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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan 

tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 543/b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa s  es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha h  ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z  zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad s  es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d  de (dengan titik di ض

bawah) 
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 Ta t  te (dengan titik di bawah) ط

 Za z  zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 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 ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah A A ا

 Kasrah I I اَ 
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َ
 
 ḍammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harakat dan 
huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

َ يْف 
َ
 kaifa : ك

وْلَ 
 
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

...َََىَََ|َََ...َََ  
fatḥah dan alif atau yā’ A  a dan garis di 

atas 

ى  ـ  
Kasrah dan yā’ I i dan garis di 

atas 

ــو ُـ    
ḍammah dan wau U  u dan garis di 

atas 

Contoh: 

َ
 
ات  māta : م 

امَ   rāma : ر 

 qīla : قِيْلَ 

َ
ُ
مُوْت  yamūtu : ي 
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4. Ta marbutah 

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

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

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 transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

الَِ
 
ف
ْ
ط
 
َالأ

ُ
ة
 
وْض  rauḍal al-aṭfāl : ر 

َ
ُ
ة
َ
اضِل

 
ف
ْ
ل
َ
َا
ُ
ة
 
دِيْن م 

ْ
ل
َ
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

َ
ُ
ة حِم 

ْ
ل
َ
 al-ḥikmah :  ا

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasinya ini dilambangkan ,(   ـَ  

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

 

Contoh:  

ا 
 
ن بَّ  rabbanā : ر 

ا 
 
يْن جَّ

 
 najjainā : ن

قَ   ح 
ْ
ل
َ
 al-ḥaqq : ا

م َ  عِّ
ُ
 nu’ima : ن

و َ 
ُ
د  aduwwun‘ : ع 

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

kasrah (َ ى  ـ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

لِىَ   Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

ىَ 
ب ِ
ر   Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال   

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

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسَُ 
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 َ
ُ
ة
َ
ل ز 
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا

 َ
ُ
ة
 
ف س 

ْ
ـل
 
ـف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

 َ
ُ
د
 
ــبِــلَ

ْ
ل
َ
 al-bilādu : ا

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: 

َ
 
 ta’murūna : تأمُرُوْن

وْءَُ
ّ
 ’al-nau :    الن

ءَ  ْ ي
 syai’un :    ش  

َ
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ

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

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alquran), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

  billāh  بِاللَِ  d𝑖n̅ullāh دِيْنَُاللَِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, di transliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ةَِاللَِ    حْم  َر  ْ ي ِ
مَْف 

ُ
 hum f𝑖 ̅raḥmatillāh ه

10.  Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

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

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
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sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

(CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi alladzi bi Bakkata mubārakan 

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

 Nas ī r al-Dī n al-T u sī  

 Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

B. Daftar Singkatan  

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H =  Hijriah 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd  

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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M =  Masehi  

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

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

HR                 =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : ADRIAN 

Nim  : 80100222147 

Judul  : Gagasan Politik Wahdah Islamiyah dan Implikasinya  

Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Presiden  

Tahun 2024 

Penelitian ini mengkaji tentang Gagasan Politik Wahdah Islamiyah dan 
Implikasinya Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Presiden Tahun 
2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ; 1) Gagasan politik Wahdah 
Islamiyah, 2) Implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap partisipasi 
politik pemilihan umum Presiden tahun 2024. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan Fenomenologi. Sumber data penelitian ini terbagi 
atas dua; 1) sumber data primer diambil dari pendiri dan pengurus DPP 
Wahdah Islamiyah, Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah 
Wahdah Islamiyah, 2) sumber data sekunder yang diambil dari berbagai 
literatur yang berkaitan dengan gagasan politik Wahdah Islamiyah. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan model Miles 
dan Huberman; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Gagasan politik Wahdah 
Islamiyah bersumber dari al-Qur’an, Hadits dan pandangan para ulama 
kontemporer, serta pandangan para asatidza pendiri Wahdah Islamiyah 
dengan menekankan amar ma’ruf nahi munkar dalam seluruh sendi 
kehidupan. Gagasan ini muncul dalam konstruksi kepemimpinan nasional, 
tentang keterwakilan politik perempuan di parlemen, tentang masyarakat 
Islam, serta tentang pemilihan umum dan makna demokrasi dalam 
pemahaman Wahdah Islamiyah yang memaknai politik sebagai aktivitas yang 
membawa kemaslahatan ummat. 2) Implikasi gagasan politik Wahdah 
Islamiyah terhadap partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 2024 
dapat dilihat melalui ; pertama, konsolidasi kelembagaan Wahdah Islamiyah 
melalui pertemuan nasional seperti Muktamar, Mukernas, Silatnas, hingga 
pada momentum Tabligh Akbar Nasional di berbagai daerah. Kedua, proliferasi 
kader Wahdah Islamiyah di seluruh Nusantara menjadi bukti bahwa gerakan 
Wahdah Islamiyah tidak terbatas hanya urusan dakwah (kultural), tetapi juga 
penerapan syariat Islam melalui jalur legal formal (struktural). Ketiga, jaringan 
kelembagaan Wahdah Islamiyah menjadi landasan yang kuat dalam 
membangun kiprahnya di kancah regional, nasional dan internasional. 

Implikasi penelitian ini ditujukan kepada : 1) Pengurus dan Kader 
Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia untuk bersikap terbuka dalam 
mengembangkan misi dakwah internal organisasi. Serta menerima masukan 
dan kritikan demi tercapainya dialektika moderasi beragama di Indonesia. 2) 
Implikasi penelitian ini juga ditujukan kepada Pemerintah, Menteri Agama 
secara khusus agar massif dalam melaksanakan dialog lintas ormas islam, 
serta memberikan kebijakan politik yang pro terhadap kepentingan bersama 
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ABSTRACT 

Name  : ADRIAN   

Student ID : 80100222147   

Title  : The Political Ideas of Wahdah Islamiyah and Their  

Implications for Political Participation in the 2024  

Presidential Election   

This research examines the political ideas of Wahdah Islamiyah and 
their implications for political participation in the 2024 Presidential Election. 
The study aims to analyze 1) the political ideas of Wahdah Islamiyah and 2) the 
implications of these political ideas for political participation in the 2024 
Presidential Election. 

This research is a qualitative field study using a phenomenological 
approach. The data sources are divided into two: 1) primary data sourced from 
the founders and management of the DPP Wahdah Islamiyah, the Syuro Council 
of DPP Wahdah Islamiyah, and the Sharia Council of Wahdah Islamiyah; 2) 
secondary data collected from various literature related to the political ideas 
of Wahdah Islamiyah. The methods of data collection include observation, 
interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques 
utilize the Miles and Huberman model, which establishes data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing. 

The findings indicate that: 1) The political ideas of Wahdah Islamiyah 
stem from the Qur’an, Hadith, and the views of contemporary scholars, as well 
as the perspectives of the founders of Wahdah Islamiyah, emphasizing amar 
ma'ruf nahi munkar in all aspects of life. These ideas manifest in the 
construction of national leadership, representation of women in parliament, 
the Islamic community, and the understanding of elections and democracy 
according to Wahdah Islamiyah, who sees politics as an activity that benefits 
the ummah. 2) The implications of the political ideas of Wahdah Islamiyah on 
political participation in the 2024 Presidential Election can be seen in several 
ways: first, the institutional consolidation of Wahdah Islamiyah via national 
meetings such as Muktamar, Mukernas, Silatnas, and the National Tabligh 
Akbar events in various regions. Second, the proliferation of Wahdah Islamiyah 
cadres across the archipelago demonstrates that the movement of Wahdah 
Islamiyah extends beyond mere cultural advocacy (da'wah) to the application 
of Islamic law through formal legal pathways (structural). Third, the 
institutional networks of Wahdah Islamiyah serve as a strong foundation for 
its activities at the regional, national, and international levels.   

The implications of this research are directed towards 1) The 
management and cadres of Wahdah Islamiyah across Indonesia to adopt an 
open attitude in developing the internal da'wah mission of the organization 
and to welcome input and criticism for the achievement of a discourse of 
religious moderation in Indonesia. 2) The implications of this research are also 
directed to the government, particularly the Minister of Religious Affairs, to 
engage in dialogue across Islamic organizations actively and to provide 
political policies that are supportive of common interests. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya dan langkah taktis dalam merefleksikan agama dan negara 

merupakan tugas ulama dan cendekiawan dalam memberikan pemahaman 

kepada masyarakat. Mengutip Abuddin Nata dalam Ahamda Taufik, beliau 

menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang terakhir dengan watak 

intrinsik universal (Rahmatan lil ‘alamin) dan mutlak benar (al-haq) pasti 

mendapat jawaban terkait dengan situasi umat Muslim dalam kondisi 

apapun.1 Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2 : 213. 
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Terjemahnya : 

Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah 
timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) 
menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan 
bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi 
keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka 
perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang 
yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada 
mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan 
kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman 
tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk 

 

1Ahmad Taufik dkk, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme dalam Islam (Jakarta: 
PT. Grafindo Persada, 2005), h. 2. 
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kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan 
kesiapannya untuk menerima petunjuk).2 

Kondisi umat Muslim saat ini (secara keseluruhan) belum mampu—

untuk  tidak  mengatakan  tidak  mampu—membawa  agamanya  dengan  baik  

dan  benar.  Ketidakmampuan  itu  menjadi  salah  satu  penghalang  hadirnya 

Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Benar adanya, apa yang 

dikatakan oleh Muhammad Abduh bahwa ketinggian “ajaran Islam  tertutup  

oleh  perilaku  umat  Muslim”  sendiri  (Al-Islâm mahjûbun bil-Muslimîn). 

Bahkan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemunduran kaum Muslimin 

bukanlah disebabkan ajaran agamanya, tetapi kesalahan terletak  pada  diri  

masing-masing  pribadinya.  Mereka  keliru  dalam  memahami  ajaran  agama  

lantaran  kejumudannya.  Kadangkala  apa  yang diamalkan bertolak belakang 

dengan sumber aslinya. Pemahaman yang  keliru  akan  melahirkan  tindakan  

yang  keliru  pula.  Ironisnya,  jika  mempertahankan  pemikirannya  dengan  

cara apapun.3 

Umat Islam pasca penerapan kebijakan asas tunggal pancasila di 

Indonesia mengalami percaturan ideologi yang sangat alot di tengah 

masyarakat dan para Ormas. Respon kebijakan yang dicanangkan melalui 

pemerintah Orde baru pada 1985 ini menuai kritik yang tajam di kalangan 

umat Islam.4 Melalui kebijakan asas tunggal pancasila, maka banyak dari 

kalangan masyarakat Islam yang merasa kecewa dan melakukan gerakan 

kolektif dalam rangka merespon situasi yang dihadapi oleh umat Islam. 

 
2Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 

(Jakarta: Lajnah, 2019), h. 44. 

3Imam  Munawwir,  Salah  Paham  Terhadap al-Qur’an (Surabaya:  PT  Bina  Ilmu,  
1983), h, 115. 

4Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Jakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 27. 
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Kaum muda Islam Makassar sebagai pelopor gerakan, melakukan 

serangkaian usaha-usaha kolektif agar dapat berpartisipasi dalam mendorong 

perubahan yang mendasar di tubuh umat Islam. Di berbagai tempat, masjid, 

dan kalangan kecil bergerak secara sendiri-sendiri dalam merespon kebijakan 

politik rezim yang menerapkan Pancasila sebagi satu-satunya sumber 

identitas. Kaum muda Islam Makassar, terutama yang berafiliasi dengan PII 

(Pelajar Islam Indonesia), sebagian HMI, serta sebagian lagi kalangan 

Muhammadiyah menyatakan penolakannya terhadap pancasila sebagai asas 

tunggal. Penolakannya tersebut tidak secara kelembagaan, tapi hanya elit-elit 

berpengaruh saja dari kalangan tersebut yang secara tegas menolak asas 

tunggal.5 

Wahdah Islamiyah bukanlah organisasi Islam yang secara kebetulan 

muncul dalam kontestasi panggung pergerakan keagamaan di Indonesia, 

melainkan hadir melalui ketegangan teologis yang dialami oleh kader dan para 

pendiri dengan gerakan Islam Muhammadiyah di Makassar. Sosok yang 

mahsyur di kalangan kader Wahdah Islamiyah pada saat itu bernama Fathul 

Mu’in Dg. Magading yang secara intens membina dan mengajarkan spirit 

dakwah Islam ke kalangan aktivis-aktivis muda di Makassar.6 

Sosok KH. Fathul Mu’in Dg Magading memiliki pengaruh yang cukup 

kuat dan mengakar dalam gerakan Islam di Makassar dan Wahdah Islamiyah. 

Pertama, Kepemimpinan KH. Fathul Muin Dg Maggading pada masanya, 

Muhammadiyah Sulawesi Selatan mencapai kemajuan yang signifikan di 

berbagai bidang. Kedua, KH. Fathul Muin Dg Maggading mendefenisikan kata 

 
5Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah Dan Gerakan Transnasional : Hegemoni, 

Kompromi, dan Kontestasi Gerakan Islam Indonesia (Yogyakarta: Labsos UIN Suka, 2012), h. 35. 

6Marhaeni Saleh M, “Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan 
Puritanisme Islam Di Kota Makassar”, Jurnal Aqidah-Ta Vol. I No. 1  (2018), h. 76. 
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tajdīd sebagai pemurnian, ia membagi pemurnian kedalam tiga bagian, 

pemurnian dalam bidang aqidah, ibadah dan muamalah yang ketiganya 

diinspirasi dari surah al-Fatihah sebagai pembuka al-Quran. Ketiga, pemikiran 

KH. Fathul Muin Dg. Maggading memiliki pengaruh yang cukup luas di wilayah 

Sulawesi sampai ke pulau Kalimantan, diantara pengaruhnya yang paling 

besar adalah terbentuknya beberapa organisasi masyarakat, diantaranya 

Wahdah Islamiyah di Makassar dan Hidayatullah di Kalimantan Timur.7 Sosok 

Muhsin Kahar yang kemudian hari berganti nama dengan sebutan Abdullah 

Said adalah sosok binaan KH. Fathul Mu’in Dg. Magading di pengkaderan ulama 

tarjih Muhammadiyah di Makassar, sebelum akhirnya mendarat di Balikpapan 

karena peristiwa pemberontakan melawan pemerintah pada 28 Agustus 

1969.8 

Muhammadiyah sebagai embrio Wahdah Islamiyah setidaknya dalam 

urian di atas lahir disebabkan atas dua faktor. Pertama, penolakan atas 

kebijakan asas tunggal Pancasila pada 1985. Kedua, dualitas pandangan kader 

Muhammadiyah terkait pemahaman dan praktik keagamaan yang oleh 

sebagian kader dianggap sudah tidak sejalan.9 Pada perkembangannya, 

Wahdah Islamiyah tercatat bahwa terdapat 34 Provinsi dan 200 Cabang yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Wahdah Islamiyah melebarkan 

 
7Syandri, “Pemurnian Ajaran Islam: Studi Terhadap Pemikiran Kh Fathul Muin Dg 

Maggading”, Tesis (Gowa: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 2017), h. 80. 

8Muhammad Saleh Tajuddin, Pemikiran Politik Pesantren Hidayatullah dalam Upaya 
Peningkatan Civil Society (Jakarta: Mazhab Ciputat, 2013), h. 44. 

9Zuly Qodir, Haedar Nashir dan Robert W. Hefner, “Muhammadiyah Making 
Indonesia’s Islamic Moderation Based On Maqa sid Sharī ’ah”, Jurnal Ijtihad Vol. 23 No. 1 (2023), 
h. 2. 
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sayapnya ke panggung internasional dengan hadirnya beberapa cabang seperti 

di Arab Saudi, dll.10 

Organisasi Islam Wahdah Islamiyah merupakan salah satu organisasi 

Islam yang terbesar di luar daratan Jawa. Eksistensi gerakan yang ditunjukkan 

meraup reputasi yang cukup tinggi atas berkat solidaritas dari pimpinan dan 

para kader dalam menggalang massa sebanyak-banyaknya melalui gerakan 

keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Berkat gerakan tersebut, 

walhasil Wahdah Islamiyah menjadi Organisasi Islam papan tengah di 

Indonesia, yang berupaya melonjak ke puncak bersanding dengan Nahdlatul 

Ulama dan Muhammadiyah.11 

Setelah 2 tahun resmi menjadi organisasi Islam, Wahdah Islamiyah 

diperhadapkan dengan situasi perubahan pemilihan umum presiden yang 

dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Yakni pada tahun 2004, 

dimana Susilo Bambang Yudhohoyono dan Jusuf Kalla berhasil terpilih sebagai 

presiden dan wakil presiden periode 2004-2009.12 Belum diketahui secara 

pasti, mayoritas suara yang tergabung dalam lingkaran Wahdah Islamiyah 

disandarkan kepada siapa. Hal ini kurangnya literatur yang membuktikan 

keterlibatan Wahdah Islamiyah secara praktis dalam kontestasi pemilihan 

umum presiden 2004. 

Pada dasarnya, organisasi Wahdah Islamiyah tidak terlalu fokus pada 

aspek politik, sebab tidak ada departemen khusus yang menangani aspek 

 

10Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, 
Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam (Yogyakarta: Gramasurya, 2021), h. 361. 

11Syarifuddin Jurdi, Islam dan Politik Lokal: Studi Kritis atas Nalar Politik Wahdah 
Islamiyah (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Cendekia, 2006), h. 147. 

12Komisi Pemilihan Umum, Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia, 
https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf (10 Januari 2024), 
h. 5. 

https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf%20(10
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politik. Namun demikian, organisasi ini masih berpartisipasi dalam pemilihan 

umum 2004 yang lalu.13 Tampaknya, anggota organisasi Wahdah Islamiyah 

mengarahkan suara mereka ke partai politik tertentu, yaitu Partai Keadilan 

Sejahtera. Namun, menurut Imaduddin Guhung bahwa secara institusi, 

organisasi Wahdah Islamiyah tidak berafliasi dengan partai tertentu, tetapi 

diserahkan sepenuhnya kepada pilihan anggota. Secara politis organisasi 

Wahdah Islamiyah menyikapi eksistensi banyaknya partai Islam di Indonesia 

sebagai salah satu bentuk implikasi dari interpretasi politik yang masih 

beragam, khususnya penjabaran teoritis keilmuan, metodologi penerapan, 

hingga motif politik. Dalam lingkungan organisasi Wahdah Islamiyah, hal ini 

menjadi poin penting untuk dibahas dalam mengapresiasi kecenderungan 

partai-partai yang bernuansa Islam. Inilah dasar mengapa organisasi Wahdah 

Islamiyah menggelar Sidang Majelis Organisasi (SMO).14 

Pembahasan politik sepeunuhnya diserahkan dalam Sidang Majelis 

Organisasi Wahdah Islamiyah. Salah satu aspek yang sangat penting dalam 

bidang politik adalah Sidang Majelis Organisasi yang diselenggarakan pada 

bulan Februari 2004 yang memutuskan bahwa seluruh anggota, pengurus dan 

simpatisan organisasi Wahdah Islamiyah harus terlibat dalam pemilihan 

umum. Mereka harus memilih partai politik, para calon legeslatif dan presiden 

agar mereka dapat memberi kontribusi terhadap Islam dan kepentingan umat 

Islam di Indonesia. Pertemuan tersebut juga memutuskan untuk menyeru 

 
13Muhammad Saleh Tajuddin, “Pemikiran Dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah 

Islamiyah Di Sulawesi Selatan”, Jurnal Al-Fikr Vol. 17 No. 1 (2013), h. 219. 

14Imaduddin Guhung, “Wahdah Islamiyah dan Upaya Penegakan Syariat Islam: 
Tinjauan Sosial Politik.” Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 
2006), h. 43. 
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kepada masyarakat Islam agar mereka tidak terpancing kepada orang yang 

ingin membatalkan pemilu 2004.15 

Menurut Hoogerwerf, partisipasi politik adalah keikutsertaan pada 

kebijaksanaan pemerintah dan pada terwujudnya kebijaksanaan itu.16 Dari 

pendapat di atasa terlihat bahwa partisipasi politik mencakup aspek-aspek 

yang sangat luas termasuk juga tingkah laku politik dan pemilihan penguasa di 

dalam suatu kegiatan politik yang disebut pemilihan umum. Pengertian umum 

mengenai partisipasi menurut Alfian yaitu keikutsertaan suatu kelompok 

masyarakat dalam kehidupan politik, misalnya: memilih pemimpin negara, 

menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai dan lain-lain.17 

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political 

Participation in Developing Countries memberikan defisini ekstrim terkait 

partisipasi politik, bahwa : 

By political participation we mean activity by private citizens designed to 
influence government decision making. Participation may be individual 
or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful 
or violent, legal or illegal, effective or ineffective.18 

Partisipasi politik dimakanai sebuah kegiatan yang melibatkan 

masyarakat dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Upaya ini bisa 

dilakukan dengan cara berkelompok atau individual, perencanaan yang 

matang dan spontan, mantap atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, 

legal atau tidak legal, efektif dan tidak efektif. Dari uraian ini, jelas bahwa 

 
15Muhammad Saleh Tajuddin, “Pemikiran Dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah 

Islamiyah Di Sulawesi Selatan”, h. 220. 

16Hoogerwerf A, Ujung Kulon: the land of the last Javan Rhinos. Part V. The Javan Deer 
(Leiden:  E. J. Brill, 1970), h. 189. 

17Alfian, Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional (Jakarta: UI-Press, 
1986), h. 70. 

18Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in 
Developing Countries (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977), h. 3. 
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mekanisme partisipasi politik tidak hanya sekedar berbicara pemilihan umum 

sebaga sarana kedaulatan rakyat, tetapi jalur ekstrim seperti tindakan 

kekerasan dan gerakan melawan kebijakan pemerintah dianggap sebagai 

bentuk partisipasi politik. Tentu saja partisipasi politik yang seperti ini hanya 

berlaku pada negara yang menganut konteks demokrasi, sebagaimana yang 

dimaksud David F. Roth dan Frank L. Wilson yang meletakkan activist atau the 

deviant yang termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, 

pembajak, dan teroris.19 

Meski demikian, partisipasi politik dalam penelitian ini akan merujuk 

pada kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Menurut Miriam Budiarjo, 

persentase pemilih di Indonesia sangat tinggi, yaitu 90% ke atas. Dalam 

pemilihan umum pertama (1955) yang diselenggarakan dalam suasana yang 

khidmat karena merupakan pemilihan umum pertama yang pernah diadakan, 

persentasenya adalah 91%, yaitu 39 juta dari total jumlah warga negara yang 

berhak memilih sejumlah 43 juta. Persentase partisipasi pada tahun 1992 

dalam masa otoriter adalah 95% atau 102,3 juta yang memakai hak pilihnya. 

Di masa Reformasi dalam pemilihan umum 1999, dan tahun 2004 partisipasi 

menurun. Penurunan ini disebabkan karena pemilu diadakan tergesa-gesa dan 

adanya perubahan sistem pemilihan umum. Partisipasi dalam pemilu legislatif 

2004 turun menjadi 84% dan untuk pemilihan umum presiden putaran kedua 

turun menjadi 77,4%.20 

 

 
19David F. Roth dan Frank L. Wilson, The Comparative Study of Politics, Ed. ke-2 

(Boston: Houghton Milin Company, 1976), h. 159. 

20Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2007), h. 376. 
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Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir (2014-

2020) 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa partisipasi pemilih 

dalam pesta demokrasi di Indonesia pada pemiliha presiden terakhir pada 

tahun 2019 mencapai angka 81,90%. Hal ini menunjukkan angka tertinggi 

dalam sejarah pemilihan presiden pasca reformasi. Selanjutnya adalah pada 

tahun 2024, tingkat partisipasi pemilihan presiden menurun tipis 

dibandingkan dengan tahun 2019 dengan angka 81,78%. Meski demikian 

angka ini masih dianggap produktif dan mencapai target. 

Gambar 1.2 Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum 
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Partisipasi politik Wahdah Islamiyah dalam pemilihan presiden 2024 

merupakan bentuk amanat organisasi yang harus dijalankan. Dari sini bisa 

dilihat bahwa Wahdah Islamiyah menaruh harapan penuh dalam upaya 

gerakan kebangsaan melalui partisipasi dalam bidang pemilihan umum. 

Dalam sebuah program TV Wahdah yang bertema “Cara Mewujudkan 

Pemimpin yang Kita Inginkan di Pilpres 2024”, Dr. KH. Zaitun Rasmin yang 

merupakan narasumber utama dan juga pendiri serta ketua Wahdah Islamiyah 

mengungkapkan gagasannya bahwa secara pribadi beliau mendukung paslon 

nomor urut 01 sebagai calon presiden 2024.21 

Meski tidak memaksakan para kader Wahdah Islamiyah untuk 

mengikuti pilihan KH. Zaitun Rasmin, tentu saja hal ini akan berdampak besar 

pada paradigma berpikir kader untuk menentukan pilihan pada pilpres nomor 

urut 01. Menurut hemat penulis, relasi yang dibangun antara Wahdah 

Islamiyah dengan paslon no Urut 01 yakni Anis Baswedan memiliki kedekatan 

yang sangat aktif, termasuk kehadiran Anis membuka acara pada acara 

Muktamar IV Wahdah Islamiyah pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI 

Jakarta pada bulan Desember 2021.22 

Militansi gerakan Wahdah Islamiyah pada lapisan masyarakat perlu 

diperhatikan karena pemilihan umum 2024 bagi sebagian masyarakat 

dipenuhi dengan kecurigaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres misalnya, memberikan 

peluang kepada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden 

Jokowi Dodo untuk menempati posisi Wakil Presiden berpasangan dengan 

 
21Wahdah Islamiyah, “Cara Mewujudkan Pemimpin yang Kita Inginkan di Pilpres 

2024”, Wahdah TV. https://youtu.be/_9h1D8HlkGs?si=ro8Xao48-GAa3Vls (28 Desember 
2023). 

22Wahdah Islamiyah, “Muktamar IV Wahdah Islamiyah 2023”, Situs Resmi Wahdah 
Islamiyah. https://muktamar.wahdah.or.id/ (06 Januari 2024). 

https://youtu.be/_9h1D8HlkGs?si=ro8Xao48-GAa3Vls
https://muktamar.wahdah.or.id/
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Prabowo Subianto.23 Dari sini elit Wahdah Islamiyah mengkampenyekan 

pemilih cerdas dan rasional melalui media sosial demi menyelamatkan 

demokrasi di Indonesia. 

Wahdah Islamiyah dalam tubuh organisasi tidak menyandarkan 

gerakan untuk terlibat dalam aspek politk praktis.24 Meski demikian, 

keterlibatan Wahdah Islamiyah dalam menggalang massa untuk berpartisipasi 

dalam pemilihan umum 2024 bukan lagi rahasia umum. Perannya yang aktif 

dan massif dalam lapisan masyarakat di Indonesia secara umum dan Sulawesi 

Selatan secara khusus, mendominasi percaturan ideologi yang ditandai 

dengan kehadiran kader Wahdah Islamiyah di berbagai masjid yang ada di 

pelosok sebagai arena dakwah yang paling fundamental. Idealisme dalam 

kerangka konsep Wahdah Islamiyah di lapisan paling bawah masyarakat 

melahirkan sebuah gerakan politik dalam hal memilih pemimpin yang 

bersesuaian dengan pandangan ke-Islaman. 

Berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis 

lebih jauh eksistensi Wahdah Islamiyah dalam panggung gerakan keagamaan 

skala nasional yang berimplikasi pada gerakan politik sebagai legitimasi 

penguatan atas ideologi politik yang ada dalam tubuh Wahdah Islamiyah. 

Perlunya mengkaji kerangka konseptual cita-cita politik yang ingin dicapai 

Wahdah Islamiyah dalam dunia Islam, apakah merepresentasikan sebuah 

gerakan yang telah hadir sebelumnya (seperti Ikhawanul Muslimin di Mesir 

atau Muhammadiyah di Indonesia sebagai Embrio Wahdah Islamiyah) atau 

mempunyai gagasan politik tersendiri. 

 
23Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jendral 

DPR RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/Puu-Xxi/2023 Perihal Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, h. 1-10. 

24Chris Chaplin, “Salafi Islamic Piety as Civic Activism: Wahdah Islamiyah and 
Differentiated Citizenship in Indonesia” Jurnal Citizenship Studies Vol. 22 No. 2 (2018), h. 214. 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk membahas gagasan politik Wahdah 

Islamiyah, serta implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap 

partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 2024.  

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Deskripsi fokus penelitian ini akan menguraikan secara spesifik terkait 

jabaran atau sub bahasan yang terdapat dalam fokus penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk membatasi keluasan pembahasan serta kekeliruan dalam 

memahami topik yang akan dikaji. 

a. Gagasan Politik Wahdah Islamiyah 

Gagasan politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai landasan teoritis 

pemikiran politik Wahdah Islamiyah, serta corak gerakannya dalam konteks 

demokrasi di Indonesia. Pembahasan ini akan menganalisis lebih jauh gagasan 

politik Wahdah Islamiyah dengan menguraikan beberapa poin penting yang 

terkait di dalamnya seperti : 

1) Politik untuk Kemaslahatan 

Politik dalam bahasa Arab, secara etimologi, al-Siyasah yang berarti 

melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan. Miriam Budiarjo 

mengartikan politik sebagai usaha kolektif manusia untuk menggapai 

kehidupan yang baik, dengan beberapa konsep pokok di dalamnya yang saling 

berkaitan seperti negara (state),  kekuasaan (power), pengambil keputusan 

(decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi 

(allocation or distribution).25 Politik untuk kemaslahatan dalam konstruksi 

 
25Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, h. 376. 
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Wahdah Islamiyah menjadi acuan utama dalam pembahasan ini untuk 

menganalisis alur pemikiran Wahdah Islamiyah sebagai organisasi yang 

memusatkan perhatiannya pada dakwah Islam, lebih spesifik di bidang politik. 

2) Tentang Konsturksi Kepemimpinan 

Istilah kepemimpinan seringkali dikaitkan dengan Imamah yang secara 

etimologi merupakan pecahan dari fi’il (kata kerja) amma. Jika dikaitkan, 

ammahum atau amma bihim, maknanya yang terdepan dari mereka, dan ia 

berarti imamah. Sedangkan imam bermakna, setiap yang diikuti 

(dikedepankan), dari golongan para pemimpin dan selainnya.26 Konstruksi 

kepemimpinan dalam penelitian ini bermakna pemimpin politik dalam sistem 

demokrasi di Indonesia, yaitu pemimpin negara (Presiden) berdasarkan 

definisi Wahdah Islamiyah.  

3) Tentang Keterwakilan Politik 

Pitkin dalam Napitupulu menyatakan bahwa keterwakilan politik atau 

political representativeness adalah terwakilinya kepentingan anggota 

masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses 

politik.27 Keterwakilan politik dalam penelitian ini dimaknai sebagai distribusi 

kader Wahdah Islamiyah dalam urusan politik di parlemen. Hal ini juga 

bertujuan untuk menguraikan keterwakilan politik perempuan di lembaga 

legislatif menurut pandangan Wahdah Islamiyah yang berdasar pada aturan 

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 

 

 

 

26Rapung Samuddin, Fikih Demokrasi: Hukum Islam tentang Terlibat dalam Politik 
Demokrasi (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), h. 74. 

