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 PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Translitersi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat di bawah ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G ge غ

 fa F ef ف
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 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em و

ٌ nun N en 

 wau W we و

 ha H ha ھ

 hamzah ’ apostrof ء

ً ya Y ye 

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

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

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 ا  

 ḍammah U u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

یَْ    fatḥah dan ya Ai a dan i 

وْ   َ  fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh : 
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َْف    kaifa : ك 

ھ وْل    : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda Nama 

 fatḥah dan ...   ا / ...   ى
alif  atau ya 

Ā a dan garis  

di atas 

یَ    kasrah dan 
ya 

Ī i dan garis   

di atas 

َ  و  ḍammah  
dan wau 

Ū u dan garis  

di atas 

Contoh: 

ات    māta :  ي 

ي ي  ramā :  ر 

َْم    qīla :  ل 

وْت    ً  ٍ  : yamūtu 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

ة  الأ طف ال وْض   rauḍah al-aṭfāl :  ر 
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ه ة   ٍُْ ة  انف اض  د   ً  al-madīnah al-fāḍilah :  ان

ة    ً كْ  al-ḥikmah :  انح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  َ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَُّ ا  rabbanā :  ر 

َُْ ا  najjainā :  َ جَّ

ك    al-ḥaqq :  انح 

ج    al-ḥajj :  انح 

ى    nu‘‘ima :  َ عِّ

د و    aduwwun‘ :  ع 

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

kasrah (   َ ی   ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

ه ي    Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  ع 

ب ي   ر   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  ع 

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 
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

ص   ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  انش 

ن ة  ا نسنْس    : al-zalzalah 

ف ة    al-falsafah :  انف هْس 

 al-bilādu :  انب لا د  

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: 

  ٌ وْ ر   ta’murūna :  ت أي 

 ’al-nau :  انُ وْء  

ء   ٌْ  syai’un :  ش 

رْت    umirtu :  أ ي 

8. Penelitian 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 pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah ( هللا  ) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍ  ا ٍْ الله د     dīnullāh  الله  ب اا    billāh 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة  ا  ً حْ ٌْ ر  الله ھ ىْ ف      hum fī raḥmatillāh 

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama  akhir  dalam  daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Naṣr Ḥāmid Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la >  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = Contoh: Q.S. al-Baqarah/2: 4 

HR =  Hadis Riwayat 

Kab. =  Kabupaten 

Sidrap =  Sidenreng Rappang 
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ABSTRAK 

Nama  :  Isman Iskandar 

NIM :  80100215018 

Judul  :  

 

Gerakan Dakwah Salafiyyah (Studi Manajemen Dakwah di Ma‘had 
al-Sunnah Kab. Sidenreng Rappang) 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana gerakan dakwah salafiyyah 
(studi manajemen dakwah di ma‘had al-sunnah Kab. Sidrap)? Pokok masalah 

tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam dua submasalah atau pernyataan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana sejarah dan perkembangan ma‘had al-sunnah Kab. 

Sidrap? dan, 2) Bagaimana manajemen dakwah di ma‘had al-sunnah Kab. Sidrap? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah: pendekatan sejarah, pendekatan manajemen dakwah, dan  

pendekatan ilmu komunikasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah pengurus 

ma‘had al-sunnah Sidrap, jamaah salafiyyah, aparat pemerintah dan masyarakat. 

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 

dengan melalui 4 tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, 

dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah dan perkembangan ma‘had 
al-sunnah sudah berlangsung selama 8 tahun walaupun  secara administrasi belum 

terdaftar di Kemenag ataupun Kemendikbud. Manajemen dakwah salafiyyah dalam 

ma’had ini dapat dilihat dari fungsi manajemen yaitu: a) Perencanaan dakwahnya 

dibagi menjadi perencanaan dakwah perhari, perpekan, perbulan dan pertahun. 

Karakteristik yang paling menonjol dalam ma‘had ini seluruh biaya pendidikan 

gratis  dan sumber pendanaannya mengandalkan sistem saling tolong menolong dan 

kerjasama diantara mereka. mereka menggunakan pola pengajaran tersendiri yaitu 

talaqqi dan sanad. b) Pengorganisasian dakwahnya bersifat terbuka dan 

mempersilahkan siapapun untuk ikut andil. Pembagian tugas dilakukan melalui cara 

musyawarah. c) Pelaksanaan dakwahnya terlaksana dengan baik dan tetap istiqa>mah 

walaupun dengan sumberdaya seadanya. Gerakan dakwah salafiyyah yang dilakukan 

dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu: 1) Gerakan dakwah salafiyyah kepada non 

muslim adalah dengan tidak melakukan jihad syar’i (berperang dengan orang kafir) 

dan melakukan interaksi dan toleransi yang baik dengan non Islam yang ada di Kab. 

sidrap salah satunya dengan komunitas agama lokal yaitu to lotang. 2) Gerakan 

dakwah salafiyyah kepada kaum muslimin dengan cara beramar makruf nahi 

mungkar, hajr al-mubtadi dan tahz|i>r 3) Gerakan dakwah kepada pemerintah 

dilakukan dengan wajib taat kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, tidak 

boleh dicela tapi menolak demokrasi dan politik karena semua proses politik praktis 

seperti pemilihan umum adalah bidah dan penyimpangan. d) Pengawasan dakwah 
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yang dilakukan dimulai dari penentuan kegiatan serta aktivitas yang harus sesuai 

dengan dalil dan petunjuk Nabi saw.. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Perkembangan ma’had al-sunnah Sidrap 

seharusnya tidak hanya mengalami perkembangan fisik dan non fisik akan tetapi 

juga harus mengalami perkembangan secara kelembagaan formal dalam artian 

terdaftar di Kementerian Agama dan memiliki izin operasinal. 2) Gerakan dakwah 

salafiyyah ini bukanlah gerakan yang radikal yang identik dengan kekerasan, tapi 

gerakan yang Islam yang membawa rahmat dan perbaikan di tengah umat. Banyak 

asumsi negarif terhadap salafi yang beredar di masyarakat yang pada kenyataanya 

hanyalah tuduhan semata yang tidak memiliki dasar.  3) Diperlukan kajian yang 

komperhensif tentang sejarah masa lalu umat Islam, dan termasuk di dalamnya 

sejarah generasi salaf al-s}aleh yang menjadi panutan semua gerakan Islam tentu saja 

dengan kadar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada banyak sisi 

kehidupan al-s{alaf yang mungkin terlupakan seperti kesantunan dan kearifan,  sikap 

dalam menyikapi perbedaan yang masih mungkin untuk ditolerir, serta bersikap 

proporsional dan adil dalam menyikapi kesalahan atau kekeliruan pihak lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah, baik secara teoritis maupun praktis.
1
 Sebagai 

sebuah agama dakwah, umat Islam diwajibkan untuk berdakwah dan selalu 

mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan apabila ada kemungkaran.
2
 

Dalam kewajiban berdakwah, sebagian ada yang mengartikan sebagai kewajiban 

setiap individu (fard{ ‘ain) dan sebagian mengartikan sebagai kewajiban secara 

kolektif (fard} kifa>yah), tetapi secara garis besarnya berdakwah adalah kewajiban 

bagi umat Islam yang tercantum di dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi saw..
3
 

Dalam proses serta pelaksanaannya, umat Islam perlu untuk mengetahui dan 

memahami makna, unsur, metode, dan semua hal yang terkait dengan faktor 

pendukung keberhasilan dakwah.  

Sebagaimana fungsi utamanya, dakwah bertujuan untuk mengaktualisasikan 

nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, keluarga 

                                                           
1
Thomas W. arnorld, The Preaching of Islam, a History of The Propagation of the Muslim 

Faith (Cet. III; Delhi: Low Price Publications, 1995), h. 1. 
2
Rosmania hamid, Hadis Dakwah dan Komunikasi (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 47. 
3
Lihat Ali Mustafa Yaqub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 

1997), h. 36. Lihat juga Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah,  Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2004), h.148-151. 
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dan masyarakat hingga terwujud umat yang sejahtera lahir batin, berbahagia di dunia 

dan akhirat.
4
  

 Dakwah dapat dikatakan berhasil apabila seseorang bukan muslim menjadi 

muslim dan seseorang muslim sudah mau menjalankan syariat Islam.
5
 Dakwah juga 

sangat  menekankan agar umat Islam senantiasa berusaha mengajak manusia 

beriman dan menaati Allah swt., kemudian mencurahkan isi hatinya dalam segala 

aktivitas di dunia ini senantiasa dibarengi atas dasar ketundukan yang ikhlas. Hal 

tersebut sejalan dengan pengertian dakwah yang dikemukakan Ibn Taimiyyah
6
 

sebagai berikut: 

يماَنِ بِوِ وَبِاَ جَاءَتْ بِوِ رُسُلُوُ بتَِصْدِيقِهِمْ فِيمَا عْوَةُ إلََ الِْْ عْوَةُ إلََ اللَّوِ ىِيَ الدَّ أَخْبَ رُوا  الدَّ
لََةِ وَإِيتَاءَ الزَّ  هَادَتَ يِْْ وَإِقاَمَ الصَّ عْوَةَ إلََ الشَّ نُ الدَّ كََااةِ بِوِ وَطاَعَتِهِمْ فِيمَا أمََرُوا وَذَلِكَ يَ تَضَمَّ

يماَنِ باِلَلَّوِ وَمَلََئِكَتِوِ وكََُاتبُِوِ وَرُسُ  عْوَةَ إلََ الِْْ لِوِ ، وَالْبَ عْثَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَ يْتِ وَالدَّ
عْوَةَ إلََ أَنْ يَ عْبُدَ الْعَبْدُ رَبَّوُ كََاأنََّوُ ي َ  يماَنَ باِلْقَدَرِ خَيْْهِِ وَشَرِّهِ وَالدَّ .راَهُ بَ عْدَ الْمَوْتِ وَالِْْ

  7
 

                                                           
4
Zaini Muhtarom, Dasar-dasar Manajemen  Dakwah (Cet.I, Yogyakarta: al-Amin Press, 

1996), h. 14. 

 
5
Hal ini dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut: 1) dari bukan muslim menjadi muslim (QS 

al-Nah}l/16: 125), 2) dan dari muslim mau mengikuti ajaran al-Qur’an dan al-sunnah (QS A<li ‘Imra>n/3: 

104). Lihat Muh}ammad Ali> al-S}a>bu>ni>, Mukhtas}ar Tafsi>r ibn Kas|i>r (Beirut: Da>r al-Qur’a>n al-Kari>m, 

1981), h. 307; 352. 
6
Nama lengkap beliau adalah Taqiy al-Di>n Abu> al-‘Abbas Ah}mad bin ‘Abd al-H{ali>m ibn 

‘Abd al-Sala>m bin ‘Abdillah bin Abi> al-Qa>sim bin Muh}ammad ibn Tamiyyah al-H{arra>ni> al-Dimasyqi> 

al-H{anbali>. Beliau dinisbahkan kepada al-H{arra>ni al-Dimasyqi>, beliau adalah pengikut maz|hab 

h}anbali, beliau lebih terkenal dengan panggilan Taqiy al-Di>n ibn Taimiyyah. Beliau lahir di H{arra>n 

pada 1263 M/661 H, beliau berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, terakhir meninggal di 

benteng Damaskus pada tahun 728 H/1328 M dan disalatkan kurang lebih satu juta tujuh ratus ribu 

(1.700.000) orang yang terdiri pembesar Negara, tokoh ulama, pedagang bahkan kaum wanita dan 

rakyat biasa. Dalam karya tulis, al-Z|ahabi berkata: tidaklah berlebihan kalau karangan beliau 

mencapai 500 judul. Lihat Khairuddin al-Zirikli, al-‘A<lam, Jilid I (Cet. XIII; Beirut: Da>r al-‘Ilmi 

Mala>yin, 1998 M), h. 144. 
7
Ibn Taimiyyah, Majmu‘ al-Fata>>wa> (Juz XV; Makkah: al-T{ab‘ah al-Su’u>diyyah, 1398 H), h. 

157-158. 
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Artinya: 

Pengertian dakwah sebagai upaya untuk menyampaikan pesan Islam berupa: 1) 

Mengimani Allah, 2) Mengimani segala ajaran yang dibawa oleh utusan Allah, 

dengan membenarkan  dan menaati segala yang diperintahkan, 3) Menegakkan 

pengikraran syahadatain, 4) Menegakkan shalat, 5) Mengeluarkan zakat, 6) 

Melaksanakan puasa dibulan Ramadhan, 7) Menuaikan ibadah Haji, 8) Mengimani 

kitab-kitab Allah, kebangkitan setelah wafat, kepastian baik dan buruk yang datang 

dari Allah, 9) Menyerukan agar hamba Allah hanya beribadah kepada-Nya seakan-

akan melihat-Nya.  

 Dakwah menghendaki adanya perubahan dan peningkatan kualitas iman 

mitra dakwah bahkan kepada pendakwah itu sendiri. Dakwah tidak boleh berhenti 

dan harus dilaksanakan secara terus menerus.
8
 Untuk mengefektifkan pelaksanaan 

dakwah, maka gerakan dakwah harus ditata dengan manajemen yang baik, dikelola 

secara profesional dan konsen terhadap masalah umat Islam. Islam sebagai ajaran 

dalam kerangka universalisme mengandung pengertian bahwa ajaran Islam dapat 

berlaku bagi semua umat manusia di setiap tempat dan waktu.
9
 Gerakan dakwah 

sebagai agen perubahan sosial, akan dihadapkan pada berbagai persoalan sesuai 

dengan era kekinian.
10

 Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang 

semakin maju dan teknologi semakin canggih, kebutuhan hidup suatu masyarakat 

                                                           
8
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah,  Edisi Revisi, h. 398. 

9
J. Suyuti Pulungan, Universalisme Islam (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), h. 2. 

10
Abdul basit, Wacana Dakwah Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3. 
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yang semakin hari semakin sulit, ditambah dengan kesenjangan hidup antara kaya 

dan miskin serta semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi. 

Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, 

maka cita dakwah professional dalam dakwah akan terwujud dalam kehidupan 

masyarakat. Lebih lanjut A. Rosyad Shaleh mengartikan manajemen dakwah sebagai 

proses perencanaan tugas, mengelommpokkan tugas, menghimpun dan 

menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan 

kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah.
11

 Inilah yang 

merupakan inti manajemn dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan 

koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai sebelum pelaksanaan 

sampai akhir dari kegiatan dakwah. 

Oleh karena itu, Mahmuddin mengemukakan sejumlah alasan mengapa 

manajemen dakwah dibutuhkan sebagai berikut: 

a. Permasalah kehidupan yang harus dibenahi begitu kompleks dan terintegrasi 

dalam bungkus ideologi sekuler-kapitalis yang tersistem dengan baik dan masih 

dianggap sebagai ideologi terbaik. 

b. Banyak komponen dalam aktivitas dakwah yang harus disatukan menjadi satu 

gerakan yang harmonis dan sinergis. 

c. Dakwah merupakan aktivitas yang berdurasi sangat panjang, maka secara 

sunnatullah membutuhkan rancangan tahapan aktivitas dan pencapaian 

terstruktur. 

d. Adanya manajemen, memperkecil dampak kejutan-kejutan yang bisa 

mengganggu perjalanan dakwah. 

                                                           
11

A. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 123. 
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e. Ketika Allah dan Rasul-Nya menuntut pelaksanaan suatu aktivitas, berarti Allah 

dan Rasul-Nya menuntut manusia untuk berusaha melaksanakan aktivitas itu 

dengan memperhatikan hal-hal yang bisa menghantarkan pada terwujudnya 

aktivitas tersebut. 

f. Firman Allah swt. QS al-Anfa>l/8: 60. yang memerintahkan untuk senantiasa 

mempersiapkan kekuatan.
12

 

Sebagai salah satu tuntutan zaman, manajemen sangat diperlukan untuk 

menopang pelaksanaan dakwah. Salah satu gerakan dakwah yang ada di Indonesia 

adalah dakwah salafiyyah. Dakwah salafiyyah adalah dakwah yang menyandarkan 

dirinya kepada salaf sehingga dakwah ini disebut dakwah salafiyyah (Orang-orang 

yang mengikuti Nabi sebagaimana pemahaman salaf al-s}aleh). Ajaran salafiyyah 

masuk ke Indonesia melauli para sarjana Timur Tengah, terutama mereka yang 

bersekolah di universitas-universitas di Arab Saudi dan Kuwait. Dua Negara ini 

merupakan basis utama atau sentral gerakan salafiyyah seluruh dunia. Perkembangan 

gerakan salafiyyah Indonesia mendapat dukungan langsung dari tokoh-tokoh 

intelektual Arab (Arab Saudi, Kuwait dan Yaman).
13

 Beberapa tahun belakangan, 

gerakan salafiyyah bermunculan dibeberapa daerah di Indonesia seperti terlihat di 

Jakarta, Cileungsi, Bogor, banten, Batam, Bekasi, Tasikmalaya, Nusa Tenggara 

Barat, Makassar, Solo dan yang lainnya.
14

 Ciri-ciri kelompok salafiyyah di Indonesia 

                                                           
12

Mahmuddin, Manajemen Dakwah Dasar, Proses, Model, Pelatihan dan Penerapannya (Cet. 

I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 20-21.   
13

Zaki Mubarak, Genealogi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek 
Demokrasi (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 119. 

14Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia (Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 217> 
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kebiasaannya laki-laki berpakaian gamis, bercelana panjang menggantng di atas 

mata kaki dan memelihara jenggot. Bagi kelompok salafiyyah perempuan berpakaian 

gamis warna hitam, warna abu-abu, warna coklat dan memakai cadar. 

Dakwah salafiyyah ini sudah tersebar sampai ke pelosok tanah air, seperti 

kabupaten Sidrap  salah satu Kabupaten yang terletak kurang lebih 183 km arah 

selatan dari kota Makassar yang merupakan Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. 

Dakwah salafiyyah lebih berkembang di Kabupaten Sidrap di banding dengan 

kabupaten tetangga yang lain, seperti Kab. Pinrang, Enrekang, Soppeng dan Wajo 

karena masyarakat Sidrap lebih cepat menerimanya daripada Kab. Yang lain. Hal itu 

bisa di tandai dengan semakin banyaknya pengikut dakwah salafiyyah dan seruan 

untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan semakain masif terdengar di Kabupaten 

ini. Pusat kegiatan dakwahnya berpusat di ma‘had al-sunnah Sidrap yang terletak Jl. 

A. Pannyiwi Dusun II Labempa Desa Kanie Kec. Marintengngae, Kab. Sidrap. 

Ma‘had al-sunnah Sidrap secara kelembagaan berafiliasi dengan Yayasan Markaz al-

‘Amal al-Islami Makassar di bawah asuhan Ustaz Muh}ammad Dzulqarnain ibn 

Muh}ammad Sanusi.
15

 

                                                           
15

Dzulqarnain bin Muh}ammad Sanusi lahir di Makassar pada tanggal 17 Sya’ban 1396 H, 

bertepatan 12 Agustus 1976 M. Setelah mulai menuntut ilmu agama di pulau Jawa pada 1994, tahun 

1995 Dzulqarnain ibn Muhammad Sanusi lanjut mempelajari berbagai bidang ilmu syari’at kepada 

Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi’iy di Ma’had Da>rul Hadis| Yaman, hingga pertengahan 1999 seraya 

menghafal Al Qur’an 30 juz di sana. Kemudian pada 2004, Dzulqarnain ibn Muh}ammad Sanusi 

talaqqi kepada sejumlah ulama besar Arab Saudi, diantaranya Syekh S}alih al-Fauza>n, Syekh Ah}mad 

bin Yah}ya an-Najmy, Syekh Abdullah ibn ‘Abd al-‘Azi>z al-‘A<qil, Syekh Abdullah al-Ghudayya>n, 

Syekh ‘Abd Muh}sin al-Abbad, Syekh Rabi’ ibn Ha>di al-Madkhaly, Syekh Zaid ibn Muh}ammad al-

Madkhaly, Syekh ‘Ubaid al-Jabi>ri, Syekh ‘Abd al-Kari>m al-Khudhair. Selain mengkhatamkan Al 
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 Gerakan keagamaan (dakwah) pada dasarnya akan mengalami proses lahir, 

berkembang, dan klimaks lalu menurun. Pada saat itu diperlukan usaha revitalisasi 

gerakan (dakwah) agar tetap mampu menjalankan maksud utama sesuai dengan 

tujuan gerakan itu sendiri.
16

 Berbeda dengan gerakan dakwah salafiyyah masih terus 

eksis sampai sekarang di Indonesia secara umum dan Kab. Sidrap secara khusus, hal 

itu bisa ditelusuri dari jaringan dakwah salafiyyah (jaringan intelektual, jaringan 

kelembagaan dan jaringan pendanaan). Dakwah salafiyyah akan terus ada sampai 

hari kiamat walaupun dalam bentuk yang berbeda sebagaimana dalam hadis Nabi 

saw. ‚akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran 

(al-Qur’an dan al-sunnah)… ‛
17

. Dakwah salafiyyah sebagaimana yang dijelaskan 

Syekh ‘Abd al-Malik ibn Ah}mad Ramd}a>ni memiliki landasan utama untuk 

membendung serta menyelamatkan umat dari berbagai kerusakan yang terjadi, yang 

diakibatkan oleh orang-orang yang mendahulukan logika atas wahyu dan 

                                                                                                                                                                      
Qur’an sebanyak dua kali dari hafalan dengan membaca riwayat Hafs} dari ‘As}im  melalui jalan al-

Sya>t}ibiyyah dan T{ayyibah al-Nasyr dari dua ahli Qira’ah, di Saudi beliau juga lebih memperdalam 

berbagai cabang ilmu agama kepada ulama-ulama tersebut dan mengambil sanad-sanad periwayatan 

buku-buku salaf. Beliau juga sempat menghadiri beberapa majelis Syekh ‘Abd al-‘Azi>z ibn Ba>z dan 

Syekh Muh}ammad ibn S}alih al-‘Us|aimin pada musim haji 1998. Saat ini kebanyakan aktivitas 

Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi adalah mengajar dan berdakwah di jalan Allah, di ma’had al-
sunnah Makassar, berbagai daerah di Indonesia, dan beberapa tempat di luar negeri, pun beliau aktif 

menulis buku dan artikel serta menjawab pertanyaan di berbagai media, radio dan beberapa website.  

