ini, Raudlatul Amin 

menekankan taat kepada pemimpin, karena al-Qur’an memerintahkan 

demikian.11  

  Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Arief Rahmanul Hakim membahas tentang kaum salafi Raudlatul Amin 

untuk taat kepada pemimpin di Kabupaten Pampang. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah taat kepada pemimpin di lingkungan 

birokrasi kota Makassar. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif serta sama-sama membahas 

tentang kaum salafi memerintahkan kaum muslim untuk taat kepada 

pemimpin.  

5. Jurnal yang ditulis oleh Prima Ayu Rizqi Mahanani dan Umi Hanik yang 

diterbitkan oleh jurnal Nizham pada tahun 2018, dengan judul “Sikap 

Ahlusunnah Terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang Berideologi 

Pancasila”. Dalam jurnal ini, membahas tentang dimana Rasulullah 

memerintahkan untuk taat kepada pemimpindan melarang untuk 

menjatuhkan pemerintah meskipun pemerintah itu zalim. Ajaran 

Ahlusunnah sangat signifikan berelasi dan sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila. Nilai Ketuhanan terkandung butir berupa 

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan mengandung 

butir mengakui kesamaan derajat, nilai persatuan mengandung butir rela 

berkorban, nilai kerakyatan mengandung butir mengutamakan kepentingan 
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negara, dan nilai keadilan mengandung butir bersikap adil terhadap 

sesama.12 

  Perbedaan peneltian tersebut ialah membahas sikap Ahlusunnah 

terhadap pemimpin berdasarkan ideologi Pancasila. Sedangkan penelitian 

peneliti membahas sikap salafi terhadap pemimpin berdasarkan ajaran 

salafi seutuhnya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif serta sama-sama membahas tentang kaum 

salafi memerintahkan kaum muslim untuk taat kepada pemimpin. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perkembangan Gerakan Salafi di lingkungan 

birokrasi Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui dampak Gerakan Salafi di lingkungan birokrasi 

Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan bagi peneliti mengenal studi yang terkait pada ajaran 

dan perkembangan gerakan salafi di lingkungan aparat birokrasi. 

Serta diharapkan mampu membantu dalam pengembangan ilmu 

sekaligus penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan ataupun 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

                                                           

 12Prima Ayu Rizqi Mahanani dan Umi Hanik, “Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Pemerintah 

Republik Indonesia yang Berideologi Pancasila”, Jurnal Nizham 6, no. 2 (2018): h. 82. 



 

 
 

b. Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yakni: 

1. Bagi masyarakat, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat terkait bagaimana gambaran seorang salafi yang 

bekerja dilingkungan birokrasi. 

2. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan agar dapat 

memperkerjakan seseorang dengan pakaian tertentu, misalnya 

yang memakai cadar.  

3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan serta ilmu terkait dengan 

judul yang diangkat dalam penelitian.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Paham Salafi 

1. Pengertian Salafi 

Istilah Salafi berasal dari bahasa Arab yaitu salafa-yaslufu-salafan سلف

 yang memiliki makna yang telah lalu. Al-Imam Ibn Manzhur- يسلف – سلفا

mengatakan Salafi ialah orang-orang yang mendahului kita, generasi pertama 

umat Islam disebutal-salafah al-shalih. Kata Salafi identik dengan kata 

pembaharuan (tajdid) dan reformasi (islah). Menurut salah seorang kaum Salafi 

ialah Oliver Roy sangat mengamalkan ajaran berdasarkan sunah Nabi, bukan 

hanya dalam hal beribadah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

menggunakan celana diatas mata kaki, memelihara jenggot, makan dan minum 

juga harus menggunakan tangan kanan, minum air dalam tiga jeda, dan makan 

minum harus sambil duduk.1  

Salafa artinya terdahulu seperti yang dikatakan oleh al-umum al-salifah 

yang artinya generasi terdahulu. Berdasarkan pengertian salaf ini memiliki 

persamaan kata yaitu qablu (قبل), yang menjadi lawan kata dari kata khalaf (خلف) 

atau ba’du (بعد) yang maknanya datang kemudian. 

Kata salaf didapati dalam Al-Qur’an berulang-ulang yang memiliki 

makna yaitu masa lampau, adapun firman Allah Swt. yang menyatakan kata salaf 

yaitu, antara lain: 

a. Q.S. Al-Zukhruf/ 43:56 yang berbunyi: 

هُمْ سَلَفاً وَمَثلًَ ل ِلْءَاخِرِينَ   فجََعَلْنَٰ

 

                                                           

1Fadlan Fahamsyah, “Dinamika dan Sejarah Pemikiran Salafi”, Jurnal Al-Fawa’id X, no. 

2 (2020):h. 40. 

 



 

 
 

 Terjemahnya:  

“Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang 

yang kemudian”. 

  Maksud dari ayat diatas ialah umat para Nabi dan Rasul terdahulu, 

umat Nabi dipandang sebagai contoh dalam berbuat ketaatan. Kata Salaf 

dalam ayat diatas berlaku untuk semua umat terdahulu tanpa jangka waktu 

tertentu.  

b. Q.S. Al-Baqarah/ 2:275 yang berbunyi: 

ِ فمََن جَاءَه مَوعِظَةٌ م ِ  ب ِه فَانتهَٰى فَلَه مَا سَلَفَ وَامَرُه اِلىَ اللّٰه وَمَن عَادَ  ن رَّ

هُم فِيهَا خٰلِدوُنَ  فَاوُلٰكَ اصَحٰبُ النَّارِ   

Terjemahnya: 

“Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka 

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 

Maksud dari kata salafa pada ayat diatas memiliki makna yaitu 

masa lampau atau masa yang telah lalu. Dilihat dari sisi bahasa, kata salafa 

mempunyai makna yang nisbi yaitu yang terdahulu. 

Secara terminologi kata as-Salaf merupakan tiga generasi pertama sesudah 

Nabi Muhammad Saw, atau tiga generasi pertama dari umat ini. Adapun pendapat 

dari jumhur ulama(kesepakatan ulama) kebaikan dan keistimewaan disampaikan 

unuk seluruh umat Islam pada tiga masa (kurun) tersebut. Namun, derajat mereka 

tidak sama dengan derajat ketaqwaan dan keistiqomahan mereka. Adapun 

pendapat dari Ibnu Barr (363-463 H): 

“Keutamaan dan kebaikan itu hanya mencakup tiga kurun waktu. Terkait 

untuk pribadi itu sendiri tidak membawa kebaikan kebaikan tersebut, 

malahan hanya datang pada seseorang yang terbaik dari mereka”. 

Maksud dari tiga kurun waktu berdasarkan penjelasan diatas, yaitu: 

pertama, para sahabat Nabi Saw. Kedua, sahabat dan murid mereka (tabi’in). 

Ketiga, sahabat, tabi’-tabi’in, dan para ulama yang dibernarkan kepercayaannya 



 

 
 

dalam Islam adalah orang-orang yang selalu menghidupkan kembali Sunnah Nabi 

dan berupaya menghilangkan bid’ah yang ada.  

Golongan pertama adalah sahabat, yakni mereka yang pertama menerima 

ajaran mengenai akidah dan dasar-dasar agama Islam yang langsung dari 

Rasulullah Saw.  Kemudian, ajaran hukum dan etika merekat pada hati dan 

pikiran seseorang dengan murni tanpa adanya bid’ah didalamnya. 

Golongan kedua adalah tabi’in (pengikut), yakni yang ikut bersama sahabat 

Rasulullah Saw dan mereka sudah berpapasan langsung dengan Rasulullah dan 

mengikuti majelis bersama Rasulullah Saw, dan juga dibawah pengaruh dari 

Rasulullah Saw.  

Golongan yang ketiga adalah tabi’-tabi’in. Golongan ini adalah turunan dari 

golongan yang memiliki pemikiran yang lurus dan asli ajaran Islamnya. Pada 

zaman ini, mulai lah keluar yang namanya bid’ah dan perilaku yang tidak sesuai 

dengan Sunnah Nabi. 

Ian Adams berpendapat bahwa perkembangan gerakan Salafi ini berbeda-

beda dengan gerakan-gerakan yang lain entah itu dalam bentuk strategi atau pola. 

Adapun perbedaan strategi gerakan tersebut yakni: pertama, mereka harus taat 

pada pemerintahan dan tidak melakukan kritik secara terbuka, baik berupa 

majalah, buku, dan media massa. Kedua, tidak mengikuti organisasi umum seperti 

anggota yang jelas. Ketiga, memahami ajaran Islam berlandaskan Al-Qur’an dan 

Hadist dengan memahami tiga generasi pertama yaitu: sahabat, tabiin, tabi’ tabiin. 

Keempat, memurnikan ajaran Islam dengan cara melawan berbagai praktik baru 

dalam agama (bid’ah). Dan yang kelima, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah 

merupakan proses pembersihan ajaran Islam, dan tarbiyah merupakan pendidikan 

kepada umat terhadap ajaran Islam yang telah melewati proses tasfiyah.2 

                                                           

2Slamet Mulion, dkk, “Gerakan Salafi dan Deradikalisasi Islam di Indonesai”, Jurnal 

Studi Agama-Agama 9, no. 2 (2019): h. 266. 



 

 
 

Gerakan Islam pertama kali dibentuk dan dibawah oleh Muhammad ibn’ 

Abd al-Wahhab (1703-1792) dengan maksud dan tujuan ingin menghidupkan 

kembali kepercayaan, praktik, dan tradisi murni Islam generasi masa lalu (salaf) 

dibawah naungan para penguasa Saudi. Di dalam perkembangannya, salafi kerap 

dihubungkan dengan Wahhabisme. Tetapi, mendengar kata yang kurang baik 

merekat padaWahhabisme diakibatkan para pengikut Salafi lebih suka menjuluki 

dirinya sebagai salafiyyun (pengikut salafi). 

Ciri khas salafi ada pada usahanya yang menyisihkan diri dengan gerakan-

gerakan Islam pembaruan yang ada pada abad ke-19 dan 20 dan dirintis oleh Jama 

al-Din al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Muhammad 

Rasyid Ridha (1865-1935) yang dikatakan juga sebagai salafi. 

Salafi mengusulkan kepada pengikutnya untuk melaksanakan ijtihad dan 

tidak menerima suatu hal tanpa melihat Al-Qur’an dan Hadist. Menurut Haykel, 

menjelaskan dalam praktiknya para salafi ini menetapkan untuk mengikuti asas 

dasar mazhab Hanbali berdasarkan ketentuan Islam, terkhusus untuk mereka yang 

tinggal di Arab Saudi.  

Pokok utama ajaran salafi secara konvensional tertuju pada konsepsi tauhid 

(akidah) yang melakukan penyesuaian terhadap perubahan iman dan etika. 

