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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  

  alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 
  ba    b   be  ب  
  ta  t    te  ت   
  ṡa  ṡ    es (dengan titik di atas)  ث   
  jim  j    je  ج  
  ḥa  ḥ    ha (dengan titik di bawah) ح  
  kha  kh    ka dan ha  خ  
  dal  d    de  د   
  żal  ż    zet (dengan titik di atas)  ذ   
  ra  r    er  ر  
  zai  z    zet  ز  
  sin  s    es  س  
  syin  sy    es dan ye  ش  
  ṣad  ṣ    es (dengan titik di bawah)  ص  
  ḍad  ḍ    de (dengan titik di bawah)  ض  

  ṭa  ṭ    te (dengan titik di bawah)  ط  
  ẓa  ẓ    zet (dengan titik di bawah)  ظ  
  ain  ‘    apostrof terbalik‘  ع  
  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  ھـ   
  hamzah  ’    apostrof  ء  
  ya  y    ye  ى  
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Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi   

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

tanda apostrof (’).  

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  fatḥah  a  a   اَ  

  kasrah  i  i       اِ  

  
  ḍammah  u  u اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  fatḥah dan yā’  ai  a dan i ـىَْ  

  fatḥah dan wau  au  u dan u ـَ وْ  

 Contoh:  
 kaifa :  كَيْ فَ  
  haula :  ھَوْلَ   

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
Harakat dan 

Huruf  
Nama  Huruf dan 

Tanda  
Nama  

 fatḥah dan alif atau yā’  ā  a dan garis di ... َ ا | ... َ ى 
atas  
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 kasrah dan yā’  ı̄  i dan garis di ـــِى   
atas  

 ḍammah dan wau  ū  u dan garis di ـُ و  
atas  

 Contoh:  
 māta : مَا تَ 
ارَمَ     : ramā  
 qı̄la :  قِیْلَ  
  yamūtu :  یَمُوْتُ  

4. Tā’ marbūṭah  

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

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

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  
Contoh:  

    : rauḍat al-aṭfāl   ِرَوْضَةُ  الأُطَْفَا ل 
  : al-madı̄nah al-fāḍilah    ُلْفَاضِلَ ةُ اَ الَْمَدِیْنَة 
  : al-ḥikmah   ُالَْحِكْمَة 

5. Syaddah (Tasydīd)  

Syaddah atau tasydı̄d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydı̄d (  ّــ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
Contoh:  

 rabbanā :  رَ   انَبَّ 
یْنَ    najjainā :   نَجَّ
 al-ḥaqq :   الَْحَ قُّ  
 nu“ima :  نعُِّ   مَ 

  aduwwun‘:   عَدُ وٌّ  

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

kasrah (  ّـــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ı.̄  
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Contoh:  
  Alı̄ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَ   لِ ىّ 
  Arabı̄ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عَرَ  بِ يّ 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
Contoh:  

  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ   
لْزَلَةُ      al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

  al-falsafah : الَْفلَْسَفَ ةُ  
  al-bilādu : الَْبلاِدَُ   

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif.  
Contoh:  

مُرُوْ نَ تأَْ    : ta’murūna  
  al-naw‘u :  الَنَّوْعُ  
 syai’un :   شَيْ  ءٌ  
  umirtu :  أمِرْ تُ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
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transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata Alquran (dari al-Qur’ān), 

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

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

Fı̄ Ẓilāl al-Qur’ān  
Al-Sunnah qabl al-tadwı̄n 

9. Lafẓ al-Jalālah (  ُالله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  
Contoh: 

  dı̄nullāh :  دِیْنُ اللهِ  
 billāh :  بِا�ِ  

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh:  

 : hum fı̄ raḥmatillāh   ِرَحْمَةِ اللهِ يھُمْ ف

10. Huruf Kapital

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. 
Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażı ̄bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażı̄ unzila fı̄hi al-Qur’ān  
Naṣı̄r al-Dı̄n al-Tūsı̄  
Abū Naṣr al-Farābı̄  
Al-Gazālı̄  
Al-Munqiż min al-Ḍalāl  

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi.  

Contoh: 
Abū al-Walı̄d Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walı̄d Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walı̄d Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaı̄d, ditulis menjadi: Abū Zaıd̄, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaı̄d, 
Naṣr Ḥamı̄d Abū)  

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = subḥānahū wa ta‘ālā   

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām  

H = Hijrah  

M = Masehi  

SM = Sebelum Masehi  

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

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS AĀ li ‘Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK 
 
Nama : Muhammad Wardiman 
NIM : 80100222006 
Judul : Peranan Sunan Kalijaga dalam Penyebaran Islam Lewat 

Media Wayang Kulit Sebagai Animasi Islam di Jawa Abad ke-
15 sampai ke-16 M 

 
 

Penelitian ini membahas tentang peranan Sunan Kalijaga dalam 
penyebaran Islam di Jawa menggunakan Animasi yaitu Wayang Kulit. Tujuan 
penelitian yaitu: pertama, menjelaskan biografi Sunan Kalijaga. Kedua, 
menganalisis strategi penyebaran Islam Sunan Kalijaga lewat media Wayang 
Kulit sebagai animasi Islam di Jawa. Ketiga, menganalisis pengaruh Animasi 
Islam Sunan Kalijaga terhadap penyebaran Islam di Jawa. 

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan metode 
sejarah yaitu: pertama, heuristik. Heuristik adalah langkah pertama dalam 
penelitian sejarah. Heuristik yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data 
sebanyak-banyaknya tentang Sunan Kalijaga, bukan hanya dari buku tetapi 
juga mengumpulkan data dari jurnal hasil penelitian, baik jurnal nasional 
maupun internasional. Peneliti juga mengamati dokumentasi-dokumentasi 
tentang animasi yang telah dimuat diberbagai platform digital. Kedua, kritik 
sumber. Kritik yang peneliti lakukan adalah kritik terhadap bahan-bahan yang 
sudah terkumpul yaitu menyeleksi dengan baik dengan cara membandingkan 
suatu tulisan dengan tulisan yang lain, dan juga sekaligus membandingkan 
dokumentasi-dokumentasi tentang animasi. Ketiga, tahap interpretasi adalah 
tahap di mana peneliti memberikan interpretasi terhadap bahan-bahan yang 
sudah terseleksi. Kemudian langkah berikutnya atau keempat adalah 
historiografi yaitu merangkai fakta dan data yang ada menjadi sebuah narasi 
sejarah. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, pertama, para ahli sejarah 
berbeda pendapat tentang silsilah Sunan Kalijaga yaitu berasal dari keturunan 
Arab, Jawa, dan Cina. Kedua, Sunan Kalijaga menjadikan Wayang Kulit sebagai 
media dakwah-kultural terhadap masyarakat Jawa. Ketiga, pengaruh 
penggunaan Wayang Kulit yaitu Islam mudah dipahami sehingga dapat 
diterima oleh masyarakat Jawa saat itu. Pengaruh tersebut berdampak pada 
penyatuan budaya, pelestarian seni tradisional, pendidikan dan hiburan. 

Animasi sudah ada sejak masa Islam di Jawa yang dipraktikkan oleh 
Sunan Kalijaga lewat media Wayang Kulit, maka dibutuhkan studi lanjut 
tentang penggunaan Animasi dalam penyebaran Islam. 
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ABSTRACT 

 
Name : Muhammad Wardiman 
NIM : 80100222006 
Judul : The Role of Sunan Kalijaga in the Spread of Islam through the 

Media of Wayang Kulit as an Islamic Animation in Java (15th-
16th Century) 

 
 

This study is about the role of Sunan Kalijaga in the spread of Islam in 
Java using "Wayang Kulit" Animation. This study aims to explain the biography 
of Sunan Kalijaga, analyze the strategy of spreading Sunan Kalijaga about Islam 
through the media of Wayang Kulit as Islamic animation in Java, and examine 
the influence of Sunan Kalijaga about Islamic animation on the spread of Islam 
in Java. 

The method used in this study is a historical method consisting of four 
stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. 
Heuristics are the first step in historical research. The heuristic that the 
researcher used was to collect data as much as possible about Sunan Kalijaga, 
not only from books but also collecting data from research journals, both 
national and international journals. The author also observed documentation 
about animation that was published on various digital platforms. The source 
criticism that the author carried out is criticism of the materials that were 
collected, selecting them well by comparing one writing to the others, and also 
at the same time comparing documentation on animations. The interpretation 
stage is where the author provides an interpretation of selected materials. 
Then the final step is historiography assembling existing facts and data into a 
historical narrative.  

The results of this study explained that first, that historians have 
different opinions about the genealogy Sunan Kalijaga. Some historians 
explained that Sunan Kalijaga was from Arabic lineage, while others explained 
that Sunan Kalijaga was from Chinese and Javanese decent. The second, Sunan 
Kalijaga made Wayang Kulit as media for cultural da'wah for Javanese people. 
The third, the influence of using Wayang Kulit to introduce to Islam, was easy 
to understand so that it could be accepted by Javanese poeple at that time. This 
influence has an impact on cultural unification, preservation of traditional arts, 
education, and entertainment. 

Animation has existed since the Islamic era in Java, which was practiced 
by Sunan Kalijaga through the media of Wayang Kulit, and further study is 
needed on the use of animation in the spread of Islam. 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas tentang kontribusi Sunan Kalijaga sebagai

tokoh penyebaran Islam di Nusantara yang mempraktekkan pagelaran 

Wayang bertema Islam pertama kali yang kemudian akan menjadi pelopor 

animasi Islam di Indonesia. Wayang merupakan salah satu jenis kebudayaan 

Jawa yang telah ada sebelum kehadiran agama Hindu-Budha dan Islam di 

Nusantara. Wayang pada awal kemunculannya erat hubungannya dengan 

kepercayaan animisme dan dinamisme di Nusantara ketika itu. Namun, seiring 

berkembangnya waktu Seni Wayang mengalami perubahan yang signi�ikan 

dikarenakan pengaruh Hindu-Budha dan Islam yang hadir di Nusantara.1 Seni 

Wayang pada saat kehadiran Islam bermetamorfosis menjadi Wayang versi 

islami. Seni Wayang versi islami pertama kali diperkenalkan oleh Sunan 

Kalijaga yang ketika itu menjadikan kesenian Wayang sebagai salah satu 

media penyebaran Islam di Nusantara.2 

Awal abad 21 atau sering dikenal dengan Era Informasi, apabila 

mendengar kata “animasi” tentu tidak asing lagi di telinga. Kata animasi sering 

dipergunakan untuk menunjukkan kegiatan sebuah objek/gambar dalam 

sebuah layar. Kata animasi mempunyai banyak nama sesuai dengan bahasa 

dari daerah yang sudah mengenal budaya tersebut.3 Misalnya, di Bahasa Bugis 

1Bayu Anggoro, “Wayang dan Seni Pertunjukan: Kajian Sejarah Perkembangan Seni 
Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukan dan Dakwah”, Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban 
Islam, vol. II, no. 2, 2018, h. 123-124. 

2Achmad Chodjim, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga (Cet. VI; Jakarta: Serambi Ilmu 
Semesta, 2006), h. 12-15. 

3Daniel Mikelsten, Sejarah Film: Animasi, Blockbuster, dan Sundance Institute, terj. 
Budi Hidayat (Vol. III; Cambridge: Cambridge Stanford Books, 2021), h. 7-10. 
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dikenal feleng kartong, di Indonesia dikenal �ilm kartun, dan di Jepang dikenal 

sebagai anime. Begitu juga di daerah-daerah atau negara-negara lain dengan 

penyebutan yang berbeda.  

Animasi yang merupakan serapan dari kata animation dapat dikatakan 

telah mengglobal. Awalnya �ilm Animasi dibuat oleh orang Inggris kemudian 

berkembang di Benua Amerika, hingga pada akhirnya menyebar keseluruh 

benua. Film Animasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa akhir 

abad ke-20 M oleh salah satu siaran televisi di Indonesia.4 Budaya animasi bisa 

mengglobal karena tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi, dimana pada 

masa tersebut informasi baru sangat cepat untuk menyebar ke seluruh 

pelosok benua.  

Dewasa ini, peran animasi sangatlah penting. Selain sebagai objek 

hiburan, ternyata seiring berkembangnya zaman juga dijadikan sebagai media 

informasi. Animasi atau feleng kartong sering dijumpai dalam kehidupan 

praktis atau sehari-hari. Kebanyakan dari mereka muncul di iklan-iklan atau 

�ilm-�ilm di televisi, di Internet, dan media lainnya.5 Misalnya, animasi 

karakter jeruk yang terdapat pada iklan minuman Nutrisari, animasi Upin dan 

Ipin, anime Naruto, dan lain sebagainya. Animasi awalnya dibuat untuk anak-

anak, tetapi seiring perkembangan zaman animasi juga banyak diminati oleh 

orang dewasa. Bahkan terdapat kelompok-kelompok kreatif yang didalamnya 

terdapat orang-orang dewasa yang mencoba menirukan bentuk dan rupa dari 

sebuah karakter animasi, mereka disebut Cosplayer.6 

 
4Arik Kurnia, “Sebuah Pengantar Sejarah Animasi Indonesia”, Binus University, 08 

Februari 2017. animation.binus.ac.id (05 Juli 2023). 
5Arik Kurnia, “Lima Babak Animasi Dunia”, Binus University, 11 Februari 2017. 

animation.binus.ac.id (05 Juli 2023). 
6Deni Setiawan dkk, “Dialektika Cosplay, Estetika, dan Kebudayaan Di Indonesia”, 

Corak: Jurnal Seni Kriya, vol. II, no. 1, Mei-Oktober 2013, h. 63-64. 
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Animasi merupakan salah satu budaya yang dibuat oleh manusia 

zaman modern. Selain sebagai media hiburan, animasi juga terkadang 

menyisipkan nilai-nilai sosial dan budaya di dalamnya. Hal inilah yang sedang 

dikembangkan oleh para animator Indonesia, mereka membuat animasi 

dengan unsur-unsur kearifan lokal di dalamnya. Para animator Indonesia, 

khususnya yang beragama Islam juga turut membuat versinya sendiri, yakni 

animasi versi Islam.7 Versi Islam yang dimaksud adalah menggabungkan 

unsur-unsur kearifan lokal dengan budaya Islam. Ternyata sebelum hadirnya 

para animator Indonesia yang mempunyai ide menggabungkan unsur kearifan 

lokal dengan nilai-nilai agama, terdapat seorang dai asal Tuban, Jawa Timur 

yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga yang memperkenalkan seni Wayang 

yang telah diislamkan.8 Animasi dan Wayang dapat dikatakan sangat mirip 

dari segi penyajian/pertunjukan, yakni sama-sama menunjukkan kegiatan 

sebuah objek/gambar dalam sebuah layar.9 

Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat luas jangkauan bidang 

dakwahnya dan sangat besar pengaruhnya dalam kalangan masyarakat Jawa. 

Sebab, selain melakukan aktivitas dakwah dengan cara berkeliling dari satu 

daerah ke daerah lain sebagai seorang dalang, penari topeng, penggubah 

tembang (nyanyian), tukang dongeng keliling (pamancangah menmen), 

perancang alat-alat pertanian, desainer pakaian, penasehat raja dan pelindung 

ruhani para kepala daerah, Sunan Kalijaga juga diketahui sebagai guru laku 

ruhani yang mengajarkan terekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar sekaligus 

tarekat Syathariyah dari Sunan Bonang, yang sampai sekarang masih 
 

7Aditya Eka Prawira, “Nussa dan Rarra, Animasi Islam Indonesia untuk Dunia”, 
Liputan6, 20 November 2018. liputan6.com (05 Juli 2023). 

8Achmad Chodjim, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, h. 12-15. 
9Daniel Mikelsten, Sejarah Film: Animasi, Blockbuster, dan Sundance Institute, h. 10-

11. 
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diamalkan para pengikutnya dari berbagai daerah di Indonesia, terutama di 

Pulau Jawa.10 

Pelajaran tarekat dalam wujud laku ruhani, seperti muraqabah, 

mujahadah, dan musyahadah secara bijaksana disampaikan oleh Sunan 

Kalijaga, baik secara terbuka maupun secara tertutup (sirri). Pelajaran yang 

disampaikan dengan cara tertutup (sirri) diberikan kepada para murid ruhani 

beliau, sebagaimana seperti proses pembelajaran pada umumnya dalam 

sebuah tarekat. Sementara, pelajaran yang disampaikan dengan cara terbuka, 

dilakukan lewat pembabaran esoterik cerita-cerita simbolik dalam teater 

Wayang Kulit, sehingga menjadi hiburan (experience) tersendiri bagi 

masyarakat dalam menyaksikan teater Wayang Kulit yang digelar oleh Sunan 

Kalijaga.11 

Dewasa ini, Wayang Kulit dan Animasi bagi sebagian besar masyarakat 

modern, menganggap keduanya merupakan manifestasi dari dua bentuk 

kebudayaan yang berbeda. Sebab, adanya pemahaman historis yang 

menganggap sejarah animasi pertama, lahir pada tahun 1900 yang dipelopori 

oleh orang Inggris bernama Arthur Melbourne Cooper dengan Animasinya 

yang berjudul, Matches: An Appeal.12 Sementara, Wayang Kulit dari Indonesia 

telah ada jauh sebelum Animasi buatan Arthur Melbourne Cooper dibuat, 

tepatnya pada abad ke-10 M yang didasarkan pada penemuan Prasasti 

Balitung peninggalan Dinasti Sanjaya.13 Sementara, dari segi bentuk dan 
 

10Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 
Sebagai Fakta Sejarah (Cet. V; Jakarta: Pustaka IIMan, 2017), h. 272. 

11Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 
Sebagai Fakta Sejarah, h. 272-273. 

12Arik Kurnianto, “Tinjauan Singkat Perkembangan Animasi Indonesia dalam Konteks 
Animasi Dunia”, Humaniora: Language, People, Art, and Communication Studies, vol. VI, no. 2, 
April 2015, h. 244. 

13Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya (Cet. III; Jakarta: CV Haji 
Masagung, 1989), h. 59-61. 
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penyajiannya, Wayang Kulit dan Animasi juga memiliki perbedaan. Animasi 

disajikan lewat sebuah proyektor atau monitor TV dalam bentuk datar 

(gambar digital). Sedangkan, Wayang Kulit disajikan lewat teater panggung 

sederhana dalam bentuk masih mempunyai volume (boneka). Oleh karena itu, 

Wayang Kulit dan Animasi bagi sebagian besar orang, keduanya masih 

dianggap sebagai dua bentuk kebudayaan yang berbeda yang didasarkan dari 

tiga kriteria di atas, yakni sejarah kemunculan, bentuk dan penyajiannya. 

Stephen Cavalier seorang tokoh yang pernah mengabdikan hidupnya 

dalam dunia industri animasi selama 20 tahun, mengemukakan sebuah teori 

dalam bukunya yang berjudul, The World History of Animation, menjelaskan 

bahwa secara historis animasi bukanlah produk satu bangsa saja, tetapi setiap 

bangsa di dunia mempunyai jenis animasinya masing-masing, dan sebuah 

objek dapat dikatakan sebagai objek animasi apabila telah menunjukkan 

prinsip-prinsip anima, yakni berubah dan bergerak. Letak perbedaan berbagai 

jenis animasi menurut Stephen Cavalier dapat dilihat dari animation 

techniques-nya (proses pembuatan hingga penyajian). Dalam teorinya, beliau 

membagi sejarah Animasi Dunia ke dalam dua periodisasi, yakni sebelum 

tahun 1900 M dan setelah tahun 1900 M. Sebelum tahun 1900 disebut periode 

The Origin of Animation (cikal-bakal animasi) dan setelah tahun 1900 disebut 

Film Animation (setelah alat sinematogra�i ditemukan).14 Berangkat dari teori 

historis Animasi dari Stephen Cavalier di atas, maka peneliti mengangkat 

Wayang Kulit sebagai Animasi versi Indonesia yang telah ada sebelum 1900 

M, yang animation techniques-nya berbeda dengan Animasi di zaman modern 

ini, tetapi tetap masuk dalam rumpun Animasi berdasarkan pendapat dari 

Stephen Cavalier. 

 
14Stephen Cavalier, The World History of Animation (Vol. I; California: University of 

California Press, 2011), h. 11-37. 
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Wayang Kulit merupakan bentuk kesenian tradisional dari Daerah 

Jawa. Kesenian ini termasuk jenis seni drama yang menggunakan boneka 

sebagai tokohnya, dan dipertunjukkan lewat teater panggung sederhana 

disertai musik pengiring. Soeroto dalam bukunya, Indonesia di Tengah-Tengah 

Dunia dari Abad Keabad, menjelaskan pertunjukan wayang pada dasarnya 

adalah sisa-sisa daripada upacara keagamaan masyarakat Jawa kuno. 

Anggapan tersebut didasarkan dari pengetahuan historis, bahwa pada tahun 

1500 SM masyarakat Jawa kuno menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme, yaitu suatu kepercayaan yang menganggap bahwa semua benda 

itu bernyawa dan memiliki kekuatan gaib. Adapun pendapat dari Soeroto. 

Nenek moyang orang Jawa percaya, bahwa arwah orang-orang yang 
meninggal tetap hidup dan tinggal pada benda-benda dan gunung-
gunung, serta arwah itu dapat memberikan pertolongan kepada orang-
orang yang pandai mengambil hatinya dengan memberikan saji-sajian 
dan mantra-mantra yang tepat. Terutama arwah dari orang besar dan 
bertuah yang sangat besar kekuasaannya. Arwah itu bersemayam di 
dekat pintu gerbang sebuah desa, di gunung-gunung, dan di 
persimpangan jalan yang penting-penting. Arwah itu disebut “Hyang” 
dan “Danghyang”, yang suka memberi perlindungan dan pertolongan, 
tetapi juga suka mencelakakan dan mengganggu orang. Kata “Hyang” 
atau “Yang” inilah yang menurut Soeroto sebagai cikal-bakal penamaan 
Wayang di Nusantara.15  

Orang Jawa kuno juga diketahui telah mampu membuat totem atau 

patung-patung sebagai sarana pemanggilan arwah nenek moyang dinamakan 

“Hyang” yang juga menjadi cikal-bakal bentuk generasi pertama dari Wayang 

Kulit.16  

Perkembangan Wayang Kulit kemudian banyak dipengaruhi oleh 

agama-agama lain, seperti Hindu-Budha dan Islam. Sebelum kedatangan 

 
15Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 33-34. Lihat juga 

Soeroto, Indonesia di Tengah-Tengah Dunia dari Abad Keabad, jilid I (Cet. XI; Jakarta: 
Djambatan, 1965), h. 5-6. 

16Masroer Ch. Jb, “Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit Masyarakat Jawa 
dan Sunda”, Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, vol. 
IX, no. 1, Januari-Juni 2015, h. 42-43. Lihat juga Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi 
Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 253.  
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Hindu-Budha di Nusantara, pertunjukan Wayang Kulit atau bayangan awalnya 

merupakan upacara keagamaan yang berhubungan dengan pemujaan “Hyang” 

yang dikerjakan pada malam hari dengan mengambil cerita-cerita dari nenek 

moyang yang dibawakan oleh seorang Syaman atau kepala keluarga. Ketika 

pengaruh Hindu-Budha semakin luas di Nusantara, isi cerita dalam Wayang 

Kulit yang awalnya berisi mitos Jawa kuno tentang Hyang berubah menjadi 

epos Ramayana dan Mahabarata (simbol politeisme). Walaupun mengalami 

perubahan dari segi isi cerita, tetapi inti daripada pertunjukan Wayang Kulit 

atau bayangan tidak berubah, masih tetap untuk upacara keagamaan atau 

kegiatan ritual (kepercayaan).17 

Pada saat Islam mulai berpengaruh di Nusantara, pertunjukan Wayang 

Kulit mengalami transformasi besar. Transformasi Wayang ini dilakukan oleh 

Sunan Kalijaga sebagai seorang tokoh Wali Songo penyebar Islam di 

Nusantara. Sunan Kalijaga melakukan perubahan besar-besaran terhadap 

Wayang Kulit, seperti perubahan bentuk �isik, perubahan fungsi, perubahan isi 

cerita, dan perubahan cara penyajian. Sunan Kalijaga juga merupakan tokoh 

yang melakukan desakralisasi Wayang Kulit. Desakralisasi artinya 

menghilangkan nilai-nilai sakral pada suatu tradisi atau benda yang nilai-nilai 

sakral itu berupa kepercayaan menganggap tradisi atau sebuah benda sebagai 

objek yang memiliki hubungan dengan kekuatan-kekuatan (magis) selain 

manusia di alam semesta, kemudian nilai-nilai sakral itu diubah menjadi nilai-

nilai rasional (profan). Pertunjukan Wayang Kulit yang awalnya sebagai 

sarana ritual yang berhubungan dengan kepercayaan “Hyang” Jawa kuno dan 

“simbol politeisme” Hindu-Budha, diubah oleh Sunan Kalijaga menjadi sarana 

hiburan (entertainment) masyarakat Jawa.18 

 
17Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 55-73. 
18Syamsul Bakhri dan Ahmad Hidayatullah, “Desakralisasi Simbol Politheisme dalam 

Silsilah Wayang: Sebuah Kajian Living Qur’an dan Dakwah Walisongo di Jawa”, Sangkep: Jurnal 
Kajian Sosial Keagamaan, vol. II, no. 1, Januari-Juni 2019, h. 14-16. 
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Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh 

pengaruh Sunan Kalijaga dalam perkembangan penyebaran Islam di 

Indonesia, khususnya dalam media hiburan pewayangan. Selain itu, peneliti 

juga akan mengkaji kesamaan antara seni pewayangan dengan �ilm Animasi, 

dan serta mengapa Sunan Kalijaga dikatakan sebagai pelopor animasi Islam di 

Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka muncullah beberapa sub 

masalah diantaranya, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Biogra�i Sunan Kalijaga? 

2. Bagaimana Strategi Penyebaran Islam Sunan Kalijaga Lewat Media 

Wayang Kulit Sebagai Animasi Islam di Jawa? 

3. Bagaimana Pengaruh Animasi Islam Sunan Kalijaga terhadap Penyebaran 

Islam di Jawa? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berjudul, Peranan Sunan Kalijaga dalam Penyebaran 

Islam lewat Media Wayang Kulit sebagai Animasi Islam di Jawa Abad ke-15 

sampai ke-16 M. Sunan Kalijaga adalah salah satu Wali Songo yang 

mendakwahkan Islam lewat seni dan budaya. Seni dan Budaya yang dimaksud 

dalam tulisan ini adalah Wayang Kulit. Wayang merupakan media hiburan 

yang populer di kalangan masyarakat Jawa pada masa Kerajaan Majapahit.19 

Wayang dikategorikan sebagai animasi kuno sebelum ditemukannya animasi 

komputer (modern).20 Dengan demikian, pengertian dari judul “Peranan 

Sunan Kalijaga dalam Penyebaran Islam lewat Media Wayang Kulit sebagai 
 

19Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 70-85.   
20Daniel Mikelsten, Sejarah Film: Animasi, Blockbuster, dan Sundance Institute, h. 11-

12. 
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Animasi Islam di Jawa Abad ke-15 sampai ke-16 M,” adalah sejarah Sunan 

Kalijaga berdakwah menggunakan Wayang Kulit sebagai bentuk Animasi. 

1. Sunan Kalijaga 

Sunan Kalijaga adalah seorang juru dakwah asal Jawa Timur yang hidup 

sejak akhir era Majapahit hingga era awal Mataram. Nama asli beliau adalah 

Raden Sahid yang merupakan putra penguasa Tuban, yakni Adipati Wilatikta. 