Lihat Dzulqarnain ibn Muh}ammad sanusi, https://id.wikipedia.org/wiki/Dzulqarnaian_M._Sunusi. (10 

Februari 2017) 
16

Abdul Djamil, ‚Pengantar‛ dalam Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di 
Indonesia, h. x. 

17
Mu‘a>wiyah r.a. berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Selalu ada dari 

umatku golongan orang yang menegakkan ajaran Allah tidak hirau terhadap siapa yang menghina 

atau menentang mereka, sehingga datang ketetapan Allah (al-qiya>mah) sedang mereka tetap 

demikian.  ِةٌ قاَئمَِةٌ بأَِمْر تِِ أمَُّ عْتُ النَّبَِّ صلى الله عليو وسلم يَ قُولُ: لاَ يَ زاَلُ مِنْ أمَُّ الِله لاَ يَضُرُّىُمْ مَنْ خَذَلََمُْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتََّّ يأَْتيَِ هُمْ  حديث مُعَاوِيةََ، قاَلَ: سََِ
مْ عَلَى ذلِكَ أمَْرُ الِله وَىُ  . Lihat Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, (Cet. III; 

Beirut: Da>r ibn Kas|i>r 1987), h. 415. 
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mendahulukan hawa nafsu atas akal pikiran yang sehat , serta orang-orang yang 

menyelisihi manha>j ahlu al-sunnah wa al-jama>’ah. landasan tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mengikhlaskan agama semata-mata hanya kepada Allah. 

2. Jalan menuju Allah hanya satu. 

3. Mengikuti al-Qur’an dan al-sunnah sesuai pemahaman salaf al-s}aleh. 

4. Meraih kemuliaan dengan ilmu. 

5. Membantah orang yang menyelisishi al-h}aq (kebenaran) adalah bagian amar 

ma’ruf dan nahi mungkar. 

6. Tas}fiyah (pemurnian ajaran Islam dari hal-hal yang tidak Islami yang telah 

menyusup ke dalamnya) dan tarbiyah (pembinaan generasi Islam dengan 

berdasarkan ajaran Islam yang murni).
18

 

 Prinsip pokok ini menjadi sesuatu yang harus diikuti dan diamalkan 

sebagaimana para salaf s}aleh mengamalkannya, dengan keenam pokok ini mereka 

menjaga agama ini secara bersih dan jernih sampai sekarang  seolah-olah Islam baru 

diturunkan pada hari ini. Prinsip pembinaan generasi Islam dengan berdasarkan 

ajaran Islam yang murni  dijadikan prinsip utama di ma‘had al-sunnah di Kabupaten 

Sidrap sebagai upaya mengikuti salaf s}aleh. 

                                                           
18

‘Abd Malik ibn Ah}mad Ramdhani, Sittu Durar min Us}u>l Ahli al-As|ar (Cet. VI; Jeddah 

Saudi Arabia: Maktabah al-As}lah}a al-As|ariyyah, 1423 H-2002 M) Terj. Mubarak B.M. Bamuallim, 6 
Landasan Utama Dakwah Salafiyyah, (Jakarta: Pustaka Ima>m al-Syafi’I, 1436 H-2015 M), h. 7. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul gerakan dakwah salafiyyah  (studi manajemen dakwah 

di ma‘had al-sunnah Sidrap) yang fokus penelitiannya adalah manajemen dakwah di 

ma‘had al-sunnah Sidrap. Fokus penelitian tersebut dapat diuraikan dalam matriks 

sebagai berikut: 

NO 

Fokus  

Penelitian 

Sub Fokus Uraian Sub Fokus 

1. 

 

Manajemen  

Dakwah Ma’had 

al-Sunnah Sidrap 

Sejarah dan 

Perkembngan 

- Sejarah salafiyyah mulai dari 

zaman Nabi sampai menjadi 

sebuah istilah yang dikenal 

sekarang 

- Sejarah dakwah salafiyyah di 

dunia Internasional (Timur 

Tengah: Arab Saudi, Yaman dan 

Kuwait) kemudian masuk di 

Indonesia (Kab. Sidrap. Provinsi 

Sul-Sel) 
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- Sejarah ma’had al-sunnah Sidrap 

- Perkembangan ma’had al-sunnah 

Sidrap 

Fungsi 

Manajemen 

(planning, 

organizing, 

actuating dan 

controlling) 

- Penetapan tujuan dan visi misi 

- Penyusunan program 

- Perencanaan dakwah 

- Struktur dan mekanisme 

organisasi 

- Pembagian tugas dan tanggung 

jawab 

- Kegiatan dan pelaksanaan dakwah 

- Gerakan dakwah kepada non 

Islam 

- Gerakan dakwah kepada umat 

Islam 

- Gerakan dakwah kepada 

pemerintah 

- Pengawasan dan evaluasi dakwah 
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2. Deskripsi fokus 

a. Dakwah salafiyyah 

Dakwah salafiyyah adalah orang-orang yang berdakwah mengikuti al-Q’an 

dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf-s}aleh. istilah salaf dihubungkan dengan 

golongan ulama yang ingin menghidupkan kembali sifat-sifat Nabi dan sahabat-

sahabatnya serta mengamalkannya dengan harapan kejayaan dan kemurnian Islam 

kembali. Usaha tersebut terjadi abad ke IV H, yaitu masa h}ana>bilah. Pada masa ini 

kemajuan berfikir berkembang dengan pesat ditandai dengan munculnya berbagai 

aliran dan paham. Kelompok h}ana>bilah terkadang bertentangan dengan kelompok 

lain seperti Asy‘ariyah dan menamakan dirinya orang yang mewakili ulama salaf 

karena mempertalikan dirinya dengan pendapat Ima>m Ah}mad bin H{anbal. Pada abad 

ke VII H, aliran salaf tersebut mendapat kekuatan baru dengan munculnya Ibn 

Taimiyyah di Syiria pada abad ke XII H, dilanjutkan oleh Muh}ammad ibn ‘Abd al-

Waha>b di Saudi Arabia. 

Ajaran salafiyyah masuk ke Indonesia melauli para sarjana Timur Tengah, 

terutama mereka yang bersekolah di universitas-universitas di Arab Saudi dan 

Kuwait. Dua Negara ini merupakan basis utama atau sentral gerakan salafiyyah 

seluruh dunia. Perkembangan gerakan salafiyyah Indonesia mendapat dukungan 

langsung dari tokoh-tokoh intelektual Arab (Arab Saudi, Kuwait dan Yaman).
19

 

                                                           
19

Zaki Mubarak, Genealogi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek 
Demokrasi (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 119. 
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Beberapa tahun belakangan, gerakan salafiyyah bermunculan dibeberapa daerah di 

Indonesia seperti terlihat di Jakarta, Cileungsi, Bogor, banten, Batam, Bekasi, 

Tasikmalaya, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Solo dan yang lainnya.
20

 Ciri-ciri 

kelompok salafiyyah di Indonesia kebiasaannya laki-laki berpakaian gamis, 

bercelana panjang menggantung di atas mata kaki dan memelihara jenggot. Bagi 

kelompok salafiyyah perempuan berpakaian gamis warna hitam, warna abu-abu, 

warna coklat dan memakai cadar. Khusus diwilayah Sidrap dakwah salafiyyah ini 

memiliki sebuah ma’had yang menjadi pusat gerakan dakwah salafiyyah di wilayah 

tersebut. 

b. Manajemen dakwah 

manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, mengelommpokkan 

tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-

kelompok tugas dan kemudian menggerakkan kea rah pencapaian tujuan dakwah.
21

 

Inilah yang merupakan inti manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara 

sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai 

sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. 

                                                           
20Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia (Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 217> 
21

A. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 123. 
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Agar manajemen dakwah di ma’had al-sunnah Sidrap itu dilakukan mengarah 

kepada pelaksanaan secara efektif dan efesien, maka manajemen perlu dijelaskan 

berdasarkan fungsi-fungsinya yang dikenal dengan fungsi-fungsi manajemen. 

a. Perencanaan (planning). 

Penentuan segala sesuatunya terlebih dahulu, untuk melaksanakan sebagai 

kegiatan dan aktivitas, itulah yang disebut dengan istilah ‚planning‛. planning 

adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan di kerjakan. Penentuan ini juga 

merencanakan tindakan secara efektif dan efesien dan mempersiapkan input dan 

output.  

b. Pengorganisasian (organizing) 

 Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan 

taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur 

organisasi  yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, 

dan bisa memastikan bahwa semua pihakdalam organisasi bisa bekerja secara efektif 

dab efesien guna pencapaian tujuan 

c. Pelaksanaan (actuating) 

Adapun istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi actuating ini 

adalah directing, commanding, leading, dan koordinating. Pelaksanaan adalah 

menerapkan program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta 

proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya 

dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. 
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d. Pengendalian (pengawasan) atau controling 

  Pengendalian (pengawasan) atau controling adalah bagian terakhir dari 

fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri.
22 Adapun pengertian 

mengenai controlling adalah kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegah 

terulangnya kembali kesalahan itu begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak 

berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk 

memastikan seluruh kegiatan yang telah dirancang dari awal bisa berjalan dengan 

target yang diharapkan.
23

 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah maka masalah pokok yang 

dijadikan kajian utama dalam penelitian ini adalah bagimana gerakan dakwah 

salafiyyah (studi manajemen dakwah di ma‘had al-sunnah Kab. Sidrap)?  

Permasalahan pokok ini dijabarkan dalam dua sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana  sejarah dan perkembangan serta karakteristik ma‘had al-sunnah 

Kab. Sidrap?  

2. Bagaimana manajemen dakwah  ma‘had al-sunnah Kab. Sidrap?  

                                                           
22

Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2010), h. 503. 
23

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: Kencana, 

2008), h. 8. 
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

1. Kajian pustaka 

Kajian tentang salafiyyah telah banyak dikaji oleh ulama-ulama terdahulu 

meskipun dengan peristilahan yang berbeda-beda. Ada yang menamakan ‘aiqi>dah ahl 

al-sunnah wa al jama>‘ah, karena ahl al-sunnah tidak tidak bisa dipisahkan dengan 

salafiyyah. Keduanya konsisten terhadap al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. yaitu 

mendahulukan kedua sumber ini dari produk pemikiran yang lain. Adapula yang 

memberikan istilah ‘aqi>dah ahl al-hadis\24, tetapi pada dasarnya semuanya 

menyangkut pemikiran salafiyyah. Kajian tersebut di antaranya: 

a. al-T}ah}a>wiy
25

 (w. 321 H) telah menulis al-‘Aqi>dah al-T}ahawiyyah yang ia 

istilahkan dengan penjelasan tentang ‘aqi>dah ahl al-sunnah wa al-jama>‘ah. Inti 

dari buku ini adalah memberikan pemikiran gamblang tentang ‘aqi>dah 

salafiyyah. Buku ini sudah disyarh} oleh beberapa ulama setelahnya. 

                                                           
24Ahl al-hadis| adalah mereka yang memberikan perhatian yang penuh terhadap hadis 

Raulullah saw., mendalami, memelihara dan memindahkan kepada generasi selanjutnya dengan jujur, 

baik dengan hafalan maaupun tulisan, mereka mendahulukan hadis daripada akal. Dengan peristilhan 

seperti ini, maka salaf juga sering diistilahkan ahl al-hadis|. Lihat Sayyid ‘Abd al-‘Azi>z Sauli, ‘Aqi>dah 
Salafiyyah bai>na al-Ima>m Ah}mad ibn H}anbal wa al-Ima>m ibn Taimiyyah (Kairo: Da>r al-Mana>r, 

1993), h. 29. 
25

Nama lengkapnya adalah Ah}mad bin Muh}ammad bin Sala>mah Abu> Ja‘far al-T{ah}a>wiy. 

Dilahirkan tahun 239 H di T{a>ha Mesir. Pada awalnya beliau belajar maz\hab Sya>fi’i kemudian 

berpindah pada maz|hab Hana>fi. Di antara karyanya adalah Syarh} Ma‘a>ni al-As|ar, Risa>lah Baya>n al-
Sunnah, Ah}ka>m al-Qur’a>n, al-Mukhtas}ar fi> al-Fiqh dan al ‘Aqi>dah al-T}aha>wiyyah.  Wafat pada tahun 

321 H. Lihat ‘Ali ibn ‘Ali ibn Muh}ammad ibn Abi> al-‘Iz al-Dimasyq, Syarh} al-‘Aqi>dah al-
T}aha>wiyyah, (Cet. XI; Beirut: Mu‘assasah al-Risa>lah, 1997 M), h. 2. 
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b. Asy‘ari
26

 (w. 324 H) yang terkadang dikenal dengan tokoh ‘ahl al-sunnah wa al-

jama>‘ah, meskipun pada periode awal ia banyak melontarkan pemikiran 

bernuansa kalam (mutakallim), serta banyak memakai peristilahan filsafat dalam 

kajian-kajian teologinya, namun di akhir hayatnya dia banyak menulis buku-

buku bernuansa salafi diantaranya: al-Iba>nah, buku ini memuat karya Ima>m 

Asy‘ari setelah ia keluar dari maz|hab i‘tiza>l kembali kepada maz|hab salaf. 

c. Ibn Taimiyyah (w. 661 H) menulis al-‘Aqi>dah al-Wa>sit}iyyah yang membahas 

‘aqi>dah salafiyyah. Selain itu ibn Taimiyyah juga menulis Majmu’ al-Fata>wa>  

(30 Jilid) yang berisi tentang fatwa-fatwa tentang ‘aqi>dah salaf serta bantahan 

terhadap pemikiran yang berseberangan dengan pemikiran salaf sehingga Ibn 

Taimiyyah dianggap sebagai pilar pemikiran dakwah salfiyyah, bahkan Arab 

Saudi menjadikan buku-buku ibn Taimiyyah sebagai buku rujukan dalam 

berakidah.  

d. Mahmuddin menulis buku Manajemen dakwah; Dasar Proses, Model, Pelatihan 

dan Penerapannya. Buku ini menjelaskan secara rinci mengenai manajemen 

dakwah. 

                                                           
26

Nama lengkapanya adalah Abu al-H{asan ‘Ali bin Isma>‘i>l bin Abu> Bisyr Ish}a>q bin Sali>m bin 

Isma>‘i>l bin Abdullah bin Mu>sa bin Bila>l bin Abu> Burdah bin Abu> Mu>sa al-‘Asy‘ari Abdullah ibn Qais 

ibn Had}ar salah seorang sahabat Nabi saw. yang masyhur. Dilahirkan pada tahun 260 H di Bas}rah 

Irak. Beliau adalah ima>m al-huda> ahl al-sunnah wa al-jama>‘ah yang dianut mayoritas umat Islam pada 

setiap generasi. Karya tulisnya sangat banyak diantaranya adalah Alumma fi> Rad ‘Ala> Ahl al-Ziya>g 
wa al-Bid‘i , al-Iba>nah dan lainnya. Wafat di Baghdad pada tahun 324 H. Lihat Syekh Fath}i al-Mis}ri 

al-Azha>ri, Fad}a>ih} al-Waha>biyyah. Terj. Asyhari Masduqi, Radikalisme Sekte Waha>bi, mengurai 
Sejarah dan Pemikiran Waha>bi (Cet. I; Malang: Pustaka Bayan, 2010), h. 15. 
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2. Penelitian terdahulu 

a. Penelitian disertasi yang telah dilakukan oleh Andi Aderus dengan judul 

‚Karakteristik Pemikiran Salafi di di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran 

Keislaman‛. Masalah utama dalam penelitian tersebut adalah karakteristik 

pemikiran salafi yang terdiri dari masalah akidah, masalah prinsip beragama dan 

masalah furu‘iyyah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa salafi dalam 

memaparkan konsep akidahnya memiliki tiga karakteristik yaitu; pertama, 

prioritas wahyu dalam memahami masalah-masalah akidah. Kedua, ta’wil yang 

diperbolehkan oleh salafi adalah ta’wil dalam konotasi tafsir dan tidak boleh 

bertentangan dengan wahyu serta tujuan utama dari syariat Islam. Ketiga, 

mengikuti cara-cara al-Qur’an dalam pemaparan akidah. Dalam prinsip 

beragama, salafi memandang agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh 

dan tidak boleh dipahami sepotong-sepotong, disamping kemajuan beragama 

adalah kembali mengaplikasikan ajaran agama Islam sesuai dengan prinsip-

prinsip beragama Rasulullah saw., para sahabatnya serta para ta>bi‘i>n. Dalam 

masalah furu‘iyyah, salafi membedakan antara syar‘i> munazzal yaitu al-Qur’an 

dan hadis dengan syar‘i> mutaawwal yaitu masalah-masalah ijtihadiyyah sehingga 

ketika menyikapi persoalan kontemporer salafi memberikan peluang kebebasan 

berijtihad kepada para ulama dan umara selama tidak bertentangan dengan 

tujuan utama syariat Islam yaitu mencapai keadilan dan kemaslahatan pada 
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masyarakat serta menghindarkan umat Islam dari segala bentuk mud}a>rat. 27
 

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini  adalah dari segi objek 

kajian yang sama yaitu salafi, sedangkan perbedaannya adalah dari segi jenis 

penelitian. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan, 

sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Suhanah dengan judul ‚Gerakan Dakwah Salafi 

di Indonesia: Kasus Aktivitas Dakwah Salafi di Jakarta dan Bogor‛. Pokok 

masalah penelitian Suhanah ini membahas jaringan salafi yang terdiri dari 

jaringan intelektual, jaringan kelembagaan dan jaringan pendanaan. Lokasi 

penelitiannya adalah kelompok keagamaan salafi di DKI Jakarta, Cileungsi dan 

Kota Bogor. Di Bogor ada Ponpes Ima>m Ah}mad dan Minha>j al-Sunnah dengan 

pimpinan Ustaz Yazid ibn ‘Abd al-Qadi>r Jawaz, di Cileungsi ada Ustaz Badr al-

Sala>m yang memiliki  masjid al-Barkah dan radio Radja (radio dakwah ahl al-

sunnah wa al-jama>‘ah) dan di Jakarta ada Ustaz ‘Abd al-H{a>kim  Abdat yang 

melakukan dakwah salafiyyah  ke berbagai wilayah Jobodetabek. Hasil 

penelitian tersebut menguraikan bahwa jarinagn intelektual salafi terhubung 

dengan tokoh salafi dari Yordan, Yaman dan Madinah. Secara jaringan 

kelembagaan kelompok salafi tersebut cukup luas, terlihat lembaga-lembaga 

keagamaan maupun pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia maupun 

                                                           
27

Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran 
Keislaman, Seri Disertasi (Cet. I; t.tp: Kementerian Agama RI, 2011, h. 1-2. 
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Universitas-Universitas yang ada di Timur Tengah. Jaringan pendanaan dari 

kelompok salafi yang ada di Jakarta, Cileungsi dan Bogor tidak mendapatkan 

sumbangan dari negara manapun kecuali dari oarang-orang salafi, simpatisan 

salafi serta dari para pengusaha yang ada di wilayah Indonesia.
 28

 Penelitian 

tersebut dengan penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu salafi serta jenis 

penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan kualitatif, namum yang 

berbeda adalah dari segi fokus peneltian yang dilakukan. Penelitian tersebut 

fokus ke studi aktivitas dakwah salafi sedangkan penelitian ini fokus ke studi 

manajemen dakwah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka tesis ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan serta karakteristik ma‘had al-

sunnah Kab. Sidrap. 

b. Untuk mengetahui manajemen dakwah ma‘had al-sunnah Kab. Sidrap. 

                                                           
28

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan di bawah naungan Puslitbang Kehidupan 

Beragama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang sebelumnya juga telah 

mengadakan penelitian dengan tema yang sama  sebagai berikut: 1) Ahmad Syafi’i Mufid dengan 

judul Profil Aliran/Paham Keagamaan di Indonesia, 2) Haidlor Ali Ahmad dengan judul Studi 
Kelompok keagamaan Salafi di kota Batam dan 3) Nuhrison M. Nuh dengan judul Sejarah dan Ajaran 
salafi di Kabupaten Lombok Timur. Suhanah, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di 
Indonesia (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, 2011), h. 213-249. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian tesis ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada 

khususnya terutama mengenai gerakan dakwah salafiyyah, serta dapat 

dijadikan sebagai literatur dan dapat dikaji lebih lanjut. 

2) Penelitian tesis ini diharapkan sebagai bahan komparatif dalam konteks 

sejauh mana signifikasi gerakan dakwah salafiyyah ma‘had al-sunnah di Kab. 