Dengan pemurnian praktik-praktik Islam dari segala aspek ritual yang dilihat 

syirik, maka para salafi mengelompokkan tauhid menjadi tiga bagian, yaitu: 

tauhid  ‘uluhiyyah (kesatuan ibadah), tauhid rububiyah (kesatuan ketuhanan), dan 

tauhid al-asma al-sifat (kesatuan nama sifat Allah). Berpegang pada konsep yang 

kukuh, maka para salafi membantah secara keras pada logika, dan akal manusia 

dari berbagai rupa pembaruan agama (bid’ah). Pengikut salafi mempercayai 

dengan adanya sifat tersebut, makadari ityu itu yang menjadi penyebab terjadinya 

suatu kesalahan manusia lebih sukar dihapuskan kemudian memperkenankan bagi 



 

 
 

mereka untuk mengenal kembali kebenaran tunggal atas perintah-perintah Allah 

dan mempercayai bahwa Islam hanya memahami satu pemahaman agama yang 

sah dan tidak mengetahui beragam paham Islam.3 

Ajaran Ideologi salafi adalah berupaya untuk menghidupkan kembali ajaran 

Islam yang dilihat kehidupannnya sama dengan pada zaman Nabi Muhammad 

SAW pertama kali berdakwah. Salafi diilustrasikan dalam bentuk versi sederhana 

kelompok Islam, yang pengikutnya mempelajari beberapa perintah dan ajaran. 

Salafi meyakini bahwa akidah Islam wajib disampaikan seperti yang telah 

diajarkan pada zaman sahabat dan tabi’in. Akidah Islam harus diambil 

berdasarkan sumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan untuk para ulama tidak boleh 

menyampaikan suatu pendapat yang bukan dari Al-Qur’an. Menurut pandangan 

salafi, akidah yang berasal dari akal dan logika tidak dapat dibenarkan, dan akidah 

dapat dibenarkan jika diambil dari referensi yang sesuai.4 

Membahas mengenai ideologi Salafi yang pertama adalah kembali kepada 

Al-Qur’an dan Sunnah. Salafi berusaha untuk mentafsirkan Islam sedetail 

mungkin dari petunjuk Nabi. Kaum Salafi beranggapan  bahwa kaum muslim 

menjalani hidup tidak selaras dengan Islam yang sesungguhnya yaitu seperti 

perilaku syirik dan bid’ah. Kaum Salafi menegaskan bahwa betapa pentingnya 

untuk menghidupkan kembali Sunnah Nabi. Karena kaum Salafi meyakini zaman 

sekarang kaum muslim mengabaikan sunnah-sunnah Nabi. 

Kedua adalah tauhid, tauhid adalah keesaan Tuhan dan bagian pokok 

penting ajaran kaum Salafi. Tauhid dalam kehidupannya melibatkan seluruhnya 

kepada Tuhan. Salafi mengatakan bahwa, sebagai kaum muslim maka diwajibkan 

                                                           

3Krismono, “Salafisme di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, dan Fragmentasi”. 

JurnalMillah XVI, no. 2 (2017): h. 30. 

4Siti Tienti, “Konsep Ideologi Islam (Studi Kasus Salafi di Jalan Karya Jaya Gang Eka 

Wali Pribadi Kecamatan Medan Johor, Medan)”, Thesis (Medan: Program Studi Pemikiran Islam 

Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013): h. 113. 



 

 
 

untuk menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya baik dalam hal beribadah dan 

tunduk kepadanya. Sebagai seorang muslim harus percaya, yakin, dan taat 

terhadap semua yang Allah ciptakan dan hanya kepada Allah yang memiliki 

kekuasaan.5 

Dengan demikian, apa yang biasa disimpulkan adalah memahami makna 

salafi sebagai suatu fase dalam sejarah sangatlah penting. Diluar persoalan, 

apakah seseorang setuju atau tidak dengan pandangan para pemikir yang 

berpegang pada pandangan ini, menghadirkan pemahaman salafiyyah sebagai fase 

sejarah ini akan memberikan pandangan tentang bagaimana sesungguhnya 

kesinambungan syari’at dan perkembangan pemikiran di kalangan umat Islam 

terjadi. Dengan demikian, dalam menghadirkan pemahaman aspek-aspek 

keagamaan yang lebih luas, umat tidak terjebak pada romantisisme dan ahistoris. 

Sikap seperti inilah yang kadang-kadang menjadi penghalang untuk memahami 

sejarah sebagai inspirasi dan model untuk membangun kesinambungan di masa-

masa yang akandatang. 

2. Karakteristik Salafi 

Terdapat beberapa karakteristik seorang salafi, antara lain yaitu :  

a. Salafi lebih mengutamakan riwayat atau referensi agama daripada 

akal. 

b. Dalam urusan dasar agama hanya berpegang pada Al-Qur’an dan 

Sunnah. 

c. Salafi tidak memiliki ajaran tentang anthropomorphis 

(menyamakan Tuhan dengan Makhluk). 

d. Memahami isi ayat Al-Qur’an sesuai asal-usulnya dan tidak 

berusaha untuk menerangkan dengan akal. 

                                                           

5Asep Muhammad Iqbal, “Internet dan Gerakan Salafi di Indonesia: Sebuah Kajian 

Awal”, (Cet. 1; Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019): h. 140. 



 

 
 

Adapun pemahaman dari Rohman dan Puspitasari, karakteristik seorang 

salafi, antara lain yaitu: 

a. Salafi pada umumnya untuk laki-laki mengenakan jubah dan celana 

cingkrang, untuk perempuan mengenakan gamis dan niqab 

(bercadar). 

b. Salafi untuk laki-laki memelihara jenggot dan mencukur kumis, 

seumpama mereka ingin menyemir rambut kepala, boleh 

menggunakan semir kecuali warna hitam. 

c. Salafi tidak ingin diajak berdiskusi, walaupun diskusi tersebut 

tentang agama apalagi orang yang mengajak diskusi itu bertentangan 

dari ajaran Islam.6 

3. Tujuan Salafi 

Dakwah adalah salah satu cara untuk menuntun manusia kejalan yang lurus 

dan benar. Kelompok salafi ini sudah mendapat dukungan terkhusus dari Arab 

Saudi. Dakwah salafi dibentuk berasaskan prinsi-prinsip yaitu mendirikan 

keutamaan sunnah Nabi, memberikan contoh langsung terhadap masyarakat dan 

pemurnian tauhid. 

Adapun beberapa tujuan salafi yang dikatakan oleh Ja’far Umar Thalib, yaitu: 

a. Memberikan pemahaman agama yang benar kepada umat muslim 

dan memberikan pemahaman yang jelas untuk menjawab 

permasalahan hidup. 

b. Membenarkan penyimpangan-penyimpangan pemahaman 

dilingkungan umat muslim dari bid’ah dan kufur. 

                                                           

6Bakhruddin Adi Wijaya, “Religiusitas Dan Psychological Well Being Pada Pns Anggota 

Jamaah Salafi”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2019): h. 

117. 



 

 
 

c. Membangun, memasyarakatkan, dan menegakkan amalan-amalan 

yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah. 

d. Meningkatkan persaudaraan dan kesatuan umat muslim asas dasar 

kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah dan kebencian 

terhadap bid’ah dan kufur.7 

B. Birokrasi 

1. Pengertian Birokrasi 

Kata birokrasi pertama kali dipublikasikan oleh Baron de Grim dan 

diterbitkan oleh Vincent de Gourney lewat suratnya pada tanggal 1 Juli 1764 

yang ditulis oleh Baron de Grim. Birokrasi adalah instansi yang mana di 

dalamnya terdapat beberapa pegawai yang dipekerjakan dan digaji oleh 

Negara. Ada beberapa profesi yang di gaji oleh Negara tetapi tidak termasuk 

dalam birokrasi yaitu guru, pegawai BUMN, dan angkatan bersenjata. 

Birokrasi juga dapat disebut sebagai lembaga/sector pemerintah, dalam bahasa 

Inggris dinamakan public sector, public service, atau public administration. 

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian birokrasi, yaitu: 

a. Birokrasi dalam istilah bahasa Inggris yaitubureaucracy yang 

berasal dari kataburean (meja) dan cratein (kekuasaan), 

maknanya kekuasaan yang terletak kepadaorang-orang yang 

dibelakang meja. 

b. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), birokrasi yang 

dimaksud adalah berkolaborasi secara tertib dalam suatu 

pekerjaan yang harus memperkerjakan banyak orang.  

                                                           

 7Azizah Putri Octavina, “Mengenal Dakwah Salafi dan Tujuannya”, mi news, 12 Februari 

2021, dikutip dari https://minews.id/cuitan-mi/mengenal-dakwah-salafi-dan-tujuannya tanggal 10 

Oktober 2023. 

https://minews.id/cuitan-mi/mengenal-dakwah-salafi-dan-tujuannya


 

 
 

c. Menurut Blau dan Page (1956), mengatakan bahwa birokrasi 

memiliki tujuan untuk menggapai tugas-tugas administrati yang 

besar dengan cara bersatu secara teratur (sistematis). 

d. Menurut Mouzelis dan Ismani (2001), mengatakan bahwa 

birokrasi di dapati aturan-aturan yang logis, struktus organisasi, 

proses berasaskan pengetahuan teknis dan mampu menjalankan 

pekerjaan dengan tepat dan cermat. 

e. Menurut Fritz Morstein Marx dan Bintoro Tjokroamidjojo 

(1984), mengatakan bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang 

dipekerjakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas yang 

berwatak spesialis. 

f. Menurut Blau, Meyer dan Dwijomijoto (2004), mengatakan 

bahwa birokrasi adalah suatu instansi yang kuat dengan keahlian 

untuk mengembangkan kinerja terhadap hal-hal yang baik dan 

buruk. 

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas terkait pengertian birokrasi, maka 

dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu langkah yang efektif dan 

efisien yang dilandasi oleh teori dan aturan yang berlaku hingga mempunyai 

keahlian sepadan dengan tujuan yang telah disetujui dalam suatu 

instansi/lembaga pemerintahan.  

2. Karakteristik Birokrasi 

a. Kerja yang ketat pada peraturan. 

b. Tugas yang khusus. 

c. Kaku dan sederhana. 

d. Penyelenggaraan yang resmi. 



 

 
 

e. Pengaturan dari atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh 

instansi. 

f. Berdasarkan logika. 

g. Tersentralistik. 

h. Taat dan patuh. 

i. Tidak melanggar peraturan. 

j. Terstruktur. 

k. Tanpa pandang bulu. 

Karakteristik diatas baiknya harus ada pada para birokrasi (pegawai 

negeri sipil) agar tugas-tugas administrasi dapat dilakukan secara efektif dan 

efisien agar tujuan suatu instansi dapat terlaksana sesuai yang direncanakan. 

4. Tipe Ideal Birokrasi 

Menurut Max Weber seorang sosiolog yang berasal dari Jerman, 

Tjokroamidjojo (1984: 72-73) mengatakan ciri-ciri utama berdasarkan struktur 

birokrasi di dalam tipe idealnya adalah, antara lain: 

a. Prinsip pembagian kerja 

Dengan adanya prinsip pembagian kerja kepada pegawai dalam 

instansi, maka pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam 

setiap bidang dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan 

efektif. 

b. Struktur hierarkis 

Struktur hierarkis adalah pangkat yang lebih rendah di bawah 

pengawasan atau pimpinan dari pangkat yang lebih diatas. 