Beliau termasuk keturunan ningrat pada masa Majapahit. Sebagai juru 

dakwah Islam, Sunan Kalijaga memiliki peran yang sangat penting dalam 

penyebaran Islam di daerah pesisir utara Pulau Jawa.21 Praktik dakwah beliau 

yang cenderung menggunakan seni sebagai media penyebaran Islam, dapat 

membuat masyarakat mudah menerima dan memahami ajaran Islam secara 

praktis. Dapat dikatakan cakupan dakwah Sunan Kalijaga terbilang amatlah 

luas menyentuh berbagai kalangan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa, 

baik dari kalangan brandal hingga istana. Begitupun dari segi cakupan wilayah 

dakwah, Sunan Kalijaga berkeliling dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah. 

Dengan cakupan dakwah yang luas kelak suatu saat Sunan Kalijaga atau Raden 

Sahid akan dikenal dengan julukan berbeda-beda dari masing-masing wilayah 

yang pernah dikunjungi oleh beliau.22 

Sunan Kalijaga dikenal sebagai juru dakwah yang piawai dalam 

mendalang. Menurut Agus Sunyoto, Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh yang 

piawai dalam mengembangkan dakwah melalui seni, salah satunya adalah 

Wayang. Dalam khazanah sejarah Wayang, Sunan Kalijaga dikenal sebagai 

pencipta bentuk wayang dan lakon-lakon karangan yang telah tercampur 

ajaran Islam. Melalui Wayang, Sunan Kalijaga memperkenalkan ajaran Islam 

 
21Achmad Chodjim, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, h. 7-15. 
22Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 265-278. 
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tanpa mengubah unsur-unsur Hindu-Buddha dalam cerita. Berkat 

kebijaksanaan beliau beradaptasi dengan pola pikir masyarakat Jawa ketika 

itu yang masih menganut paham Hindu-Buddha. Maka beliau dikenal sebagai 

wali pelindung Jawa atau Sunan Kalijaga,23 “kali” artinya aliran dan “jaga” 

artinya penjaga. Jika dimaknai berarti Sunan yang menjaga aliran tradisi Jawa. 

Hal ini senada dengan pendapat Habib Luth�i, bahwa kisah penamaan Sunan 

Kalijaga yang bertapa di pinggir sungai itu terlalu dilebih-lebihkan, karena 

nama Kalijaga juga bisa dimaknai sebagai orang yang menjaga aliran tradisi 

Jawa.24 

2. Animasi Islam di Indonesia 

Animasi Islam adalah bentuk karya seni yang menunjukkan gambar 

bergerak pada sebuah layar yang memiliki nuansa Islami di dalamnya, dan 

dibuat dengan tujuan mendakwahkan Islam. Animasi Islam di Indonesia dapat 

dilihat dari dua sudut pandang: Pertama, animasi yang dibuat oleh pengarang 

dengan tujuan untuk dakwah Islam. Misalnya, �ilm animasi “Nusa”, dibuat 

untuk mengedukasi anak-anak untuk mengenal �iqh Islam. Kedua, Animasi 

Islam yang dibuat oleh pengarang dengan tujuan untuk hiburan, namun tetap 

memasukkan unsur-unsur Islami dalam template-nya. Misalnya, �ilm animasi 

Upin dan Ipin, dan Boboiboy.25 

Animasi di Indonesia pada umumnya dapat dibedakan dalam dua 

bentuk/rupa, yakni animasi sebelum alat sinematogra�i ditemukan dan 

animasi sesudah alat sinematogra�i ditemukan. Animasi sebelum alat 
 

23Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 
Sebagai Fakta Sejarah, h. 267-270. 

24Habib Luth�i, “Sunan Kalijaga dan Tokoh Wayang Kresna!!”, video Youtube, 14 Mei 
2023, Nu Channel, menit 28:12 hingga 37:18, youtube.com (11 November 2023). 

25Fathin Hanifah Langga dkk, “Representasi Islami dalam Animasi Nussa Sebagai 
Media Pembelajaran untuk Anak”, Rekam: Jurnal Fotogra�i, Televisi, Animasi, vol. XVI, no. 2, 
Oktober 2020, h. 127-131. 
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sinematogra�i ditemukan adalah animasi yang masih menggunakan cara-cara 

sederhana dalam penyajiannya. Menurut Meitiasih, animasi ini telah ada sejak 

zaman manusia purba yang ketika itu gemar membuat cerita-cerita visual 

dalam bentuk lukisan-lukisan tangan di dinding gua.26 Kemudian, animasi 

sesudah alat sinematogra�i ditemukan adalah animasi yang ada ketika �ilm, 

kamera, dan alat proyektor modern ditemukan. Cavalier berpendapat, animasi 

ini mulai ada sejak tahun 1900-an dan berkembang menjadi animasi modern 

atau yang terkenal dengan sebutan “�ilm Animasi”.27 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai peranan Sunan Kalijaga dalam 

sejarah perkembangan animasi di Indonesia, terkhusus versi animasi Islam. 

Sunan Kalijaga diketahui hidup mulai dari masa akhir Majapahit sampai awal 

Mataram (Abad 16-17), dalam sejarah animasi di Indonesia Sunan Kalijaga 

hidup pada masa Animasi Kuno, yakni animasi sebelum sinematogra�i 

ditemukan (Pra-1900 M). Animasi Kuno yang penulis maksud disini adalah 

Wayang yang diubah bentuk dan rupanya oleh Sunan Kalijaga ke dalam versi 

Islam. Menurut Mikelsten, Wayang dikategorikan sebagai rumpun animasi, 

karena permainan (lakon) Wayang mempunyai banyak persamaan dengan 

animasi.28 

D. Tinjauan Pustaka 

Kepustakaan dalam sebuah penelitian adalah hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan. Kepustakaan yang baik akan mempengaruhi hasil dari 

riset kedepannya. Maksud dari kepustakaan yang baik disini adalah peneliti 

 
26Dian Meitiasih, Ensiklopedia: Sejarah Animasi (t.t: Universitas Kristen Satya Wacana, 

t.th.) h. 1-3. 
27Arik Kurnianto, “Tinjauan Singkat Perkembangan Animasi Indonesia dalam Konteks 

Animasi Dunia”, h. 243-245. 
28Daniel Mikelsten, Sejarah Film: Animasi, Blockbuster, dan Sundance Institute, h. 11-

12. 
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tidak hanya mengumpulkan banyak sumber tulisan yang berkaitan dengan 

judul penelitian, namun peneliti juga harus memperhatikan siapa pembuat 

dari tulisan tersebut. Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka hasil 

penelitian tidak hanya bersifat objektif, namun juga dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Maka dari itu, peneliti dalam menentukan 

kepustakaan akan sebisa mungkin tidak mena�ikan hal tersebut.29  Adapun 

beberapa kepustakaan yang penulis cantumkan adalah sebagai berikut: 

Pertama, Buku yang berjudul “Sejarah Film: Animasi, Blockbuster, dan 

Sundance Institute” oleh Daniel Mikelsten. Buku ini diterbitkan oleh Cambridge 

Stanford Books pada tahun 2021 yang khusus menerbitkan tulisan non-�iksi 

yang bersifat historis, akademik, dan ilmiah. Sehingga, Mahasiswa atau 

Peneliti dapat memenuhi kebutuhannya untuk studi dan konsultasi. Buku 

karya Mikelsten ini kebanyakan menggunakan referensi bibliogra�i, yakni 

hasil-hasil penelitian yang sudah diterbitkan. Dalam pembahasannya, buku ini 

menjelaskan mengenai perkembangan animasi, blockbuster (�ilm hiburan), 

dan Sundance Institute dalam sudut pandang sejarah. Misalnya, seperti 

sejarah Animasi, buku ini menjelaskan bahwa awal animasi dimulai dari 

lukisan di dinding gua yang dibuat manusia purba, kemudian berkembang 

menjadi pertunjukan bayangan (Wayang), dan pada akhirnya 

bermetamorfosis menjadi animasi komputer. Dalam kaitannya untuk riset ini, 

buku ini dijadikan sebagai rujukan untuk mencari informasi mengenai 

persamaan Wayang Kulit karya Sunan Kalijaga dengan Animasi Modern 

(komputer) dewasa ini. Selain itu, buku ini juga kedepannya akan memberikan 

informasi mengenai sejarah perkembangan Animasi Dunia untuk riset ini. 

Kedua, Buku Agus Sunyoto yang berjudul “Atlas Walisongo”, terbit pada 

tahun 2016. Ng. Agus Sunyoto merupakan tokoh NU yang aktif melakukan 

 
29Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 33-37. 
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penelitian sejarah sosial Indonesia sejak 1990. Salah satu karyanya berjudul 

“Atlas Walisongo”. Buku ini menerapkan metode pendekatan ilmu Sejarah 

dengan mengambil sumber dari naskah-naskah klasik Jawa, dan beberapa 

hasil penelitian orang Belanda. Dalam pembahasannya, buku ini menjelaskan 

mengenai perjalanan dakwah Walisongo di Nusantara, data mengenai orang-

orang Nusantara sebelum Hindu-Buddha dan Islam, awal kedatangan Islam di 

Nusantara, dan Kerajaan Lumajang sebagai kerajaan Islam tertua Jawa. Terkait 

untuk riset ini, Buku Atlas Walisongo kedepannya akan menjadi rujukan bagi 

peneliti dalam mencari informasi mengenai biogra�i Sunan Kalijaga yang 

merupakan tokoh Walisongo yang juga dijelaskan dalam buku tersebut. 

 Ketiga, buku yang ditulis oleh Stephen Cavalier berjudul “The World 

History of Animation”, terbit pada tahun 2011. Stephen Cavalier merupakan 

seorang praktisi Animasi yang mengabdikan hidupnya dalam dunia industri 

Animasi selama 20 tahun, sebagai animator, sutradara, dan penulis jalan cerita 

(story line) �ilm Animasi di Inggris. Sebagai bentuk apresiasi Stephen Cavalier 

terhadap industri animasi yang digelutinya, beliau menulis Buku “The World 

History of Animation”. Buku ini termasuk jenis buku sejarah (non�iksi) terkait 

bidang Animasi. Dalam pembahasannya, buku ini menjelaskan secara lengkap 

sejarah evolusi teknik Animasi Dunia dari masa ke masa yang beliau bagi ke 

dalam dua periodesasi, yakni Animasi sebelum alat sinematogra�i ditemukan 

(sebelum atau pra-1900), dan Animasi setelah alat sinematogra�i ditemukan 

(pasca 1900). Animasi Dunia yang dimaksudkan disini adalah Animasi yang 

telah dikembangkan oleh berbagai bangsa di dunia dengan bentuk 

karakteristiknya masing-masing, dari masa peradaban kuno (5200 tahun yang 

lalu) hingga bentuk Animasi dewasa ini. Terkait untuk riset ini, Buku “The 

World History of Animation” dijadikan sebagai landasan teori historis oleh 
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peneliti dalam memasukkan Wayang Kulit ke dalam rumpun Animasi, yakni 

Animasi sebelum alat sinematogra�i ditemukan (pra-1900). Selain itu, buku ini 

juga nantinya menjadi sumber informasi untuk mengetahui beberapa teknik 

Animasi Eropa sebelum tahun 1900 yang hampir sama dengan teknik Animasi 

Wayang Kulit versi Indonesia, seperti teknik Animasi Zoetrope, Thaumatrope, 

dan Praxinoscope yang sama-sama menyajikan ilusi optik yang disebut 

sequential images (ilusi gambar bergerak). 

Keempat, buku yang berjudul “Wayang: Asal-Usul, Filsafat dan Masa 

Depannya” yang ditulis oleh Sri Mulyono, terbit pada tahun 1989. Sri Mulyono 

sendiri merupakan seorang praktisi di dunia pewayangan, beliau lebih 

terkenal dengan gelar dalangnya yang sudah tingkat Suwargi (senior). Dalang 

adalah seorang sutradara, pengarang cerita (lakon), pengisi suara karakter 

(seiyu), dan yang mengatur secara keseluruhan jalannya pentas pertunjukan 

teater boneka yang disebut Wayang. Selain menjadi praktisi Wayang, Sri 

Mulyono juga banyak menulis karya tulis ilmiah tentang Wayang, salah 

satunya adalah buku yang berjudul “Wayang: Asal-Usul, Filsafat dan Masa 

Depannya”. Buku ini termasuk jenis buku sejarah (non�iksi) yang membahas 

tentang sejarah perkembangan Wayang Kulit di Indonesia secara lengkap 

dengan mengambil sumber dari beberapa hasil penelitian, seperti hasil 

penelitian orang Belanda, penemuan arkeologi, dan pendapat para sejarawan 

mengenai Wayang di Indonesia. Dalam pembahasannya, buku ini menjelaskan 

secara lengkap sejarah perkembangan Wayang dalam masyarakat Nusantara, 

mulai masa Jawa Kuno, Hindu-Budha, Islam, Kolonial Belanda, hingga pasca 

Indonesia merdeka. Buku ini juga menjelaskan bagaimana peranan mitos, 

agama dan kekuasaan (politik) dapat mempengaruhi perkembangan 

pertunjukan Wayang di Indonesia dari masa ke masa. Dalam kaitannya untuk 
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riset ini, Buku “Wayang: Asal-Usul, Filsafat dan Masa Depannya” ke depannya 

akan menjadi sumber data dalam menganalisis sejarah perkembangan 

Wayang di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam buku ini bahwa Wayang 

pada awal perkembangannya digunakan sebagai sarana upacara keagamaan 

(sakral), kemudian secara perlahan bertransformasi menjadi sarana hiburan 

(profan) dalam masyarakat. 

Kelima, disertasi Helen Angelia yang berjudul “A Study of Hybridity 

Between Japanese and Indonesian Style Character in Wayang” yang terbit di 

Taylor’s University Lakeside Campus pada tahun 2018. Dalam 

pembahasannya, disertasi ini menjelaskan mengenai perkawinan budaya 

antara Wayang Indonesia dengan Animasi Jepang (Anime) yang tren di Abad 

ke-20. Seperti yang dijelaskan dalam subpembahasan disertasi, Manzur 

Ghozaali adalah seorang praktisi Wayang di Indonesia yang mengawinkan 

budaya Wayang dengan Animasi Jepang dengan cara membuat karakter dan 

isi cerita Animasi ke bentuk pertunjukan teater boneka Wayang. Selain itu, 

disertasi ini juga menjelaskan persamaan antara Wayang dengan Animasi, 

baik dari segi teknik penyajian, elemen-elemen dalam Animasi, hingga 

pengaruhnya bagi masyarakat. Terkait untuk riset ini, Disertasi “A Study of 

Hybridity Between Japanese and Indonesian Style Character in Wayang” 

menjadi sumber informasi dalam menganalisis perkembangan Wayang di 

Indonesia dari masa ke masa yang kebanyakan telah dipengaruhi oleh culture 

hybridity atau perkawinan budaya. 

Keenam, jurnal penelitian yang terbit pada tahun 2015, berjudul 

“Tinjauan Singkat Perkembangan Animasi Indonesia dalam Konteks Animasi 

Dunia” oleh Arik Kurnianto. Jurnal ini menjelaskan sejarah perkembangan �ilm 

Animasi di Indonesia dalam konteks sejarah �ilm Animasi Dunia yang terbagi 
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ke dalam lima babak, yaitu The Origin of Animation (pre-1900), The Era of 

Experimentation (1900-1927), The Golden Age of Cartoon (1928-1957), The 

Televison Age (1958-1985), dan The Digital Dawn (1986-2010). Dalam salah 

satu subpembahasan jurnal, Arik Kurnianto menjelaskan bahwa Animasi yang 

pernah tayang di Indonesia terbagi ke dalam tiga jenis yaitu, pertama Animasi 

bukan buatan orang Indonesia dan dibuat di luar negeri, kedua Animasi bukan 

buatan orang Indonesia tapi dibuat di Indonesia, dan ketiga Animasi yang 

sepenuhnya dibuat orang Indonesia. Jurnal ini kedepannya akan menjadi 

sumber informasi dalam menelusuri terkait sejarah keberadaan jenis-jenis 

�ilm Animasi di Indonesia. 

E. Tinjauan Teoretis 

1. Defenisi Budaya 

Koentjaraningrat seorang antropolog Indonesia mende�inisikan 

budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar. De�inisi ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya 

sesuatu yang bersifat material, tetapi juga meliputi aspek-aspek non-material 

yang mempengaruhi cara hidup dan interaksi manusia dalam masyarakat. 

Menurut Koentjaraningrat budaya mencakup tiga wujud. 

a. Gagasan (ide) yaitu pola pikir dan nilai-nilai yang dianut oleh 

masyarakat. 

b. Aktivitas (tindakan) yaitu perilaku atau tindakan sosial dari manusia 

yang diatur oleh gagasan atau pola pikir tersebut. 

c. Artefak (karya) yaitu hasil �isik atau material dari aktivitas manusia 

yang menjadi bukti nyata dari budaya tersebut.30 
 

30Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Cet. I; Jakarta: PT 
Gramedia, 1974), h. 1-13. 
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2. Dinamika Kebudayaan 

Koentjaraningrat menjelaskan bagaimana kebudayaan berkembang 

dan berubah melalui beberapa proses. 

a. Difusi kebudayaan yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari 

satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya. Ini bisa terjadi melalui 

perdagangan, migrasi, atau kontak budaya lainnya. 

b. Akulturasi budaya yaitu pertemuan dua budaya yang menghasilkan 

pertukaran dan perubahan unsur-unsur budaya, tetapi masing-masing 

budaya tetap mempertahankan ciri khasnya. 

c. Asimilasi budaya yaitu proses di mana satu kelompok budaya 

menyerap unsur-unsur budaya lain hingga terjadi penggabungan yang 

lebih harmonis dan sering kali mengakibatkan hilangnya perbedaan 

budaya asal.31 

Koentjaraningrat mengidenti�ikasi tujuh unsur utama yang ada dalam 

setiap kebudayaan. 

a. Sistem religi yang meliputi kepercayaan, praktik keagamaan, upacara, 

dan mitologi yang diikuti oleh masyarakat. 

b. Sistem dan organisasi kemasyarakatan yang meliputi struktur 

keluarga, kekerabatan, organisasi politik, hukum, dan norma sosial 

yang mengatur interaksi manusia. 

c. Sistem pengetahuan yaitu pengetahuan yang diperoleh masyarakat 

tentang alam, �lora, fauna, dan cara mengelola lingkungan mereka. 

d. Bahasa yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat baik 

dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

 
31Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 240-

255. 
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e. Seni yang meliputi berbagai bentuk ekspresi artistik seperti seni rupa, 

musik, tari, dan sastra. 

f. Sistem mata pencaharian hidup yaitu cara masyarakat mendapatkan 

penghidupan, seperti bercocok tanam, berdagang, atau berburu. 

g. Teknologi dan peralatan yang meliputi alat, teknologi, dan 

keterampilan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.32 

3. Teori Islamisasi 

Koentjaraningrat seorang antropolog dari Indonesia berpendapat 

bahwa penyebaran Islam atau islamisasi di Indonesia terjadi melalui proses 

akulturasi yang kompleks antara budaya lokal dengan pengaruh Islam yang 

datang dari luar. Menurut beliau Islam tidak langsung menggantikan 

kepercayaan dan praktik lokal, melainkan mengalami proses adaptasi 

sehingga terjadi perpaduan antara elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran 

Islam. Penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa jalur seperti jalur 

perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kegiatan sosial-budaya. Ulama dan 

pedagang Islam yang datang ke Indonesia tidak hanya menyebarkan ajaran 

agama, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui interaksi sehari-

hari dengan masyarakat setempat.33 

Koentjaraningrat menekankan pentingnya peran para wali atau tokoh 

agama dalam penyebaran Islam di Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali 

Songo. Mereka berperan dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai 

dan melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya 

masyarakat setempat sehingga Islam dapat diterima secara luas di berbagai 

kalangan masyarakat di Indonesia.34 Dengan demikian, penyebaran Islam di 
 

32Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, h. 1-13.. 
33Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 240-255. 
34Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 240-255. 
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Indonesia merupakan hasil dari interaksi yang harmonis antara elemen-

elemen budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga menghasilkan bentuk 

budaya baru yang unik dan khas di Indonesia. 

4. Defenisi Animasi 

a. Pengertian Animasi Secara Bahasa 

Animasi berasal dari kata "anima" yang dalam bahasa Latin berarti 

"jiwa" atau "roh." Istilah ini mengacu pada pemberian "jiwa" atau kehidupan 

kepada objek yang sebelumnya mati atau tidak bergerak. Dalam konteks 

modern, animasi adalah teknik membuat gambar atau objek statis tampak 

bergerak, menciptakan ilusi kehidupan. 

Secara lebih spesi�ik, animasi adalah proses menciptakan ilusi gerakan 

dengan menampilkan serangkaian gambar diam atau frame secara berurutan 

dalam waktu singkat. Ketika gambar-gambar tersebut ditampilkan dengan 

kecepatan tertentu, mata manusia menangkapnya sebagai gerakan yang 

berkesinambungan.35 

b. Pengertian Animasi Menurut Para Ahli 

1) Stephen Cavalier 

Menurut Stephen Cavalier dalam bukunya "The World History of 

Animation," animasi adalah "seni menciptakan gerakan dengan cara 

mengurutkan serangkaian gambar atau objek untuk menciptakan ilusi hidup." 

Cavalier melihat animasi sebagai medium yang luas dan �leksibel, yang 

melibatkan berbagai teknik untuk menghidupkan cerita dan karakter, melalui 

gerakan yang diciptakan secara arti�isial. 

De�inisi Cavalier, mencakup berbagai teknik dan media yang digunakan 

dalam animasi, termasuk animasi tradisional, CGI, stop motion, dan lainnya. 

 
35Hikmat Darmawan, Mengapa Animasi? Akar Sejarah dan Dimensi-Dimensi (Film) 

Animasi (t.t.: Studio Animasi In House Kompas TV, 2012), h. 2. 
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Cavalier menekankan bahwa inti dari animasi adalah menciptakan ilusi 

gerakan dan kehidupan melalui rangkaian gambar atau objek yang 

ditampilkan secara berurutan.36 

2) Paul Wells 

Paul Wells, seorang akademisi dan penulis yang terkenal dalam bidang 

studi animasi, memberikan pengertian animasi dalam bukunya 

“Understanding Animation”. Menurut Wells, animasi adalah sebuah bentuk 

seni yang melibatkan pembuatan gambar bergerak melalui berbagai teknik, 

seperti menggambar dengan tangan, stop-motion, dan animasi komputer. 

Animasi tidak hanya menciptakan ilusi gerak, tetapi juga memungkinkan 

ekspresi visual yang unik dan sering kali memberikan cara alternatif untuk 

menceritakan kisah atau menyampaikan pesan yang mungkin tidak dapat 

dicapai melalui media lain. 

Wells juga menekankan bahwa animasi memiliki kemampuan untuk 

menembus batasan realitas �isik, sehingga dapat menciptakan dunia yang 

sepenuhnya baru dan imajinatif. Ini termasuk manipulasi waktu dan ruang, 

serta penggunaan simbolisme dan metafora visual yang kuat. Dalam de�inisi 

Wells, animasi dapat mengkomunikasikan ide-ide kompleks dan emosional 

dengan cara yang sangat menarik dan berkesan.37 

3) Frank Thomas dan Ollie Johnston 

Frank Thomas dan Ollie Johnston, dua animator legendaris dari Disney, 

memberikan pengertian animasi yang menekankan pada prinsip-prinsip 

dasar yang membuat animasi terlihat hidup dan nyata. Dalam buku mereka 

“Disney Animation: The Illusion of Life”, mereka mende�inisikan animasi 

 
36Stephen Cavalier, The World History of Animation (Vol. I; California: University of 

California Press, 2011), h. 45-46. 
37Paul Wells, Understanding Animation (London: Routledge, 1998), h. 10-34. 
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sebagai “the illusion of life” atau “ilusi kehidupan”. Mereka percaya bahwa 

animasi yang baik tidak hanya tentang gambar yang bergerak, tetapi tentang 

bagaimana gambar tersebut mencerminkan kehidupan, emosi, dan karakter 

yang dapat dirasakan oleh penonton.38 

Thomas dan Johnston juga mengembangkan dua belas prinsip animasi 

yang menjadi panduan utama dalam menciptakan animasi yang dinamis. 

Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti “squash and stretch” 

(pemanjangan dan pemadatan), “anticipation” (antisipasi), “staging” 

(penempatan), dan “appeal” (daya tarik), yang semuanya bertujuan untuk 

memberikan ilusi kehidupan pada karakter animasi dan membuat mereka 

tampak lebih realistis dan ekspresif.39 Secara keseluruhan animasi menurut 

Thomas dan Johnston adalah seni yang menggabungkan teknik dengan emosi 

untuk menciptakan karakter cerita yang hidup dan mampu menyentuh serta 

menghibur penonton. 

4) Dwi Koendoro Brotoatmodjo 

Dwi Koendoro Brotoatmodjo adalah seorang animator dan seniman 

terkenal asal Indonesia, dikenal karena karya-karyanya dalam bidang animasi 

dan kartun. Menurut Dwi Koendoro, animasi adalah suatu bentuk seni yang 

menggabungkan teknologi dan kreativitas untuk menciptakan gambar 

bergerak yang dapat menceritakan sebuah kisah atau menyampaikan pesan. 

Animasi tidak hanya sekedar gambar yang bergerak, tetapi juga harus 

memiliki alur cerita yang menarik dan karakter yang kuat sehingga mampu 

berkomunikasi secara efektif dengan audiens. 

Dwi Koendoro juga menekankan pentingnya orisinalitas dan inovasi 

dalam animasi. Dia percaya bahwa animasi harus terus berkembang seiring 
 

38Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation (New York: 
Walt Disney Productions, 1981), h. 8-28. 

39Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation, h. 47-70. 
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dengan perkembangan teknologi dan tren, namun tetap mempertahankan 

elemen-elemen tradisional yang membuatnya unik dan berbeda dari bentuk 

seni lainnya.40 

5. Jenis-jenis Animasi 

a. Animasi Tradisional (Cel Animation) 

Animasi tradisional atau cel animation adalah salah satu bentuk paling 

awal dari �ilm animasi. Setiap frame animasi digambar secara manual di atas 

lembaran kertas atau seluloid (disebut "cels"). Proses ini sangat memakan 

waktu karena setiap gerakan harus digambar satu per satu. Contoh klasik dari 

animasi tradisional adalah �ilm-�ilm animasi Disney seperti "Snow White and 

the Seven Dwarfs" dan "Cinderella." 

b. Animasi Stop Motion 

Animasi stop motion adalah teknik animasi dimana objek �isik seperti 

boneka atau model tanah liat dipindahkan sedikit demi sedikit antara 

pengambilan foto. Pada saat serangkaian foto-foto ini diputar secara 

berurutan, objek-objek tersebut tampak bergerak. Contoh terkenal dari 

animasi stop motion termasuk �ilm animasi "Wallace and Gromit" dan "Shaun 

the Sheep." 

c. Animasi Komputer atau CGI (Computer-Generated Imagery) 

CGI adalah teknik animasi yang dibuat menggunakan perangkat lunak 

komputer. Animasi ini bisa sangat realistis dan sering digunakan dalam �ilm 

live action, acara televisi, dan video game. CGI memungkinkan animator untuk 

menciptakan dunia dan karakter yang detail dalam animasinya. Contoh �ilm 

animasi populer yang menggunakan CGI seperti "Toy Story" dan "Frozen”. 
 