27A. Napitupulu, Menuju Pemerintahan Perwakilan (Bandung : PT. Alumni, 2007), h. 
183. 
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4) Tentang Masyarakat Islam 

Masyarakat Islam didefinisikan sebagai masyarakat yang terintegrasi 

dengan ajaran Islam yang berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis sebagai 

kerangka acuan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Islam dalam 

penelitian ini merujuk pada lapisan masyarakat di Indonesia yang mayoritas 

menganut ajaran Islam, serta menganalisis konsep gerakan Wahdah Islamiyah 

dalam upaya pencerahan dan pencerdasan di masyarakat, baik secara kultural 

(dakwah) maupun struktural (legal formal). 

5) Tentang Pemilihan Umum di Indonesia 

Pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan istilah pemilu 

sebagaimana dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum 

merupakan bentuk sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.28 Pembahasan ini akan menguraikan pandangan Wahdah 

Islamiyah dalam mengikuti pemilihan umum di Indonesia serta 

mengkonsepsikan makna demokrasi sebagai ruang untuk menabur semangat 

amar ma’ruf nahi munkar. 

b. Implikasi Gagasan Politik Wahdah Islamiyah terhadap Partisipasi Politik 

Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. 

 

28Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
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Pembahasan ini akan menganalisis implikasi gagasan politik Wahdah 

Islamiyah terhadap partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 2024 

dengan menguraikan beberapa poin penting yang terkait di dalamnya seperti: 

1) Konsolidasi Kelembagaan 

Pembahasan ini akan menganalisis gerakan Wahdah Islamiyah melalui 

konsolidasi kelembagaan yang dilakukan menjelang pemilihan umum untuk 

merumuskan sikap politik Wahdah Islamiyah. Agenda ini biasanya diadakan 

dalam beberapa momentum seperti sidang majelis organisasi, rapat 

koordinasi nasional, serta silaturahmi nasional. Konsolidasi kelembagaan 

Wahdah Islamiyah memungkinkan terpenuhinya ruang-ruang akomodasi 

kepentingan politik yang tersalurkan secara sistematis dari putusan pusat 

organisasi ke setiap daerah yang ada di Indonesia. 

2) Proliferasi Kader 

Pembahasan ini akan menganalisis penyebaran kader Wahdah 

Islamiyah di setiap daerah yang tidak hanya sekedar menjadi aktivis dakwah 

Islam, tetapi juga menempuh jalur politik untuk memantapkan kedudukan 

Wahdah Islamiyah dalam memperjuangkan amar ma’ruf nahi munkar. 

Poliferasi kader Wahdah Islamiyah ditunjang dengan beberapa departemen 

yang terdapat dalam internal lembaga, yang memungkinkan pergerakan ke 

setiap daerah ditempuh berdasarkan pada bidang masing-masing seperti 

tarbiyah, bantuan sosial, dakwah, dan jalur politik di Parlemen. 

3) Jaringan Kelembagaan 

Pembahasan ini akan menganalisis jaringan kelembagaan Wahdah 

Islamiyah, baik yang berkaitan dengan lembaga negara maupun non-negara. 

Peran elit Wahdah Islamiyah dalam membangun jaringan kelembagaan dapat 
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dilihat melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Persiapan Penegakan 

Syariat Islam (KPPSI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

Penguatan jaringan kelembagaan ini memungkinkan Wahdah Islamiyah 

memperluas jangkauan dakwah Islam di seluruh Nusantara serta 

mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik elit kader yang masuk di Parlemen 

ataupun penetapan syariat Islam melalui jalur legal formal di Sulawesi Selatan. 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian ini dapat dilihat melalui 

tabel berikut : 

Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

1. 
Gagasan Politik Wahdah 

Islamiyah 

1. Politik untuk Kemaslahatan 

2. Tentang Konstruksi 

Kepemimpinan 

3. Tentang Keterwakilan 

Politik 

4. Tentang Masyarakat Islam 

5. Tentang Pemilihan Umum 

2. 

Implikasi Gagasan Politik 

Wahdah Islamiyah terhadap 

Partisipasi Politik Pemilihan 

Umum Presiden  Tahun 2024 

1. Konsolidasi Kelembagaan 

2. Proliferasi Kader 

3. Jaringan Kelembagaan 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka submasalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana Gagasan Politik Wahdah Islamiyah ? 

2. Bagaimana Implikasi Gagasan Politik Wahdah Islamiyah terhadap 

Partisipasi Politik Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 ? 

D. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi 

calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terkait 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal 

ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan 

signifikansi dan kontribusi akademik penelitiannya pada konteks waktu dan 

tempat tertentu. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Chris Chaplin yang berjudul “Salafi 

Islamic piety as civic activism: Wahdah Islamiyah and differentiated citizenship 

in Indonesia” tahun 2018.29 Artikel ini membahas tentang transformasi 

gerakan Wahdah Islamiyah dalam konteks demokrasi di Indonesia serta 

bagaimana memandang agama dan negara sebagai bagian integral yang tidak 

terpisahkan dalam pembentukan moral peradaban. Fokus penelitian dalam 

tesis ini berupaya menganalisis gagasan politik dan implikasinya terhadap 

partisipasi politik pemilihan presiden tahun 2024, sementara dalam artikel 

Chris Chaplin menguraikan relasi interpretasi gagasan identitas Islam dengan 

identitas nasional dalam pandangan Wahdah Islamiyah. Meski demikian, 

persamaan tesis ini dan penelitian Chaplin terletak dari segi objek 

penelitiannya yang secara khusus mengkaji aspek-aspek gagasan ke-Islaman 

Wahdah Islamiyah. 

 

29Chris Chaplin, “Salafi Islamic Piety as Civic Activism: Wahdah Islamiyah and 
Differentiated Citizenship in Indonesia” Jurnal Citizenship Studies Vol. 22 No. 2( 2018), h. 208. 
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Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saleh Tajuddin dengan judul 

“Pemikiran Dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) Di 

Sulawesi Selatan”.30 Tulisan ini membahas tentang Pemikiran Dan Gerakan 

Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) di Sulawesi Seatan. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara terbuka. Aspek persamaan penelitian dari Muhammad Saleh 

Tajuddin dengan penelitian ini terletak pada wilayah analisis gagasan politik 

Wahdah Islamiyah, sementara perbedaannya terdapat pada konteks implikasi 

gagasan politik yang mengarah pada bentuk atau model partisipasi politik 

Wahdah Islamiyah dalam pemilihan presiden tahun 2024. 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Dwi Hartini dengan judul “Hegemoni 

Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif Wahdah Islamiyah”.31 

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan model tipologi gerakan Islam, yang 

dalam hal ini Wahdah Islamiyah termasuk dalam gerakan puritanisme, dalam 

perkembangannya Wahdah Islamiyah berupaya mentransformasikan ajaran 

pemurnian syariat Islam dalam kehidupan sosial politik. Perbedaan penelitian 

Dwi Hartini dengan penelitian ini dapat dilihat pada bentuk penerapan 

gagasan etika politik Wahdah Islamiyah yang secara khusus merujuk pada 

bentuk partisipasi politik Wahdah Islamiyah pada pemilihan presiden tahun 

2024. Aspek persamaannya terletak dari jenis penelitian kualitatif yang 

menggunakan metode analisis-deskriptif serta eksplorasi gagasan politik 

dalam pandangan Wahdah Islamiyah.   

 
30Muhammad Saleh Tajuddin, “Pemikiran Dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah 

Islamiyah (WI) Di Sulawesi Selatan”, Jurnal Al-Fikr Vol. 17 No. 1 (2013), h. 215. 

31Dwi Hartini, “Hegemoni Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif 
Wahdah Islamiyah” Jurnal Asketik Vol. 3 No. 1 (2019), h. 47-59. 
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Keempat, jurnal yang ditulis oleh Marhaeni Saleh M dengan judul 

“Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di 

Kota Makassar”.32 Tulisan ini membahas tentang eksistensi gerakan Wahdah 

Islamiyah sebagai gerakan puritanisme Islam di Kota Makassar. Adapun 

problem riset seputar; dinamika perkembangan Wahdah Islamiyah sebagai 

gerakan puritanisme Islam di kota Makassar serta Implementasi ajaran Islam 

Wahdah Islamiyah di Kota Makassar.  Perbedaan penelitian Marhaeni Saleh M 

dengan penelitian ini terletak dari segi pendekatannya, dimana dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan keilmuan teologis-normatif dan 

sosiologi politik, sementara pada penelitian di atas menggunakan pendekatan 

filosofis dan sosio-kultural. Selain itu, penelitian dalam tesis ini merujuk pada 

implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap partisipasi politik 

pemilihan presiden tahun 2024. Kedua penelitian ini merupakan studi 

lapangan dengan metode analisis deskriptif, serta menganalisis aspek-aspek 

kerangka gagasan ke-Islaman Wahdah Islamiyah. 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Miftahul Huda dan M. Dayat yang 

berjudul “Politisasi Ulama Pada Pilpres 2019 Perspektif Kiai Silo Di Kabupaten 

Pasuruan”.33 Secara konseptual, penelitian ini berorientasi pada makna Kiai 

mursyid thariqat terhadap fenomena politisasi ulama dalam pemilihan 

Presiden 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi kualitatif. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini 

terletak dari segi fokusnya, dimana penelitian di atas membahas politisasi 

ulama, sedangkan dalam penelitian ini membahas gagasan politik Wahdah 

 
32Marhaeni Saleh M, “Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan 

Puritanisme Islam Di Kota Makassar” Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 1 (2018), h. 74-94. 

33Miftahul Huda dan M. Dayat, “Politisasi Ulama Pada Pilpres 2019 Perspektif Kiai Silo 
Di Kabupaten Pasuruan”, Jurnal of Social Community Vol. 4 No. 1 (2019), h. 48-56. 
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Islamiyah dan implikasinya terhadap partisipasi politik pemilihan presiden 

tahun 2024. Persamaan penelitian ini adalah masing-masing membahas 

fenomena pemilihan presiden di Indonesia serta kaitannya dengan pemangku 

kepentingan dalam satu komunitas masyarakat Islam. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa 

penelitian tentang Wahdah Islamiyah dari segi dimensi politik memang sudah 

pernah dilakukan, akan tetapi belum seutuhnya menerangkan akar 

permasalahan ideologi politik seperti apa yang dicita-citakan oleh Wahdah 

Islamiyah. Alih-alih menolak demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat, 

Wahdah Islamiyah justru massif memberikan kontribusi politik baik secara 

aktif maupun pasif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis gagasan 

politik Wahdah Islamiyah dan Implikasinya terhadap partisipasi politik 

pemilihan umum Presiden tahun 2024 melalui sebuah pendekatan 

fenomenologi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “gagasan politik Wahdah Islamiyah dan 

Implikasinya terhadap partisipasi politik pemilihan umum presiden tahun 

2024” bertujuan : 

a. Untuk menganalisis bagaimana gagasan politik Wahdah Islamiyah. 

b. Untuk menganalisis bagaimana implikasi gagasan politik Wahdah 

Islamiyah terhadap partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 

2024. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yang diharapkan dapat diperoleh yaitu 

meliputi kegunaan ilmiah dan praktis sebagai berikut:  

a. Kegunaan Ilmiah:  

1) Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memperkaya wawasan 

politik kebangsaan yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah sebagai 

Ormas Islam yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 

2024.  

2) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan analisa 

komprehensif tentang karakter pemimpin dalam Islam yang menjadi 

poros utama dalam membangun paradigma demokrasi di Indonesia 

secara umum dan masyarakat Islam secara khusus. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam 

mengeksplorasi pandangan politik dan sikap Wahdah Islamiyah pada 

pemilihan presiden 2024. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan mengisi 

kekosongan publikasi ilmiah tentang masalah seputar partisipasi 

politik Wahdah Islamiyah pada pemilihan presiden 2024.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Teori 

1. Teori Kepemimpinan Masyarakat Islam 

Jika pemimpin dalam sebuah negara memang harus ada untuk 

memobilisasi kebutuhan masyarakat, lantas bagaimana mekanisme 

pangangkatan kepala negara yang menjadi sebuah patron dalam membela dan 

mengayomi masyarakat?, hal ini tentu perlu dikaji kembali dengan merujuk 

pada ahkam as-sultoniyah yang dikarang oleh al-Mawardi. Dalam bab awal 

dijelaskan bahwa seorang kepala negara merupakan sosok yang paling 

penting. Sebagaimana al-Mawardi menerangkan hal tersebut : 

Imamate is prescribed to succes prophethood as a means of protecting the 
deen and of managing the affairs of this world. There is a consensus of 
opinion that the person who discharges the responsibilities of this position 
must take on contract of imamate or the ummah. There is a difference of 
opinion, however, as to its obligation, that is, as whether it is obligatory 
for rational reasons or because it prescribed in the shari’ah.1 

Menurut al-Mawardi, lembaga kepala negara dan pemerintahan 

diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan 

mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam 

adalah wajib menurut ijma’. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan 

apakah berdasarkan rasio atau syariat Islam. Perdebatan inilah yang akan 

dikaji untuk kedepan dalam menentukan status dan landasan kepemimpinan 

dalam Islam. 

 
1Abu’l Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance 

(London: Ta-Ha Published, t.th), h. 10. 
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Sebagian Ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan pada 

rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan 

kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya 

kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan 

permusuhan diantara mereka. Sekiranya tidak ada pemimpin dan pemerintah 

niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi 

bangsa yang primitif tanpa ikatan. 

Sebagian ulama yang lain juga menganggap bahwa hal itu wajib 

berdasarkan pada sy’ri'at dan bukan rasio. Hal ini dikarenakan kepala negara 

menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan 

rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara 

itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan 

kezaliman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta 

mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. 

Bagaimanapun, hal ini akan dikembalikan pada legitimasi pemimpin atau 

pemerintah dalam mengaplikasikan anjuran yang terdapat dalam syari’at. 

Pengangkatan atau pemilihan tidak terjadi begitu saja, dalam hal ini al-

Mawardi membagi dan memberikan syarat kepada calon pemilih dan begitu 

pula dengan calon pemimpin yang akan dipilih. Adapun persyaratan bagi calon 

pemilih adalah,2 : 

a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-‘adalah) memenuhi semua 

kriteria. 

 
2Abu’l Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance, h. 

11. 
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b. Seorang pemilih mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu 

mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala 

negara dengan syarat-syaratnya. 

c. Mempunyai pandangan yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat 

memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara 

dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang 

dapat mewujudkan kemaslahatan ummat. 

Sementara itu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara 

adalah : 

1) Keseimbangan (al’adalah) yang memenuhi semua kriteria 

2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan 

ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk 

membuat kebijakan hukum 

3) Panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, 

lidah dan sebagainya. Sehingga ia dapat menangkap dengan benar apa 

yang ditangkap oleh pancainderanya. 

4) Tidak ada kekurangan dalam anggota tubuhnya yang menghalanginya 

bergerak dan cepat bangun. 

5) Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi 

kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. 

6) Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya 

mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh. 

7) Ia mempunyai nasab dari suku Quraish karena adanya nash tentang itu 

dan telah terwujudnya ijma’ ulama atas masalah itu.3 

 
3Abu’l Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance, h. 

12. 
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Syarat yang terakhir ini diambil dan merujuk pada peristiwa historis 

yang terjadi di Tsaqifa Bani Sa’idah. Dimana kalangan Ansar yang diwakili oleh 

Sa’ad Bin Ubadah akan “diplot” menjadi khalifah. Namun hal itu mendapat 

pertentangan dengan Abu Bakr karena merujuk kepada sabda Nabi yang 

menganggap bahwa  “para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy”. Atas 

legitimasi tersebut, Abu Bakr justru terpilih menjadi khalifah menggantikan 

kepemimpinan Nabi.4 

Pemimpin dalam Islam memang sangat penting karena pemimpin 

merupakan hal yang riskan dalam urusan pemerintah,45 untuk itu, dalam Islam 

terjadi perdebatan dalam pandangan mengenai pemimpin (khilafah atau 

imamamh) dan kapan peristiwa itu muncul.5 Pada saat Nabi masih hidup, 

semua persoalan baik yang berupa ibadah, muamalah, pidana dan perdata 

diserahkan kepadanya. Perselisihan mulai menjadi perdebatan dikalangan 

umat Islam setelah sehari sepeninggalan Nabi Muhammad saw, setelah 2 

minggu sakit. 

Semasa hidupnya Nabi tidak memberikan dan meninggalkan wasiat 

tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin umat Islam, 

hingga akhir hayatnya beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut 

kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukanya.6 Meski demikian, 

pendapat ini mendapat pertentangan di kalangan ahl-bait yang menganggap 

bahwa tongkat estafet kepemimpinan Nabi telah ditunjuk secara langsung oleh 

Nabi melalui peristiwa haji wada’ atau khutbah terakhirnya Nabi. 

 
4Farag Fouda, al-Haqiqah al-Ghaibah (Mesir: Dar wa Matabi’ al-Mustaqbal, 2003), h. 

37. 

5Khalil Abdul Karim, Syari’ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan (Yogyakarta: LKis, Cet, 
Ke-1, 2003), h. 115. 

6Hamka, Lembaga Hidup (Jakarta: PT.Pusat Panjimas, 1986), h. 73. 
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Setelah adanya musyawarah dan Ukhuwwah Islamiyah dikalangan      

umat Islam akhirnya Abu Bakar menjadi Khalifah ditahun 632 M, ini 

didasarkan atas alasan semangat keagamaan Abu Bakar mendapat 

penghargaan yang tinggi dari umat Islam, hingga masing-masing pihak 

menerima dan membai’atnya. 

Kepemimpinan Abu Bakar hanya berjalan 2 tahun. Ketika Abu Bakar 

sakit beliau merasa ajalnya sudah dekat. Kemudian beliau bermusyawarah 

dengan pemuka para sahabat, kemudian mengangkat Umar, dengan alasan 

agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam. 

Kebijakan tersebut ternyata diterima dan masyarakat segera membai’at Umar.7 

Umar menjadi khalifah pada tahun 634-644 M, selama 10 tahun. 

Sebelum meninggal Umar tidak seperti Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang 

sahabat dan memilih diantara mereka untuk menjadi khalifah. Enam orang 

tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair Sa‟ad bin Abi Waqas dan 

Abdurrahman ibn Auf. Dalam penentuan tersebut terjadi persaingan antara 

Usman dan Ali, pada akhirnya dimenangkan Usman.8 

Pemerintahan Usman berlangsung selama 12 tahun, mulai tahun 644- 

656 M, dalam kurun waktu tersebut banyak terjadi perselisihan terutama pada 

masa pertengahan kepemimpinanya. Hal tersebut banyak disebabkan karena 

sikap fanatisme dikalangan umat Islam. Setelah Usman meninggal, masyarakat 

beramai-ramai mengangkat Ali     menjadi khalifah. Ali memerintah pada tahun 

656-661 M, hanya enam tahun setelah menduduki kursi kekhalifahan, tidak 

 
7Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 37. 

8Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h.38. 
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terlalu lama Ali langsung memecat para gubernur yang telah diangkat oleh 

Usman.9 

Beranjak dari sejarah pergantian khalifah setelah Nabi saw wafat, maka 

setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan kriteria pemimpin 

dengan mengacu pada peristiwa pergantian pemimpin pada masa al- Khulafa 

ar-Rasydin, maka dari sinilah ada beberapa syarat bagi seorang pemimpin. 

Pertama. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud 

adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana firman Allah swt, dalam Q.S 

an-Nisa/4: 58. 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”10 

Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja 

pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang  adil, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Umar bin Khatab, “Kita berhak  berlaku adil dari pada 

kaisar”. Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana firman Allah swt, 

dalam Q.S ath-Thalaq/65: 2. 
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“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu 
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”11 

Jika pada ayat sebelumnya, yang dimaksud orang yang adil masih 

bermakna umum, baik dari kalangan Muslim dan non Muslim, maka dalam 

 
9John L. Esposito, Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Imam dan Realitas Sosial, 

(Jakarta: Inisiasi Press, 2000), h. 26. 

10Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, h. 
118. 

11Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, h. 
312 
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ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok 

seorang yang beriman.12  

Kedua. Laki-laki sebagaimana dalam Q.S an-Nisa: Ayat 34 yang artinya 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Dan diperkuat oleh 

hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, at-Turmuzi dan an-Nasa’I 

yang artinya “Tidak akan sejahtera suatu kaum menyerahkan 

kepemimpinanya kepada seorang wanita”. 

Ketiga. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, 

dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, 

berbuat, mengabdi dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih 

kasih dalam menjalankan roda kepemimpinanya. 

Keempat baligh, yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai 

kecerdasan emosional. Kelima. Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, 

yang dimaksud adalah cerdas, yang akhirnya dapat mengemban tugas 

kepemimpinanya dengan baik diera yang sangat global, karena dimasa 

sekarang ini jika tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas maka 

akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat. 

Keenam. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam 

ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan menggunakan 

ijtihad. Ketujuh. Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat 

seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi 

rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu 

militer dan pertahanan.  

Kedelapan. Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda 

kepemimpinanya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat 

 

12Atiah Muhammad Salim, Fi Zhilal Arsyir Rahman (Madinah: Darut Turats, t.th), h. 48. 
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maka tidak optimal dalam menjalankannya, karena banyak tugas yang harus 

dikerjakan dalam pemerintahan.13 

Sedangkan beberapa ciri-ciri penting yang menggambarkan 

pemimpin  ideal dalam Islam adalah sebagai berikut : 

a) Setia, pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah swt. 

b) Terikat pada tujuan, seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai 

pemimpin meliputi tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan 

kelompok, tetapi juga ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas. 

c) Menjunjung tinggi syariat dan akhlaq Islam, ketika ia menjalankan 

tugasnya ia harus patuh pada adab-adab Islam, khususnya ketika 

berhadapan dengan orang yang dipimpinya (rakyat). 

d) Memegang teguh amanah, seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan 

menganggapnya sebagai amanah dari Allah, yang disertai dengan tanggung 

jawab. al-Qur’an memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk 

Allah dan selalu menunjukan sikap baik kepada orang yang dipimpinnya.14 

e) Tidak sombong, menyadari bahwa dari kita ini adalah kecil, karena yang 

besar dan maha besar hanyalah Allah swt. Sehingga hanya Allah lah yang 

boleh sombong. Dan kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah 

satu ciri yang patut diterapkan dan dikembangkan. 

f) Disiplin, konsisten dan konsekuen, merupakan ciri kepemimpinan dalam 

Islam didalam segala tindakan dan perbuatan seorang pemimpin. Sebagai 

perwujudan seorang pemimpin yang professional akan memegang teguh 

 

13Ridwan Yahya, Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 
2004), h. 55-57. 

14Veithzal Rivai, Kiat Memimpin Abad ke 21 (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 73. 
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terhadap janji, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari 

bahwa Allah mengetahui semua yang ia lakukan meskipun ia berusaha 

bagaimanapun menyembunyikanya.15 

Pemenuhan syarat atas calon kepala negara selanjutnya dilakukan tata 

cara pengangkatan kepala negara menurut al-Mawardi bahwa : 

Imamate comes into being in two ways. The first of these is by the election 
of those of power and influence. The second, is by the delegation of the 
previous imam.16 

Pengangkatan kepala negara secara resmi dapat dilakukan melalui dua 

cara yaitu dengan pilih secara langsung melalui ahlul-halli-wal-aqdi, dan 

dengan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya. Dari dua tahapan 

tersebut, jabatan kepala negara secara resmi dinyatakan sah, apabila 

terlaksana secara langsung. Adapun pada penyerahan tongkat estafet 

kepemimpinan dari kepala negara sebelumnya sering dijumpai dalam 

beberapa pemerintahan termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ketika terjadi pergeseran kepemimpinan dari yang lama ke yang baru. 

Berdasarkan uraian di atas, teori kepemimpinan dalam Islam yang 

bersumber dari al-ahkam as-sultoniyah dari Imam al-Mawardi akan digunakan 

dalam penelitian ini untuk menganalisis kosntruksi kepemimpinan dalam 

pandangan Wahdah Islamiyah. Gagasan ini setidaknya akan memuat 

bagaimana kriteria pemimpin yang diinginkan Wahdah Islamiyah dalam setiap 

kontestasi pemilihan umum Presiden yang ada di Indonesia. Teori 

kepemimpinan masyarakat Islam juga akan digunakan untuk melihat 

bagaimana poliferasi elit kader Wahdah Islamiyah dalam ruang-ruang politik 

 
15Veithzal Rivai, Kiat Memimpin Abad ke 21, h. 74. 

16Abu’l Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance, 
h. 12. 
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mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah 

serta penetapan syariat Islam melalui jalur legal formal dalam rangka 

mengintegrasikan ajaran Islam dan negara. 

Selanjutnya adalah uraian tentang masyarakat Islam juga diungkap oleh 

al-Farabi. Konsep negara utama/ideal dalam konstruksi gagasan al-Farabi 

merupakan karya yang banyak dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles. Meski 

demikian, pemikiran al-Farabi dalam al-madinah al-fadilah 

mengkomparasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam sebuah negara. Gagasan al-

Farabi tentang negara, pemimpin dan masyarakat yang menjadi syarat 

lahirnya sebuah negara sangat bersifat filosofis dan mengikuti ajaran Islam. 

Pemikiran al-Fa ra bī  tentang negara banyak dipengaruhi oleh pemikiran 

Plato yang menyamakan negara dengan komponen-komponen tubuh manusia. 

Kepala, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya masing-masing memiliki fungsi 

tertentu. Menurutnya, kepala (otak) dikendalikan oleh semua tingkah laku 

manusia, dan hati mengendalikan kerja otak, sehingga bagian tertinggi dari 

tubuh manusia adalah kepala. Demikian pula dalam negara, Farrabi melihat 

negara sebagai organisasi di mana elemen-elemen yang berbeda saling 

berhubungan dan saling mendukung. Menurutnya, bangsa yang besar (al-

Madnah al-Fāḍilah) itu seperti tubuh manusia yang utuh dan sehat.17 Semua 

organ dan anggota tubuh diatur secara cermat demi kesempurnaan penjaga 

kehidupan dan kesehatan tubuh. Tubuh manusia memiliki banyak organ 

dengan fungsi yang berbeda dan berbagai tingkat kekuatan dan kepentingan. 

Di antara banyak organ ini adalah salah satu yang utama dan terpenting: 

jantung. Organ-organ ini bekerja sesuai dengan sifatnya dan membantu 

 
17Abu Nashr al-Faraby, Kitabu Aro’u ahlul Madinah al-Fadilah (Beirut-Lebanon: Darul 

Mushriq, 1968), h. 14. 
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jantung. Organ-organ ini dan jantung didahulukan karena penting bagi tubuh 

manusia. 

Farabi juga berpendapat bahwa negara muncul dari persetujuan 

penduduk masyarakat perkotaan untuk bertukar kebutuhan sehari-hari. 

Mereka memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mereka berjanji untuk 

berkontribusi pada hasil intelektual mereka menuju tujuan bersama dari satu 

negara: kebahagiaan. Setiap bangsa yang dibangun pasti memiliki cita-cita dan 

impian utama setiap warga negara (the ultimate state). Farabi bersikeras 

bahwa semua warga negara harus memiliki harapan dan gagasan (arā') yang 

sama bahwa mereka harus terus-menerus berjuang untuk titik akhir di negara 

mereka. Bagi Farabi, tujuan akhir adalah "kebahagiaan". 

Gagasan masyarakat ideal Al Fa ra bī , idealisme utama, atau negara 

sempurna, dijelaskan dalam sebuah buku berjudul "Arā'Ahlal-Madīnahal 

Fāḍilah" (Prinsip Kemasyarakatan Kota Model).18 Berdasarkan pandangannya 

bahwa bangsa berasal dari masyarakat perkotaan. Berbicara tentang bangsa 

dimulai dengan orang-orang yang membentuk warga negara dan masyarakat. 

Setiap orang dan warga negara memiliki dasar pemikiran dan cara pandang 

yang mendorong mereka untuk bekerja dan berjuang demi tujuan akhir 

kebahagiaan bangsa. Mereka yang berpikir dan ingin menjadi warga negara 

suatu negara dan negara besar hanya dapat didirikan oleh warga negara utama 

negara itu. Untuk menjadi warga negara yang dewasa, seseorang harus 

memiliki tekad bulat untuk mendorongnya berbuat baik. 

Agama tidak dapat didirikan tanpa negara dan pemerintah, jadi 

mendirikan atau mendirikan negara atau pemerintahan (Ummah) untuk 

 
18Abu Nashr al-Faraby, Kitabu Aro’u ahlul Madinah al-Fadilah (Beirut-Lebanon: Darul 

Mushriq, 1968), h. 10. 
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menangani masalah nasional adalah kewajiban agama. Pengamalan nilai-nilai 

agama seperti keadilan, keamanan, ketertiban dan kewarganegaraan hanya 

dapat dilakukan melalui negara dan pemerintah, antara lain : 

a. Islam tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengatur urusan-urusan 

nasional, politik, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan hidup di 

dunia dan di akhirat. Dari sudut pandang sistematis, Islam mengajarkan, 

antara lain, keadaan perang dan Dalai, isu-isu nasional seperti kesepakatan 

antar bangsa. Dalam sunnah Nabi saw, sering kita jumpai kata iman yang 

berarti kekuasaan dan pemerintahan.  

b. Negara sangat penting bagi pelaksanaan hukum Islam. Bahkan beberapa 

hukum Islam tidak dapat ditegakkan tanpa negara seperti hukum pidana.  

c. Dalam fuqaha kita mengenal istilah dalural-islam dan darual harb. Daruru 

Islam memang negara muslim.  

d. Sejarah memberitahu kita melalui Nabi. Kepala Negara ketika berada di 

Madinah. 

Setiap orang di dunia ini ingin hidup di negara yang aman, damai dan 

sejahtera. Tentu saja, kita semua ingin hidup di negara di mana orang-orangnya 

benarbenar diperhatikan dan dicintai oleh para pemimpinnya. Kami juga ingin 

hidup dalam masyarakat yang menghormati hak individu dan martabat serta 

nilai-nilai anggota kami. Kita semua dapat bekerja dalam masyarakat yang 

bahagia, bukan dalam masyarakat yang sakit atau sakit. Singkatnya, kami ingin 

menjadi bagian dari komunitas sentral, bukan masyarakat yang korup atau 

korup. Hidup dalam masyarakat yang ideal seperti itu tidaklah mudah. 

Umat Islam, sebagai sektor terbesar negara Indonesia, harus menjadi 

kekuatan moral yang mengingatkan para pemimpin nasional. Saatnya 

mengubah paradigma pertumbuhan/mindset. Pertumbuhan ekonomi 
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memang baik, tetapi bukan satusatunya indikator kemajuan nasional. 

Kehidupan beragama masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis.19 

Beberapa kelompok yang memaknai agama secara tertulis mencoba meneror 

kelompok masyarakat lain. Keberagaman negara Indonesia secara luas 

terancam oleh kelompok-kelompok ekstremis. Pada titik ini agama tidak 

menawarkan solusi, tetapi menjadi bagian dari masalah. Agama semakin jauh 

dari akal dan seringkali terpinggirkan dengan kekerasan dan kekakuan 

pemikiran. 