Pegawai yang lebih rendah kedudukannya harus bertanggung 

jawab atas keputusannya terhadap pejabat atasannya. 

 



 

 
 

c. Aturan dan prosedur 

Di dalam lembaga berlandaskan pada sistem peraturan tetap. 

Sistem yang dimaksud adalah untuk menanggung adanya 

keragaman penyelenggaraan tiap tugas dari kegiatan tanpa 

melihat jumlah orang yang ada di dalamnya. 

d. Penempatan berdasarkan atas karier 

Di dalam bidang birokrasi, penempatan kerja seseorang 

berdasarkan atas karier. Biasanya dilihat atas dasar senioritas 

atau prestasi atau kedua-duanya. Sistem tersebut diadakan untuk 

mengembangkan kesetiaan terhadap instansi dan menciptakan 

esprit de corps atau jiwa korps diantara para pegawainya. 

e. Birokrasi murni 

Birokrasi murni yang dimaksud adalah seseorang yang 

mempunyai pengalaman. Sistem prosedur yang tumbuh 

sepenuhnya akan lebih efisien dibanding instansi yang tidak 

jelas birokrasinya. 

f. Sondang P.Siagang mengatakan badan birokrasi dikelola 

berasaskan prinsip-prinsip organisasi yang sehat, yaitu: 

a) Prinsip organisasi, kepercayaan dalam bidang 

kelembagaan merupakan prinsip organisasi yang utama 

yang harus dimengerti dan diterapkan. 

b) Prinsip kejelasan misi, misi di birokrasi diambil dari 

tujuan nasional yang berasal dari segala aspek kehidupan 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi 

mempuyai tugas yang harus dikerjakan, baik itu 

pengaturan yang berlandasan perundang-undangan dan 



 

 
 

dijalankan secara transparan, ataupun dalam aspek 

pelayanan masyarakat yang harus mengikuti persyaratan 

benar, ramah, cepat, dan akurat. 

c) Prinsip kejelasan fungsi, fungsi birokrasi adalah bagian 

dari misi yang dilaksanakan. 

d) Prinsip kejelasan aktivitas, aktivitas birokrasi 

merupakan kegiatan yang dikerjakan dalam 

penyelenggaraan tugas fungsi setiap instansi.8 

                                                           

 8Muhammad, “Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance) (Cet. 1; Aceh: 

Unimal Press, 2018): h. 11-16. 



 

 
 

C. Kerangka Konseptual  

 

 

PEMAHAMAN SALAFI PADA APARAT BIROKRASI DI KOTA 

MAKASSAR 

 

Bagaimana 

perkembangan  

gerakan salafi di 

lingkungan 

birokrasi? 

Bagaimana 

dampak gerakan 

salafi di 

lingkungan 

birokrasi? 

JENIS 

PENELITIAN 

Jenis penelitian ini 

tergolong kualitatif 

dengan pendekatan 

pengamatan alami 

atau natural 

observation. Sumber 

data yaitu sumber 

data primer dan 

sumber data 

sekunder. Metode 

pengumpulan data 

yaitu observasi, 

wawancaran dan 

dokumentasi. 

Teknik pengolahan 

data dan analisis 

data yaitu redukasi 

data, penyajian data, 

dan kesimpulan. 

TINJAUAN 

TEORETIS 

1.Menurut Ian Adams, 

salafi ini berbeda 

dengan gerakan yang 

lainnya entah itu 

berbeda bentuk strategi 

atau pola. Strategi 

yang dimaksud 1). 

Taat terhadap 

pemimpin, 2). Tidak 

mengikuti organisasi 

apapun, dan 3). 

Memahami ajaran 

Islam berlandasakan 

Al-Qur’an dan Sunnah. 

2.Menurut Baron de 

Grim, birokrasi adalah 

instansi yang 

didalamnya terdapat 

beberapa pegawai yang 

dipekerjakan dan digaji 

oleh negara. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Pekembangan salafi dilingkungan birokrasi 

diidentifikasi karena salafi bukan suatu organisasi 

yang dapat diukur perkembangannya apakah 

meningkat atau tidak tiap tahunnya. 

2. Dampak atau pengaruh ajaran salafi dilingkungan 

birokrasi itu positif sangat membantu, seperti yang 

diajarkan yaitu taat terhadap pemimpin, mereka bisa 

menerapkan hal tersebut. Sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Rasulullah Saw untuk taat terhadap 

pemimpin, ulil amri (penguasa). Terkait ikhtilat yang 

terdapat dilingkungan birokrasi, mereka menyadari 

hal tersebut bahwa itu suatu perbuatan yang dilarang 

tetapi karena sudah ikatan pekerjaan, maka seorang 

salaf ini pandai-pandai menyeseuaikan diri. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan jenis kualitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha agar memahami peristiwa yang 

terjadi melalui interaksi yang dilakukan. Hal ini menimbulkan banyaknya asumsi 

yang berbeda terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Metode Penelitian 

kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, ilmu sosial, dan 

agama.  

Pada fokus penelitian kualitatif terbagi menjadi dua bagian yakni, studi 

pustaka dan studi lapangan. Pada tahapan studi penelitian lapangan, yang pertama 

yaitu, menyiapkan desain penelitian dan pengujian alat, menentukan lokasi 

penelitian, responden, dan informan dan terakhir melakukan pengamatan, 

dokumentasi, serta wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

Selanjutnya data yang ditemukan di gabungkan untuk mendapatkan informasi 

yang lengkap kemudian dapat di tarik kesimpulan. 

Penelitian ini jika dilihat dari jenis penelitian yang digunakan, maka 

penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptif, yakni mencatat 

segala fenomena yang terjadi baik yang dilihat, didengar dan yang dibaca. Semua 

bukti yang telah dikumpulkan baik yang melalui wawancara, dokumentasi dan 

catatan dilapangan.1 

Metode penelitian kualitatif ini sering digunakan dalam penelitian 

ilmuilmu sosial. Dikarenakan penelitian ini dapat menggali lebih dalam terhadap 

penemuan yang ditemukan. Ketika melakukan penelitian kualitatif peneliti harus 

                                                           

1Burhan Syaodih, “Metode Penelitian Tindakan”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008): h. 93. 



 

 
 

memiliki jangkauan teori yang luas terhadap apa yang akan ditanyakan kepada 

informan. Hal ini dilakukan agar informasi yang di dapatkan menjadi lebih jelas. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat menggali lebih dalam 

terhadap permasalahan yang dikaji. Karena penelitian ini bertujuan memahami 

suatu fenomena yang terjadi dan bagaimana makna yang tersirat di dalamnya. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengakaji suatu 

objek atau fenomena secara alamiah. Penelitian kualitatif ini mengumpulkan 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan dilakukannya metode ini agar dapat 

mengumpulkan data secara lebih mendalam serta mengandung arti di dalamnya. 

Dalam melakukan penelitian kualitatif ada beberapa metode yang 

digunakan antara lain, pengamatan secara langsung, wawancara, dan 

dokumentasi. Peneliti dalam melakukan wawancara menyiapkan beberapa 

pertanyaan yang ingin dicari tahu jawabannya kepada informan. Peneliti nantinya 

akan mewawancarai informan secara langsung dan melakukan interaksi secara 

langsung.2 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi di Kota Makassar tepatnya 

di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Camat Wajo. Hasil 

yang diinginkan bagaimana perkembangan gerakan salafi dilingkungan birokrasi 

Kota Makassar dan dampak gerakan Salafi terhadap birokrasi di Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengamatan alami (natural 

observation). Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikitpun 

                                                           

2Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Cet. 1; Makassar: CV. Syakir 

Media Press, 2021): h. 4. 



 

 
 

mengubahnya. Tujuannya untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang 

atau kelompok orang dalam situasi tertentu.  

Pengamatan alami merupakan sebuah jenis pengamatan yang dilakukan secara 

alami. Pengamatan ini biasanya dipilih untuk meneliti objek sehari-hari yang tidak 

bisa diekperimenkan, Tujuan dari pengamatan alami ini untuk bisa mengetahui 

aktualitas dan realitas sosial serta persepsi manusia melalui pengakuan mereka 

terhadap suatu hal yang mungkin tidak bisa mereka ungkapkan melalui 

pengukuran formal atau penelitian terencana.3  

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data diperlukan 

untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin 

keberhasilan, Menurut Idrus sumber data merupakan segala keterangan 

(informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber 

data ini diharapkan mampu untuk mengkaji lebih dalam dan memecahkan 

permasalahan dalam  penelitian ini.4 Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam 

penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu: 

1. Sumber Data Primer  

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam proses 

penelitian, sumber data utama (primer) menurut Moleong adalah dihimpun 

melalui catatan tertulis, perekaman suara, dan pengambilan foto. Pecatatan dari 

data utama biasanya melalui wawancara atau pengamatan, sangat berperan serta 

                                                           

 3Muhammad Hasan “Metode Penelitian Kualitatif”, (Cet. 1; Makassar: CV. Tahta Media 

Group, 2022): h. 10. 

 4Rahmadi, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Cet. 1; Banjarmasin: Antasari Press, 

2011): h. 70. 



 

 
 

merupakan usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya dalam 

penelitian.  

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan informan yang ditunjuk secara khusus oleh peneliti. Dengan kata lain, 

informasi yang diperoleh dalam sumber data primer ini berasal dari narasumber 

yang berperan dalam peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder ini ialah data tambahan yang diperoleh peneliti 

dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. 

Sumber ini ditemukan secara tidak langsung oleh peneliti. Menurut Bungin, 

sumber data sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah sumber data 

primer. Sumber data sekunder berupa dokumen buku yang dimaksud termasuk 

thesis, skripsi, buku, dan jurnal yang mampu memberikan gambaran mengenai 

penelitian yang dilakukan.5  

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber-

sumber seperti jurnal, skripsi, buku, dan thesis yang relevan dengan fokus 

penelitian. Dengan kata lain, data sekunder ini diperoleh dari hasil pengamatan 

sebelumnya, yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dikumpulkan beberapa 

teknik, yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanyajawab antara peneliti dengan 

                                                           

 5Sapto Haryoko, dkk, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Cet. 1; Makassar: Badan 

Penerbit UNM, 2020): h. 123-124. 



 

 
 

informan atau subjek penelitian. Wawancara ialah kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam 

penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.6 

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa model wawancara antara lain: 

a. Wawancara Terstruktur, ialah digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Pada wawancara terstuktur ini, setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. 

b. Wawancara Semi Terstruktur, jenis wawancara ini adalah sudah 

termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstuktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan 

permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

c. Wawancara Tidak Terstruktur, jenis wawancara ini adalah 

wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam wawancara tidak terstuktur, peneliti belum mengetahui 

                                                           

 6Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, GEMA, 10 Juni 

2011, dikutip dari link https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-

kualitatif.html pada tanggal 12 Desember 2023. 

https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html
https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html


 

 
 

secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih 

banyak mendengarkan apa yang diceritakan responden.7 

Namun dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti ialah 

wawancara terstruktur, dimana peneliti menyiapkan instrumen pertanyaan yang 

sama untuk setiap informan.  

2. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat 

lazim dalam metode penelitian kualitatif. Hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu. Observasi dilakukan 

untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

Secara umum, observasi adalah aktvitas untuk mengetahui sesuatu dari 

fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan gagasan 

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang didapat harus bersifat objektif, 

nyatam dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Selain definisi umum, para ahli juga memiliki pendapat mengenai 

kegiatan observasi yaitu menurut Widoyoko (2014:46) mengatakan bahwa 

observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.8 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah bukti suatu peristiwa yang telah terjadi. 

Dokumentasi ini dapat berupa gambar, tulisan, rekaman, dokumen atau karya 

apapun itu dari seseorang. Dokumentasi juga termasuk dalam salah satu metode 

                                                           

7Wilinny, dkk, “Analisis Komunikasi Di PT Asuransi Buana Independensif Medan”, 

Jurnal Ilmuwan Simantek 3, no. 1 (2019): h. 5 

8Syafnidawaty, “Observasi”, raharja.ac.id, 10 November 2011, dikutip dari 

https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/ pada tanggal 12 Desember 2023. 

https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/


 

 
 

yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, 

dokumentasi didapatkan melalui antara lain, buku, laporan, jurnal, artikel, berita 

dan lain sebagainya. Dokumentasi ini juga dapat melengkapi data yang 

dibutuhkan dari hasil mengumpulkan data sebelumnya. 

Metode ini termasuk dalam metode yang mudah dikarenakan peneliti 

hanya mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dikaji, serta sumber data tetap tidak berubah.9 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini ialah alat yag digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian. Peneliti dan informan juga termasuk dalam instrument penelitian 

dikarenakan peneliti memberikan pertanyaan kepada informan lalu informan 

memberikan jawabannya. Hal ini sudah termasuk dalam bagian memperoleh data. 

Maka dari itu peneliti harus menyiapakan diri terlebih dahulu ketika akan 

melakukan penelitian. Peneliti sebagai instrumen memiliki fungsi untuk 

menetapkan focus penelitian, mengumpulkan data, memilih informan, melakukan 

pengolahan dan menganalisa data yang ditemukan dengan tujuan untuk 

memperoleh kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Instrumen yang dapat 

digunakan dalam penelitian antara lain:  

a. Peneliti dan informan; keduanya termasuk dalam instrumen penelitian 

dikarenakan ada proses wawancara untuk mengumpulkan data. 

b. Panduan wawancara; dalam melakukan wawancara menggunakan 

panduan wawancara, sehingga dalam melakukan wawancara dapat 

terstruktur.  

c. Buku; untuk mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat di lapangan 

ataupun mencatat data yang ditemukan.  

                                                           

 9Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan”, (Cet. 1; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019): h. 57-74. 



 

 
 

d. Handphone; digunakan untuk mencari data yang berasal dari via online 

serta untuk mengambil dokumentasi ketika melakukan penelitian.10 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah langkah penting dalam metode ilmiah karena 

memungkinkan data memiliki makna yang dapat diterapkan pada masalah 

penelitian dan menyelesaikannya, agar data mentah yang diperoleh bermakna 

dalam memecahkan maslaah dan membantu dalam mengevaluasi pertanyaan 

atau hipotesis penelitian, data tersebut harus dibagi menjadi beberapa 

kelompok, diklasifikasikan, dimanipulasi, dan diperas. 

Proses mengubah data mentah dari format aslinya menjadi format yang 

membuatnya mudah untuk menggambarkan hubungan antarperstiwa yang 

dikenal sebagai manipulasi data mentah. Setelah data disusun dalam kelompok-

kelompok serta hubungan-hubungan terjadi yaitu membuat interpretasi tentang 

hubungan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dan membandingkannya 

dengan fenomena lain di luar penelitian yang telah diperiksa. Berdasarkan 

pengolahan data tersebut, dianalisis dan dilakukan mengekstrapolasi 

kesimpulan dari hasil penelitian.11 

2. Teknik Analisis Data 

Noeng Muhadjir (1998: 194) berpendapat bahwa pengertian analisis data 

sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk 

                                                           

 10Hardani, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Cet: 1; Kalangan: CV. 

Pustaka Ilmu, 2020): h. 116.  

11Ahmad dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Kualitatif”, Pincis 1.1 (2021). 



 

 
 

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya 

mencari makna”. 

Maksud dari pengertian diatas, yang perlu digarisbawahi, ialah: (a) upaya 

mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan 

tentunya, (b) menata secara sistematis hasil temuan dilapangan, (c) menyajikan 

temuan lapangan, dan (d) mencari makna, pencarikan makna secara terus menerus 

sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya. 

Analisis data penelitian kualitatif adalah proses yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data kualitatif 

yang dikumpulkan. Pengolahan dan analisis data penelitian kualitatif 

membutuhkan keterampilan dan kreativitas dari peneliti, karena data kualitatif 

bersifat kompleks, bervariasi, dan tidak terstruktur12. Pengolahan dan analisis data 

penelitian kualitatif meliputi beberapa tahapan, yaitu: 

a. Redukasi Data 

Redukasi data (Patilima, 2005) adalah proses untuk memilih, 

memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta 

mentaranformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Meredukasi 

data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang tidak perlu.  

Tahap pertama adalah redukasi data, dimana tahap ini difokuskan pada 

proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang 

dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya akan disesuaikan dengan 

fokus penelitian. Redukasi data akan berlangsung selama proses pengumpulan 

data masih berlangsung.  

                                                           

 12UIN Nur Lampung, “Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Kualitatif”, an-nur.ac.id, 

dikutip dari https://an-nur.ac.id/blog/pengolahan-dan-analisis-data-penelitian-kualitatif.html 

tanggal 12 Desember 2023. 

https://an-nur.ac.id/blog/pengolahan-dan-analisis-data-penelitian-kualitatif.html


 

 
 

Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneiti 

berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan 

rumit. Untuk itulah diperlukan redukasi data sehingga data tidak bertumpuk dan 

mempersulit proses analisis selanjutnya. 13 

b. Penyajian Data 

Langkah penting berikutnya dalam teknik pengumpulan data kualitatif 

adalah penyajian data. Penyajian data adalah proses membuat deskripsi naratif 

atau visual dari data kualitatif yang telah direduksi. Penyajian data bertujuan 

untuk memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola, hubungan-hubungan, atau 

temuan-temuan dari data. Penyajian data dapat berupa narasi tertulis (misalnya 

laporan penelitian), narasi lisan (misalnya presentasi), tabel (misalnya matriks), 

diagram (misalnya peta konsep), grafik (misalnya histogram), atau gambar 

(misalnya foto). Pada tahap penyajian data ini, dari seluruh data yang telah 

dipaparkan secara detail pada tahapan sebelumnya, disajikan dalam bentuk lebih 

singkat dan lebih mudah untuk dipahami.14 

c. Verifikasi/Kesimpulan 

Verifikasi data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang 

dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta dilapangan, 

yang kemudian haruslah diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis 

penelitian yang telah ditemukan. Hartina Sri Ayu (2016), definisi verifikasi data 

                                                           

 13Rian Tineges, “Langkah-Langkah Tekhnik Pengolahan Data Kualitatif”, dqlab.id, 14 

Desember 2021, dikutip oleh https://dqlab.id/langkah-langkah-tekhnik-pengolahan-data-kualitatif, 

tanggal 12 Desember 2023. 

14Ai Purnamasari dan Ekasatya Aldila Afriansyah, “Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa SMP Pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren”, Jurnal Pendidikan Matematika 1, 

no.2 (2021): h. 211. 

https://dqlab.id/langkah-langkah-tekhnik-pengolahan-data-kualitatif


 

 
 

adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah 

dikumpulkan tidak cacat dan akurat. 

Langkah yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Verifikasi data adalah proses menarik kesimpulan atau menjawab pertanyaan 

penelitian dari data kualitatif yang telah disajikan. Verifikasi data bertujuan untuk 

menunjukkan validitas, reliabilitas, dan generalisabilitas dari hasil penelitian 

kualitatif.15 

G. Metode Penentuan Informan 

Metode penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling,  menurut Sugiyono (2012:54) mengatakan bahwa purposive 

sampling merupakan metode pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

dianggap lebih tahu tentang apa yang kita harapkan. 16 

 

 

                                                           

15Admin, “Pengertian Verifikasi Data, Tujuan, dan Contohnya”, penelitianilmiah.com, 

dikutip dari 

https://www.bing.com/search?q=pengertian+verifikasi+%2F+kesimpulan+&qs=n&form=QBRE&

sp=-1&lq=0&pq=pengertian+verifikasi+%2F+kesimpulan+pdf&sc=10-

38&sk=&cvid=9D484EA019C8462797FCE8D4BE4A900C&ghsh=0&ghacc=0&ghpl= pada 

tanggal 12 Desember 2023. 

16Ade Heryana, “Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif”, 

esaunggul.ac.id, dikutip dari https://www.researchgate.net/profile/Ade-

Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif

/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-

Kualitatif.pdf pada tanggal 12 Desember 2023. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian 

1. Profil Kota Makassar 

Kota Makassar dahulu dikenal sebagai Ujung Pandang pada tahun (1971-

1999). Kota Makassar adalah kota keempat terbesar di Indonesia dan terbesar di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Makassar ini terdiri dari 14 Kecamatan 

dan 143 Kelurahan. Di dalam 14 kecamatan tersebut, terdapat tujuh kecamatan 

yang berbatasan dengan pantai antara lain: kecamatan Tamalate, Mariso, Ujung 

Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya. 

Kota Makassar memiliki tempat atau posisi yang strategis dikarenakan 

terletak di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 

provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah Kawasan Timur 

Indonesia dan dari wilayah utara ke selatan Indonesia. Kota Makassar terletak 

diposisi koordinat 119oBT dan 5,8 LS dengan ketinggian yang berupa 1-25 meter 

dari permukaan laut. Kota Makassar adalah wilayah pantai yang diatas dengan 

kemiringan 0-5o kearah barat, dihimpit oleh dua muara sungai yaitu sungai Tallo 

yang berada di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang berada di selatan 

kota. Kota Makassar memiliki luas wilayah yang keseluruhannya berjumlah 

kurang lebih 175, 77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau selat Makassar ditambah 

luas perairan kurang lebih 100 Km2.1 

Terdapat pulau-pulau di wilayah Kota Makassar di bagian dua kecamatan 

Ujung Pandang dan kecamatan Ujung Tanah. Adapun 12 pulau yang merupakan 

gugusan pulau-pulau Sengkarang atau biasa disebut Pulau Pabiring atau lebih 

banyak didengar dengan sebutan Kepulauan Spormonde. Nama-nama pulau yang 

                                                           

 1Sulsel, “Kota Makassar”, dikutip dari https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 tanggal 

12 Oktober 2023. 
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dimaksud adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-lumu, 

Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang 

Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-lae, Pulau Gusung, 

dan Pulau Kayangan (terdekat). 