40Edi Sedyawati, Pekan Komik & Animasi Nasional 98 (t.t.: Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, 1999), h. 27-39. 
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d. Animasi 2D dan 3D 

Animasi 2D adalah bentuk animasi yang menggunakan gambar datar 

dan memiliki dua dimensi (panjang dan lebar). Contoh klasik dari animasi 2D 

termasuk serial kartun seperti "Tom and Jerry" dan "Spirited Away." Animasi 

3D menggunakan model yang memiliki volume dan kedalaman untuk 

menciptakan ilusi objek yang nyata sehingga tampak berinteraksi dalam ruang 

tiga dimensi. Animasi 3D sering digunakan dalam �ilm animasi modern seperti 

"Shrek" dan "Finding Nemo."41 

6. Proses Pembuatan Animasi 

Proses pembuatan animasi terdiri dari beberapa tahap penting yang 

saling berhubungan untuk menghasilkan karya animasi yang utuh. Setiap 

tahap ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai bagian dalam 

tim kreatif animasi untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas tinggi dan 

sesuai dengan ide atau konsep awal cerita.42 Adapun beberapa tahapan dari 

pembuatan animasi yaitu. 

a. Konsep dan Cerita 

Tahap awal ini melibatkan pengembangan ide dasar dan penulisan 

cerita atau naskah. Pada tahap ini, tim kreatif (animator) menentukan tema, 

plot, dan karakter utama yang akan dikembangkan dalam animasi. 

b. Storyboard 

Membuat sketsa kasar dari setiap adegan untuk memvisualisasikan 

alur cerita (plot). Storyboard berfungsi sebagai panduan visual bagi tim kreatif 

untuk memahami bagaimana cerita visual akan bergerak dari satu adegan ke 

adegan berikutnya. 
 

41Rahmat Rijal, Animasi 2 Dimensi (Cet. I; Jakarta: Pusat Pengembangan Per�ilman, 
2017), h. 1-2. 

42Han Revo Joang, Animasi 3 Dimensi (Cet. 1; Jakarta: Pusat Pengembangan Per�ilman, 
2017), h. 127-151. 
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c. Desain Karakter dan Latar 

Merancang tampilan karakter dan latar belakang yang akan digunakan 

dalam animasi. Tahap ini meliputi pembuatan model karakter, pakaian 

karakter, ekspresi wajah, serta detail latar yang mendukung suasana cerita. 

d. Menganimasikan 

Membuat gambar atau model untuk setiap frame animasi. Dalam 

animasi tradisional, setiap frame digambar tangan, sedangkan dalam animasi 

komputer, frame dibuat menggunakan software animasi, contohnya dengan 

menggunakan Aplikasi Blender. Untuk menganimasikan sebuah gambar, 

diperlukan rangkaian gambar yang disebut sebagai frame. Setiap frame adalah 

gambar tunggal yang menunjukkan satu posisi atau keadaan dalam urutan 

gerakan. Ketika frame-frame ini ditampilkan secara berurutan pada kecepatan 

tertentu, mata manusia akan menangkapnya sebagai gerakan yang halus. 

Jumlah frame yang dibutuhkan tergantung pada kecepatan animasi 

yang diinginkan. Misalnya, animasi biasanya ditampilkan pada 24 fps (frame 

per detik) dalam �ilm, atau 30 fps dalam video. Jadi, untuk satu detik animasi 

pada 24 fps, diperlukan 24 gambar terpisah. 

e. Rendering (khusus untuk animasi komputer) 

Memproses dan menggabungkan frame menjadi video yang 

berkesinambungan dengan menggunakan software animasi. Rendering 

melibatkan pengaturan pencahayaan, bayangan, tekstur, dan efek visual 

lainnya untuk menghasilkan tampilan akhir yang realistis dan menarik dalam 

bentuk animasi komputer. 

f. Pengeditan dan Efek Suara 

Menyempurnakan animasi dengan mengedit urutan adegan dan 

menambahkan suara, serta efek khusus. Pengeditan mencakup penyusunan 
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ulang adegan, penambahan musik latar, dialog, efek suara, dan efek visual 

tambahan untuk meningkatkan kualitas dan kesan animasi.43 

7. Hubungan Wayang Kulit dan Animasi 

Wayang Kulit dianggap sebagai bentuk animasi tradisional. Walaupun 

berbeda dari animasi modern yang menggunakan teknologi komputer atau 

teknik gambar tangan, Wayang Kulit menggunakan prinsip dasar animasi 

yaitu memberikan ilusi gerakan kepada objek mati. Berikut beberapa alasan 

mengapa Wayang Kulit bisa dikategorikan sebagai bentuk animasi.44 

a. Prinsip-Prinsip Animasi dalam Wayang Kulit 

Prinsip animasi dalam Wayang Kulit dapat dijelaskan dengan 

memperhatikan beberapa elemen penting dalam pementasannya. Berikut 

adalah penjelasan dari prinsip-prinsip animasi dalam Wayang Kulit. 

1) Ilusi Gerakan 

Ilusi gerakan digambarkan dari pertunjukan wayang kulit yang 

diperagakan oeh dalang (puppeteer) dalam menggerakkan boneka wayang di 

belakang layar yang diterangi oleh cahaya lampu (biasanya dari lampu minyak 

atau lampu listrik modern). Cahaya ini menciptakan bayangan boneka wayang 

di layar, yang memberikan ilusi kehidupan kepada penonton. Dalang 

menguasai teknik menggerakkan wayang dengan berbagai ritme dan gaya 

untuk menciptakan efek visual yang dinamis. Gerakan wayang yang halus dan 

teratur dapat membuat bayangan tampak hidup dan ekspresif, memberikan 

kesan bahwa boneka tersebut bergerak sendiri. 

2) Frame by Frame 

Frame by frame merupakan teknik animasi tradisional yang 

menggunakan susunan beberapa gambar berbeda dalam setiap frame. Seperti 
 

43Han Revo Joang, Animasi 3 Dimensi, h. 127-151. 
44Ranang AS dan Handriyotopo, Transisi Wayang, Relief, dan Animasi (Cet. 1; 

Surakarta: ISI Press, 2017), h. 17-60. 
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dalang menggerakkan wayang dengan perlahan dan berurutan untuk 

menggambarkan aksi dan emosi karakter. Dalang menggunakan teknik 

pengaturan gerakan yang sangat presisi, memindahkan wayang sedikit demi 

sedikit untuk menciptakan transisi yang halus antara satu gerakan ke gerakan 

lainnya. Gerakan-gerakan yang dipertunjukkan, seperti pertempuran, tarian, 

atau adegan dialog yang emosional, dengan setiap perubahan posisi wayang 

disusun secara hati-hati. 

3) Cerita dan Karakter 

Wayang Kulit memiliki cerita yang kompleks dan karakter yang 

beragam, mirip dengan narasi dan karakter dalam �ilm animasi. Setiap 

pertunjukan mempertontonkan cerita dengan menggunakan gerakan boneka 

dan dialog yang diucapkan oleh dalang. 

Dalang tidak hanya menggerakkan wayang tetapi juga mengisi suara 

semua karakter, menambahkan dimensi emosional dan dramatik pada cerita. 

Narasi dalam Wayang Kulit sering kali diambil dari epos Mahabharata dan 

Ramayana, dengan tokoh-tokoh yang memiliki ragam sifat dan cerita masa 

lalu. Dalang mampu menggambarkan berbagai karakter dengan jelas melalui 

perubahan nada suara, intonasi, dan gerakan wayang yang sesuai dengan 

karakter yang dimainkan.45 

Prinsip-prinsip di atas bekerjasama untuk menciptakan pertunjukan 

Wayang Kulit yang memukau dan mampu membawa penonton masuk ke 

dalam cerita dan dunia yang diciptakan melalui bayangan. Dalang, sebagai 

seniman utama, memegang peranan penting dalam memastikan setiap elemen 

ini terjalin dengan baik untuk menghasilkan pengalaman visual yang memikat. 

 
45Ranang AS dan Handriyotopo, Transisi Wayang, Relief, dan Animasi, h. 17-60. 
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b. Elemen Animasi dalam Wayang Kulit 

Elemen animasi dalam Wayang Kulit dapat dijelaskan melalui berbagai 

aspek yang menyusun pertunjukan ini, mencakup visual, gerakan, 

pencahayaan, bayangan, musik, dan suara. Berikut adalah rincian dari masing-

masing elemen tersebut. 

1) Visual dan Gerakan 

Boneka wayang yang terbuat dari kulit dan diukir dengan detail 

menjadi karakter visual yang bergerak. Gerakan tangan dalang mengontrol 

bagaimana boneka tersebut berinteraksi di layar. Boneka wayang yang terbuat 

dari kulit kerbau dan diukir dengan sangat detail menjadi karakter visual 

utama dalam pertunjukan. Setiap wayang memiliki bentuk, ukuran, dan desain 

unik akan mencerminkan karakter yang mereka perankan, baik itu tokoh 

heroik, antagonis, atau karakter lainnya. 

Dalang mengendalikan gerakan boneka wayang menggunakan tangkai 

yang terhubung ke bagian tangan dan tubuh wayang. Gerakan ini menciptakan 

interaksi antara karakter di layar, memungkinkan mereka untuk bertarung, 

berdialog, atau menari. Dalang memiliki keterampilan tangan yang sangat 

halus untuk menggerakkan wayang dengan cara yang realistis dan ekspresif. 

2) Pencahayaan dan Bayangan 

Cahaya yang digunakan untuk menciptakan bayangan di layar 

merupakan teknik dasar dalam animasi. Bayangan tersebut adalah bentuk 

awal dari visual animasi. Pencahayaan adalah elemen kunci dalam Wayang 

Kulit, di mana lampu (biasanya lampu minyak atau listrik) digunakan untuk 

menciptakan bayangan wayang di layar putih. Bayangan ini adalah bentuk 

visual utama yang dilihat oleh penonton. 
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Teknik pencahayaan ini menciptakan ilusi gerakan dan kehidupan pada 

bayangan wayang. Dengan mengubah posisi dan jarak wayang dari sumber 

cahaya, dalang dapat mengatur ukuran dan intensitas bayangan, memberikan 

efek visual yang dinamis dan menarik. Permainan cahaya dan bayangan ini 

adalah dasar dari cerita visual dalam Wayang Kulit. 

3) Musik dan Suara 

Musik gamelan dan suara yang dihasilkan oleh dalang memberikan 

atmosfer dan emosi, serupa dengan penggunaan musik dan suara dalam 

animasi modern untuk meningkatkan pengalaman penonton. Musik gamelan 

dan suara yang dihasilkan oleh dalang sangat penting dalam memberikan 

atmosfer dan emosi pada pertunjukan Wayang Kulit. Gamelan, orkestra 

tradisional Jawa atau Bali, mengiringi pertunjukan dengan irama dan melodi 

yang khas. Musik gamelan mengiringi adegan-adegan penting yang 

memperkuat suasana hati dan meningkatkan pengalaman penonton. Hal ini 

mirip dengan penggunaan soundtrack dalam �ilm animasi modern. Dalang juga 

berperan sebagai narator dan pengisi suara untuk semua karakter dalam 

cerita. Dengan menggunakan berbagai nada dan intonasi, dalang menciptakan 

dialog yang hidup dan menyampaikan emosi setiap karakter.46  

Beberapa elemen di atas bekerjasama untuk menciptakan pengalaman 

audio-visual yang mendalam dan memikat dalam pertunjukan Wayang Kulit. 

Kombinasi visual yang detail, gerakan yang ekspresif, pencahayaan yang 

dramatis, serta musik dan suara yang mendalam, menjadikan Wayang Kulit 

sebuah seni pertunjukan animasi tradisional yang kaya akan nilai budaya dan 

estetika. 

Meskipun Wayang Kulit tidak menggunakan teknologi animasi modern, 

prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pertunjukannya membuatnya 

dapat dianggap sebagai bentuk awal animasi. Dengan menggerakkan boneka 

 
46Ranang AS dan Handriyotopo, Transisi Wayang, Relief, dan Animasi, h. 17-60. 
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untuk menciptakan ilusi gerakan dan menggunakan cerita serta karakter, 

Wayang Kulit adalah contoh bagaimana seni tradisional telah lama 

menggunakan teknik animasi untuk hiburan dan pendidikan. 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka teoretis adalah rancangan seperangkat konsep sistematis 

yang berkaitan erat dan saling berhubungan yang membentuk pandangan 

mengenai suatu masalah, kemudian menjadi pegangan pokok seorang peneliti 

untuk memprediksi jawaban penelitian atau permasalahan penelitian. 

Kerangka teoritis pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai relasi 

antara dua variabel (pertanyaan penelitian) atau lebih yang sudah diuji 

kebenarannya. Jadi, kerangka teoritis ini menjelaskan sebuah relasi atau 

hubungan sebab-akibat dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian.47 

 

 
47Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 

2011), h. 28-32. 
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Berdasarkan skema di atas, Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang 

memiliki kontribusi dalam sejarah perkembangan Animasi Indonesia, 

khususnya Animasi bernuansa islami. Animasi yang dimaksud disini adalah 

Wayang Kulit yang termasuk dalam rumpun Animasi.48 Hal ini dibuktikan dari 

sejarah Sunan Kalijaga yang melakukan dakwah-kultural terhadap 

masyarakat Jawa pada masa akhir Majapahit hingga awal Mataram (Abad 16-

17). Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga kerap menggunakan bantuan kesenian 

dalam mengajarkan agama Islam ke masyarakat Jawa. Salah satu bentuk 

kesenian yang sering digunakan beliau adalah Wayang Kulit, Wayang 

merupakan pertunjukan hiburan dalam bentuk cerita-cerita visual yang 

digemari oleh banyak kalangan masyarakat Jawa ketika itu. Lewat kesenian 

atau hiburan Wayang inilah Sunan Kalijaga memiliki pengaruh dalam 

perkembangan penyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di wilayah pesisir 

utara Pulau Jawa.49 Dalam sejarah hidupnya, Sunan Kalijaga sejak kecil sudah 

mengenal Islam, karena beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan 

Majapahit yang beragama Islam, di Istana Tuban, Jawa Timur. Meskipun Sunan 

Kalijaga dibesarkan dalam suasana kerajaan dan diberikan pengetahuan-

pengetahuan dasar tentang Islam, tetapi beliau tumbuh menjadi pribadi yang 

nakal. Hingga pada akhirnya orang tua Sunan Kalijaga mengusir beliau dari 

istana karena kepribadiannya tersebut, namun hal itu tidak membuat Sunan 

Kalijaga menyerah, malah bertambah nakal dan menjadi brandal Lokajaya. 

Baru ketika Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang, beliau mulai 

takjub dengan kepribadian dan kesaktian Sunan Bonang. Dan pada saat itulah 

Sunan Kalijaga bertobat dan kembali belajar memahami ajaran Islam di Sunan 

 
48Daniel Mikelsten, Sejarah Film: Animasi, Blockbuster, dan Sundance Institute, h. 7-13. 
49Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 70-85.    
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Bonang. Pertemuannya dengan Sunan Bonang inilah yang menjadi awal 

perjalanan dakwah Islam Sunan Kalijaga, hingga bertemu dengan Syekh Siti 

Jenar dan Sunan Gunung Jati. Dan pada akhirnya Sunan Kalijaga dikenal 

sebagai salah satu tokoh Walisongo penyebar Islam di Nusantara.50 

Wayang dalam konteks sejarah Animasi Dunia dan Indonesia 

merupakan versi Animasi Kuno, yakni Animasi yang ada sebelum tahun 1900-

an. Animasi Kuno dapat dikatakan sebagai asal-usul dari �ilm animasi dewasa 

ini.51 Sejarah Animasi Kuno sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia 

purba, yang ketika itu gemar membuat lukisan-lukisan dinding gua. Dari 

lukisan tersebut manusia purba mencoba menyampaikan cerita visual 

mengenai aktivitas keseharian mereka. Selain itu, lukisan dinding gua tersebut 

mengisyaratkan bahwa sejak dari dulu manusia gemar membuat cerita-cerita 

visual.52 Wayang yang masuk dalam konteks Animasi Kuno yang digunakan 

Sunan Kalijaga dalam berdakwah, merupakan bentuk modern dari lukisan-

lukisan dinding gua dalam menyampaikan cerita visual, yang awalnya statis 

menjadi dinamis, yang awalnya tidak bergerak menjadi bergerak.53 Pada akhir 

abad ke-19, diciptakan kamera proyektor pertama bernama Cinematographe 

oleh orang Prancis. Dengan penemuan alat tersebut, Animasi berkembang 

menjadi cerita visual yang disebut “�ilm Animasi” yang sejarah 

perkembangannya dibagi atas beberapa periodisasi, yakni The Origin of 

Animation (pre-1900), The Era of Experimentation (1900-1927), The Golden 

 
50Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 258-277. 
51Arik Kurnianto, “Tinjauan Singkat Perkembangan Animasi Indonesia dalam Konteks 

Animasi Dunia”, h. 243-245. 
52Klementin Fairyo, “Lukisan Dinding Gua Prasejarah di Perbatasan Indonesia-Papua 

Nugini”, Kalpataru: Majalah Arkeologi, vol. XXV, no. 2, November 2016, h. 120-129. 
53M Marsaid, “Islam dan Kebudayaan: Wayang Sebagai Media Pendidikan Islam di 

Nusantara”, Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, vol. IV, no. 1, Agustus 2016, h. 103-112. 
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Age of Cartoon (1928-1957), The Televison Age (1958-1985), dan The Digital 

Dawn (1986-2010).54 

Animasi atau cerita visual dalam perkembangannya memiliki banyak 

versi, sesuai dengan budaya masyarakat pembuatnya. Seperti, lukisan dinding 

gua versi manusia purba, Wayang versi Asia, �ilm Cartoon versi Amerika, 

Anime versi Jepang, dan versi-versi animasi lainya.55 Di Indonesia, sebelum 

alat Cinematographe ditemukan, Animasi sudah ada sejak zaman prasejarah, 

seperti lukisan dinding gua di Taman Prasejarah Leang-Leang, Sulawesi 

Selatan.56 Begitu juga dengan Wayang dari Jawa sudah ada sejak zaman 

prasejarah Indonesia.57 Wayang sebagai rumpun Animasi yang digunakan 

Sunan Kalijaga dalam berdakwah di Jawa, telah diubah oleh beliau ke versi 

islami. Lewat pendidikan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga mempelajari metode 

“dakwah-kultural”, yakni dakwah Islam dengan budaya. Contohnya adalah 

wayang, berkat kepiawaian Sunan Kalijaga dalam melakonkan wayang, Sunan 

Kalijaga dikenal memiliki banyak julukan nama dalang di setiap daerah di 

Jawa. Selain itu, Sunan Kalijaga telah membuat versi wayangnya sendiri yang 

bernuansa islami, seperti perubahan bentuk karakter wayang yang dipipihkan 

dan tidak menyerupai manusia (makhluk hidup), karena dalam Islam terdapat 

larangan dalam membuat objek patung bervolume yang menyerupai makhluk 

hidup. Kemudian, dari segi isi cerita atau lakon wayang, Sunan Kalijaga tetap 

memanfaatkan epos Mahabharata dan Ramayana, namun disisipkan unsur-

 
54Arik Kurnianto, “Tinjauan Singkat Perkembangan Animasi Indonesia dalam Konteks 

Animasi Dunia”, h. 244. 
55Giannalberto Bendazzi, Animation: A World History, vol. II: The Birth of a Style-The 

Three Markets (Florida: CRC Press, 2016), h. 12 & 370. 
56Endjat Djaenuderadjat dkk, Atlas Prasejarah Indonesia (Jakarta: Kharisma Ilmu, 

2012), h. 197. 
57Fatkur Rohman Nur Awalin, “Sejarah Perkembangan dan Perubahan Fungsi Wayang 

dalam Masyarakat”, Jurnal Kebudayaan, vol. XIII, no. 1, Agustus 2018, h. 78-84. 
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unsur Islam-tasawuf di dalamnya, seperti lakon Dewaruci. Sunan Kalijaga 

tetap memanfaatkan epos Mahabharata dan Ramayana, alasannya karena 

masyarakat Jawa ketika itu masih menganut ajaran Hindu-Budha.58 Lewat 

wayang versi Sunan Kalijaga inilah, peneliti menganggap Sunan Kalijaga 

adalah pelopor Animasi Islam di Indonesia, yakni animasi yang pertama kali 

ada di Indonesia yang memiliki nuansa islami di dalamnya dan digunakan 

untuk memperkenalkan ajaran Islam. Sehingga, Sunan Kalijaga memiliki 

kontribusi tersendiri dalam sejarah animasi di Indonesia, khususnya animasi 

versi islami. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dalam bentuk studi pustaka 

(library research) yang bersifat kualitatif, maka dari itu sumber yang 

digunakan adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan Sunan Kalijaga 

dan Animasi. Secara metodologis, riset ini memakai pendekatan sejarah, yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengoreksi dan menganalisis 

bentuk-bentuk kesaksian sejarah guna menemukan fakta-fakta sejarah, 

kemudian disintesakan menjadi wacana sejarah yang utuh.59 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian bertujuan untuk memudahkan peneliti 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam rumusan masalah. 

Maka dari itu, pendekatan penelitian mesti harus seimbang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. 

 
58Masroer Ch. Jb., “Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit Masyarakat Jawa 

dan Sunda”, h. 50-55. 
59Miza Nina Adlini dkk, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Edumaspul: 

Jurnal Pendidikan, vol. VI, no. 1, 2022, h. 975-979. 
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Adapun pendekatan dari beberapa disiplin ilmu yang digunakan oleh peneliti, 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Historis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis karena dapat 

digunakan dalam melakukan penelaahan mengenai objek masa lalu guna 

mendapatkan fakta-fakta sejarah. Sebuah pendekatan yang melihat hukum 

sebab-akibat (kausalitas), artinya peristiwa dewasa ini tidak bisa lepas dari 

peristiwa masa lalu, atau terkait erat dengan bentuk-bentuk kesaksian sejarah, 

seperti naskah, artefak, dan budaya. Menurut Dilthey pendekatan historis 

dalam ilmu Sejarah itu bersifat positivisme, yaitu melihat manusia dan 

masyarakat selalu dari sisi lahiriah dan material yang dapat ditelaah secara 

objektif dan mekanistik.60 Pendapat tersebut didukung oleh Ranke yang 

dikutip Kuntowijoyo, bahwa pendekatan historis adalah disiplin positif yang 

hanya menulis apa yang sebenarnya terjadi.61 Lewat pendekatan ini, peneliti 

dapat menemukan fakta-fakta masa lalu mengenai kontribusi Sunan Kalijaga 

dalam perkembangan Animasi Islam di Indonesia. 

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan guna 

memahami suatu kompleksitas masyarakat, seperti perkembangan, interaksi, 

struktur, dan perilaku kolektif kelompok akibat dari hubungan sosial.62 

Menurut Lemert, pendekatan sosiologis adalah studi untuk memahami 

hubungan dan interaksi yang membangun dunia sosial kita, dunia yang 

 
60F. Budi Hardiman, Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher Sampai Derrida 

(Yogyakarta: Kanisius, 2015), h. 67-70. 
61Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. 1; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), h. 

7-9. 
62Ajub Ishak, “Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologis dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum 

Islam”, Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. IX, no. 1, Juni 2013, h. 67-69. 
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melingkupi segala sesuatu yang membangun kehidupan kolektif kelompok, 

mulai dari politik, ekonomi, budaya, kehidupan mental, dan banyak lagi.63 

Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis karena dapat digunakan dalam 

menelaah dimensi-dimensi sosial dari peristiwa sejarah yang diteliti. Dimensi 

sosial yang dimaksud disini adalah segala hal yang menjadi dasar manusia atau 

masyarakat dalam bertindak. 

c. Pendekatan Budaya 

Budaya adalah sekumpulan nilai, norma, adat istiadat, tradisi, bahasa, 

dan simbol-simbol yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. 

Budaya mencakup cara hidup, kepercayaan, seni, hukum, moral, kebiasaan, 

serta pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Budaya membentuk identitas suatu kelompok dan mempengaruhi cara 

mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Pendekatan budaya 

untuk meneliti Sunan Kalijaga dapat dilakukan dengan memahami peran dan 

kontribusinya dalam konteks budaya di masyarakat Jawa terutama 

pengaruhnya dalam seni Wayang Kulit. Pendekatan budaya juga digunakan 

untuk meneliti integrasi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang dilakukan 

oleh Sunan Kalijaga.64 

3. Data dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil observasi/ 

pengamatan, baik secara langsung atau melalui media perantara. Wujud data 

bisa berupa angka, simbol-simbol, dan sifat.65 Dalam riset ini peneliti mencoba 

menganalisis beberapa informasi yang berkaitan dengan Sunan Kalijaga, 

 
63Khaerul Umam Noer, Pengantar Sosiologi untuk Mahasiswa Tingkat Dasar (Cet. I; 

Jakarta: Perwatt, 2021), h. 1-2. 
64Istiningsih dkk, Study Islam (Tinjauan Study Islam dari Berbagai Aspek Ilmu 

Pengetahuan (Yogyakarta: UINSA, 2018), h. 139-155. 
65Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 27-30. 
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seperti riwayat hidup, kontribusi Sunan Kalijaga dalam perkembangan 

Wayang di Indonesia, dan peran Wayang dalam dakwah kultural Sunan 

Kalijaga. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis beberapa informasi yang 

terkait dengan sejarah perkembangan Animasi Dunia dan Animasi Indonesia, 

informasi-informasi mengenai Animasi inilah yang nantinya memberikan 

gambaran bahwa Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh yang 

berkontribusi dalam sejarah perkembangan Animasi di Indonesia. 

Sumber data adalah subjek dimana data/informasi ditemukan, bisa 

berupa arsip/dokumen, benda-benda, narasumber, dan tempat.66 Berkaitan 

dengan riset ini, sumber data yang dipakai adalah sumber skunder, seperti 

buku-buku, jurnal-jurnal, dan beberapa tulisan ilmiah lainnya. Selain itu, riset 

ini juga menggunakan sumber skunder berbentuk gambar dan video, 

informasi-informasi dari sumber inilah yang nantinya membantu peneliti 

dalam menganalisis sejarah perkembangan Animasi melalui tampilan visual. 

4. Langkah-Langkah Penelitian 

a. Heuristik 

Heuristik merupakan langkah pertama dalam metode penelitian 

sejarah. Langkah ini bertujuan untuk melacak dan menemukan data-data 

sejarah dari sumber-sumber yang masih tersebar. Menurut Lewenson dan 

McAlliste, Heuristik dibagi dalam tiga tahap, yaitu eksplorasi, identi�ikasi, dan 

klasi�ikasi. Tahap eksplorasi adalah tahap mencari dan mengumpulkan data 

sesuai dengan tema penelitian. Tahap identi�ikasi adalah tahap memastikan 

data apakah memiliki kaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti. Dan tahap 

klasi�ikasi adalah tahap mengelompokkan data berdasarkan sumbernya, 

sehingga diperoleh sumber primer dan skunder dalam heuristik.67 Dalam riset 
 

66Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 29-30. 
67Joko Sayono, “Langkah-Langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital”, 

Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, vol. XV, no. 2, 2021, h. 372-
375. 
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ini, peneliti akan berfokus dalam melacak dan menemukan data-data yang 

berkaitan dengan judul tesis, seperti terjemahan babad Jawa mengenai Sunan 

Kalijaga, dokumentasi Wayang dan Animasi, dan beberapa hasil penelitian 

mengenai Sunan Kalijaga dan Animasi. 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan langkah kedua dalam metode penelitian 

sejarah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan sumber-

sumber yang valid. Di langkah ini pula data-data yang terkumpul diekstrak 

menjadi fakta sejarah. Menurut Abdurrahman dan Herlina, kritik sumber 

dibagi atas dua, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal 

adalah upaya untuk menguji keaslian sumber dari bentuk �isiknya, seperti asli 

atau imitasi, utuh atau sudah diubah. Sedangkan, kritik internal adalah upaya 

untuk menguji kesahihan sumber dari isi informasinya, misalnya, apakah 

informasi yang disampaikan bersifat historis atau argumen, dan apakah 

informasi yang disampaikan juga dibenarkan oleh banyak sumber.68 Berkaitan 

dengan riset ini, maka peneliti hanya mengaplikasikan kritik internal 

disebabkan dalam proses penelitian tidak dipakai sumber primer yang 

mengharuskan pengaplikasian kritik eksternal. 

c. Interpretasi 

Interpretasi menurut Qothrunnada, merupakan kesimpulan subjektif 

seseorang terhadap sebuah wacana.69 Sedangkan, Berkhofer dalam 

Abdurrahman, interpretasi sejarah adalah upaya dalam melakukan sintesis 

(menyatukan) atas sekumpulan fakta yang didapat dari saksi-saksi sejarah 

dan beserta dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta tersebut ke dalam 

 
68Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h. 105-110. Lihat juga 

Nina Herlina, Metode Sejarah (Bandung: Satya Historika, 2020), h. 30. 
69Kholida Qothrunnada, “Interpretasi Adalah: Fungsi, Tujuan, dan Contohnya”, Detik 

Jabar, 27 Juli 2022. detik.com (9 November 2023). 
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uraian yang utuh.70 Interpretasi merupakan langkah ketiga dalam metode 

penelitian sejarah setelah dilakukan kritik sumber sebelumnya. Interpretasi 

dalam sejarah adalah suatu telaah yang dipakai sejarawan untuk dapat 

menggambarkan seperti apa situasi dan peristiwa masa lalu itu terjadi. 