Pemikiran politik tentang tujuan politik Farabi penting untuk diingat 

bagi kelas politik Indonesia dan bagi siapa saja yang menginginkan negara 

Indonesia menjadi bangsa yang baik menurut ajaran Islam. Jadi agama penting 

sebagai pemecah gelombang moral. Tanpa agama, kehidupan masyarakat akan 

kacau balau. Seperti yang tertuang dalam Pancasila pertama: Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Dalam kajian ini, sangat penting untuk diingat dan dipahami bahwa 

Farabi berada dalam masa atau situasi politik yang bergejolak tanpa arah 

pembangunan yang jelas. Demikian pula, orang Indonesia sedang mengalami 

hal yang sama. Politik harus diisi dengan moralis. Bukan para oportunis. Agar 

negara Indonesia memiliki jati diri bangsa yang besar dan menjamin 

keamanan, kedamaian dan kemakmuran rakyatnya, dan tentunya seluruh 

umat Islam Indonesia mengharapkan negara yang baik, Bardatun Taiban dan 

lain-lain yang bekerja sama dengan para pemimpinnya. 

Gagasan al-farabi tentang al-Madinah al-Fadilah akan digunakan dalam 

penelitian ini untuk menguraikan bagaimana konsepsi masyarakat Islam yang 

diharapkan oleh Wahdah Islamiyah melalui rumusan internal organisasi. Serta 

 
19Yumiantika dan Jagad Aditya Dewantara, “Keterkaitan Pemikiran al-Farabi 

Mengenai Negara yang Ideal dengan Konsep Kehidupan Bernegara di Indonesia”, Jurnal 
Kewarganegaraan Vol. 5, No. 2 (2021), h. 456. 
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melihat bagaimana aktivitas penyebaran para kader di setiap daerah yang 

tidak hanya sekedar menempuh jalur kultural (dakwah Islam ke masyarakat) 

tetapi juga melalui jalur struktural (legal formal). 

Aktivitas dakwah dalam lapisan masyarakat Islam memungkinkan 

tersalurkannya transmisi ideologi politik yang berimplikasi pada penguatan 

lembaga secara menyeluruh. Syahrir Karim mengemukakan bahwa capaian 

Wahdah Islamiyah dalam berbagai bidang merupakan bentuk aktualisasi 

pemahaman ke-Islaman ke ruang-ruang masyarakat, yang memungkinkan 

Islam tumbuh sebagai paradigma yang mengatur kehidupan berbangsa dan 

bernegara.20 Dengan demikian, Islam tidak hanya sekedar tumbuh di ruang-

ruang yang sempit, tetapi aktif bersinergi di segala bidang, baik ekonomi, 

pendidikan, politik, dan lain-lain. 

2. Teori Partisipasi Politik 

a. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi ditinjau dari segi bahasa, konsep partisipasi dapat ditelusuri 

akar katanya dari bahasa inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika 

kata “part” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “to 

participate”, yang bermakna turut ambil bagian. Partisipasi adalah 

keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa 

keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala 

kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang 

 
20Syahrir Karim dan Ahmad Abdi Amsir, “Transimisi Ideologi Politik Islamisme dan 

Islam Washatiyyah dalam Penyebaran Muballigh di Kota Makassar”. Jurnal Aqidah-Ta Vol. VII, 
No. 1 (2021), h. 15. 
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dillaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas 

segala keterlibatan.21 

Huntingon membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: 

1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek 

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.  

2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat 

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauan untuk 

menanggapi proyek-proyek pembangunan. 

3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang di tentukan sendiri. 

4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti 

bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan 

menggunakan kebebasan untuk melakukan hal itu. 

5)  Partisipasi ialah pemantapan dialog antara masyarakat setempat 

dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksaan, monitoring 

proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal 

dan dampak-dampak sosial.  

6) Partisipasi adalah kerlibatan masyarakat dalam pebangunan diri, 

kehidupan dan lingkungan mereka.22  

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, 

dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan  aktif dari 

seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk 

 

21Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 
h. 39. 

22Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 202. 
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berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. 

Keikutsertaan warga atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, 

tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana 

masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin 

pemerintah baik ditingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Menurut 

Saligman Edwin dan M. Al-amin, partisipasi yaitu ikut sertanya sesuatu 

kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan 

yang lebih besar. 

Berdasarkan pendapat diatas maka partisipasi merupakan faktor 

terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu 

baik dalam organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang 

tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan 

mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut. 

Partisipasi merupakan setiap proses identitas atau menjadi peserta, 

suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial 

tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantara partisipasi sosial 

dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi 

individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik adalah 

kegiatan warga Negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud 

untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. 

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-

sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau seporadik, secara 

damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana 

dari defenisi tersebut Hungton menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa 

partisipasi politik adalah mencakup kegiatan riil bukan pernyataan sikap 
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selanjutnya partisipasi politik dilakukan oleh politik yang bukan politikus atau 

bukan politik dari pengikutnya.23 

Mengingat betapa pentingnya arti partisipasi dalam berbagai kebijakan 

maupun keputusan yang akan ditetapkan ataupun yang akan diambil, demi 

untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial maupun budaya maka peranan partisipasi masyarakat tidak 

dapat diabaikan begitu saja apabila dipandang sebelah mata. 

Dari beberapa pendapat pakar diatas yang mengungkapkan defenisi 

partisipasi, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari 

seseorang atau sekolompok orang (masyarakat) secara sadar untuk 

berkontribusi secara suka rela dalam pemilihan dan pengambilan keputusan 

kemudian terlibat mulai dari perancanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai 

pada tahap evaluasi. 

b. Partisipasi Politik 

Konsep partisipasi politik tidak berdiri sendiri,tetapi erat hubungannya 

konsep-konsep yang lain seperti budaya politik,konsep kepercayaan publik 

terhadap pemerintah. Pemikiran mengenai budaya politik telah disuburkan 

lagi oleh ahli filsafat politik klasik. Menurut Geddes, manusia mempunyai 

kemampuan politik yang berbeda, namun rakyat mempunyai hak untuk 

berpartisipasi dan menentukan pemimpin yang menjalankan kepentingan 

mereka bersama.24 Justru, dalam sebuah Negara, krisis partisipasi tidak dapat 

dielakkan karena ia dilihat sebagai pergelutan untuk merebut kekuasaan. 

Manusia dianugrahi akal dan pikiran untuk memahami natural law dan 

 
23Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 368. 

24Barbara Geddes, Dilema Politisi: Membangun Kapasitas Negara di Amerika Latin 
(California: Pers Universitas California, 1994), h. 138. 
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menyelesaikan masalah yang terjadi disekeliling mereka. Oleh karena itu, 

manusia perlu diberi hak yang adil dan sama rata untuk bekerja sama dalam 

melakukan kuasa politik. Partisipasi politik adalah tindakan masyarakat untuk 

mencapai kebaikan dan kepentingan bersama untuk mewujudkan satu ikatan 

(kontrak sosial) dalam sebuah Negara. 

Partisipasi Politik sebagai keterlibatan warga Negara bisa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi 

hidupnya, Ramlan Subarti menyebutkan faktor- faktor yang mempengaruhi 

partisipasi politik : 

1) Sosial budaya, adanya ikatan primodalisme antara pasangan calon 

maupun kelompok pendukung atas dasar solidaritas, suku,struktur 

Sosial budaya  

2) Lingkungan hidup, faktor yang disebebkan ada nya pengaruh seorang 

kepala keluarga atas hubungan perkawinan dan lingkungan keluarga.  

3) Ekonomi, yang menjadi ukuran adalah mata pencarian dan pendapat 

masyarakat. Pendidikan Pendidikan adalah dilihat dari tingkat 

pendidikan formal dan non formal serta pendidikan politik 

masyarakat.25 

Dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan aspek yang sangat 

vital. Masyarakat atau publik adalah pemberi saham terhadap republik ini. 

Publiklah yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk dirinya sendirinya. 

Oleh karena itu setiap pejabat atau wakil rakyat seingkali berebut rakyat atau 

mengklaim ketika berbicara atau membuat kebijakan. Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikut sertaan masyarakat sebagai 

 
25Ramlan Subarti, Memahami Ilmu Politik (Makassar: Raja Grafindo Persada, 1992), h. 

140. 
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warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 

mempengaruhi hidupnya. 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 

jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung 

memengaruhi kebijakan pemerintah atau publik policy. Herbert Mclosky 

seorang tokoh masalah partisipasi politik berpendapat yaitu partisipasi politik 

adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana 

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara 

langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.26 

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam NO Easy Choice: 

Political participation in Developing Coumtries yaitu partisipasi politik adalah 

kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang 

dimaksud untuk mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi 

tersebut dapat dilakukan secar individu maupun bersama-sama, terorganisir 

dan spontatitas, terus menurus atau seporadik, secara damai atau kekerasan, 

legal atau ilegal, efektif maupun tidak sefektif.27 

Pada umumnya, partisipasi politik bersifat mandiri. Partisipasi 

dilakukan dengan inisiatif sendiri, yang didasarkan pada rasa kepedulian 

terhadap dunia politik. Namun dalam politiknya, adanya partisipasi 

dipengaruhi oleh faktor lain lain. Bahkan, mungkin partisipasi politik juga 

dipaksa oleh opihak lain. Partisipasi dalam bentuk yang terakhir ini adalah 

 
26Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 367. 

27Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political participation in 
Developing Coumtries. Terj Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 119. 
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partisipasi yang digerakan atau dikenal dengan sebutan mobilized political 

participation.28 

Utman Abdul Mu’iz Ruslan menyatakan bahwa partisipasi politik 

adalah hasrat individu untuk mempunya peran dalam kehidupan politik 

melalui keterlibatan administrative untuk menggunakan hak bersuara 

melibatkan dirinya berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan 

politik dengan pihak lain ikut serat melakukan berbagai aksi dan gerakan, 

bergabung dengan partai-partai atau organisasi independen atau ikut serta 

dalam kampanye penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan 

dengan kemampuannya sendiri dan sebagainya.29 

Partisipasi politik juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh 

para warga Negara untuk memeilih pemimpin-pemimpin merekan dan 

mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan 

berdasarkan kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan 

bersama sebagi suatu bangsa dalam suatu negara. Inu Kencana Syafiie 

berpendapat bahwa partisipasi politik didefinisikan kegiatan warga Negara 

yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.30 

Dalam ilmu-ilmu politik, partisipasi politik didefinisikan sebagai keikut 

sertaan warga Negara dengan bentuk yang terorganisir dalam membuat 

keputusan-keputusan politik, dengan keikutserataan yang bersifat sukarela 

dan atas kemauannya sendiri didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap 

 
28Roni Tabroni, Komunikasi Politik Pada Era Multimedia (Bandung: Simbiosa 

Rekatama, 2012), h. 129. 

29Utman Abdul Mu’iz Ruslan, Tarbiyah Siyasah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin 
(Solo: Era Media, 2000), h. 46. 

30H. Inu Kencana Syafiie, Sistem Politik Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2005), 
h.141. 
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tujuan-tujuan sosial secara umum dan dalam koridor kebebasan berfikir, 

bertindakm dan kebebasan mengemukan pendapat. 

Michael Rush dan Philip Althoff mengemukakan bahwa partisipasi 

politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan 

didalam system politik.31 Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidak 

terlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena partisipasi politik 

itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa 

bervariasi di dalam masyarakat-masyarakat khususnya juga. Penting ditekan 

disini, bahwa partisipasi itu juga bisa menumbuhkan motivasi masyarakat 

untuk terlibat dalam urusan politik bahkan dari tingkatan yang paling rendah. 

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari 

paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui 

kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serat masa depan 

masyarakat itu dan untuk menetukan orang-orang yang akan memegang 

tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politk merupakan pengejawantahan dari 

penyelenggaraan kekuasanan politik yang abash oleh rakyat. 

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok 

yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi 

landasan partisipasi politik ini menjadi:  

a) Kelas adalah individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan 

pekerjaan yang serupa.  

b) Kelompok atau komunal adalah individu-individu dengan asal-usul ras, 

agama, bahasa, atau etnis yang serupa.  

c) Lingkungan adalah individu-individu yang jarak tempat tinggal 

(domisilinya) berdekatan.  

 
31Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: PT. Grafindo 

Persada, 2007), h. 23. 
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d) Partai adalah individu-individu yang mengenditifikasikan diri dengan 

organisasi formal yang sama dan berusaha untuk meraih atau 

mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekitif dan legislative 

pemerintahan,dan.  

e) Golongan atau faksi adalah individu-individu yang dipersatukan oleh 

interaksi yang terus menerus antar satu sama yang lain, yang akhirnya 

menbentuk hubungan Patron-Client, yang berlaku atas orang-orang dengan 

tingkat status sosial, pendidikan, ekonomi yang tidak sederajat.32 

Roni Tabroni dalam sosiologi politik, partisipasi dapat diwujudkan 

dalam beberapa bentuk. Memberikan hak suara dibilik suara merupakan 

bentuk partisipasi politik yang paling sederhana karena setiap orang bisa 

melakukannya.33 Sedangakan bentuk partisipasi yang lebih dari itu bisa 

diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik, mengkritisi kebijakan 

pemerintah, menjadi pengurus partai politik, menjadi tim sukses dari kandidat 

legislative atau kepala daerah dan presiden, hingga menjadi pengambil 

kebijakan politik. 

Huntington dan Nelson menjelaskan peran serta atau partisipasi politik 

warga masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yakni:  

1) Elektoral Activity yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung 

ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu.   

2) Lobbying yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok orang 

menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik tersebut 

menyangkut masalah tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.  

 
32Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political participation in 

Developing Coumtries. Terj Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 7. 

33Roni Tabroni, Komunikasi Politik Pada Era Multimedia, h. 29. 
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3) Activy yaitu keterlibatan warga masyarakat kedalam berbagai 

organisasi sosial dan politik, baik itu sebagai pemimpin, aktivis atau 

sebagai anggota biasa.   

4) Contacting yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga Negara dengan 

cara langsung mendatangi tempat-tempat bertugas, menghubungi 

lewat telepon pejabat pemerintah maupun tokok politik baik dilakukan 

secara individual mapun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya.  

5) Violance yaitu cara-cara kekerasan untuk mengaruhi pemerintah.34 

Hal yang ditelusuri terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan 

untuk mepengaruhi keputusan-keputusan pemerintah sekaligus fokus utama 

lebih luas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai 

secara otoriatif untuk masyarakat. Ada dua sifat partisipasi politik yaitu:  

a) Partisipasi yang otonom adalah partisipasi spontan yang diberikan 

seseorang atas keinginannya sendiri.  

b) Partisipasi yang dimobilisasi adalah didasari atas dasar rangsangan atau 

bertindak atas intruksi dan sebagian besar digerakkan oleh rasa royalitas, 

rasa cinta, rasa hormat, atau rasa takut terhadap seseorang pemimipin. 

Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga 

masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga 

kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan 

atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat. 

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas’oed 

dan Mcandrews, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk. 

Pertama, Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik 

yang “normal” dalam demokrasi modern. Kedua, partisipasi polotik non 

 
34Damsar, Sosiologi Politik (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 188. 
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konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan 

dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan 

dan revolusioner.35 

Moris Resenberg mengemukakan ada 3 alasan mengapa orang malas 

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pertama, karena ketakutan 

konsekuensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan 

bahwa politik ancaman dalam kehidupan. Kedua, karena beranggapan bahwa 

partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesediaan dan beranggapan 

bahwa berpartisipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya. 

Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

politik.36 

Menurut Lester dalam bukunya “political participation”, menyebutkan 

adanya dua orientasi dalam partisipasi politik berhubungan dengan proses 

politiknya yaitu: partisipasi politik yang berhungan dengan pada output proses 

politik (disebut partisipasi pasif) dan pada input proses politik (disebut 

partisipasi aktif), dimana aktivitas individu atau kelompok yang berkenaan 

dengan masukan-masukan proses pembuatan kebijakan. 

Menurut Milbrat dan Goel, partisipasi dibedakan menjadi beberapa 

bentuk. Pertama, kelompok apatis yaitu orang yang akan berpartisipasi dan 

menarik diri dari proses politik. Kedua, spektor yaitu orang yang setidak-

tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, 

komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja 

kampanye dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkeritik, dalam bentuk 

 
35Mochtar Mas’oed dan Collin Macandrews, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1981), h. 23. 

36Moris Resenberg, Society and Adolescent Self-Image (Princetong: Princeton 
University Press, 1965), h. 54. 
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partisipasi yang tidak konvensional.37 Dari uraian ini menunjukkan bahwa 

Wahdah Islamiyah berada pada posisi kelompok atau Ormas Islam yang 

berupaya mengakomodir keterlibatan para kader untuk berpartisipasi dalam 

pemilihan umum presiden tahun 2024. 

Berdasarkan uraian teori partisipasi politik di atas, maka penelitian ini 

akan menganalisis peran Wahdah Islamiyah yang tidak hanya sekedar 

berkontribusi dalam pemilihan umum, baik sebegai peserta pemilu maupaun 

sebagai masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Tetapi juga akan melihat 

peran Wahdah Islamiyah dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Teori 

partisipasi politik juga akan digunakan untuk melihat pergerakan Wahdah 

Islamiyah di setiap daerah yang sesungguhnya tidak terlepas dari tindakan 

politik. Aktivitas dakwah Islam yang dilakukan di berbagai masjid dan daerah 

pelosok memungkinkan terkoordinasinya jaringan kader dengan baik. Hal ini 

akan berimplikasi pada setiap kebijakan politik pemerintah serta solidaritas 

dalam menyatukan sikap politik di setiap pemilihan umum. 

3. Teori Elit Politik 

Teori elit kekuasaan dikemukakan oleh Mills pada tahun 1956 dalam 

bukunya The Power Elite.38 Penulisan buku ini menurut Scimecca dirangsang 

oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat (AS) pasca Perang 

Dunia ke II. Kondisi ekonomi AS merosot drastis sebagai akibat dari 

terkurasnya anggaran belanja Negara tersebut untuk membiayai perang. Usai 

perang langsung diikuti Depresi Besar dan merangsang konsolidasi militer. 

Apalagi Perang Dunia ke II menghasilkan prestasi militer dan mencapai status 

sama dengan struktur kekuasaan ekonomi dan politik. Akhir perang tidak 

 
37Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 370. 

38C. Wright Mills, The Power Elite (New York-Oxford: Oxford Univ. Press, 1956), h. 337. 
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diikuti dengan demobilisasi militer, negara tetap berada dalam situasi perang 

yang akhirnya terbukti dengan adanya Perang Dingin. Depresi berlangsung 

cukup lama, sehingga kesenjangan pendapatan melebar. Meskipun pasca 

Perang Dunia ke II pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi kehidupan 

buruhnya menyedihkan. Pertumbuhan ekonomi lebih diarahkan untuk 

mencapai akumulasi capital dan perluasan investasi.39 

Perluasan perusahaan ke negara lain (MNC) segera menyusul dan 

melahirkan milyarder-milyarder di AS. Di sisi lain membesarnya perusahaan-

perusahaan mendorong peralihan otoritas manajemen perusahaan ke tangan 

Chief Executives Officers (CEO) dan terpisah dari pemilik atau pemegang 

saham. Perusahaan-perusahaan ini bukan hanya melahirkan elit ekonomi, 

tetapi juga strategic elite dalam bidang ekonomi.40 Sementara itu dalam bidang 

politik, AS mencapai kemapanan dalam kelembagaan politik, terutama 

pemilihan umum yang berlangsung secara teratur, check and balances antara 

eksekutif, legislative dan yudikatif dan pelaksanaan fungsi kontrol yang cukup 

optimal oleh pers. Faktor-faktor terakhir ini menjadikan demokrasi semakin 

mapan di AS. Perang Dunia ke II, pertumbuhan cepat perusahaan-perusahaan 

dan kemapanan demokrasi itulah yang melatarbelakangi lahirnya teori elit 

kekuasaan di AS. 

a. Pengertian Elit Politik 

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, 

suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun 

informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat 

 
39Peter L. Berger, Revolusi Kapitalis (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 28. 

40Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat 
Modern (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 187. 
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memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya 

timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk 

dari masyarakatnya, dan hubungan antarelite senantiasa terjalin komunikasi 

sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau 

diterjemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya. 

Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas : (1) lapisan atas, 

yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit 

yang tidak memerintah (nongoverning elite); (2) lapisan yang lebih rendah, 

yaitu non-elit. Pareto justru memusatkan perhatiannya pada elit yang 

memerintah, yang menurut Pareto, berkuasa karena bisa menggabungkan 

kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.41 

Sementara, dalam pandangan Laswell, elit politik mencakup semua 

pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka 

yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan 

kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan 

kehormatan.42 Mills  menyatakan bahwa elit adalah mereka yang menduduki 

posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat. Dengan 

kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang 

membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang 

membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.43 

Sedangkan, Natsir, menegaskan bahwa elit politik adalah lapisan pimpinan 

 
41James B. Rule, Theories of Civil Violence (Berkeley–Los Angeles: University of 

California Press, 1988), h. 36. 

42H. D. Lasswell, Power and Personality (New York: Transaction Publisher, 2009), h. 21. 

43C. Wright Mills, The Power Elite, h. 49. 
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bangsa atau nasional pada suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur yang 

dapat mempengaruhi dalam menentukan keputusan politik. 

Elit politik dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh Wahdah Islamiyah 

yang memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat menjelang pemilihan 

Umum di Indonesia. Tokoh pimpinan Wahdah Islamiyah baik secara pusat dan 

di daerah merupakan ujung tombak organisasi yang kebijakan dan posisi 

jabatannya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap atmosfer politik 

di Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan secara khusus. 

b. Elit Politik di Indonesia 

Selanjutnya elit modern di Indonesia, sebagaimana yang digambarkan 

oleh Robert Van Niel dalam bukunya yang berjudul Munculnya Elit Modern di 

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peta historis masyarakat di Indonesia 

ketika mengenal praktik politik etis lalu bertransformasi dari gagasan dan 

praktik tradisional ke modern.44 

Pada zaman politik liberal sekitar tahun 1870, masyarakat pribumi 

Hindia Belanda sudah menapaki jenjang perubahan baru. Pada saat itu, 

masyarakat diperkenalkan sebuah sistem pangreh praja.45 Masyarakat 

diperbolehkan masuk ke jajaran pemerintahan bersama binnenlands bestuur 

(Pemerintahan dalam Negeri). Setelah itu, masyarakat juga diberi pelatihan 

sekolah pamong praja agar mampu dipersiapkan untuk menduduki staf 

kepemerintahan. Meski perubahan tersebut belum termasuk ke arah 

 

44Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern di Indonesia (Jakarta: Pt Dunia Pustaka Jaya, 
2009), h. 54. 

45Pangreh Praja merupakan penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial 
Belanda untuk menangani daerah jajahannya, Lihat; Kemendikbud RI, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia VI (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023) 
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progresif. Namun, perubahan tersebut mampu menstimulan masyarakat 

untuk mengenal lebih jauh seputar pembaharuan dan pendidikan. 

Transformasi tersebut merupakan proses menuju kehidupan sosial dan 

politik yang modern. Jika menelisik dari kata elit pada konsep elit modern 

bermakna sebuah kelas atas atau kelas yang berbeda. Secara definisi, baik elit 

modern dan elit tradisional adalah kelas priyayi yang mampu mencicipi 

diskursus perubahan seiring terjadinya dinamika politik di Hindia Belanda. 

Pada elit tradisional, kelas priyayi belum mengenal teknologi, gaya hidup, atau 

pola pikir modern. Pemerintahan Hindia Belanda saat itu belum berkeinginan 

memberi wacana pendidikan bagi masyarakat pribumi. Kelas priyayi mampu 

bertransformasi ke arah modern pada era politik etis. 

Dampak yang ditimbulkan dari munculnya kelas elite modern di Hindia 

Belanda diantaranya : 

1) Keterbukaan Pemikiran  

Kelas elite modern merupakan kelas sosial yang merepresentasikan 

sebuah pemikiran yang progresif dan egaliter. Kelas elite modern biasanya 

bertolak belakang dengan kelas tradisional yang terkesan kaku. Modernisasi 

mampu melenturkan arah feodalisme yang sebelumnya terkesan kaku. Hal 

tersebut nantinya membuka wawasan masyarakat pribumi untuk memandang 

permasalahan secara kompleks.46 Munculnya kelas elite modern tersebut 

mendorong keberagaman pemikiran baru yang lahir dari masyarakat. Salah 

satu ideologi yang lahir dan memiliki pengaruh besar adalah ideologi 

nasionalisme. 

2) Kolektifitas  

 

46Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern di Indonesia,  h. 72. 
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Munculnya kelas elite modern memunculkan semangat kolektif atau 

rasa sepenanggungan. Hal ini dikarenakan, pemikiran yang sudah terbuka atas 

kelas elite modern mampu menyadarkan masyarakat atas belenggu 

penderitaan pada masa kolonialisme Belanda. Hal itu juga lah yang mendorong 

beberapa konsolidasi bersama antar organisasi. Salah satu contohnya adalah 

menciptakan kongres pemuda yang melahirkan identitas nasional berupa 

sumpah pemuda.  

3) Partisipasi Politik  

Kelas Elite modern juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam meramaikan khazanah perpolitikan di Hindia Belanda saat itu. 

Paritipasi politik di dorong oleh kesadaran politik yang terbangun melalui 

pemikiran modern.47 Modernisasi mengambil bagian penuh dalam 

mendorong masyarakat agar lebih peduli untuk berpartisipasi langsung 

terhadap keadaan politik saat itu. Bentuk partisipasi politik saat itu diterapkan 

secara beragam diantaranya melalui kritik dalam surat kabar, penyampaian 

aspirasi langsung ke bupati daerah, memperjuangkan aspirasi melalui 

volksraad, demonstrasi, mogok, dan pemberontakan. Seluruh tindakan politik 

yang terjadi pada masa pergerakan tersebut, menandakan masyarakat 

pribumi mulai tergerak ke arah yang lebih baik. 

Teori elit politik dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat 

bagaimana peran para elit Wahdah Islamiyah dalam membangun jaringan 

kelembagaan, baik lembaga negara maupun non negara. Teori elit politik juga 

akan digunakan untuk menelusuri latar belakang dari elit Wahdah Islamiyah 

dalam merumuskan, menetapkan arah kebijakan lembaga di setiap 

momentum pemilihan umum yang ada di Indonesia. 

 
47Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern di Indonesia,  h. 73. 
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B. Kerangka Konseptual 

Bagan Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dekriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan keadaan atau 

fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan cara melibatkan berbagai 

metode yang ada.1 Menurut Moeleong, penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau peristiwa tentang 

apa yang dialami subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, 

perilaku dan lain-lain, secara holistik dan secara deskripsi dalam bentuk 

bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 

Model penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang berguna untuk meringkas, menggambarkan 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang muncul di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya menarik ke permukaan 

sebagai suatu gambaran atau ciri tentang kondisi situasi ataupun variabel 

tertentu.3 Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan bagaimana gerakan 

politik Wahdah Islamiyah di Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan 

 
1Jhon W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 4. 

2Lexy J, Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT.Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 6. 

3Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2013), h. 48. 
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secara khusus (sebagai pusat basis gerakan) melalui beberapa agenda politik, 

baik yang bersifat struktural (legal formal) maupun yang bersifat kultural 

(dakwah). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) 

Wahdah Islamiyah yang berlokasi di Antang, Kecamatan Manggala, Kota 

Makassar. Alasan peneliti menempatkan lokasi penelitiannya disini karena 

merupakan basis utama atau pusat komunikasi dan administrasi Wahdah 

Islamiyah untuk seluruh cabang/DPD yang berada di seluruh Indonesia secara 

umum dan Sulawesi Selatan secara khusus. Disisi lain, peneliti telah 

menemukan gerak-gerik pimpinan Wahdah Islamiyah dalam berbagai forum 

diskusi untuk melibatkan seluruh kadernya berpartisipasi dalam pemilihan 

umum presiden 2024. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini secara umum menggunakan metode pendekatan 

fenomenologi. Secara bahasa, kata fenomenologi diadopsi dari bahasa Yunani 

dari kata “phainein” yang memiliki makna memperlihatkan. Kemudian dari 

kata tersebut muncul “phainemeon” yang berarti sesuatu yang muncul. Istilah 

fenomenologi sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl 

seorang filosof berkebangsaan Jerman yang diperkenalkan dalam sebuah 

karya yang diberi judul Logiche Unteruschungen yang memuat rancangan 

fenomenologi.4 Beliau mengatakan bahwa fenomenologi harus sangat cermat 

dan detail bisa menempatkan fenomenologi dengan fakta yang terjadi di dunia 

luar. 

 
4Edmund Husserl, Logische Untresuchungen Erganzungsband Zweiter Teil 

(Netherlands: Springer, 2005), h. 381. 
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Pendekatan fenomenologi merupakan studi interpretative yang bersifat 

apa adanya tentang pengalaman manusia, yang bertujuan untuk memahami 

dan mennggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman, “sebagai 

sesuatu yang muncul dan hadir sehari-hari".5 Pendekatan fenomenologi 

sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan 

lingkungan serta memepelajari kaitan hubungannya. Tantangan besar dalam 

pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara 

manusia dengan dunia yang saling terkait dengan subjek-objek formal. 

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini bekerja secara alamiah 

dengan melihat laju perkembangan gerakan politik Wahdah Islamiyah dalam 

pemilihan umum presiden tahun 2024. Model-model keterlibatan secara 

politik dapat dilihat melalui beberapa agenda seperti Muktamar, Mukernas, 

Rakornas, Silatnas, Sidang Majelis Organisasi, Musyawarah Tingkat Tinggi, 

hingga pada momentum Tabligh Akbar Nasional, yang digunakan sebagai 

upaya mendistribusikan sikap politik Wahdah Islamiyah ke berbagai daerah. 

C. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lyn H. Lofland dan Jhon Lafland, sumber data utama 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.6 Dalam penelitian kualitatif, posisi 

narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga 

sebagai pemilik informasi sebagai sumber informasi.7 Berdasarkan penelitian 

ini, maka sumber data diperoleh adalah : 

 
5Kuswarno, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Jakarta: Graha Media, 2009), h. 22. 

6Jhon Lofland dan Lyn H. Lofland, Analyzing Social Setting: A guide to Qualitative 
Observation and Analysis (Belmont Cal: Wardworth Publishing Company, 1984), h.47. 