Sidrap. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjernihkan asumsi negatif yang sering 

dikaitkan dengan penamaan salaf, terutama sekelompok orang yang 

mengaitkan gerakan radikal dengan salafi, atau mengasumsikan salafi dengan 

keterbelakangan dan kemunduran padahal, mengangkat kembali konsep salafi 

berarti membengkitkan harapan umat Islam agar memiliki jati diri, 

sebagiamana generasi awal umat Islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi gerakan dakwah 

salafiyyah ma‘had al-sunnah Kab. Sidrap maupun bagi aktivis dakwah secara 

personal maupun kelembagaan terkait urgensi gerakan dakwah dalam bidang 

keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Kab. Sidrap. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Gerakan Dakwah Salafiyyah 

 Secara bahasa  salaf berasal dari bahasa Arab ( سلفب و سلىفب -يسلف -سلف ) yang 

berarti terdahulu. Salaf dengan makna ini sinonim dengan kata qablu (قبل) dan 

menjadi antonim dari kata khalaf (خلف) atau ba‘du ( دبع ) yang berarti datang 

kemudian.
29

 Ditinjau dari segi bahasa, maka salaf memiliki arti yang relatif, karena 

berarti yang terdahulu, makna ini senantiasa bergulir dari masa ke masa. Setiap masa 

merupakan salaf dari masa yang akan datang, tetapi menjadi khalaf dari masa 

sebelumnya. Kelompok manusia yang ada sekarang adalah salaf dari kelompok 

manusia yang akan datang kemudian, tetapi kelompok tersebut secara otomatis 

menjadi khalaf dari kelompok yang telah berlalu pada masa lampau, maka bapak 

adalah salaf dari anaknya dan menjadi khalaf dari bapaknya. 

 Kata salaf ditemukan dalam al-Qur’an berulang kali dan semuanya berarti 

masa lampau. Diantaranya firman Allah swt. dalam QS Al-Zukhruf/43:56 sebagai 

berikut: 

           

Terjemahnya: 

                                                           
29

Lihat Jama>l al-Di>n Muh{ammad bin Makra>m ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid III (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Qadi>r, 1997), h. 320.  



22 
 

Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang 

kemudian.
30

 

 Pengertian salaf dalam ayat tersebut adalah umat para Nabi dan Rasul 

terdahulu, mereka dianggap sebagai contoh dan perumpamaan dalam ketaatan dan 

kekufuran. Begitupun dalam hadis Nabi saw.. Kata salaf juga ditemukan dalam 

beberapa riwayat di antaranya adalah: 

ثَ تْنِِ عَائِشَةُ أمُُّ الْمُؤْمِنِ  ثَ نَا فِراَسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّ ثَ نَا مُوسَى عَنْ أَبِ عَوَانةََ حَدَّ يَِْ حَدَّ
بَ لَتْ  إِنَّا كَُانَّا قاَلَتْ  يعًا لََْ تُ غَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَأقَ ْ أزَْوَاجَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جََِ

لََم تََْشِي لَا وَاللَّوِ مَا تََْفَى مِشْيَتُ هَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَ  هَا السَّ يْوِ فاَطِمَةُ عَلَي ْ
بَ قاَلَ مَرْحَبًا باِبْ نَتِِ ثَُُّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَميِنِوِ أوَْ عَنْ شِِاَلوِِ ثَُُّ سَارَّىَا ف َ وَسَلَّ  ا رَآىَا رَحَّ بَكَتْ مَ فَ لَمَّ

ا رأََى حُزْنَ هَا سَارَّىَا الثَّانيَِةَ فإَِذَا ىِيَ تَضْحَكُ فَ قُلْتُ لََاَ أنَاَ مِنْ بَ يِْْ نِسَ  ائوِِ بُكَاءً شَدِيدًا فَ لَمَّ
ا قاَمَ رَسُ  رِّ مِنْ بَ يْنِنَا ثَُُّ أنَْتِ تَ بْكِيَْ فَ لَمَّ ولُ اللَّوِ خَصَّكِ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ باِلسِّ

ا سَارَّكِ قاَلَتْ مَا كَُانْتُ لِِفُْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّوِ  صَلَّى اللَّوُ  صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ سَألَْتُ هَا عَمَّ
ا أَخْبَ رْ  ا تُ وُفَِِّّ قُ لْتُ لََاَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِاَ لِ عَلَيْكِ مِنْ الَْْقِّ لَمَّ تِنِِ قاَلَتْ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَ لَمَّ

لِ فإَِنَّ  ا حِيَْ سَارَّنِ فِّ الَِْمْرِ الَِْوَّ ا الْْنَ فَ نَ عَمْ فَأَخْبَ رَتْنِِ قَالَتْ أمََّ وُ أَخْبَ رَنِ أَنَّ جِبْْيِلَ كََاانَ أمََّ
تَ رَ ََ يُ عَارِضُوُ باِلْقُرْآنِ كَُالَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّوُ قَدْ عَارَضَنِِ بوِِ الْعَامَ مَرَّتَ يِْْ وَلَا أرََى الَِْجَلَ إِلاَّ   قَدْ اق ْ

لَفُ أنَاَ لَكِ قاَلَتْ ف َ  ا رأََى فاَتَّقِي اللَّوَ وَاصْبِْي فإَِنِِّ نعِْمَ السَّ بَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رأَيَْتِ فَ لَمَّ
دَةَ نِسَاءِ جَزَعِي سَارَّنِ الثَّانيَِةَ قاَلَ ياَ فاَطِمَةُ أَلَا تَ رْضَيَْْ أَنْ تَكُونِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَْ أوَْ سَيِّ 

ةِ   31ىَذِهِ الِْمَُّ
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Syamil Cipta 

Media, 1428 H/2007 M), h. 493. 
31

Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, (Cet. III; Beirut: Da>r 

ibn Kas|i>r 1987), h. 1326. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Mu>sa dari Abu> ‘Awa>nah telah menceritakan 

kepada kami Fira>s dari ‘Ami>r dari Masruq telah menceritakan kepadaku Ummul 

Mukminin Aisyah dia berkata; 'Suatu ketika kami para istri Nabi saw. sedang 

berkumpul dan berada di sisi beliau, dan tidak ada seorang pun yang tidak hadir saat 

itu. Lalu datanglah Fatimah as. dengan berjalan kaki. Demi Allah, cara berjalannya 

persis dengan cara jalannya Rasulullah saw.. Ketika melihatnya, beliau 

menyambutnya dengan mengucapkan: "Selamat datang hai puteriku!" Setelah itu 

beliau mempersilahkannya untuk duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. 

Lalu beliau bisikkan sesuatu kepadanya hingga ia (Fatimah) menangis tersedu-sedu. 

Ketika melihat kesedihan Fatimah, beliau sekali lagi membisikkan sesuatu 

kepadanya hingga ia tersenyum gembira. Lalu saya (Aisyah) bertanya kepadanya 

ketika aku masih berada di sekitar isteri-isteri beliau-; 'Sesungguhnya Rasulullah 

saw. telah memberikan keistimewaan kepadamu dengan membisikkan suatu rahasia 

di hadapan para istri beliau hingga kamu menangis sedih.' -Setelah Rasulullah berdiri 

dan berlalu dari tempat itu-, saya pun bertanya kepada Fatimah 'Sebenarnya apa 

yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? ' Fatimah menjawab; 'Sungguh saya tidak 

ingin menyebarkan rahasia yang telah dibisikkan Rasulullah kepada saya.' 'Setelah 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia, saya bertanya kepadanya; 

'Saya hanya ingin menanyakan kepadamu tentang apa yang telah dibisikkan 

Rasulullah kepadamu yang dulu kamu tidak mau menjelaskannya kepadaku.' 
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Fatimah menjawab; 'Sekarang, saya akan memberitahukan. Lalu Fatimah 

memberitahukan kepadaku, katanya; 'Dulu, ketika Rasulullah saw. membisikkan 

sesuatu kepadaku, untuk yang pertama kali, beliau memberitahukan bahwa Jibril 

biasanya bertadarus Al Qur'an satu atau dua kali dalam setiap tahun dan kini beliau 

bertadarus kepadanya sebanyak dua kali, maka aku tahu bahwa ajalku telah dekat. 

Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-

baik pendahulumu adalah aku.' Fatimah berkata; 'Mendengar bisikan itu, maka saya 

pun menangis, seperti yang kamu lihat dulu. Ketika beliau melihat kesedihanku, 

maka beliau pun membisikkan yang kedua kalinya kepadaku, sabdanya: 'Hai 

Fatimah, tidak maukah kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mukmin atau 

menjadi sebaik-baik wanita umat ini? 

 Dalam hadis ini Rasulullah saw. bersabda kepada putrinya (Fatimah) ‚ni‘ma 

al-salaf ana lak‛ sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Rasulullah menjelaskan 

bahwa sebaik-baik salaf umat ini adalah beliau sendiri. 

orang-orang yang mengikuti Nabi sebagaimana pemahaman salaf al-s}aleh 

disebut salafiyyah. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat 

Nabi dan golongan Muha>jirin dan Ansha>r yang mengikuti Sunnah Nabi saw.. Hal ini 

didasarkan pada QS al-Taubah/9:100. 
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang terdahulu (Muhajirin dan Anshar yang pertama) dan mereka 

mengikuti orang-orang itu dalam segala kebaikannya, semua diridhai Allah 

dan mereka pun ridha kepada Allah, yang menyediakan bagi orang-orang itu 

syurga, dengan sungai-sungai yang mengalir simpang siur, semua mereka akan 

abadi menempatinya. Itulah suatu kejayaan yang besar.
32

 

 

    Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah yang hidup 300 tahun sejak 

masa Nabi. Hal ini disebabkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ima>m 

Muslim sebagai berikut: 

دُ بْنُ كََاثِيٍْ أَخْبَ رنَاَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْ راَىِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّوِ  ثَ نَا مَُُمَّ حَدَّ
رُ النَّاسِ قَ رْنِ  رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثَُُّ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ خَي ْ

وَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِىِمْ يَميِنَوُ وَيَميِنُوُ شَهَادَتوَُ  يءُ أقَ ْ قاَلَ إِبْ راَىِيمُ وكَََاانوُا  الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثَُُّ يََِ
هَادَةِ وَالْعَهْد  33يَضْربِوُنَ نَا عَلَى الشَّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn Kasi|>r telah mengabarkan kepada 

kami Sufya>n dari Mans}u>r dari Ibra>hi>m dari ‘Ubai>dah dari ‘Abdullah ra. dari Nabi 

s}alla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik manusia adalah generasiku (para 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 203. 
33

Muslim bin Hajja>j Abu> al-H}asan al-Qusyairy al-Naisa>bu>ry, S}ah}ih} Muslim (Beirut: Da>r Ihya> 

al-Turas| al-‘Arabi, t.th.), h.11 28. 
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sahabat) kemudian yang datang sesudah mereka (ta>bi’i>n) kemudian yang datang 

sesudah mereka (pengikut ta>bi’i>n), sesudah itu akan datang suatu kaum yang 

persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya 

mendahului persaksiannya. Ibra>hi>m berkata: Dahulu, mereka (para shahabat) 

mengajarkan kami tentang bersaksi dan memegang janji (mereka memukul kami bila 

melanggar perjanjian dan persaksian). 

Sedang penentuan 100 tahun kurun (masa) didasarkan pada cerita bahwa 

Rasulullah saw. pernah bersabda: ‚Moga-moga hiduplah engkau selama satu kurun, 

(sambil mengusap kepala seorang anak)‛. Ternyata dalam penyelidikan, anak 

tersebut hidup seratus tahun.
34

  

  Meskipun demikian, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan secara pasti 

kapan istilah salaf digunakan.
35

 Akan tetapi, istilah tersebut dihubungkan dengan 

golongan ulama yang ingin menghidupkan kembali sifat-sifat Nabi dan sahabat-

sahabatnya serta mengamalkannya dengan harapan kejayaan dan kemurnian Islam 

kembali. Usaha tersebut terjadi abad ke IV H, yaitu masa h}ana>bilah. Pada masa ini 

kemajuan berfikir berkembang dengan pesat ditandai dengan munculnya berbagai 

aliran dan paham. Kelompok h}ana>bilah terkadang bertentangan dengan kelompok 

lain seperti Asy‘ariyah dan menamakan dirinya orang yang mewakili ulama salaf 
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Aboe Bakar Atjeh, Salaf (al-Salaf al-S}alih) Islam Dalam Masa Murni (Jakarta: Permata. 

1970), h. 6. 
35

Aboe Bakar Atjeh, Salaf (al-Salaf al-S}alih) Islam Dalam Masa Murni, h. 13. 
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karena mempertalikan dirinya dengan pendapat Ima>m Ah}mad bin H{anbal
36

. Pada 

abad ke VII H, aliran salaf tersebut mendapat kekuatan baru dengan munculnya Ibn 

Taimiyyah di Syiria pada abad ke XII H, dilanjutkan oleh Muh}ammad ibn ‘Abd al-

Waha>b di Saudi Arabia. 

 Para ulama berusaha mencari kesimpulan siapa sebenarnya yang berhak 

menyandang label salafi, apakah mereka yang menamakan dirinya salafi atau cukup 

melihat metode beragama yang dipakai. Mustafa Hilmi memberikan kesimpulan 

bahwa salafi adalah mereka yang cukup memiliki tiga kriteria,
37

 siapapun orangnya 

berhak menyandang nama salafi tersebut adalah:  

1. Memandang agama Islam sebagai satu kesatuan 

2. Pemikiran salaf adalah kemajuan beragama 

3. Memiliki jati diri dan bukan penjiplak 

Untuk mencapai kriteria tersebut, secara umum baik Ibn Taimiyyah maupun 

pemikir-pemikir yang menurut sejarah mereka termasuk dalam kategori salafi 

memberikan tiga metodologi riset dalam mengkaji masalah-masalah akidah yaitu: 

                                                           
36

Nama Lengkap beliau adalah Abu>  ‘Abdillah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l 

bin Asad al-Syaiba>ni al-Marwa>zi al-Bagda>di. Dilahirkan pada bulan Rabi‘ul Awwal tahun 164 H. 

Ketika berumur 15 tahun beliau melakuakan rih}lah ilmiah ke berbagai tempat seperti Bas}rah dan 

Hija>z. Sehingga beliau bertemu dengan para ulama seperti al-Ima>m al-Sya>fi‘i dan Ibn ‘Uyainah, ‘Abd 

al-Raza>q Ibn Himam dan lainnya lebih dari 300 ulama. Para ulama yang meriwayatkan hadis dari 

beliau di antaranya pemimpin para ahli hadis al-Ima>m al-Bukhari dan al-Ima>m Muslim, Abu> da>wud, 

Turmuz|i dan al-Nasa>’i, Yah}ya ibn Ma’i>n, Abu> Zur‘ah, Ibra>hi>m al.H{arbi, dua putra beliau Abdullah 

dan S}alih dan lainnya. Sehingga beliau dikenal dengan gurunya para ha>fiz|, sebab hafal satu juta 

hadits. Wafat di Bagdad pada hari Jumat tanggal 12 rabi’ul Awwal tahun 241 H. Para pentakziah 

yang hadir pada hari wafatnya mencapai 800.000 orang laki-laki dan 60 orang perempuan dan 20 ribu 

orang Yahudi. Lihat Syekh Ah}mad Farid, Min A‘lam al-Salaf. Terj. Masturi Irham dan Asmu’i 

Taman, 60 Biografi Ulama Salaf (Cet. I; Jakareta: Pustaka al-Kaus|ar, 2006), h. 431.  
37

Mustafa Hilmi, Qawa>‘id al-Manhaj al-Salafi (Cet. II; Iskandariah; Da>r Da‘wah, 1991 M), h. 

209. 
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1. Prioritas nas dalam memahami masalah-masalah akidah 

2. Menghindari ta’wil tafs}ili> 

3. Mengikuti alur pemaparan al-Qur’am dan hadis dalam berakidah
38 

Ajaran salafiyyah masuk ke Indonesia melauli para sarjana Timur Tengah, 

terutama mereka yang bersekolah di universitas-universitas di Arab Saudi dan 

Kuwait. Dua Negara ini merupakan basis utama atau sentral gerakan salafiyyah 

seluruh dunia. Perkembangan gerakan salafiyyah Indonesia mendapat dukungan 

langsung dari tokoh-tokoh intelektual Arab (Arab Saudi, Kuwait dan Yaman).
39

 

Beberapa tahun belakangan, gerakan salafiyyah bermunculan dibeberapa daerah di 

Indonesia seperti terlihat di Jakarta, Cileungsi, Bogor, banten, Batam, Bekasi, 

Tasikmalaya, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Solo dan yang lainnya.
40

 Ciri-ciri 

kelompok salafiyyah di Indonesia kebiasaannya laki-laki berpakaian gamis, 

bercelana panjang menggantung di atas mata kaki dan memelihara jenggot. Bagi 

kelompok salafiyyah perempuan berpakaian gamis warna hitam, warna abu-abu, 

warna coklat dan memakai cadar. 

 Gerakan keagamaan (dakwah) pada dasarnya akan mengalami proses lahir, 

berkembang, dan klimaks lalu menurun. Pada saat itu diperlukan usaha revitalisasi 

gerakan (dakwah) agar tetap mampu menjalankan maksud utama sesuai dengan 
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Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran 

Keislaman, Seri Disertasi, h. 169-170. 
39

Zaki Mubarak, Genealogi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek 
Demokrasi (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 119. 

40Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia (Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 217> 
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tujuan gerakan itu sendiri.
41

 Berbeda dengan gerakan dakwah salafiyyah masih terus 

eksis sampai sekarang di Indonesia secara umum dan kab. Sidrap secara khusus, hal 

itu bisa ditelusuri dari jaringan dakwah salafiyyah (jaringan intelektual, jaringan 

kelembagaan dan jaringan pendanaan) bahkan dikatakan dakwah salafiyyah akan 

terus ada sampai hari kiamat walaupun dalam bentuk yang berbeda sebagaimana 

dalam hadis Nabi saw. ‚akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang 

menampakkan kebenaran (al-Qur’an dan al-sunnah)… ‛
42

. sebagaimana diketahu Inti 

dakwah salafiyyah sebagaimana yang dijelaskan Syekh ‘Abd al-Malik ibn Ah}mad 

Ramd}a>ni seorang ulama Saudi Arabia bahwa; landasan utama dakwah salafiyyah 

untuk membendung serta menyelamatkan umat dari berbagai kerusakan yang terjadi, 

yang diakibatkan oleh orang-orang yang mendahulukan logika atas wahyu dan 

mendahulukan hawa nafsu atas akal pikiran yang sehat , serta orang-orang yang 

menyelisihi manha>j ahlu al-sunnah wa al-jama>’ah sebagai berikut: 

1. Mengikhlaskan agama semata-mata hanya kepada Allah 

2. Jalan menuju Allah hanya Satu 
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Abdul Djamil, ‚Pengantar‛ dalam Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di 
Indonesia, h. x. 

42
Mu‘a>wiyah r.a. berkata: Aku telah mendengar Rasulullah s}alla>hu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: Selalu ada dari umatku golongan orang yang menegakkan ajaran Allah tidak hirau terhadap 

siapa yang menghina atau menentang mereka, sehingga datang ketetapan Allah (al-qiya>mah) sedang 

mereka tetap demikian.  ِةٌ قَائِمَةٌ بِأمَْر تِي أمَُّ اِلله لاَ  حديث مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يَزَالُ مِنْ أمَُّ

هُمْ مَنْ خَذَلَ  هُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأتِْيَهُمْ أمَْرُ اِلله وَهُمْ عَلَى ذلِكَ يَضُرُّ . Lihat Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-

Bukha>ri, S}ah}i>h} al-Bukha>ri, h. 415. 
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3. Mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah Rasul sesuai pemahaman salaf al-

s}aleh 

4. Meraih kemuliaan dengan ilmu 

5. Membantah orang yang menyelisishi al-h}aq (kebenaran) adalah bagian 

amar ma’ruf dan nahi munkar 

6. Tas}fiyah (pemurnian ajaran Islam dari hal-hal yang tidak Islami yang 

telah menyusup ke dalamnya) dan tarbiyah (pembinaan generasi Islam 

dengan berdasarkan ajaran Islam yang murni)
43

 

 Prinsip pokok ini menjadi sesuatu yang harus diikuti dan diamalkan 

sebagaimana para salaf s}aleh mengamalkannya, dengan keenam pokok ini mereka 

menjaga agama ini secara bersih dan jernih sampai sekarang  seolah-olah Islam baru 

diturunkan pada hari ini. 