Menurut Padiatra, interpretasi dalam sejarah bukanlah tidak memiliki dasar 

atau telaah yang bersumber dari pandangan serta keinginan pribadi 

sejarawan, sehingga dapat mengaburkan kejadian masa lalu yang sebenarnya. 

Kemudian, interpretasi disini menurut Padiatra adalah telaah yang dilakukan 

bersumber dari kesaksian-kesaksian sejarah yang tersedia, yang telah 

melewati tahap kritik sebelumnya, sehingga diperoleh fakta-fakta yang bisa 

dirangkaikan menjadi wacana sejarah yang utuh.71 

d. Historiogra�i 

Historiogra�i adalah teknik penulisan, penguraian atau laporan hasil 

riset sejarah yang telah dilaksanakan. Dari historiogra�i ini nantinya akan 

membagikan gambaran yang jelas tentang jalannya riset dari awal hingga 

akhir. Historiogra�i juga dapat diartikan sebagai gabungan antara kontruksi 

penulisan dengan interpretasi sejarah. Menurut Abdurrahman, salah satu 

karakteristik dari historiogra�i modern adalah lebih menekankan aspek 

kronologis, yaitu alur penguraian data-data/peristiwa-peristiwa sejarah harus 

selalu diurutkan.72 

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, adapun tujuan riset ini 

yaitu: 

 
70Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h. 111. 
71Aditia Muara Padiatra, Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik (Gresik: JSI Press, 2020), h. 

105-108. 
72Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h. 115. 
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a. Untuk menjelaskan biogra�i Sunan Kalijaga. 

b. Untuk menganalisis strategi penyebaran Islam Sunan Kalijaga lewat 

media Wayang Kulit sebagai Animasi Islam di Jawa. 

c. Untuk menganalisis pengaruh Animasi Islam Sunan Kalijaga terhadap 

Penyebaran Islam di Jawa. 

2. Kegunaan 

Sebagaimana tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, tentunya 

penelitian ini juga mempunyai kegunaan atau manfaat, yaitu: 

a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan keilmuan para pembaca, terkhusus dalam disiplin ilmu 

Sejarah dan Peradaban Islam. Selain itu, riset ini diharapkan 

kedepannya dapat menjadi sumber rujukan bagi para peneliti 

berikutnya, dalam meneliti tentang sejarah Animasi Islam di Indonesia.  

b. Kegunaan praktis, diharapkan setelah membaca penelitian ini, para 

pembaca dapat lebih bijaksana dalam memandang budaya dan agama. 

Menjadikan budaya sebagai infrastruktur agama, artinya budaya 

digunakan sebagai media dalam menyebarkan agama Islam. 
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BAB II 

BIOGRAFI SUNAN KALIJAGA 

Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu dari “Wali Songo”, sebuah 

kelompok ulama dan su�i yang berperan penting dalam penyebaran Islam di 

Indonesia pada abad ke-15 dan ke-16 M. Para ahli sepakat, Istilah “Wali” 

berasal dari tradisi Islam, tetapi istilah “Songo”, terdapat ragam interpretasi 

menurut para ahli. 

Menurut Moh. Adnan, istilah "Songo" berasal dari Bahasa Arab "Sana" 

yang artinya “Mulia”, karena para wali memiliki kedudukan yang agung di 

kalangan masyarakat Jawa. Para wali memiliki kedudukan yang agung di 

kalangan masyarakat Jawa karena kedekatan mereka dengan Tuhan, yang 

memberikan mereka karisma spiritual. Mereka juga menjadi teladan dalam 

moralitas dan etika, menunjukkan sifat-sifat seperti kebaikan, kejujuran, 

kerendahan hati, dan kesabaran. Selain itu, para wali aktif dalam kegiatan 

sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, amal, dan 

penyebaran nilai-nilai agama. Oleh karena itu, kedudukan agung para wali 

tercermin dari aspek spiritual, teladan moral, dan kontribusi nyata mereka 

kepada masyarakat. 

Menurut R. Tanojo, istilah "Songo" berasal dari bahasa Jawa “Sono,” 

diartikan sebagai “Tempat” atau “Wilayah”, karena peran para wali sebagai 

pemuka agama Islam di daerah mereka masing-masing. Contohnya, Sunan 

Kalijaga merupakan mubalig di wilayah Kerajaan Demak, Pajang, dan 

Mataram. Gelar “Sunan” di awal nama para Wali Songo, juga menunjukkan 

status mereka di kalangan istana dan masyarakat sebagai tokoh yang paham 

tentang agama Islam.1 

 
1Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai 

Fakta Sejarah (Cet. V; Jakarta: Pustaka IIMan, 2017), h. 142-144. 
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Menurut Fahruddin Faiz istilah "Songo" berasal dari tradisi Buddha 

disebut “Sangha” pada masa Majapahit. Sangha adalah istilah dalam agama 

Buddha yang merujuk kepada komunitas Buddha, terutama para biksu 

(biarawan) dan biksuni (biarawati). Sangha terdiri dari mereka yang telah 

mengambil sumpah dalam kehidupan religius dan berkomitmen untuk 

mengikuti ajaran Buddha. Komunitas Sangha dianggap penting dalam 

mendukung dan memelihara ajaran Buddha pada masa Majapahit. Bagi 

Fahruddin Faiz, istilah "Songo" merujuk kepada komunitas ulama Islam yang 

dikenal sebagai Wali Songo, memiliki kaitan dengan tradisi Buddha disebut 

“Sangha” yang lebih dulu dikenal masyarakat Jawa sebelum Islam. 

Para peneliti lain, menafsirkan "Songo" sebagai "Sembilan" dalam 

bahasa Jawa, karena jumlah terkenal dari para tokoh ini, diyakini berjumlah 

sembilan. Meskipun demikian, semua interpretasi tersebut memberikan 

warna yang berbeda pada pemahaman kita tentang warisan spiritual dan 

sejarah Nusantara.2 Beragam pendapat tentang asal-usul istilah "Wali Songo" 

memperkaya pemahaman tentang warisan budaya dan sejarah di Indonesia. 

Interpretasi tersebut memperlihatkan bagaimana aspek linguistik, budaya, 

dan agama saling berinteraksi dalam pembentukan konsep-konsep seperti ini. 

Jasa terbesar dari Wali Songo adalah pengislaman tanah Jawa. Islam 

telah hadir di Indonesia sejak awal abad ke-7 M, namun pada periode tersebut, 

jumlah penganutnya sangat sedikit. Baru pada sekitar abad ke-12 M, dengan 

munculnya para wali ini, Islam mulai tersebar secara luas. Hampir dua abad 

setelah munculnya para wali ini, mayoritas masyarakat Jawa dapat dikatakan 

telah menjadi muslim.3 

 
2Sulthon Mas’ud, Sejarah Peradaban Islam (Surabaya: UINSA, 2014), h. 179. 
3Ahwan Mukarrom, Sejarah Islam Indonesia 1: Dari Awal Islamisasi Sampai Periode 

Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara (Surabaya: UINSA, 2014), h. 60. 
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Hal ini menunjukkan bahwa para wali ini memiliki strategi dakwah 

yang luar biasa. Begitu pula dengan Sunan Kalijaga, akan dibahas dalam tulisan 

ini, terutama strategi dakwah beliau menggunakan medium Animasi 

tradisional (Wayang Kulit). Dengan mengetahui apa yang diterapkan oleh 

beliau dalam dakwahnya, mungkin dapat memberikan banyak pelajaran dan 

inspirasi bagi para pembaca. 

Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali berumur panjang. Beliau 

dilahirkan pada akhir masa Kerajaan Majapahit dan menyaksikan peralihan 

kekuasaan dari Kesultanan Demak, Pajang, Cirebon, hingga awal berdirinya 

Kesultanan Mataram. Sunan Kalijaga terkenal sebagai seorang wali yang 

memiliki cakupan dakwah yang luas, dari kalangan anak-anak hingga orang 

dewasa, dari kaum bangsawan, masyarakat, hingga brandal (perompak). 

Umurnya yang panjang membuat banyak cerita masyarakat tentang beliau, 

seperti cerita yang mengisahkan bahwa Sunan Kalijaga mengawal Prabu 

Brawijaya terakhir.4 Beliau juga dikisahkan membimbing Joko Tingkir (Sultan 

Hadiwijaya) dalam mendirikan Kerajaan Pajang. Selain itu, beliau memberikan 

petunjuk awal berdirinya Kerajaan Mataram.5 Cerita-cerita tentang Sunan 

Kalijaga sangatlah banyak dan memberikan gambaran tentang peran besar 

yang dimainkannya dalam sejarah Jawa. 

A. Silsilah 

 Ada ragam interpretasi mengenai asal-usul (genealogi) Sunan Kalijaga 

yang tertulis dalam sejarah Jawa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa 

beliau adalah keturunan Arab. Di sisi lain, ada yang menyebutkan bahwa 

Sunan Kalijaga adalah keturunan Jawa asli. Selain itu, ada yang mengaitkan 

 
4Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai 

Fakta Sejarah, h. 279. 
5Moelyono Sastronaryatmo, Babad Jaka Tingkir: Babad Pajang (Jakarta: Balai Pustaka, 

1981), h. 70. 
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Sunan Kalijaga dengan keturunan Cina. Ragam interpretasi ini disebabkan 

karena adanya kompleksitas sejarah dan keragaman sumber-sumber sejarah 

yang ditemukan. 

Menurut Agus Sunyoto, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Aria Teja 

memiliki nama asli Abdurrahman dan berasal dari keturunan Arab. 

Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Aria 

Dikara. Sebagai hasil dari keberhasilannya tersebut, Abdurrahman menikahi 

putri dari Aria Dikara. Setelah menggantikan kedudukan mertuanya sebagai 

Bupati Tuban, Abdurrahman kemudian menggunakan nama Aria Teja. Dari 

perkawinan dengan putri Aria Dikara, Aria Teja memiliki seorang putra yang 

diberi nama Aria Wilatikta. Kemudian, Aria Wilatikta menikah dengan Putri 

Nawangarum, maka lahirlah Raden Sahid (Sunan Kalijaga). Sementara 

Abdurrahman, kakek Sunan Kalijaga adalah cicit dari Abbas bin Abdul 

Muthalib, paman Nabi Muhammad Saw.6 

Menurut Achmad Chodjim, silsilah versi Jawa menyatakan bahwa 

Sunan Kalijaga adalah putra dari seorang adipati, yaitu Adipati Tuban, 

Tumenggung Wilatikta. Kedudukan adipati pada masa itu sangat berbeda 

dengan jabatan bupati (residen) di zaman sekarang. Adipati memiliki 

kekuasaan yang setara dengan raja tetapi berada di bawah kekuasaan 

maharaja. Kadipaten Tuban pada masa itu berada di bawah kekuasaan 

Majapahit. 

Tumenggung Wilatikta, yang juga dikenal sebagai Aria Teja IV, 

merupakan keturunan dari Aria Teja III, Aria Teja II, dan berpangkal pada Aria 

Teja I. Aria Teja I adalah putra dari Aria Adikara (Ranggalawe). Aria Adikara 

adalah salah seorang panglima perang Kerajaan Majapahit. Sementara itu, Aria 
 

6Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai 
Fakta Sejarah, h. 258-261. 
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Adikara merupakan putra dari Aria Wiraraja. Aria Wiraraja adalah tokoh yang 

membantu Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Dengan 

demikian, Sunan Kalijaga memiliki garis keturunan yang sangat terpandang 

dan berpengaruh dalam sejarah Jawa. Keturunannya mencakup tokoh-tokoh 

penting yang memainkan peran signi�ikan dalam perkembangan politik dan 

pemerintahan di masa Majapahit.7 

Menurut Slamet Muljana, dikutip dari sumber Cina, Sunan Kalijaga 

bernama asli Gan Si Cang adalah putra dari Gan Eng Cu, seorang kapten Cina 

di Tuban. Pasca keruntuhan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak, Kin 

San (Raden Kusen), yaitu Adipati Terung yang berkuasa di Semarang, 

mengangkat Gan Si Cang (Sunan Kalijaga) sebagai kapten Cina di wilayahnya. 

Gan Si Cang adalah seorang arsitektur yang berhasil merenovasi kembali 

galangan kapal dan tempat penggergajian kayu di Semarang yang sudah 

terbengkalai. Dengan keberhasilan Gan Si Cang merenovasi kembali beberapa 

bangunan di Semarang, Kin San (Raden Kusen) mempromosikan Gan Si Cang 

(Sunan Kalijaga) sebagai arsitektur Masjid Agung Demak ke Raden Patah, 

penguasa Kesultanan Demak. 

Sejarah lokal menyebutkan Sunan Kalijaga adalah perancang "saka 

tatal" masjid, yaitu tiang penyangga masjid yang terbuat dari serpihan-

serpihan kayu yang disatukan dengan rapi, mirip teknik pembuatan tiang 

kapal Cina yang dirancang untuk menahan kuatnya hembusan angin. Dari 

sumber Cina dan sejarah lokal di atas, Slamet Muljana menyimpulkan Gan Si 

Cang dan Sunan Kalijaga adalah orang yang sama.8 

 
7Achmad Chodjim, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga (Cet. VI; Jakarta: Serambi Ilmu 

Semesta, 2006), h. 8. 
8Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara 

Islam di Nusantara (Cet. II; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), h. 98-99. 
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Beberapa pendapat menyampaikan bahwa teori-teori di atas masih 

kontroversial dan sering kali berdasarkan pada interpretasi tertentu terhadap 

sumber-sumber sejarah. Selain itu, adanya nama-nama yang mirip dengan 

budaya tertentu tidak selalu menunjukkan asal-usul yang pasti, karena nama-

nama dapat berpindah atau disesuaikan di berbagai konteks budaya. 

Penafsiran Slamet Muljana, Agus Sunyoto, dan Achmad Chodjim 

menambahkan dimensi menarik dalam memahami sejarah Sunan Kalijaga. 

Tetapi tetap diperlukan pendekatan yang hati-hati dan kritis dalam 

mengevaluasi klaim-klaim tersebut. 

B. Mitos-Mitos tentang Sunan Kalijaga  

Sunan Kalijaga merupakan salah satu Wali Songo yang berperan dalam 

menyebarkan Islam di Jawa dan memiliki banyak cerita mistis di lokasi terkait 

dengan kehidupannya. Berikut adalah beberapa lokasi dan cerita mistis yang 

terkait dengan Sunan Kalijaga di Jawa: 

1. Masjid Agung Demak 

Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia dan dibangun 

oleh Wali Songo, termasuk Sunan Kalijaga. Salah satu keunikan masjid ini 

adalah saka tatal (tiang yang terbuat dari serpihan kayu) yang konon dibuat 

oleh Sunan Kalijaga. Cerita mistis menyebutkan bahwa tiang ini dibuat dalam 

semalam. Selain itu, terdapat juga cerita mistis, terkait penentuan arah kiblat 

masjid, yang ketika itu diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Konon Sunan 

Kalijaga bisa memastikan arah kiblat Masjid Agung Demak dengan cara 

memegang mustaka masjid dan Kakbah sekaligus di tangan beliau.9 Saat ini, 

 
9Achmad Zainal Ari�in dkk, Memaknai Kembali Sunan Kalijaga (Cet. I; Yogyakarta: FA 

Press, 2018), h. 82-83. Lihat juga Ashadi, Kontroversi Walisongo: Tanggapan Kritis Atas Tulisan 
Mangaradja Onggang Parlindungan: Tuanku Rao Melalui Bukti-Bukti Arsitektural (Cet. 1; 
Jakarta: Arsitektur UMJ Press, 2017), h. 72-73. 
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masjid ini adalah salah satu situs paling bersejarah dalam penyebaran Islam di 

Jawa. 

2. Taman Kera di Harjamukti 

Harjamukti merupakan salah satu kecamatan yang ada di Cirebon. 

Sunan Kalijaga pernah berdakwah dan menetap di wilayah ini. Cerita mistis 

yang terkait dengan Sunan Kalijaga adalah Taman Kera di Harjamukti. Konon 

kera-kera di sana adalah santri-santri yang dikutuk oleh Sunan Kalijaga jadi 

kera (monyet) karena malas salat Jumat. Sekarang, taman ini sering dikunjungi 

oleh peziarah yang ingin mengunjungi situs bersejarah dan spiritual.10 

Setelah Sunan Kalijaga berguru dengan Nabi Khidir, beliau kembali ke 

Jawa tanpa meneruskan perjalanan spiritualnya ke Mekah. Dalam perjalanan 

kembalinya ke Jawa, beliau tidak langsung kembali ke Tuban (kota asalnya) 

tapi ke Cirebon. Di Cirebon beliau melanjutkan dakwahnya di sebuah wilayah 

yang diapit dua sungai. Dan menurut cerita masyarakat setempat, kegemeran 

Sunan Kalijaga di wilayah tersebut yaitu kungkum (berendam) di sungai. 

Karena alasan inilah wilayah tersebut diberi nama Desa Kalijaga, yang 

sekarang berada di wilayah Kecamatan Harjamukti. Penamaan tersebut tidak 

terlepas dari besarnya pengaruh beliau terhadap masyarakat Jawa. Dan di 

tempat ini terdapat mitos tentang kera. Pada hari-hari biasa kera-kera di 

tempat tersebut banyak terlihat, tapi pada hari Jumat tidak akan terlihat, dicari 

di mana pun tidak akan terlihat. Konon mereka jadi manusia, kemudian pergi 

solat Jumat, setelah Jumat kembali lagi jadi kera. Dahulu di tempat ini, Sunan 

Kalijaga memiliki beberapa santri yang waktunya salat Jumat diperintah untuk 

salat tidak mau. Diminta-minta untuk salat Jumat sampai Sunan Kalijaga 

akhirnya menemui dan mengatakan, “Emboh kalian salat Jumat”, mereka tetap 
 

10Hermana, “Persepsi Masyarakat Terhadap Petilasan Sunan Kalijaga dan Taman Kera 
di Kota Cirebon”, Patanjala, vol. II, no. 3, September 2010, h. 514. 
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tidak mau. Akhirnya Sunan Kalijaga kesal, kemudian balik badan sambil 

mengatakan di dalam hatinya, “Sing ora gelem solat yo koyo konyek” (yang 

tidak mau salat iya seperti monyet). Dan akhirnya santri-santri itu berubah 

jadi kera (monyet).11 

3. Gunung Sorowiti di Gresik 

Sebelum menjadi wali, Sunan Kalijaga dikenal sebagai Brandal 

Lokajaya (preman) yang bersembunyi di Gunung Sorowiti. Dan setelah 

menjadi wali, beliau kembali lagi ke tempat ini untuk berdakwah. Salah satu 

cerita mistis yang terkait dengan Sunan Kalijaga adalah kisah pertemuan 

pertama beliau dengan Sunan Bonang. Konon dalam pertemuan ini, Sunan 

Kalijaga yang ketika itu sebagai brandal, takjub melihat kemampuan Sunan 

Bonang yang bisa merubah buah pohon Aren menjadi emas. Karena takjub, 

Sunan Kalijaga ingin menjadikan Sunan Bonang sebagai guru. Namun, Sunan 

Bonang tidak semerta-merta menerima Sunan Kalijaga sebagai murid, tanpa 

terlebih dulu menguji sejauh mana keinginan beliau dalam menimbah ilmu. 

Akhirnya, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir sungai, dan 

memerintahkan Sunan Kalijaga agar tetap mengawasi tongkat tersebut 

sampai beliau kembali. Selama 40 hari 40 malam Sunan Kalijaga menunggu 

Sunan Bonang di dekat tongkat dalam keadaan bertapa, sampai tubuh beliau 

di tumbuhi semak belukar.12 Konon kisah ini juga menjadi cikal-bakal nama 

“Kalijaga”, ”Kali“ dalam bahasa Jawa berarti “Sungai”, dan “Jaga” berarti 

“Penjaga”. 

 
11Yusida Gloriani dkk., “Fenomena dan Realitas Sosial Budaya Serta Nilai-Nilai Pada 

Cerita Rakyat Cirebon”, Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, vol. XVII, no. 2, 
2021, h. 239-241.  

12Joko Widodo, “Mite Sunan Kalijaga dalam Kehidupan Sakral dan Profan Masyarakat 
Gunung Surowiti”, Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, vol. VIII, no. 
2, Oktober 2022, h. 511-513. 
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4. Api Abadi Mrapen di Grobogan 

Api abadi ini muncul ketika Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya 

ke tanah, yang kemudian menghasilkan api yang tidak pernah padam. Di 

dekatnya juga terdapat mata air Sedudo yang juga dikaitkan dengan tongkat 

Sunan Kalijaga. 

Mitos-mitos tentang Sunan Kalijaga sangat beragam, menunjukkan 

percampuran antara sejarah, budaya, dan agama yang mencerminkan 

kompleksitas sejarah Jawa. Meskipun beberapa ahli menyimpulkan bahwa 

Sunan Kalijaga adalah orang Cina. Hal ini menunjukkan betapa luasnya 

jaringan budaya dan agama yang mempengaruhi Nusantara pada masa lalu. 

Pendekatan semiotik Roland Barthes sangat relevan dalam memahami mitos-

mitos tentang Sunan Kalijaga untuk kebutuhan ilmiah. Roland Barthes 

membedakan antara dua level makna yaitu denotatif dan konotatif. Hal ini 

dapat membantu mengurai lapisan-lapisan makna dalam cerita-cerita mistis 

tersebut.13 Penjelasan terkait makna denotatif dan konotatif sebagai berikut. 

1. Makna Denotatif 

Makna denotatif dide�inisikan sebagai tingkat makna pertama dan 

paling sederhana dari sebuah mitos.14 Makna denotatif terkait cerita-cerita 

Sunan Kalijaga sering kali mengandung elemen kesaktian dan kedikjayaan 

yang dianggap luar biasa. Dalam konteks budaya Jawa pada zaman dahulu, 

kemampuan seperti kebal terhadap senjata atau memiliki kekuatan 

supranatural merupakan bagian dari narasi umum tentang tokoh-tokoh besar 

dan pemimpin spiritual. Misalnya, cerita tentang tongkat Sunan Kalijaga yang 

 
13Vina Siti Sri No�ia dan Muhammad Rayhan Bustam, “Analisis Semiotika Roland 

Barthes Pada Sampul Buku Five Little Pigs Karya Agatha Christie”, Mahadaya, vol. II, no. 2, 
Oktober 2022, h. 145. 

14Roland Barthes, Mythologies, terj. Nurhadi dan A Sihabul Millah, Mitologi (Cet. II; 
Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), h. 151-189. 
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bisa mengeluarkan air dan api dapat dipahami sebagai simbol dari 

kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh wali dalam tradisi Islam yang dikenal 

dengan karomah.15 

2. Makna Konotatif 

Makna konotatif dide�inisikan sebagai makna yang dapat diatribusikan 

pada mitos di luar tingkat denotatif yang jelas. Makna konotatif merupakan 

tingkatan kedua yang memunculkan makna secara implisit atau makna tidak 

pasti dan bahkan dimetaforakan yang banyak dikaitkan dengan psikologis, 

perasaan, keyakinan.16 Makna konotatif terkait cerita-cerita Sunan Kalijaga 

dari pesan tersirat dapat ditafsirkan lebih dalam dengan melihat konteks 

budaya dan sosial masa kini. Misalnya, mitos tentang Sunan Kalijaga yang bisa 

memastikan arah kiblat Masjid Demak dengan cara memegang mustaka 

masjid dan Kakbah di kedua tangannya. Hal tersebut, tidak masuk akal ketika 

diterima oleh masyarakat dalam perspektif modern. Namun, secara konotatif 

cerita ini dapat diartikan sebagai pesan tersirat bahwa Sunan Kalijaga 

berusaha memastikan Islam yang disebarkan di Jawa tetap berpusat pada 

Kakbah atau sesuai dengan ajaran Islam. Ini bisa dilihat sebagai upaya untuk 

menunjukkan bahwa meskipun Islam diadaptasi ke dalam budaya lokal, esensi 

dan kiblatnya tetap sama.17 

Pembaca dapat menerapkan kedua pendekatan makna di atas dalam 

memahami mitos terkait Sunan Kalijaga sehingga pembaca dapat lebih 

menghargai kompleksitas dan kekayaan cerita-cerita tentang Sunan Kalijaga 

tanpa langsung menolaknya sebagai mitos belaka. Sebaliknya, pembaca dapat 

melihatnya sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki banyak lapisan 

 
15Jalaluddin Rumi, Fihi Ma Fihi: Mengarungi Samudera Kebijaksanaan, terj. Abd. Koliq 

(Cet. 1; Yogyakarta: Forum, 2014), h. 35-36. 
16Roland Barthes, Mythologies, terj. Nurhadi dan A Sihabul Millah, Mitologi, h. 151-189. 
17Achmad Zainal Ari�in dkk, Memaknai Kembali Sunan Kalijaga, h. 82-83. 
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makna. Selain itu, pembaca juga bisa menelusuri keunikan dan kedalaman 

cerita-cerita para wali termasuk Sunan Kalijaga tanpa kehilangan konteks 

budaya dan sejarah yang membentuknya. 

C. Pendidikan 

Kisah perjalanan hidup Sunan Kalijaga memang penuh dengan berbagai 

pertemuan dan pembelajaran dari para guru su�i yang berbeda. Pengalaman 

dan ajaran yang diperolehnya kemudian dituangkan dalam berbagai naskah 

yang diteruskan dari generasi ke generasi. Berikut adalah rincian tentang 

perjalanan dan guru-guru Sunan Kalijaga yang disebutkan dalam naskah Suluk 

Linglung. 

1. Guru-Guru Sunan Kalijaga dalam Pembahasan Naskah Suluk 
Linglung 

a. Sunan Bonang 

Sunan Kalijaga awalnya berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang 

adalah salah satu wali besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran 

Islam di Jawa. Sebagai murid setia, Sunan Kalijaga mengikuti Sunan Bonang 

kemanapun beliau pergi. Sebelum menjadi murid Sunan Bonang, Sunan 

Kalijaga memiliki nama asli Raden Sahid. Ia merupakan seorang bangsawan 

yang diusir dari istana dan menjadi Berandal Lokajaya di Gunung Sorowiti.  

Raden Sahid melakukan perampokan terhadap orang-orang kaya, dan 

hasil rampokannya terkadang dibagikan ke rakyat miskin. Beliau dijuluki 

sebagai “Robinhood” asal Nusantara. Ketika bertemu Sunan Bonang, Raden 

Sahid tertarik pada ajarannya dan memutuskan untuk berguru padanya. 