7Imam Suprayogo dan Tomboroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 134. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari penelitian langsung di 

lapangan dari para narasumber yaitu, baik yang terlibat langsung, kelompok 

organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga respon 

pemerintah terkait penelitian ini.8 Sumber data primer ini adalah sejumlah 

keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari subjek penelitian di 

lapangan menggunakan pedoman wawancara dan langsung pada subjek 

sebagai informan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Pendiri 

dan Pengurus DPP Wahdah Islamiyah, Dewan Syuro Wahdah Islamiyah, Dewan 

Syariah Wahdah Islamiyah. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau 

institusi tertentu. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain 

atau data tidak langsung yang diperoleh dari subjek lainnya. Data sekunder 

tersebut biasanya berupa dokumen, arsip yang berhubungan dengan 

penelitian yang berkaitan dengan yang akan diteliti. biasanya didapatkan 

melalui telaah kepustakaan berupa buku, tulisan di media sosial seperti 

facebook, instagram, youtube yang berhubungan dengan penelitian penulis.9 

Selain itu, sumber referensi penelitian ini juga didapatkan dari berbaagai 

media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan youtube yang dimana 

setiap lembaga atau ormas Islam mempunyai masing-masing akun official 

Wahdah Islamiyah sebagai akses yang mempermudah seseorang mengetahui 

seluk-beluk profil lembaga dll. 

 
8Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan (Cet. 

III; Jakarta: Kencana, 2007), h.166. 

9Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan, h. 166. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam tesis ini, peneliti mengumpulkan data 

terkuat dari penelitian ini, data yang telah dianalisa untuk mempermudah 

dalam menghadapkan pemecahan dalam permasalahan.10 Upaya ini dapat 

dilakukan dengan melalui beberapa cara yaitu : 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan penelitian secara teliti, dengan mencatat secara sistematis.11 

Dalam pandangan lain observasi adalah suatu metode pengamatan dan 

catatan yang dilakukan peneliti secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Peneliti melihat dan mengamati secara langsung 

perkembangan dan keberadaan pimpinan dan kader Wahdah Islamiyah serta 

elemen masyarakat terkait partisipasi politik pada pemilihan presiden tahun 

2024 sebelum melakukan penelitian secara mendalam. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan 

responden yang tujuannya untuk menggali informasi yang di inginkan, 

sementara Steward & Cash mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses 

komunikasi dyad (interpersonal) dengan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, bersifat serius, yang telah dirancang agar tercipta interaksi yang 

melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab petanyaan.12 Wawancara di sini 

yaitu mengumpulan data dengan cara mengadakan interview dengan berbagai 

 
10Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas; Untuk Meningkatkan 

Kinerja Guru Dan Dosen (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 117. 

11Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2016), h. 143. 

12Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”.  
Jurnal Aspirasi Vol 4, No. 2 (2013), h. 167. 
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pihak yang dianggap dapat memberikan data yang kongkrit terkait gagasan 

politik Wahdah Islamiyah dan implikasinya terhadap partisipasi politik 

pemilihan presiden 2024. 

a. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan 

atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian 

karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi 

penelitian. Purposive sampling juga disebut dengan judgment sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang didasarkan kepada penilaian (judgment) peneliti 

mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.13 Dalam 

hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan 

yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat 

dikembangkan untuk memperoleh data. 

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini merupakan tokoh pendiri 

Wahdah Islamiyah, pengurus DPP Wahdah Islamiyah, Dewan Syuro Wahdah 

Islamiyah serta Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Informan yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Dimana 2 orang diantaranya 

merupakan pendiri sekaligus pengurus Wahdah Islamiyah yang menjadi kata 

kunci dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih informan tersebut 

disebabkan karena; pertama, berdasarkan rekomendasi dari PUSLITBANG 

Wahdah Islamiyah. Kedua, para informan yang telah dipilih mempunyai 

kapasitas dan kapabilitas dalam mewakili lembaga untuk berbicara persoalan 

politik. 

 

 
13Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Harva Creatif, 2023), 

h. 81. 
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b. Teknik Wawancara 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, 

menurut Miles dan Huberman teknik ini digunakan setelah peneliti berhasil 

melakukan observasi awal dan merumuskan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan tema penelitian, serta membuat jadwal pertemuan dengan 

informan.14 Dalam penelitian ini, pedoman wawancara secara khusus 

membahas terkait gagasan politik Wahdah Islamiyah dan implikasinya 

terhadap partisipasi politik pemilihan presiden tahun 2024. 

3. Dokumentasi  

Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. 

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang 

relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.15 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri 

berbagai dokumen organisasi Wahdah Islamiyah yang berkaitan dengan 

gagasan politik Wahdah Islamiyah dan Implikasinya terhadap partisipasi 

politik pemilihan umum Presiden tahun 2024. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ialah alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. Instrumen penelitian salah satu unsur yang sangat 

penting dalam pengumpulan data. Instrumen harus relevan dengan masalah 

 

14A. Micheal Huberman dan Matthew B. Miles, Innovation Up Close: How School 
Improvement Works (New York: Plenum Press, 1984), h. 8. 

15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 
13; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 127. 
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yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrument-

instrument didukung dengan observasi, pedoman wawancara dan kamera 

untuk dokumentasi berupa gambar, informasi, dan data-data lainnya yang 

dapat mendukung proses pengumpulan data.16 Dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam menganalisis dan mengolah 

data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yaitu suatu cara atau metode untuk konversi 

data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Data yang 

diperoleh ini, dikumpulkan kemudian diolah dan dikerjakan serta 

dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan analisis data.17 

2. Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), 

dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Pengamatan yang 

dilakukan terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi. 

Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

 

16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, h. 
134. 

17Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 
103. 
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wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.18 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik analisis data untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar 

memperoleh kesimpulan yang valid maka akan digunakan teknik pengolahan 

dan analisis data model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Seleksi (data reduction) yaitu data yang dipeoleh peneliti dari tempat 

penelitian secara langsung dan dirinci secara sistematis setiap selesai 

pengumpulan data, lalu laporan-laporan atau data-data tersebut direduksi 

yaitu dengan memilih, menyederhanakan dan mengabstraksikan hal-hal 

pokok yang sesuai dengan titik fokus penelitian dari bebagai sumber data 

misalnya dari catatan di lapangan, arsip atau data-data dan sebagainya.19  

b. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data kemudian peneliti 

menyajikan data yang telah direduksi dengan baik agar lebih mudah 

 

18Robert C. Bodgan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An 
Introduction to Theory and Methods (New York: Pearson Education, 2007), h. 172. 

19A. Micheal Huberman dan Matthew B. Miles, Innovation Up Close: How School 
Improvement Works, h. 15. 
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dipahami untuk dipaparkan sebagai hasil penelitian. Penyajian biasanya 

berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, table dan lain-lain.20 

c. Penarikan kesimpulan (Verification/conclusion drawing), yaitu dalam hal 

ini peneliti memberikan kesimpulan dan memverifikasi data yang telah 

diperoleh.21 Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan 

untuk menyajikan data hasil penelitian terkait gagasan politik Wahdah 

Islamiyah dan Implikasinya terhadap partisipasi politik pemilihan presiden 

tahun 2024. 

 

 
20A. Micheal Huberman dan Matthew B. Miles, Innovation Up Close: How School 

Improvement Works, h. 16. 

21A. Micheal Huberman dan Matthew B. Miles, Innovation Up Close: How School 
Improvement Works, h. 17. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 

a. Geografi dan Iklim 

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 1190 24’17’38” 

Bujur Timur dan 50 08’06’19” Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, 

Kota Makassar memiliki batasbatas: Utara – Kabupaten Maros; Selatan - 

Kabupaten Gowa; Barat - Selat Makassar; Timur – Kabupaten Maros. Kota 

Makassar terdiri dari 15 kecamatan, antara lain : 

Tabel 4.1 Nama Kecamatan di Kota Makassar 

NO NAMA KECAMATAN 

1 Mariso 

2 Mamajang 

3 Tamalate 

4 Rappocini 

5 Makassar 

6 Ujung Pandang 

7 Wajo 

8 Bontoala 

9 Ujung Tanah 

10 Kepulauan Sangkarrang 

11 Tallo 

12 Panakkukang 

13 Manggala 

14 Biringkanaya 

15 Tamalanrea 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 



64 

 

Curah hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat 

yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. 

Curah hujan 1 mm adalah air hujan setinggi 1 mm yang jatuh (tertampung) 

pada tempat yang datar seluas 1 m2 dengan asumsi tidak ada yang menguap, 

mengalir, dan meresap. Curah hujan kumulatif satu bulan adalah jumlah curah 

hujan yang terkumpul selama 28 atau 29 hari untuk bulan Februari dan 30 

atau 31 hari untuk bulan-bulan lainnya. 

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 

15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Makassar adalah 

Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km persegi atau mencakup 27,43 

persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan 

dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan luas 

1,54 km persegi atau hanya sebesar 0,88 persen dari luas Kota Makassar.1 

Jarak antara Kota Makassar ke Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota 

Makassar, adalah 5 km. Jarak seluruh ibu kota kecamatan ke ibu kota (Kota 

Makassar) bervariasi, berkisar antara 1 – 21 km, yang terjauh adalah Ibu Kota 

Kecamatan Biringkanaya dengan jarak tercatat sekitar 21,00 km. Iklim di Kota 

Makassar pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang 

memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada tahun 

2023 bulan Februari menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 

1.100,80 mm3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari. 

Wahdah Islamiyah tumbuh dan berkembang di Kota Makassar, 

tepatnya di Antang yang ada di Kecamatan Manggala, maka kiranya penting 

untuk pembaca mengenal wilayah Makassar sebagai pusat aktivitas Wahdah 

 
1Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka 2024 (Makassar: 

BPS Kota Makassar, 2024), h. 7. 
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Islamiyah. Dari sini kita mengetahui bahwa kota Makassar dengan luas 

wilayah 175,77 km2 dan 15 Kecamatan serta 153 Kelurahan memungkinkan 

perkembangan jaringan kaderisasi Wahdah Islamiyah bisa tersalurkan secara 

maksimal, baik di berbagai kecamatan yang ada di Makassar, maupun di 

kampus-kampus lainnya. 

b. Penduduk 

Penduduk Kota Makassar tahun 2023 tercatat sebanyak 1.474.393 

jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 732.391 jiwa laki-

laki dan 742.002 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin 

sebesar 98,70, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk 

perempuan ada 98 - 99 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 175,77 km2, 

maka kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.388 jiwa per Kilometer 

persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan 

Makassar dengan 32.634 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan 

dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Tamalanrea yaitu 

3.337 per kilometer persegi.2 

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang 

berumur 15 tahun keatas. PUK terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar adalah 

sebesar 58,72 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nya 

adalah sebesar 10,60 persen. Sebanyak 31,67 persen PUK berpendidikan SMA. 

Jika dilihat menurut jam kerja seluruhnya, 80,89 persen PUK bekerja selama 

35 jam atau lebih, sedangkan menurut status pekerjaannya, 58.35 persen 

bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. 

 

2Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka 2024, h. 53. 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per 

Tahun 2020-2023 

Kecamatan Penduduk (Jiwa) 
Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun 
2020-2023 (%) 

Mariso 58.730 -1,30 

Mamajang 58.293 -1,31 

Tamalate 188.423 0,32 

Rappocini 150.613 -0,17 

Makassar 82.237 -2,12 

Ujung Pandang 24.851 -2,60 

Wajo 29.503 -5,03 

Bontoala 55.201 -3,80 

Ujung Tanah 36.745 -0,55 

Kepulauan Sangkarrang 14.981 -0,90 

Tallo 148.055 -0,90 

Panakkukang 144.204 -0,13 

Manggala 160.466 1,50 

Biringkanaya 215.820 -0,79 

Tamalanrea 106.262 -0,77 

JUMLAH 1.474.393 -0,29 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 
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2. Gambaran Umum Wahdah Islamiyah 

a. Sejarah Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah dulunya merupakan sebuah yayasan yang bernama 

Fathul Mu’in. Dalam sebuah forum musyawarah yang dihadiri oleh Ustadz 

Muhammad Zaitun Rasmin, Ustadz Muhammad Qasim Saguni dan Ustadz 

Hidayat Hafidz yang kini menjadi pengurus pusat Wahdah, muncul nama 

yayasan yang akan dibentuk tersebut, yakni yayasan Fathul Mu’in Dg 

Magading yang diambil dari nama sang guru Kyai Fathul Mu’in Dg Magading. 

Akhirnya peserta musyawarah menyepakati nama yayasan dengan nama 

Yayasan Fathul Mu’in sementara Dg Magading dihilangkan. Muhammad Qasim 

Saguni menjelaskan bahawa penentuan nama yayasan tidak berlangsung alot, 

karena roh gerakan yayasan tersebut adalah roh Islam yang mereka terima 

dari berbagai guru dan ulama termasuk KH. Fathul Mu’in. Penghapusan nama 

Dg Magading merupakan upaya untuk menghindari kesan sektarianisme yang 

didorong oleh semangat dan cita-cita gerakan dakwah Yayasan Fathul Mu'in. 

Diputuskan dalam musyawarah terpadu di Malino untuk mengganti 

nama Yayasan Fathul Mu'in menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah. Menurut 

Qasim Saguni, yayasan Wahdah Islamiyah memiliki nama Wahdah Islamiyah, 

yang artinya "persatuan Islam". Perubahan nama dari yayasan Fathul Mu'in 

menjadi yayasan Wahdah Islamiyah dilakukan untuk menghindari kesan 

sektarian karena yayasan tersebut mengambil nama seorang tokoh, 

khususnya KH. Fathul Mu'in, seorang guru yang mempengaruhi pemikiran dan 

semangat para pendirinya. Perubahan nama yayasan Wahdah Islamiyah, di 
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sisi lain, dimaksudkan untuk menjadi lembaga pemersatu umat agar tidak 

terpecah belah.3 

Proses transformasi itu terjadi setelah yayasan Fathul Mu'in beroperasi 

sekitar sepuluh tahun. Pada tanggal 19 Februari 1998, didirikanlah Yayasan 

Wahdah Islamiyah sebagai yayasan baru. Dedikasi kuat para pemimpin 

Wahdah Islamiyah untuk menyebarkan gerakan ini sebagai organisasi 

terencana merupakan inti dari proses reformasi dan pembangunan Wahdah 

Islamiyah. Kecenderungan ini dipicu oleh komitmen kuat para pengurus 

terhadap amar-ma'ruf melalui Wahdah Islamiyah yang didukung oleh kader-

kader militan.4 

Jika sebelumnya yayasan Fathul Mu'in berganti nama menjadi yayasan 

Wahdah Islamiyah, maka pada tahun berikutnya tetap menggunakan nama 

yang sama dalam rangka upaya realistis untuk mendirikan perguruan tinggi. 

Yayasan Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah didirikan pada tanggal 25 Mei 

2000, menaungi SMA Wahdah Islamiyah, STIBA (Sekolah Tinggi Ilmu Agama 

Islam dan Bahasa Arab), yang dikelola oleh 20 alumni Universitas Islam 

Madinah di Arab Saudi. Tujuan utamanya adalah untuk melatih kader dan 

ulama da'i dengan basis pengetahuan syari'ah yang kuat dan sikap dakwah 

yang kuat. 

Yayasan Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah mulai memposisikan diri 

sebagai organisasi Islam pada tahun 2002. Nama Wahdah Islamiyah tidak akan 

berubah akibat perpindahan dari yayasan Fathul Mu'in menjadi Wahdah 

Islamiyah, namun status yayasan akan berubah menjadi Ormas . 

 

3Syarifuddin Jurdi, “Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Orrmas Islam di Era 
Transisi)”, h. 123. 

4Syarifuddin Jurdi, “Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 
Transisi)”,  h.122-125. 
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Status yayasan pesantren Wahdah Islamiyah berubah menjadi ormas 

Islam pada tahun yang sama melalui forum Muktamar Wahdah Islamiyah. 

Musyawarah besar ke-2 terjadi pada 1 Safar 1423 H, atau 14 April 2002. Elite 

Wahdah yang berkumpul di Makassar dari beberapa tempat sepakat untuk 

mengubah status Wahdah Islamiyah dari pesantren menjadi ormas. “lembaga 

Wahdah Islamiyah adalah organisasi dakwah, dan kader diharapkan tumbuh 

subur dan berkembang tidak hanya di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, 

tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia”. Menurut semua pertimbangan, hal 

ini tidak mungkin dicapai dengan Wahdah sebagai yayasan karena yayasan 

tidak diperbolehkan mendirikan cabang.5 

Pada 1 Safar 1422 Hijriah, atau 14 April 2002 Miladiyah, didirikan 

Ormas Wahdah Islamiyah di Makassar. Keberadaan Wahdah Islamiyah 

diketahui dan didukung oleh pemerintah pusat, terbukti dengan 

diterbitkannya referensi tanggal 26 Agustus 2002 di kantor Kesatuan Bangsa 

Kota Makassar, sertifikat tanggal 26 Agustus 2002 di Badan Kesatuan Bangsa 

Provinsi Sulawesi Selatan No. 220/3709-1/bks-SS, dan surat tanda terima 

keberadaan organisasi pada Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Ditjen 

Kesatuan Bangsa Depdagri di Jakarta No.148/D.I/IX/2002/.6 

Status ormas yang selanjutnya secara resmi disebutkan dalam diktum 

lembaga dengan istilah Ormas Wahdah Islamiyah didirikan di Makassar. 

Perubahan status dari yayasan pesantren menjadi ormas merupakan sebuah 

semangat baru dalam menyusun sebuah identitas gerakan yang lebih 

kompleks serta memantapkan sejumlah diktum kelembagaan.  

 
5Dokumen Wahdah Islamiyah 2002, dikutip dari Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah 

Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi), h.131. 

6Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 
Transisi), h.132. 
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Wahdah Islamiyah dalam BAB 1 Anggaran Dasarnya menyebutkan 

identitas organisasi, dan pada pasal 1 disebutkan,  

“pertama, Organisasi ini bernama Wahdah Islamiyah merupakan 
kelanjutan dari yayasan pesantren Wahdah Islamiyah. Kedua, Wahdah 
Islamiyah didirkan di Makassar pada hari Ahad tanggal 1 Shafar 1423 
Hijriah bertepatan dengan 14 April 2002 M, untuk jangka waktu yang 
tidak ditentukan. Ketiga, organisasi tingkat pusat berkedudukan di 
tempat kedudukan pimpinan pusatnya serta dapat mendirikan cabang-
cabang di dalam dan di luar negeri.”7 

Tujuan Wahdah Islamiyah untuk memperluas jaringan di berbagai 

daerah dan sesuai dengan visinya adalah mampu membangun cabang di 

seluruh kota besar di seluruh Indonesia pada tahun 2015, sehingga mengubah 

statusnya menjadi ormas. Ekspansi Wahdah Islamiyah di berbagai daerah 

diproyeksikan memberikan nafas panjang bagi organisasi tersebut, sehingga 

dapat mengobarkan kembali semangat Islam dan memperluas kadernya. 

Tujuan Wahdah meliputi, pertama dan terutama, menegakkan simbol-

simbol Islam dan menyebarkan kesadaran akan Islam yang otentik. Kedua, 

berdasarkan semangat Ta'awun (kerjasama) dan Tanashuh, membangun 

persatuan ummat dan ukhuwa Islamiyah (saling menasehati). Ketiga, 

memastikan bahwa pendidikan Islam dan lembaga ekonomi berkualitas tinggi. 

Keempat, menghasilkan generasi muslim yang berpedoman pada ajaran 

agamanya dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang untuk kemajuan 

kehidupan masyarakat dan bangsa. 

Sebuah kesaksian yang bermakna penting disebutkan dalam 

pembukaan Wahdah Islamiyah : 

“bahwa satu-satunya tujuan penciptaan manusia adalah untuk 
beribadah kepada Allah swt. Akibatnya, wahyu Islam diturunkan 
kepada Nabi Muhammad agar umat manusia dibebaskan dari 
perbudakan sesama makhluk dan menjadi hamba Allah swt, Tuhan 
segala makhluk. Allah swt, memerintahkan Rasul dan pengikutnya 
untuk berjalan di jalan dakwah dengan hikmah ketika menjalankan 

 
7Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah. 
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tugas kebebasan. Hanya saja jika tidak baik -terorganisir, dakwah ke al-
haq akan diganti dengan dakwah kebatilan. Maka berdasarkan 
keyakinan dan kenyataan tersebut, kami telah memutuskan untuk 
menyelenggarakan gerakan dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan As-
Sunnah sesuai As -salaf Ash- (Ahlussunnah wal Jama'ah manhaj saleh) 
pemahaman tentang Al-Qur'an dan Sunnah."8 

Cita-cita dan landasan organisasi tersebut tertuang dalam pasal 2 AD 

(Anggaran Dasar): “Pertama dan terutama, organisasi ini dibangun di atas 

akidah Islam. Kedua, organisasi ini adalah gerakan dakwah dan tarbiyah 

berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menurut pemahaman As-salah Ash-

(manhaj saleh's Ahlussunnah wal Jama'ah). 

Sedangkan maksud dan tujuan didirikannya organisasi Wahdah 

Islamiyah tertuang dalam Bab 2 pasal 3 ; 

“Pertama, untuk membangun dan membina masyarakat yang beriman 
dan bertakwa kepada Allah SWT, berdasarkan Al-Qur’an dan As-
Sunnah, menurut pemahaman As-salah Asy-saleh (manhaj Ahlussunnah 
wal Jama'ah). Kedua, mempertahankan tauhid, menghidupkan kembali 
sunnah, dan membudayakan ukhuwa Islamiyah demi terwujudnya 
rahmat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.”9 

Beberapa perjuangan yang dilakukan Wahdah Islamiyah 

terdokumentasikan dalam Pasal 4 AD (Anggaran Dasar) Wahdah Islamiyah. 

Pertama, mendirikan dan memakmurkan masjid serta melaksanakan fungsi 

masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan, dan kebudayaan Islam. Kedua, 

menghidupkan usaha penyiaran dan pengembangan dakwah Islamiyah 

melalui berbagai media dan lapangan serta usaha-usaha pendidikan latihan 

tenaga juru dakwah. Ketiga, mendirikan dan membina sarana-sarana 

pendidikan agama dan umum yang islami dalam berbagai jurusan dan 

jenjangnya, baik dalam bentuk formal  maupun non formal. Keempat, 

melakukan kegiatan-kegiatan sosial berupa penyantunan kaum dhuafa, fakir 

 
8Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah. 

9Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah. 
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miskin, serta anak yatim piatu. Melayani dan membina kesejahteraan 

masyarakat serta melestarikan lingkungan hidup. Kelima, mendirikan dan 

mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi seperti lembaga 

keuangan islam, pertanian, perkebunan, industri, pelayanan jasa dan usaha-

usaha lain yang halal menurut Islam serta didalamnya tercermin ajaran-ajaran 

Islam guna memenuhi kebutuhan anggota khususnya, dan masyarakat pada 

umumnya. Keenam, mendirikan lembaga-lembaga serta badan usaha lain serta 

melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga usaha lain yang sesuai 

dengan maksud dan tujuan organisasi. 

Beberapa pengertian utama tentang lambang dan bendera dibahas 

dalam Bab VII, Pasal 28 tentang penafsiran lambang dan bendera. Pertama dan 

terutama, lambang organisasi Wahdah Islamiyah merepresentasikan 

penopang nilai-nilai Islam di masyarakat melalui dakwah, tarbiyah Islamiyah 

(pembangunan Islam), dan pembentukan kader-kader da'i dan ulama yang 

membangun prinsip-prinsip Islam dengan menggunakan masjid sebagai titik 

tolak pusat bangunan kedua. 

Gambar 4.1 Lambang Wahdah Islamiyah 

 

 

 

 

 

 

 

 Wahdah Islamiyah dalam bentuk khusus memiliki arti sebagai berikut: 

:  
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a. Bola dunia menggambarkan cita-cita organisasi, terutama implementasi 

global nilai-nilai Islam. 

b. Menara masjid berfungsi sebagai titik awal dan titik fokus untuk 

pengembangan organisasi. Menara masjid juga mewakili puncak cita-cita. 

c. Tulisan arab tarbiyah yang berarti ilmu, amal, dan dakwah merupakan 

lambang organisasi yang menunjukkan kegiatan pokok organisasi tersebut 

adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan dakwah kepada 

masyarakat, dan menarbiyah, atau membina mereka dengan benar, pola 

pembinaan yang universal, integral, dan benar (tarbiyah Islamiyah). Terus 

menghasilkan kader-kader yang tulus dan ikhlas mengikuti Islam dalam 

segala aspek kehidupannya (mujahadah).10 

Ketiga warna lambang organisasi merupakan gabungan dari : 

1) Hijau, yang melambangkan kesejukan 

2) Biru, yang melambangkan ketegasan dan ketangguhan 

3) Kuning, yang mewakili kesuksesan;  

4) Merah, yang melambangkan keberanian dan dinamisme  

5) Hitam, yang melambangkan kegelapan; dan f. coklat, yang mewakili 

kesetiaan.11 

b. Kelembagaan Wahdah Islamiyah 

Arsitektur kelembagaan Wahdah Islamiyah saat ini memungkinkan 

terjadinya interpretasi ajaran Islam maupun adaptasi kehendak sosial yang 

ada di masyarakat. Tuntutan idealisme keyakinan yang bersumber dari 

tekanan masyarakat dapat dikompromikan secara sehat di dalam lembaga 

 
10Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 136-137. 

11Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 
Transisi), h. 136-137.  
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Wahdah Islamiyah. Pengaturan berikut memberikan kerangka kerja yang 

akomodatif, dengan kongres diberdayakan sebagai badan tertinggi dengan 

wewenang penuh untuk membuat sejumlah perubahan, termasuk revisi 

aturan dasar dan aturan rumah tangga. 

Pertama, dalam Islam, Dewan Syura adalah dewan yang berkuasa. 

Forum ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan kepada pimpinan 

harian Wahdah Islamiyah. Menurut pasal 7 anggaran rumah tangga (rumah 

aturan), Majelis Syuro adalah forum yang memiliki fungsi pertimbangan, 

pengawasan, dan perencanaan strategis organisasi. Para anggota dan jumlah 

anggota, khususnya anggota dan koordinator Majelis Syura, yang mengacu 

pada kader organisasi yang terdiri dari komponen senior, ahli/pakar, dan 

tokoh, tercantum dalam paragraf 2-3. Setidaknya tujuh anggota Dewan Syuro 

harus dipilih oleh kongres dan dikonfirmasi oleh ketua kongres. Sidang atau 

pertemuan diadakan setidaknya sekali setiap tiga bulan untuk menjaga agar 

forum Majelis Syuro bekerja dengan benar, dan membahas tugas dan 

wewenang, antara lain. 1) Mempertimbangkan dan menyetujui program kerja 

organisasi, serta usulan anggaran pendapatan dan belanja tahunan pimpinan 

pusat. 2) Memperhatikan pimpinan pusat dan memberikan laporan evaluasi 

tahunan. 3). Saat memberlakukan undang-undang dan kebijakan organisasi 

strategis lainnya, yang ditegaskan oleh pimpinan pusat. 4). Memastikan bahwa 

tugas-tugas kepemimpinan inti dilaksanakan. 5). Menyerahkan laporan 

tahunan kepada dewan direksi organisasi.12 

Kedua, Dewan Syariah adalah organisasi yang bertanggung jawab atas 

hukum Islam. Forum ini mempertemukan ustadz dengan ilmu syar'i dan 

berperan sebagai ruang konsultasi syariah untuk hal-hal yang menyangkut 

 
12Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 139. 
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penerapan syariah. Pasal 8 ART Wahdah Islamiyah menyebutkan Dewan 

Syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi dan pertimbangan, memantau, 

dan mengembangkan kebijakan syariah (ayat 1). Anggota dan koordinator 

Dewan Syariah diklaim sebagai anggota dan koordinator organisasi berbasis 

syari'ah di berbagai ranah keilmuan dengan pengetahuan hukum Islam yang 

memadai (ayat 2). Kongres memilih anggota Dewan Syariah menggunakan 

formula yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disetujui oleh ketua kongres 

(ayat tiga). Musyawarah yang lebih umum di Majelis Syirah diselenggarakan 

oleh majelis ini. Menurut ayat 4, Dewan Syariah bertemu setidaknya sebulan 

sekali. Peran dan kewajiban Dewan Syariah antara lain menjaga kemurnian 

organisasi dari segala bentuk penyimpangan syari'ah, memberikan arahan, 

perlindungan, dan transformasi prinsip-prinsip Islam kepada anggota, dan 

aktif memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar. Dewan Syari’ah juga 

bertugas mengawasi kegiatan organisasi dan menyampaikan laporan tahunan 

kepada majelis.13 

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 5 pasal 8, Dewan Syariah memiliki 

sejumlah hak dan wewenang, serta kewajiban. 1. Mengevaluasi atau 

membatalkan semua keputusan pimpinan pusat yang melanggar hukum 

syariah. 2) Diminta atau tidak, kirimkan umpan balik dan informasi kepada 

pimpinan pusat. 3). Perhatikan laporan tahunan pimpinan pusat. Tindakan 

menyampaikan fatwa diatur oleh hukum syariah. 5). Menetapkan kebijakan 

syariah di seluruh perusahaan. 

Tugas dan wewenang utama dewan ini adalah memantau kinerja 

pimpinan Wahdah Islamiyah dan berwenang memveto kebijakan pimpinan 

harian Wahdah Islamiyah jika dianggap melanggar prinsip syariah. Dalam 

 
13Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 140. 
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kasus yang jarang terjadi, Dewan mengambil peran sebagai organisasi 

keagamaan, mengeluarkan fatwa keagamaan kepada anggotanya dan 

masyarakat umum. 

Ketiga Badan Pemeriksa Keuangan bertugas mengawasi pemeriksaan 

(BPK). Peran lembaga ini adalah sebagai pemeriksa keuangan di semua 

lembaga tinggi dan departemen organisasi massa ini. Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengaudit 

keuangan dan kekayaan organisasi, menurut Pasal 9 ART (Anggaran Rumah 

Tangga) (ayat 1). Sedangkan anggota dan ketua BPK merupakan kader 

organisasi yang memiliki pengalaman di bidang keuangan/akuntansi. Anggota 

BPK dipilih oleh kongres, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan dikukuhkan oleh ketua kongres (ayat 2 dan 3). Setiap tahun, badan ini 

wajib menyampaikan laporan kepada majelis majelis organisasi (ayat 4).14 

Keempat, Ketua Wahdah Islamiyah Center. Lembaga ini bertugas 

melaksanakan semua program kerja yang disetujui Mukernas, yang 

dilaksanakan setahun sekali. 

Pimpinan pusat Wahdah di tingkat pusat adalah Badan Pelaksana 

Organisasi di tingkat pusat, yang terdiri dari ketua umum sebagai pimpinan 

tertinggi organisasi, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 ART 

(Anggaran Rumah Tangga). tentang Pengurus Pusat. Ketua umum pimpinan 

pusat dipilih oleh kongres dan disetujui oleh pimpinan kongres. Ketua umum 

terpilih memimpin unsur pimpinan pusat, yang didukung oleh ketua Majelis 

Syura, ketua Dewan Syariah, dan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pertama, pimpinan pusat berwenang menetapkan kebijakan 

operasional organisasi di tingkat pusat sesuai dengan asas-asas dasar, 

 
14Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 142. 
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musyawarah nasional dan keputusan rapat, serta peraturan organisasi lainnya. 

Kedua, membuat lembaga/instansi yang dibutuhkan. Ketiga, setelah 

mendengarkan pertimbangan Majelis Syura dan Dewan Syariah, memutuskan 

peraturan operasional organisasi. Keempat, konfirmasi susunan dan personel 

kepala cabang (pasal 3). 