Pada tahun 2009 data penduduk Kota Makassar berjumlah 1.272.349 jiwa 

yang terdiri dari jumlah laki-laki yaitu sebanyak 610.270 jiwa dan untuk jumlah 

perempuan sebanyak 662.270 jiwa. Dan data sebelumnya pada yaitu pada tahun 

2008, data penduduk Kota Makassar keseluruhan berjumlah sebanyak 1.253.656 

jiwa. Komposisi penduduk Kota Makassar dilihat dari rasio jenis kelamin, rasio 

jenis kelamin penduduk Kota Makassar ialah 92,7 persen, yang artinya disetiap 

100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki.2 

a. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Makassar 

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar merupakan suatu instansi pemerintah 

yang memiliki tugas utama adalah, melakukan urusan ketenagakerjaan yang 

terdiri dari penempatan tempat kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan 

industrial dan kesejahteraan pekerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan 

kerja, kesehateraan kerja, tuna karya dan purna karya serta urusan ketengakerjaan. 

Dalam bagian penempatan kerja, Disnaker bekerja sama dengan bermacam pihak 

sebagai pemeran utama dalam ketenagakerjaan contohnya pihak pencari kerja dan 

pihak tenaga kerja. 

Disnaker dalam melaksanakan tugasnya diatas mendapati beberapa 

rintangan terkait penghubungan antara pihak pencari kerja dan pihak tenaga kerja 

khususnya di Kota Makassar disebabkan media yang dipakai bersifat manual 

dibeberapa bidang. Website kantor kadang-kadang tidak dapat diakses 

dikarenakan banyaknya digunakan diseluruh provinsi. Mengakses data juga 

                                                           

 2Isnaeni, “Kapitalisme Pasar Modern (Studi Kasus Mall-Panakukang Makassar)”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017): h. 36-37. 



 

 
 

menjadi lamban sampai mempersulit pihak pencari kerja dan pihak tenaga kerja 

dalam mengakses website tersebut. Pihak pencari kerja dan pihak tenaga kerja di 

Kota Makassar akhirnya secara paksa harus datang langsung di kantor tersebut 

untuk mengetahui lebih jelasnya permasalahan di kedua belah pihak.3 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa dampak pada perubahan 

pola pemerintahan dan juga melibatkan prosedur perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. 

Bidang Ketenagakerjaan yakni salah satu bidang terpenting bagi 

pembangunan ekonomi nasional, teruntuk pada cara pemerintahan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah masyarakat 

miskin. Pembangunan ketenagakerjaan melahirkan dan mewujudkan beberapa 

program pembangunan pada bidang ekonomi, yang mengarah pada peningkatan 

keterampilan, pengembangan kesempatan bekerja dengan cara penanaman modal 

dan memberikan kesempatan usaha baru bagi penduduk. 

Ditengah berjalannya program tersebut, pada tahun 2014-2016 mengalami 

perubahan drastis. Perubahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan yaitu 

dikarenakan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 

Pemerintahan Daerah yang secara dasar mengatur keberadaan pengawas 

ketenagakerjaan yang mulai dari penyerahan wewenang (desentralisasi) ke 

pelimpahan wewenang (dekosentrasi). 

Dengan adanya Undang-Undang diatas maka Susunan Perangkat Daerah 

Kota Daerah Kota Makassar mengalami perubahan seperti diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

                                                           

 3Lilis Nur Hayati dan Suarni, “Sistem Informasi Ketenagakerjaan pada Kantor Disnaker 

Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak.Ilmu Komputer, 2018): h. 1. 



 

 
 

Perangkat Daerah yang awalnya bernama Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 

berubah menjadi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Makassar memiliki tugas membantu Walikota mengerjakan 

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.4 

a. Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalan tugas sebagai halnya diatas 

melaksanakan fungsinya, antara lain: 

1. Pembuatan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang tenanga kerja, 

2. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga 

kerja, 

3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 

bidang tenaga kerja, 

4. Penyelenggaraan admnisitrasi dinas urusan pemerintahan bidang 

tenaga kerja, dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang dibagikan oleh Walikota mengenai 

tugas dan fungsinya. 

b. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan 

1. Visi 

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, 

dan Berkarakter”. 

 

                                                           

 4Direktori Online Disnaker se-Indonesia, “Informasi Singkat Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi”, dikutip dari https://direktoridisnakerindonesia.wordpress.com/makassar/ tanggal 12 

Oktober 2023. 

https://direktoridisnakerindonesia.wordpress.com/makassar/


 

 
 

2. Misi 

a) Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan 

berkarakter. 

b) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas. 

c) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 

yang produktif. 

d) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif. 

e) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk 

Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.5 

b. Kantor Camat Wajo 

Wajo merupakan suatu kecamatan yang ada di Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Pada awal abad ke-19 Masehi, wilayah Kecamatan Wajo 

adalah suatu perkampungan yaitu Kampong Wadjo. Di Kecamatan Wajo ada 

sebuah bangunan bersejarah yaitu Makam Pangeran Diponegoro dan Masjid Arab. 

Kecamatan Wajo adalah salah satu kecamatan yang masuk dalam suatu 

wilayah administratif Kota Makassar. Wilayah Kecamatan Wajo berbatasan 

langsung dengan pantai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, 

wilayah Kecamatan Wajo memiliki luas 1,99 Km2. Ibu kota Kecamatan Wajo 

berada di Kelurahan Melayu Baru . Berdasarkan hasil presentase luas Kecamatan 

Wajo kepada luas Kota Makassar yaitu 1,13%. 

Adapun visi misi Kecamatan Wajo, yaitu: 

1. Visi  

“Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas Prima pada 

Kawasan Multietnis yang Nyaman dan Tentram”. 

2. Misi 

                                                           

 5Sulsel, “Visi Misi Pemprov Sulsel 2018-2023”, dikutip dari 

https://sulselprov.go.id/pages/visimisi tanggal 12 Oktober 2023. 

https://sulselprov.go.id/pages/visimisi


 

 
 

a) Menyelenggarakan pelayanan publik standar dunia. 

b) Mengembangkan peran serta partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. 

c) Mengembangkan kelestarian budaya multietnis. 

d) Menyelenggarakan peran strategis kecamatan dalam 

mendukung perekonomian berbasis potensi lokal. 

e) Menyelenggarakan ruang kota yang bersih, hijau, dan ramah 

lingkungan. 

Adapun wilayah yang ada di Kecamatan Wajo, antara lain: 

a) Kelurahan Butung 

b) Kelurahan Ende 

c) Kelurahan Malimongan 

d) Kelurahan Malimongan Tua 

e) Kelurahan Mampu 

f) Kelurahan Melayu 

g) Keluraha Melayu Baru 

h) Kelurahan Pattunuang.6 

2. Gambaran Umum Salafi 

a. Salafi di Indonesia  

Paham salafi pertama kali muncul dan berkembang di Indonesia pada 

tahun 1980-an, dan disebarluaskan oleh Pemerintah Arab Saudi menggunakan 

program beasiswa.7 Paham salafi ini didirikan oleh lembaga LIPIA (Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab). LIPIA awalnya dipimpin oleh 

                                                           
 6Dzul Arsyil, “Posisi Kecamatan Wajo”, dikutip dari https://wajokec.makassarkota.go.id 

tanggal 14 Oktober 2023. 

 7Zahara Tiba, “Paham Salafi di Indonesia”, benar news, 10 Maret 2017, dikutip dari 

https://www.benarnews.org/indonesia/berita/indonesia-salafi-03012017155955.html pada tanggal 

16 Oktober 2023. 

https://www.benarnews.org/indonesia/berita/indonesia-salafi-03012017155955.html


 

 
 

Syeikh Abdul Aziz Abdullah al-Ammar, salah satu murid dari tokoh utama 

salafi yaitu Syeikh Abdullah bin Baz. LIPIA ini adalah salah satu organisasi 

yang banyak diminati oleh mahasiswa, dikarenakan menyiapkan uang kuliah 

dan uang saku. 

Adapun beberapa nama-nama LIPIA angkatan 1980 yang menjadi tokoh 

utama di lingkungan salafi, antara lain: Yazid Jawwas (minhaj us-Sunnah di 

Bogor), Farid Okbah (direktur al-Irsyad), Ainul Harits (Yayasan Nida’ul Islam 

Surbaya), Abu Bakar M. Altway (Yayasan al-Sofwah Jakarta), Ja’far Umar Thalib 

(pendiri Forum Ahlussunnah Wal Jamaah), dan Yusuf Utsman Bais’a (direktur 

Pesantren Tengaran). 

Pada tahun 1980, Ja’far Umar Thalib adalah orang yang pertama kali lulus 

di LIPIA dan menjadi tokoh utama yang merintis gerakan dakwah salafi di 

Indonesia. Pada tahun 1991, Ja’far Umar Thalib menjadi komandan dan memipin 

perang pasukan Laskar Jihad ahlu sunnah wal jamaah dan didampingi oleh 

muridnya yang bernama Muhammad Assewed.  

Adapun yang mendasari pemikiran Ja’far Umar Thalib dan Muhammad 

Assewed dalam membangun Laskar Jihad yaitu, antara lain: pertama, keributan 

yang terjadi di Ambon yang dari hari ke hari tidak menandakan suatu keadaan 

semakin membaik. Kedua, korban muslim semakin bertambah. Ketiga, 

kegelisahan dan rasa geram sudah muncul pada diri umat muslim di Indonesia, 

akan tetapi mereka tidak tahu ingin berbuat apa. Keempat, pemerintah tidak 

sanggup melawan para pengacau yang dengan entengnya membunuh para umat 

muslim di Ambon. Kelima, umat muslim yang berada di luar Ambon hanya bisa 

melakukan demo, namun sama sekali tidak berpengaruh terhadap mereka yang 

berada di Ambon.  



 

 
 

Dari peristiwa tersebut diatas maka Muhamad Assewed dan Ja’far Umar 

Thalib menyelenggarakan kajian kitab baik Al-Qur’an ataupun As-Sunnah untuk 

memperoleh suatu petunjuk bahwa reaksi apa yang harus mereka lakukan. Setelah 

menerima beberapa pendapat, maka Ja’far Umar Thalib dan Muhammad Assewed 

pergi ke Timur Tengah untuk meminta nasehat dari para guru, reaksi seperti apa 

yang harus mereka lakukan. 

Adapun beberapa ulama-ulama dimintai nasehatnya terkait Jihad ke 

Ambon yaitu, antara lain: Syeikh Abdul Muhsin al-‘Abbad (ahli hadist dari 

Madinah) mengatakan bahwa wajib menolong umat muslim yang terdzolimi. 