Proses belajar ini tidak hanya mencakup ajaran agama Islam tetapi juga nilai-

nilai moral, spiritual, dan seni budaya (wayang dan musik). Sampai dianggap 

telah tuntas ilmunya, Sunan Bonang kemudian menginstruksikan Sunan 

Kalijaga untuk pergi naik haji, yang menandakan penutupan masa belajarnya 
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dan awal dari perjalanan spiritual yang lebih luas yang berlandaskan ajaran 

Islam. 

b. Guru-Guru di Malaka 

Sunan Kalijaga transit di Malaka pada saat melakukan perjalanan 

menuju ke Mekah. Di wilayah Malaka, Sunan Kalijaga bertemu dengan 

beberapa guru penting yang memberikan wawasan lebih luas tentang ilmu 

agama Islam terkhusus dalam bidang su�isme yaitu:  

1) Syekh Maghribi (Sunan Gresik) dikenal sebagai salah satu wali dan 

penyebar Islam pertama di Jawa (Majapahit), Syekh Maghribi 

memberikan pengajaran penting kepada Sunan Kalijaga selama masa 

transitnya. Syekh Maghribi merupakan keturunan Arab, dari jalur 

Sayyidina Husein, cucu Nabi Muhammad saw. Beliau menetap di Champa 

(Vietnam). Beliau mengajarkan ajaran agama Islam, ilmu berniaga, dan 

ilmu tabib kepada Syekh Melaya. Syekh Melaya adalah nama yang 

diberikan kepada Sunan Kalijaga, ketika melakukan perjalanan spiritual 

menuju Mekah. 

2) Syekh Sutabaris diidenti�ikasi sebagai Shams Tabrizi, guru besar dari 

Jalaluddin Rumi. Pertemuan ini, meskipun kontroversial dari segi 

kronologi historis, tetapi dianggap mungkin dalam dunia su�i di mana 

pembelajaran bisa terjadi di luar batasan waktu dan ruang. Syekh 

Sutabaris mengajarkan ilmu hikmah seputar su�isme.18 

3) Nabi Khidir sering muncul dalam cerita-cerita su�i sebagai guru mistik 

yang mengajarkan kebijaksanaan melalui cara-cara yang tidak 

konvensional. Nabi Khidir mengajarkan cara untuk mendekatkan diri 

kepada Allah melalui pendekatan spiritual dan mistis, yang kemudian 
 

18Jalaluddin Rumi, Fihi Ma Fihi: Mengarungi Samudera Kebijaksanaan, terj. Abd. Koliq, 
h. 8-11. 
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diadopsi oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya. Bahkan Sunan Kalijaga 

mengadaptasinya ke dalam cerita wayang kulit (Animasi tradisional) yang 

berjudul “Serat Dewa Ruci”.19 

Suluk Linglung merupakan naskah yang lebih bersifat naratif dan 

otobiogra�is tentang kisah pendidikan Sunan Kalijaga, yang baru ditemukan. 

Naskah ini diketahui baru dibuka pada tahun 1993 M oleh H. M. Kha�id Kasri 

setelah mendapatkan isyarat melalui mimpi untuk mencari peninggalan Sunan 

Kalijaga. Naskah ini ditemukan dari keturunan ke-14 Sunan Kalijaga, RA. 

Supartini Mursidi. 

Isi Suluk Linglung menceritakan perjalanan spiritual dan transformasi 

pribadi Sunan Kalijaga. Mulai dari masa gelisah ketika beliau sebagai brandal 

(preman) di Gunung Sorowiti, hingga kemudian bertemu dan berguru kepada 

beberapa guru spiritual. Naskah ini menggambarkan transformasi pribadi 

Sunan Kalijaga, dari seorang yang bergelut dalam dunia gelap sebagai preman 

dan perampok, menjadi seorang wali yang mengembara menyebarkan ajaran 

Islam dengan penuh kebijaksanaan. Dalam konteks bahasa Jawa, "Suluk" 

diartikan sebagai "Perjalanan spiritual" atau "Hijrah" yang merujuk pada 

perjalanan batin seseorang dalam mencari kebenaran atau mendekatkan diri 

kepada Tuhan. Sementara itu, "Linglung" berarti "Bingung" atau 

"Kebingungan". Kedua kata ini mencerminkan kegelisahan yang dialami oleh 

Sunan Kalijaga dalam proses pencarian spiritualnya. 20 

Kisah perjalanan Sunan Kalijaga dalam Suluk Linglung memang penuh 

dengan pengalaman mistik dan simbolis yang menggambarkan proses 

 
19Dian Noviyanti, Walisongo The Wisdom: Syiar 9 Wali Selama 1 Abad (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 156. 
20Abdullah Hamid, “Sunan Kalijaga dan Karyanya”, NU Online, 13 Juni 2013. nu.or.id 

(12 Mei 2024). Lihat juga Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap 
Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah, h. 272-277. 
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pencarian spiritualnya. Pertemuan dengan Nabi Khidir adalah salah satu 

pengalaman mistik tersebut. Dalam tradisi mistik Islam Jawa, Nabi Khidir 

seringkali dianggap sebagai seorang guru spiritual yang memberikan 

bimbingan kepada mereka yang mencari kebenaran. Dalam pertemuan 

tersebut, Sunan Kalijaga diperintahkan oleh Nabi Khidir untuk masuk ke 

dalam tubuhnya melalui telinga, yang merupakan simbol dari penerimaan 

ilmu dan hikmah secara mendalam. Pada saat di dalam tubuh Nabi Khidir, 

Sunan Kalijaga diperlihatkan berbagai keajaiban, seperti samudera tanpa 

batas, cahaya yang berwarna hitam, merah, kuning, dan putih, sampai pada 

akhirnya beliau diperlihatkan sebuah cahaya yang sulit dimengerti oleh beliau, 

yang mempunyai banyak warna. Pada saat itu, Sunan Kalijaga bertanya kepada 

Nabi Khidir tentang Cahaya yang berwarna-warni tersebut. Lalu Nabi khidir 

menjawab, bahwa cahaya yang berwarna-warni itu adalah esensi Sang 

Pencipta, yang mampu dilihat manusia, meskipun belum seutuhnya.21 

Cahaya yang sulit dimengerti oleh Sunan Kalijaga, yang memiliki 

banyak warna, melambangkan esensi Sang Pencipta yang tak terjangkau oleh 

akal manusia. Penjelasan Nabi Khidir bahwa cahaya tersebut adalah esensi 

Sang Pencipta yang mampu dilihat manusia, menekankan bahwa meskipun 

manusia bisa mendapatkan sekilas pemahaman tentang Tuhan, esensi Tuhan 

yang sejati tetap berada di luar jangkauan pengetahuan manusia sepenuhnya. 

Pada Abad ke-19, salah satu cabang Ilmu Fisika, yaitu Fisika Kuantum, 

yang khusus mempelajari material atom, telah menemukan dimensi meta�isik 

yang terdapat dalam material atom, yang kemudian diberi nama “Quantum 

Realm”. Quantum Realm adalah dimensi meta�isik yang sangat kecil, yang 

terdapat dalam material atom. Sedangkan, atom adalah satuan unit terkecil 
 

21Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 
Sebagai Fakta Sejarah, h. 272-277. 



54 
 

penyusun tubuh manusia dan benda lainnya. Dalam Fisika Kuantum, Quantum 

Realm digambarkan sebagai dimensi meta�isik yang menyerupai samudera, 

hukum-hukum �isika, seperti penuaan tidak berlaku di dimensi tersebut. 

Selain itu, Quantum Realm, menjadi penunjang keberadaan alam �isik yang 

ditinggali manusia saat ini. Tanpa keberadaannya bisa jadi, dimensi yang 

ditinggali manusia juga tidak pernah ada. Menurut teori “relativitas” Albert 

Einstein, dimensi adalah dunia, dan manusia saat ini berada di dunia 4D, yaitu 

dunia yang memiliki ruang dan waktu. Manusia menua karena waktu, dan 

memiliki keterbatasan-keterbatasan karena ruang atau dunia yang 

ditempatinya saat ini.22 

Paham su�isme memang dikenal dengan �leksibilitasnya dalam hal 

batasan-batasan waktu dan ruang. Suluk Linglung Sunan Kalijaga menjadi 

sumber yang memberikan wawasan mendalam tentang paham ini, 

menegaskan bahwa proses pembelajaran dalam tradisi su�i sering kali 

melampaui logika rasional, kronologis historis, bahkan hukum Fisika. Namun, 

keberadaan Quantum Realm dalam bidang Fisika Kuantum, memberikan 

pencerahan bahwa dimensi gaib (meta�isik) yang selama ini tidak dipercayai 

dalam ilmu Sains modern, menunjukkan keberadaannya sendiri kepada para 

ilmuwan Sains modern yang selalu mencari kebenaran tentang keberadaan 

alam semesta yang ditinggali manusia. Dan bahkan dimensi ini telah 

diungkapkan beberapa abad lalu oleh su�i-su�i tertentu, termasuk Sunan 

Kalijaga sebelum para ahli Fisika menemukannya. 

Studi lebih lanjut mengenai naskah-naskah seperti Suluk Linglung 

Sunan Kalijaga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaimana ajaran-ajaran su�isme ditransmisikan dan dipraktikkan dalam 

 
22Gary Carroll, Quantum Physics for Beginners (t.t: t.p, 2020), h. 89-103. 



55 
 

konteks budaya Jawa pada masa lalu. Dalam Suluk Linglung, yang ketika Sunan 

Kalijaga diperintahkan oleh Nabi Khidir untuk melakukan ritual su�istik, ritual 

ini berkembang dalam tradisi su�isme Jawa menjadi “Manunggaling Kawulo 

Gusti”. Manunggaling Kawulo Gusti adalah tahapan-tahapan su�istik seorang 

hamba menjumpai Sang Pencipta.23 Dari tahapan-tahapan ini banyak orang 

menafsirkan bahwa Sunan Kalijaga sebenarnya wawasan su�istiknya sangat 

tinggi, sama dengan Syekh Siti Jenar, sama dengan Ibn Arabi. Tetapi untuk 

kepentingan dakwah, beliau menyesuaikan tingkat pengetahuannya dengan 

masyarakat. Jika dakwah langsung tingkat tinggi seperti Syekh Siti Jenar, bisa 

membuat masyarakat salah paham. Pada saat, Syekh Siti Jenar mengajarkan 

kepada masyarakat Jawa, manusia harus bisa mati saat sajroning urip (mati 

dalam hidup). Bagi orang-orang yang belum paham maknanya, lalu mengikuti 

ajarannya, tiba-tiba memilih mati cepat, akhirnya ada yang menjadi begal, ada 

yang merampok dipukuli sampai tewas, dan orang-orang tersebut tetap 

bersyukur, “Alhamdulillah”, karena ingin cepat bertemu Allah Swt.24 Berbeda 

dari cara Sunan Kalijaga berdakwah, meskipun wawasannya luar biasa, beliau 

tidak ujuk-ujuk (tiba-tiba) mengajarkan wawasan yang tidak bisa dipahami 

oleh masyarakat. Dan terbukti nanti dakwahnya sukses luar biasa, khususnya 

yang lewat media seni. 

2. Guru-Guru Sunan Kalijaga Di Luar Pembahasan Naskah Suluk 
Linglung 

a. Sunan Gunung Jati 

Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh Wali Songo dan 

termasuk ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di 

 
23Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 272-277. 
24Achmad Chodjim, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, h. 11. 



56 
 

Cirebon dan sekitarnya. Ia dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon (1430–

1677) dan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam menyebarkan ajaran 

Islam di wilayah pesisir Jawa Barat. Karena Sunan Gunung Jati atau Syarif 

Hidayatullah merupakan tokoh politik pada masa itu, yang berpengalaman 

mengurus masyarakat, Sunan Kalijaga belajar kepada beliau tentang ilmu 

kemasyarakatan. Kerjasama dan saling belajar antara Sunan Kalijaga dan 

Sunan Gunung Jati memperkuat jaringan dakwah Islam di Jawa. Mereka 

bekerja sama dalam banyak hal, termasuk dalam pembangunan masjid, 

pesantren, dan penyebaran pendidikan Islam. 

b. Syekh Siti Jenar 

Syekh Siti Jenar terkenal dengan ajaran-ajaran su�istiknya yang 

kontroversial. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai Syekh Lemah Abang 

merupakan seorang ulama yang terkenal karena ajarannya tentang mistisisme 

dan tasawuf. Ia mengajarkan konsep kesatuan wujud dengan Sang Pencipta 

(Manunggaling Kawula Gusti) yang sering kali menimbulkan perdebatan di 

kalangan Wali Songo.  

Ajaran dari Syekh Siti Jenar sering kali dianggap kontroversial karena 

menekankan aspek spiritual dan esoterik Islam yang berbeda dari ajaran 

mainstream yang diajarkan oleh Wali Songo lainnya. Ia mengajarkan konsep 

tentang kesatuan antara manusia dan Tuhan, yang disebut dengan istilah 

“Manunggaling Kawula Gusti.” Syekh Siti Jenar merupakan salah satu guru su�i 

dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mendapatkan pemahaman yang lebih 

dalam tentang mistisisme dan tasawuf. Meski demikian, ada perbedaan 

pendapat dan pendekatan dakwah antara keduanya.25 

 
25Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 265-272. 
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D. Asal-Usul Nama Kalijaga 

Asal-usul dari nama "Kalijaga" memiliki beberapa versi cerita yang 

menarik dari segi etimologi dan Sejarah. 

1. Versi Etimologis 

Menurut beberapa sumber, Sunan Kalijaga pernah bertapa di tepi 

sungai sehingga nama ini diberikan sebagai pengakuan atas aktivitas 

spiritualnya. Jadi nama Kalijaga berasal dari dua kata berikut : 

• Kali dalam bahasa Jawa berarti sungai. 

• Jaga berarti menjaga atau mengawasi. 

Kombinasi ini bisa diartikan secara har�iah sebagai "Penjaga sungai". 

2. Versi Sejarah Lokal 

Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Sahid yang merupakan putra 

dari Adipati Tuban. Diceritakan bahwa ia adalah seorang perampok sebelum 

bertobat dan menjadi murid Sunan Bonang. Salah satu sejarah lokal 

masyarakat Jawa ia mendapatkan nama "Kalijaga" dari Sunan Bonang. 

Sebelum dikenal sebagai Sunan Kalijaga, ia adalah seorang perampok yang 

bernama Berandal Lokajaya. Ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang, ia 

merasa tertarik untuk belajar ajaran Islam. Sunan Bonang kemudian meminta 

Lokajaya untuk menjaga tongkatnya di sebuah kali (sungai) sambil merenungi 

perbuatannya. Selama 40 hari 40 malam, sampai sekujur tubuh Lokajaya 

ditumbuhi semak belukar, ia tetap setia menjaga tongkat beliau di pinggir kali 

(sungai). Dan sewaktu ia diangkat jadi murid, Sunan Bonang memberikan 

nama Kalijaga. Kata “Kalijaga” berasal dari bahasa Jawa, yang artinya “Penjaga 

kali (sungai)”. Dari situ, nama Kalijaga melekat padanya sebagai simbol 

transformasinya dari seorang perampok menjadi seorang wali yang sangat 

dihormati dan disegani di Jawa.26 
 

26Achmad Chodjim, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, h. 10. 
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3. Versi Islam 

Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu penyebar utama ajaran Islam 

di Jawa dengan pendekatan yang unik, menggabungkan budaya lokal dengan 

ajaran Islam. Ia menggunakan wayang kulit dan seni lainnya untuk 

menyebarkan ajaran agama. Metode dakwahnya yang akulturatif, 

menggabungkan budaya lokal dan agama, membuatnya sangat disukai dan 

dihormati oleh masyarakat Jawa, sehingga nama Kalijaga dimaknai sebagai 

simbol “Penjaga aliran tradisi Jawa.”27 

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya bahwa asal-usul nama 

"Kalijaga" bisa dipahami sebagai kombinasi dari faktor etimologi, sejarah, dan 

pengaruh budaya serta agama. Interpretasi ini menunjukkan bagaimana nama 

tersebut bukan hanya sebuah identitas personal, tetapi juga mencerminkan 

peran penting dalam konteks sosial dan spiritual di Jawa. 

E. Karya-Karya Sunan Kalijaga 

Sunan Kalijaga, salah satu Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam 

penyebaran Islam di Jawa, dikenal tidak hanya sebagai seorang ulama dan 

mubaligh, tetapi juga sebagai seorang seniman dan budayawan. Berikut 

beberapa karya dan kontribusi beliau. 

1. Wayang Kulit 

Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk 

menyebarkan ajaran Islam. Dengan memanfaatkan popularitas wayang yang 

sudah mengakar dalam budaya Jawa, ia mampu menyampaikan pesan-pesan 

Islam dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijaga 

memasukkan elemen-elemen Islam ke dalam cerita wayang. Beberapa cerita 

wayang yang awalnya berdasarkan kisah-kisah Hindu dan Buddha mulai 

 
27Habib Luth�i, “Sunan Kalijaga dan Tokoh Wayang Kresna!!”, video Youtube, 14 Mei 

2023, Nu Channel, menit 28:12 hingga 37:18, youtube.com (11 November 2023). 
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dimodi�ikasi untuk mengandung nilai-nilai dan ajaran Islam. Salah satu naskah 

cerita dalam pewayangan yang diyakini berasal dari Sunan Kalijaga adalah 

“Serat Dewa Ruci.” 

Sunan Kalijaga juga memperkenalkan tokoh-tokoh baru dalam wayang 

yang mewakili nilai-nilai Islam. Karakter seperti Semar dan para punakawan 

sering digunakan untuk menyampaikan nasihat dan pesan moral yang sejalan 

dengan ajaran Islam. Elemen-elemen simbolis dalam wayang, seperti karakter 

dan alur cerita, mulai mengandung nilai-nilai Islam. Dan Sunan Kalijaga sering 

menggunakan simbolisme ini untuk mengajarkan kebajikan, keadilan, dan 

nilai-nilai keislaman lainnya kepada penonton. 

Sunan Kalijaga memperkenalkan perubahan dalam gaya pertunjukan 

wayang, seperti penggunaan tembang (lagu) yang berisi doa dan pujian 

kepada Allah Swt. contohnya adalah tembang “Lir-ilir”. Dengan inovasi dan 

adaptasi ini, Sunan Kalijaga berhasil menjadikan wayang sebagai alat yang 

efektif untuk dakwah Islam, sekaligus mempertahankan kesenian tradisional 

yang sudah menjadi bagian integral dari budaya Jawa.28 

2. Gamelan 

Sunan Kalijaga juga terlibat dalam penyempurnaan alat musik gamelan, 

menjadikan musik ini sebagai media dakwah untuk menyampaikan ajaran 

Islam melalui tembang-tembang (lagu) dan gendhing (melodi). Dengan 

memasukkan nilai-nilai dan pesan-pesan keislaman dalam pertunjukan 

gamelan, ia mampu menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan 

dakwah dengan cara yang mudah diterima. Sunan Kalijaga memperkenalkan 

tembang-tembang (lagu) Islami dalam pertunjukan gamelan. Tembang-

tembang ini sering kali berisi doa, pujian kepada Allah Swt., dan ajaran moral 
 

28Trisna Kumala Satya D dkk, Sunan Kalijaga dalam Seni Tradisional Jawa: Kajian 
Etnogra�i dan Fungsi (Surabaya: Universitas Airlangga, 2001), h. 43-47. 
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Islam. Contohnya adalah tembang “Lir-ilir” berisi tentang ajaran moral, selalu 

bersemangat di jalan kebenaran yang berlandaskan ajaran Islam. 

Sunan Kalijaga mencontohkan penggunaan gamelan dalam berbagai 

upacara keagamaan Islam. Gamelan dimainkan dalam acara-acara seperti 

peringatan Maulid Nabi, upacara pengajian, dan perayaan-perayaan 

keagamaan lainnya, sehingga memperkuat hubungan antara budaya Jawa dan 

Islam. 

Sunan Kalijaga melakukan peningkatan kualitas seni gamelan dengan 

memperkenalkan inovasi dalam teknik bermain dan nada-nada baru. Ia 

menggabungkan elemen-elemen lokal dengan sentuhan islami, sehingga 

menciptakan gaya musik yang lebih kaya. Sunan Kalijaga juga menggunakan 

gamelan dalam pertunjukan wayang. Dalam pertunjukan wayang, misalnya, 

gamelan tidak hanya berfungsi sebagai musik latar, tetapi juga sebagai alat 

untuk memperkuat narasi dan pesan moral yang disampaikan. 

Sunan Kalijaga berhasil mengintegrasikan gamelan ke dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, menjadikannya tidak hanya sebagai 

alat hiburan, tetapi juga sebagai sarana dakwah dan pendidikan yang efektif. 

Hal ini membantu dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam di Jawa, 

sambil tetap mempertahankan kekayaan budaya tradisional.29 

3. Tembang (Lagu) 

Beberapa tembang Jawa yang mengandung nilai-nilai spiritual dan 

ajaran Islam adalah “Lir-ilir” dipercaya merupakan karya Sunan Kalijaga. Lirik-

lirik dalam tembang ini sarat dengan pesan moral dan ajaran agama yang 

dibungkus dalam bentuk yang sederhana dan mudah diingat. 

 
29Trisna Kumala Satya D dkk, Sunan Kalijaga dalam Seni Tradisional Jawa: Kajian 

Etnogra�i dan Fungsi, h. 43-47. 
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4. Masjid Agung Demak (Arsitektur) 

Sunan Kalijaga juga berperan dalam pembangunan Masjid Agung 

Demak, salah satu masjid tertua di Jawa yang menjadi pusat penyebaran Islam 

di wilayah tersebut. Menurut cerita masyarakat Jawa, salah satu tiang utama 

masjid ini, yang dikenal sebagai Saka Tatal, dibuat dari serpihan kayu oleh 

Sunan Kalijaga. 

5. Pakaian 

Sunan Kalijaga dikenal dengan pakaian khasnya, baju hitam dan kain 

lurik, yang menjadi simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Pakaian ini 

kemudian menjadi identitas para santri dan pengikutnya. Melalui karya-

karyanya, Sunan Kalijaga berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan 

budaya Jawa, menjadikan Islam lebih mudah diterima dan dipahami oleh 

masyarakat setempat. Pendekatan budaya ini sangat efektif dalam dakwah 

dan masih menjadi inspirasi hingga kini.30 

 
30Trisna Kumala Satya D dkk, Sunan Kalijaga dalam Seni Tradisional Jawa: Kajian 

Etnogra�i dan Fungsi, h. 43-47. 
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BAB III 

STRATEGI PENYEBARAN ISLAM SUNAN KALIJAGA LEWAT MEDIA 
ANIMASI ISLAM DI JAWA 

A. Wayang Kulit dan Animasi Global 

Beberapa tokoh yang terkenal di dalam animasi global di antaranya 

Frank Thomas dan Ollie Johnston dari Amerika serta Hayao Miyazaki dari 

Jepang.  Frank Thomas dan Ollie Johnston termasuk "Nine Old Men" yang 

merupakan sekelompok animator inti bekerja di Walt Disney Productions. 

Mereka memainkan peran penting dalam mengembangkan karakter-karakter 

ikonik dan teknik animasi yang digunakan dalam �ilm-�ilm animasi klasik 

Disney Productions seperti "Snow White and the Seven Dwarfs," "Pinocchio," 

"Bambi," dan banyak lagi. Mereka juga menulis buku "Disney Animation: The 

Illusion of Life," yang dianggap sebagai salah satu teks de�initif tentang animasi. 

Hayao Miyazaki termasuk animator yang dihormati di dunia dan sebagai 

pendiri Studio Ghibli (studio animasi tertua di Jepang). Karyanya terkenal 

karena gaya artistiknya yang unik dan cerita yang mendalam serta emosional. 

Beberapa �ilm animasi terkenalnya termasuk "My Neighbor Totoro," "Spirited 

Away" (yang memenangkan Oscar untuk Best Animated Feature pada tahun 

2003), "Princess Mononoke," dan "Howl's Moving Castle." Miyazaki dikenal 

karena dedikasinya terhadap animasi tradisional dan perhatian mendetail 

dalam setiap proyeknya. Tokoh-tokoh ini, bersama dengan banyak lainnya, 

telah berkontribusi besar terhadap perkembangan dan popularitas animasi 

sebagai bentuk seni dan hiburan.1 

Pendapat yang mengaitkan Sunan Kalijaga sebagai seorang animator 

memang menarik, meskipun istilah "animator" baru muncul pada abad ke-20. 
 

1Hayao Miyazaki, Miyazaki’s Spirited Away Picture Book (San Francisco: Viz 
Communications, 2002), h. 1. 
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Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, dikenal sebagai seorang penyebar 

agama Islam di Jawa melalui seni dan budaya, termasuk wayang kulit. Dalam 

konteks ini, peran Sunan Kalijaga sebagai dalang dapat dilihat sebagai peran 

seorang "animator" dalam makna yang lebih luas. 

Sunan Kalijaga sebagai seorang dalang berperan  menghidupkan tokoh-

tokoh wayang kulit melalui pertunjukan dinamis dan narasi yang mengalir. 

Meskipun tanpa teknologi modern pertunjukan wayang mempunyai prinsip 

dasar yang sama dengan animasi, dimana menghidupkan karakter dan cerita 

melalui media visual dan audio. Perbandingan ini lebih bersifat metaforis 

untuk menunjukkan bagaimana seni bercerita dan menghidupkan karakter 

sudah ada jauh sebelum istilah animasi dan teknologi �ilm ditemukan. 

Pada abad ke-20, perkembangan animasi memang terkait erat dengan 

kemajuan teknologi �ilm di Eropa dan Amerika. Penemuan Cinematographe 

oleh Lumiere Brothers pada tahun 1895 M menandai awal dari era �ilm 

modern, yang kemudian diikuti oleh karya-karya animasi awal seperti 

"Matches: An Appeal" oleh Arthur Melbourne Cooper pada tahun 1899 M. 

Kemajuan ini membuka jalan bagi pemahaman umum tentang awal 

keberadaan animasi seperti yang kita kenal sekarang. Namun, tradisi bercerita 

dengan cara menghidupkan karakter seperti yang dilakukan oleh Sunan 

Kalijaga menunjukkan bahwa seni animasi dalam bentuk dasarnya sudah ada 

jauh sebelum kemajuan teknologi �ilm. Hal ini juga menyoroti bagaimana 

budaya dan seni tradisional dapat memberikan kontribusi penting dalam 

sejarah seni visual dan bercerita.2 

Animasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menarik 

perhatian banyak orang dari berbagai usia dan latar belakang. Di era teknologi 

canggih saat ini, animasi tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga alat 

edukasi, media komunikasi, dan bentuk ekspresi seni yang sangat dihargai. 
 

2Stephen Cavalier, The World History of Animation (Vol. I; California: University of 
California Press, 2011), h. 45-46. 
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Beberapa alasan mengapa animasi begitu populer dan dihargai di era 

kontemporer ini antara lain. 

1. Visual yang Menarik 

   Teknologi animasi modern memungkinkan penciptaan visual yang 

sangat mendetail dan menakjubkan. Dengan gra�ik yang canggih, animasi 

dapat menampilkan dunia yang fantastis dan karakter yang memukau, 

memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi penonton. 

2. Cerita yang Mendalam dan Bermakna 

   Banyak animasi yang dibuat dengan alur cerita yang mendalam dan 

bermakna, sering kali mengandung pesan moral yang kuat. Hal ini membuat 

animasi bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memberikan 

inspirasi bagi penontonnya. Misalnya, “Spirited Away” adalah �ilm animasi 

karya Hayao Miyazaki dan Studio Ghibli yang sangat populer dan sarat dengan 

pesan moral. Pesan penting yang bisa diambil dari animasi ini adalah 

menghormati lingkungan dan kritik terhadap materialisme. Tema 

lingkungan sangat kuat dalam "Spirited Away". Dunia roh penuh dengan 

makhluk alam yang terganggu oleh polusi dan keserakahan manusia. Ini 

mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga alam dan hidup selaras 

dengan lingkungan. Selain itu, keserakahan orang tua Chihiro (tokoh utama) 

yang berubah menjadi babi setelah makan berlebihan menggambarkan kritik 

terhadap materialisme dan konsumsi berlebihan. Film ini mengajarkan 

pentingnya hidup sederhana dan tidak terjebak dalam keinginan yang 

berlebihan.3 

3. Kemampuan Menghidupkan Objek 

Animasi memiliki kemampuan unik untuk membuat objek yang 

biasanya dianggap "tak bernyawa" menjadi hidup dan bertindak seolah-olah 

 
3Hayao Miyazaki, Miyazaki’s Spirited Away Picture Book, h. 12-27. 
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mereka memiliki kepribadian dan perasaan. Ini memberikan daya tarik 

tersendiri karena memungkinkan penonton untuk melihat dunia dari 

perspektif yang berbeda, seperti dalam dunia dongeng. 