Pimpinan pusat Wahdah Islamiyah wajib memberikan tanggung jawab 

dalam kongres, mengkoordinasikan organisasi tingkat nasional, dan 

melaksanakan ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan pedoman 

dasar, musyawarah dan rapat tingkat nasional, dan peraturan organisasi 

lainnya (ayat 4). Unsur pimpinan pusat adalah ketua umum, sekretaris jendral, 

ketua-ketua bidang, wakil sekretaris jendral, bendahara umum, wakil 

bendahara serta dilengkapi dengan ketua departemen/lembaga/badan akan 

ditetapkan oleh ketua terpilih, demikian pula dengan ketua-ketua biro (ayat 5). 

Sementara itu, cabang Wahdah Islamiyah yang telah berdiri di beberapa 

tempat berfungsi sebagai kerangka kelembagaan di tingkat paling bawah. 

Pimpinan Cabang berhak menetapkan kebijakan operasional organisasi di 

tingkat cabang sesuai dengan pedoman pokok, keputusan musyawarah, rapat 

tingkat nasional dan cabang, dan peraturan organisasi lainnya, sesuai Pasal 10 

ART (aturan rumah tangga), ayat tiga. melaksanakan koordinasi organisasi di 

tingkat cabang, melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi 

sesuai dengan pedoman dasar, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat 

pusat dan cabang, serta peraturan organisasi lainnya, dan menyampaikan 

pertanggungjawaban kepada musyawarah cabang15. 

 

 
15Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 138-144  
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c. Kegiatan Wahdah Islamiyah 

1) Pembinaan generasi muda 

Perhatian Wahdah Islamiyah terhadap pengembangan generasi muda 

merupakan komponen kunci dari desain gerakan tersebut. Tujuannya adalah 

untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk dakwah masa depan. Pola 

Wahdah bagi generasi muda adalah generasi muda yang memahami makna 

akidah dan tauhid yang hakiki. Satu-satunya cara untuk membebaskan bangsa 

dan negara ini dari rantai globalisasi adalah dengan menggenggam doktrin 

tauhid dan agama Islam, yang semakin memperkuat hegemoni nilai-nilai 

kapitalis dengan budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. 

Allah swt, telah menekankan proses penanaman cita-cita Islam yang 

kuat pada generasi muda sebagai contoh bagaimana mengajar anak-anak sejak 

lahir. Hal ini didukung oleh firman Allah swt, dalam QS. an-Nahl/16: 78 yang 

berbunyi: 
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Terjemahnya:  

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.16 

Ada tiga media utama untuk mengembangkan generasi muda 

berdasarkan ayat ini. Pertama, ada pendengaran. Seorang anak yang baru lahir 

dididik oleh Nabi untuk didengar dan dikenalkan kepada Allah SWT dan Rasul-

Nya. Untuk mengenal Tuhan yang menciptakannya, seorang anak harus diajak 

berbicara. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits, 

 
16Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 275. 
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“Jadikanlah kata-kata pertama yang diucapkan seorang anak kalimat 
‘Laa Ilaaha Illallah’, dan bacakanlah padanya ketika menjelang mati 
kalimat ‘Laa Ilaaha Illallah’.” (HR. Hakim dari Ibnu Abbas) 

Kedua, penglihatan. Cara memperkenalkan dunia dan lingkungan 

sekitar kepada anak-anak melalui media ini, seperti permainan "Cilukba." 

Menurut psikolog, permainan ini mengajarkan anak-anak dan remaja bahwa 

apa yang tidak terlihat belum tentu ada. Lebih jauh lagi, bahkan ketika ibunya 

tidak ada, seorang anak diajari pentingnya kehadiran ibunya. Selain itu, 

meskipun Tuhan tidak terlihat, game ini menekankan bahwa kehadiran dan 

kekuatan-Nya dapat dirasakan. 

Ketiga, jantung. Dalam hal ini, media yang dimaksud adalah pendekatan 

sepenuh hati atau lebih tepatnya kasih sayang untuk mendidiknya. Rasulullah 

pernah memarahi Ummu Fadhl, seorang sahabat, karena menggendong bayi di 

gendongan Nabi setelah dia pipis di bajunya. Umm Fadl diberitahu oleh 

Rasulullah, "Air dapat digunakan untuk membersihkan pakaian basah ini. 

Sebaliknya, apa yang dapat menghilangkan kekeruhan dari jiwa anak ini yang 

disebabkan oleh genggaman yang keras itu?" Alhasil, petunjuk sunnah Nabi 

Muhammad SAW antara lain melatih anak dengan cinta.17 

2) Pencerahan ummat melalui dakwah 

Wahdah Islamiyah membentuk departemen khusus yang bertugas 

memberikan arahan kepada ummat untuk meningkatkan pentingnya iman dan 

taqwa di dalam ummah. Departemen dakwah dan kader adalah departemen 

yang dimaksud. Berikut operasional yang ditangani oleh departemen ini, yang 

meliputi kegiatan dakwah dan kaderisasi: Pertama, penanganan khutbah 

Jum'at di masjid-masjid. Kedua, berurusan dengan taklim dan syar'i. Langkah 

 
17Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi, h. 

150. 
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selanjutnya adalah menangani majelis taklim. Keempat, pelatihan kelompok 

studi Islam, atau tarbiyah Islamiyah dan peran sosial komunitas Wahdah.18 

d. Peran Keummatan Wahdah Islamiyah 

1) Lembaga Pendidikan 

Wahdah mendirikan departemen pendidikan untuk mengawasi 

pendidikan. Wahdah memiliki berbagai macam lembaga pendidikan, dari 

taman kanak-kanak hingga universitas. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu 

(TK) Wihdatul Ummah merupakan salah satu lembaga pendidikan Wahdah. SD 

(Sekolah Dasar) Islam Terpadu Wihdatul Ummah adalah yang kedua. SMP 

Islam Terpadu Wahdah Islamiyah adalah pilihan ketiga. SMA Islam Terpadu 

Wahdah Islamiyah adalah yang keempat. Pesantren Tahfidzul Qur'an adalah 

yang kelima. Pesantren Tadribut Du'at adalah yang keenam.19 

Institusi pendidikan niscaya akan memainkan peran penting dalam 

memperkuat basis Wahdah Islamiyah di masa depan. Gerakan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran ummat, baik secara mental maupun 

ketuhanan. Sambil tetap menjaga eksistensi Wahdah di tengah dinamika 

organisasi Islam Indonesia. Akibatnya, lembaga pendidikan harus dibina 

secara cermat oleh para pejabat Wahdah Islamiyah. 

2) Peran Sosial dan Kesehatan Ummat Wahdah 

a) Departemen Sosial 

Departemen sosial (pimpinan pusat) PP Wahdah membawahi sejumlah 

lembaga sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat, antara lain: 1. 

 
18Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi, h. 

151-155. 

19Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi, h. 
157-160. 
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Tim Penanggulangan Bencana (TPM) Wahdah Islamiyah. Divisi 

penanggulangan kebakaran dan bencana alam, dilanjutkan dengan Divisi 

Pengorganisasian Badan, 2). Unit pelayanan ambulans, dan 3) program donasi 

tiga B (Pakaian Bekas Berkualitas), membentuk lembaga sosial ini. 

b) Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup 

Tenaga medis profesional membantu departemen ini (dokter umum, 

spesialis, perawat, bidan dan apoteker). Wahdah Islamiyah mengelola fasilitas 

kesehatan sebagai berikut: 1) Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Wihdatul Ummah 

(BKIA). Lembaga ini memberikan pelayanan kesehatan dalam bidang: a. 

melahirkan, b. pemeriksaan, c. penilaian umum kesehatan perempuan, dan d. 

keluarga berencana syariah. Pelayanan anak meliputi: a) penilaian kesehatan 

umum, b) konsultasi kesehatan imunisasi dan gizi, dan c) sunat. 

Departemen ini juga membawahi Ruqyah Syar'iyyah AS-Syifa. Klinik ini 

adalah klinik pengobatan alternatif yang merawat individu dengan penyakit jin 

dan penyakit yang belum didiagnosis secara medis.20 

c) Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) 

Setiap bulan, organisasi ini mengumpulkan berbagai uang dari 

komunitas, anggota jemaat, atau dermawan, dan mendistribusikannya kepada 

mereka yang berhak. 

d) Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah (LP2KS) 

Entitas ini berfungsi sebagai perencana pernikahan jemaat. Membawa 

saudara dan saudari yang akan menikah bersama. Serta sebagai wadah untuk 

konsultasi kesulitan keluarga sakinah. 

 
20Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi, h. 

163. 
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e) LWP2 

Organisasi ini bertugas mencarikan tanah wakaf untuk masjid yang 

akan dibangun seluruhnya dengan dana wakaf yang diperoleh dari anggaran 

para donatur baik dari luar maupun dalam negeri.21 

f) Departemen informasi dan komunikasi (INFOKOM) 

Departemen ini dibagi menjadi empat divisi kerja: 1) Divisi Radio 102, 

7 FM, 2) Divisi Kontrol. Divisi ini mentransmisikan publikasi yang telah 

diterbitkan, antara lain Buku Jin, Khotbah Idul Adha dan Idul Adha, dan Jurnal 

Islam Al-Bashirah. 3). Divisi Tasjilat, yang menampilkan beberapa kaset dan 

CD serta rekaman ceramah. Divisi ini mengelola website www.wahdah.or.id. 

4). Bagian Pelaporan, 5). Divisi Website, divisi ini mengelola website 

www.wahdah.or.id.22 

3) Kegiatan di Bidang Ekonomi 

Operasi ekonomi Wahdah Islamiyah dapat dilihat pada departemen-

departemen yang dimilikinya, seperti Departemen Pengembangan Usaha, yang 

memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat dan berfungsi sebagai 

forum untuk memikirkan dan membangun perusahaan baru yang sukses. 

Perusahaan yang ada antara lain :  

a) Bursa Ukhuwa Agency (toko buku dan distributor) 

b) Wahdah Farma Pharmacy 

c) Praktek Kelompok Dokter 

d) Wahdah Celluler nomor empat (Penjualan M-Kios) 

 
21Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi, h. 

164. 

22Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi, h. 
162-165. 
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e) Al Amin Baitul Mal wat Tamwir (BMT). 

Wahdah tidak hanya harus mengarahkan aksi di bidang ini, tetapi juga 

menyiapkan sumber daya yang mampu mengelola dan menggerakkan bidang 

ini. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi, 

misalnya, dapat dilakukan pelatihan, kursus, dan seminar tentang ekonomi. 

Toh pemahaman agama itu penting, tetapi ilmu-ilmu duniawi juga penting 

dalam mendukung tindakan dakwah, dalam arti disiplin ilmu yang tidak 

berhubungan langsung dengan agama sangat penting bagi pelaku dakwah.23 

Sejauh ini, progresifitas dari gerakan Organisasi Islam Wahdah 

Islamiyah tentu sudah mencapai pada puncaknya. Apalagi berbicara relasi 

sosial yang dibangun melalui berbagai program yang ada, seolah kedekatan 

Wahdah Islamiyah dan masyarakat semakin tidak berjarak. Peran para kader 

dan elit dalam membangun kesadaran beragama di tingkat regional dan 

nasional juga sangat memberikan pengaruh yang kuat dalam melanggengkan 

kedudukan Ormas Wahdah Islamiyah untuk survive dalam misi pencerahan 

dan pencerdasan umat Islam di Indonesia. 

B.  Gagasan Politik Wahdah Islamiyah 

Penelitian ini sejatinya tidak akan lepas dari analisis yang mendalam 

terkait sejarah berdirinya Wahdah Islamiyah sebagai sebuah wadah 

pencerahan dan pencerdasan umat. Disisi lain, aspek kebijakan politik negara 

pada era 80-an mencitrakan Wahdah Islamiyah sebagai gerakan revolusioner 

yang menolak kebijakan asas tunggal pancasila. Realitas politik yang tidak 

kondusif itulah yang melatari WI yang kemudian hari dikenal sebagai ormas 

Islam Wahdah Islamiyah untuk konsisten berada di jalur dakwah Islam. Meski 

 
23Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi, h. 
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demikian, pada perjalanannya sendiri WI banyak mengalami perubahan, baik 

dalam tataran gagasan politik maupun dalam konteks menyikapi kebijakan 

negara. 

Menindaklanjuti hal tersebut, sentimen politik terhadap tubuh internal 

WI mengalami serangan opini publik yang menganggap bahwa WI tidak pro 

terhadap demokrasi di Indonesia dan lebih cenderung ingin membangun 

sistem negara khilafah, serta dimasukkan dalam daftar jaringan teroris.24 

Serangan ini kemudian berupaya dicounter attack melalui rekonstruksi 

gagasan terhadap politik dan memberikan bukti nyata pada gerakan-gerakan 

sosial yang dilakukan para kader WI di setiap daerah. Di sisi lain, manhaj 

perjuangan Wahdah Islamiyah dalam urusan dakwah Islam senantiasa 

berfokus pada kebaikan dan mencegah keburukan yang akan menghalangi 

urusan penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah 

urusan politik, kepemimpinan, dan keterlibatan aktif dalam setiap lembaga. 

1. Politik untuk Kemaslahatan 

Ustadz Zaitun Rasmin dalam event Tabligh Akbar yang diadakan MIUMI 

mengutarakan pendapatnya terkait berpolitik dalam Islam bahwa : 

“jadi siapa yang larang kita berpolitik?, sementara tujuannya jelas 
bahwa untuk mencapai kemaslahatan untuk rakyat. Termasuk dalam 
hal ini kesejahteraan, bukan semata-mata hanya untuk mencapai 
kekuasaan”.25 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa aktivitas 

politik sejatinya tidaklah semata-mata untuk melanggengkan keuntungan 

pribadi dalam mencapai kekuasaan. Tetapi lebih dari itu, dalam sistem 

 
24DPP Wahdah Islamiyah, “Konferensi Pers Wahdah Islamiyah”. U News - Konferensi 

Pers Wahdah Islamiyah (HD) - YouTube (Diakses pada 26 Agustus 2024). 

25Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 30 Maret 
2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=CL62vUcJIbc
https://www.youtube.com/watch?v=CL62vUcJIbc
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demokrasi di Indonesia, politik dilihat sebagai jalan untuk mencapai 

kemaslahatan dan tujuan secara bersama. Gerakan kemanusiaan dalam 

membangun kesejahteraan umat merupakan bentuk pengaplikasian nilai-nilai 

ke-Tuhanan. 

Definisi politik itu sendiri dipahami sebagai usaha sebuah perjuangan 

untuk mengelola negara dan memenuhi hak-hak rakyat. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ustadz Fadlan Akbar selaku Dosen STIBA Makassar dan 

Anggota Pleno Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bahwa : 

“ini sebenarnya tidak mewakili sepenuhnya lembaga WI, tetapi saya 
juga sebagai dai yang pernah ada di Dewan Syariah DPP WI pandangan 
ini mengkolaborasikan sikap pribadi dan pandangan organisasi. 
Meskipun kita pahami bahwa politik islam menurut yang kita pahami 
adalah sebuah usaha sebuah perjuangan untuk mengelola lembaga 
negara sesuai syariat yang diturunkan Allah swt., yang fungsi dan 
tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk 
manusia bahkan alam semesta”.26 

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa definisi 

politik Islam adalah sebuah ikhtiar maksimal yang dilakukan seorang Muslim 

dalam melakukan tugas pengelolaan negara yang berdasarkan pada syariat 

Islam. Adapun yang dimaksud adalah merujuk pada al-Qur’an dan Hadis 

sebagai pedoman dasar dan paling utama umat Islam. Tujuan pengelolaan 

negara yang dimaksudkan disini adalah memberikan kemaslahatan yang 

sebesar-besarnya untuk manusia bahkan alam semesta. 

Lebih lanjut definisi politik juga dipahami sebagai sistem kebijakan 

negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Akino Iskandar selaku 

Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah bahwa 

: 
“Intinya ini kan sebenarnya Wahdah Islamiyah kan ormas Islam yang 
selalu menginginkan menjadi umat yang terbaik ya serta mencita-

 

26Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah DPP 
Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 
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citakan negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera. Tentu 
sebagaimana ajaran al-Qur’an yang memerintahkan kita berbuat baik 
dan mencegah kemungkaran, karena politik itu erat kaitannya dengan 
kebijakan. Sehingga partisipasi itu penting karena masalah umat itu 
sekarang erat kaitannya dengan kebijakan. Jadi Wahdah Islamiyah tetap 
berkontribusi di bidang politik dalam konteks pemilihan presiden 
2024”.27 

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa politik 

merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kebijakan negara. Oleh karena 

itu, Wahdah Islamiyah sebagai Orma Islam yang mencita-citakan untuk 

menjadi umat yang terbaik dan menginginkan negeri yang adil dan makmur, 

sejahtera harus mengambil peran penting dalam mengawasi dan memberikan 

pencerahan kepada masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada perintah al-

Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam untuk mencegah kemungkaran dan 

melakukan amar ma’ruf. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali Imran/3: 

110. 
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Terjemahnya : 

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah 
dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah….”28 

Gagasan politik di atas kembali dipertegas oleh Ustadz Fadlan Akbar 

dengan mengutip Firman Allah swt dalam QS. Al-Anbiya’/21: 107. 
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Terjemahanya : 

 

27Akino Iskandar selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah 
Islamiyah. Wawancara, Makassar 13 Juni 2024. 

28Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, h. 85. 
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“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai 
rahmat bagi seluruh alam”.29 

Menurut Ustadz Fadlan Akbar perintah al-Qur’an merupakan rujukan 

yang jelas untuk mengatur pengelolaan negara. Sebagaimana yang 

disampaikan beliau bahwa : 

“jadi perintah politik itu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah 
dalam al-Qur’an “wa ma arsalna ka illa rahmatan lil’alamin”, dan 
tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai 
rahmat/kasihsayang bagi seluruh alam. Jadi pengelolaan negara itu 
mulai dari pendidikannya, ekonominya politiknya, militernya harus 
sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. Dan untuk 
kemaslahatan tertentu manusia bisa berinovasi di dalam merumuskan 
aturan dan undang undang sepanjang tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip dasar syariat, tentang tauhid, akidah dan 
kemanusiaan”.30 

Berdasarkan uraian wawancara dan ayat di atas dapat diketahui bahwa 

politik dan perintah politik sebagai sarana untuk menabur kasih sayang baik 

sesama manusia maupun kepada alam semesta. Oleh karena itu, dalam 

berbagai bidang yang menjadi tanggungjawab negara, harus memberikan 

dampak yang signifikan untuk kemajuan masyarakat dan bangsa terkhusus 

umat Islam yang dimulai dari aspek pendidikan, ekonomi, politik, militer dan 

elemen lain yang menjadi pokok dalam pengelolaan kemaslahatan bersama. 

Untuk kemasalahatan tertentu pula manusia dapat berinovasi dalam 

merumuskan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar syariat. 

Amar ma’ruf dan nahi mungkar yang dipahami dalam aspek politik di 

atas merupakan perintah yang sangat mendasar dalam membangun relasi 

 

29Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, h. 
527. 

30Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, 
Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 
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sesama manusia dan semesta alam. Hal ini juga disampaikan dalam hadis 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam yang berbunyi : 
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Artinya : 

Dari Abu Said al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu. berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. bersabda: Siapa di antara kamu 
yang melihat kemungkaran hendaknya ia cegah dengan tangannya, jika 
tidak mampu maka dengan mulutnya, jika tidak mampu maka dengan 
hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman. HR. Muslim (no. 186). 

Gagasan politik Wahdah Islamiyah sejauh ini dapat dipahami 

bersumber dan merujuk pada pedoman al-Qur’an dan Hadis serta pandangan 

Ulama dan Asatidza internal Wahdah Islamiyah. Ustadz Zaitun Rasmin selaku 

pendiri sekaligus ketua DPP Wahdah Islamiyah mengutarakan pendapatnya 

melalui akun media sosial instagramnya zaitunrasmin_official bahwa : 

“kalau menurut Imam al-Mawardi, tujuan utama adanya politik 
(siyasah) adalah dalam rangka “siyasatud dunya wa hirasatud din” yang 
artinya mengatur urusan dunia sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan maslahat bagi umat dan bangsa, serta untuk menjaga 
keberlangsungan ajaran agama”.31 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa kerangka 

politik dan tujuan berpolitik dalam konteks beregara adalah dengan 

menghadirkan kemaslahatan secara bersama-sama bagi umat dan bangsa 

(siyasatud dunya). Disisi lain, politik juga harus menjaga dan melindungi 

keberlangsungan ajaran agama Islam (hirasatud din). Oleh karena itu, politik 

tidak serta merta harus terpisahkan dari dua urusan tersebut, melainkan 

berjalan berkesinambungan memenuhi antara satu dengan yang lainnya. 

 

31Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 4 Desember 
2023. 
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Sejatinya definisi politik yang disampaikan oleh para elit kader 

menurut hemat penulis sejauh ini mengalami perbedaan dan berdasarkan 

pada pandangan pribadi. Dalam hal ini tidak ditemukan dalam dokumen 

lembaga secara resmi terkait definisi politik secara baku, yang mampu 

dijadikan sebagai landasan akademis dalam memahami definisi politik. Hal ini 

disampaikan juga oleh Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil selaku ketua Dewan 

Syuro Wahdah Islamiyah bahwa : 

“Jadi sebenranya karena Wahdah ini bukan institusi akademis an sich 
maka tentunya Wahdah tidak memposisikan diri untuk memberikan 
definisi akademis tentang permasalahan politik. Jadi cocokmi tadi kita 
bilang itu, bagaimana pandangan Wahdah. Mungkin, secara redaksional 
akan sulit kita temukan dalam dokumen resminya Wahdah, tentang apa 
yang dimaksud politik Islam dan segala macam. Tetapi, itu akan lebih 
nampak dalam konteks penyikapan dari satu keadaan atau kondisi”.32 

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa : 

“Secara teoritis tentang definisi politik dalam Islam atau yang biasa 
disebut as-siyasah syar’iyyah ini kan banyak, seperti al-Mawardi, abu 
Ya’la, al-Farabi, bahkan sebenarnya yang cukup penting untuk dibaca 
adalah as-siyasah as-sayr’iyyah yang ditulis oleh Ibn Taimiyah. Kalau 
dilihat dari berbagai macam definisi tersebut pasti sangat beragam 
sesuai dengan konteks zaman dan lingkungannya. Tapi saya kira hampir 
semua sepakat, termasuk Wahdah Islamiyah bahwa yang dimaksud 
politik itu adalah upaya maksimal untuk mewujudkan kemaslahatan 
dan upaya maksimal dalam  menolak kemudharatan. Kalau dalam 
konteks negara, itulah kekuasaan”.33 

Politik dalam pandangan Wahdah Islamiyah sejauh ini dipahami 

sebagai suatu praktik dari “kekuasaan” yang menghasilkan sebuah 

kemaslahatan untuk orang banyak. Pandangan ini tentu saja berlaku secara 

umum, namum dalam konteks akademis disini Wahdah Islamiyah tidak 

memiliki definisi yang secara baku untuk dijadikan landasan sebagai rumusan 

dasar internal organisasi. Wahdah Islamiyah sebagai organisasi Islam sejauh 

 

32Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 20 Juni 2024. 

33Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 20 Juni 2024. 



90 

 

ini, sebagaimana ormas Islam yang lain yang ada di Indonesia memaknai 

politik dari dimensi praktik kekuasaan dalam memberikan maslahat kepada 

orang banyak. 

Rumusan politik dalam pandangan Islam yang dipaparkan oleh hampir 

semua tokoh Wahdah Islamiyah mengarah pada pandangan Ibn Taimiyah yang 

dalam berbagai karyanya menyinggung persoalan politik, terutama dalam al-

Siyasah al-Syar’iyyah fi Islahi al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah yang menganggap bahwa 

politik berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban 

menyampaikan amanat kepada yang berhak serta terkait dengan hubungan 

pemerintah dengan rakyat.34 Dalam pemerintahan syariat yang dicita-citakan 

oleh Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan 

mempromosikan kebaikan mencegah keburukan (amar ma’ruf nahi munkar). 

Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Taimiyah lebih 

memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, 

termasuk keimanan agama seseorang. Pendapat Taimiyah yang terkenal 

adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada 

dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”.35 

Pengertian ini tentu saja akan menggiring sikap Wahdah Islamiyah 

dalam mengintegrasikan suatu konsep kenegaraan yang berbasis syariah, 

tanpa harus mengubah bentuk negara (teologi-politik). Dimana dalam setiap 

elemen pengelolaan negara, maupun dalam lapisan masyarakat ajaran Islam 

tumbuh dan berkembang sejalan dengan sistem demokrasi yang ada di 

 

34Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islahi al-Ra’iy wa al-
Ra’iyyah (Riyadh: Wazarah al-Su’un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Da’wah wa al-Isrsyad 
1419/1998), h. 4. 

35Suharti, ”Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah: Politik Islam Ibnu Taimiyah”. al-
Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2 (2015), h. 11. 
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Indonesia. Penerapan nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh diharapkan 

mampu mewujudkan cita-cita Wahdah Islamiyah dalam mengarungi lautan 

politik, yaitu ber-amar ma’ruf dan nahi munkar demi terjaganya dakwah Islam 

di Nusantara. 

2. Tentang Kepemimpinan Nasional 

Wahdah Islamiyah dalam membangun gagasan kepemimpinan nasional 

tentu saja didasari pada satu pedoman kelembagaan, elit kader yang 

menentukan arah perjuangan organisasi untuk kedepan. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Zaitun Rasmin selaku pendiri sekaligus ketua DPP Wahdah 

Islamiyah dalam sebuah forum bahwa : 

“Jika ada dua calon pemimpin, yang satu kuat keshalihannya dan yang 
kedua tidak seshalih yang pertama. Tapi, calon yang kedua lebih kuat 
kepemimpinannya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang kedua. 
Karena calon yang pertama, keshalihannya untuk dirinya pribadi. 
Sedangkan calon yang kedua, kekuatan kepemimpinannya untuk semua 
rakyatnya”.36 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa konsepsi 

kepemimpinan nasional dideskripsikan sebagai figur yang mampu 

mengakomodasi kepentingan rakyat serta memiliki watak yang kuat dalam 

menjalankan sistem pengelolaan negara. Kepemimpinan dalam konteks ini 

dipahami sebagai watak instrinsik yang melekat dalam jiwa seseorang dalam 

me-manage masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam suatu 

wilayah. Dalam hal ini, konteks pemimpin di Indonesia haruslah memahami 

karakter bangsa yang terdiri dari ragam perbedaan suku, agama, ras dan 

budaya, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

36Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 30 Maret 
2019. 
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Senada dengan pandangan di atas, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil 

selaku ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah menegaskan bahwa : 

“Tentunya yang paling pertama itukan sesuai dengan konsep dasar 
negara kita. Pemimpin itu harus menyelaraskan diri dengan itu. Kalau 
kita lihat konsep dasar dari para founding fathers kita, yang paling 
pertama kan keimanan dan ketakwaan itu tercermin dalam sila 
pertama pancasila. itu paling penting keimanan dan ketakwaan. 
Kemudian yang kedua, yang selalu menjadi kriteria kita itu adalah 
kemampuan dan sifat amanah. Dia punya power dan integritas. Banyak 
orang yang jujur tapi tidak punya kemampuan, dia akan dipilih tapi 
dikalahkan oleh kekuatan kekuatan destruktif. Tapi kita juga pilih orang 
yang kuat tapi tidak punya legacy moral bahaya juga karena bisa 
korupsi dll. Jadi dua hal ini menjadi kriteria kita dalam melihat calon 
pemimpin”.37 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa gagasan 

kepemimpinan nasional haruslah sesuai rumusan dasar negara Republik 

Indonesia. Pertama, keimanan dan ketakwaan, kriteria ini merupakan 

cerminan dari sila pertama dalam Pancasila yang menegaskan soal “Ketuhanan 

yang Maha Esa”. Kedua, kemampuan dan sifat amanah, ini dimaknai sebagai 

bentuk ketegasan dalam mengambil keputusan serta mempunyai power dan 

integritas agar tidak terjadi chaos dalam penerapan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemimpin negara. Dua kriteria di atas, menjadi landasan 

dalam menilai kriteria pemimpin nasional dalam internal Wahdah Islamiyah, 

sebab jika hanya mengambil kuat dari segi power politik tetapi tidak 

mempunyai legacy moral, maka akan menimbulkan potensi mudharat yang 

lebih besar, demikian pula dengan sebaliknya. 

Ustadz Qosim Saguni sebagai pendiri Wahdah Islamiyah juga 

memberikan terkait kosntruksi kepemimpinan Wahdah Islamiyah bahwa : 

“Jadi tetap pertama adalah muslim, kedua saleh, ketiga kompetensi 
kepemimpinan, keempat kedekatan pada ummat, terakhir adalah 

 

37Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 20 Juni 2024. 
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elektabilitas. Ini karena kita ingin suara kita bisa tembus dan berhasil 
dalam memenangkan pemilihan umum”.38 

Wahdah Islamiyah dalam sejarah panjang kepemimpinan Nasional 

pasca reformasi selalu memusatkan perhatian pada pemimpin yang 

mempunyai kriteria yang mampu bertanggungjawab terhadap dirinya, 

begitupun dengan rakyatnya. Pertama, tentunya beragama Islam. Kedua, 

memiliki kesalehan dalam menjalankan ibadah. Ketiga, memiliki kompetensi 

atau kemampuan dalam memimpin negara. Keempat, kedekatan pada ummat 

Islam. Kelima, mempunyai elektabilitas atau peluang yang besar dalam 

memenangkan pemilihan umum. 

Upaya dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan 

bernegara tidak lepas dari keterlibatan para pendiri dan kader WI untuk 

menjatuhkan pilihan rasional kepada calon presiden yang dianggap mampu 

mengakomodasi kepentingan umat Islam. Dengan melihat realitas politik di 

Indonesia jelang pemilihan umum tahun 2024 yang tidak lagi kondusif, maka 

upaya menghalau segala bentuk indikasi kecurangan tersebut dilakukan 

dengan beberapa cara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan 

Akbar selaku anggota pleno Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bahwa : 

“terkait pilpres 2024 sebenarnya di dalam sejarah Islam itu, tidak ada 
batasan usia khusus seseorang itu layak dijadikan pemimpin, tidak ada 
batasan usia secara khusus. Tetapi ketika kita merujuk pada 
pengangkatan Nabi/Rasul sebagai amanah keummatan maka mereka 
dilantik sebagai Nabi itu di usia 40 tahun. Mungkin syarat Ilahiah bagi 
pemimpin-pemimpin di bawahnya. Kan pemimpin pertama/tertinggi 
adalah Nabi sebagai pemimpin agama dan dunia. Mereka diangkat di 
usia 40 tahun. Mungkin itu rujukan yang bisa dilihat dalam aspek 
sejaranya karena disitu adalah usia kematangan. Meskipun tidak ada 
dalil secara tekstual barangkali sepanjang yang saya ketahui yang 
mengharuskan pemilihan pemimpin pada usia tertentu. Mungkin ini 
hanya sekedar isti’nas saja”.39 

 

38Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 

39Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah”. 
Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 
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Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah 

satu yang menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat di 

Indonesia jelang pemilihan umum presiden tahun 2024 adalah terkait batas 

usia calon presiden. Wahdah Islamiyah menafsir putusan Mahkamah 

Konstitusi dengan merujuk pada sejarah Islam yakni pengangkatan Nabi di 

usia 40 tahun sebagai bentuk usia kematangan dari seseorang dalam 

menjalankan amanah. Syarat Ilahiah seperti itu lah yang dianggap sebagai 

landasan dalam menentukan batas pemimpin, bahwa Nabi diangkat pada usia 

40 tahun merupakan contoh pemimpin yang mampu menjaga amanah agama 

dan urusan dunia. Kendati demikian, belum ditemukan dalil secara spesifik 

yang melegitimasi keabsahan syarat pemimpin dalam urusan politik di usia 40 

tahun. 