Syeikh Ahmad an-Najmi (anggota dewan ulama) mengatakan bahwa wajib 

hukumnya menolong sesama umat muslim yang didzolimi dan suatu hal penting 

untuk tidak turun langsung ke area kekacauan tanpa adanya persiapan dan diskusi 

terlebih dahulu. Syeikh Muqbil bin Hadi al-‘Wadi (guru Ja’far Umar Thalib) 

mengatakan bahwa diwajibkan kepada para individu umat muslim di Indonesia 

untuk membantu saudara muslim lainnya. Syeikh Rabi’ bin Hadi al-Madkholi 

(dari Madinah) mengatakan bahwa Jihad merupakan suatu hal yang wajib untuk 

semua umat muslim dikarenakan saudara muslim diserbu oleh umat Kristen. 

Syeikh Wahid al-Jabiri (dari Madinah) mengatakan bahwa dibenarkan dalam 

hukum Islam untuk membela saudaranya yang berada dipeperangan.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama diatas maka dapat 

disimpulkan, untuk pergi ke Ambon ada baiknya membentuk organisasi dengan 

tujuan membuat strategi dan pengarahan orang. Dan terbentuklah organisasi 

Imarah (kepemiminan) umat muslim dalam melaksanakan Jihad fi Sabilillah. 

Untuk mencegah fitnah maka imarah disebut dengan Imarah Jihadi Ahlus Sunnah 



 

 
 

wal Jamaah yang dipimpin oleh Ja’far Umar Thalib dan Muhammad Assewed 

sebagai ketua umum forum komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah8. 

Adapun nama-nama Ustadz Sunnah yang Bermanhaj Salaf di Indonesia, 

antara lain: 

1. Al-Ustadz Abu Unaisah ‘Abdul Hakim bin Amir Abdat (Jakarta). 

2. Al-Ustadz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas (Bogor). 

3. Al-Ustadz Abu ‘Abdil Muhsin Firanda, MA (Madinah An-

Nabawiyyah). 

4. Al-Ustadz ‘Abdullah Zein, MA (Purbalingga). 

5. Al-Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin Syamsuddin, Lc (Jakarta). 

6. Al-Ustadz ‘Abdullah Roy, MA (Madinah an-Nabawiyyah). 

7. Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA (Jember). 

8. Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah, MA (Jember). 

9. Al-Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA. 

10. Al-Ustadz Dr.Ewandi Tarmizi, MA. 

11. Al-Ustadz Dr.Ali Musri Semjan Putra, MA (Padang). 

12. Al-Ustadz ‘Abdullah Taslim, MA. 

13. Al-Ustadz Muhammad Elvi Syam, MA (Padang). 

14. Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc (Cileungsi-Bogor). 

15. Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawy (Bandung). 

16. Al-Ustadz Abu Qatadah (Tasikmalaya). 

17. Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani (Medan). 

18. Al-Ustadz Ahmad Sabiq. 

19. Al-Ustadz Aris Munandar, MA (Jogjakarta). 

                                                           

 8As’ad Said Ali, “Perkembangan Salafi di Indonesia”, nu online, Kamis 30 Juni 2011, 

dikutip dari https://www.nu.or.id/opini/perkembangan-salafi-di-indonesia-0PRDm pada tanggal 16 

Oktober 2023. 

https://www.nu.or.id/opini/perkembangan-salafi-di-indonesia-0PRDm


 

 
 

20. Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc (Jogjakarta). 

21. Al-Ustad Riyadh Bajrey, Lc (Jogjakarta). 

22. Al-Ustadz Abu Sa’ad Nurhuda, MA (Jogjakarta). 

23. Al-Ustadz Afifi ‘Abdul Wadub, BA (Jogjakarta). 

24. Al-Ustadz Zaid Sutanto, Lc (Jogjakarta). 

25. Al-Ustadz Ammi Nur Baits, ST., BA (Jogjakarta). 

26. Al-Ustadz Arifin Riddin, Lc (Jogjakarta). 

27. Al-Ustadz Arman Amri, Lc. 

28. Al-Ustadz Dzulqarnain Al-Makassari (Makassar). 

29. Al-Ustadz Ahmad Zainuddin, Lc (Banjarmasin). 

30. Al-Ustadz Sofyan Chalid Idham Ruray. 

31. Al-Ustadz Aunur Rofiq Ghufron, Lc (Gresik). 

32. Al-Ustadz Fakhruddin Nu’man, Lc (Pandeglang-Banten). 

33. Al-Ustadz Abu ‘Abdillah Syahrul Fatwa (Pandenglang-Banten). 

34. Al-Ustadz ‘Abdurrahman Ayyub (Tangerang). 

35. Al-Ustadz Firdaus Sanusi, MA. 

36. Al-Ustadz Jazuli, Lc (Jakarta). 

37. Al-Ustadz Khalid Syamhudi, Lc. 

38. Al-Ustadz Subhan Bawazier, Lc. 

39. Al-Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, Lc. 

40. Al-Ustadz Dr.Muhammad Nur Ihsan MA. 

41. Al-Ustadz Abu Ya’la Kurnaedi, Lc. 

42. Al-Ustadz Maududi ‘Abdullah, Lc (Pekanbaru). 

43. Al-Ustadz Yulian Purnama, Lc. 

44. Al-Ustadz Dr. Raehanul Bahrean. 

45. Al-Ustadz Habib Salim Al-Muhdhor, MA. 



 

 
 

46. Al-Ustadz Abu Zubeir al-Hawary, Lc (Pekanbaru). 

47. Al-Ustadz Anas Burhanuddin, MA. 

48. Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawy. 

49. Al-Ustadz Aan Chandra, Lc. 

50. Al-Ustadz Fariq Gasim Anuz, Lc. 

51. Al-Ustadz Abul Isma’il Muslim al-Atsari. 

52. Al-Ustadz Arif Fathul Ulum, Lc. 

53. Al-Ustadz ‘Abdurrahman al-Buthoni. 

54. Al-Ustadz Abu Jauzaa’(Dony Arif Wibowo). 

55. Al-Ustadz La Ode Abu Hanafi dan Musa Hafizh Cilik Indonesia. 

Nama-nama diatas adalah para ustadz yang berpancar melaksanakan 

agama dengan cara membersihkan kesyirikan, bid’ah, khurafat, dan 

penyimpangan lainnya dengan menyempurnakan aqidah dan mentauhidkan Allah 

Subhahanahu wa Ta’aala dan mengembangkan kembali sunnah-sunnah 

Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam melalui pemahaman yang 

benar yaitu pemahaman Salafush Shalih, Ahlus Sunnah wal Jamaah.9 

b. Salafi di Makassar 

Salafi adalah Islam yang murni dan tidak penambahan, pengurangan, dan 

perubahan. Salafi merupakan Al-Qur’an dan Sunnah. Salafi bukan partai ataupun 

mazhab baru, akan tetapi salaf adalah Islam yang didalam ajarannya membimbing 

semua manusia untuk hidup berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. 

Terkhusus di daerah Makassar, salafi dilaksanakannya berawal dari masjid 

kampus UNHAS Tamalanrea, masjid kampus UMI Panaikang, masjid kampus 

UNM Parangtambung, masjid kampus UNISMUH Alauddin, dan terakhir di 

                                                           

 9Yusri Triadi, “Daftar Ustadz Salafi Bermanhaj Salaf Lurus”, al-qur’an pedia, 18 Juni 

2018, dikutip dari https://jadwalkajiansalafiindonesia.wordpress.com/daftar-ust-sunnah-

bermanhaj-salaf/ pada tanggal 16 Oktober 2023. 

https://jadwalkajiansalafiindonesia.wordpress.com/daftar-ust-sunnah-bermanhaj-salaf/
https://jadwalkajiansalafiindonesia.wordpress.com/daftar-ust-sunnah-bermanhaj-salaf/


 

 
 

masjid kampus UIN Alauddin. Dalam kurun waktu kurang lebih dua dasawarsa 

atau 20 tahun banyaknya salaf di Makassar terjadi perubahan yang signifikan. 

Terdapat beberapa tempat kajian yang dilaksanakan membahas kitab-kitab dari 

berbagai masjid di Kota Makassar bahkan diluar Makassar, seperti Maros, Takalar 

dan Gowa.10 

Dakwah Salafi di Makassar memasuki elemen-elemen di masyarakat,   

meskipun tidak bisa disangkal pemahaman Salafi juga menjadi tidak begitu saja    

bisa diterima di masyarakat umum. Penolakan-penolakan dari pihak orang tua  

ketika  melihat  anak-anak  mereka memakai pakaian bercirikan  pakaian Timur   

Tengah menjadi sekelumit kisah-kisah yang menarik dalam rentang kehidupan    

mereka. Siklus perubahan begitu cepat berputar, cara memahami agama untuk di 

implementasikan dalam  kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang tidak tabu 

untuk dijabarkan menjadi ciri pembeda mereka dengan yang lain. Mereka   

kemudian membentuk beberapa  komunitas Salaf diberbagai tempat. Setiap ada  

komunitas Salaf dibarengi dengan sekolah ataupun pesantren dibangun.  Pesantren  

atau pun sekolah Salafi di berbagai tempat adalah keinginan untuk berperan aktif  

untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Indonesia. 

Salafi di Kota Makassar merupakan realitas fenomena keagamaan untuk 

menjawab pencarian identitas terhadap bagaimana beragama yang mereka anggap 

benar. Modernisasi yang memasuki puncaknya pada abad 20 diperkirakan akan 

menghilangkan fungsi agama suatu keyakinan dengan menggantikannya dengan 

faham-faham baru seperti faham sekuler, liberal, dan kapitalis. Faham-faham baru 

ini muncul sebagai gejala masyarakat perkotaan yang semakin rasional, 

menganggap agama kurang memenuhi dahaga mereka dalam pemecahan 

permasalahan kehidupan. 

                                                           

 10Wardiah Hamid, “Eksistensi Komunitas Salafi di Makassar”, Jurnal Pustaka 2, no. 1 

(2014): h. 125. 



 

 
 

Menurut Stokes pengaruh keyakinan agama berbeda-beda tergantung pada 

situasi sosialnya. Orang membentuk perilaku mereka berdasarkan interaksi antara 

keyakinan mereka dan situasi sosial mereka. Akibatnya, keyakinan agama 

mempermudah perilaku inovatif dalam situasi tertentu. 

Terkhusus di Kota Makassar kehadiran salafi ini tidak begitu saja muncul. 

Kehadiran Ustadz Masrur Zainuddin alumni Universitas Muhammad Saud Riyad 

Arab Saudi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Meskipun ketika dihubungi sangat 

riskan untuk disebut sebagai peletak tonggak dakwah salafi di Kota Makassar 

melalui Pesantren Persis di Bandung, beliau dikirim ke Pulau Kalimantan Suku 

Dayak untuk berdakwah. Setelah itu beliau mendaftar ke Universitas Muhammad 

Su’ud di Riyadh Arab Saudi. Di Arab Saudi inilah beliau mengambil ilmu-ilmu 

Islam dengan pemahaman salaf. Demikianlah kepulangan beliau ke Indonesia 

kemudian pindah ke pulau Sulawesi Kota Makassar. 

Salafi hingga hari ini mereka berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan 

masyarakat umum. Kegiatan kajian dilaksanakan secara rutin di masjid, kampus, 

dan rumah penduduk. Kehadiran salafi di Kota Makassar senantiasa 

menghidupkan kajian-kajian di mana mereka tinggal. Rumah pendudk, masjid, 

dan kampus menjadi tempat-tempat kajian-kajian salafi dilakukan. 