4. Fleksibilitas dalam Genre dan Gaya 

   Animasi dapat diterapkan dalam berbagai genre dan gaya, mulai dari 

komedi, drama, aksi, hingga fantasi. Ini memungkinkan animator untuk 

mengekspresikan ide dan cerita mereka dengan cara yang sangat beragam dan 

kreatif. 

5. Penggunaan yang Luas dalam Berbagai Bidang 

Animasi tidak hanya digunakan dalam industri hiburan, tetapi juga 

dalam pendidikan, iklan, game, dan bahkan terapi psikologi. Kemampuannya 

untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana dan 

menarik membuatnya sangat efektif dalam berbagai aplikasi. 

6. Akses yang Lebih Mudah 

Berkat kemajuan teknologi dan platform streaming, akses ke konten 

animasi menjadi lebih mudah dan luas. Orang-orang dapat menikmati karya 

animasi dari berbagai belahan dunia kapan saja dan di mana saja, 

meningkatkan popularitasnya di seluruh dunia.4 

Pada konteks ini, animasi modern memang merupakan lanjutan dari 

tradisi bercerita visual yang telah ada sejak zaman dulu, seperti yang 

dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan wayang kulit. Meskipun medianya 

berbeda, esensi dari menghidupkan cerita dan karakter tetap sama, 

menunjukkan bagaimana seni bercerita berkembang dan beradaptasi dengan 

teknologi dan budaya zaman. 

Studio Disney dari Amerika Serikat telah menjadi ikon dalam dunia 

animasi, dikenal secara luas dengan produksi animasi berkualitas tinggi yang 
 

4Helen Angelia, Disertasi: A Study of Hybridity Between Japanese and Indonesian Style 
Character in Wayang (Subang Jaya: Taylor’s University Lakeside Campus, 2018), h. 10. 
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mengangkat kisah-kisah dongeng klasik. Film-�ilm animasi Studio Disney 

seperti "Snow White and the Seven Dwarfs," "Cinderella," "The Lion King," dan 

"Frozen" telah menjadi bagian dari budaya populer dan dinikmati oleh 

penonton dari segala usia. 

Studio Disney dikenal dengan teknik animasi yang inovatif dan kualitas 

produksi yang tinggi. Mereka terus mengembangkan teknologi animasi, 

menghasilkan visual yang menakjubkan dan cerita yang menarik. Banyak �ilm 

animasi Disney didasarkan pada dongeng klasik yang memiliki daya tarik 

universal. Cerita-cerita ini sering kali mengandung pesan moral yang 

mendalam, yang dapat diapresiasi oleh penonton dari berbagai usia. Film-�ilm 

animasi Disney sering kali menyampaikan pesan-pesan positif seperti 

pentingnya keberanian, kejujuran, persahabatan, dan cinta keluarga. Pesan-

pesan ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, terutama anak-

anak. 

   Disney menciptakan karakter-karakter yang ikonik dan mudah 

diingat, seperti Mickey Mouse si tikus, Donald Duck si bebek, Simba si raja 

singa, Elsa si ratu es yang kesepian, dan banyak lagi. Karakter-karakter ini 

menjadi bagian penting dari masa kecil banyak orang di seluruh dunia. Lagu-

lagu (soundtrack) dari �ilm-�ilm animasi Disney sering kali menjadi hits dan 

diingat sepanjang masa, contohnya lagu yang berjudul, “Let It Go”. Musik dalam 

�ilm-�ilm animasi Disney tidak hanya memperkuat cerita tetapi juga sering kali 

memiliki kualitas yang memotivasi. Disney terus berinovasi dalam pembuatan 

�ilm animasi, baik dari segi teknologi maupun cerita. Mereka tidak hanya 

mengandalkan formula sukses masa lalu tetapi juga mencoba hal-hal baru 

untuk menarik minat penonton modern.5 Sehingga Studio Disney berhasil 

merebut hati penonton di seluruh dunia. Setiap kali Disney merilis �ilm baru, 
 

5Bob Thomas, Walt Disney The Art of Animation: The Story of The Disney Studio 
Contribution to A New Art (New York: Golden Press, 1958), h. 8. 
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penonton dari berbagai usia menantikan dengan antusias, mengetahui bahwa 

mereka akan disuguhi animasi berkualitas tinggi yang menghibur dan 

mendidik. 

Animasi juga dikenal di negara Jepang dengan istilah anime yang 

terkenal secara global. Anime sebagai bentuk seni dan media hiburan memiliki 

gaya unik dan khas. Selain visualnya yang menarik, anime seringkali 

menyajikan cerita yang dalam dan kompleks serta mencakup berbagai tema 

dan nilai-nilai kehidupan. Menurut Helen Angelia, anime sebagai media 

memiliki daya untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari penontonnya.  

Nilai-nilai yang disampaikan melalui cerita dan karakter dalam anime 

bisa menginspirasi penonton dan memengaruhi tindakan serta pandangan 

mereka. Hal ini dapat terjadi karena penyajian “anime” mencerminkan realitas 

dan dipengaruhi oleh pandangan dan nilai-nilai hidup di dunia nyata yang 

Deborah Levitt sebut sebagai an-ontology dan ethics (etika).6 Contohnya di 

Indonesia, terdapat para Wibu. Wibu adalah sebutan bagi orang-orang yang 

fanatik dengan budaya Jepang, seperti anime. Selain itu, persepsi terhadap 

kenyataan yang ditampilkan oleh anime seringkali dipengaruhi oleh pseudo-

environment, ini berarti anime menciptakan gambaran dunia yang mungkin 

berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Dalam Studi Kebudayaan 

Kontemporer, konsep ini mirip dengan apa yang disebut Jean Baudrillard 

sebagai simulacra atau hyper-realitas, yaitu representasi dari realitas yang 

telah dimodi�ikasi atau dibesar-besarkan hingga terasa lebih nyata daripada 

kenyataan itu sendiri. 

Anime Jepang sering kali mencerminkan budaya dan aktivitas 

kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang, meskipun dengan sedikit 

 
6Deborah Levitt, “Animation and The Medium of Life: Media Ethology, An-Ontology, 

Ethics”, In�lexions 7, March 2014, h. 118. 
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modi�ikasi atau tambahan elemen pseudo-environment untuk kepentingan 

naratif dan estetika. Dengan cara ini, anime tidak hanya menjadi cerminan 

budaya Jepang tetapi juga sarana untuk menyebarkan budaya tersebut ke 

seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Pengaruh anime di Indonesia sangat 

jelas terlihat. Banyak anak muda yang terinspirasi oleh anime dalam berbagai 

aspek, mulai dari fashion, gaya hidup, hingga cara berpikir. Anime juga 

memperkenalkan dan memperluas pengetahuan tentang budaya Jepang, serta 

mendorong minat terhadap bahasa dan tradisi Jepang.7 Hal ini menunjukkan 

betapa kuatnya pengaruh animasi sebagai media dalam membentuk persepsi 

dan budaya global. 

Animasi dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ilusi kehidupan 

sehingga penonton dapat melihat sebuah karakter animasi yang memiliki 

kepribadiannya sendiri yang hidup, �iloso�i ini menjadi dasar dari semua 

animasi. Seperti halnya bagaimana para animator terkenal membuat karakter 

animasi terbaik, untuk meningkatkan performa pertunjukan animasi mereka.  

Menurut Ranang Agung Sugihartono, Wayang Kulit dianggap sebagai 

bentuk animasi tradisional. Walaupun berbeda dari animasi modern yang 

menggunakan teknologi komputer atau teknik gambar tangan, Wayang Kulit 

menggunakan prinsip dasar animasi yaitu memberikan ilusi gerakan kepada 

objek mati.8 Selain itu, Wayang Kulit juga memiliki elemen-elemen yang sama 

dengan animasi modern saat ini, seperti karakter, cerita, musik latar, dan 

suara karakter. Karakter Wayang Kulit masih berbentuk boneka tradisional, 

berbeda dari animasi modern yang sudah berbentuk digital. Isi cerita Wayang 

Kulit dan animasi modern sama-sama didramatisasi sehingga menarik bagi 

 
7Helen Angelia, Disertasi: A Study of Hybridity Between Japanese and Indonesian Style 

Character in Wayang, h. 11. 
8Ranang AS dan Handriyotopo, Transisi Wayang, Relief, dan Animasi (Cet. 1; Surakarta: 

ISI Press, 2017), h. 17-60. 
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penonton. Musik latar Wayang Kulit dibuat dari alat musik tradisional gamelan 

yang terbatas, sedangkan musik latar animasi modern dibuat dari alat-alat 

musik yang tidak terbatas. Suara karakter Wayang Kulit berasal dari satu 

orang saja yaitu dalang sehingga ia harus ahli dalam mengeluarkan beberapa 

varian suara untuk mengisi suara banyak karakter Wayang dalam satu lakon 

atau cerita. Berbeda dengan pengisi suara karakter animasi modern yang 

menggunakan banyak orang. Bahkan dibeberapa negara seperti di Jepang 

pengisi suara karakter animasi modern menjadi pekerjaan profesional yang 

dinamakan “Seiyuu.” 

B. Perkembangan Kesenian Wayang di Indonesia 

1. Wayang Sebelum Islam 

Animasi berasal dari kata Latin anima yang berarti "jiwa" atau "roh." 

Istilah ini mengacu pada pemberian kehidupan kepada objek atau benda yang 

sebelumnya mati atau tidak bergerak. Dalam perspektif modern, animasi 

adalah teknik membuat gambar atau objek statis tampak bergerak 

menciptakan ilusi kehidupan. Proses ini menampilkan serangkaian gambar 

diam atau frame secara berurutan dalam waktu singkat sehingga mata 

menangkapnya sebagai gerakan berkesinambungan.9 

Berangkat dari pemahaman bahwa animasi adalah upaya untuk 

menggerakkan benda mati guna menciptakan ilusi gerakan, dapat ditelusuri 

kembali awal keberadaannya dalam berbagai upaya manusia sejak zaman 

kuno untuk menirukan gerakan makhluk hidup melalui berbagai sarana. Di 

Indonesia sendiri, salah satu sarana yang digunakan untuk menirukan gerakan 

makhluk hidup guna menciptakan ilusi gerakan, terdapat dalam pertunjukan 

Wayang yang awal keberadaannya sejak 1500 SM.  
 

9Hikmat Darmawan, Mengapa Animasi? Akar Sejarah dan Dimensi-Dimensi (Film) 
Animasi (t.t.: Studio Animasi In House Kompas TV, 2012), h. 2. 
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Soeroto dalam bukunya, “Indonesia di Tengah-Tengah Dunia dari Abad 

ke Abad”, menjelaskan bahwa pertunjukan Wayang adalah sisa upacara 

keagamaan masyarakat Jawa kuno. Pada tahun 1500 SM, masyarakat Jawa 

menganut konsep animisme dan dinamisme yang percaya bahwa semua 

benda bernyawa serta memiliki kekuatan gaib. Nenek moyang orang Jawa 

percaya arwah orang yang meninggal tetap hidup di benda-benda dan di 

gunung-gunung yang memberikan pertolongan jika dihormati dengan saji-

sajian dan mantra. Arwah ini disebut “Hyang” atau “Danghyang” yang 

memberikan perlindungan dan juga bisa mencelakakan. Menurut Soeroto, 

kata “Hyang” adalah asal mula nama Wayang di Jawa.10 Orang Jawa kuno juga 

membuat totem atau patung-patung untuk memanggil arwah nenek moyang 

yang menjadi cikal-bakal Wayang Kulit di Jawa.11 

Wayang dianggap sebagai bentuk animasi yang awal di Indonesia. 

Walaupun berbeda dari animasi modern yang menggunakan teknologi 

komputer atau teknik gambar tangan, Wayang menggunakan prinsip dasar 

animasi yaitu memberikan ilusi gerakan kepada objek mati. Wayang berasal 

dari kata “Hyang” yang berarti arwah leluhur atau Tuhan. Pertunjukan wayang 

sebelum agama Hindu-Buddha digunakan sebagai media upacara keagamaan 

untuk memanggil arwah leluhur yang dilakukan oleh Syaman. Wayang 

merupakan kesenian teater boneka tradisional asal Jawa memiliki sejarah 

yang panjang sebelum kedatangan Islam di Nusantara. 

 
10Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya (Cet. III; Jakarta: CV Haji 

Masagung, 1989), h. 33-34. Lihat juga Soeroto, Indonesia di Tengah-Tengah Dunia dari Abad 
Keabad, jilid I (Cet. XI; Jakarta: Djambatan, 1965), h. 5-6. 

11Masroer Ch. Jb, “Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit Masyarakat Jawa 
dan Sunda”, Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, vol. 
IX, no. 1, Januari-Juni 2015, h. 42-43. Lihat juga Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi 
Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 253.  
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Pada saat pengaruh agama Hindu-Buddha, Wayang berkembang 

sebagai bagian dari agama tersebut yang dominan di Nusantara saat itu, 

khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Wayang berkembang pesat selama 

periode kerajaan Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Mataram Kuno (abad ke-8 

hingga ke-10) dan Kerajaan Majapahit (1293-1527). Cerita-cerita yang 

dibawakan dalam pertunjukan wayang banyak diambil dari Kitab Weda 

seperti “Ramayana” dan “Mahabharata”. Tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, 

Arjuna, dan Krishna menjadi karakter utama dalam pementasan Wayang Kulit 

dan Wayang Wong. 

Pada masa Kerajaan Hindu-Buddha Wayang berfungsi sebagai alat 

pendidikan moral dan keagamaan. Pertunjukan wayang seringkali 

mengandung pesan-pesan moral, �iloso�i hidup, dan ajaran-ajaran keagamaan 

yang disampaikan melalui cerita dan dialog antar tokoh atau karakter. 

Beberapa jenis wayang yang berkembang pada masa Hindu-Buddha di 

Indonesia meliputi : 

1. Wayang Kulit: pertunjukan boneka kulit yang dimainkan di balik layar dan 

bayangannya diproyeksikan dengan bantuan cahaya. 

2. Wayang Beber: bentuk wayang yang menggunakan gulungan kain atau 

kertas berisi lukisan adegan cerita. 

3. Wayang Wong: pertunjukan wayang yang diperankan oleh manusia, mirip 

dengan teater.12 

Estetika wayang pada masa ini sangat dipengaruhi oleh seni rupa 

Hindu-Buddha, hal ini terlihat dari relief Wayang Ramayana pada Candi 

Panataran 1268 M. Reliefnya merupakan Pahatan Mendatar mirip dengan 

 
12Bayu Wibisana dan Nanik Herawati, Mengenal Wayang (Klaten: PT Intan Pariwara, 

2010), h. 19-46. 
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Hanoman Wayang Kulit Purwa Bali. Setiap karakter wayang memiliki ciri �isik 

dan warna yang mencerminkan sifat dan perannya dalam cerita. 

Bentuk Wayang sebelum kedatangan Islam (masa Hindu-Buddha) 

mendekati bentuk manusia yang tampak dari samping. Menurut Sri Mulyono, 

seorang dalang sekaligus penulis buku tentang sejarah wayang, menjelaskan 

bahwa bentuk wayang yang ada pada masa Majapahit (1293-1527 M) dapat 

dilihat pada relief-relief Candi Surawana dan Candi Tegawangi. Relief-relief ini 

wujudnya hampir sama dengan gambar Wayang Kulit saat ini, misalnya 

adegan peperangan Bima Werkudara atau adegan Pandawa dengan Kunti. 

Candi-candi ini diperkirakan dibuat pada tahun 1371 Masehi, di zaman Hayam 

Wuruk (1350-1389), di dekat Kediri. Bentuk Wayang sebelum kedatangan 

Islam mendekati bentuk manusia, hal ini bisa dlihat dari proporsi masing-

masing bagian, seperti kepala, bahu yang pendek, badan, panjang lengan yang 

sebatas paha, leher yang pendek dan sedikit besar, kaki yang mirip dengan 

kaki manusia yang asli. Kecuali mulut, mulutnya masih dibentuk secara 

dekoratif.13 

2. Wayang Masa Islam dan Versi Sunan Kalijaga 

Menurut Dwi Koendoro, seorang sutradara sekaligus animator asal 

Indonesia, menjelaskan bahwa teknik sinematogra�i Indonesia untuk bidang 

animasi hanya mengalami satu kali perubahan yaitu berawal dari teknik 

Wayang Kulit menjadi Animasi. Setelah teknologi canggih seperti komputer 

ditemukan, teknik yang digunakan untuk membuat animasi juga berkembang 

ke arah yang sama, namun gambar hidup tersebut tetap saja membutuhkan 

layar dalam penayangannya.14 

 
13Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 70-71. 
14Edi Sedyawati, Pekan Komik & Animasi Nasional 98 (t.t.: Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, 1999), h. 12. 
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Dwi Koendoro berpendapat Wayang Kulit merupakan bentuk animasi 

tradisional asal Jawa dan Bali. Animasi ini tetap relevan dan disukai hingga 

saat ini tidak hanya di wilayah Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan 

Sulawesi. Transmigrasi penduduk menyebabkan Wayang Kulit menyebar di 

pulau-pulau lain. Animasi tradisional Indonesia bukan hanya Wayang Kulit, 

tetapi ada Wayang Krucil yang dianggap hampir punah, dan ada Wayang Golek 

yang tetap disukai di Pasundan (Jawa Barat). Berbeda dengan Wayang Kulit, 

Wayang Golek tidak memerlukan penataan (staging) panggung yang cukup 

rumit. Contohnya, �ilm golek “Si Unyil” (1981) diilhami oleh Wayang Golek 

yang disiarkan di TVRI selama beberapa tahun. Karena �ilm golek “Si Unyil” 

menayangkan objek atau gambar hidup sehingga dikategorikan sebagai 

animasi. Berbeda dengan Wayang Golek tradisional, �ilm golek “Si Unyil” 

dalangnya sengaja tidak ditampilkan di TV.15 

Pada tahun 1521 M, bentuk dan peralatan kesenian Wayang mengalami 

pembaharuan. Sunan Kalijaga sebagai tokoh yang melakukan perubahan 

terhadap kesenian Wayang, baik dari segi bentuk, penambahan jenis alat-alat, 

dan teknik permainan. Dari segi alat-alat, Sunan Kalijaga melengkapi 

permainan Wayang Kulit dengan kelir (layar), blencong (penerangan) yang 

berfungsi menampilkan bayangan wayang pada kelir, kotak sebagai tempat 

menyimpan wayang agar tetap awet dan tidak termakan usia, dan batang 

pohon pisang yang digunakan untuk menancapkan Wayang ketika sedang 

dalam permainan. Khusus untuk batang pohon pisang, sebelumnya para 

dalang menggunakan kayu yang dilubangi sebagai media menancapkan 

wayangnya ketika sedang bermain,16 mungkin karena menurut Sunan Kalijaga 

menggunakan kayu itu lebih sulit, sehingga beliau menggantinya dengan 

 
15Edi Sedyawati, Pekan Komik & Animasi Nasional 98, h. 12. 
16Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah (Cet. V; Jakarta: Pustaka IIMan, 2017), h. 175-179. 



74 
 

batang pohon pisang. Waktu menancapkannya tidak perlu susah-susah untuk 

melihat di mana lubang tancapannya, karena struktur batang pisang itu lunak 

jadi bebas mau di tancapkan di mana tanpa harus meliriknya. Hal ini juga 

memudahkan dalang dalam menampilkan dan menukar tokoh-tokoh wayang 

dengan cepat di setiap adegan-adegannya, sehingga menampilkan efek 

transisi yang halus. 

Bentuk Wayang pada zaman Hindu-Buddha mengikuti gaya ilustrasi 

realis yang dekoratif. Ilustrasi realis yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan 

anatomi dan proporsi yang sebenarnya sehingga tampak mirip seperti aslinya. 

Bentuk Wayang sebelum kedatangan Islam di Jawa mendekati bentuk manusia 

yang tampak dari samping.17 

Sunan Kalijaga berperan dalam mengubah bentuk Wayang setelah 

masuknya Islam di Jawa. Pada masa Kesultanan Demak (1482-1554 M) 

Wayang ini mengalami transformasi yang sangat besar, hingga berganti 

dengan bentuk yang baru. Bentuk yang baru inilah yang nantinya akan kita 

jumpai dalam permainan Wayang Kulit masa sekarang. Bentuk Wayang Kulit 

di masa Kesultanan Demak dan masa sekarang mempunyai kemiripan yang 

hampir sama yang membedakannya hanya teknik pembuatannya atau teknik 

animasinya yang semakin diperbarui.18 Hal inilah yang membuat Wayang 

Kulit disebut sebagai kesenian tradisional adiluhung (mulia dan utama).19 

Dalam Studi Budaya Kontemporer disebut sebagai tradisionalisme yang 

artinya bertindak secara tidak mandiri dan terikat aturan masa lalu.20 

 
17Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 70-71. 
18Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 175-179. 
19Bayu Wibisana dan Nanik Herawati, Mengenal Wayang, h. 2-5. 
20Anastasia Pudjitriherwanti dkk., Ilmu Budaya: Dari Strukturalisme Budaya Sampai 

Orientalisme Kontemporer (Cet. I; Banyumas: CV. Rizquna, 2019), h. 12 & 107 
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Menurut Agus Sunyoto, pada zaman Kesultanan Demak (Abad ke-15) di 

Jawa bentuk Wayang dibuat datar menjadi objek dua dimensi. Selain itu, 

proporsi tubuhnya digambar miring sehingga tidak lagi menyerupai proporsi 

tubuh manusia seperti pada relief candi. Bentuk Wayang dibuat setidak mirip 

mungkin dengan bentuk sempurna manusia, seperti hidung digambar lancip 

untuk tokoh Ksatria Alusan, leher digambar kurus dan panjang, mulut 

digambar bergelombang, dan lengan dibuat kurus sangat panjang hingga 

menyentuh kaki. Kemudian wajah digambar miring dengan kedua lengan 

tersambung ke badan serta diberi gapit (pegangan) sehingga dapat 

ditancapkan di batang pohon pisang. Semua proporsi bagian tubuh Wayang 

dibuat setidak mirip mungkin dengan proporsi bagian tubuh manusia. 

Sehingga bentuk Wayang yang awalnya bergaya ilustrasi realis berubah 

menjadi ilustrasi idealis (imajinatif) di tangan Sunan Kalijaga yang memiliki 

banyak julukan nama dalang.21 Sementara dari segi warna, masih memakai 

warna sederhana yaitu hitam-putih. Seluruh permukaan wayang berwarna 

putih. Sementara mata, mulut, dan bagian-bagian tubuh yang lain diberi corak 

warna hitam agar lebih tampak menarik. Warna putihnya berasal dari warna 

alami kulit kerbau yang sudah diparut halus. Sedangkan untuk warna 

hitamnya dari jelaga (sisa pembakaran kayu atau lilin) yang dicampur dengan 

getah tanaman atau minyak sehingga menghasilkan tinta hitam. Bahan-bahan 

lain seperti daun-daunan, kulit kayu, dan mineral juga digunakan untuk 

menghasilkan tinta dengan berbagai warna. Campuran ini kemudian diolah 

sedemikian rupa untuk digunakan melukis ornamen-ornamen Wayang Kulit. 

Kerajaan Majapahit (1293-1527 M) telah menggunakan warna putih dan 

 
21Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 175-179. 
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merah untuk benderanya, hal ini menunjukkan teknik pembuatan warna telah 

ada sejak masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara.22 

Pada awal Abad ke-16 M, Sunan Kalijaga melakukan lagi pembaharuan 

terhadap bentuk Wayang Kulit yang dapat digerakkan tangannya dan 

menggunakan warna-warna yang semakin beragam. Inovasi ini tidak hanya 

memperkaya aspek visual wayang, tetapi juga menambah dinamika dalam 

pertunjukan sehingga cerita yang disampaikan menjadi lebih hidup dan 

menarik bagi penontonnya. Sunan Kalijaga juga merupakan tokoh yang 

melakukan “desakralisasi” Wayang Kulit. Desakralisasi artinya 

menghilangkan nilai-nilai sakral pada suatu tradisi atau benda diubah menjadi 

nilai-nilai rasional (profan). Nilai-nilai sakral berupa kepercayaan 

menganggap tradisi atau sebuah benda sebagai objek yang memiliki hubungan 

dengan kekuatan-kekuatan (magis) selain manusia di alam semesta. 

Pertunjukan Wayang Kulit yang awalnya sebagai alat upacara keagamaan yang 

berhubungan dengan kepercayaan “Hyang” Jawa kuno dan “simbol politeisme” 

Hindu-Budha, diubah oleh Sunan Kalijaga menjadi sarana hiburan (fun) 

masyarakat Jawa.23 

Sunan Kalijaga seorang tokoh Wali Songo berdakwah dengan cara 

berkeliling di wilayah pesisir Utara Jawa sebagai dalang, penari topeng, 

penggubah tembang, tukang dongeng keliling (pamancangah menmen), 

perancang alat-alat pertanian, desainer pakaian, penasihat raja, dan pelindung 

ruhani para kepala daerah. Ia juga mengajarkan tarekat Akmaliyah dari Syekh 

Siti Jenar dan tarekat Syathariyah dari Sunan Bonang yang masih diamalkan 

 
22Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 81-82. 
23Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 173-182. 
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pengikutnya hingga kini di Indonesia, terutama di Jawa.24 Pelajaran tarekat 

dalam wujud laku ruhani seperti muraqabah, mujahadah, dan musyahadah 

secara bijaksana disampaikan oleh Sunan Kalijaga lewat pembabaran esoterik 

cerita-cerita simbolik dalam teater Wayang Kulit, sehingga menjadi 

pengalaman (experience) tersendiri bagi masyarakat dalam menyaksikan 

teater Wayang Kulit yang digelar oleh Sunan Kalijaga.25 

C. Jenis Animasi untuk Wayang Kulit 

Animasi dibedakan dalam dua bentuk dari teknik pembuatannya yaitu 

animasi dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D). Istilah 2D dan 3D sering 

terdengar dalam kehidupan praktis seperti di bangku sekolah para siswa 

sering menjumpainya dalam pelajaran kesenian. Biasanya seorang guru seni 

menjelaskan ke siswanya pada saat memasuki materi seni rupa. Salah satu 

contoh objek 2D yaitu lukisan. Sementara contoh untuk objek 3D yaitu patung. 

Animasi 2D merupakan salah satu jenis animasi yang digambar di atas 

media datar. Media untuk menggambar inilah yang nantinya menjadikan 

animasi disebut sebagai animasi 2D. Contoh media datar yang dimaksud 

seperti, kertas, kanvas, dinding, dan kulit hewan. Dengan demikian, apapun 

wujud dan bentuk gambar yang dihasilkan menggunakan media datar 

tersebut, dapat disebut sebagai “teknik animasi dua dimensi”. Wayang Kulit 

versi Sunan Kalijaga merupakan contoh klasik dari perwujudan teknik animasi 

2D karena terbuat dari kulit kerbau yang diparut halus dan bentuknya pipih 

atau datar.26 

 
24Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 272. 
25Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 272-273. 
26Rahmat Rijal, Animasi 2 Dimensi (Cet. I; Jakarta: Pusat Pengembangan Per�ilman, 

2017), h. 1-2. 
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Animasi 3D secara tradisional merupakan kumpulan objek-objek yang 

bervolume yang ada di lingkungan sekitar. Objek-objek itu bisa saja sengaja 

dibuat, seperti boneka kain atau boneka tanah liat (clay), action �igure, dan 

mobil-mobilan. Bahkan menurut Rahmat Rijal, objek-objek bervolume yang 

secara alami sudah ada, dapat juga dikatakan sebagai animasi tiga dimensi, 

seperti hewan-hewan di lingkungan sekitar.27 

Wayang Kulit versi Sunan Kalijaga merupakan animasi tradisional yang 

sudah ada jauh sebelum animasi-animasi terkenal lainnya ada. Agus Sunyoto 

menjelaskan bahwa bahan pembuatan Wayang Kulit yang digunakan para 

Wali Songo untuk berdakwah terbuat dari kulit kerbau yang diparut halus 

karena bahan untuk membuatnya inilah yang nantinya menjadikan Wayang 

Kulit disebut sebagai animasi 2D. Sementara, menurut John Lasseter bahwa 

permainan Wayang Kulit ketika dimainkan seorang dalang dikategorikan 

sebagai animasi 3D karena menggunakan objek �isik yang dipindahkan sedikit 

demi sedikit dalam menciptakan ilusi gerakan.28 Selain itu, Wayang Kulit 

dimainkan bersama alat-alat yang memiliki volume atau bentuk. 