Penekanan gagasan ideologi politik terhadap aspek amar ma’ruf dan 

nahi munkar melahirkan suatu sikap gerakan partisipasi politik Wahdah 

Islamiyah dalam pemilihan presiden tahun 2024. Sebagaimana yang diketahui 

bahwa pilihan politik Wahdah Islamiyah berada di kubu 01 Anis Basbewdan 

dan Muhaemin Iskandar, sebagai kandidat yang dianggap mampu 

mengakomodasi kepentingan umat Islam. Upaya ini dilakukan dengan cara 

mengkampanyekan pemilih rasional, membentuk relawan, menggerakkan 

kader, menjadikan politik sebagai ruang dakwah serta mencita-citakan negara 

adil makmur. 

Berdasarkan uraian gagasan konstruksi kepemimpinan nasional di 

atas, ditemukan beberapa perbedaan pandangan dari elit kader Wahdah 

Islamiyah. Menurut analisis penulis, perbedaan pandangan ini terjadi karena 

tidak adanya rumusan secara terperinci dalam dokumen resmi internal 

Wahdah Islamiyah. Tetapi secara umum Wahdah Islamiyah meyakini bahwa 
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konstruksi kepemimpinan nasional haruslah dibangun berdasarkan 

pemahaman keagamaan yang kuat, serta memiliki tanggungjawab 

kepemimpinan terhadap umat Islam. 

3. Tentang Keterwakilan Politik 

Isu terkait Islam dan Gender dalam konteks kontemporer seringkali 

memicu perdebatan di kalangan aktivis gender dan para cendekiwan Muslim. 

Tentu saja realitas sejarah Islam, dan bahkan sejarah dunia seringkali 

menempatkan perempuan sebagai kelas nomor dua (setelah laki-laki) dan 

mengalami perlakuan deskriminatif. Namun, ide-ide perubahan dan kesamaan 

kedudukan perempuan dan laki-laki di ruang publik di era kontemporer 

perlahan teraplikasikan. Dalam konteks politik di Indonesia misalnya, Undang-

Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengamanatkan 

keterwakilan perempuan sebanyak 30%.40 Hal ini tentu saja menjadi realitas 

politik yang tidak bisa dihindari, meskipun porsi keterwakilan ini belum 

sampai 50% untuk dikatakan seimbang. 

Terkait dengan keterwakilan politik tersebut, Wahdah Islamiyah 

memandang bahwa : 

Terkait keterwakilan politik perempuan. Kalau kami kan bukan parpol, 
jadi bagi kami itu urusannya parpol. Ya biarkan mereka yang 
memutuskan. Hanya saja, yang namanya aktivitas politik itu kan 
terbuka, cuma umpamanya nanti ada peran peran tertentu di ruang 
publik. Nah kita ini selalu berprinsip selain keterwakilan, ada juga 
prinsip proporsional. Kita juga tidak mau ibu ibu ini urus politik, tetapi 
anaknya dia tidak urus. Jadi kita tidak membatasi, tetapi kita cuma 
memberikan norma-norma. Karena kan ajaran islam itu tidak hanya 
hukum, kalau hukum saja ya terlalu sempit. Ada etika, ada 
kemaslahatan, itulah politik. Jadi kalau keterwakilan politik, urusannya 
parpol. Kita hanya memilih sesuai dengan kemaslahatan. Tidak bisa 

 

40Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
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dipungkiri dalam pandangan ideal dalam Islam, banyak hal-hal laki-laki 
itu bukan lebih mendominasi, tapi lebih bertanggungjawab.41 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Wahdah 

Islamiyah mengambil sikap pasif dalam menempatkan kader perempuan di 

urusan politik/ruang publik. Pandangan ini didasari dengan prinsip 

proporsional yang memberikan batasan pada setiap tanggungjawab seorang 

ibu dan seorang ayah. Dimana perempuan haruslah mendominasi urusan 

rumah tangga sebagai tugas dan tanggungjawabnya, sementara laki-laki dalam 

pandangan ideal Islam menurut pemahaman Wahdah Islamiyah bukan 

dituntut untuk lebih mendominasi tetapi lebih bertanggung jawab. Berangkat 

dari pemahaman itulah, maka Wahdah Islamiyah tidak mengindahkan terkait 

keterwakilan politik perempuan dalam urusan eksekutif dan legislatif. 

Demikian pula dengan yang disampaikan oleh Ustadz Qosim Saguni 

selaku pendiri Wahdah Islamiyah bahwa : 

Jadi kami tetap berpandangan bahwa bukan kami menolak perempuan, 
tetapi kita tetap mendahulukan laki-laki. Tapi pada daerah-daerah 
tertentu yang tidak ada memenuhi kriteria (laki-laki), apalagi 
semuanya non muslim. tetapi satu satunya calon disitu adalah 
perempuan yang muslim, kita tetap mendukung dan memilih 
perempuan. Tapi sepanjang masih ada laki-laki maka itu yang menjadi 
prioritas kami. Sebab pemahaman kita itu masih, kalau perempuan, 
sepanjang masih ada laki-laki maka kita prioritaskan laki-laki. Sebab 
perempuan juga tetap dia punya tanggungjawab lebih besar terhadap 
keluarga. Itu pemahaman kami terhadap syariat seperti itu.42 

Wahdah Islamiyah memandang bahwa perempuan dalam sitausi 

tertentu yang berakitan dengan urusan publik, harus lebih mengutamakan 

laki-laki. Pandangan ini didasari atas pemahaman terhadap syariat Islam yang 

lebih mendahulukan laki-laki dibanding perempuan. Namun dalam sitausi 

tertentu, ketika dalam satu wilayah tidak ada laki-laki yang memenuhi kriteria 

 

41Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 19 Agustus 2024. 

42Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 
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(Muslim) maka perempuan yang Muslim bisa didorong sebagai figur karena 

situasinya darurat.  

Pandangan ini tentu saja akan berdampak pada, pertama, membatasi 

keterwakilan politik perempuan dalam internal Wahdah Islamiyah untuk 

survive di kursi legislatif. Kedua, hal ini akan berdampak pada konstruksi 

kepemimpinan nasional yang tidak menghendaki perempuan sebagai calon 

presiden (Eksekutif). Ketiga, peran perempuan lebih pasif karena 

tanggungjawab perempuan terhadap keluarga yang lebih besar. 

Meski demikian, peran perempuan yang terhimpun dalam Muslimah 

Wahdah Islamiyah berhasil mewarnai panggung pergerakan sejarah dakwah 

Islam di Indonesia. Muslimah Wahdah Islamiyah yang mulanya dikenal dengan 

M2A (Majelis Musyawarah Akhwat) yang lahir sebagai respon terhadap 

kebijakan pemerintah Orde Baru terkait pelarangan jilbab tahun 1982 dan 

kebijakan asas tunggal pancasila tahun 1985. Perlahan bertransformasi dan 

mengokohkan arah gerakannya yang terafiliasi ke dalam Yayasan Fathul Mui’n 

dan berganti nama menjadi Lembaga Akhwat (LA) pada tahun 1990. Hingga 

pada perkembangannya, Lembaga Akhwat (LA) dengan menggandeng 

Lembaga Ummahat (LU) berubah nama menjadi Lembaga Muslimah pada 

tahun 2000 yang ditandai dengan meluasnya gerakan Muslimah dalam bidang 

dakwah.43 

Muslimah Wahdah Islamiyah secara resmi pada tahun 2016, bersamaan 

dengan pengesahan hasil-hasil Muktamar III di Jakarta. Wahdah Islamiyah, 

baik ketika pada saat Yayasan Fathul Mu’in, Yayasan Wahdah Islamiyah, 

 

43Syarifuddin Jurdi, Aksa Aksa dan Ashila Salsabila Syarif, “Pembentukan Gerakan 
Muslimah Wahdah Islamiyah 1985-1991: Perspektif Sosiologi Politik” (Jurnal Sosiologi USK, 
Vol. 18, No. 1, 2024), h. 18. 
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Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah maupun pada saat menjadi Ormas Islam 

sekarang, turut andil dalam mewarnai peta historis perjalanan organisasi. 

Diantara mereka ada yang menjadi pengurus dan pimpinan Lembaga Akhwat, 

Lembaga Muslimah maupun Muslimah Wahdah Islamiyah, serta sebagian yang 

lain mengambil peran  sebagai seorang ibu yang mengurus, mendidik dan 

membesarkan anak-anak mereka, namun tetap dalam jejaring Wahdah 

Islamiyah.44 

Status Muslimah Wahdah Islamiyah bersifat semi otonom. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Qosim Saguni bahwa : 

Jadi Muslimah Wahdah Islamiyah itu adalah lembaga semi otonom yang 
ada di bawah naungan DPP tetapi mempunyai kewenangan dalam 
mengorganisir anggotanya. Jadi ada Muslimah Wahdah Pusat (MWP) 
ada Muslimah Wahdah Daerah (MWD), mereka mempunyai struktur 
sendiri, tetapi berada dalam naungan DPP. Tetapi mengurus dirinya 
sendiri, mereka menjalankan aktivitasnya sendiri seperti kegiatan 
sosial, ekonomi, kesehatan dll. Maka dari itu karena dia semi otonom, 
haruslah mengikut kebijakan pada induknya yaitu DPP. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sebenarnya Wahdah Islamiyah 

membuka ruang kreatifitas untuk perempuan yang terhimpun dalam 

Muslimah Wahdah Islamiyah. Meskipun status kelembagaan berifat semi 

otonom yang berada dibawah naungan DPP Wahdah Islamiyah, Muslimah 

Wahdah Islamiyah justru aktif dalam mengorganisir setiap agendanya dan 

membangun sinergitas terhadap berbagai elemen masyarakat serta 

pemerintah yang bersangkutan. Agenda ini terdiri dari beberapa bidang, 

seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dll. 

Eksistensi Muslimah Wahdah Islamiyah dalam basis kaderisasi melalui 

program tarbiyah, majelis taklim dan beberapa agenda besar lainnya yang 

melibatkan masyarakat umum memungkinkan tersalurkannya ruang-ruang 

 
44Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, 

Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam, h. 459-460. 
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dakwah secara berkesinambungan di setiap daerah. Dalam program tarbiyah 

misalnya, sebagai kegiatan skala terkecil, dipimpin oleh seorang Murabbiyah 

(pengajar/Ustadzah) yang memiliki kompetensi sebagai pendidik dan 

pendakwah karena telah melalui jenjang atau tahapan untuk sampai pada 

posisi Murabbiyah, memungkinkan saluran dakwah berjalan lancar dan 

menarik muslimah lain (bukan dari MWI) untuk bergabung di dalamnya. 

Langkah ini merupakan bentuk perwujudan gerakan dakwah perempuan 

dalam menunjang eksistensi lembaga, serta membuka ruang kreatifitas da’iyah 

dalam melaksanakan tugas dakwah di era modern dengan memanfaatkan 

teknologi atau media sosial.45 

Muslimah Wahdah Islamiyah telah membuka ruang-ruang komunikasi 

untuk membangun sinergitas dalam urusan politik. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Muhammad Ikhwan Jalil selaku ketua Dewan Syuro Wahdah 

Islamiyah bahwa : 

“Banyak anggota WI yang berkomunikasi dengan kita, di WI ini ada 
Muslimah Wahdah. Dalam ajang elektoral yang lalu, dia juga 
berkomunikasi dengan caleg-caleg perempuan. Mengenai pilihan itu 
kan urusan kotak suara kan, kita tidak tahu.46 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa MWI 

dalam urusan komunikasi politik tidak didikte oleh kewenangan lembaga 

DPPWI, melainkan sejalan dengan rumusan para kader perempuan yang 

terhimpun dalam Muslimah Wahdah Islamiyah. Tentu saja hal ini hanya 

sebatas komunikasi politik yang mempunyai nilai tukar tambah politik dalam 

melanggengkan aktivitas dakwah Muslimah Wahdah Islamiyah di berbagai 

 
45Noor Ainah dan Syamsuni, “Perempuan dalam Diskursus Islam Banjar Kontemporer: 

Reposisi dan Peran Baru Perempuan melalui Majelis Taklim”, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 
11, No. 1 (2023), h. 10. 

46Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 19 Agustus 2024. 



100 

 

daerah. Tanpa menjadi figur garda terdepan yang dicalonkan dalam setiap 

partai politik. 

Muslimah Wahdah Islamiyah dalam aktivitas dakwah Islamnya, dan 

kontribusi besarnya terhadap lembaga, bagaimanapun tetap berada dalam 

prinsip proporsional. Menurut hemat penulis, pemahaman keagamaan 

Wahdah Islamiyah dengan manhaj ahlussunnah wal-jama’ah berdasarkan 

pemahaman salaf as-salih menjadi tolok ukur utama dalam mengekspresikan 

pemahaman keagamaan tersebut di ruang publik.47 Di ruang terkecil (tarbiyah 

Islamiyah) terjadi sekat yang memisahkan wilayah perempuan dan laki-laki 

yang tentu saja menjadi simbol yang merepresentasikan pandangan Wahdah 

Islamiyah terkait batasan antara keduanya. 

4. Tentang Masyarakat Islam 

Upaya dalam membangun masyarakat yang Islami, tentu saja dilakukan 

dengan langkah yang sesuai dengan konteks dinamika sosial yang terjadi di 

masyarakat. Dalam hal ini, untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang 

berbasis dengan prinsip dasar ajaran Islam, Wahdah Islamiyah dalam 

penyampaian dakwah Islam bersifat cair, meskipun dengan pemahaman yang 

dikategorikan sebagai golongan Islam fundamental. Klaim sebagai organisasi 

puritanis Islam, sedikit banyaknya telah membuat Wahdah Islamiyah diklaim 

sebagai bagian dari kelompok revivalisme Islam yang dianggap menyebarkan 

paham radikal dikalangan umat Islam.48 Terlepas dari klaim tersebut, Wahdah 

 

47Makna dari kata manhaj adalah al-tariq al-wadih atau jalan yang jelas. Sedangkan 
‘ahd al-Salaf al-Salih (masa Salaf yang salih) adalah masa awal-awal kemunculan Islam yang 
dianggap sebagai standar dalam penimbang kebenaran seseorang, jamaah atau aliran. Lihat: 
Arrazy Hasyim, Teologi Muslim Puritan; Genealogi dan Ajaran Salafi (Banten: Yayasan Wakaf 
Darus-Sunnah, 2019), h. 198. 

48Marhaeni Saleh M, “Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan 
Puritanisme Islam Di Kota Makassar” Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 1 Thn. 2018, h. 77. 
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Islamiyah tetap eksis mengayuh semangat dakwah mereka melalui gerak 

organisasi yang tidak an sich berkutat dalam dakwah yang bersifat formal saja. 

Wahdah Islamiyah bertransformasi sebagai organisasi dakwah modern yang 

merengkuh aktivisme mereka di segala lini kehidupan umat. Aspek 

pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kesehatan, menjadi concern mereka. 

Konsep masyarakat Islam dipahami sebagai masyarakat yang 

terintegrasi secara langsung dengan prinsip dasar ajaran Islam yaitu al-Qur’an 

dan Hadis. Serta berimplikasi pada praktik penerapan nilai-nilai ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini tentu harus melibatkan strategi yang 

cukup mumpuni dan tentu saja cair dalam penyampaiannya, demi mencapai 

visi lembaga yaitu “Wahdah Islamiyah menjadi Ormas yang Eksis secara 

Nasional pada Tahun 1452 H/2030 M”. Makna “Eksis” di dalam visi tersebut 

salah satunya memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim serta 

keberadaan Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan 

pemerintah setempat di tiap DPD. Pertama, adanya kemitraan ditandai dengan 

adanya MoU dengan pihak ketiga setidak-tidaknya dalam hal pengembangan 

dakwah, pendidikan atau sosial. Kedua, adanya legalitas dari pemerintah.49 

Wahdah Islamiyah sesuai dengan tujuan gerakannya juga berupaya 

untuk “Mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah sesuai 

dengan pemahaman As-Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah) 

serta menegakkan Tauhid dan menghidupkan Sunnah serta memupuk 

ukhuwah Islamiyah untuk terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

 

49Wahdah Islamiyah, “Visi Misi Wahdah Islamiyah”. https://wahdah.or.id/visi-misi/ 
(diakses pada 28 Agsutus 2024). 

https://wahdah.or.id/visi-misi/
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dan bernegara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla”.50 Upaya ini tentu saja 

dengan membawa nafas amar ma’ruf nahi munkar untuk mengembalikan cara 

beragama umat Islam di Indonesia sesuai dengan pedoman al-Qur’an dan 

Hadis. Adapun strategi dakwah yang diterapkan oleh Wahdah Islamiyah 

setidaknya terdiri dari penguatan melalui jalur dakwah kultural dan politik 

struktural. 

a. Dakwah Kultural Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah memusatkan perhatian pada upaya pencerahan dan 

pencerdasan masyarakat di Indonesia. Strategi dakwah di berbagai daerah 

tentu harus juga bervariasi karena melihat latar belakang, budaya, suku dan 

ras yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proyek Islamisasi masyarakat di 

Indonesia harus ditempuh secara perlahan dan tidak memaksakan kehendak 

golongan dalam menyampaikan dakwahnya. Menurut Qosim Saguni selaku 

pendiri Wahdah Islamiyah : 

Kalau itu kan begini, kita ada fikih. Jadi mereka memang diedukasi dan 
dilatih. Baik da’i yang akan kita mau pilih, maupun kader-kader yang 
ada di daerah, bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat itu 
ada pembekalan pencerahan. Pertama, fikh dakwah termasuk di 
dalamnya bagaimana pola pendekatan ke masyarakat. Kedua, seni 
berinteraksi dengan orang lain untuk memahami psikologi masyarakat. 
Ketiga, fikih dakwah fhardiyah atau pola pendekatan person to person.51 

Kader dan da’i Wahdah Islamiyah sebelum ditugaskan mengemban misi 

dakwah ke masyarakat, harus melalui tahapan jenjang kaderisasi ulama. 

Dimana pada tahapan ini mereka diedukasi dan dilatih untuk menyampaikan 

dakwah secara lemah lembut sebagaiamana yang telah dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad saw. Setidaknya dalam pembekalan ini, mereka diajarkan 

 

50DPP Wahdah Islamiyah, Aqidah dan Manhaj Wahdah Islamiyah (Makassar: PP 
Wahdah Islamiyah, 2007), h. 2. 

51Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 
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beberapa pola pendekatan ke masyarakat dengan merujuk pada kaidah. 

Pertama, fikih dakwah yang mengajarkan pola pendekatan ke masyarakat. 

Kedua, seni berinteraksi dengan orang lain untuk memahami psikologi 

masyarakat. Ketiga, fikih dakwah fhardiyah yang menekankan pola dakwah 

person to person. 

Jadi secara umum, metodologi yang digunakan ini. Pertama, 

mempermudah urusan dakwah. Kedua, gembirakan jangan membuat orang 

lari. Ketiga, jangan eksklusif di dalam memahami masyarakat, termasuk dalam 

hal berpakaian Muslim harus mengikuti apa yang berkembang di masyarakat 

seperti songkok, sarung dll. Kemudian Wahdah Islamiyah berprinsip at-

tadarruj (bertahap dalam mengubah). Demikian itulah kaidah secara umum 

yang Wahdah Islamiyah gunakan untuk menyampaikan dakwah di Nusantara. 

Meski demikian, upaya penyebaran dakwah Islam para kader Wahdah 

Islamiyah di berbagai daerah seringkali disebut juga sebagai upaya transmisi 

ideologi politik untuk menanamkan kepentingan ormas. Peranan para 

Muballigh di berbagai Masjid, baik di daerah maupun di perkotaan mewarnai 

upaya penyaluran ideologi politik Islam dan Islam washatiyyah yang terdiri 

dari beberapa elemen termasuk aktivis dakwah Wahdah Islamiyah dan Ikatan 

Masjid Musholla Indonesia Muttahida (IMMIM). Karakteristik 

fundamentalisme tersebut menunjukkan bahwa distribusi muballigh serta 

muballigh secara personal sangat memungkinkan berada di antar salah satu 

karakteristik di atas. Meskipun pada akhirnya mereka pasti mengaku bahwa 

apa yang mereka dakwahkan merupakan tetap berisafat washatiyah dengan 



104 

 

berideologi Islam dengan penekanan bahwa Islam merupakan ajaran 

menyeluruh segenap aspek kehidupan umat manusia.52 

Ustadz Akino Iskandar selaku ketua Departemen Urusan Wilayah dan 

Daerah DPP Wahdah Islamiyah menerangkan bahwa : 

Karena tentu kan Indonesia ini luas jadi harus saling mengisi. Kan 
sudah ada NU Muhammadiyah. Nah sebagai salah satu elemen bangsa 
WI hadir bukan mengambil lahan ormas lain, tapi kan masih banyak 
belum tergarap, makanya WI hadir sebagai elemen bangsa 
menyalurkan al-Qur’an, masalah pembinaan, pendidikan, gerakan 
sosial. Jadi semua nya berjalan karena kan ada departemennya, bahkan 
sampai lembaga pembinaan lansia itu ada”.53 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa WI sebagai 

ormas Islam berupaya mendorong para kadernya untuk menjadi pelopor di 

segala bidang. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai kemaslahatan 

bersama dengan terbentuknya negeri adil makmur dan sejahtera yang 

semuanya itu tertuang dalam misi Wahdah Islamiyah. Pemberdayaan para 

kader untuk terlibat aktif merupakan derivasi dari pandangan politik WI yang 

menegaskan perubahan terhadap negeri ini. Uapaya mengcounter kecurangan 

pemilihan umum dan kebijakan negara yang tidak pro terhadap kepentingan 

rakyat menjadi tujuan “peperangan” kepentingan yang dilakukan oleh para 

kader dan relawan Wahdah Islamiyah. 

Sinergitas untuk bangsa dengan program pemberdayaan kader 

Wahdah Islamiyah di segala bidang merupakan bentuk aktualisasi jiwa 

nasionalisme yang tertanam dalam spirit kader. Meski tetap diperkuat dengan 

pemahaman terhadap syariat Islam dengan semangat amar ma’ruf dan nahi 

munkar gerakan kader untuk membangun negeri adalah langkah yang 

 

52Syahrir Karim dan Ahmad Abdi Amsir, “Transimisi Ideologi Politik Islamisme dan 
Islam Washatiyyah dalam Penyebaran Muballigh di Kota Makassar”, h. 10-11. 

53Akino Iskandar selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah 
Islamiyah. Wawancara, Makassar 13 Juni 2024. 
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profesional sebagai bentuk tanggungjawab warga negara, kader WI dan 

tanggungjawab kemanusiaan. Adapun bentuk-bentuk gerakan yang dimaksud 

seperti pembinaan, pendidikan/tarbiyah, gerakan sosial, hingga pada lembaga 

pembinaan lansia. Semua bekerja pada departemennya masing-masing dan 

bertanggung jawab untuk mengaplikasikan bentuk kepedulian tersebut ke 

masyarakat secara langsung. 

Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah tidak hanya terbatas dalam 

jenjang kaderisasi ulama, tetapi melingkupi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Penguatan gerakan kelemabagaan ini ditopang dengan 

terbentuknya pelbagai sarana dan prasarana di berbagai bidang yang mampu 

mengakomodir kepentingan masyarakat. Di Lembaga pendidikan, terbentuk 

TK Wihdatul Ummah, SD Wahdah Islamiyah, Pengembangan Sekolah 

Menengah (SMP dan SMA), Pendidikan Tinggi yaitu kampus Sekolah Tinggi 

Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA). 

Bidang media komunikasi dakwah terbentuk website Wahdah 

Islamiyah, Wahdah TV dan Ummat TV sebagai sarana untuk mengakses 

informasi dan media pembelajaran secara daring. Wahdah juga membentuk 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang berupaya memberikan bantuan sosial bagi 

masyarakat yang tidak mampu, terkena musibah bencana alam dan berbagai 

bantuan kemanusiaan lainnya. Demikian pula dalam bidang kesehatan dan 

pelayanan sosial yang telah mendirikan klinik, rumah bersalin dan balai 

pengobatan, terapi pengobatan bekam dan rukiyah, penyediaan sarana 

kesehatan. 
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b. Politik Struktural (Legal Formal) 

Wahdah Islamiyah sebagaimana dalam misinya berupaya untuk dikenal 

dan diakui oleh pemerintah di setiap DPP, yang ditandai dengan adanya 

legalitas formal dari pemerintah. Upaya untuk mendapatkan pengakuan dari 

masyarakat dan pemerintah tidak hanya sebagai legalitas biasa, yakni terdaftar 

sebagai ormas. Tetapi memungkinkan transformasi penegakan syariat Islam 

melalui jalur legal formal. 

Berdasarkan peta historis jaringan kelembagaan Wahdah Islamiyah, 

dapat ditemukan kontribusi dari Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam 

(KPPSI) di Sulawesi Selatan yang terbentuk pada tahun 2000 melalui Kongres 

Umat Islam (KUI). Dimana para aktor ini lah yang memberikan ruang dalam 

terbentuknya perubahan status Wahdah Islamiyah dari yayasan menjadi 

ormas Islam pada tahun 2002.54  

Misi penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan dilatari dengan 

konteks sosio historis masyarakat yang memiliki kesamaan identitas dalam 

memperjuangkan agama Islam. Serta adanya otonomi daerah yang 

memungkinkan distribusi penegakan syariat Islam melalui jalur legal formal 

dapat terpenuhi. Atas dasar itulah, maka upaya penegakan syariat Islam yang 

dimotori oleh KPPSI dan aktor Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan 

diharapkan dapat terealisasikan. 

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memberlakukan perda 

berbasis syariat Islam adalah Kabupaten Bulukumba yang memproduksi Perda 

No.3 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan 

miras, Perda No.2 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh, 

 

54Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, 
Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam, h. 217. 
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Perda No. 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah dan juga 

perda-perda lain yang berbau formalisasi agama dalam hukum negara.55 

Upaya ini tentu sebagai bentuk penyeragaman pemahaman keagamaan oleh 

jaringan KPPSI dan Wahdah Islamiyah demi mewujudkan masyarakat Islam di 

segala bidang. 

Penegakan syariat Islam melalui perda Bulukumba menjadi contoh dan 

jalan masuknya upaya Islamisasi di Sulawesi Selatan. Dikutip dari tempo, 

Bahar selaku ketua panitia pelaksana kongres KPPSI menuturkan adanya 

peraturan-peraturan daerah amar ma’ruf nahi munkar seperti yang melarang 

minuman keras cukup membantu dalam mendorong terwujudnya syariat 

Islam. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. Karena hal itu, di sana 

tingkat kriminalitas berkurang 80 persen, sejak diberlakukannya perda itu.56 

Sekaitan dengan itu, Wahdah Islamiyah akan terus melakukan 

penegakan syariat Islam melalui distribusi kader di parlemen. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Ustadz Akino Iskandar selaku ketua Departemen 

Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah bahwa : 

“Misalnya tentang aturan minuman keras, lgbt, dan semacamnya kader 

WI yang terdapat di Parlemen harus mengambil tindakan demi 

menyelamatkan umat. Sehingga WI membolehkan kepada kader yang 

mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing dalam konteks 

politik untuk berkontribusi. tetapi di aspek politik, ujiannya sangat 

berat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kader yang ada di parlemen 

untuk tetap istiqomah di jalan kebenaran. Terutama di aspek mental 

personalnya, jangan sampai di setiap aspek politik, keistiqomahannya 

itu luntur. Inilah poin pentingnya sebenarnya, bahwa dalam politik 

 
55Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: Sejarah, 

Perkembangan dan Transformasi Gerakan Islam, h. 227. Lihat juga: Dalmeri, “Prospek 
Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di 
Indonesia”. Salam; Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol. 15, No. 2 (2012), h. 6. 

56Tempo, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi - 
Nasional Tempo.co (Diakses pada 28 Agustus 2024). 

https://nasional.tempo.co/read/222968/komite-persiapan-penegakan-syariat-islam-sulsel-pertegas-urgensi
https://nasional.tempo.co/read/222968/komite-persiapan-penegakan-syariat-islam-sulsel-pertegas-urgensi
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memiliki banyak ujian dengan mengingat variabel-variabel yang 

menjadi pertimbangan”.57 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa para kader 

Wahdah Islamiyah yang ada di parlemen diharapkan mampu untuk 

menegakkan aturan terkait larangan minuman keras, LGBT (Lesbian, Gay, 

Bisexual and Transgender) dan semacamnya. Upaya ini tentu saja untuk 

merumuskan pemahaman Wahdah Islamiyah terhadap syariat Islam melalui 

aturan-aturan yang berlaku di setiap daerah. Meski demikian, hal ini akan 

terealisasikan ketika para kader tetap istiqomah di jalur perjuangan karena 

mengingat urusan politik memiliki ujian yang sangat besar. 

Berdasarkan uraian konsepsi masyarakat Islam yang menjadi bagian 

dari misi Wahdah Islamiyah maka ditemukan beberapa upaya untuk 

mengembalikan cara beragama masyarakat untuk kembali kepada al-Qur’an 

dan Sunah. Upaya pemurnian akidah ini tentu saja dilakukan dengan cara 

distribusi kader ke seluruh pelosok negeri, serta penegakan syariat Islam 

melalui jalur legal formal. Tipologi gerakan Wahdah Islamiyah semacam ini 

menurut Azyumardi Azra dimasukkan ke dalam Salafiyah Wasatiyah yang 

mempunyai beberapa bentuk gerakan, yang diasosiasikan kepada 

pencetusnya, mulai dari Ibn Taimiyah (1263-1328), Muhammad Ibn Abd al-

Wahhab (1703-1787), Muhammad Abduh (1849-1905). Pendekatan yang 

digunakan pun untuk membentuk masyarakat Islam pun berbeda-beda; Ibn 

Taimiyah cenderung polemisis, Muhammad ibn Abd al-Wahhab suka memakai 

cara kekerasan, dan Abduh suka dengan pendekatan rasional.58 

 

57Akino Iskandar selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah 
Islamiyah. Wawancara, Makassar 13 Juni 2024. 

58Azyumardi Azra, Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslim; Dari Australia Hingga Timur 
Tengah (Jakarta: Mizan Publika, 2007), h. 25. 
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Wahdah Islamiyah dalam tranformasi gerakannya di Indonesia tidak 

hanya bersifat tunggal atau monolitik. Konsep masyarakat Islam yang 

berupaya diperjuangkan melalui berbagai bidang, seperti pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, politik dll, secara tidak langsung memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan dan pencerdasan bangsa. Dengan demikian Wahdah 

tidak hanya dipahami sekedar gerakan dari mimbar ke mimbar untuk 

menanamkan pengaruhnya, tetapi memasuki seluruh sendi kehidupan 

masyarakat. 