Salafi di Makassar tidak terlepas dengan keberadaan pesantren-pesantren 

salafi yang ada di Kota Makassar dan diluar Kota Makassar, dimana para pembina 

dan pengasuh atau pengajar pondok pesantresn inilah yang mengisi kajian-kajian 

di beberapa tempat di Kota Makassar, maupun di kunjungi pesantren-pesantren 

tersebut, sebagai semacam santri lepas untuk mengikuti pelajaran karena 

umumnya proses pembelajaran dilakukan di mesjid pesantren, yang terbuka untuk 

umum siapa saja yang ingin mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut, mulai 



 

 
 

pelajaran aqidah, fikih, hadist, tafsir, tajwid, bahasa Arab, terkhusus pesantren As-

Sunnah Makassar hingga kini intensif melakukan kajian terbuka untuk umum.11 

B. Perkembangan Gerakan Salafi di Lingkungan Birokrasi Kota Makassar 

Salafi adalah memurnikan kembali ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an dan 

Sunnah, artinya mentafsirkan Islam sedetail mungkin dari petunjuk Nabi karena 

beranggapan bahwa umat muslim menjalani hidup tidak selaras dengan Islam 

yang sesungguhnya, seperti perilaku syirik dan bid’ah. 

Salafi kebanyakan tidak tertarik bekerja di birokrasi, dikarenakan terdapat 

didalamnya buatan manusia dan tidak sesuai dengan ajaran Islam seutuhnya. 

Tetapi pada kenyataannya terdapat banyak juga salafi bekerja di birokrasi, seperti 

di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi dan Kantor Camat Wajo. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, didalam kantor 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 3 orang salaf dan di Kantor Camat 

Wajo terdapat 2 orang salaf. Perkembangan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah ingin mengetahui ada berapa banyak orang yang bermanhaj salaf di kantor 

tersebut. 

Adapun beberapa pendapat seorang salaf yang bekerja di Kantor Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait perkembangan salaf, diantaranya yaitu Ibu 

Ridhawati Rahim berpendapat bahwa: “Saya bekerja disini kurang lebih 16 tahun 

mulai dari tahun 2007 sampai sekarang, dalam kantor ini hanya 3 orang yang 

bermanhaj salaf termasuk saya, Ibu Suryani, dan Bapak Muhammad Khaeruddin. 

Untuk perkembangannya itu tidak bisa dipastikan peningkatannya tiap tahun 

dikarenakan salafi ini bukan suatu organisasi yang dapat diukur perkembangannya 

                                                           

 11Wardiah Hamid, “Eksistensi Komunitas Salafi di Makassar”, Jurnal Pustaka 2, no.1 

(2014): h. 135-137. 

 



 

 
 

apakah ini meningkat atau tidak. Tetapi salafi ini adalah suatu perkumpulan bagi 

orang-orang yang berhijrah”.12 

 Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Ridhawati Rahim maka dapat kita 

pahami bahwa beliau tidak bisa memastikan bagaimana perkembangan salafi di 

kantornya, karena salafi bukan suatu organisasi melainkan perkumpulan orang-

orang yang berhijrah. 

Pandangan dari informan kedua yaitu Bapak Khaeruddin yang bekerja 

juga di kantor yang sama dengan Ibu Ridhawati Rahim, mengemukakan bahwa: 

“Perkembangan salaf di kantor, kami tidak bisa mengidentifikasi ada berapa 

banyak orang bermanhaj salaf karena kalau ingin melihat dari cara berpakaian ada 

banyak perempuan disini memakai cadar tapi kami tidak bisa mengatakan bahwa 

mereka salaf. Dan untuk laki-laki dimana dalam ajaran salaf itu menggunakan 

celana cingkrang tetapi di dalam kantor ini tidak ada memakai seperti itu, 

contohnya seperti saya. Jadi untuk perkembangan salaf disini kami tidak bisa 

mengidentifikasi”.13 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Khaeruddin di atas maka dapat 

disimpulkan, perkembangan salafi tidak bisa diidentifikasi karena salaf bukan 

organisasi yang bisa dilihat perkembangannya dan salaf juga tidak bisa 

diidentifikasi di kantor tersebut dikarenakan ada beberapa yang memiliki ciri-ciri 

salaf tapi tidak bisa dikatakan bahwa mereka seorang salaf. 

Terdapat dua informan salaf yang bekerja di birokrasi Kota Makassar 

tepatnya di Kantor Camat Wajo yaitu Ibu Murni dan Bapak Abdul Majid. Adapun 

pendapat Ibu Murni dalam perkembangan salafi di kantornya yaitu: 

                                                           

 12Ridhawati Rahim, “Wawancara” di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

(pada tanggal 02 Oktober 2023). 

13Muhammad Khaeruddin, “Wawancara” di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. (pada tanggal 10 Oktober 2023). 



 

 
 

“Perkembangan salafi disini itu ya relatif tidak bisa digambarkan. Tetapi yang 

salaf disini itu cuma saya berdua dengan Bapak Abdul Majid, karena beliau teman 

saya sama-sama selalu mengikuti kajian salaf.”14 

Pandangan Bapak Abdul Majid yang bekerja di kantor yang sama dengan 

Ibu Murni, mengemukakan bahwa: “Perkembangan salafi disini saya rasa tidak 

ada perubahan, karena sudah berapa tahun saya bekerja disini cuman saya dengan 

Ibu Murni yang salaf. Dan saya juga dengan Ibu Murni sudah berteman lama, 

malahan saya yang mengajak awalnya ibu Murni untuk mengikuti kajian-kajian 

salaf”.15 

Berdasarkan hasil wawancara oleh dua informan diatas yaitu Ibu Murni dan 

Bapak Abdul Majid, maka dapat disimpulkan bahwa mereka itu berteman dan 

cuman mereka yang salaf di kantornya, terkait perkembangan di kantor mereka 

tidak ada perubahan dikarenakan mereka sudah bekerja bertahun-tahun tetapi 

tidak ada juga yang menunjukkan bahwa bertambahnya seorang salaf di kantor 

tersebut. 

C. Dampak Gerakan Salafi di Lingkungan Birokrasi Kota Makassar 

Bekerja sebagai pegawai dalam suatu pemerintahan, maka hukum pekerjaan 

dan tempat bekerja berdasarkan dengan hakikat dan tabi’at pekerjaan itu sendiri. 

Jika di dalam pekerjaanya sesuai agama dan tidak melanggar syari’at Islam, maka 

hukumnya boleh sekalipun bekerja dengan orang-orang kafir murni.16 

 

 

                                                           

14Murni, “Wawancara” di Kantor Camat Wajo (pada tanggal 29 September 2023). 

15Abdul Majid, “Wawancara” di Kantor Camat Wajo (pada tanggal 11 Oktober 2023). 

16Muhadharah, “Hukum menjadi PNS”, almanhaj, dikutip dari 

https://almanhaj.or.id/3724-hukum-menjadi-pegawai-negeri-2.html pada tanggal 18 Oktober 2023. 

https://almanhaj.or.id/3724-hukum-menjadi-pegawai-negeri-2.html


 

 
 

a. Hukum bekerja di Pemerintahan 

1. Syari’at Islam menganjurkan kepada kita untuk bekerja dan 

memberikan kebebasan kepada kita memilih pekerjaan apa saja 

selagi pekerjaan tersebut halal. Ditegaskan oleh Samahatus Syeikh 

Abdul Aziz bin Baz dan Syeikh Muhammad al-Albani. 

2. Berdasarkan kaidah berharga “Asal dalam muamalat adalah boleh 

dan halal”. Didalam ajaran salaf dapat kita lihat bahwa seorang 

bekerja dengan berbeda-beda pekerjaannya, contohnya pedagang, 

petani, tukang kayu, tukang besi, tukang sepatu, penjahit baju, 

pembuat roti, pengembala, dan buruh. 

3. Syari’at membagi menjadi dua macam pekerjaan. Pertama, pekerjaan 

yang haram itu seperti penyanyi, dukun, penjual khamr, bekerja di 

bank riba, pelacur, pencuri, dan sejenisnya. Kedua, pekerjaan mubah 

contohnya banyak sekali , sehingga para ulama hanya mengatakan 

“pokok pekerjaan itu ada tiga: tani, dagang, dan industri”. 

b. Hukum gaji dari pemerintah 

1. Apabila dari pekerjaan yang haram, maka gajinya juga haram. 

Nabi bersabda: 

مَ ثمََنَهُ  مَ شَيْئاً حَرَّ  إِنَّ اللهَ إِذاَ حَرَّ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Dia 

mengharamkan pula hasil (upahnya)”. (HR. Ahmad 1/247, 293 

dan Abu Dawud 3488 dan dishahihkan Ibnu Qayyim dalam 

Zadul Ma’ad 5/661). 

2. Apabila dari pekerjaan yang halal, maka gajinya juga halal. 

Meskipun dana yang dari pemerintah bercampur antar halal dengan 

haram, selama mereka tidak tahu bahwa uang yang diberikan jelas-jelas 

haram. Pernyataan ini didasari dalil-dalil yang banyak ditemukan dalam 



 

 
 

Al-Qur’an dan Sunnah. Sumber dana pemerintah yang bercampur antara 

halal dan haram (syubhat), selama tidak diketahui secara pasti bahwa 

uang yang mereka dapatkan adalah uang haram maka termasuk dalam 

kaidah ini. Patokan masalah ini tergantung pada keyakinan hati bukan 

kenyataan perkara, maksudnya jika menerima gaji tersebut tetapi tidak 

mengetahui halal haramnya maka hukumnya boleh. 

3. Ikhtilat (Campur baur antara laki-laki dan perempuan) 

a. Apabila di kantor tersebut ada tempat atau ruangan khusus untuk 

laki-laki sendiri dan untuk perempuan sendiri, maka hukumnya 

boleh. 

b. Apabila di kantor tersebut ruangannya bercampur antara laki-

laki dan perempuan, maka tidak boleh dikarenakan sumber fitnah 

dan kerusakan. Nabi telah mengingatkan kepada umat muslim dari 

fitnah kaum perempuan dalam sabdanya: 

جَالِ مِ نَ الن ِسَاءِ   مَا ترََكْتُ بعَْدِيْ فِتنَْةً أضََرَّ عَلىَ الر ِ

Terjemahnya: 

“Tidaklah saya tinggalkan setelahku fitnah yang lebih 

berbahaya bagi kaum pria daripada fitnah wanita.” (HR. 

Bukhari 5096 Muslim 6880). 