D. Wayang Kulit dalam Konteks Sejarah Animasi Global dan Animasi 
Islam Indonesia 

Wayang Kulit dalam sejarah animasi global dan Indonesia adalah versi 

animasi kuno yang ada sebelum tahun 1900-an, seperti yang disebut Stephen 

Cavalier sebagai masa “The Origins of Animation”.29 Animasi kuno merupakan 

asal-usul �ilm animasi modern yang terkait dengan sejarah manusia purba 

yang membuat lukisan dinding gua untuk menyampaikan cerita visual tentang 

 
27Rahmat Rijal, Animasi 2 Dimensi, h. 2-3. 
28Helen Angelia, Disertasi: A Study of Hybridity Between Japanese and Indonesian Style 

Character in Wayang, h. 18. 
29Stephen Cavalier, The World History of Animation, h. 35. 
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aktivitas mereka. Selain itu, lukisan dinding gua tersebut mengisyaratkan 

bahwa sejak masa pra-sejarah manusia telah mengenal cerita-cerita visual.30 

Wayang Kulit yang digunakan Sunan Kalijaga dalam berdakwah merupakan 

bentuk modern dari lukisan dinding gua yang bertansformasi ke bentuk 

dinamis dan dapat digerakkan.31 Pada tahun 1895 M, diciptakan kamera 

proyektor pertama bernama Cinematographe oleh Lumiere Brothers asal 

Prancis yang mengawali perkembangan animasi menjadi �ilm animasi. 

Menurut Stephen Cavalier perkembangan Animasi dibagi dalam beberapa 

periode yaitu The Origin of Animation (sebelum 1900), The Era of 

Experimentation (1900-1927), The Golden Age of Cartoon (1928-1957), The 

Television Age (1958-1985), dan The Digital Dawn (1986-2010).32 

Animasi atau cerita visual berkembang sesuai budaya pembuatnya, 

seperti lukisan dinding gua manusia purba, Wayang di Asia, Cartoon di 

Amerika, dan Anime di Jepang.33 Di Indonesia, animasi sudah ada sejak masa 

pra-sejarah dan sebelum kamera Cinematographe, contohnya lukisan dinding 

Taman Prasejarah Leang-Leang di Sulawesi Selatan,34 dan Wayang di Jawa.35 

Sunan Kalijaga menjadikan Wayang atau Animasi sebagai media dakwah 

alternatif untuk menyebarkan Islam. Sunan Kalijaga belajar ilmu kesenian 

tradisional Jawa di Sunan Bonang, sekaligus orang yang mengajarkan Sunan 

Kalijaga metode dakwah melalui media seni (dakwah-kultural). Berkat 

 
30Harry Widianto dkk., Atlas Prasejarah Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata, 2009), h. 197. 
31Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 81-82. 
32Stephen Cavalier, The World History of Animation, h. 35. 
33Giannalberto Bendazzi, Animation: A World History, vol. II: The Birth of a Style-The 

Three Markets (Florida: CRC Press, 2016), h. 12 & 370. 
34Harry Widianto dkk., Atlas Prasejarah Indonesia, h. 197. 
35Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 51-55. 
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kepiawaian Sunan Kalijaga dalam melakonkan wayang, Sunan Kalijaga dikenal 

masyarakat Jawa dengan banyak nama dalang di setiap daerah di Jawa. Di 

Pajajaran ia dikenal sebagai Ki Dalang Sida Brangti. Di Tegal ia dikenal sebagai 

dalang barongan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di Purbalingga ia dikenal 

sebagai dalang topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung, dan di Majapahit 

ia dikenal dengan nama Ki Unehan. Dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga 

melalui pertunjukan wayang yang berkeliling dari satu tempat ke tempat 

lainnya ini digambarkan dalam Babad Cerbon. 

Sunan Kalijaga menciptakan wayang bernuansa islami dengan 

mengubah karakter wayang menjadi pipih agar tidak menyerupai patung-

patung atau berhala sesuai larangan Islam. Sunan Gunung Jati yang 

menyarankan Sunan Kalijaga untuk merubah bentuk Wayang menjadi pipih. 

Meski menggunakan epos Mahabharata dan Ramayana dalam Wayang, ia 

menyisipkan unsur Islam-tasawuf seperti konsep Manunggaling Kawula Gusti 

dalam Wayang “Dewa Ruci” yang dipelajarinya dari Syekh Siti Jenar. Sunan 

Kalijaga tidak mendekonstruksi budaya Hindu-Buddha dalam Wayang karena 

masyarakat Jawa saat itu masih menganut kepercayaan tersebut.36 Allah 

ber�irman dalam QS Al-Anbiya’/21: 52-54. 
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Terjemahan: 

(52) (Ingatlah) ketika dia (Ibrahim) berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya, “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun 
menyembahnya?” (53) Mereka menjawab, “Kami mendapati nenek 
moyang kami menjadi para penyembahnya.” (54) Dia (Ibrahim) berkata, 

 
36Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 175-179 & 267. 
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“Sungguh, kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang 
nyata.”37 

Ayat-ayat ini menggambarkan kisah Nabi Ibrahim as. ketika beliau 

menyaksikan kaumnya yang melakukan kemusyrikan dengan menyembah 

berbagai benda ciptaan Allah Swt. sebagai tuhan selain Allah. Salah satu benda 

yang disembah tersebut adalah patung-patung atau berhala. Dari ayat-ayat ini 

dapat dipetik pelajaran bahwa patung-patung atau berhala tersebut bukanlah 

tuhan yang sejati karena mereka tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka 

sendiri maupun atas alam semesta. Mereka hanyalah hasil ciptaan manusia 

yang dapat rusak atau hancur. 

Pelajaran tarekat dalam wujud laku ruhani, seperti muraqabah, 

mujahadah, dan musyahadah disampaikan oleh Sunan Kalijaga lewat 

pembabaran esoterik cerita-cerita simbolik teater Wayang Kulit sehingga 

menjadi pengalaman (experience) tersendiri bagi masyarakat dalam 

menyaksikan teater Wayang Kulit yang digelar oleh Sunan Kalijaga. 

Muraqabah adalah praktik spiritual dalam Islam yang berarti pengawasan diri 

atau kesadaran akan kehadiran Allah Swt. dalam setiap aspek kehidupan, 

praktik ini melibatkan introspeksi dan pengendalian diri untuk mencapai 

kedekatan dengan Allah Swt. Mujahadah adalah usaha keras atau perjuangan 

spiritual untuk mengendalikan nafsu dan meningkatkan kualitas ibadah, ini 

melibatkan disiplin diri, latihan spiritual, dan pengorbanan demi mencapai 

kedekatan dengan Allah Swt. Musyahadah adalah penyaksian atau pengalaman 

langsung akan kehadiran Allah Swt. Dalam tahap ini, seorang su�i mengalami 

kesadaran spiritual yang mendalam dan merasakan kehadiran Allah Swt. 

dengan cara yang sangat pribadi dan langsung.38 
 

37Qur’an Kemenag (t.t: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2023). 
38Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 272-273. 
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Wayang Kulit versi Sunan Kalijaga adalah pelopor animasi Islam di 

Indonesia yang memperkenalkan Islam kepada penonton melalui seni gambar 

bergerak pada layar dan bernuansa islami. Sunan Kalijaga berkontribusi 

dalam sejarah animasi Islami Indonesia yang mengangkat tema syariat, 

akhlak, dan akidah dalam pertunjukan Wayang Kulit. De�inisi animasi Islam ini 

didasarkan pada teori “matriks kreatif” oleh Phill Parker dan Paul Wells yang 

menekankan hubungan timbal balik antara bentuk karakter, isi cerita, 

teknologi, metode, dan permainan untuk menciptakan efek visual menarik. 

Matriks kreatif dari Wayang Kulit Sunan Kalijaga mulai dari metode, bentuk, 

cerita, dan permainan mengikuti syariat Islam sehingga menciptakan cerita 

visual yang islami.39 Sunan Kalijaga juga mendesakralisasi cerita dan 

permainan Wayang. Desakralisasi adalah menghilangkan makna kramat 

terhadap benda dan tradisi kemudian berubah makna profan. Cerita Wayang 

awalnya memuat ajaran Hindu-Buddha tentang kisah Ramayana dan 

Mahabharata yang dikeramatkan berubah menjadi cerita gubahan yang 

ditambahkan karakter Punakawan, seperti Petruk dan Bagong. Permain 

Wayang awalnya sebagai upacara keagamaan masa sebelum Islam berubah 

menjadi alat dakwah dan hiburan (fun). 

Dewasa ini, animasi Islam Indonesia terbagi atas dua. Pertama, animasi 

untuk dakwah, seperti “Nussa” dan “Riko The Series” yang mengedukasi anak-

anak tentang �iqh Islam. Kedua, animasi untuk hiburan yang tetap 

memasukkan unsur islami, seperti “Adit & Sopo Jarwo”. Sunan Kalijaga selain 

dikenal sebagai tokoh Wali Songo juga dianggap sebagai seorang “animator” 

dalam konteks sejarah hidupnya. Pembaharuan dan inovasi yang 

diperkenalkannya dalam Wayang Kulit tidak hanya memperkaya budaya dan 
 

39Hikmat Darmawan, Mengapa Animasi? Akar Sejarah dan Dimensi-Dimensi (Film) 
Animasi, h. 10-11. 
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seni Jawa, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk menyampaikan ajaran 

Islam melalui medium yang sudah akrab dan disukai oleh masyarakat. 

E. Isi Cerita Kesenian Wayang di Indonesia 

1. Cerita Wayang Sebelum Islam 

Wayang pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara terutama 

selama periode Kerajaan Majapahit memainkan peran penting dalam 

kehidupan budaya dan spiritual masyarakat Jawa. Lakon atau cerita wayang 

pada masa ini sering kali diambil dari epos besar Hindu seperti Ramayana dan 

Mahabharata, tetapi melalui adaptasi dan penyesuaian dengan konteks lokal. 

Lakon Ramayana adalah salah satu cerita wayang yang paling populer 

pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang diangkat dari Kitab Weda. Lakon ini 

menceritakan tentang perjalanan Rama untuk menyelamatkan istrinya yaitu 

Sinta yang diculik oleh Rahwana. Tokoh-tokoh penting dalam kisah ini 

termasuk Rama, Sinta, Hanoman, Rahwana, dan Laksmana. Lakon Ramayana 

dalam wayang sering kali diadaptasi dengan gaya lokal dan memiliki variasi 

cerita yang berbeda dari versi aslinya di India, tetapi intinya tetap sama yaitu 

mengisahkan cinta sejati pasangan Rama dan Sinta.40 

Lakon Mahabharata juga sangat dominan dalam kesenian wayang pada 

masa ini. Lakon ini menceritakan perseteruan antara Pandawa Lima yaitu 

Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa dengan saudara sepupu mereka 

di Kurawa yang dipimpin oleh Duryodana. Perseteruan ini akhirnya mencapai 

klimaksnya dalam perang besar di Kurukshetra. Pada masa Kerajaan Hindu-

Buddha di Nusantara lakon Mahabharata memiliki beberapa variasi cerita 

wayang seperti Baratayuda, Pandawa Dadu, Bima Suci, dan Bhagavad Gita. 

 
40P.J. Zoetmulder, Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang (Jakarta: 

Djambatan, 1983), h. 277-297. 
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Bhagavad Gita adalah bagian dari Mahabharata yang menceritakan 

percakapan antara Arjuna dan Dewa Kresna di medan perang Kurukshetra. 

Dalam percakapan Dewa Kresna memberikan ajaran tentang dharma 

(kewajiban), karma (tindakan), dan bhakti (pengabdian).41 

Lakon Arjuna Wiwaha adalah cerita yang berasal dari kakawin karya 

Mpu Kanwa pada masa Kerajaan Kadiri yang kemudian sering dipentaskan 

dalam bentuk wayang. Lakon ini menceritakan perjalanan spiritual dan 

perjuangan Arjuna dalam mencapai pencerahan serta keberhasilannya 

mendapatkan restu dari para dewa.42 

Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara lakon-lakon wayang 

tidak hanya dipertahankan dalam bentuk aslinya tetapi juga mengalami 

proses lokalisasi. Lakon-lakon wayang sering kali dimodi�ikasi untuk 

mencerminkan nilai-nilai dan konteks sosial-budaya masyarakat Jawa. 

Contohnya, tokoh-tokoh dalam wayang sering digambarkan dengan 

karakteristik �isik dan budaya yang sesuai dengan masyarakat lokal, dan 

penambahan tokoh-tokoh lokal yang tidak terdapat dalam versi aslinya. 

Lakon atau cerita wayang pada masa Hindu-Buddha berfungsi sebagai 

media pendidikan moral, politik, dan ritual. Para raja dan bangsawan sering 

menggunakan pertunjukan wayang untuk menyampaikan pesan-pesan moral 

dan legitimasi kekuasaan mereka kepada rakyat. Wayang juga menjadi sarana 

penting dalam upacara keagamaan dan ritual, serta menjadi bagian integral 

dari budaya istana.43 

 
41P.J. Zoetmulder, Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang, h. 317-368. 
42Sanusi Pane, Arjuna Wiwaha (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1978), h. 7-11. 
43Setyo Budi, Kosmologi Wayang Purwa (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2021), h. 49-72. 
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2. Cerita Wayang Versi Sunan Kalijaga dan Masa Islam 

Menurut Widji Saksono, Seno Sastroamidjojo, dan Siswoharsojo, 

Animasi tradisional "Dewa Ruci" adalah salah satu karya penting di bidang 

teater boneka bayangan (Animasi tradisional) yang dikaitkan dengan Sunan 

Kalijaga, salah satu Wali Songo yang terkenal dengan cara dakwahnya yang 

unik melalui seni dan budaya di wilayah Jawa. Animasi tradisional ini sarat 

dengan elemen-elemen simbolis yang digunakan untuk menyampaikan ajaran 

dan nilai-nilai keislaman. 

Animasi tradisional “Dewa Ruci” tidak hanya menjadi bagian dari 

warisan budaya Jawa tetapi juga sebagai alat pendidikan spiritual, 

menggabungkan elemen lokal dengan ajaran Islam. Dalam bentuk pertunjukan 

audio-visual, Sunan Kalijaga dapat menyampaikan pesan-pesan moral dan 

keagamaan dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat 

pada masanya, dan tetap relevan hingga sekarang.44  

Elemen-elemen simbolis dalam Animasi tradisional “Dewa Ruci”, 

seperti karakter dan alur cerita memuat ajaran dan nilai-nilai keislaman. Dan 

Sunan Kalijaga sering menggunakan simbolisme ini untuk mengajarkan 

kebajikan, keadilan, dan nilai-nilai keislaman lainnya kepada penonton. 

Animasi tradisional ini menceritakan Bima Werkudara sebagai karakter 

utama yang memiliki kekuatan luar biasa namun dianggap lugu, melakukan 

perjalanan mencari Air Perwitosari karena perintah gurunya, Resi Durna.45 

Karakter (tokoh) Bima Werkudara terinspirasi dari karakter Hindu dalam 

Epos Mahabharata yang merupakan salah seorang dari Kesatria Pandawa. 

Bima Werkudara memiliki perawakan gagah perkasa laksana gajah dalam 
 

44Hamid Nasuhi, Serat Dewaruci: Tasawuf Jawa Yasadipura I (Cet. I; Ciputat: Ushul 
Press, 2009), h. 56-58. 

45KRMT John Tondowidjojo, Enneagram dalam Wayang Purwa (Cet. I; Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 74-77. 
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medan perang. Namun, tidak seperti tubuhnya yang gagah perkasa, pikirannya 

masih sangat lugu.46 

Resi Durna yang sebenarnya memiliki niat buruk, memerintahkan Bima 

Werkudara ke Hutan Tikbrasara dan Hutan Reksamuka dengan harapan dia 

akan tewas melawan dua raksasa penjaga yang kuat di tempat tersebut, yaitu 

Rukmuka dan Rukmala. Namun, Bima Werkudara berhasil mengalahkan 

kedua raksasa tersebut dan kembali dengan selamat, meskipun tidak 

menemukan Air Perwitosari. 

Merasa gagal dalam upaya pertama dalam menyingkirkan (apusi) 

Werkudara, Resi Durna kemudian menyuruh Bima Werkudara mencari Air 

Perwitosari di tengah Samudra, kali ini dengan persyaratan harus berjalan kaki 

dan tidak boleh menggunakan kapal. Resi Durna berkata, “Kalau begitu kamu 

kembali lagi, karena airnya belum ada, kamu cari di tengah Samudra sambil 

jalan kaki, dan jangan menggunakan kapal”. Saudara-saudaranya Bima 

Werkudara memperingatkan bahwa ia sedang ditipu oleh Resi Durna, namun 

ia tetap teguh dengan keputusannya, baginya melaksanakan perintah guru 

adalah kewajiban bagi seorang murid. 

Awalnya Air Perwitosari adalah sebuah karangan belaka dari Resi 

Durna, ia sengaja mengarang cerita air suci tersebut agar Bima Werkudara 

yang kuat dan lugu bisa disingkirkan dengan mudah. Air Perwitosari 

merupakan legenda air suci, yang dipercaya bahwa barang siapa yang 

meminumnya mendapatkan banyak pengetahuan tentang alam semesta. 

Namun air suci tersebut tidak pernah ditemukan wujud �isiknya dan tetap 

dianggap sebagai legenda.  

 
46Sri Mulyono, Wayang dan Filsafat Nusantara (Cet. 3; Jakarta: CV Haji Masagung, 

1992), h. 18-21. 
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Bima Werkudara bertemu dengan Naga Amburnawa (ular laut) di 

tengah Samudra dan berhasil mengalahkannya. Namun, ia tetap tidak 

menemukan Air Perwitosari. Dalam perjalanan pulangnya, Bima Werkudara 

bingung (linglung) di mana lagi harus mencari air suci tersebut. Di saat Bima 

Werkudara berada di sebuah pantai, ia melihat orang kecil yang ukurannya 

seperti ukuran ibu jari. Orang kecil ini bernama Dewa Ruci yang mirip dengan 

Bima Werkudara dalam wujud mini. Dewa Ruci dalam mitologi Jawa kuno 

dianggap sebagai dewa yang bijaksana yang mempunyai banyak pengetahuan 

tentang alam semesta. Dalam dialog mereka, Dewa Ruci mengajak Bima 

Werkudara untuk masuk ke dalam dirinya melalui telinga kiri. Dewa Ruci 

berkata, “Kamu masuklah ke dalam diriku”. Werkudara bingung, “Aku tinggi 

besar seperti ini masuk dalam dirimu yang kecilnya seperti ibu jari?”. Dewa Ruci 

tetap memerintahkan Bima Werkudara, “Masuk saja”. Bima Werkudara 

akhirnya masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci melalui telinga dan mengalami 

berbagai pengalaman spiritual yang luar biasa, di sana ia diajarkan banyak 

pengetahuan tentang alam semesta, termasuk wujud Air Perwitosari.47 

Sunan Kalijaga menyisipkan unsur-unsur akidah, akhlak dan su�isme 

dalam cerita animasi “Dewa Ruci”. Unsur akidah terdapat pada saat adegan 

Dewa Ruci yang sedang mengajarkan pengetahuan tentang keberadaan Tuhan 

Yang Maha Esa kepada Bima Werkudara dan bagaimana cara menyembahnya 

sesuai ajaran Islam. Unsur akhlak terdapat pada karakter-karakter atau tokoh-

tokoh dalam cerita, seperti karakter Bima Werkudara yang sangat mematuhi 

perintah gurunya meskipun perintah tersebut sangat berbahaya, mirip dengan 

tradisi pesantren Jawa yang santrinya selalu sami’na wa atho’na kepada 

gurunya. Keberanian dan kegigihan Bima Werkudara dalam melewati semua 

 
47Dian Noviyanti, Walisongo The Wisdom: Syiar 9 Wali Selama 1 Abad (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 162-198. 



88 
 

tantangan berat juga menunjukkan unsur akhlak dalam cerita, mirip dengan 

sejarah Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat yang berani berjihad dan 

tetap gigih mempertahankan kebenaran Islam meskipun dihadapkan pada 

cobaan yang berat. Unsur su�isme terdapat pada saat adegan Bima 

Werkuddara di dalam tubuh Dewa Ruci, di sana Bima Werkudara belajar 

bagaimana cara menyadari keberadaan Tuhan di dalam tubuh, mirip dengan 

ajaran su�i dalam Islam yang mengajarkan konsep Wahdatul Wujud dan Hulul. 

Animasi tradisional “Dewa Ruci” adalah karya Sunan Kalijaga yang 

terinspirasi dari kisah pertemuan beliau dengan Nabi Khidir di sebuah pantai. 

Kisah ini termuat dalam naskah “Suluk Linglung,” sebuah naskah otobiogra�i 

spiritual Sunan Kalijaga. Dalam tradisi mistik Islam Jawa, Nabi Khidir 

seringkali dianggap sebagai seorang guru spiritual yang memberikan 

bimbingan kepada mereka yang mencari kebenaran. Dalam naskah “Suluk 

Linglung“, Sunan Kalijaga diperintahkan oleh Nabi Khidir untuk masuk ke 

dalam tubuhnya melalui telinga yang merupakan simbol dari penerimaan ilmu 

dan hikmah secara mendalam. Pada saat di dalam tubuh Nabi Khidir, Sunan 

Kalijaga diperlihatkan berbagai keajaiban, seperti samudera tanpa batas, 

cahaya yang berwarna hitam, merah, kuning, dan putih, sampai pada akhirnya 

beliau diperlihatkan sebuah cahaya yang sulit dimengerti oleh beliau yang 

mempunyai banyak warna. Pada saat itu, Sunan Kalijaga bertanya kepada Nabi 

Khidir tentang Cahaya yang berwarna-warni tersebut. Lalu Nabi khidir 

menjawab bahwa cahaya yang berwarna-warni itu adalah esensi Sang 

Pencipta yang mampu dilihat manusia meskipun belum seutuhnya.48 

Sunan Kalijaga menggunakan simbolisme dalam cerita "Dewa Ruci" 

sebagai metode dakwah untuk mengajarkan kebajikan, keadilan, dan su�isme 

Islam. Melalui karakter dan alur cerita yang penuh makna ini, penonton diajak 
 

48Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 
Sebagai Fakta Sejarah, h. 272-277. 
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untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri dan mengejar pencapaian 

spiritual yang lebih tinggi. Adapun beberapa elemen-elemen simbolis yang 

digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyampaikan ajaran su�isme Islam 

sebagai berikut.  

1. Karakter Dewa Ruci 

• Simbol: Manunggaling Kawula Gusti atau Wahdatul Wujud (bersatunya 

hamba dengan Tuhan) 

• Makna: Karakter Dewa Ruci dalam cerita ini melambangkan 

pencapaian spiritual tertinggi di mana individu menyatu dengan Tuhan. 

Ini menggambarkan perjalanan batin seseorang menuju pemahaman 

dan penyatuan dengan Tuhan. 

2. Air Suci Perwitasari 

• Simbol: Ilmu Sejati atau Hikmah 

• Makna: Air suci ini mewakili pengetahuan sejati yang mengungkap 

rahasia kehidupan dan asal-usul penciptaan (Sangkan Paraning 

Dumadi). Ini adalah lambang dari kebijaksanaan dan pemahaman 

mendalam tentang esensi kehidupan.49 

3. Hutan Tikbrasara dan Gunung Reksamuka 

• Simbol: Rasa Prihatin, Ketajaman Pikiran, dan Samadi 

• Makna: Hutan Tikbrasara melambangkan rasa prihatin dan ketajaman 

pikiran (Landeping Cipta), sementara Gunung Reksamuka 

melambangkan praktik meditasi atau samadi. Ini menggambarkan 

pentingnya introspeksi diri dan meditasi dalam mencapai pencerahan 

spiritual. 

4. Raksasa Rukmuka dan Rukmala 

• Simbol: Kamukten lan Kamulyan (Kemuktian dan Kemuliaan) 

 
49Sri Mulyono, Wayang dan Filsafat Nusantara, h. 18-21. 
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• Makna: Kedua raksasa ini melambangkan godaan duniawi seperti 

kekayaan materi (Kamukten) dan kemuliaan status sosial (Kamulyan). 

Mereka adalah ujian yang harus diatasi dalam perjalanan spiritual 

seseorang.50 

5. Ular Naga Amburnawa 

• Simbol: Sifat Jahat dalam Hati 

• Makna: Ular naga ini melambangkan sifat-sifat jahat yang ada dalam 

hati manusia, seperti hasrat negatif dan nafsu. Mengatasi ular ini berarti 

membersihkan hati dari sifat-sifat buruk untuk mencapai kesucian.51 

Masyarakat pada umumnya senang dengan cerita-cerita visual yang 

menarik seperti pertempuran dengan naga atau raksasa. Namun, seiring 

dengan peningkatan wawasan mereka, mereka akan mengerti bahwa pesan 

yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga sebenarnya adalah tentang nilai-nilai 

keagamaan. Pendekatan dakwah yang dilakukan secara bertahap ini tidak 

langsung mengajarkan konsep-konsep yang kompleks seperti Manunggaling 

Kawulo Gusti atau Wahdatul Wujud dalam ajaran su�isme Sunan Kalijaga, 

karena itu bisa membingungkan bagi mereka yang baru mengenal Islam. 

Sebaliknya, cerita-cerita visual seperti Dewa Ruci digunakan untuk menarik 

minat dan memberikan pengajaran secara perlahan.52 Salah satu karya Sunan 

Kalijaga yang lain berupa lagu tradisional seperti Tembang Lir Ilir, yang pada 

awalnya mungkin hanya dianggap sebagai lagu anak-anak biasa. Namun, 

seiring bertambahnya ilmu dan wawasan seorang, ia akan mulai memahami 

pesan-pesan keagamaan yang tersirat dalam lagu tersebut. 
 

50Jalaluddin Rumi, Fihi Ma Fihi: Mengarungi Samudera Kebijaksanaan, terj. Abd. Koliq 
(Cet. 1; Yogyakarta: Forum, 2014), h. 405-406. 

51Dian Noviyanti, Walisongo The Wisdom: Syiar 9 Wali Selama 1 Abad, h. 158-198. 
52Oom Mukarromah, “Ittihad, Hulul, dan Wahdat Al-Wujud”, Tazkiya: Jurnal 

Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, vol. XVI, no. 1, Januari-Juni 2015, h. 139-142. 
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Alquran juga menekankan pentingnya belajar, memahami diri dan 

lingkungan, dan tidak pernah merasa puas dengan wawasan yang dimiliki saat 

ini, karena wawasan tersebut mungkin masih bisa berkembang seiring dengan 

bertambahnya ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, mencari ilmu adalah 

suatu proses yang harus terus berlangsung sepanjang hidup, sesuai dengan 

ungkapan “Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi”, yang artinya carilah ilmu mulai 

dari ayunan hingga liang lahat.53 

F. Dua Belas Prinsip Animasi dalam Wayang Kulit Sunan Kalijaga 

Animator Ollie Johnston dan Frank Thomas memperkenalkan dua belas 

prinsip animasi dalam buku mereka yang berjudul “The Illusion of Life: Disney 

Animation,” yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1981. Dengan meneliti 

karya-karya animator terkemuka Studio Disney dari tahun 1930-an dan 

seterusnya, Johnston dan Thomas meringkas pendekatan studio ke dalam dua 

belas prinsip dasar animasi.54 

Prinsip-prinsip ini muncul sebagai hasil praktik mereka dan keinginan 

Studio Disney untuk merancang cara menganimasikan objek tampak lebih 

nyata (realistis dan natural) ketika bergerak, dan bagaimana gerakan itu dapat 

digunakan untuk mengekspresikan karakter (tokoh) dan kepribadian (sifat). 