 Gerakan dakwah Islam menurut S}alah S{awi secara garis besar terbagi atas 

dua bagian besar.
44

 Pertama, gerakan Islam gabungan yang memobilisasi umat 

dengan beragam kelompoknya untuk terjun ke medan dakwah dalam rangka 

memerangi kemurtadan dan kekafiran, menggiring mereka untuk bersama komitmen 

pada ketentuan umum yang ada dalam al-Qur’an dan al-sunnah dengan kesiapan 

untuk ikut serta dalam jihad. Medan jihadnya adalah da>r al-harb (negeri yang 

diperangi), atau wilayah kaum muslimin sendiri ketika legalitas bendera Islam 
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‘Abd Malik ibn Ah}mad Ramdhani, Sittu Durar min Us}u>l Ahli al-As|ar (Cet. VI; Jeddah 

Saudi Arabia: Maktabah al-As}lah}a al-As|ariyyah, 1423 H-2002 M) Terj. Mubarak B.M. Bamuallim, 6 
Landasan Utama Dakwah Salafiyyah, h. 7. 
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S}alah S}awi, al-S|awa>bit wa al-Mutagayyira>t, Terj. Arwani Amin, Prinsip-Prinsip Gerakan 

Dakwah yang Mutlak dan Relatif (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 24. 
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terhalangi untuk tegak, karena ia dibangun di atas landasan sekularisme dan 

pemberlakukan hukum buatan manusia. Pada wilayah ini dakwah ditujukan kepada 

kaum muslimin untuk menghadapi musuh yang tidak diragukan lagi permusuhannya, 

dan dalam rangka membela ajaran Islam yang tidak ada perselisihan tentangnya. 

Kedua, gerakan pembaharuan keilmuan yang geraknya terbatas pada aksi 

memperbarui komitmen pada ilmu dan amal dalam lingkup ijtiha>d ilmiah dan 

amaliah. Gerakan ini bergerak dalam wilayah keislaman untuk mendakwakan 

sejumlah prinsip keilmuan dan operasionalnya. Arah geraknya tertuju kepada orang 

yang beragama Islam untuk diajak meningkatkan komitmennya kepada pilihan-

pilihan keilmuan dan amal. Musuhnya adalah persoalan-persoalan yang dinilainya 

sebagai bid‘ah. Medan dakwah gerakan ini adalah negeri kaum muslimin, di sinilah 

berlangsungnya proses pengadilan terhadap pilihan-pilihan berbagai aliran dalam 

persfektif prinsip-prinsip dasar sesuai yang tertera dalam al-Qur’an dan al-sunnah 

untuk bisa diketahui seberapa dekat atau jauhnya aliran itu dari komunitas kaum 

muslimin. Dari situlah bisa ditetapkan sikap yang benar dalam berinteraksi 

dengannya.
45

 Sementara itu dalam negeri, benih-penih gerakan Islam global yang 

tumbuh di Indonesia di tandai gerakan bawah tanah sejak tahun 1970-an dan 1980-

an diakibatkan oleh sikap represif rezim waktu itu (orde baru) dan pengaruh 

kebangkitan Islam di berbagai belahan dunia. Gerakan dakwah Islam di Indonesia 

baru mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada dimulainaya era 
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S}alah S}awi, al-S|awa>bit wa al-Mutagayyira>t, Terj. Arwani Amin, Prinsip-Prinsip Gerakan 

Dakwah yang Mutlak dan Relatif, h. 24-25. 
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reformasi tahun 1998.
 46

 Gerakan dan paham dakwah transnasional (gerakan yang 

aktivitasnya melampaui sekat-sekat teritorial negara-negara) memberi fenomena 

baru bagi kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyrakat Indonesia, di beberapa 

tempat muncul kasus berupa letupan reaksi masyarakat terhadap eksistensi mereka 

disebabkan cara pandang yang berbeda dalam memahami dakwah.
47

 

Pada umumnya masyarakat menilai gerakan dakwah salafiyyah adalah 

sebuah gerakan dakwah yang sangat identik dengan istilah bid’ah, syirik dan kufr. 

Begitu pula, munculnya berbagai macam teror dan pemikiran garis keras dari 

segelintir umat Islam terkadang dikaitkan dengan salafiyyah, bahkan Majelis 

Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Hisbuttahrir 

(HT) oleh sebagian penulis disebutkan sebagai bagian dari salafiyyah, padahal 

menggeneralisasi penamaan salafiyyah terhadap gerakan radikal Islam akan 

menyebabkan pengaburan makna salafiyyah yang sebenarnya.48 Dengan predikat ini, 

penamaan salafi kemudian menjadi momok yang dihindari. Pengertian salafi dapat 

dipahami sebagi sebuah pemahaman keagamaan para sahabat Rasulullah saw. dan 
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M. Nazaruddin Umar, ‚Pengantar‛ dalam Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional 
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dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. ix. 
48

Lihat  Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran 
Keislaman, Seri Disertasi, h. 11. Lihat juga Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN 

Syarif Hidayatullah, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h. 9. 
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ta>bi‘in serta atba>’ al-ta>bi‘i>n  sampai menjadi sebuah gerakan ekslusif yang 

memisahkan diri dari kelompok muslim yang lain.
49

  

Gerakan ini juga populer dengan nama Wahha>bi>, sebuah penyandaran nama 

kepada Ima>m Muh}ammad bin ‘Abd al-Wahha>b
50

 sebagai salah seorang tokoh 

reformis
51

 dan mujaddid52
 besar Islam di jazirah Arab pada abad kedua belas Hijriah 

yang dengan lantang menyerukan kembali kepada al-Qur’an dan al-sunnah sesuai 

dengan pemahaman salaf al-s}aleh.
53

 Mungkin sudah sunnatullah jika agama dan 

umat Islam selalu diserang oleh mereka yang tidak menyukai Islam. Mereka 
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Lihat  Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-Aliran Pemikiran 
Keislaman, Seri Disertasi, h. 63. 

50
Nama lengkap beliau adalah Muh}ammad bin ‘Abd al-Wahha>b bin Sulaima>n al-Tami>mi> al-

Najdi> al-H{anbali>. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 115 H. Beraqidah al-sunnah yang murni 

menurut maz|hab salaf yang hanya berpegang teguh  kepada al-Qur’an dan al-sunnah tidak 

menceburkan diri dalam ta’wil dan filsafat serta tidak memasukkan keduanya kedalam aqidah. Dalam 

hal furu’ (masalah-masalah fiqh) maz|habnya adalah H{anbali yang tidak kaku dalam bertaqlid kepada 

Ima>m Ah}mad ibn H{anbal  atau kepada ulama yang di bawah tingkat Ima>m Ah}mad. Akan tetapi jika 

menemukan dalil, ia pegang dalil itu dan ia tinggalkan pendapat yang ada di maz|hab itu. Ia berfikiran 

yang mandiri dalam aqidah sekaligus masalah-masalah fiqh sekaligus. Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin 

‘Abdillah bin Ba>z, al-Ima>m Muh}ammad bin ‘Abd al-Wahha>b Da’watuhu wa Si>ratuhu. Terj. ‘A<rifi>n 

Muh}ammad ibn Ma’ruf, al-Ima>m Muh}ammad bin ‘Abd al-Wahha>b Dakwah dan Jejak Perjuangannya, 

(Riya>d}: Diterbitkan dan Diedarkan Dibawah Pengawasan Direktorat Percetakan dan Riset Imiah 

Depatemen Agama Saudi Arabia Cetakan Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan 

Pengarahan, 1424 H), h. 8-9. 
51

Istilah reformis ini bisa juga diartikan muslih} yang diangkat dari hadis Nabi saw.: إن ىذا الدين  
 Sesungguhnya  Agama ini bemula asing dan‚ بدأ غريبا وسيعود غريبا كَاما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتِ

akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing yaitu yang melakukan is}lah} 
(memperbaiki Sunnahku yang dirusak umat manusia sepeninggalku‛. Lihat Abu> ‘Isa> Muh}ammad bin 

‘Isa> bin Saurah al-Tirmiz|i, Suna>n al-Tirmiz|i (Beirut: Da>r al-Fikr, 2005), h.243. 
52

Istilah mujaddid (pembaharu) diangkat dari hadis Nabi saw: إن الله يبعث على كَال مائة سنة من يَدد لَذه  
 Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada puncak setiap seratus tahun seorang yang‚ الِمة أمر دينها

melakukan tajdid bagi umat ini dalam perkara agama‛. Lihat Sulaima>n bin al-Asy’As| al-Sijista>ni Abu> 

Da>wud, Suna>n Abi> Da>wud (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 898.  
53

Tugas al-mus}lih atau al-mujaddid adalah mengembalikan umat kepada ajaran sunnah 

Rasulullah saw. secara murni dan utuh sebagaimana yang dirintis oleh al-salaf al-s}aleh ra. Lihat ‘Abd 

al-‘Azi>z bin ‘Abdillah bin Ba>z, al-Ima>m Muh}ammad bin ‘Abd al-Wahha>b Da’watuhu wa Si>ratuhu. 

Terj. ‘A<rifi>n Muh}ammad ibn Ma’ruf, al-Ima>m Muh}ammad bin ‘Abd al-Wahha>b Dakwah dan Jejak 
Perjuangannya, h. 27. 
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menyerang Islam tanpa henti dengan berbagai tuduhan palsu dan menghembuskan 

asumsi negatif.
54

 Sebenarnya kelompok Waha>bi termasuk suatu kelompok yang 

sangat berjasa terhadap kemajuan Islam. Mereka berani menegakkan sunnah di saat-

saat orang takut untuk menegakkanya. Dengan melihat secara objektif dan tanpa 

fanatik golongan, lihatlah negara Islam (Saudi Arabia) yang mampu menjalankan 

syariat Islam secara sempurna kepada waraga negaranya. Bandingkan bagaimana 

aman dan nyamannya para jama>‘ah haji era Waha>bi berkuasa di tanah Hijaz di 

bawah kerajaan keluarga al-Sa‘ud (Saudi) dengan era sebelumnya di bawah 

pemerintahan Turki ‘Us\ma>ni.
55

  

A. Shihabuddin memberikan penilaian tentang gerakan ini yaitu: 

Golongan Salafy/Wahabi dan pengikutnya ini sering mengatakan bahwa 

mereka akan mengajarkan Syari’at Islam yang paling murni dan benar, 

sehingga mudah mensesatkan sampai-sampai berani mengkafirkan, 

mensyirikkan sesama kaum muslimin yang tidak sepaham atau sependapat 

dengan mereka.
56

 

Penilaian ini dapat dikatakan mewakili mayoritas kaum muslimin yang ada 

di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Gerakan ini dianggap berpotensi 

memecah `belah persatuan kaum muslimin dengan konsep bid’ahnya, namun disisi 

lain, gerakan ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada penguasa (pemerintah 

yang sah dan berdaulat) untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa dan Negara 
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 Lihat Suf Kasman, Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam 
dalam al-Qur’an (Cet. I; Bandung: Teraju, 2004), h. 5. 

55
Z. A. Syihab, Akidah Ahlus Sunnnah Versi Salaf-Khalaf dan Posisi Asy‘ariyyah di antara 

keduanya (Jakarta: Bumui Aksara, 1998) h. 84.  
56

A. Shihabuddin, Telaah Kritis atas Doktrin Faham Salafi/Wahabi, 2007. 

http://www.evwryoneweb.com/tabarruk/. Pdf (25 Januari 2017), h. 14. 

http://www.evwryoneweb.com/tabarruk/
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selama pemerintah tidak melakukan kekafiran yang nyata. Pada dasarnya gerakan ini 

tidak terkait dengan kepentingan apapun, tapi murni mengajak manusia untuk 

bertauhid kepada Allah (memurnikan ibadah hanya kepada Allah) sebagai pokok 

dakwah yang harus disampaikan.
57

 

B. Manajemen Dakwah 

1. Perlunya Manajemen Dakwah 

Manajemen Dakwah adalah terminologi yang terdiri dari dua kata, yaitu 

manajemen dan dakwah. Kedua kata ini berangkat dari dua disiplin ilmu yang sangat 

berbeda sama sekali. Istilah yang pertama berangkat dari disiplin ilmu yang sekuler, 

yakni ilmu ekonomi. Ilmu ini diletakkan di atas pradigma materialistis. Prinsipnya 

adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Sementara itu istilah yang kedua berasal dari lingkungan agama, 

yakni ilmu dakwah. Ilmu ini diletakkan di atas prinsip ajakan menuju keselamatan 

dunia akhirat tanpa paksaan dan intimidasi serta tanpa bujukan dan iming-iming 

material. Ia datang dengan tema menjadi rahmat bagi semesta alam.
58

 Oleh 

karenanya manajemen dakwah dikenal sebagai suatu istilah yang menggabungkan 

dua  terminologi keilmuan yang berbeda. 
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Rabi‘ bin Hadi‘ ‘Umair al Madkhali, Manha>j al Anbiya>' fi> al Da‘wah ila> Allah fi> al-H{ikma>h 
wa al-Aql, alih bahasa S. Wahyudi ZR, Fiqih Dakwah para Nabi: Study Kritis Realita Dai Masa Kini 
(Bogor: Media Tarbiyah, 2006), h. 80. 

58
M. Yunan Yusuf, ‚Pengantar‛ dalam M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah 

(Cet. II; Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), h. vii. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.
59

 Manajemen 

berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan yang dilakukan 

melalaui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi menajemen dan 

juga manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang 

diinginkan.
60

 Pada intinya manajemen berusaha mengatur sumber daya secara efektif 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan al-niz}a>m dan al-tanz}im 

yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan 

segala sesuatu pada tempatnya.
61

 Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga 

dapat diartikan sebagai aktivitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang 

dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan 

merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta 

menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.
62

 

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi oleh para ahli, di 

antaranya adalah Robert Kreitner memaknai manajemen dalam bukunya sebagai 

berikut: 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II, 

Jakarta: Balai Pustaka1986), h. 716 
60

H. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), h. 1. 
61

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Cet. XIV; Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), h. 1435. 
62

M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 9. 
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Management is a the procces  of working with and through other to achieve 

organizational objectives in a changing environment. Central to this process is 

the effective and efficient use of limited resources.
63

 

Artinya: 

Manajemen adalah proses kerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai 

tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada 

penggunaan secara efektif dan efesien terhadap sumber daya yang terbatas. 

Sedangkan G.R. Terry mendefinisikan Manajemen sebagai berikut: 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangk a kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
64

 

Pada hakikatnya,  manajemen adalah kemampuan dan keterampilan 

seseorang untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola serta mengawasi jalannya 

suatu kegiatan atau program, sehingga secara optimal dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
65

 Manajemen dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai 

sasaran tertentu. 

b. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 
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Robert Kreitner, Mangement (4th 
Edition, Boston: Hougton Mifflin Company, 1989), h. 9. 

64
George, R. Terry, Leslie W. Rue, Principles of Management. Terj G.A Ticaulu, Dasar-

Dasar Manajemen (Cet. IX; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 1. 
65

H.Malayu S.P Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), h. 1. 
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c. Seluruh pertemuan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas 

dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
66

 

Manajemen juga menaruh perhatian pada aspek efektifitas yang penyelesaian 

kegiatan-kegiatan agar sasaran organisasi tercapai. Sedangkan efektif adalah 

kemampuan untuk mengukur tujuan dengan tepat (melakukan hal yang benar). 

Manakala para manajer mencapai sasaran-saran organisasi mereka, dikatakan bahwa 

itu berhasil (efektif). Efektivitas sering dilukiskan dengan melakukan hal yang tepat, 

artinya kegiatan kerja yang membantu organisasi tersebut mencapai sasarannya.
67

 

Sementara efesiensi ini lebih memperhatikan sarana-sarana dalam 

melaksanakan segala sesuatunya, dan efektivitas itu berkaitan dan menunjang atara 

satu dengan lainnya. Mengenai efesiensi dan efektivitas dapat dilihat Allah swt. 

berfirman dalam QS .al-Furqa>n/25: 67. 

                     

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-

lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 

antara orang-orang yang demikian.
68

 

Tak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah hal penting yang 

menyentuh,mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Manajemen 
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M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 13. 
67

M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 16. 
68

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 365. 
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menunjukan cara-carayang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan. Manajemen adalah seni dan ilmu tentang perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan
69

. Manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tidak 

terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam 

organisasi. 

Dalam al-Quran dijelaskan bahwa kehadiran para Nabi dan Rasul untuk 

menyampaikan pesan-pesan Islam
70

 sebagai pedoman hidup dan sebagai solusi dalam 

upaya mengatasi persoalaan manusia. Kata dakwah dalam bahasa Arab berakar dari 

huruf, (د,ع,و) kemudian terbentuk menjadi kata dakwah berarti: ‚suatu yang 

membuat seseorang sehingga tertarik atau suatu pesan atas keindahan kata-kata dan 

kemerduan suaranya‛.
71

 Sedangkan dari tiga huruf asal ini terbentuk kata dengan 

ragam makna menurut Ahmad Warson Munawwir, makna-makna tersebut adalah 

memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh 

datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan 

meratapi
72

. Istilah dakwah sendiri sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah 

yang sama dengan istilah tabligh, al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahyi> an al-munkar, 

mau‘iz}ah al-h{asanah, tabsyi>r wa tandz|i>r, was}iyah, tarbiyah wa ta‘lim dan khut}bah. 
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Akrim Ridaha, Menjadi Pribadi Sukses; Panduan Melejitkan Potensi Diri, (Bandung; 

Syamil Cipta Media, 2002), h. 60. 
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Ali Mustafa Yakub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi (Pejanten Barat: PT. Pustaka 
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Kata dakwah dalam berbagai bentuknya (ism dan fi‘il) berulang sebanyak 212 

dalam Al-Quran.
73

 Sedangakan menurut terminologi, pengertian dakwah dirumuskan 

oleh para ahli dalam teks dan konteks yang bervariasi, mereka berpandangan secara 

berbeda karena mereka memandangnya  dengan orientasi dan penekanan dakwah 

yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatannya. 

Syekh Ali> Mah}fuz} memberikan pengertian dakwah sebagai berikut: 

حث الناس على الخيْ والَدى والِمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوز بسعادة العاجل 
 74والْجل

Artinya: 

Menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada kebajikan 

dan melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Definisi ini menganjurkan agar manusia melaksanakan dakwah sebagai 

sebuah upaya menghidupkan komunitas tertentu sehingga manusia bisa 

memposisikan dirinya sebagai khali>fah membangun dan memakmurkan kehidupan di 

atas bumi ini sebagai upaya kebahagiaan di dunia dan senantiasa melihat dirinya 

sebagai hamba Allah yang senatiasa patuh terhadap syariatnya untuk kebahagiaan 

hidup di akhirat kelak. 

Muh}ammad Abu> Fath} al-Baya>nu>ni> menjelaskan pengertian dakwah adalah: 
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Muhammad Fu’ad ‘Abl al-Baqy, Mu‘jam mufahras li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (Cet III; 

Qa>hirah: Da>r al-Ha>di, 1411 H/1991 M), h. 257-260. 
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Syekh Ali> Mah{fuz{, Hida>yah al-Mursyidi>n wa Thuru>q al-wa‘z}i wa al-Khit}a>bah (Mesir: Da>r 
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75تبليغ الْسلَم للناس وتعليمهم إياىم وتطبيقو فِّ واقع الْياة
 

Artinya: 

Menyampaikan dan mengajarkan agam Islam kepada seluruh manusia dan 

mempraktikannya dalam kehidupan nyata. 

 Sedangkan ibn Taimiyah menjelaskan pengertian dakwah sebagai berikut:  

يماَنِ بِوِ وَبِاَ جَاءَتْ بِوِ رُسُلُوُ بتَِصْدِيقِهِمْ فِيمَا أَخْبَ رُ  عْوَةُ إلََ الِْْ عْوَةُ إلََ اللَّوِ ىِيَ الدَّ وا بوِِ الدَّ
لََةِ وَإِيتَاءَ الزَّكََااةِ وَصَوْمَ وَطاَعَتِهِمْ فِيمَا  هَادَتَ يِْْ وَإِقاَمَ الصَّ عْوَةَ إلََ الشَّ نُ الدَّ أمََرُوا وَذَلِكَ يَ تَضَمَّ

يماَنِ باِلَلَّوِ وَمَلََئِكَتِوِ وكََُاتبُِوِ وَرُسُلِوِ ، وَالْبَ عْثَ بَ عْ  عْوَةَ إلََ الِْْ دَ الْمَوْتِ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَ يْتِ وَالدَّ
عْوَةَ إلََ أَنْ يَ عْبُدَ الْعَبْدُ رَبَّوُ كََاأنََّوُ يَ راَهُ وَ  يماَنَ باِلْقَدَرِ خَيْْهِِ وَشَرِّهِ وَالدَّ . الِْْ

76 
Artinya: 

Pengertian dakwah sebagai upaya untuk menyampaikan pesan Islam berupa: 1). 

Mengimani Allah, 2). Mengimani segala ajaran yang dibawa oleh utusan Allah, 

dengan membenarkan  dan menaati segala yang diperintahkan, 3). Menegakkan 

pengikraran syahadatain, 4). Menegakkan shalat, 5). Mengeluarkan zakat, 6). 

Melaksanakan puasa dibulan Ramadhan, 7. Menuaikan ibadah Haji, 8). Mengimani 

kitab-kitab Allah, kebangkitan setelah wafat, kepastian baik dan buruk yang datang 

dari Allah, 9. Menyerukan agar hamba Allah hanya beribadah kepada-Nya seakan-

akan melihat-Nya.  
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Definisi ini menekankan agar supaya senantiasa ada usaha mengajak manusia 

beriman dan mentaati Allah, kemudian mencurahkan isi hatinya dalam segala 

aktivitas di dunia ini senantiasa dibarengi atas dasar ketundukan yang ikhlas.  

Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, 

maka cita dakwah professional dalam dakwah akan terwujud dalam kehidupan 

masyarakat. Lebih lanjut A. Rosyad Shaleh mengartikan manajemen dakwah sebagai 

proses perencanaan tugas, mengelommpokkan tugas, menghimpun dan 

menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan 

kemudian menggerakkan kea rah pencapaian tujuan dakwah.
77

 Inilah yang 

merupakan inti manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan 

koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai sebelum pelaksanaan 

sampai akhir dari kegiatan dakwah. 