5. Tentang Pemilihan Umum 

 Pemlihan umum atau yang biasa disingkat PEMILU merupakan pesta 

demokrasi di Indonesia yang sering diadakan dalam 5 tahun sekali. Terkait 

dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah 

menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 

dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada 

pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan 

tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik 

maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik 

beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon 

atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon 

atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, 

calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota 
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yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus 

terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.59 

Wahdah Islamiyah dalam beberapa pandangan baik yang bersifat 

tertulis maupun lisan di berbagai acara dan kegiatan yang mengangkat tema 

politik, komnunikasi politik dan bahkan acara tabligh akbar menderivasikan 

pandangan gagasan politiknya terkait dengan kebolehan dalam mengikuti 

pemilihan umum di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz 

Zaitun Rasmin bahwa : 

“Sebagian orang tidak konsisten bahwa “Ustadz tidak boleh 
menjalankan demokrasi”. Maka ini bisa dibantah bahwa padahal dia 
menjalankan sistem demokrasi itu sendiri, caranya apa coba cari Ormas 
Islam di Indonesia yang tidak menggunakan sistem pemilihan 
demokrasi. Hampir semua Ormas Islam dimana saja pasti 
menggunakan sistem pemilihan demokrasi bahkan ada yang periodik 
misalnya 4 tahun atau 5 tahun”.60 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa dengan 

cara mengambil sampel Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah bahkan sampai ke Majelis Ulama Indonesia, yang mayoritas 

semua di dalamnya adalah Ulama yang mendukung dan membolehkan sistem 

demokrasi di Indonesia. Maka dari pernyataan ini pula demokrasi atau 

pemilihan umum menjadi sistem aspirasi yang dianggap relevan dengan 

kondisi kebangsaan yang ada di Indonesia. 

Adapun landasan hukum pemilihan umum dengan berpedoman pada 

al-Qur’an dan Hadis serta fatwa para ulama. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ahmad Sayrifuddin bahwa : 

“Landasan hukum mengikuti pemilihan umum itu sudah dituangkan 
dalam bentuk tulisan secara formal dari Dewan Syariah. Saya kira ini 

 

59Republik Indonesia, Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 
22E Ayat 1-6. 

60Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 4 Desember 
2023. 
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bisa mengimbangi sentimen politik yang menganggap bahwa Wahdah 
Islamiyah tidak pro demokrasi.”61 

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

tulisan yang menjadi rujukan WI dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum 

di Indonesia. Adapun bentuk tulisan itu telah ditebitkan melalui halaman 

website resmi Wahdah Islamiyah yang berisikan penjelasan Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum.  

Firman Allah swt, dalam QS. Hud/11: 117 yang berbunyi : 

َ
 
مُصْلِحُوْن اَ ه 

ُ
ل
ْ
ه
َ
ا مٍَوَّ

ْ
ل
ُ
رٰىَبِظ

ُ
ق
ْ
َال
 
َلِيُهْلِك

 
ك ب  َر 

 
ان
َ
كَ ا م  َََ)١١٧(و 

Terjemahnya : 

“Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim 
sedangkan penduduknya berbuat kebaikan”.62 

Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi : 

َ ار  َصِ ِ 
 
لْ َو  ر   

َصِ  
 
َ»َلْ

ْ
ن
َ
َأ

ض  
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َّ
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َ
امِتَِأ َبْنَِالصَّ

 
ة
 
اد نَْعُب   ع 

Artinya : 

Dari Ubadah ibn as-Shamit ra. bahwa Rasulullah saw. menetapkan: Tidak 
boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. HR. Ibnu Majah (no. 
2430) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits as-
Shahihah no. 250 

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah menyampaikan dengan menyebut segala puji bagi Allah Azza wa 

Jalla yang telah menyempurnakan Islam dengan mengutus Rasulullah 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang membawa manhaj dan jalan 

hidup yang haq, sehingga tidak ada lagi pilihan bagi kaum beriman selain 

 

61Ahmad Syarifuddin, “selaku Ketua Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah”. 
Wawancara, Makassar 11 Juni 2024. 

62Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, h. 
284. 
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mengikuti manhaj beliau saw dalam seluruh aspek kehidupan; dalam 

beribadah, bermu’amalah, berakhlaq, berda’wah dan berpolitik. 

Pandangan di atas juga diperkuat dengan beberapa kaidah ushul fiqh 

yang dicantumkan dalam rumusan Dewan Syariah DPP WI.63 

َ
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
كَ
ُ
ك  
ْ
َيُيْ

 
َلْ
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
كَ
ُ
ك ر 

ْ
َيُد
 
لْ اَ  م 

Artinya :  

“Segala yang tidak dapat diwujudkan seluruhnya maka juga tidak 
ditinggalkan seluruhnya” 

Kaidah di atas disebut di antaranya oleh Imam al-Mulla Ali al-Qari 

dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarhu Misykatul Mashabih dalam banyak bab 

seperti al-Qashdu dan at-Tanzhif. Adapun keterangannya bahwa Idealisme 

pada sesuatu jika belum dapat terwujud seluruhnya maka tidak semestinya 

meninggalkan hal tersebut secara keseluruhan pula. Demikian halnya pada 

perubahan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini, jika belum dapat 

diwujudkan dengan sistem yang sesuai harapan maka juga tidak berarti 

meninggalkannya secara keseluruhan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 

rahimahullah berkata : 
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ْ
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ْ
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ْ
ق
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Artinya : 

“Dan para Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam diutus untuk mewujudkan 
segala maslahat atau menyempurnakannya dan menolak segala 
mafsadat atau menguranginya sesuai kemampuan”. (Majmu’ al-Fatawa 
VIII/93-94) 

 

63Wahdah Islamiyah, Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan 
Umum. Diakses pada 29 Juli 2024 (https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-
islamiyah-tentang-pemilihan-umum/) 
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Adapun kaedah fiqh nya berbunyi : 

امَِ ع 
ْ
رَِال  

عَِالضّ َّ
ْ
ف
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خ
ْ
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لَُالضّ َّ مَّ ح 
 
 يُت

Artinya : 

“Mencegah kemudharatan yang bersifat umum dengan menanggung 
kemudharatan yang bersifat khusus (adalah boleh)” 

اَ هِم 
ّ
ف
 
خ
َ
ابَِأ

َ
بِارْتِك رًاَ  
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َ
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ْ
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ْ
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 إ ِذ

Artinya : 

“Jika dua mafsadat saling berlawanan maka yang terbesar hendaknya 
dicegah dengan melakukan yang terkecil”. Kedua kaidah ini disebut oleh 
Syaikh Ahmad ibn Muhamad az-Zarqa’ dalam kitabnya Syarhul Qawaid 
al-Fiqhiyah no. 26 dan 28. 

Berdasarkan uraian landasan dalil dan hukum di atas, dapat diketahui 

bahwa Wahdah Islamiyah membolehkan para kadernya dalam mengikuti 

kontestasi pemilihan umum di Indonesia, baik sebagai peserta pemilihan 

umum maupun sebagai masyarakat yang mendukung dan memberikan 

kontribusi pada pemilihan umum dalam penelitian ini terkait dengan 

pemilihan umum presiden tahun 2024. 

Ideologi politik WI dalam bingkai ke-Indonesiaan tentu mengalami 

pelbagai pengaruh signifikan yang meliputi askpek sistem pemerintahan, 

budaya, sosial,politik, ekonomi dll. Namun dari semua aspek tersebut penting 

kiranya mengurai bagaimana WI menjatuhkan pilihan ideologois pada 

pertarungan pemilihan presiden tahun 2024. Alih-alih membentuk sistem 

negara Islam atau yang disebut Khilafah. Wahdah Islamiyah justru 

menekankan pentingnya turut andil dalam sistem demokrasi di Indonesia 

sebagai bentuk partisipasi politik sebagai kader dan sebagai bangsa Indonesia. 

Sebagaimana yang termaktub dalam rumusan Dewan Syariah WI terkait 

pemilihan umum bahwa : 
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Kami berkeyakinan bahwa mengikuti pemilu dan masuk ke dalam 
parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam, para sahabatnya serta generasi as-Salaf as-Shaleh 
dalam menegakkan dien ini dan melakukan perubahan menuju 
kehidupan yang diridhai Allah Ta’ala. Akan tetapi, saat ini khususnya 
kita di Indonesia tengah diperhadapkan pada sebuah realitas 
bahwa sebuah kekuatan besar secara terbuka maupun 
tersembunyi tengah merencanakan upaya besar 
untuk  menghalangi da’wah Islam dan mendatangkan kerugian 
bagi kaum muslimin. Dan salah satu celah yang mereka tempuh 
adalah melalui berbagai kebijakan dan keputusan yang bersifat 
politis. Dengan kata lain, perlu ada dari kaum muslimin yang 
dapat menghalangi berbagai upaya tersebut, yang tentu saja salah 
satunya -secara terpaksa- dengan menempuh jalur politis.64 

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya penegakan syariat Islam di 

zaman Rasulullah dan zaman sekarang mengalami perbedaan yang sangat 

signifikan. Tentu saja hal ini memerlukan upaya rekonstruski perjuangan Islam 

dalam konteks kondisi sosial politik yang berkembang di Indonesia. Oleh 

karena itu meskipun dibahasakan “terpaksa” tetapi hal ini telah melalui sebuah 

kajian yang serius dan mendalam terkait bagaimana sikap Wahdah Islamiyah 

untuk susrvive dalam sistem demokrasi di Indonesia. Upaya ini seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar untuk 

menghindarkan masyarakat dari bahaya serta bagian yang tak terpisahkan 

dari ajaran Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun Rasmin 

bahwa : 

“politik dalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Berpolitik 
di dalam Masjid secara praktis memang tidak dibolehkan, kecuali 
darurat. Tapi kalau yang dimaksud adalah siyasah syar’iyyah (politik 
islam), itu bagian yang tak terpisahkan dalam ajaran Islam”65 

Lebih lanjut beliau menegaskan terkait pemilihan pemimpin yang ada 

sekarang berbeda dengan yang terjadi di zaman khulafa’ur rasyidun, bahwa : 

 

64Wahdah Islamiyah, Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan 
Umum. Diakses pada 29 Juli 2024 (https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-
islamiyah-tentang-pemilihan-umum/) 

65Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 30 Maret 
2019. 
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“Jika ada dua calon pemimpin, yang satu kuat keshalihannya dan yang 
kedua tidak seshalih yang pertama. Tapi, calon yang kedua lebih kuat 
kepemimpinannya. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang kedua. 
Karena calon yang pertama, keshalihannya untuk dirinya pribadi. 
Sedangkan calon yang kedua, kekuatan kepemimpinannya untuk semua 
rakyatnya”.66 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Wahdah Islamiyah 

menganggap bahwa siyasah syar’iyyah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan ajaran Islam.67 Serta menjatuhkan pilihan pada sosok 

calon pemimpin yang memiliki kriteria kepemimpinan yang baik. Pandangan 

ini tentu saja akan mengarah pada satu kandidat yakni Anis Rasyid Baswedan 

sebagai calon presiden yang dianggap mampu mengakomodasi kepentingan 

umat Islam. Pilihan ini tentu saja bersifat ideologis karena mengaitkan 

pandangan ke-Islaman WI dalam menafsir kapasitas seorang calon presiden 

yang sejalan dengan teori ahkam as-sultoniyah Imam al-Mawardi. 

Beberapa uraian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan 

bahwa sikap politik yang ditampilkan WI serta merta dibarengi dengan 

landasan amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan dalam ajaran 

Islam. Kendati demikian, tujuan yang ingin dicapai WI dalam partisipasi politik 

nya adalah dengan terbentuknya negara adil makmur, sejahtera serta 

dibarengi dengan pemilihan umum yang jurdil. Hal ini disampaikan oleh 

Ustadz Fadlan Akbar bahwa : 

“konsep negara yang menjamin kemaslahatan. Adapun bentuk 

negaranya, mau dia Kerajaan kah, Demokrasi kah, Khilafah kah maka itu 

tergantung pada kesepakatan warga negara yang tinggal disitu. Yang 

jelas bahwasanya sistem yang digunakan mengatur, mengelola sistem 

 

66Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 30 Maret 
2019. 

67Al-Siyasah al-Syar’iyyah (Politik Islam) adalah aturan-aturan dan hukum yang 
berkaitan dengan urusan-urusan penyelenggara negara dari sisi kesesuaiannyya dengan 
pokok-pokok agama serta perwujudan bagi maslahat dan hajat manusia secara umum. Lihat; 
Rapung, Fikih Demokrasi; Hukum Islam tentang Terlibat dalam Politik Demokrasi, h. 52. 
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haruslah bisa menjamin kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi 

manusia di negara itu, khususnya dalam agama.”68 

Senada dengan pandangan di atas, Ustadz Ronny Mahmuddin selaku 

ketua Komisi Ibadah Dewan Syariah DPP WI mengungkapkan bahwa : 

“terserah bentuk negaranya apa, yang jelas mampu menjamin 

kemaslahatan agama. karena jika kemaslahatan agama itu tegak maka 

dunia pun akan mengikutinya. Sebagaimana dalam QS. Al-A’raf ayat 96 

kan dijelaskan. Jadi keimanan dan kemaslahatan itu sudah tegak maka 

yang lainnya itu pun akan ikut terpenuhi, seperti itulah yang 
diharapkan”.69 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk 

negara tidak menjadi persoalan dalam pandangan WI, tetapi yang menjadi soal 

adalah bagaimana proses pengelolaan negara tersebut dapat mampu 

menjamin keadilan sosial dan mampu menjamin kemaslahatan agama. Dua 

dimensi tersebut (dunyawi wa ukhrawi) menjadi central perjuangan WI dalam 

membangun relasi dan meningkatkan partisipasi politiknya di Indonesia. 

Kemaslahatan agama yang dunia terlibat di dalamnya disampaikan dalam 

firman Allah swt dalam QS. Al-A’raf/7: 96. 
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Terjemahnya : 

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami 
akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan 
bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). 
Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka 
kerjakan.70 

 

68Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, 
Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 

69Ronny Mahmuddin, “Ketua Komisi Ibadah DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 18 Juni 2024. 

70Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 221-222. 
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Terkait dengan ayat tersebut, Ustadz Fadlan Akbar memberikan 

komentar yang berkaitan dengan kondisi di negeri ini, bahwa : 

“kita mau pake sistem demokrasi misalnya tetapi ternyata tidak 

menjamin kemaslahatan, ya apa gunanya. Atau sistem kerajaan tetapi 

juga tidak menjamin ya sama saja. Atau kita pake sistem Khilafah tetapi 

yang mengatur dan yang mengelola tidak menjamin juga ya apa 

gunanya. Oleh karena nya pemerintahan apapun tidak masalah selama 

tidak menyimpang dari prinsip dasar”.71 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa model 

pemerintahan seperti apapun Wahdah Islamiyah akan tetap hadir di dalamnya 

selama tidak lari dari prinsip dasar, yakni tauhid dan syariat. Oleh karena itu, 

sistem demokrasi yang ada di Indonesia merupakan bentuk representasi dari 

gerakan WI dalam melakukan dakwah Islamiyah yang ada dalam bidang 

politik. Terkait dengan itu pula, berkaitan dengan prinsip dasar maka ideologi 

suatu negara haruslah tidak bertentangan dengan Islam. Ustadz Akino 

memberikan tanggapan bahwa : 

“jadi kita mau pake sistem komunis, ya tentu ini bertentangan dengan 

prinsip dasar Islam itu tidak bisa. Meskipun dianggap mampu 

menjamin kemaslahatan dunia tetapi bertentangan secara prinsip 
dasar tetap saja itu tidak bisa juga”.72 

Berdasarkan pandangan di atas sangatlah jelas bahwa Wahdah 

Islamiyah tidak memberikan dukungan terhadap ideologi negara komunis 

yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam. Meskipun dianggap 

mampu menjamin kemaslahatan “senasib sepenanggungan” tetapi akar 

ideologi komunis bertentangan dengan ajaran Islam dan itu tidak diterima. 

Gagasan ideologi politik WI secara tidak langsung mengalami perubahan 

 

71Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, 
Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 

72Akino Iskandar, selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah 
Islamiyah. Wawancara, Makassar 13 Juni 2024. 
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paradigma pasca kebijakan asas tunggal pancasila. Dengan melihat realitas 

bahwa WI menerima dan turut andil dalam proses perpolitikan serta 

melaksanakan kebijakan negara adalah bukti konkret yang menunjukkan 

sistem demokrasi dengan nuansa “Islami”. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ustadz Fadlan Akbar bahwa : 

“ya tanggapan positif bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi, 
diluruskan tentang umpamanya perkara penyimpangan hukum itu 
tidak boleh dibiarkan, penyalahgunaan kekuasaan, pemilihan yang 
tidak jurdil lagi dalam pesta demokrasi itu semua harus diluruskan.”73 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa negara 

dengan model dan bentuk apapun harus mampu menjamin dan menerapkan 

nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dmana nilai-nilai itu adalah perintah amar 

ma’ruf dan nahi munkar, dengan menghilangkan bentuk-bentuk kecurangan 

yang ada dalam sistem pemerintahan seperti penyimpangan hukum, 

penyalahgunaan kekuasaan serta pemilihan yang tidak jurdil dalam pesta 

demokrasi. 

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa gagasan politik Wahdah Islamiyah 

bersumber dari al-Qur’an, Hadits dan pandangan para ulama kontemporer, 

serta pandangan para asatidza pendiri Wahdah Islamiyah dengan menekankan 

amar ma’ruf nahi munkar dalam seluruh sendi kehidupan. Gagasan ini muncul 

dalam konstruksi kepemimpinan nasional, tentang keterwakilan politik 

perempuan di parlemen, tentang masyarakat Islam, serta tentang pemilihan 

umum dan makna demokrasi dalam pemahaman Wahdah Islamiyah. 

 

 

 

73Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah DPP 
Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 
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C. Implikasi Gagasan Politik Wahdah Islamiyah terhadap Partisipasi 

Politik Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 

Wahdah Islamiyah pasca reformasi memusatkan perhatian pada 

pilihan politik yang mampu mengakomodir kepentingan umat Islam. Sikap 

politik ini diyakini tidak berubah dari awal pembentukan lembaga hingga hari 

ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Qasim Saguni bahwa : 

“Jadi wahdah sejak masih status sebagai yayasan, sikap politiknya itu 
tidak pernah berubah. Selalu berpartisipasi di dalam pesta demokrasi 
sebab itu adalah hak warga negara. Kemudian di sisi lain juga 
kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap semangat dakwah, 
sehingga kualitas pemimpin itu kembalinya juga kepada rakyat. 
Wahdah Islamiyah sebagai satu komunitas yang memiliki kader dan 
juga simpatisan harus juga berperan untuk menentukan pemimpin 
yang baik. Nah ini dari sisi logisnya”74 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Wahdah 

Islamiyah sebagai elemen bangsa dan juga sebagai ormas Islam berperan 

dalam menentukan pemimpin yang baik. Upaya ini juga didasari dengan 

perintah syariat bahwa : 

“Dari sisi syar’i nya, memang dari awal kita selalu mempertimbangkan 
untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kalau tidak bisa maslahat yang 
lebih besar, minimal adalah menolak mudharat. Itu semua dari kaidah-
kaidah fikih. Kalau kita bisa mendapatkan maslahat yang lebih baik, 
maka itu yang kita pilih. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa 
mendapatkan yang lebih baik, maka menolak mudharat itu yang kita 
dahulukan. Jadi begitu sikap politik Wahdah sejak dari yayasan maupun 
jadi ormas dia tidak berubah”75 

Pandangan ini tentu saja akan berimplikasi pada iklim politik di 

Indonesia yang telah mengalami pergantian kepemimpinan nasional secara 

langsung pasca reformasi selama 5 kali dari tahun 2004 hingga 2024. Peranan 

Wahdah dalam membentengi elemen bangsa dengan semangat amar ma’ruf 

 

74Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 

75Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 
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nahi munkar ini dirumuskan dalam beberapa agenda yang mempertemukan 

para elit kader, baik dari skala nasional maupun daerah.  

1. Konsolidasi Kelembagaan 

Pilihan politik pada pemilihan presiden tahun 2024 merupakan sebuah 

keharusan yang dijalani oleh setiap elemen masyarakat yang peduli terhadap 

demokrasi. Begitu pula dengan Wahdah Islamiyah di internal para kader, 

meskipun dalam beberapa momentum Ustadz Zaitun Rasmin dan petinggi WI 

menginstruksikan pilihan politik secara pribadi, tetapi arah komunikasi politik 

secara kelembagaan tersebut menuju pada pasangan Anis Baswedan dan 

Muhaimin.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Cara Mewujudkan Pemimpin yang Kita Inginkan di Pilpres 

2024 menurut Wahdah Islamiyah 

Ustadz Zaitun Rasmin dalam sebuah acara yang bertajuk “cara 

mewujudkan pemimpin yang kita inginkan di pilpres 2024” memberikan 

pandangan bahwa : 

“kadang-kadang masih ada sebagian umat Islam yang merasa bahwa ini 
tidak boleh dan tidak Islami. Ini adalah pendapat yang Syadz, bukan 
berdasarkan pendapat Ulama dan tidak berdasarkan dalil yang kuat. 
Maka kita kesimpulannya kaum Muslimin, karena kepemimpinan 
begitu penting dalam konsep Islam, dan kita rasakan dalam kehidupan 
sehari hari seorang presiden begitu penting begitu kuasa. Hal yang 
benar bisa jadi salah kalau presiden salah dalam menilainya, yang salah 
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bisa benar kalau presiden salah menilainya. Maka jangan salah dalam 
memilih presiden, bahkan sebelumnya suara kita jangan sampai tersia-
siakan di dalam memilih presiden”.76 

Berdasarkan uraian pandangan di atas dapat diketahui bahwa Ustadz 

Zaitun Rasmin atau biasa disingkat UZR menjabarkan soal demokrasi dalam 

pandangan Islam yang “membolehkan” untuk mengikutinya dengan catatan 

bahwa jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Oleh karena tugas dan 

tanggung jawab pemimpin dalam Islam begitu berat dan sangat berkuasa, 

maka pilihan seseorang dalam pemilihan presiden tahun 2024 akan 

menentukan masa depan negara selama 5 tahun kedepan. Secara tegas, WI 

mengambil langkah strategis dengan memusatkan perhatian politiknya pada 

pihak yang mampu mengakomodasi ruang-ruang kepentingan umat Islam dan 

bangsa Indonesia. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Akino Iskandar bahwa : 

“tapi intinya yang namanya pilihan pasti ada kecenderungan kan. Tentu 
semua pada prinsip musyawarah namanya ijtihad dalam sebuah ormas 
itu wajar, dan kita akui bahwa 3 pasangan ini merah putih dan 
semuanya untuk kebaikan negeri.”77 

Pernyataan di atas memberikan ruang kompetitif dalam menghadapi 

pesta demokrasi di Indonesia, bahwa ketika diperhadapkan pada sebuah 

pilihan, maka baik secara pribadi maupun secara kelembagaan pilihan politik 

merupakan hal yang dianggap wajar dan sah-sah saja. Wahdah Islamiyah 

dengan memegang teguh prinsip musyawarah di internal organisasi 

mengokohkan pilihan tersebut dengan pelbagai kampanye untuk menjadi 

pemilih yang rasional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan 

Jalil bahwa : 

 

76Zaitun Rasmin, “Pendiri dan Ketua DPP Wahdah Islamiyah”. Makassar, 04 Januari 
2024. 

77Akino Iskandar, selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah 
Islamiyah. Wawancara, Makassar 13 Juni 2024. 
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“Kalau mau dikatakan lebih serius, sejak awal Wahdah serius 
memperhatikan demokrasi di Indonesia. Bentuk keseriusan itu 
terwujud dalam. Pertama, WI selalu mengedepankan budaya 
musyawarah dalam tataran yang berjenjang, saya mengingat tahun 
2004 itu kita bermusyawarah dengan istilah sidang majelis organisasi 
(SMO) dengan memutuskan bagaimana penyikapan kita terhadap ajang 
pemilu itu, disitu jelas kita menyatakan bahwa mengarahkan anggota 
untuk memilih. Kedua, adapun pilihan secara definitif tentu kepada 
yang memberi maslahat, kan isitilahnya dalam politik elektoral itu yang 
paling baik dan paling mungkin”.78 

Senada dengan pernyataan tersebut, Ustadz Akino Iskandar 

menambahkan bahwa : 

“artinya kan dari 3 pasangan kan kita saring yang mana yang paling baik 
yang nilainya menurut versi wahdah kan tentu versi ormas lain, ormas 
ini dst oh ini yang lebih baik apalagi yang sedang mengusung perbaikan 
dan perubahan. Bagaimanapun kita selalu sesuai dalil al-Qur’an.79 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perbedaan politik 

dalam setiap organisasi Islam dilihat dari segi versi masing-masing. Menurut 

hemat penulis, kampanye pemilih rasional digiring untuk menjatuhkan pilihan 

politik pada pasangan yang mengusung “perbaikan” dan “perubahan”. Dalam 

hal ini pasangan Anis-Muhaimin dianggap sebagai representasi dari 

pandangan politik Wahdah Islamiyah untuk mampu menjaga dan membawa 

perubahan terhadap polemik politik yang ada di Indonesia. 

Ustadz Fadlan Akbar menjelaskan bahwa : 

“ya tanggapan positif bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi, 
diluruskan tentang umpamanya perkara penyimpangan hukum itu 
tidak boleh dibiarkan, penyalahgunaan kekuasaan, pemilihan yang 
tidak jurdil lagi dalam pesta demokrasi itu semua harus diluruskan”.80 

Landasan kampanye rasional dilakukan dengan beberapa catatan, 

bahwa menjelang pemilihan presiden tahun 2024 iklim politik di Indonesia 

 

78Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 20 
Juni 2024. 

79Akino Iskandar, selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah 
Islamiyah. Wawancara, Makassar 13 Juni 2024. 

80Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, 
Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 
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semakin memanas dengan adanya beberapa indikasi kecurangan pemilu. 

Money politik, penyalahgunaan kekuasaan, serta politik dinasti memenuhi 

perbincangan hangat di masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Ustadz Akino Iskandar bahwa : 

“Kalau pandangannya kan apa yang berkembang juga tentu ada fakta-

fakta. Tapi apakah itu memang apa ya. Intinya ada perilaku politik di 

Indonesia yang harus diubah seperti amplop-amplop, memanfaatkan 

kekuasaan itu masih ada. Nah kalau dibilang fakta fakta bahwa ada 

paslon tertentu yang melakukan kecurangan kira kira semua mengakui 

bahwa memang ada terbuka dan jelas. Paling sebagai ormas islam tentu 

harus ada pandangan atau kritik yang membangun bahwa pola pola 

seperti itu harus ada langkah perbaikan baik bertahap atau bisa 

signifikan karena itu merusak tatanan bangsa kalau memilih dengan 

cara disogok. Jadi ya begitu pemimpin-pemimpinnya mudah korupsi. Ya 
kan uangnya habis kampanye, jadi ya mereka pasti cari balikinnya”.81 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pola 

politik praktis dengan menggunakan uang sebagai penentu pilihan seseorang 

(money politik) sangat “dikutuk” dalam internal Wahdah Islamiyah. 

Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ustadz Muhammad Djusran 

Bachtiar selaku Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan 

bahwa : 

“Saya mengajak semua masyarakat terkhusus Sulawesi Selatan agar 
bersama-sama menjaga ukhuwah dan keharmonisan antar sesama 
demi memastikan kelancaran pemilu 2024, Kami menolak politik 
identitas yang menggunakan nama agama untuk kepentingan politik 
praktis.”82 

 

81Akino Iskandar, “selaku Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP 
Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 13 Juni 2024. 

82Muhammad Djusran Bachtiar, “selaku Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah 
Sulawesi Selatan”. https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/11/22/sukseskan-pemilu-2024-
pimpinan-wahdah-islamiyah-sulsel-serukan-tolak-money-politik/ (diakses pada 20 Juli 
2024). 

https://rakyatsulsel.fajar.co.id/tag/pemilu-2024/
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Senada dengan pandangan di atas, Muhammad Yani Karim selaku 

Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Sulawesi Tengah juga 

mengungkapkan bahwa : 

“Semoga Allah merestui ikhtiar kita, memenangkan pilihan kita, demi 
untuk Indonesia yang adil, makmur, dan berkah untuk semua. Amin”.83 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Wahdah Islamiyah 

dengan cara-cara tertentu berupaya mengkampanyekan pasangan Anis-

Muhaimin ke elemen masyarakat dengan tujuan mencapai perubahan ke arah 

yang lebih baik. Penolakan terhadap money politik dan politik identitas juga 

menjadi perhatian WI dalam rangka menciptakan pemilihan umum yang 

kondusif dan tidak memecah belah persatuan umat Islam dan bangsa 

Indonesia. 

Indikasi terhadap pemilihan umum yang tidak kondusif dan penuh 

kecurangan juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil bahwa : 

“jadi money politik itu, kecurangan itu memang ada tapi tidak bisa juga 
nda disuarakan bahwa ada kecurangan tapi kan asebagai negara hukum 
ada wadahnya bawa ke MK atau apalah kalau memang keputusan 
begitu ya harus diterima meskipun memang ada yang tidak sesuai kan.  
Saya kira itu pointnya84 

Apabila terdapat fakta dan mempunyai cukup bukti, maka tindakan 

money politik dan segala bentuk kampanye yang tidak kondusif perlu 

dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum tertinggi di 

Indonesia. Upaya hukum yang dilakukan merupakan langkah yang strategis 

tanpa perlu saling “chaos” antar sesama pendukung pasangan calon presiden. 

 

83Muhammad Yani Karim, “selaku Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah 
Sulawesi Tengah”. Palu, 07 Februari 2024. https://metrosulawesi.net/berita/detail/ketua-
dpw-wi-sulteng-dukung-amin-dan-nsl-sebagai-caleg-dpr-ri (diakses pada 20 Juli 2024). 

84Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 20 Juni 2024. 

https://metrosulawesi.net/berita/detail/ketua-dpw-wi-sulteng-dukung-amin-dan-nsl-sebagai-caleg-dpr-ri
https://metrosulawesi.net/berita/detail/ketua-dpw-wi-sulteng-dukung-amin-dan-nsl-sebagai-caleg-dpr-ri
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Kampanye rasional yang dilakukan WI sekali lagi berada pada spirit ke-

Islaman yang mementingkan amar ma’ruf dan nahi munkar. Sebagaimana yang 

disampaikan Ustadz Fadlan Akbar bahwa : 

“Soal kampanye itu tidak ada masalah. Mengkampanyekan kebaikan, 
mensosialisasikan kebaikan dari satu sisi itu perintah syariat. Syariat 
kita memerintahkan amar ma’ruf  kampanye kebaikan ya dan 
mengkampanyekan orang-orang baik. Memperkenalkan ke masyarakat 
kebaikan orang-orang baik dan mengajak masyarakat untuk 
mendukung kebaikan orang orang baik, itu disyariatkan. Dan pada sisi 
lain an-nahnu anil mungkar melarang kemungkaran ya kita harus 
menjelaskan ini kemungkarannya ini pelaku kemungkarannya ya 
jangan kamu dukung ya. Itu bagian daripada dakwah, jadi tidak ada 
masalah. Bahkan kewajiban setiap individu masyarakat untuk terlibat 
aktif mengkampanyekan kebaikan. Kalau tidak demikian ya beginilah 
jadinya kita akan dibohongi dan ditipu”85 

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui dan 

disimpulkan bahwa kampanye rasional adalah kampanye kebaikan yang 

berdasarkan pada perintah syariat Islam. Masyarakat dituntut untuk mampu 

berbuat baik dengan jalan memilih pasangan calon presiden Anis-Muhaimin 

dan mencegah kemungkaran dengan tidak memilih dan memberikan 

dukungan pada lawan politik yaitu Prabowo-Gibran sebagai barisan politik 

petahana. Dengan melihat beberapa fakta yang sebelumnya dijelaskan, maka 

atas landasan tersebut WI menginsturksikan para kader dan elemen 

masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan dan keburukan yang sama. 

Pengaruh kuat identitas Islam sebagai gerakan yang mengakar dalam 

lapisan masyarakat di Indonesia melahirkan sekat dan ketegangan teologi-

politik dalam setiap momentum pemilihan umum. Hal ini paling jelas terlihat 

pada kampanye calon terdepan, Prabowo Subianto. Kampanye pencalonan 

Prabowo pada tahun 2014 dan 2019 menggambarkan saingannya saat itu, 

Presiden Jokowi saat ini, sebagai kandidat yang anti-Islam. Namun pada tahun 

 

85Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, 
Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 
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2024, ia tidak terlalu membutuhkan hal-hal tersebut dan malah bersekutu 

dengan kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang tradisionalis. Pasalnya, Prabowo 

kembali memposisikan dirinya sebagai calon “warisan” Jokowi, bahkan 

mencalonkan putra presiden, Gibran Rakabuming, sebagai cawapresnya. 

Usulannya terhadap Nahdlatul Ulama merupakan kelanjutan dari hubungan 

Jokowi dengan organisasi tersebut, dan Prabowo berharap dukungan mereka 

akan meningkatkan suaranya di kubu Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur.86 

Berbeda dengan Wahdah Islamiyah yang justru konsisten dalam 

melekatkan identitas Islam sebagai kampanye politiknya. Konsolidasi 

kelembagaan Wahdah Islamiyah jelang pemilihan umum digunakan sebagai 

ajang untuk merumuskan sikap politik Wahdah Islamiyah. Biasanya agenda ini 

dirumuskan dalam event nasional seperti Muktamar, Mukernas, Silatnas, 

Musyawarah Tingkat Tinggi, serta Sidang Majelis Organisasi. Keputusan dalam 

pertemuan nasional tersebut, akan didistribusikan ke berbagai daerah untuk 

menyatukan pandangan dan gerakan dalam mengawal pemilihan umum, dan 

problem keummatan lainnya. Menurut hemat penulis, konsolidasi 

kelembagaan ini memungkinkan tersalurkannya kepentingan elit kader 

Wahdah Islamiyah dalam menggerkakan massa di berbagai daerah, baik yang 

berkaitan dengan problem politik, maupun aksi kemanusiaan. 

 

 

 

86Chris Chaplin dan Syarifuddin Jurdi, “Faith, Democracy and Politics in Indonesia: 
Explaining the Lack of Islamic Mobilisation in 2024”. The London School of Economics and 
Political Science, 2024 (https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/02/faith-
democracy-and-politics-in-indonesia-explaining-the-lack-of-islamic-mobilisation-in-2024/ 
dikases pada 28 September 2024), h. 4. 

https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/02/faith-democracy-and-politics-in-indonesia-explaining-the-lack-of-islamic-mobilisation-in-2024/
https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/02/faith-democracy-and-politics-in-indonesia-explaining-the-lack-of-islamic-mobilisation-in-2024/
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2. Proliferasi Kader 

Pertumbuhan dan penyebaran kader Wahdah Islamiyah di seluruh 

pelosok negeri tidak hanya sekedar menjadi kader da’i yang bergerak dalam 

urusan dakwah kultural di masyarakat. Tetapi juga memungkinkan menjadi 

kader politik untuk memberikan legitimasi terhadap penegakan syariat Islam 

di Indonesia melalui jalur undang-undang.  

a. Kader Politik (Struktural) 

Dewan Syariah DPP WI memberikan putusan terkait kebolehan para 

kader WI untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan umum. Tampilnya kader 

WI sebagai peserta politik tentu dilatari oleh sebuah kesepakatan internal 

organisasi. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan Dewan Syariah DPP WI 

bahwa : 

“Siapapun yang mencermati dengan baik dan hati jernih tanpa didasari 
oleh sikap fanatik buta kepada ulama tertentu akan dapat 
menyimpulkan bahwa perbedaan para ulama Ahlussunnah dalam 
menyingkapi masalah ini sepenuhnya disebabkan perbedaan mereka 
dalam menimbang mashalahat dan mafsadat -suatu hal yang sering 
terjadi dalam masalah yang tidak didukung oleh nash yang sharih- yang 
ada dalam kasus ini. Walaupun beberapa ulama besar Ahlussunnah 
kontemporer (lih. Fatwa-fatwa terlampir) memandang bahwa ikut 
pemilu -bahkan menjadi anggota parlemen- dibolehkan demi 
mencegah kemafsadatan yang lebih besar. Dengan kata lain, kita 
terpaksa menempuh sebuah kemafsadatan yang lebih kecil (pemilu dan 
segala yang menjadi konsekwensinya) demi mencegah atau 
mengurangi kemafsadatan yang lebih besar”.87 

Berdasarkan hasil putusan di atas menunjukkan bahwa jalan politis 

yang ditempuh Wahdah Islamiyah adalah dengan cara berbaur dengan sistem 

pemerintahan serta terlibat dalam pemilihan umum. Arena politik ini 

dimaksud kan sebagai upaya untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. 

Sebagaimana yang dipahami bahwa perintah syariat yang ditegaskan dalam 

 
87Wahdah Islamiyah, Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan 

Umum. Diakses pada 29 Juli 2024 (https://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-
islamiyah-tentang-pemilihan-umum/) 
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gagasan politik WI adalah amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu para kader 

yang terjun dalam dunia parlemen harus menjadi patron dan figur yang baik 

demi mewujudkan ruang-ruang dakwah Islam 

Ustadz Qosim Saguni selaku pendiri Wahdah Islamiyah menerangkan 

bahwa : 

“Nah sementara kebijakan tahun 2023 itu dari MUKERNAS ke 17 dan 
dipertegas dalam musyawarah tinggi yang terakhir, sebelum PEMILU. 
Itu membolehkan kader sebagai calon legislatif, artinya bukan hanya 
memilih tapi sebgai peserta pemilu. Dengan tetap mendapatkan arahan, 
kemudian tidak perlu non aktif sebagai kader, tetapi harus 
dinonaktifkan sebagai pengurus. Supaya mereka lebih fokus dalam 
urusan politik. Nah ini kebijakan baru dalam sikap partisipasi politik”.88 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hasil 

MUKERNAS ke 17 yang dipertegas dalam musyawarah tingkat tinggi yang 

terkahir memutuskan bahwa kader Wahdah Islamiyah yang ada di setiap 

daerah diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada 

pemilihan umum tahun 2024. Status keanggotaannya sebagai pengurus harus 

dinonaktifkan, tetapi sebagai kader mereka tetap diharapkan dapat 

menghadiri kegiatan seperti tarbiyah, taklim, dan berbagai even yang diadakan 

oleh Wahdah Islamiyah. 

Jika pada aturan organisasi sebelumnya me-non aktifkan status 

keanggotaan, baik sebagai pengurus maupun sebagai kader. Maka hasil 

musyawarah tingkat tinggi ini hanya sekedar mencabut status kepengurusan 

dari setiap anggota yang ingin mencalonkan diri ke kursi legislatif. Hal ini tentu 

saja memberikan koordinas secara tidak langsung dari pihak lembaga 

terhadap kader yang berhasil terpilih ke dalam parlemen. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Jalil bahwa : 

 

88Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 
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Nda ada masalah, silahkan dengan syarat kalau yang dimaksud politik 
praktis, lebih spesifik lagi partai politik, maka keputusan sementara 
dari permusyawaratan para pimpinan di Wahdah bahwa kader yang 
ingin terjun ke dunia politik, dengan syarat dia tidak boleh merangkap 
sebagai pengurus Wahdah. Dinon aktifkan status nya sebagai pengurus, 
tetapi sebagai kader tetap lanjut. Supaya tidak terjadi konflik interest. 
Apalagi kan kita harus adil, karena kita tidak menentukan satu partai. 
Nanti dia masuk partai sini, dia jadi pengurus ya dia pengaruhi anggota, 
jadi nantinya kacau.89 

Rumusan dasar internal organisasi mengkonfirmasi bahwa 

keterlibatan para kader dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia 

merupakan bentuk partisipasi politik Wahdah Islamiyah untuk negeri. Tentu 

saja dengan mengirim anggota sebagai calon di bangku parlemen diharapkan 

agar mampu menjaga marwah organisasi, selama tidak terdapat kebijakan 

yang dianggap merusak kepentingan orang banyak. Sebab citra politik kader, 

akan berdampak pada masa depan organisasi. 

Kebolehan dalam berpartisipasi sebagai calon legislatif juga 

disampaikan oleh Ustadz Fadlan Akbar selaku anggota pleno Dewan Syariah 

bahwa : 

“Selama ini yang diberlakukan memang dinon aktifkan supaya mereka 
bisa lebih fokus. Dan kemudian mungkin ada hal-hal yang mereka 
lakukan nanti ternyata berdampak negatif bagi dakwah maka dia tidak 
menginfeksi lembaga dakwah itu. Mungkin saja nanti ada kebijakan 
kebijakan politiknya yang menciderai kebijakan dakwah, maka oleh 
karena itu dia harus dinon aktifkan, kalau secara kekaderan ya mereka 
tetap kader. Tetap mengikuti tarbiyah, ikuti kegiatan tarbiyah, taklim 
dll.90 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status 

kader WI yang terlibat dalam politik “dinonaktifkan”. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan para kader untuk mengikuti jalur politis tanpa 

menciderai citra organisasi. Langkah ini juga bisa dianggap sebagai sikap 

 

89Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 20 Juni 2024. 

90Fadlan Akbar, “selaku Dosen STIBA Makassar dan Anggota Pleno Dewan Syariah, 
Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Makassar 12 Juni 2024. 
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“kehati-hatian” untuk mengantisipasi luntur nya semangat istiqomah di jalur 

kebenaran yang memungkinkan kader dapat meng”inveksi” organisasi melalui 

beberapa kebijakan politik yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Meski 

demikian, di luar dari aktivitas politik tersebut para kader yang terlibat dalam 

parlemen tetap dianggap sebagai kader dan diharuskan mengikuti setiap 

kegiatan-kegiatan lembaga seperti tarbiyah islamiyah, taklim dan event-event 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Stiker Kampanye Partai Keadilan Sejahtera 

Distribusi kader politik Wahdah Islamiyah berhasil meloloskan Aswar 

Rasmin selaku saudara dari Ustadz Zaitun Rasmin yang merupakan pimpinan 

Wahdah Islamiyah. Dengan menggunakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai 

kendaraan politiknya, Aswar Rasmin berhasil terpilih dalam periode keduanya 

sebagai anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Kecamatan 

Panakkukang dan Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bersamaan dengan itu, 

Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden RI, tidak 

berhasil memenangkan pemilu tetapi menjadi semangat perjuangan Wahdah 

Islamiyah dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun 2024. 
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Berdasarkan fakta politik tersebut, maka pemahaman teologis-politik 

Wahdah Islamiyah memungkinkan teraplikasikan melalui jalur legal formal 

secara perlahan. Mengingat penerapan syariat Islam yang  ada dalam perda 

Bulukumba yang tidak lepas dari pengaruh KPPSI dan Wahdah Islamiyah 

menjadi realitas politik, betapa massifnya Wahdah menyebarkan pengaruh 

Islamisasi di Nusantara melalui peran dan kontribusi para  kadernya. 

b. Kader Dakwah (Kultural) 

Wahdah Islamiyah sebagai organisasi masyarakat Islam memusatkan 

perhatian melalui jalur dakwah sebagai upaya pencerahan dan pencerdasan 

umat Islam. Dakwah dalam pandangan Wahdah Islamiyah tidak hanya cukup 

dengan semangat dan asal menyampaikan pesan kepada umat mengenai 

masalah-masalah agama, tetapi diperlukan adanya pemetaan kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, oleh karena kelompok sasaran 

tersebut sangat penting, maka diperlukan strategi yang tepat dalam 

menyampaikan dakwah, Wahdah membagi menjadi dua yakni; pertama, 

dakwah umum adalah dakwah yang bersifat umum, kepada masyarakat 

sebagai bagian penyadaran dan motivasi pentingnya ber-Islam secara kaffah. 

Bentuk kegiatannya dapat berupa khutbah-khutbah, pengajian umum, kuliah 

umum, majelis taklim, bedah buku, diskusi dan lain-lain. Kedua, dakwah 

khusus adalah dakwah kepada orang-orang yang telah menyadari pentingnya 

mengetahui dan komitmen mengamalkan Islam secara menyeluruh.91 

Kader da’i Wahdah Islamiyah lahir dari sebuah program kaderisasi 

ulama, dimana mereka telah mendapatkan edukasi dan pelatihan terkait 

bagaimana mentransformasikan ajakan kepada masyarakat untuk kembali 

 

91DPP Wahdah Islamiyah, Aqidah dan Manhaj Wahdah Islamiyah, h. 3. 
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kepada al-Qur’an dan Sunnah. Dalam acara “Tabligh Akbar: Tebar da’i 

Nusantara” yang diselenggarakan pada 17 Agustus 2024, sebanyak 404 da’i 

dan da’iyah yang diutus untuk menebarkan dakwah di seluruh pelosok negeri. 

Menurut Ustadz Rahmat Abdul Rahman dalam sambutannya, selaku ketua 

Harian DPP Wahdah Islamiyah bahwa : 

“Tugas kalian adalah mencerdaskan bangsa, mengajarkan Al-Qur’an 
sebagai pilar utama dalam agama kita, dan menjadi teladan terbaik di 
tempat tugas kalian. Wahdah Islamiyah adalah kumpulan orang-orang 
yang ingin mendukung pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 
Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga pada momentum hari ini, 
kita berharap bangsa kita semakin baik. Dengan adanya dai dan daiyah, 
kita inginkan Indonesia tercerdaskan dan diberikan keberkahan”92 

Berdasarkan pernyataan tersebut, kader da’i yang diutus mempunyai 

tugas dan tanggungjawab dalam mencerdaskan bangsa, mengajarkan al-

Qur’an sebagai pilar utama dalam agama Islam, serta menunjukkan akhlak al-

karimah sebagai contoh kepada masyarakat. Wahdah Islamiyah berupaya 

bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan bangsa dan negara 

melalui tebar da’i dan da’iyah di seluruh Nusantara. 

Wahdah Islamiyah dalam misinya, 4 dari 11 diantaranya menegaskan 

bahwa : 

1) Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua provinsi di 

Indonesia. 

2) Terbentuknya DPD sebanyak 80% dari jumlah kabupaten/kota di 

seluruh Indonesia. 

3) Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di 

DPD Kabupaten Kota. Serta 

 

92Rahmat Abdul Rahman, Ketua Harian DPP Wahdah Islamiyah. Sejarah! 
Berkontribusi untuk Indonesia Maju, Wahdah Islamiyah Utus 404 Dai-Daiyah Muda & Guru 
Ngaji Di HUT RI Ke-79 - Wahdah Islamiyah (diakses pada 20 Agustus 2024). 

https://wahdah.or.id/sejarah-berkontribusi-untuk-indonesia-maju-wahdah-islamiyah-utus-404-dai-daiyah-muda-guru-ngaji-di-hut-ri-ke-79/
https://wahdah.or.id/sejarah-berkontribusi-untuk-indonesia-maju-wahdah-islamiyah-utus-404-dai-daiyah-muda-guru-ngaji-di-hut-ri-ke-79/
https://wahdah.or.id/sejarah-berkontribusi-untuk-indonesia-maju-wahdah-islamiyah-utus-404-dai-daiyah-muda-guru-ngaji-di-hut-ri-ke-79/
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4) Memiliki kader sebanyak 5% dari jumlah populasi umat Islam.93 

Empat poin dari 11 misi utama Wahdah Islamiyah menunjukkan bahwa 

kaderisasi melalui segala bentuk pendekatan para da’i dan da’iyah ke 

masyarakat diharapkan mampu menopang eksistensi lembaga di seluruh 

Nusantara. Demikian ini diharapkan agar mampu mewujudkan visi Wahdah 

Islamiyah untuk menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 1452/2030 M. 

Sekaitan dengan aktivitas politik, maka peran dakwah di pelbagai 

Nusantara akan menjadi basis suara yang menghimpun Wahdah Islamiyah 

dalam penetapan sikap politik skala nasional. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ustadz Qosim Saguni bahwa : 

“Termasuk ini menjadi sikap politik yang bagian dari dakwah. 
Bagaimana kita memahamkan masyarakat tentang apa yang kita pilih, 
itu lewat dakwah karena sudah terintegrasi dengan pemahaman serta 
identitas kami”.94 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aktivitas 

dakwah memungkinkan terakomodasinya pilihan politik Wahdah Islamiyah 

dalam pemilihan umum presiden tahun 2024. Wahdah menganggap bahwa 

sikap politik merupakan bagian dari dakwah, yang memberikan pengaruh 

kepada setiap kader dan masyarakat yang terintegrasi melalui aktivitas 

dakwah yang dilakukan oleh da’i dan da’iyah di Nusantara. 

Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil selaku ketua Dewan Syuro DPP 

Wahdah Islamiyah juga memberikan tanggapan bahwa : 

Jadi bagaimana sebenarnya Wahdah ini aktivitas utamanya kan 
sebenarnya dakwah, tapi tidak lepas dari politik. Artinya bukan politik 

 

93Wahdah Islamiyah, “Visi Misi Wahdah Islamiyah”. https://wahdah.or.id/visi-misi/ 
(diakses pada 28 Agustus 2024). 

94Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 

https://wahdah.or.id/visi-misi/
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praktis, tapi high politik yang mengawal dan memberikan pressure 
terhadap kebijakan pengelola negara.95 

Pandangan di atas menunjukkan sebuah sikap politik Wahdah 

Islamiyah yang dianggap hanya berperan dalam konteks high politic, dimana 

tugas dan  tanggungjawabnya adalah menekan kebijakan pemerintah yang 

tidak pro terhadap kepentingan umat Islam. Meski demikian fakta 

menunjukkan bahwa peranan Wahdah Islamiyah tidak hanya sekedar menjadi 

pressure group tetapi menjadi aktor politik dalam memainkan upaya Islamisasi 

masyarakat di Indonesia. 

3. Jaringan Kelembagaan 

Wahdah Islamiyah dalam mengemban misi dakwah di Indonesia tentu 

tidak akan berjalan sesuai harapan apabila tidak menggunakan perangkat 

yang mampu mengakomodir gerakannya. Dalam hal ini, diperlukan sinergitas 

dalam membangun jaringan, baik lembaga negara, maupun non negara. Upaya 

islamisasi masyarakat demikian akan tercapai melalui lembaga yang 

memusatkan perhatian kepada problem keummatan serta penegakan syariat 

Islam. Dalam hal ini, Ustadz Zaitun Rasmin selaku pimpinan DPP Wahdah 

Islamiyah telah membuka “kran” untuk setiap lembaga yang ingin diajak kerja 

sama. 

Salah satu jaringan kelembagaan yang paling kuat dan berhasil dalam 

menerapkan syariat Islam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah 

afiliasinya terhadap KPPSI. Demikian pula dalam lembaga skala nasional, 

 

95Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 
Makassar 20 Juni 2024. 
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Ustadz Zaitun Rasmin berhasil menduduki jabatan sebagai Wakil Sekretaris 

Jendral Majelis Ulama Indonesia.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Dewan Pimpinan MUI 

Ustadz Ikhwan Jalil menerangkan terkait jaringan kelembagaan 

Wahdah Islamiyah bahwa : 

“Jadi alhamdulillah, kader-kader wahdah kan sudah cukup banyak dan 
bergerak di bidang yang cukup beragam. Kalau dalam konteks 
membangun kesadaran beragama di daerah, ini kader kader wahdah 
masuk di lembaga-lembaga. Ada di FKUB, ada di pemerintahan juga, ada 
di bagian pemerintahan, ada jadi anggota DPR walaupun belum banyak, 
ada juga di ranah hukum jadi hakim pengacara. Di kancah nasional juga 
seperti itu kan, keterlibatan di MUI Pusat terutama Ustadz zaitun dan 
lainnya. Di kancah internasional juga begitu, bahkan ust zaitun 
menginisiasi terbentuknya ikatan ulama dan dai asia tenggara. Kita 
secara periodik melakukan beberapa pertemuan bebrapa ustadz, ulama 
terutama yang bergerak dan aktif di bidang dakwah. Terakhir di Bogor, 
sebelumnya di malaysia, mungkin nanti di rancang di tahiland, filipina. 
Ustadz zaitun juga, bahkan secara pribadi dan lembaga turut membantu 
dalam beberapa negosiasi internasional. Seperti pak Jusuf Kalla 
mempertemukan faksi faksi afghanistan di jakarta, itu timnya ustadz 
Zaitun, saya penerjemah. Dalam konteks palestina juga kita 

 
96Majelis Ulama Indonesia, “Dewan Pimpinan”. https://mui.or.id/info-kepengurusan 

(diakses pada 28 Agustus 2024). 

https://mui.or.id/info-kepengurusan
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menginisiasi kontribusi umat, baik bersama dengan pemerintah, LSM, 
mulai dengan peristiwa gaza akhir akhir ini ya kita maksimalkan betul. 
Bersama dengan pemerintah tentunya. Ustadz Zaitun juga masuk dalam 
beberapa afiliasi ulama internasional”. 

Secara garis besar perlu diketahui bahwa, jaringan kelembagaan ini 

terkoneski satu sama lain, baik dari skala regional, nasional dan internasional. 

Wahdah turut mencetak kader untuk berproses dalam setiap lembaga seperti, 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di lembaga pemerintahan, Dewan 

Perwakilan Rakyat, hingga menjadi hakim/pengacara. Dalam skala nasional 

seperti MUI Pusat, bahkan di skala internasional Wahdah dalam hal ini Ustadz 

Zaitun Rasmin menginisiasi terbentuknya Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara. 

Terkait sinergitas ini, maka Ustadz Qosim Saguni menerangkan bahwa : 

“Kalau sinergitas jelas itu, kita ada prinsip namanya ta’awwun. Tidak 
bisa kita tanpa perangkat lain. Kita adalah bagian dari pemerintah dan 
masyarakat. Kalau kita bersikap dia netral, jelas dakwah ini tidak bisa 
jalan. Justru kita memposisikan diri mendukukng program-program 
pemerintah dalam bidang pembangunan agama, tapi dalam 
pembangunan fisik juga ada kami lakukan, baik itu ekonomi, 
pendidikan. Kemudian program yang bisa disinergikan kita sinergikan, 
kalau pendidikan yang pesantren kan afiliasinya ke kementerian agama, 
program stunting ke dinas kesehatan dll. Jadi semuanya kita tetap 
sinergikan. Termasuk ormas-ormas, kita menjaga hubungan dengan 
mereka. Dalam bidang legislatif, kita juga menjaga hubungan dengan 
mereka”.97 

Sinergitas dalam membangun negeri menjadi prioritas Wahdah 

Islamiyah untuk memupuk aktivitas dakwah dan gerakan Islamisasi di seluruh 

Nusantara. Upaya ini tentu saja harus disesuaikan pada bidangnya masing-

masing, sebagaimana dalam urusan pendidikan agama maka afiliasinya ke 

kementerian agama, urusan ekonomi akan disinergikan melalui beberapa 

lembaga yang bersangkutan, termasuk ajakan kerja sama dengan BSI.98 Dalam 

 
97Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 
98Wahdah Islamiyah, “Kunjungan Wahdah Islamiyah ke BSI”. 

https://wahdah.or.id/terima-kunjungan-dari-wahdah-islamiyah-pihak-bsi-bukan-hanya-
tetangga-tapi-keluarga-dekat/ (diakses pada 28 Agustus 2024). 

https://wahdah.or.id/terima-kunjungan-dari-wahdah-islamiyah-pihak-bsi-bukan-hanya-tetangga-tapi-keluarga-dekat/
https://wahdah.or.id/terima-kunjungan-dari-wahdah-islamiyah-pihak-bsi-bukan-hanya-tetangga-tapi-keluarga-dekat/
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urusan kesehatan, seperti program stunting maka afiliasinya kementerian 

kesehatan, dst.  

Demikian pula dalam urusan politik, maka Wahdah Islamiyah 

memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak berafiliasi dalam satu partai 

politik tertentu, tetapi mendistribusikan kadernya melalui partai yang mampu 

mengakomodir kepentingan umat Islam dan menjamin kemaslahatan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Jalil bahwa : 

“Ada kader wahdah di partai nasional, ada di partai islam. Ya macam-
macam. Tidak hanya sekedar PKS. Bahkan kita tidak membatasi ke 
partai islam saja, ada yang di partai nasional dll. Ada kita punya, ada di 
golkar, ada di nasdem, ada di gerindra. Bahkan, Cuma ini masih 
didiskusikan, ada kader wahdah yang masuk PSI. tidak ada masalah, 
yang penting dia tidak jadi pengurus di Wahdah. Yang penting anda 
mempertanggung jawabkan, kalau ada kebijakan merugikan 
kepentingan umat, anda harus siap juga sebagai kader untuk 
mendapatkan arahan”.99 

Afiliasi partai politik Wahdah Islamiyah tidak hanya sekedar 

menghimpun partai-partai Islam, tetapi berupaya memahami situasi politik 

yang dinamis. Dengan demikian, kehadiran kader dalam setiap partai politik, 

baik Islam maupun partai nasional akan memungkinkan tersalurkannya 

Islamisasi masyarakat melalui jalur legal formal. Pergeseran sikap politik 

Wahdah Islamiyah dirumuskan melalui Musyawarah Tingkat Tinggi yang 

membuka ruang para kader untuk berpartisipasi dalam pemilu melalui 

kendaraan politik yang mampu mengakomodir kemaslahatan umat Islam. 

Ustadz Qosim Saguni menambahkan bahwa : 

“Kalau kita secara umum adalah partai Islam yang memenuhi kriteria. 
Jadi kita tidak menunjuk satu saja partai, kemudian juga biasa kita lihat 
adalah person nya. Jadi kadang-kadang kita juga ke golkar. Jadi politik 
itu kan dinamis, kami prioritaskan yang menjamin kemaslahatan”.100 

 
99Muhammad Ikhwan Jalil, “Ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah”. Wawancara, 

Makassar 20 Juni 2024. 
100Qosim Saguni, “Pendiri Wahdah Islamiyah”. Wawancara, Gowa 28 Agustus 2024. 
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Wahdah dalam menetapkan sikap politiknya, tidak hanya melihat ke 

partai politik, tetapi juga memandang person yang diusung. Apabila memenuhi 

kriteria sebagaimana dalam kosntruksi kepemimpinan dalam pembahasan 

sebelumnya, maka Wahdah Islamiyah akan mendukung, tetapi ketika dalam 

satu partai Islam terdapat person yang tidak memenuhi kriteria, maka sikap 

politik dapat dialihkan kepada partai nasional yang personnya memenuhi 

kriteria kepemimpinan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi 

gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap partisipasi politik pemilihan 

umum Presiden tahun 2024 setidaknya mampu tersalurkan melalui ; pertama, 

konsolidasi kelembagaan Wahdah Islamiyah melalui pertemuan nasional 

seperti Muktamar, Mukernas, Silatnas, hingga pada momentum Tabligh Akbar 

Nasional di berbagai daerah menjadi ruang untuk menetapkan dan 

menyalurkan sikap politik Wahdah Islamiyah dalam setiap pemilihan umum 

yang ada di Indonesia. Kedua, proliferasi kader Wahdah Islamiyah di seluruh 

Nusantara menjadi bukti bahwa gerakan Wahdah Islamiyah tidak terbatas 

hanya urusan dakwah (kultural), tetapi juga penerapan syariat Islam melalui 

jalur legal formal (struktural). Ketiga, jaringan kelembagaan Wahdah 

Islamiyah menjadi landasan yang kuat dalam membangun kiprahnya di kancah 

regional, nasional dan internasional. 

 



 

139 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

Pertama, gagasan politik Wahdah Islamiyah bersumber dari al-Qur’an, 

Hadits dan pandangan para ulama kontemporer, serta pandangan para 

asatidza pendiri Wahdah Islamiyah dengan menekankan amar ma’ruf nahi 

munkar dalam seluruh sendi kehidupan. Gagasan ini muncul dalam konstruksi 

kepemimpinan nasional, tentang keterwakilan politik perempuan di parlemen, 

tentang masyarakat Islam, serta tentang pemilihan umum dan makna 

demokrasi dalam pemahaman Wahdah Islamiyah. 

Kedua, implikasi gagasan politik Wahdah Islamiyah terhadap 

partisipasi politik pemilihan umum Presiden tahun 2024 setidaknya mampu 

tersalurkan melalui ; pertama, konsolidasi kelembagaan Wahdah Islamiyah 

melalui pertemuan nasional seperti Muktamar, Mukernas, Silatnas, hingga 

pada momentum Tabligh Akbar Nasional di berbagai daerah menjadi ruang 

untuk menetapkan dan menyalurkan sikap politik Wahdah Islamiyah dalam 

setiap pemilihan umum yang ada di Indonesia. Kedua, proliferasi kader 

Wahdah Islamiyah di seluruh Nusantara menjadi bukti bahwa gerakan 

Wahdah Islamiyah tidak terbatas hanya urusan dakwah (kultural), tetapi juga 

penerapan syariat Islam melalui jalur legal formal (struktural). Ketiga, jaringan 

kelembagaan Wahdah Islamiyah menjadi landasan yang kuat dalam 

membangun kiprahnya di kancah regional, nasional dan internasional. 
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini ditujukan kepada : 

1. Pengurus dan Kader Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia untuk 

bersikap terbuka dalam mengembangkan misi dakwah internal 

organisasi. Serta menerima masukan dan kritikan demi tercapainya 

dialektika moderasi beragama di Indonesia. 

2. Implikasi penelitian ini juga ditujukan kepada pemerintah, menteri 

agama secara khusus agar massif dalam melaksanakan dialog lintas 

ormas islam, serta memberikan kebijakan politik yang pro terhadap 

kepentingan bersama. 

3. Masyarakat di Indonesia secara umum dan Kota Makassar secara 

khusus sebagai pusat aktivitas Wahdah Islamiyah agar saling 

menghargai dalam perbedaan, baik perbedaan etnis, agama, ras dan 

perbadaan politik yang menyangkut pilpres 2024. 
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