1. Squash & Stretch (Elastis) 

Squash dan stretch adalah gerakan yang digunakan untuk memberikan 

kesan kelenturan (elastisitas) untuk membuat animasi lebih alami.  Squash 

dan stretch dianggap sebagai yang paling penting dari dua belas prinsip 

animasi dan ini memberikan ilusi gravitasi, berat, massa dan �leksibilitas pada 

 
53Syaiful Mustaqim, “Menuntut Ilmu Tak Kenal Hari Libur”, NU Online, 19 Mei 2014. 

Nu.or.id (13 Mei 2024). 
54Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation (New York: 

Walt Disney Productions, 1981), h. 8-10. 
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karakter dan objek animasi.55 Dalam penggunaan squash dan stretch yang 

terpenting adalah menjaga volume objek tetap konsisten. Jika ingin 

meregangkan (stretch) sesuatu dalam animasi maka benda itu harus dibuat 

lebih tipis, dan apabila ingin memampatkan (squash) sesuatu maka benda itu 

harus dibuat lebih lebar. Dalam animasi, hal ini bisa dilebih-lebihkan.56 

Wayang Kulit Sunan Kalijaga terbuat dari kulit kerbau yang sifatnya 

elastis.57 Pada saat Sunan Kalijaga memainkan Wayang Kulit akan terlihat 

prinsip squash dan stretch. 

2. Anticipation (Ancang-Ancang) 

Anticipation adalah gerakan ancang-ancang mempersiapkan diri untuk 

gerakan berikutnya. Anticipation digunakan dalam animasi guna 

mempersiapkan penonton pada sebuah aksi yang akan terjadi, seperti mulai 

berlari, memukul, dan melompat. Ini memberikan efek realistis untuk aksi 

animasi. Contohnya pada animasi karakter berlari menampilkan gerakan 

mundur sebelum tindakan maju dieksekusi dan gerakan mundur itulah yang 

disebut “ancang-ancang”.58 

Sunan Kalijaga menciptakan Wayang dengan tangan dapat digerakkan 

ke belakang dan ke depan.59 Dengan inovasi Sunan Kalijaga tersebut prinsip 

anticipation pada Wayang terlihat pada saat adegan pertarungan. Ketika 

karakter Wayang hendak memukul tangannya ke belakang sebelum meninju 
 

55Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation, h. 47-51. 
56Han Revo Joang, Animasi 3 Dimensi (Cet. 1; Jakarta: Pusat Pengembangan Per�ilman, 

2017), h. 19-20. 
57Rahmat Rijal, Animasi 2 Dimensi (Cet. I; Jakarta: Pusat Pengembangan Per�ilman, 

2017), h. 1-2. 
58Nadya dan Yulia Purnama Sari, “Analisis Visual Penerapan 12 Prinsip Animasi dalam 

Film Grey & Jingga: The Twilight Animated Series Episode 1”, Jurnal Titik Imaji, vol. II, no. 2, 
Oktober 2019, h. 83-84. 

59Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 
Sebagai Fakta Sejarah, h. 178. 
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ke depan. Suatu gerakan tanpa sekelebat antisipasi akan tampak canggung, 

membosankan dan tidak bernyawa. 

3. Staging (Penataan) 

Staging adalah cara animator mengatur unsur-unsur animasinya agar 

mudah dipahami oleh penonton. Staging termasuk semua unsur-unsur dalam 

animasi, seperti karakter, latar belakang, permainan, dan fokus kamera.60 

Staging mengarahkan perhatian penonton pada cerita atau ide yang ingin 

animator sampaikan. Mempertahankan fokus kamera pada apa yang penting 

dalam gambar, dan minimalkan gerakan yang tidak penting. Harus berhati-

hati dalam mendesain latar belakang agar tidak mengaburkan objek utama 

atau bersaing dengan objek utama. Latar belakang dan objek utama harus 

bekerja sama sebagai unit gambar dalam suatu adegan.61 Selain itu, waktu juga 

perlu diperhatikan dalam staging. Adegan yang ditampilkan harus 

berhubungan dengan cerita secarah keseluruhan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan.62 

Wayang Kulit Sunan Kalijaga merupakan pertunjukan teater boneka 

yang memerlukan penataan panggung sebelum pentas. Peralatan seperti kelir, 

blencong, batang pohon pisang, dan karakter Wayang dipersiapkan sebelum 

pentas. Dalam pementasan, Sunan Kalijaga sebagai dalang mengatur unsur-

unsur Wayang seperti, alat, cerita, dan transisi agar menciptakan cerita visual 

yang menarik.63  

 
60Han Revo Joang, Animasi 3 Dimensi, h. 25-26. 
61Rahmat Rijal, Animasi 2 Dimensi, h. 92-93. 
62Rahmat Rijal, Animasi 2 Dimensi, h. 92-93. 
63Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo 

Sebagai Fakta Sejarah, h. 175-179. 



94 
 

4. Ease In dan Ease Out (Perlambatan) 

Ease in dan ease out adalah gerakan perlambatan yang ada pada awal 

dan akhir dalam animasi. Animasi yang tidak memiliki perlambatan di awal 

dan akhir akan terkesan kaku.64 Pada saat benda apapun bergerak atau 

berhenti perlu ada waktu untuk akselerasi (ease in) dan deselerasi (ease out) 

tanpa kedua gerakan tersebut aksi menjadi sangat tidak wajar dan seperti 

robot.65 Cara terbaik untuk memahami ease in dan easa out adalah dengan 

memikirkan bagaimana sebuah mobil dinyalakan dan dihentikan. Mobil akan 

mulai bergerak perlahan sebelum mendapatkan momentum dan melaju 

kencang. Hal sebaliknya akan terjadi ketika mobil mengerem. Dalam animasi, 

efek ini dicapai dengan menambahkan lebih banyak frame pada awal dan akhir 

urutan aksi. 

Wayang Kulit merupakan pertunjukan visual yang setiap detail 

gerakannya komunikatif. Terkadang dalam satu kali pertunjukan Wayang 

Kulit, seorang dalang mengombinasikan ragam gerakan seperti lambat ke 

cepat, atau cepat ke lambat tergantung suasana dalam lakonnya. 

5. Arcs  

Arcs adalah kurva melingkar yang terbentuk selama gerakan 

diperlukan dalam animasi karena pergerakan akan terlihat tidak alami dengan 

hanya memakai gerakan lurus saja.66 Semua gerakan dalam animasi, dengan 

sedikit pengecualian (seperti animasi alat mekanik) mengikuti arah yang agak 

melingkar. Di dunia nyata hal ini khususnya berlaku untuk aksi manusia dan 

aksi hewan.67  

 
64Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation, h. 62. 
65Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation, h. 62. 
66Nadya dan Yulia Purnama Sari, “Analisis Visual Penerapan 12 Prinsip Animasi dalam 

Film Grey & Jingga: The Twilight Animated Series Episode 1”, Jurnal Titik Imaji…, h. 83-85. 
67Nadya dan Yulia Purnama Sari, “Analisis Visual Penerapan 12 Prinsip Animasi dalam 

Film Grey & Jingga: The Twilight Animated Series Episode 1”, Jurnal Titik Imaji…, h. 83-85. 



95 
 

Semua gerakan dalam animasi, seperti gerakan lengan dan putaran 

kepala dieksekusi pada arcs. Arcs memberikan animasi aksi yang lebih alami 

dan arah gerakan yang lebih baik. Satu-satunya benda yang bergerak dalam 

garis lurus sempurna adalah robot. Prinsip arcs ini juga terdapat pada gerakan 

tangan karakter Wayang Kulit Sunan Kalijaga yang menampilkan arah kurva 

melingkar. 

6. Secondary Action (Gerakan Pelengkap) 

Secondary action adalah gerakan tambahan yang ada untuk melengkapi 

gerakan utama sebelumnya. Secondary action berfungsi sebagai pelengkap 

dari gerakan utama. Karakter Wayang Kulit versi Sunan Kalijaga dengan 

tangan yang bisa digerakkan menerapkan prinsip secondary action. Pada saat 

Sunan Kalijaga memainkan karakter Wayang Kulit dengan cara digoyang-

goyangkan ke kanan ke kiri menampilkan dua gerakan, gerakan tubuh Wayang 

dan gerakan tangan Wayang. Arah dari gerakan tubuh Wayang disebut 

gerakan utama, sedangkan arah gerakan tangan Wayang disebut gerakan 

tambahan atau secondary action karena terjadi setelah gerakan utama.68 

7. Exaggeration 

Exaggeration adalah gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang dilebih-

lebihkan dari biasanya untuk memberikan kesan animasi yang lebih 

meyakinkan. Terlalu banyak realisme dapat merusak animasi membuatnya 

tampak statis dan membosankan. Sebagai gantinya, tambahan beberapa hal 

yang berlebihan pada karakter dan objek dapat membuatnya lebih dinamis.69 

Exaggeration bisa digunakan untuk menciptakan gerakan yang sangat 

animasiable, termasuk perubahan �isik atau supernatural. Hal inilah yang 

 
68Han Revo Joang, Animasi 3 Dimensi, h. 20-21. 
69Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation, h. 65-66. 
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membedakan dunia animasi dengan dunia nyata, apabila dunia nyata 

konsisten dengan hukum �isika realistisnya, maka animasi konsisten dengan 

hukum hiper-realistisnya. Oleh karena itu animasi dapat diartikan sebagai 

objek yang mere�leksikan dunia nyata dengan cara yang dilebih-lebihkan dan 

animasi bukanlah objek hasil imajinasi semata.70 

Cerita Wayang “Dewa Ruci” ciptaan Sunan Kalijaga menampilkan 

adegan-adegan supranatural. Adegan Werkudara masuk dalam tubuh Dewa 

Ruci yang ukurannya sekecil ibu jari menunjukkan aksi yang hanya bisa 

ditampilkan animasi Wayang.71 

8. Solid Drawing atau Personality 

Solid drawing adalah gambar dengan kedalaman perspektif, atau 

gambaran mengenai tokoh cerita, mulai dari wujudnya, kepribadiannya, 

hingga gerakannya, yang semuanya saling berkaitan.  

Wayang Kulit Sunan Kalijaga terdapat tokoh Wayang bernama 

Hanoman berwujud kera putih, berkepribadian baik, dan lincah.72 Warna 

putih melambangkan kesucian, kesucian melambangkan kebaikan, dan 

kebaikan bisa terwujud dengan gerakan yang lincah serta tidak malas. Jadi 

itulah prinsip solid drawing yang diterapkan Sunan Kalijaga pada tokoh 

Wayang Hanoman. 

9. Appeal 

Appeal adalah penampilan karakter animasi yang menarik. Ornamen-

ornamen pada Wayang Kulit Sunan Kalijaga, seperti mahkota, keris, dan 

selendang menambah daya tarik penonton. 

 
70Frank Thomas dan Ollie Johnston, The Illusion of Life Disney Animation, h. 65-66. 
71Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya, h. 81-82. 
72KRMT John Tondowidjojo, Enneagram dalam Wayang Purwa, h. 78-80. 
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BAB IV 

PENGARUH ANIMASI ISLAM SUNAN KALIJAGA TERHADAP PENYEBARAN 
ISLAM DI JAWA 

Pertunjukan Wayang Kulit “Dewa Ruci” karya Sunan Kalijaga memiliki 

pengaruh yang signi�ikan dalam berbagai aspek budaya, spiritual, dan sosial di 

Indonesia, khususnya di Jawa. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari 

pertunjukan ini. 

A. Memudahkan Penyebaran Islam 

Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan Wayang Kulit sebagai media 

dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Melalui cerita dan simbolisme 

karakter dalam Wayang Kulit, beliau berhasil memasukkan nilai-nilai Islam ke 

dalam budaya Jawa yang pada saat itu masih sangat dipengaruhi oleh agama 

Hindu dan Buddha. 

Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yaitu sembilan wali 

yang terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia khususnya di 

pulau Jawa. Beliau dikenal karena pendekatan dakwahnya yang unik dan 

inovatif. Salah satu metode dakwahnya yang paling terkenal adalah 

penggunaan pertunjukan Wayang Kulit. Wayang Kulit adalah bentuk seni 

tradisional Jawa yang menggunakan boneka kulit datar untuk menceritakan 

kisah-kisah dari epik Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Namun, 

Sunan Kalijaga melihat potensi seni ini sebagai alat untuk menyampaikan 

pesan-pesan Islam. Beliau memasukkan nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam 

cerita-cerita yang disajikan dalam Wayang Kulit. 

Pertunjukan Wayang Kulit yang diadakan oleh Sunan Kalijaga 

menampilkan karakter-karakter dan alur cerita dimodi�ikasi untuk 

mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, karakter-karakter protagonis 

menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam seperti kejujuran, 
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kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Swt. Selain itu, alur ceritanya juga 

mengajarkan konsep-konsep penting dalam Islam, seperti tauhid (keesaan 

Allah), akhlak mulia, dan ibadah. Simbolisme dalam Wayang Kulit juga 

digunakan untuk memperkuat pesan-pesan dakwah. Misalnya, tokoh-tokoh 

seperti Raksasa Rukmuka dan Rukmala dapat diinterpretasikan sebagai 

lambang dari kemuktian dan kemulian yang menjadi penghalang untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sunan Kalijaga juga menciptakan tokoh-

tokoh baru atau menambahkan elemen-elemen baru dalam pertunjukan 

Wayang Kulit yang lebih relevan dengan ajaran Islam.1 

Strategi menggunakan media Wayang Kulit sangat efektif karena sudah 

menjadi bagian integral dari budaya Jawa. Dengan mengintegrasikan ajaran 

Islam ke dalam seni yang sudah dikenal dan dicintai oleh masyarakat, Sunan 

Kalijaga berhasil menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan diterima 

dengan baik oleh masyarakat Jawa yang pada waktu itu masih sangat 

dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Melalui strategi ini, Sunan Kalijaga 

tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tetapi juga memperkaya budaya lokal 

dengan nilai-nilai baru. 

B. Penyatuan Budaya (Sintesis Kultural) 

Wayang Kulit “Dewa Ruci” mencerminkan upaya Sunan Kalijaga untuk 

menggabungkan elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran Islam. Ini 

menciptakan suatu bentuk kesenian yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa, 

sehingga memperkuat identitas budaya mereka sambil memperkenalkan 

ajaran baru yaitu Agama Islam kepada masyarakat.2 

 
1Achmad Zainal Ari�in dkk., Memaknai Kembali Sunan Kalijaga (Cet. I; Yogyakarta: FA 

Press, 2018), h. 91-110. 
2Bayu Anggoro, “Wayang dan Seni Pertunjukan: Kajian Sejarah Perkembangan Seni 

Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukan dan Dakwah”, Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban 
Islam, vol. II, no. 2, 2018, h. 125-133. 



99 
 

Wayang Kulit “Dewa Ruci” adalah contoh dari upaya Sunan Kalijaga 

untuk menyatukan elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran Islam. Dalam 

cerita ini, Sunan Kalijaga menggunakan karakter-karakter dan alur cerita yang 

sudah akrab bagi masyarakat Hindu-Buddha Jawa, tetapi disisipkan nilai-nilai 

Islam di dalamnya. Cerita Dewa Ruci berkisah tentang Bima Werkudara salah 

satu dari lima Pandawa dalam epos Mahabharata yang mencari Air Suci 

Perwitasari karena perintah dari gurunya. Dalam pencariannya, Bima 

Werkudara bertemu dengan sosok kecil bernama Dewa Ruci yang 

menuntunnya dalam menemukan kebenaran sejati. 

Sunan Kalijaga menggunakan cerita ini untuk menggambarkan konsep 

tasawuf Manunggaling Kawula Gusti atau Wahdatul Wujud dalam Islam. 

Pertemuan Bima Werkudara dengan Dewa Ruci diinterpretasikan sebagai 

perjalanan spiritual seorang individu untuk menemukan kebenaran dan 

mendekatkan diri kepada Allah Swt.  Dengan menggunakan karakter dan 

cerita yang sudah dikenal dari epos Mahabharata, Sunan Kalijaga membuat 

ajaran Islam lebih mudah diterima masyarakat Hindu-Buddha Jawa. Mereka 

tidak merasa bahwa budaya mereka sedang dihapus atau digantikan, tetapi 

justru diperkaya dengan nilai-nilai baru. Ini adalah strategi yang sangat efektif 

karena masyarakat lebih terbuka terhadap ajaran baru yang disampaikan 

melalui medium yang sudah mereka kenal dan cintai. Strategi ini juga 

memperkuat identitas budaya Jawa terutama kesenian Wayang Kulit.  Dengan 

memasukkan ajaran Islam ke dalam Wayang Kulit, Sunan Kalijaga membantu 

masyarakat Jawa untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya 

mereka sambil menerima agama baru.3 

 
3Achmad Zainal Ari�in dkk., Memaknai Kembali Sunan Kalijaga, h. 91-92. 
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Sunan Kalijaga melalui media Wayang Kulit “Dewa Ruci” berhasil 

menciptakan suatu bentuk seni yang menggabungkan elemen-elemen budaya 

lokal dengan ajaran Islam yang memungkinkan ajaran Islam diterima dengan 

baik oleh masyarakat Jawa dan memperkuat identitas budaya mereka sambil 

memperkenalkan nilai-nilai baru dari agama Islam. Ini menunjukkan 

kecerdasan dan kearifan lokal Sunan Kalijaga dalam berdakwah karena 

menjadikan Islam sebagai bagian integral dari budaya Jawa. 

C. Pelestarian Seni Tradisional 

Wayang Kulit Sunan Kalijaga telah membantu melestarikan kesenian 

wayang sebagai bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Melalui cerita-

cerita yang penuh makna, pertunjukan Wayang Kulit tetap relevan dan 

menarik bagi generasi berikutnya. 

Sunan Kalijaga salah satu tokoh Wali Songo menggunakan Wayang 

Kulit sebagai alat dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan 

mengadaptasi cerita-cerita tradisional seperti Mahabharata dan Ramayana 

serta memasukkan elemen-elemen ajaran Islam ke dalamnya, Sunan Kalijaga 

berhasil menjaga kesenian wayang tetap hidup dan berkembang. Upaya ini 

memastikan bahwa Wayang Kulit tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, 

tetapi juga terus hidup dan dihargai oleh masyarakat. Dengan menggabungkan 

elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran agama, Sunan Kalijaga 

menciptakan pertunjukan Wayang Kulit yang dapat diterima oleh berbagai 

generasi. Meskipun zaman berubah, nilai-nilai yang disampaikan dalam cerita 

Wayang Kulit tetap relevan. Ini karena tema-tema yang diangkat, seperti 

pencarian makna hidup, keberanian, dan ketulusan, adalah tema universal 

yang selalu menarik perhatian manusia. 
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Sunan Kalijaga juga melakukan inovasi dalam pertunjukan Wayang 

Kulit guna memastikan bahwa Wayang Kulit tetap menarik bagi generasi 

muda. Misalnya, dengan menambahkan tokoh-tokoh baru Punakawan yang 

lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya saat itu. Selain itu, 

pertunjukan Wayang Kulit sering kali diiringi oleh musik gamelan yang indah 

dan pementasan yang penuh warna sehingga menarik minat penonton dari 

berbagai usia. 

Melalui inovasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, 

Wayang Kulit berhasil dilestarikan sebagai bagian integral dari warisan 

budaya Indonesia. Cerita-cerita penuh makna yang disajikan dalam 

pertunjukan Wayang Kulit memastikan bahwa kesenian ini tetap relevan dan 

menarik bagi generasi berikutnya. Dengan cara ini, Wayang Kulit tidak hanya 

menjadi saksi sejarah, tetapi juga terus hidup dan berkembang dalam 

kehidupan budaya masyarakat Indonesia. 

D. Pendidikan dan Hiburan 

Pertunjukan Wayang Kulit tidak hanya berfungsi sebagai media 

dakwah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Penonton 

mendapatkan hiburan sekaligus pelajaran moral dan spiritual dari cerita yang 

disajikan. Secara keseluruhan, pertunjukan Wayang Kulit “Dewa Ruci” karya 

Sunan Kalijaga memiliki dampak yang mendalam dalam membentuk dan 

mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa serta menyebarkan ajaran 

Islam dengan cara yang harmonis dan kreatif.4 

Cerita Wayang Kulit “Dewa Ruci” mengandung banyak pelajaran 

tentang nilai-nilai kehidupan. Kisah Bima Werkudara (tokoh utama cerita) 

 
4Bayu Anggoro, “Wayang dan Seni Pertunjukan: Kajian Sejarah Perkembangan Seni 

Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukan dan Dakwah”, Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban 
Islam…, h. 125-133. 
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yang mencari makna hidup dan akhirnya menemukan pencerahan dalam diri 

Dewa Ruci mengajarkan pentingnya introspeksi, ketulusan, dan keberanian 

dalam mencari kebenaran.5 

Wayang Kulit sebagai bentuk animasi tradisional memungkinkan 

penyampaian ekspresi visual yang unik dan sering memberikan cara alternatif 

untuk menceritakan kisah atau menyampaikan pesan yang mungkin tidak bisa 

dicapai melalui media lain. 

 
5Dian Noviyanti, Walisongo The Wisdom: Syiar 9 Wali Selama 1 Abad, h. 153-198. 



103 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasi penelitian ini yaitu: 

1. Hasil penelitian menjelaskan bahwa para ahli sejarah berbeda pendapat 

mengenai silsilah atau nasab Sunan Kalijaga, ada yang berpendapat beliau 

keturunan Arab, ada yang berpendapat keturunan Jawa, dan keturunan 

Cina. Sunan Kalijaga belajar ilmu agama, kesenian dan kemasyarakatan 

pada beberapa tokoh Wali Songo dan belajar tasawuf pada beberapa tokoh 

su�i di dalam dan di luar Jawa. Pendidikan dari guru-guru tersebut 

menjadikan Sunan Kalijaga sebagai mubalig berpengetahuan luas dan 

bijaksana dalam menghadapi kebudayaan masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga 

sering berdakwah dengan menggunakan media kesenian sehingga karya-

karyanya banyak dalam bidang tersebut, seperti Wayang Kulit, gamelan, 

tembang atau lagu, arsitektur Masjid Agung Demak, dan pakaian 

tradisional. 

2. Sunan Kalijaga mempunyai strategi penyebaran Islam yaitu dakwah-

kultural menggunakan Wayang kulit sebagai rumpun Animasi yang diubah 

ke versi islami. Sunan Kalijaga melakukan perubahan bentuk karakter pada 

Wayang yang dipipihkan dan tidak menyerupai manusia (makhluk hidup), 

karena dalam Islam terdapat larangan dalam membuat objek bervolume 

seperti patung yang menyerupai makhluk hidup. Selain itu, Sunan Kalijaga 

tetap memanfaatkan epos Mahabharata dan Ramayana dari segi cerita 

namun disisipkan unsur-unsur Islam-tasawuf di dalamnya seperti lakon 

Dewa Ruci.  
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3. Pengaruh strategi penyebaran Islam Sunan Kalijaga berdampak pada 

penyebaran Islam, penyatuan budaya, pembelajaran nilai-nilai kehidupan, 

pelestarian seni tradisional, pendidikan dan hiburan. 

Peneliti menganggap Sunan Kalijaga adalah pelopor Animasi Islam di 

Indonesia. Dimana animasi yang memiliki nuansa islami di dalamnya dan 

digunakan untuk memperkenalkan ajaran Islam. Hal ini membuat Sunan 

Kalijaga memiliki kontribusi tersendiri dalam sejarah animasi di Indonesia, 

khususnya animasi versi islami. 

B. Implikasi 

Penelitian ini sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para 

animator Muslim Indonesia yang telah menorehkan ide-ide kereatif mereka 

dalam sejarah perkembangan Animasi Indonesia, terkhusus versi Animasi 

Islam sebagai media dakwah alternatif. Sejak zaman dulu manusia memang 

tertarik membuat cerita-cerita masa lalu untuk kemudian disampaikan 

kepada generasi berikutnya. Bentuk ceria pertama yang dikenal oleh manusia 

dalam sejarah adalah cerita cap tangan manusia purba yang terdapat di 

dinding gua. Cap tangan ini disebut sebagai gra�ik. Gra�ik berasal dari bahasa 

Yunani, graphein yang berarti garis. Dan kegiatan membuat garis berkembang 

menjadi dua bentuk budaya, budaya pertama adalah aksara, dan budaya kedua 

adalah animasi/gambar. Kedua budaya tersebut berkembang hingga 

sekarang, budaya aksara menjelma menjadi teks yang berisi cerita �iksi dan 

non-�iksi, dan budaya animasi dengan bantuan teknologi digital menjelma 

menjadi budaya pop. 

Bidang Ilmu Sejarah tidak hanya berfokus dalam aktivitas historiogra�i, 

tetapi juga perlu membuka ruang untuk kegiatan pembuatan Animasi dengan 

konten Sejarah. Membuat inovasi dan turut bersaing dalam perkembangan 



105 
 

zaman. Pada Abad ke-21, beberapa studio animator sudah mulai tertarik 

mengangkat cerita sejarah dalam bentuk cerita Animasi seperti Studio Ubisoft 

dengan judul “Assassin’s Creed Mirage”. Maka dari itu perlu kerja sama dari 

para peneliti sejarah dengan para animator dalam mewujudkan Animasi 

Sejarah. Kebanyakan gambar Animasi sudah memiliki hak paten atau 

intellectual property (IP), sehingga tidak diperbolehkan menggunakan gambar 

animasi tanpa izin atau lisensi dari pembuatnya untuk sebuah acara resmi. 
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LAMPIRAN 
 
 

Karakter Wayang Kulit Resi Durna dan Bima Werkudara 

 
Sumber:  KRMT John Tondowidjojo, Enneagram dalam Wayang Purwa (Cet. I; 

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) 
 
 

Karakter Wayang Kulit Hanoman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  KRMT John Tondowidjojo, Enneagram dalam Wayang Purwa (Cet. I; 

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) 
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Dena Pertunjukan Wayang Kulit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap 
Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah (Cet. V; Jakarta: Pustaka IIMan, 
2017) 
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Pertunjukan Wayang Kulit Terlihat dari Depan Layar 

 

Sumber:  UNESCO, “The Wayang Puppet Theatre”, video Youtube, 28 
September 2009, UNESCO Channel, menit 01:00 hingga 05:34, 
youtube.com (24 Juli 2024) 
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Seorang Dalang Memainkan Wayang Kulit di Belakang Layar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  UNESCO, “The Wayang Puppet Theatre”, video Youtube, 28 
September 2009, UNESCO Channel, menit 01:00 hingga 05:34, 
youtube.com (24 Juli 2024) 

 

Para Pemain Gamelan yang Berada di Belakang Layar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  UNESCO, “The Wayang Puppet Theatre”, video Youtube, 28 
September 2009, UNESCO Channel, menit 01:00 hingga 05:34, 
youtube.com (24 Juli 2024) 
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Wayang Batu (Relief) Ramayana pada Candi Panataran 1268 M. 
Reliefnya merupakan Pahatan Mendatar mirip dengan Hanoman 

Wayang Kulit Purwa Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Sri Mulyono, Wayang: Asal-Usul, Filsafat & Masa Depannya (Cet. III; 
Jakarta: CV Haji Masagung, 1989) 
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