2. Unsur-Unsur Manajemen Dakwah 

Dakwah adalah suatu proses upaya mengubah sesuatu situasi kepada situasi 

lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, atau proses mengajak manusia ke jalan 

Allah yaitu Islam. Proses tersebut terdiri dari unsur-unsur atau komponen 

komponen, begitu juga dalam manajemen selalu dikaitkan dengan usaha bersama 

sekelompok manusia dengan menggunakan unsur-unsur yang diperlukan. 

 Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 macam yang dirumuskan menjadi 6 M 

terdiri dari: men (manusia), machines (mesin), money (uang), Materials (barang), 
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method (metode), market (pasar).
78

 Dakwah juga memerlukan usaha bersama 

sekelompok manusia yang memerlukan unsur-unsur sebagaimana diperlukan oleh 

manajemen pada umumnya. 

a. Men (Manusia) 

Faktor manusia dalam manajemen merupakan unsur terpenting sehingga 

berhasil atau gagalnya suatu manajemen tergantung pada kemampuan manajer untuk 

mendorong dan menggerakkan orang-orang ke arah tujuan yang akan dicapai. 

Karena begitu pentingnya unsur manusia dalam manajemen, melebihi unsur-unsur 

lainnya, maka boleh dikatakan bahwa manajemen itu merupakan proses sosial yang 

mengatasi segala- galanya. Hal ini menjadi lebih penting bila manajemen itu 

menyangkut bidang dakwah yang intinya berhubungan dengan peran manusia 

dengan sesamanya. 

Manusia berbeda-beda watak, sikap, aspirasi, keinginan, perilaku dan 

potensinya. Keadaan demikian itu akan berlangsung terus di masa mendatang, 

sehingga tantangan yang paling utama bagi manajer adalah menjawab masalah 

bagaimana wujud manajemen yang akan dilaksanakan dengan kenyataan pluralitas 

tersebut.
79

 

Untuk menghadapi aneka ragam manusia, seorang manajer harus memiliki 

berbagai kemahiran antara lain: 

1) Kemahiran hubungan kerja dengan manusia (human relation skill) seperti 
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bekerja sama dengan bawahan, membina hubungan baik dengan atasan, 

konsultasi dengan tenaga ahli dan mengadakan lobby dengan pihak luar dan 

lain-lain. 

2) Kemahiran administratif dan teknis (administrative and technical skill) 

seperti mengawasi pelaksanaan tata usaha dan jalannya arus pekerjaan, 

memberikan pedoman kerja, mengendalikan waktu pelaksanaan pekerjaan 

secara efisien dan lain-lain. 

3) Kemahiran konseptual (conceptual skill) seperti kemampuan ingatan, daya 

analisa dan konseptualisasi. 

Kemampuan hubungan kerja dengan manusia (human relation skill) perlu 

dimiliki oleh semua manajer dari seluruh tingkatan, baik manajer lapis bawah (lower 

manager), manajer lapis tengah (middle manager) maupun manajer lapis atas (higher 

manager). Adapun manajer lapis bawah memerlukan lebih banyak kemampuan 

administratif dan teknis dan hanya sedikit saja kemampuan konseptual. Sebaliknya 

manajer tingkat atas memerlukan lebih banyak kemampuan konseptual dari pada 

kemampuan administratif dan teknis. Sedangkan manajer lapis tengah memerlukan 

kemampuan berimbang antara administratif dan teknis di satu pihak dengan 

kemampuan konseptual di pihak lain.
80

 

Dalam kegiatan dakwah manusia merupakan aset terpenting dalam kegiatan 

dakwah, begitu juga dalam sebuah organisasi baik Islam maupun non Islam, tanpa 
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orang-orang yang berinteraksi dan melaksanakan pekerjaan organisasi tersebut, 

maka tidak akan ada organisasi. Dalam organisasi dakwah, unsur manusianya adalah 

obyek dan subyek dakwah dan dalam sebuah organisasinya adalah pengurus dan 

anggota dalam organisasi tersebut. 

Sehingga yang menjadi subyek dakwah adalah pelaksana kegiatan dakwah 

baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dan terorganisir pelakunya 

biasa di sebut dai. Dai (subjek dakwah) adalah orang yang melaksanakan dakwah 

baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan dan baik sebagai individu, kelompok 

atau berbentuk organisasi atau lembaga.
81

 Sebenarnya setiap orang yang menyatakan 

dengan sepenuh hati bahwa dirinya pemeluk agama Islam, maka sekaligus ia 

memikul suatu kewajiban untuk melaksanakan dakwah Islam, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Sebab setiap  muslim mempunyai tanggungjawab  atas 

kelestarian dan kesinambungan Islam dan umat Islam di semesta dunia ini. Akan 

tetapi tanggung jawab dakwah Islam yang dibebankan kepada setiap muslim ini 

harus dilaksanakan sesuai dengan  kemampuan mereka masing-masing. 

Objek dakwah (mad’u) adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau 

manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik 

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

keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk 

mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan, kepada orang-orang 
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yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas, iman Islam dan 

ih}sa>n.
82

 Sedangkan unsur manusia dalam organisasi adalah para pengurus dan 

anggota organisasi tersebut. 

b. Money (Uang) 

Dalam hal unsur-unsur manajemen berupa dana dan sumber daya alam 

berapapun jumlahnya akan selalu terbatas. Oleh karena itu seorang manajer harus 

menggunakan secara efisien terutama terhadap dana dan sumber daya alam yang tak 

dapat diperbaharui seperti minyak bumi yang semakin lama dirasakan semakin 

terbatas, bahkan bisa menjadi semakin langka. Keterbatasan dan kelangkaan sumber 

daya alam ini dapat diperhitungkan dari semakin besarnya jumlah konsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin bertambah.
83

 

Begitu juga dalam kegiatan dakwah atau organisasi dakwah uang sangat 

diperlukan untuk kelancaran proses dakwah karena tanpa adanya uang maka proses 

dakwah tidak berjalan dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. 

c. Material (Materi) 

Organisasi dakwah Islamiyah dipersiapkan sedemikian rupa dengan berbagai 

materi yang diperlukan. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas berat dan 

amanah Allah swt. yang telah dipercayakan kepadanya. 

Organisasi dakwah Islamiyah harus diperlengkapi dengan kemilitensian sikap 
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juang dan semangat kerja, dengan tenaga-tenaga yang terdidik dan terlatih, dengan 

dai yang militan, dengan para juru dakwah yang berakhlak Islam, dengan 

perlengkapan-perlengkapan materil sesuai dengan kebutuhan zaman dan lingkungan. 

d. Mechine (Media) 

Media dakwah dalam pelaksanaan dakwah merupakan suatu unsur yang 

menentukan pula. Sebab media dakwah adalah perantara atau penghubung yang 

diperlukan agar materi dakwah yang diberikan juru dakwah (subyek) dapat diterima, 

diresapi dan diamalkan oleh umat yang menjadi obyek dakwahnya. Di antara media 

dakwah dalam hal ini dapat berupa barang (materi), orang, tempat, kondisi tertentu 

dan sebagainya. Secara umum tiga jenis media dakwah sebagai berikut:
84

 

1) Spoken Words, yaitu media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi dapat 

ditangkap dengan indera telinga seperti radio, telepon dan sebagainya. 

2) Printed writing, yaitu media dakwah yang berbentuk tulisan, gambar, lukisan 

dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan indera mata. 

3) The audio visual, yaitu media dakwah yang berbentuk gambar hidup yang 

dapat didengar sekaligus dapat dilihat seperti televisi, film, video dan 

sebagainya. 

e. Method (Metode) 

Unsur manajemen yang berupa metode menuntut kemampuan manajer untuk 
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selalu mengikuti perkembangan teknologi modern yang menghasilkan peralatan 

yang semakin canggih dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menawarkan 

berbagai metode untuk lebih cepat dan lebih baik dalam menghasilkan barang dan 

jasa.
85

 

Begitu juga dalam kegiatan dakwah, metode dakwah ada cara-cara yang 

dipergunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan materi dakwah yaitu al-Islam 

atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

f. Market (Pasar) 

Unsur manajemen yang lain berbentuk market atau pasar yang dalam 

pengertian luas menunjuk kemana hasil tersebut akan dipasarkan atau 

dikonsumsikan. 

Unsur manajemen dalam bentuk pasar juga menghendaki agar manajer 

mempunyai orientasi pemasaran (pengguna jasa) dengan pendekatan ekonomi mikro 

maupun makro serta memperhitungkan kecenderungan-kecenderungan baru yang 

menyangkut permintaan atau kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dan 

penawaran atau penyediaan yang selalu disesuaikan dan dimudahkan.
86

 

Dalam kegiatan dakwah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

peranan market sangat menentukan karena dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi yang canggih dakwah diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan 

banyaknya dai yang kompeten maka dai akan memiliki karakteristik tersendiri untuk 
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menghadapi persaingan dakwah yang semakin ketat. 

Sehingga dalam suatu organisasi harus bisa memilih suatu objek dakwah yang 

tepat agar pemasaran dalam kegiatan dakwah berhasil sesuai dengan tujuan.Bila 

unsur-unsur manajemen dakwah diatas diolah dengan menggunakan ilmu manajemen 

maka aktifitas dakwah akan berlangsung secara lancar sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Sebab bagaimanapun juga sebuah aktifitas apapun itu sangat diperlukan 

sebuah pengelolaan yang tepat bila ingin berjalan secara sempurna dan diatur secara 

berimbang dan digunakan secara efisien kearah tujuan yang ingin dicapai dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. 

3. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Agar manajemen itu dilakukan mengarah kepada kegiatan yang bisa secara 

efektif dan efesien, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya 

yang dikenal dengan fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi-fungsi 

manajemen yang dirumuskan oleh beberapa ahli diantaranya G. R. Terry 

menyebutkan fungsi manajeman yaitu: 

e. Planning 

f. Organizing 

g. Actuating 

h. Controling87 
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Sedangkan menurut Sayyid Mahm}u>d al-Hawa>ri menjelaskan fungsi-fungsi 

manajemen lebih rinci sebagai berikut: 

a. Planning (التخطيط) 

b. Organizing (التنظيم) 

c. Directing (تهئةالإفراد) 

d. Staffing (التىجيه) 

e. Coordinating (التنسيق) 

f. Reporting (رفغ التقبدير) 

g. Budgeting (المزانيبت)
88 

Disamping fungsi-fungsi manajemen di atas, ada juga ada yang menyebutkan 

pendapat lain seperti Jawahir Tanthowi menyebutkan fungsi-fungsi manajemen 

sebagai berikut : 

a. Pemimpin menetapkan sasaran, jadi terlebihf dahulu ia menetapkan sasaran 

macam apakah yang akan dituju. 

b. Pemimpin mengorganisir, ia menganalisa aktivitas, keputusan-keputusan dan 

hubungan yang diperlukan, ia mengklarifikasikan pekerjaan, membaginya dalam 

kegiatan. 

c. Pimpinan memotivitir dan mengkomonikasikan, ia menyusun dari suatu team 

dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap berbagai jabatan. 
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d. Melakukan tugas penguluran, mengusahakan setiap orang memiliki alat 

pengukur yang difokuskan atau performan seluruh organisasi dan pada saat yang 

sama memusatkan perhatian atas pekerjaan individu 

e. Pimpinan mengembangkan orang, melalui pembinaan, memudahkan, memimpin 

dan mengarahkan anggotanya.
89

 

Adapun rumusan fungsi manjemen yang dianggap mewakili fungsi-fungsi 

manajemen yang ada yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan. 

1) Perencanaan (planning). 

Penentuan segala sesuatunya terlebih dahulu, untuk melaksanakan sebagai 

kegiatan dan aktivitas, itulah yang disebut dengan istilah ‚planning‛. Adapun 

definisi planning sebagai berikut: ‚planning is deciding inadvance what is to be 

done‛
90

 planning adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan di kerjakan. 

Penentuan ini juga merencanakan tindakan secara efektif dan efesien dan 

mempersiapkan input dan output.  

Al-Qur’an selalu memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang 

baik untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi aspek kehidupan manusia 

yang beraneka ragam. Dalam suatu kelompok atau organisasi yang handal mencapai 
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tujuan yakni keberhasilan, tentu didalamya terdapat perencanaan. Stimulasi ini 

disebutkan dalan QS  al-H{aj/22: 77.  

 …      

Terjemahnya: 

…Dan berbuat kebajikan (kebaikan) supaya kamu mendapat keberuntungan.
91

 

Hal ini diterangkan pula dalam surat QS al-Hasyr/58: 18.  

                     … 

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

akhirat....
92

 

Pebuatan yang baik dan memperhatikan apa yang akan dipebuatnya hari 

esok, didalam ayat tersebut tentu terselip dalam hatinya, niat yang baik, yang 

berencana dengan rapi dan teratur untuk memulai sesuatu tindakan atau aktivitas. 

Jelas bahwa ayat tersebut menganjurkan kepada kepada orang-orang yang beriman, 

agar supaya memperhatikan apa yang akan diperbuatnya terhadap hari esok, maka di 

dalam istilah ilmu manajemen tindakan ini disebut dengan planning atau al-tah}t}i>t}. 

 Tindakan atau perbuatan baik ini, didalam planning Al-Qur-an memberikan 

tuntunan, untuk melakukannya dengan efektif, produktif dan meninggalkan tindakan 
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yang melanggar konstitusi, atau hukum yang berlaku, dasar ini disebut dalam QS al-

Nah}l/16: 90. Allah swt. berfirman :  

                       

             

Terjemahnya:   

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.
93

  

 Demikian pula Al Qur-an memberikan petunjuk, agar didalam kehidupan 

bersama, khususnya dalam suatu ikatan tertentu maupun secara umum, agar selalu 

bertindak, berbuat saling membantu atau saling menunjang, dengan demikian 

keberhasilan akan mudah diraih dan dicapai. Hal ini diterangkan dalam QS al-

Ma>idah/5: 2. 

…                          … 

Terjemahnya: 

…dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....
94
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Dengan keterangan diatas tampaklah sudah, bahwa stimulasi yang terdapat 

dalam Al-Qur’an, khususnya mengenai persoalan perbuatan baik dan memperhatikan 

apa yang akan diperbuat untuk hari esok, merupakan perbuatan baik dan rapi, 

tentunya direncanakan dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai, 

perorangan, kelompok ataupun organisasi. 

2) Pengorganisasian (organizing) 

 Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan 

taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur 

organisasi  yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, 

dan bisa memastikan bahwa semua pihakdalam organisasi bisa bekerja secara efektif 

dab efesien guna pencapaian tujuan. Organizing adalah pengorganisasian atau dalam 

istilah bahasa arabnya disebut al-tanz}im. Adapun definisi organizing yang 

dikemukakan oleh ahli manajemen Mesir yaitu: 

وضع كَال شيئ فِّ مكانو وكَال شخص فِّ مكانو وربط الِشياء ببعضها 
والِشخاص ببعضها من أجل تكوين وحدة متكاملة أكَابْ من مجرد الجمع الْسابى 

 95لِجزائها

Artinya : 

Menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya, demikian juga setiap anggotanya dan 

merupakan ikatan dari perorangan terhadap yang lain, guna melekukan kesatuan 

tindakan yang tepat, menuju suksesnya fungsi masing-masing.  
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 Dari pengertian di atas, maka organizing merupakan faktor yang sangat 

menentukan sekali dan erat kaitannya dengan planning yang telah jadi patokan di 

dalam menggerakan orang guna mencapai tujuan. Karena kelompok itu sendiri 

terdiri dari beberapa orang, maka kerjasama yang terpadu antara semua itu 

merupakan bagian yang menentukan, dengan demikian tindakan organizing 

merupakan unsur yang sangat mendasar. 

 Organizing adalah tindakan penyatuan yang terpadu, utuh dan kuat di dalam 

suatu wadah kelompok. Hal ini dilakukan sesui dengan pembagian tugas, yang 

berbeda akan tetapi menuju di dalam satu titik arah, tindakan ini dilakuan agar 

anggota   atau personel dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa kebersamaan 

serta tanggung jawab. Wujud dari pelaksanaan organizing ini, adalah tampaknya 

kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang 

sehat sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Proses organizing yang menekankan kepentingan tercipta kesatuan dalam segala 

tindakan dalam hal ini Al-Qur-an telah menyebutkan betapa urgensinya tindakan 

kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam satu kelompok kemasyarakatan. Firman 

Allah dalam Q S. A<li ‘Imra>n/3: 103. 

            

Terjemahnya : 
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dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai berai….
96

 

 Jelas diperlukan penyatuan dalam setiap tindakan yang terpadu, utuh dan 

kuat, karenanya dilarang oleh Allah terhadap tindakan adu domba, bercerai, 

berpecah belah antara sesama kamu umat manusia dalam satu aqidah dan dalam 

keimanan. 

 Kemudian al-Qur’an memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, 

persaudaraan, kelompok, negara bahkan sampai ketingkat keluarga, janganlah timbul 

pertentangan, perselisihan, percekcokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan. 

Hal semacam ini  merupakan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan runtuhnya 

mekanisasi dan kepemimpinan yang telah dibina. Firman Allah dalam QS al-Anfa>l/8: 

46. 

                      … 

Terjemahnya : 

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-

bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu 

dan bersabarlah…
97

 

 Unsur apapun yang menyebutkan retaknya dan runtuhnya kesatuan dalam 

organizing harus dihindari. Perbuatan ini tidak boleh terjadi sebab pertentangan 
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yang menyebabkan rusaknya koordinasi dan organisasi akan membawa kepada 

kehancuran dan kegagalan.
98

 

Sebagai bagian dari unsur organizing adalah division of work (pembagian 

tugas) tentu tugas seperti ini disesuaikan dengan bidang tersebut. Al-Qur’an 

memberikan petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 286.  

         … 

Terjemahnya : 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya…
99

 

Ayat tersebut dapat dijadikan dasar perlunya ketentuan waktu dalam bekerja 

karena pada hakikatnya manusia (pekeja/buruh) mempunyai kemampuan terbatas 

seperti yang disebutkan dalam hadis. ‚berilah mereka pekerjaan yang mampu mereka 

melaksanakannya‛.  

3) Pelaksanaan (actuating) 

Adapun istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi actuating ini 

adalah directing, commanding, leading, dan koordinating. Pelaksanaan adalah 

menerapkan program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta 
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proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya 

dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. 

al-Quran dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar terhadap proses 

pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating 

ini. Dalam QS al-Kahfi/18: 2. Allah sawt. berfirman: 

                        

     

Terjemahnya: 

Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang 

sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang 

yang beriman yang mengerjakan amal shaleh, bahwa mereka akan mendapat 

pahala yang baik.
100

 

4) Pengendalian (pengawasan) atau controling 

  Pengendalian (pengawasan) atau controling adalah bagian terakhir dari 

fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri.
101 Adapun pengertian 

mengenai controlling adalah kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegah 

terulangnya kembali kesalahan itu begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak 

berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk 
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memastikan seluruh kegiatan yang telah dirancang dari awal bisa berjalan dengan 

target yang diharapkan.
102

 

al-Quran banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan koreksi kepada diri 

sendiri, dan ancaman bagi yang melanggarnya, misalnya dalam QS al-Tah}ri>m/66 :6. 

Allah swt. berfirman: 

                ... 

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka....
103

 

Ayat lain menyebutkan mengenai proses pengawasan dan ancaman terhadap 

orang atau pimpinan yang tidak melaksanakan amanat planning dan program yang 

telah disepakati, Allah swt. berfirman dalam QS al-Z|a>riya>t/51: 21. 

          

Terjemahnya : 

Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya.
104

 

Banyak lagi ayat-ayat
105

 yang memberikan ancaman dan peringatan terhadap 

orang, terlebih pimpinan yang mengabaikan proses control ini. 
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C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, ialah suatu penelitian 

kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan 

situasi yang  wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya 

bersifat kualitatif.
106

 

Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis, lisan, serta perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif ini bertujuan menjelaskan kondisi serta fenomena sedalam-

dalamnya dengan pengumpulan data. Penelitian tidak mengutamakan besarnya 

populasi ataupun sampel, bahkan bisa dibilang sangat terbatas tetapi penelitian ini 

mengutamakan kualitas sumber data. Jika data sudah terkumpul sudah mendalam 

dan bisa menjelaskan kondisi serta fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari 

sampling lainnya
107

.  

Metode penelitian kualitatif ialah metode  yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alami, (sebagai lawannya ialah eksperimen) dimana peneliti 
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sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisi data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisai.
108

 Menurut Bogdan dan Taylor dalam 

bukunya Lexy.J. mendefenisikan metode penelitian kualitatif  berupa kata-kata 

tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
109

 Dasar 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus ialah penelitian 

yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang 

penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, 

mendetail, dan komprehensif. 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial 

yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik 

realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
110

 

2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ‚ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; objek, subjek dan 
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proses.‛
111

 Gerakan dakwah salafiyyah mengalami perkembangan yang cukup pesat 

di kabupaten Sidrap di banding dengan beberapa kabupaten tetangga seperti 

Pinrang, Enrekang, Wajo, Soppeng, dan kota Pare-Pare. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertempat ma‘had al-sunnah Sidrap yang berlokasi di Jl Andi Pannyiwi, Dusun II 

Labempa, Desa Kanie Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap). 