Adapun yang dikatakan oleh Samahatus Syeikh Abdul Aziz bin 

Baz, yaitu: 

“Campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat 

kerja atau kantor ternyata mereka umat muslim, maka 

hukumnya adalah haram dan diwajibkan kepada mereka yang 

bekerja ditempat tersebut untuk menyesuaikan diri dari kaum 

laki-laki dan perempuan”.17 

 

                                                           

 17Ubaidah Yusuf As-Sidawi, “Hukum menjadi PNS”, konsultasisyariah.com, 23 

Desember 2009, dikutip dari https://konsultasisyariah.com/98-hukum-menjadi-pns.html pada 

tanggal 16 Oktober 2023. 

https://konsultasisyariah.com/98-hukum-menjadi-pns.html


 

 
 

Dakwah salafi adalah salah satu cara untuk menuntun manusia kejalan yang 

lurus dan benar. Adapun ajaran salafi yang berkaitan dengan peneliltian ini yaitu 

sikap salafi terhadap pemimpin adalah mendengar dan kepada pemimpin, selama 

tidak melanggar aturan yang digariskan oleh syari’at Islam. Salafi ialah mereka 

yang berpegang teguh terhadap Al-Qur’an dan Sunnah dengan menjaga otentitas 

yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Salafi memiliki prinsip-prinsip yang jelas 

dan tegas tentang sikap rakyat kepada pemimpinnya. Salafi mewajibkan kaum 

muslimin untuk taat terhadap pemimpin. Dan adapun ajaran salafi lainnya yaitu 

tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan bercampur baur dalam suatu 

pekerjaan yang bukan mahromnya. Menurut pemahaman salafi ikhtilat yang 

terjadi dalam suatu birokrasi dapat menimbulkan fitnah antara laki-laki dan 

perempuan. 

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui 

seberapa pengaruhnya ajaran salafi di dalam pekerjaannya dan peraturan-

peraturan yang ada di kantor mereka. Sebagaimana yang kita ketahui seorang 

salaf memiliki ciri-ciri berpakaian dimana perempuan itu pakainnya sangat 

tertutup dan laki-laki memakai celana cingkrang, sedangkan dalam birokrasi 

memiliki pakaian khusus (dinas) yang harus kelihatan dan didalam ajarannya juga 

tidak diperbolehkan campur baur antara laki-laki dan perempuan (ikhtilat). 

Adapun pendapat pertama yang dikemukakan oleh Ibu Ridhawati yang 

bekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa:“Saya senang 

bekerja disini karena tugas saya disini membantu para pencari kerja untuk 

mendapatkan pekerjaan. Saya disini sebagai mediator yang menjembatani orang 

yang membutuhkan pekerjaan dan orang yang mencari tenaga kerja. Dampaknya 

dari pekerjaan saya itu saya rasa positif ya, karena membantu orang dimana 

didalam manhaj salaf ini kita diajarkan untuk membantu sesama saudara muslim 



 

 
 

dan adapun hadist yang mengatakan “Allah akan senantiasa menolong hamba-

Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya”. Jadi saya senang berada 

dipekerjaan ini. Terkait dengan pakaian saya seperti ini yang cukup tertutup tidak 

ada masalah, pimpinan juga memperbolehkan dimana orang disini tetap memakai 

pakaian dinasnya saya selama bekerja memakai pakaian seperti ini yaitu cadar dan 

berwarna hitam tidak ada warna lain yang saya pakai”. Terkait campur baur laki-

laki dan perempuan, saya kenal sunnah (salafi) itu sebelum saya kerja disini. Jadi 

untuk mengkondisikan hal ini saya berinteraksi seperlunya, menjaga diri, dan 

mencari tempat duduk yang jauh dari mereka (laki-laki), interaksinya juga itu 

hanya sebatas pekerjaan.18 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Ridhawati diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa beliau senang dengan pekerjaannya sekarang, karena 

menurutnya dalam pekerjaannya ini membantu orang dan ini juga merupakan 

salah satu ajaran yang telah diajarkan. Terkait pakaiannya yang cukup tertutup 

tidak menjadi penghalang baginya di dalam pekerjaannya bahkan pimpinannya 

pun mengizinkan dengan berpakaian seperti itu, dan untuk campur baur 

dilingkungannya cara beliau menghindari hal tersebut mencari tempat yang jauh 

dari mereka (laki-laki) dan berinteraksi seperlunya. 

Pandangan kedua yang telah dikemukakan oleh Ibu Suryani terkait 

dampak ajarannya di lingkungan pekerjaannya, mengatakan bahwa: “Kalau 

menurut saya dampaknya itu ya baik-baik saja, dikarenakan saya juga baru 

hijrah/salaf jadi saya orangnya fleksibel tidak kaku. Tinggal menyesuaikan 

dengan kondisi dan keadaan. Saya kan berada ditengah-tengah lingkungan seperti 

ini, jadi saya menyesuaikan diri selama itu baik bagi saya dan tidak merugikan 

sesama. Dan untuk pakaian saya, kan di dalam manhaj salaf itu mengatakan 

                                                           

18Ridhawati Rahim, “Wawancara” di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (02 

Oktober 2023). 



 

 
 

bahwa pakaian perempuan dominan hitam, tapi kalau saya seperti yang saya 

katakan tadi saya tidak kaku, jadi saya masih memakai pakaian berwarna dan juga 

bergaul sama siapa saja”. Untuk campur  baur laki-laki dan perempuan, saya 

sebagai PNS disini tidak bisa menolak campur baur karena kita masuk 

dilingkungan yang memang seperti ini ada laki-laki dan perempuan. Cara 

mengatasinya ya kita pandai-pandai saja menjaga diri dan menyesuaikan diri.19 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Suryani di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa, beliau orang baru berhijrah/salaf jadi tidak kaku dalam 

ajaran-ajaran salaf seperti campur baur dan pakaian yang dominan hitam. Terkait 

campur baur laki-laki dan perempuan dalam lingkungan tersebut, beliau hanya 

menyesuaikan diri. 

Pendapat ketiga yang telah disampaikan oleh Bapak Khaeruddin terkait 

dampak ajarannya dilingkungan pekerjaannya, mengatakan bahwa: “Bagi saya 

dampaknya tentu saja sangat positif, karena di dalam manhaj salaf mengajarkan 

seluruh aspek-aspek dalam kehidupan mulai dari aqidah, fiqih, muamalah, serta 

adab-adab kepada manusia. Dengan ilmu agama dapat mencegah kami dari 

menerima gtratifikasi, juga selalu berusaha bekerja tepat waktu karena menyadari 

bahwa hal itu adalah amanah yang harus kami tunaikan. Terkait ikhtilat di kantor 

kami, kami menyadari bahwa hal itu dilarang agama tetapi karena suatu pekerjaan 

kami tidak bisa mengindari hal itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami 

atas perbuatan tersebut.”20 

Maka dapat disimpulkan dari hasil wawancara oleh Bapak Khaeruddin 

yaitu memiliki dampak positif karena dalam manhaj salaf diajarkan berbagai 

                                                           

19Suryani, “Wawancara” di Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (pada tanggal 03 

Oktober 2023). 

20Muhammad Khaeruddin, “Wawancara” di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (10 0ktober 2023). 



 

 
 

macam aspek kehidupan salah satunya memenuhi amanah artinya bekerja dengan 

tepat waktu. Dan untuk ikhtilat, beliau tidak bisa menghindari hal itu karena suatu 

pekerjaan. 

Terdapat dua informan salaf yang bekerja di kantor yang sama tepatnya di 

Kantor Camat Wajo yaitu Ibu Murni dan Bapak Abdul Majid. Pendapat pertama 

yang sampaikan oleh Ibu Murni terkait dampak ajaran salafi dalam pekerjaannya, 

yaitu: “Saya bekerja kan sebagai PNS dimana saya disini memegang tanggung 

jawab, kita di ajarkan memegang amanah. Amanah merupakan salah satu sifat 

yang ada pada diri Rasulullah. Dampak ajaran manhaj salaf dengan pekerjaan 

saya itu baik, membantu saya dan sebagai pengingat bagi saya untuk terus 

bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan dan diamanahkan oleh 

pemimpin. Terkait ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan) awalnya itu 

saya duduk bersebelahan dengan laki-laki tapi karna saya tidak nyaman dan di 

dalam ajaran salaf juga itu dilarang, jadi saya pindah tempat paling ujung yang 

seperti Anda lihat tadi”. 21 

Adapun pendapat lain dari rekan kerja Ibu Murni yaitu Bapak Abdul Majid 

mengatakan bahwa: “Menurut saya dampak ajaran-ajaran manhaj salaf dalam 

pekerjaan saya, saya rasa berdampak baik karena apa yang diajarkan hampir 

semua saya terapkan dilingkungan saya ini seperti: memegang amanah, membantu 

sesama, berusaha bekerja dengan baik dan tepat waktu.  Selama saya bekerja 

disini, apabila saya merasa ada yang tidak sesuai yang diajarkan maka saya tidak 

ikuti. Terkait campur baur laki-laki dan perempuan di kantor ini ya saya tidak 

masalah, saya berinteraksi dengan siapa saja karena saya tahu saya bekerja 

dimana. Jadi menyesuaikan diri saja lah”.22 

                                                           

 21Murni, “Wawancara” di Kantor Camat Wajo (03 Oktober 2023). 

22Abdul Majid, “Wawancara” di Kantor Camat Wajo (03 Oktober 2023). 



 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas yaitu Ibu Murni 

dan Bapak Abdul Majid maka dapat disimpulkan bahwa, ajaran manhaj salaf 

sangat berpengaruh baik dalam pekerjaan mereka, sebagaimana mereka 

menerapkan apa yang diajarkan seperti memegang amanah, membantu sesama, 

dan berusaha bekerja dengan baik. Terkait ikhtilat menurut Ibu Murni didalam 

kantor tersebut, beliau memilih tempat yang jauh dengan laki-laki, dan untuk 

Bapak Abdul Majid tidak mempermasalahkan hal tersebut, beliau berinteraksi 

dengan siapa saja dan menyesuikan diri. 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas 

mengenai “Pemahaman Salafi Pada Aparat Birokrasi di Kota Makassar” maka 

dapat disimpulkan, yaitu: 

1. Perkembangan salaf di lingkungan birokrasi Kota Makassar tepatnya di 

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Camat Wajo itu 

tidak bisa digambarkan atau diidentifikasi, karena salaf bukan bagian dari 

kelompok atau organisasi yang gampang kita temukan di birokrasi. Salaf 

dilingkungan birokrasi terkait ingin mengetahui banyak sedikitnya itu 

relatif, sebagaimana diketahui salaf tidak semua ingin bekerja dilingkungan 

birokrasi karena menghindari ikhtilat (campur baur laki-laki dan 

perempuan) dan syubhat (ketidak jelasan halal haramnya sesuatu). 

2. Dampak ajaran salafi di lingkungan birokrasi Kota Makassar tepatnya di 

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Camat Wajo itu 

berdampak positif/baik, dikarenakan para salaf ini yang bekerja di birokrasi 

tersebut menerapkan ajaran-ajaran yang telah di ajarkan seperti memegang 

amanah/tanggung jawab, membantu/menolong sesama, dan bekerja dengan 

tertib. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti 

maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi saran, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait perkembangan salafi dan dampak ajaran 

salafi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 



 

 
 

2. Penelitian  selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya sehingga penelitian 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara 

dengan sumber yang kompeten. 
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