Kegiatan penelitian ini tidak terbatas di lokasi ma‘had al-sunnah Sidrap tapi 

mencakup kabupaten Sidrap secara umum, karena melihat gerakan dakwah gerakan 

dakwah salafiyyah yang dilakukan di Kab. Sidrap.  .   

B. Pendekatan Penelitian 

Merujuk pada pendekatan yang digunakan penulis, ialah jenis penelitian 

kualitatif yang tidak mempromosikan teori sebagai alat yang hendak diuji. Maka 

teori dalam hal ini berfungsi sebagai hal pendekatan untuk memahami lebih dini 

konsep ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan. Maka dari itu, penulis 

menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan dalam penelitian. 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah di dalam memahami agama amat dibutuhkan, karena 

agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkrit bahkan berkaitan dengan kondisi 
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sosial kemasyarakatan.
112

 Pendekatan sejarah ditetapkan dengan cara melihat semua 

unsur dalam sistem dakwah perspekti waktu dan dibarengi dengan penjelasan tempat 

di mana kejadiannya.
113

 Pada penelitian ini, pendekatan sejarah sangat dibutuhkan 

untuk melihat eksistensi salafiyyah mulai dari zaman sahabat sampai menjadi 

sebuah peristilahan dan dari sebuah pemahaman keagamaan sahabat Rasulullah saw. 

dan ta>bi‘i>n sampai menjadi sebuah gerakan eksklusif yang memisahkan diri dari 

kelompok muslim yang lain. Pendekatan ini juga dapat membantu dalam memahami 

pengaruh dan mempengaruhi dalam pemikiran antara satu tokoh dengan tokoh yang 

lain 

2. Pendekatan Manajemen Dakwah 

Pendekatan manajemen dakwah dalam penelitian ini melihat gerakan dakwah 

salafiyyah dari sudut pandang manajemen yang terdiri dari: perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari setiap bentuk kegiatan yang 

dilakukan. Betapapun sederhananya pada setiap pelaksanaan dakwah pasti 

mengandung unsur-unsur organisasi yang lengkap, yaitu sekurang-kurangnya terdiri 

dari dai, mad‘u (objek dakwah), penyedia, sarana dan fasilitas melalui pembagian 

fungsi dan tugas. Dengan demikian, maka manajemen dakwah baik disadari atau 

tidak, selalu hadir dalam setiap kegiatan dakwah melibatkan banyak orang yang 
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melakukan banyak jenis pekerjaan baik pada tahap persiapan pelaksanaan, maupun 

tindak lanjut kemudian. 

3. Pendekatan Ilmu Komunikasi 

Pendekatan komunikasi merupakan dasar manusia. Dengan berkomunikasi, 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja 

manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. 

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya 

bagi suatu lembaga, organisasi atau gerakan dakwah. Dengan adanya komunikasi 

yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula 

sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komuniakasi organisasi dapat macet atau 

berantakan atas tujuan yang diinginkan.
114

 Mengutip pandangan Burhan Bunging 

bahwa pendekatan ilmu komunikasi adalah suatu pemdekatan yang mempelajari 

hubungan interaksi komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa 

berlangsung baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal.
115

 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif, Sumber datanya ialah data primer dan data 

skunder dan yang dijadikan data  adalah seluruh informasi yang diperoleh, baik dari 

                                                           

114
Lihat Rachmat Kriantono, Komunikasi Organisasi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15. 

115
Lihat Burhan Bunging, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada, 2008), h. 171. 



66 
 

hasil observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan, maupun 

informasi yang didapat melalui wawancara dengan  jama>’ah salafiyyah,  tidak 

terbatas pada tokoh agama atau tokoh kelompoknya saja, tetapi meliputi semua 

komponen, mulai dari individu, organisasi atau kelompok, komunitas dan 

masyarakat.
116

 Kesemuanya itu sebagai sumber informan yang dipilih secara 

purposive, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informanlah yang 

memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data.   

 Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara, dokumen (buku-buku yang telah ditulis oleh tokoh salafiyyah)  dan para 

informan kunci yaitu para jama>’ah salafiyyah yang akan memberikan informasi 

tentang gerakan dakwahnya. Sedangkan informan luar jama>’ah salafiyyah adalah 

masyarakat dan aparat pemerintah. 

2. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder  dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama, kajian 

kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap buku-buku atau artikel-artikel yang 

ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul tesis ini. 
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Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan tesis ini, baik yang 

telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini secara umum terdiri dari data 

yang bersumber dari penelitian lapangan. Artinya suatu data yang didukung oleh 

realitas di lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data 

yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan pengamatan serta pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diselidiki.
117

 Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, serta dicatat secara sistematis 

dan dapat dikontrol keandalan (Reabilitas) juga kesahihannya (validitasnya).
118

 Oleh 

karena itu peneliti berpartisipasi terjun langsung mengamati bentuk dan gerakan 

dakwah salafiyyah di kabupaten Sidrap. 

2. Metode Wawancara 

Merupakan suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan 

keterangan dengan cara lisan dari seorang responden secara langsung, ataupun 
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bertatap muka untuk menggali informasi dari responden. Wawancara itu dilakukan 

oleh dua belah pihak, diantanya ialah sebagai pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan, dan ada juga sebagai terwawancara (intervier) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun data yang akan diungkapkan dalam 

metode wawancara ini tentunya data yang bersifat valid terhadap penelitian. 

Secara garis besar, pedoman wawancara terbagi menjadi dua macam yaitu: 

Pertama, pedoman wawancara tidak terstruktur (memuat garis besar yang akan 

ditanyakan). Kedua, pedoman wawancara terstruktur (disusun secara terperinci).
119

 

Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang 

terstruktur sebagai upaya untuk menelaah perilaku yang heterogen tentang orang-

orang yang terlibat dalam gerakan dakwah salafiyyah. Adapun wawancara ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Membuat sejumlah daftar pertanyaan. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam. 

c. Pertanyaan yang diajukan berusaha mengungkap bagaimana, mengapa dan apa.  

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang telah 

terdokumentasikan adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode untuk 
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menelusuri data historis.
120

 Dokumentasi merupakan  data-data penting berkaitan 

dengan data yang dibutuhkan, baik dari informan  yang ada dilapangan maupun dari 

dokumen yang dimiliki jama>‘ah salafiyyah, yang meliputi sejarah dan 

perkembangannnya, gerakan dakwahnya dan seluruh perangkat-perangkat yang 

dibutuhkan untuk mendukung kevalidan data yang diperoleh seperti foto-foto, 

catatan hasil wawancara dan hasil rekaman dari lapangan.  

E. Instrumen Penelitian 

Suharsimi Arikunto, memaparkan bahwa instrument penelitian merupakan 

alat bantu dalam mengumpulkan data.
121

 Pengumpulan data pada prinsipnya 

merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan 

pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa 

informasi yang sengaja dikaji serta dikumpulkan untuk  mendeskripsikan suatu 

peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah 

menjadi suatu informasi yang merajuk pada hasil penelitian nantinya. Maka dari itu 

dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument yang dapat dijadikan 

sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid serta akurat. 

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang 

digunakan. Jadi,  penelitian lapangan (field research) yang meliputi observasi dan 

juga wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya, 
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dibutuhkan kamera, alat perekam (recorder) serta alat tulis menulis yang berupa 

buku catatan juga pulpen, dan bisa juga alat technology seperti smartphone. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan ialah deskriftif kualitatif. Data yang 

akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal 

yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.
122

 Peneliti akan melakukan 

pencatatan serta berupaya mengumpulkan informasi megenai keadaan suatu gejala 

yang terjadi saat penelitian dilakukan  

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan yang lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya 

sebagai temuan bagi orang lain.
123

 Analisis data ialah proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar.
124

 Tujuan analisis 

data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca serta 

dipahami. Metode yang digunakan ini ialah metode survei dengan pendekatan 

kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai 

persepsi yang tidak menyimpang serta sesuai dengan judul penelitian. Teknik 

pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses yang menggambarkan 
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keadaan sasaran sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang penulis 

dapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan juga  dokumentasi.
125

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) 

objek yang sedang di teliti. Analisis deskriptif di maksudkan untuk memberikan data 

yang diamati agar bermakna dan komunikatif.
126

 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelola data 

dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data 

yang terdapat di lapangan ataupun yang terdapat pada kepustakaan. Data 

dikumpulkan, dipilih secara selektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang 

telah di rumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengelolahan dengan 

meneliti ulang. 

2. Display Data (Data Display) 

Display data merupakan  penyajian serta pengorganisasian data ke dalam 

satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data 
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dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam permasalah 

penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik. 

3. Analisis Perbandingan (Comparatif) 

Dalam teknik ini penulis mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara sistematis juga mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama 

lain.  

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang 

akan berubah bila diperoleh data baru dalam pegumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan 

lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi Credibility (validasi 

internal), Transferability (validasi eksternal), Dependability (reabilitas), dan 

Confirmability (obyektifitas).  

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibiltas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:
127

 

a. Perpanjangan pengamatan 

                                                           
127

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), h.37. 
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Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang telah 

diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.  

b. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut makan kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

c. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang 

telah ditemukan, seperti rekaman wawancara. 

2. Pengujian Transferability 

Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar hasil 

penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan 

membuat laporan yang diurai secara jelas, rinci dan sistematis. 

3. Pengujian Defendability  

Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau pembimbing 

untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian 

4. Pengujian Confirmability 

Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji 

defendability, kerena pengujian ini harus melibatkan orang lain.  
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BAB IV 

REALITAS GERAKAN DAKWAH  

SALAFIYYAH DI MA‘HAD AL-SUNNAH SIDRAP  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang bertempat ma‘had 

al-sunnah Sidrap yang berlokasi di Jl Andi Pannyiwi, Dusun II Labempa, Desa Kanie 

Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap). Kegiatan penelitian ini tidak 

terbatas di lokasi ma‘had al-sunnah Sidrap tapi mencakup kabupaten Sidrap secara 

umum, karena melihat gerakan dakwah gerakan dakwah salafiyyah yang dilakukan 

di Kab. Sidrap.   

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kabupaten dengan ibukota Pangkajene 

sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terletak 

183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas 

wilayah 1.883,25 Km
2
, yang secara administratif terdiri dari  11 Kecamatan dan 105 

Desa/Kelurahan.
128

 

Lokasi Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan: 

Sebelah Utara   : Kabupaten Pinrang dan Enrekang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Luwu dan Wajo 

                                                           
128

Pemerintah Kabupaten Sidrap, ‚Luas, Letak dan batas wilayah‛, Official Website 
Pemerintah Kabupaten Sidrap, http://sidrapkab.go.id/index.php?/Profil/detail_profil/1.html (8 

Agustus 2017). 

http://sidrapkab.go.id/index.php?/Profil/detail_profil/1.html%20(8
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Sebelah Selatan  : Kabupaten Barru dan Soppeng 

Sebelah Barat      : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare 

dengan letak geoggrafis 3
0
43  - 4

0
09  Lintang Selatan (LS) dan 119

0
41 - 

120
0
10  Bujur Timur (BT).

129
 Kabupaten Sidrap termasuk dengan posisi strategis 

yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan agama yang tinggi dan 

masyarakat pada umumnya taat beragama. 

Adapun visi dan misi Kabupaten Sidrap tahun 2014 – 2018 dapat di lihat 

sebagai berikut:
130

 

Visi: Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama 

masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat. 

Misi:  

1. Meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem 

pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan. 

2.  Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan 

lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan umkm. 

                                                           
129

Pemerintah Kabupaten Sidrap, ‚Luas, Letak dan batas wilayah‛, Official Website 
Pemerintah Kabupaten Sidrap, http://sidrapkab.go.id/index.php?/Profil/detail_profil/1.html (8 

Agustus 2017). 
130

Pemerintah Kabupaten Sidrap, ‚Luas, Letak dan batas wilayah‛, Official Website 
Pemerintah Kabupaten Sidrap, http://sidrapkab.go.id/index.php?/Profil/detail_profil/3.html (8 

Agustus 2017). 

http://sidrapkab.go.id/index.php?/Profil/detail_profil/1.html%20(8
http://sidrapkab.go.id/index.php?/Profil/detail_profil/3.html%20(8
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3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya 

saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan. 

4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah. 

5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif. 

6. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, 

penegakan supremasi hukum, dan pengembangan kabijakan yang pro gender, pro 

poor, pro job dan pro environment. 

Kabupaten Sidrap merupakan kabupaten yang sangat memperhatikan  niali-

nilai agama dalam pengembangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari visinya 

yang ingin maju dan terkemuka bersama masyarakat religious. 

B. Sejarah dan Perkembangan Ma’had al-Sunnah Sidrap 

1. Sejarah 

Setelah dakwah salafiyyah masuk di kabupaten Sidrap di tahun 2000, salah 

satunya melalui seorang dai lulusan Timur Tengah da>rul hadis| Dammaj, Yaman 

yaitu Ustaz Khidir bin Muhammad Sunusi.
131

 Beberapa penduduk asli Sidrap 

mengenal dakwah ini dan menerimanya, maka seringlah diadakan pengajian di 

rumah salah seorang ikhwa132
 di Manisa dan beberapa masjid yang ada di Kabupaten 
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Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 

2017. 
132

Secara bahasa ikhwa berasal dari bahasa  Arab yang berarti saudara laki-laki dan akhwat 
untuk saudara perempuan. Panggilan ini biasanya digunakan untuk kalangan mereka karena dianggap 

sebagai panggilan yang lebih dekat dengan sunnah Rasul.  
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Sidrap. Dakwah ini melihat bahwa kejayaan umat hanya akan bisa diperoleh kalau 

mereka mengikuti al-Qur’an dan hadis sesuai pemahaman salaf al-s}aleh. Mengikuti 

al-Qur’an dan hadis sesuai pemahaman salaf al-s}aleh diibaratkan seperti menaiki 

perahu Nabi Nuh as., siapa yang menaikinya akan selamat dan siapa yang tidak 

menaikinya akan tenggelam (binasa). 

 Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, banyaknya kemaksiatan, 

bidah dan kesyirikan yang merajalela,  kewajiban sudah banyak yang ditinggalkan 

serta larangan sudah banyak yang dilanggar, pergaulan yang semakin 

memperihatinkan ditambah jauhanya jarak antara  zaman sekarang dengan saat 

Islam diturunkan yang menjadikan agama Islam yang diamalkan masyarakat secara 

umum sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Rasulullah saw. memberikan rasa 

khawatir dengan pergaulan yang terjadi di masyarakat dan efek terhadap para 

generasi muda. Oleh karena itulah awal mulanya Zakariya dan beberapa ikhwa yang 

lain berusaha  menciptakan sebuah lingkungan sesuai sunnah Rasulullah saw. dengan 

cara mereka membeli lokasi dan tinggal ditempat yang terpencil dan membentuk 

sebuah komunitas atau kelompok disana  supaya diri mereka serta keluarga mereka 

bisa senantiasa berada di lingkungan ketaatan kepada Allah swt..
133

  Lokasi tersebut 

berada di Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap yang awal mulanya cuma  tiga 

kepala keluarga yang tinggal di sana. Upaya-upaya tersebut mereka kerahkan  dalam 

rangka mengkritisi dan membersihkan ragam bidah yang selama ini diyakini dan 
                                                           

133
Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 

2017. 
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diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam dan sebagai sebuah upaya 

meminimalisir bidah. Mereka melakukan pengingkaran dalam rangka tidak 

menyetujui tindakan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat saat ini 

yang dikenal dengan istilah  hajr al-mubtadi‘ atau pengisoliran terhadap oarang yang 

melakukan bidah. 

Seiring dengan perjalanan waktu maka didirikan sebuah masjid  pada tahun 

2004 di lokasi tersebut dengan nama masjid As-Sunnah. Satu tahu kemudian, masjid 

tersebut dijadikan tempat kajian rutin dakwah salafiyyah yang sebelumnya masih 

bertempat di rumah warga. Kajian ini dilaksanakan secara rutin dan sudah berjalan 

selama 12 tahun dengan durasi waktu satu kali satu bulan (setiap minggu ke 4 setiap 

bulan).
134

 Perkembangan dakwah salafiyyah  inipun secara perlahan mulai 

berkembang di Kabupaten Sidrap dan wilayah sekitarnya.  

Pada tahun 2009 mulailah tinggal seorang dai, Fauzan al-Kutawi yang pernah 

belajar di Timur Tengah yaitu dilokasi tersebut sebagai cikal bakal ma’had al-

sunnah Sidrap.
135

 Dai ini kemudian mulai berdakwah dan menyiapkan generasi 

penerus dengan mengajar anak-anak menghafal al-Qur’an dan ilmu agama. Awalnya 

                                                           
134

Hitungan ini berdasarkan dari ketererangan wawancara bahwa masjid tersebut mulai  

dipakai kajian rutin oleh Ustadz Khidir mulai pada tahun 2005. Muhammad Zakariya  (49 tahun), 

Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 2017. 
135

Fauzan al-Kutawi asal Kalimantan yang kemudian menikah dengan penduduk asli Sidrap 

dan tinggal disana. Beliau seorang penghafal al-Quran dan mendapatkan ilmu agamanya secara 

talaqqi dan bersanad kepada para ulama salafi yang ada di Indonesia maupun Timur Tengah. 

Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 2017. 
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anak-anak itu tinggal bersama dengan ust. sampai pada akhirnya dibuatkanlah sakan 

(asrama) untuk mereka.  

Tiga tahun kemudian yaitu ada tahun 2011 setelah asrama selesai dibangun, 

tempat tersebut menyelenggrakan program pendidikan tah}fiz} al-qur’a>n al-sunnah li 

al-bani>n (program menghafal al-Qur’an untuk putra) yang memiliki fokus utama 

pada penghafalan serta perbaikan bacaan al-Qur’an dan hafalan hadis-hadis 

nabawiyyah sebagai bekal dan dasar di dalam mempelajari dan mendalami syariat 

Allah swt.. Satu tahun setelahnya juga membuka program pendidikan TK-IT 

(Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu) yang memiliki fokus utama pengenalan dasar-

dasar agama dan pengetahuan umum seperti membaca, menulis (Indonesia & Arab) 

dan bercakap dengan ucapan yang benar dan Islami, serta praktek ibadah dan 

muamalah yang sesuai tuntunan syariat Islam. 

Secara administrasi tempat ini walaupun mengadakan program pendidikan 

tah}fiz} al-qur’a>n al-sunnah li al-bani>n dan program pendidikan TK-IT (Taman Kanak-

Kanak Islam Terpadu) tetapi keduanya tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan 

ataupun Kementerian Agama.
136

 Hal ini pun diakui oleh pihak di KUA bahwa di 

Kanie itu belum terdaftar .
137

 Mereka menggunakan pola pengajaran tersendiri 
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Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 

2017. 
137

Sahlia Abbas (48 tahun), Penyuluh KUA, Wawancara, Sidrap, 25 Juli 2017. 
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(talaqqi)138
 dan format pembelajaran sesuai dengan hasil musyawarah dengan ustaz-

ustaznya. Mereka memiliki cita-cita untuk mencetak penghafal al-Qur’an yang 

mengamalkan al-Qur’an sesuai pemahaman salaf-s}aleh. 

Berdasarkan keterangan dari Muh. Zakaria bahwa ma‘had ini tidak terdaftar 

bukan karena tidak mau, tetapi sudah pernah di urus namun masih ada syarat 

administrasi yang belum terpenuhi  saat itu.
139

 Selain itu keyakinan mereka menolak 

metode pergerakan sebagai metode dakwah sebab hal itu dianggap sebagai bidah dan 

merupakan praktik fanatisme (hizbiyah). Sehingga kalau aktivitas belajar-mengajar 

tetap bisa berjalan tanpa harus bergabung dengan pemerintah dalam artian ikut 

kurikulum, upacara dan rapat-rapat maka itu lebih baik.
140

 Aktivitas di tempat itu 

masih eksis sampai sekarang baik kajian rutin, pekanan, bulanan ataupun tahunan 

serta program pendidikan tahfiz{ dan TK-IT.  

Syahrul sebagai Kepala Desa Kanie menuturkan mengenai hal tersebut 

sebagai berikut: 

Pendidikan di ma‘had al-sunnah bagus, bahkan beberapa cucu saya 

belajar di TK-IT nya, namun seharusnya mereka juga menguruskan izin 

operasionalnya  supaya anak-anak yang belajar di ma‘had al-sunnah memiliki 

                                                           
138Talaqqi artinya belajar ilmu agama secara langsung kepada guru yang mempunyai 

kompetensi ilmu, s|iqah, d}a>bit dan mempunyai sanad keilmuan yang muttas{il sampai ke Rasulullah 

saw. melalui para ulama ‘a>lami>n ‘a>rifi>n. Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah 

Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 2017. 

139
Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 

2017. 
140

Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 

2017. 
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masa depan (ijazah formal sesuai sistem pendidikan Indonesia), karena negara 

kita tidak seperi di Arab Saudi yang Islamnya kuat dan didukung oleh pihak 

kerajaan sehingga orang yang belajar agama dijamin oleh negara.
141

 

 Oleh karena itu seyogyanya pengurus ma‘had untuk menguruskan izin 

operasional pesantren ini kembali ke Kementerian Agama dan melengkapi semua 

persyaratan yang diminta.   

2. Perkembangan 

Perkembangan tempat ini bisa dilihat sejak awal terbentuknya di awal tahun 

2009 sampai tahun 2017 (selama 8 tahun) sudah banyak mengalami perkembangan 

yang semakin hari semakain berkembang. Hal itu dapat ditandai dengan 

perkembangan secara fisik ataupun secara no fisik. Perkembangan secara fisik yang 

ditandai dengan beberapa pembangunan asrama, perluasan masjid dan renovasi 

tempat wudu. Walaupun secara kelembagaan mengalami  kemandekan disebabkan 

masalah administrasi dan sebagaian  mereka tetap memilih bertahan dengan kondisi 

yang ada sekarang. 

  Setelah melalui waktu selama delapan tahun, kendala yang paling menonjol 

adalah masalah dana dan lahan yang sempit.
142

 Walaupun demikian, kegiatan dan 

aktivitas belajar dan mengajar serta kajian keislaman senantiasa tetap berlangsung 

sampai sekarang walaupun dengan segala keterbataan yang ada.  Sumber dana atau 

kegiatan yang berlangsung terjadi dari usaha swadaya tolong menolong di antara 

                                                           
141

Syahrul (53 tahun), Kepala Desa Kanie, Wawancara, Sidrap, 31 Juli 2017. 
142

Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, Wawancara, Sidrap, 26 Juli 

2017. 
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mereka. Setiap aktivitas yang dilaksanakan diharapkan hanya semata-mata 

mengharapkan ridha Allah swt. sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 

 Syahrul mengatakan bahwa kegiatan di ma’had tersebut tetap berjalan 

dengan hanya saling bekerjasama diantara mereka. Namun kondisi terakhir ini 

banyak pengusaha kaya yang bergabung dengan kelompok ini dan memberikan 

bantuan untuk kegiatan dakwah mereka. Bahkan banyak juga orang pemerintah yang 

ikut kajian disana.
143

 Aktivitas dalam ma’had tersebut walaupun kegiatannya 

terlaksana dari usaha mereka sendiri tapi mereka juga tidak menutup diri dari orang 

luar dan tetap juga menawarkan kesempatan kepada siapapun untuk saling tolong 

menolong berbuat kebaikan untuk dakwah ini.  

C. Manajemen Dakwah 

1. Perencanaan Dakwah 

Fokus utama ma‘had ini pada penghafalan serta perbaikan bacaan al-Qur’an 

dan hafalan hadis-hadis nabawiyyah sebagai bekal dan dasar di dalam mempelajari 

dan mendalami syariat Allah swt.. 

Program dasar yang diajarkan dalam ma‘had ini adalah: 

a. Hafalan al-Qura>n al-kari>m 

                                                           
143

Syahrul (53 tahun), Kepala Desa Kanie, Wawancara, Sidrap, 31 Juli 2017. 
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b. Hafalan hadis Nabawiyah (Arba’in al-Nawawiyah, Umdah al-Ah}ka>m dan hadis 

pilihan) 

c. Ilmu dasar tajwid dan qira>ah 

d. Hafalan doa dan dzikir sehari-hari 

Aktivitas setiap harinya adalah menghafal al-Qur’an dengan waktu 

penyetoran setiap subuh dan sore hari.
144

 Pada umumnya santri disini sudah 

menghafal lebih dari 15 juz dan beberapa hadis serta matan kitan yamg dipelajari.
145

 

Kegiatan sehari-hari dimulai pada jam 4 subuh dan tidur di jam 10 malam. Setiap 

aktivitas di ma‘had ini berusaha menerapakan sunnah Rasulullah saw. disegala aspek 

kehidpuan dimuali dari diri sendiri dan mengajarkannya kepada para santri sebagai 

generasi penerus.  

Program umum meliputi ilmu yang sangat penting untuk mendalami dan 

mempelajari Islam sebagi berikut:
146

 

a. Akidah: (Khamsu>na Sua>lan fi al-‘Aqi>dah, S|ala>s|ah al-Us}u>l, Kita>b al-Tauhi>d, Fath{ 

al-Maji>d, Kasyf al-Syubha>t dan lain-lain)
147

 

                                                           
144

Muhammad Abduh Dalle (34 tahun), Mudi>r Ma‘had al-Sunnah Sidrap, Wawancara, 

Sidrap, 30 Juli 2017.  
145

Rahmat Hidayat (36 tahun), Dai Salafiyyah Sidrap, Wawancara, Sidrap, 30 Juli 2017. 

146
Muhammad Abduh Dalle (34 tahun), Mudi>r Ma‘had al-Sunnah Sidrap, Wawancara, 

Sidrap, 30 Juli 2017. 
147

Kitab akidah yang dipelajari didonminasi oleh kitab-kitab Syekh Muh}ammad ibn ‘Abd al-

Waha>b. Walaupun mereka banyak mengambil ilmu dari karya ulama tersebut, mereka menolak di 

sebut wahha>bi. Menurut mereka tidak ada fanatik kepada Imam Muh}ammad ibn ‘Abd al-Waha>b 

ataupun ibn Taimiyyah dan tetap meyakini bahwa beliau hanyalah seorang ulama yang bisa salah bisa 
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b. Fikih: (Praktek Ibadah, ‘Umdah al-Ah}ka>m dan lain-lain) 

c. Hadis: (Arba’i>n al-Nawawiyyah, S}ah}i>h al-Bukha>ri, al-Adab al-Mufrad dan lain-

lain) 

d. Bahasa Arab: (hafalan mufradat, Duru>s al-Lugah, al-A<jurumiyyah, Tuh}fah al-

Saniyyah, al-Ams|ilah al-Tas}rifiyyah dan lain-lain) 

e. Sirah nabawiyyah 

f. Pelajaran umum (hanya bahasa Indonesia dan matematika)
148

 

Sistem pembelajaran di sini secara talaqqi dan sanad kepada para ulama, 

khususnya masalah akidah dan keyakinan. Kebanyakan dari pelajaran agama dan 

beberapa matan kitab dasar harus dihafalkan selain hafalan al-Qur’an.  Mereka 

menganggap bahwa ilmu syariat merupakan bagian agama sehingga harus 

diperhatikan darimana mengambil ilmu tersebut. Kredibiltas seorang dai, riwayat 

menuntut ilmunya serta siapa-siapa saja gurunya menjadi perhatian utama mereka.  

Mereka sangat hati-hati mengambil ilmu dari orang yang menurut mereka 

telah melakukan bidah, bahkan kemaksiatan. Sehingga menurut mereka ilmu agama 

itu diwarisi dari generasi ke generasi melalui sistem sanad. Terkadang sifat ini 

                                                                                                                                                                      
benar. Muhammad Abduh Dalle (34 tahun), Mudi>r Ma‘had al-Sunnah Sidrap, Wawancara, Sidrap, 30 

Juli 2017. 
148

Dua pelajaran umum yang diajarkan tersebut dinilai sebagai ilmu alat yang paling penting 

untuk diajarkan, adapaun ilmu umum yang lain tidak diajarkan untuk saat ini karena keterbatasan dari 

pengajar dan beberapa faktor lain. Adapun pelajaran PKN tidak diajarkan karena sudah cukup 

mengajarkan ketaatan kepada pemerintah dan menjadi warga negara yang baik sudah cukup dan tidak 

perlu lagi. Selain kami juga menilai sistem pemerintahan demokrasi yang ada saat ini pemerintahan 

yang tidak sesuai dengan Islam. Muhammad Zakariya  (49 tahun), Perintis dakwah Salafiyyah, 
Wawancara, Sidrap, 26 Juli 2017. 
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diterapkan di masyarakat sehingga kalau ada pengajian  yang bukan dari mereka 

kenal mereka meninggalkannya sehingga terkesan tidak mau berbaur atau 

bersosialisasi dengan masyarakat dan merasa diri yang paling benar.
149

 Hal tersebut 

menurut mereka sebagi salah satu bentuk mengingkari bidah sebagai bentuk 

penerapan hajr al-mubtadi’.  

Staf pengajar utama terdiri dari tiga orang yang juga menuntut ilmunya 

secara talaqqi dan bersanad sampai ke ulama-ulama Timur Tengah. 

a. Ust. Muhammad Abduh (pernah menuntut ilmu di Yaman, beliau juga sebagai 

seorang mudir di tempat ini) 

b. Ust. Fauzan Abu Muhammad (pernah menuntut ilmu di Yaman) 

c. Ust. Rahmat Hidayat (pernah menuntut ilmu di Madinah al-Munawwarah) 

Untuk menjadi seorang santri di sana haruslah diperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:
150

 

a. Laki-laki 

b. Mandiri 

c. Izin orang tua/wali (diusahakan untuk mengantar ketika mendaftar) 
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d. Mampu membaca dan menulis latin (bersifat ketentuan sementara karena 

keterbatasan pengajar dalam bidang tersebut)  

e. Bersedia mentaati peraturan program tahfidz al-Quran (selama tidak melanggar 

syariat) 

f. Mengisi formulir pendaftaran 

g. Tidak menderita penyakit kronis 

h. Membawa fotokopi kartu keluarga atau akte kelahiran 

Dalam ma‘had ini juga diterapkan beberapa aturan-aturan khususnya bagi 

para santri. Menurut Muh. Zakaria ada beberapa santri yang sudah dikeluarkan 

karena melanggar aturan.
151

 Menentukan tata tertib dilakukan dengan musyarah 

dengan para pengurus dan asa>tiz|. Tata tertib yang disepakati antara  sebagai berikut: 

Tata tertib umum
152

 

1. Mengikuti progam umum ma ‘had tah}fiz} al-qur’a>n al-sunnah li al-bani>n 

secara umum 

2. Berucap/ bercakap dengan bahasa yang baik dan sopan 

3. Berpakaian menutup aurat 

4. Waktu menelepon hanya hari jum’at (kecuali ada hajat darurat) 

5. Tidak keluar dari lokasi ma‘had kecuali dengan izin 
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6. Tidak diperkenankan memakai/ menggunakan barang orang lain tanpa izin  

7. Dilarang santri menyimpan hp/ laptop sendiri 

Tata tertib belajar dan penyetoran
153

 

1. Harus menyetor hafalan al-Quran pada setiap hari (kecuali hari libur)
154

 

2. Siap ditempat penyetoran dengan membawa perlengkapan penyetoran 

(mushaf & kartu setoran) 

3. Mura>ja’ah atau qira>ah al-qura>n dengan menghadap kekiblat 

4. Tidak bersandar ketika mura>ja’ah atau qira>ah al-qura>n (agar tidak 

mengantuk) 

5. Siap ditempat belajar 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai 

6. Membawa fasilitas yang dibutuhkan dalam belajar (buku, pulpen dst.) 

7. Memperhatikan pelajaran (tidak makan/ minum/ tidur/ bercerita dst.)  

8. Berpakaian yang baik dan menutup aurat 

Tata tertib dalam shalat berjamaah
155

 

1. Menuju masjid dengan memakai alas kaki 
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2. Diusahakan ketika adzan sudah berada dimasjid (untuk memudahkan 

pengaturan) 

3. Diusahakan salat sunnah rawa>tib/ antara adzan dan iqamah 

4. Tidak masbuk tanpa udzur 

5. Berpakaian yang baik dan menutup aurat 

6. Kondisi dalam keadaan bersih dan baik  

7. Merapatkan serta meluruskan s}a>f (barisan) 

8. Berdzikir seusai salam 

Tata Tertib Tidur
156

 

1. Meletakan pembatas antara yang lainnya 

2. Mematikan lampu yang tidak bermanfaat 

3. Berdoa sebelum dan setelah tidur 

4. Menggunakan pengalas tidur (untuk menjaga kesehatan) 

5. Dilarang bercerita tanpa manfaat dimalam hari (sima>r) 

6. Menutup dan menjaga aurat (jangan tersingkap) 

7. Membersihkan / membereskan tempat tidur 

Tata tertib makan & minum
157

 

1. Makan pada waktunya 
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2. Menggunakan tangan kanan dan membaca basmallah 

3. Makan hingga bersih 

4. Membersihkan sisa makanan yang berjatuhan 

5. Makan ketika telah cukup 4 orang 

6. Tidak boleh mencela makanan 

7. Dilarang membuang makanan dan minuman (mubaz|z|ir) 

8. Dilarang menggunakan air minum untuk mencuci tangan 

9. Mengucapkan hamdallah setelah makan dan minum 

Tata tertib wc/ kamar mandi
158

 

1. Membiasakan budaya antri 

2. Masuk wc/ kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri 

3. Berdoa sebelum masuk wc/ kamar mandi 

4. Menggunakan air secukupnya 

5. Mandi atau mencuci pakaian pada waktu yang telah ditetapkan 

6. Tidak merusak bagian  bangunan wc/ kamar mandi 

7. Menjaga kebersihan wc/ kamar mandi 

Salah satu karateristik yang paling menonjol adalah seluruh biaya pendidikan 

gratis.
159

 Sumber dana diperoleh dari saling tolong menolong dalam kebaikan dan 
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usaha yang halal. Jumlah santri biasanya dibatasi hanya 25 orang sesuai dengan daya 

tampung asrama. Ma‘had ini juga sudah menerima santriwati yang ingin belajar. 

Jumlah santri/santriwati dan pengurus di ma‘had ini berjumlah 115 orang.
160

 

Kegiatan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk upaya dakwah  dan berkorban 

dengan harta dan jiwa sebagai bentuk jihad untuk mengharap pahala disisi Allah 

swt.. Para santri diharapkan dapat fokus untuk mempelajari Islam sebagai menerus 

generasi selanjutnya yang akan mendakwahkan Islam. Mereka dididik dan dikader 

untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam di masa yang akan datang dan 

mewarisi ilmu Islam yang benar secara talaqqi dan bersanad melalui para ulama. 

Tempat ini secara kelembagaan tidak pernah dijadikan sebagai markaz 

dakwah salafiyyah di Kab. Sidrap, namun tempat ini secara fungsi menjadi pusat 

kajian dakwah salafiyyah di Sidrap, kebanyakan orang luar datang belajar di dalam 

pondok sehingga aktivitasnya  terpusat disana. Menurut Muh. Zakaria mengatakan 

bahwa  kalau ada yang mengatakan ini sebagai markaz dakwah tidak mengapa 

karena memang sesuai yang terjadi dilapangan.
161

 Mereka selalu berusaha 

mendakwahkan Islam ini kepada manusia/ masyarakat disetiap kajian. Ketika 

kajiannya diadakan di dalam ma‘had, maka mereka mengundang masyarakat untuk 
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datang, begitupun sebaliknya kalau kajiannya di adakan di luar di masyarakat 

mereka juga senantiasa mengajak masyarakat.  

Mereka terkadang dituding sebagai kelompok yang ekstrem. Tapi  Muh. 

Zakaria menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan berdasar sebagai mana 

yang dikatakannya sebagai berikut: 

Kalau dikatakan ekstrem maka itu tidak boleh, masa mengikuti al-

Qur’an dan sunnah di katakan ekstem karena al-Qur’an dan sunnah tidak boleh 

dikatakan ektrem. Justru mereka yang berani menyalahi Allah dan rasulnya 

itulah yang eksterm. Dan kami sangat toleransi mengenai masalah ijtihad, 

furuiyyah. Kami berusaha memilih pendapat yang terbaik.
162

  

Pak Muh. Zakaria juag menjelaskan kenapa pondok pesantren yang 

dikelolanya tidak mengajarkan pancasila sebagai berikut: 

Kami tidak mengajarkan pancasila di dalam pondok ini, tapi kami 

mengajarkan ketaatan kepada pemerintah untuk keutuhan hidup berbangsa dan 

bernegara. Karena al-Qur’an dan hadis nabi saw. sudah cukup mengajarkan 

sebagai seorang warga negara yang baik begitupun sebaliknya menjadi 

pemimin yang adil.  Kalau dikatakan juga kalau kami tidak hormat kepada 

bendera, maka harus dirinci makna hormat itu seperti apa, karena pada 

dasarnya bendera itu simbol negara yang yang dahulu diperjuangakan oleh 

pendahulu kita sebagai simbol kemerdekaan. Oleh karenanya kalau kami 

berusahan menjaga ketaatan kepada pemerintah sehingga bendera yang 

diperjuangakan tetap berdiri kokoh bisa juga dikatakan menghormati bendera, 

ketimbang orang yang setiap saat hormat kepada bendera tapi melakukan 

korupsi.
163

  

Kelompok salafiyyah ini pada prinsipnya taat kepada pemerintah yang sah. 

Namun menurut mereka sangat menolak metode pergerakan (hara>kiyyah), sebab hal 
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itu dianggap sebagai bidah dan merupakan praktik fanatisme (hizbiyyah). Mereka 

juga menilai sistem dimokrasi dan parlemen adalah sistem kafir dan tidak mau ambil 

bagian di dalamnya. Cara mereka menolaknya adalah dengan tidak ikut 

berpartisipasi di dalamnya. Adapun usaha perbaikan menurut adalah memberikan 

nasehat kepada pemerintah dengan cara yang baik, tidak menghujat dan mencela 

pemerintah di depan umum. 

Perencanaan yang dakwah yang dilakukan secara umum dapat dikategorikan 

ke dalam 2 kelompok yaitu perencanaan yang bersifat umum dan bersifat khusus. 

a. Perencanaan dakwah yang bersifat umum  

Perencanaan dakwah yang bersifat umum maksudanya perencanan dakwah 

yang menginginkan manusia secara untuk beriman kepada Allah swt. dan 

menjalankan syariat-sayariat-Nya. Dakwah salafiyyah bukanlah sebuah partai, 

kelompok atupun sebuah ormas yang memiliki sebuah struktur organisasi. Untuk 

melaksanakan kegiatannya, sebelumnya mereka mengadakan musyawarah terlebih 

dahulu dengan beberapa ikhwa yang ada dan menetapkan kepanitiaan untuk 

terlaksananya kegiatan. Mereka menetapkan jadwal dakwah Islamiyah perhari, 

perpekan, perbulan, pertahun. Adapun perencanaan jangka panjang menyesuaikan 

dengan perkembangan dakwahnya.  
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1) Rencana dakwah perhari
164

 

a) Senin 

Materi  : Us}u>l al-S|ala>s|ah karya Syekh Muh {ammad ibn ‘Abd al-Wahha>b  

Pemateri : Ust. Rahmat Hidayat 

Tempat : Ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie 

Waktu  : Ba’da Magrib – Selesai 

b) Selasa 

Materi  : Tafsi>r Muyassar  

Pemateri : Ust. Fauzan 

Tempat : Ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie 

Waktu  : Ba’da Magrib–Selesai 

c) Rabu 

Materi  : Fiqh Muyassar  

Pemateri : Ust. Muhammad Abduh 

Tempat : Ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie 

Waktu  : Ba’da Magrib–Selesai 

Kegiatan ini dilaksanakan di ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie, 

dengan mengundang masyarakat dari luar di tambah dengan santri dan jamaah yang 
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ada. Jumlahnya berkisar antara 30-50 orang. Kajian tersebut nenggunakan kitab 

berbahsa Arab yang langsung diterjemah oleh ustaznya. 

2) Rencana dakwah Perpekan
165

 

Rencana dakwah perpekan ini dengan interval 1 kali satu pekan di tempat 

yang berbeda. Jadwal tersebut sebagai berikut: 

Materi I : Kajian khusus akhwat  

Pemateri : Ust. Rahmat Hidayat 

Tempat : Rumah Akh Rasdi/Herman Jl. Karyawan  

Waktu  : Ba’da Asar – Selesai 

Materi II : Kajian umum (tema pembahasan menyesuaiakan) 

Pemateri : Ust. dari Ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie 

Tempat : Masjid al-Manar Pangkajene 

Waktu  : Ba’da Magrib–Selesai 

Materi III : Kajian umum (tema pembahasan menyesuaiakan) 

Pemateri : Ust. dari Ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie 

Tempat : Rumah salah seorang ikhwa (menyesuaikan) 

Waktu  : Ba’da  Isya–Selesai 
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Kajian pekanan ini memberikan konsumsi kepada jamaaah yang hadir. 

Sumber dana diperoleh dari hasil swadaya dan saling tolong menolong di atas 

kebaikan.
166

 Jumlah yang hadir dalam kajian pekanan ini berkisar antara 70-100 

orang. Tema pembahasan yang diangakat biasanya disesuikan dengan kondisi 

masyarakat dan kompetensi yang dimiliki oleh ustaz. Misalnya tema pembahasan  

tentang hamba yang bersyukur, berpegag teguh kepada kitabullah, bahaya fitnah 

wanita dan lain-lainnya. 

3) Rencana dakwah perbulan
167

 

Rencana dakwah seperti ini dengan skala perbulan ditetapkan 2 kali satu 

bulan dengan pemateri yang berbeda. Kajian ini rutin dilaksanakan setiap bulan 

dengan jadwal sebagai berikut: 

Setiap hari Ahad pekan kedua hitungan kelender Masehi. 

Materi  : Sunnah-sunnah yang ditingglkan 

Pemateri : Ust. Ahmad Abu Farhan (domisili di Kab. Pinrang)  

Tempat : Ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie 

Waktu  : 09.30–12.00 Wita 

Setiap hari Ahad pekan keempat hitungan kelender Masehi. 
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Materi I : Kajian umum 

Pemateri : Ust. Khidir bin Muhammad Sunusi (domisili di Makassar)  

Tempat : Masjid Agung Kab. Sidrap 

Waktu  : Ba’da Subuh-Selesai 

Materi II : al-‘Ubudiyyah karya Syaikh al-Isla>m ibn Taimiyyah 

Pemateri : Ust. Khidir bin Muhammad Sunusi (domisili di Makassar)  

Tempat : Ma’had tahfiz{ al-Qur’a>n al-sunnah Kanie 

Waktu  : 09.30–12.00 Wita 

Kajian bulanan ini menyiapkan konsumsi berat kepada para seluruh jamaah. 

Jumalah yang hadir sebanyak 700 orang yangberasal dari Kabupaten Sidrap dan 

sekitarnya.
168

 Setelah selesai salat zuhur dihidangkan makanan dalam bentuk nasi 

bungkus kepada seluruh jmaah dan makan secara berjamaah.  

4) Perencanaan dakwah pertahun 

Kajian pertahun biasanya dinamakan daurah Islamiyah ahl sunnah Sidrap 

atau tabligh akbar ahl sunnah Sidrap.
169

 Kegiatan seperti ini diadakan di masjid 

Agung Kab. Sidrap atau biasa juga di masjid As-Sunnah kanie sesuai dengan hasil 

musyawarah. Kegiatan seperti ini biasanya diadakan satu hari full atau dua hari full. 
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Pembahasan  yang diangakat sesuai dengan hasil musayawarah.
170

 Tema 

yang pernah diangkat antara laian: Pedoman syariat dalam mengurai kesesatan ISIS, 

al-Qa>idah, terorisme, kudeta, dll., menjadi pedagang & petani sukses, perkara yang 

memalingkan dari kebenaran, kisah derita penuntut ilmu dan indahnya ukhuwah 

dengan etika nubuwah. Kegiatan yang besar seperti dihadiri oleh sekitar seribu orang 

dari berbagai kalangan. 

Perencanaan yang dapat dikategorikan juga sebagai perencanaan dakwah 

pertahun adalah amaliyah ramadan. Kegiatan ini pada saat bulan ramadan yang 

meliputi: Buka puasa, makan sahur, salat tarwih, i‘tika>f ( berdiam diri di masjid 10 

hari terakhir bulan ramadan) dan pengumpulan zakat fitrah. Kegiatan salat tarwih di 

ma’had ini tergolong lama, biasa samapai lima juz permalam. 

b. Perencanaan dakwah yang bersifat khusus 

  Perencanaan dakwah dalam artian khusus adalah bagaimana merencanakan 

dan menetapkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pengembangan  ma‘had al-

sunnah Sidrap.
171

  Perencanaan tersebut meliputi perencanaan pembelajaran yang 

akan dilakukan. Hal tersebut biasanya tertutup untuk para pengurus ma‘ha al-sunnah 

Sidrap. Pembinaan santri senantiasa terus dilakukan sebagai bentuk perencanaan 

jangka panjang.  
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2. Pengorganisasian Dakwah 

Pengorganisasian merupakan faktor yang sangat menentukan sekali erat 

kaitannya dengan perencanaan yang telah ditetapkan  di dalam menggerakkan orang 

dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki 

dilakukan pembagian tugas yang berbeda-beda akan tetapi menuju ke dalam satu 

arah yang sama dengan senatiasa memperhatikan rasa kebersamaan dan tanggung 

jawab. 

Kegiatan dakwah salafiyyah ini menggunakan pola manajemen kekeluargaan 

yang bersifat tebuka, siapapun bisa berparisipasi dalam kebaikan dan ikut 

memberikan kontribusi karena tujuan utamanya adalah mencapai rida Allah swt.. 

Adapun kegiatan dakwah yang telah terencana dengan baik kemudian dilanjutkan 

dengan membentuk kepanitiaan sederhana yang tetap menggunakan pola organisasi 

pada umumnya, walaupun tidak ada kelembagaan ataupun struktur organisasi 

formal. Pola sederhana yang dimaksud adalah pembagian peran supaya terkoordinir 

dengan baik, ada sebagai penaggung jawab kegiatan (ketua) ada yang beritndak 

sebagai sekertaris, bendahara dan penanggung jawab setiap seksi kegiatan yang 

dibutuhkan. Prinsip utama yang harus dipegang adalah keikhasan dan mengharap 

pahala di sisi Alllah swt..  Oleh karenanya, menetapkan jumlah iuran atau nominal 

tertentu adalah hal yang kurang bersesuaian dengan prinsip keikhlasan ataupun 
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bahasa meminta sumbangan tapi menurutnya harus diganti dengan menawarkan 

kesempatan berinfak atau kata-kata yang semakna dengan itu.  

Pembagian peran dan tugas ditetpakan dalam muasyawarah yang dilakukan 

bersama para ustaz, pengurus dan jamaah. Musyawarah sangat penting dilakukan 

untuk membagi tugas serta dapat memperkuat kerjasama antar jamaah. Musyawarah 

juga dapat berfungsi untuk mendegar dan menindak lanjuti saran-saran serta 

masukan yang ada sehingga semua jamaah merasa dilibatkan dalam kegiatan 

tersebut. Muh. Zakaria menjelaskan bahwa musyawarah sangat penting dilakaukan 

sebelum mengambil tindakan supaya kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
172

 

Kegiatan-kegitan dakwah yang direncankan tidak dapat terlakasana kalau hanya 

mengandalkan individu tapi harus dilaksanakan bersama-sama. 

Kegiatan dakwah salafiyyah terkoordinasi dengan baik  diantara jamaah 

salafiyyah  di Sidarp. Secara kemasyarakatan mereka sudah terbentuk sebuah 

komunitas sendiri yang jaringan antara mereka yang sangat kuat. Ada ikhwa yang 

bertugas sebagai pusat informasi yang berfungsi menerima dan menyebarkan 

informasi tersebut kepada para jamah salafiyyah sehingga sangat mudah terkoneksi. 

Informasi  yang disebar melalui Short Message Service (SMS) berupa informasi 

kajian, undangan walimah al-u‘rsi, akikah, informasi kematian, penawaran 
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sumbangan dan informasi penting  lainnya. Hal tersebut juga terkadang melalui 

media sosial, media massa dan lain-lain.  

3. Pelaksanaan Dakwah 

Inti dari sebuah manajemen adalah bagaimana kegiatan yang dilakukan 

terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan 

sebelumnya diawali dengan perencanaan dan pengorganisasian sehingga diharapkan 

pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan dakwah yang mereka 

lakukan terlaksana dengan baik serta terlaksana dengan istiqa>mah dan terus-

menerus.
173

 Kegiatan dakwah yang mereka lakukan tidak pernah berhenti bahkan 

mengalami perkembangan yang baik. 

Pelaksanaan dakwah yang mereka lakukan umumnya sesuai dengan 

perencanaan, walaupun tidak terlepas dari beberapa hambatan. Ada  beberapa 

kegiatan dakwah yang terlaksana tanpa perencanaan sebelumnya.
174

 Hal tersebut 

tidak berpedoman kepada perencanaan dakwah yang dilakukan, tapi lebih sekedar 

kegiatan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi.   

Salah satu faktor yang menjadikan kegiatan dakwah salafiyyah terlaksana 

dengan baik walaupun dengan sumberdaya yang seadanya adalah keikhlasan. 

Keikhlasan berperan penting dalam hal tersebut karena yang mereka ingingkan 
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hanyalah semata-mata rida Allah swt.
175

 untuk terlaksananya kegiatan tersebut. 

Mereka senantiasa mengajak manusia untuk  mengamalkan ajaran-ajaran Islam ke 

seluruh aspek kehidupan. Kegiatan yang mereka lakukan adalah semata-mata 

dakwah yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik, partai ataupun 

kelompok ataupun kepentingan yang lain. Keikhlasan juga tersebut yang dapat 

menjadikan pondok tersebut tetap dapat berjalan atau melaksanakan aktivitas 

belajar mengajar  dengan gratis dengan kondisi seadanya sampai sekarang. 

Pelaksanaan dakwah salafiyyah dapat dilihat dalam bentuk gerakan dakwah 

sebagai berikut: 

a. Gerakan Dakwah Salafiyyah kepada non Islam  

Maksudnya gerakan dakwah yang prioritas utamanya bagaimana 

mendakwahkan Islam kepada non muslim atau melindungi dakwah ini dari upaya 

yang ingin menghalangi atau menghilangkannya dengan cara berjihad syar’i 

(berperang dengan kaum kafir). 

Berjihad syar’i seperti ini pernah terjadi di tahun 2000-2002 di Ambon.  

Muhammad Zakaria mengatakan pada saat itu ikhwa terbagi menjadi dua kelompok 

yang mengatakan wajib membantu saudara kita disana dan lain mengatakan tidak 

wajib hanya dibolehkan kalau ingin membantu kesana. Perbedaan pendapat setelah 

keluar fatwa ulama salafiyyah waktu itu  dari Arab Saudi dan Yaman diantaranya 
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Syekh Rabi’ al-Madkhali dan Syekh Muqbil al-Wadi‘i.
176

 Masalah laskar jihad pada 

saat itu sampai jadi masalah internasional, sehingga akhirnya tahun 2002 laskar 

jihad pun dibubarkan. Ada beberapa ikhwa Sidrap bergabung dengan laskar Jihad 

pada saat itu. Setelah peristiwa ini maka terjadi perubahan yang signifikan antara 

yang pro dan kontra dengan panglima laskar Jihad yaitu Ja‘far Umar Thalib. 

Gerakan salafiyyah yang ada di sini merupakan yang kontra dengan  Ja‘far Umar 

Thalib. Mereka mengatakan bahwah kondisi sekarang belum ada jihad syar’i untuk 

daerah Indonesia. 

Salafiyyah ini mengatakan bahwa tidak ada jihad syar’i dalam artian 

melawan orang kafir untuk negara Indonesia sekarang. Adapun menegenai kondisi 

umat Islam yang terzalimi seperti di Suriah, Palestina, Yaman, Irak, Afghanistan, 

Bosnia ataupun di tempat manapun di dunia ini maka seantiasa didoakan. Bagi umat 

Islam yang berada disana wajib berjihad, adapun yang berada di negara Indonesia 

yang aman seperti ini maka tidak menjadi kewajiban, karena jihad syar’i  salah satu 

syaratnya harus bersanma waliy al-amr (pemerintah). Mereka sangat menolak dan 

mengingkari pemahaman ektrem radikal yang mengatakan masih ada jihad syar’i 

dan wajib bahwa jihad pada zaman sekarang adalah fard}u ‘ai>n untuk semua negara, 

dan kaum muslimin tidak perlu izin orang tua, suami ataupun waliy al-amr.   

 Mereka menolak beberapa faham ekstem radikal yang menurut mereka salah 

dalam memaknai jihad. Dalam setiap kajian mereka senantiasa mengingatkan 
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tentang bahaya faham tersebut yang berpotensi melahirkan terorisme atas nama 

jihad.
177

  

Diantara pokok pemahaman ektrem tersebut yang mereka maksudkan adalah 

sebagai berikut: 

1) Jihad yang berarti perang melawan orang kafir pada zaman sekarang 

hukumnya fard}u ‘ai>n untuk seluruh dunia, tidak perlu izin orang tua ataupun 

ami>rul al-mu’mini>n. 

2) Mereka menilai negara-negara di dunia pada zaman sekarang ini masih 

merupakan daulah kuffa>r, belum ada daulah Islamiyah karena itu wajib 

berperang untuk menegakkan daulah Islamiyah. 

3) Mengkafirkan pemimpin secara mutlak yang tidak menerapkan hukum Islam, 

dan mengajak umat harus keluar dari pemimpin yang zalim. 

4) Menghina dan melecehkan para ulama salaf yang tidak ikut melancarkan 

peperangan seperti yang mereka kehendaki. Mereka menyebut ulama Salaf 

dengan julukan ulama duduk, ulama haid dan nifas, dan tukang buruh 

pemerintah tagut.  

5) Melihat saudaranya yang dibantai mereka meluapkan kemarahan dengan 

melakukan peledakan, merusak kantor dan bangunan milik orang kafir, 

membakar gereja dan sebagainya. 
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6) Mengangkat imam sementara yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa 

umat untuk menjadi khalifah pada masa depan. 

7) Menjauhkan umat dari pemahaman salaf, karena ulama salaf tidak 

mendukung keinginan mereka. 

8) Mereka meremehkan dakwah tauhid, mereka pusatkan kepada dakwah  

ha>kimiyah dan mengajak umat untuk mendirikan daulah Islamiyah dan 

khila>fah.
178

 

Pemahaman yang salah mengenai jihad seperti ini yang menyebabkan 

masyarakat terkadang salah menilai gerakan salafiyyah itu sebagai gerakan dakwah 

yang radikal, ekstrem keras, eksklusif. Padahal dakwah sakafiyyah tidak seperti itu 

tapi membawa rahmat kepada semesta alam. Menurut mereka hal tersebut terjadi  

akibat ulah sebagian kelompok yang salah memaknai jihad sehingga Islam identik 

dengan kekerasan, bom bunuh diri dan terorisme. Hal ini berdampak negatif kepada 

kaum muslimin secara umum diseluruh penjuru dunia. 

Kabupaten Sidrap adalah kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Walaupun ada juga komunitas yang menganut agama lokal atau yang disebut 

sebagai agama to lotang. Sejak tahun 1966, kepercayaan orang to lotang kemudian 

di akui sebagai salah satu agama setelah ia terdaftar sebagai salah satu sekte dalam 

agama Hindu. Pengakuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur 
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Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali dan Budha, No.2 Tahun 1966, 

tertanggal 6 Oktober 1966. Surat Keputusan tersebut di sempurnakan kemudian 

dengan Surat Keputusan No. 6 Tahun  66, tertanggal 16 Desember 1966. Sebagai 

sebuah agama yag resmi diakui oleh Negara maka orang to lotang kemudian sudah 

dapat melakukan berbagai upacara ritualnya secara terbuka. Upacara-upacara 

tersebut antara lain: upacara sipulung, tudang sipulung, mappenreq nanre, dan lain 

lain sebagainya. 

Gerakan dakwah salafiyyah sangat toleran terhadap non Islam yang ada di 

Sidrap di antaranya ke pada to lotang. Dari beberapa kejadian yang terjadi, seperti 

diungkapkan Muh. Zakaria bahwa banyak dari mereka yang bertanya-tanya tentang 

Islam dan akhirnya banyak yang menyatakan diri masuk Islam walaupun tidak diajak 

masuk kedalam Islam. Kami  bersikap toleransi dengan mereka dan saling 

menghargai.
179

 Dalam kehidupan bermasyarakat dengan mereka tidak ada 

permasalahan. Dalam kehidupan masyarakat juga terjadi interaksi yang baik dan 

saling menghargai antara umat Islam dan to lotang.  

Untuk lokasi sekitar ma’had al-sunnah Sidrap yang berlokasi di Desa Kanie 

tidak perlu lagi mengajak masyarakat masuk kedalam Islam, karena secara 

Administrasi Desa yang berada di Kec. Maritengngae  Kab. Sidrap ini 
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masyarakatnya 100% Islam.
180

 Tinggal bagaimana  pembinaan keislaman yang harus 

digencarkan kepada masyarakatnya. 

b. Gerakan Dakwah Salafiyyah kepada Umat Islam 

Gerakan dakwah ini berusaha untuk melakukan internalisasi ajaran Islam, 

bagaimana orang yang sudah Islam supaya mau menjalankan seluruh ajaran-ajaran 

Islam. Dakwah salafiyyah melakukan kajian keislaman baik dalam lingkungan 

mereka sendiri ataupun di lingkuangan luar, mereka selalu mengundang masyarakat/ 

kaum muslumin atupun siapa yang mau ikut mendengarkan firman-firman Allah swt. 

dibacakan dan juga sabda-sabda Rasulullah saw. disampaikan. Menurutnya, sipapun 

berhak untuk ikut dan menyandang gelar sebagai salafi (pengikut salaf) dimanapun 

dan kapanpun mereka selama mengikuti al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman 

salaf al-s}aleh. Kajian mereka terbuka untuk siapaun, oleh karenanya kalau kajian 

dilaksanakan di dalam lingkungan mereka, mereka selalu menyampaikan kepada 

masyarakat dan mempersilahkan siapaun untuk ikut. Begitupun sebaliknya, mereka 

yang memberikan kajian ke masyarakat ataupun masjid-masjid yang dibangun oleh 

masyarakat. Yang kami sampaikan adalah Firman Allah dan sabda Rasul-nya 

sehingga siapaun berhak untuk mendengarkannya, kami tidak menyampaikan ajaran 

baru tapi menyampaikan apa yang ada dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. 
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sesuai pemahaman salaf al-s}aleh.
181

 Kajiam kami semuanya bersifat terbuka dan 

mempersilahkan siapapun yang ingin berpartisipasi. 

Sealain itu, mereka juga senantiasa melakukan amar makruf nahi mungkar 

kepada masyarakat. Memerintahkan kepada yang baik, serta mencegah dan 

mengingatkan masyarakat bagaimana bahaya kesyirikan, bidah, minunman keras, 

zina, riba dan hal-hal yang dilarang yang masih terjadi di masyarakat. Dalam 

prakteknya menurut mereka harus dengan hikmah dan tidak boleh mencegah satu 

kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih banyak. Oleh karena itulah 

diperlukan hikmah dan ilmu syariat yang benar supaya cara yang ditempuh juga 

benar.
182

 Sehingga dalam beramar makruf nahi mungkar pun ada batasan-batsannya. 

Misalnya melihat sekelompok orang minum-minuman keras, tapi tanpa hikamah dan 

pertimbangan yang matang kita melarang hal tersebut, malah bisa terjadi dua 

kemungkaran yaitu minum-minuman keras dan berkelahi antara yang meminum 

minuman keras dengan orang yang melarang. Oleh karenanya Minimal mengingakari 

kemungkaran tersebut dengan hati. 

Hal terebut sebagaimana dalam hadis Nabi saw sebagai berikut: 

ثَ نَا ثَ نَا شَيْبَةَ  أَبِ  بْنُ  بَكْرِ  أبَوُ حَدَّ ثَ نَا و ح سُفْيَانَ  عَنْ  وكََِايعٌ  حَدَّ دُ  حَدَّ ثَ نَا الْمُثَ نَّّ  بْنُ  مَُُمَّ دُ  حَدَّ  مَُُمَّ

ثَ نَا جَعْفَرٍ  بْنُ   بَكْرٍ  أَبِ  حَدِيثُ  وَىَذَا شِهَا ٍَ  بْنِ  طاَرقِِ  عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  قَ يْسِ  عَنْ  كَِالََهُُاَ شُعْبَةُ  حَدَّ
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لُ  قاَلَ  لََةُ  فَ قَالَ  رَجُلٌ  إلِيَْوِ  فَ قَامَ  مَرْوَانُ  الصَّلََةِ  قَ بْلَ  الْعِيدِ  يَ وْمَ  باِلْخطُْبَةِ  بَدَأَ  مَنْ  أوََّ  الْخطُْبَةِ  قَ بْلَ  الصَّ

ا سَعِيدٍ  أبَوُ فَ قَالَ  ىُنَالِكَ  مَا ترُكَِ  قَدْ  فَ قَالَ  عْتُ  عَلَيْوِ  مَا قَضَى فَ قَدْ  ىَذَا أمََّ  اللَّوُ  صَلَّى اللَّوِ  رَسُولَ  سََِ

رْهُ  مُنْكَراً مِنْكُمْ  رَأَى مَنْ  يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ   فبَِقَلْبِوِ  يَسْتَطِعْ  لََْ  فإَِنْ  فبَِلِسَانوِِ  يَسْتَطِعْ  لََْ  فإَِنْ  بيَِدِهِ  فَ لْيُ غَي ِّ

يماَنِ  أَضْعَفُ  وَذَلِكَ  ثَ نَا الِْْ دُ  كَُارَيْبٍ  أبَوُ .حَدَّ ثَ نَا الْعَلََءِ  بْنُ  مَُُمَّ ثَ نَا مُعَاوِيةََ  أبَوُ حَدَّ  عَنْ  الَِْعْمَشُ  حَدَّ

 عَنْ  شِهَا ٍَ  بْنِ  طاَرقِِ  عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  قَ يْسِ  وَعَنْ  الْخدُْريِِّ  سَعِيدٍ  أَبِ  عَنْ  أبَيِوِ  عَنْ  رَجَاءٍ  بْنِ  إِسََْعِيلَ 

ةِ  فِّ  الْخدُْريِِّ  سَعِيدٍ  أَبِ   حَدِيثِ  بِثِْلِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى النَّبِِّ  عَنْ  سَعِيدٍ  أَبِ  وَحَدِيثِ  مَرْوَانَ  قِصَّ

 183وَسُفْيَانَ  شُعْبَةَ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan 

kepada kami Waki' dari Sufyan. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari 

Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abu Bakar, "Orang 

pertama yang berkhutbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah 

Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Shalat Hari Raya 

hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah." Marwan menjawab, "Sungguh, 

apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Said 

berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang 

pernah aku dengar dari Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa di antara kamu 

melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. 

jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, 
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hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." Telah 

menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al-Ala' telah menceritakan 

kepada kami Abu Mua'wiyah telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Ismail 

bin Raja' dari bapaknya dari Abu Sa'id al-Khudri dari Qais bin Muslim dari Thariq 

bin Syihab dari Abu Sa'id al-Khudri dalam kisah Marwan, dan hadits Abu Sa'id dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadis Syu'bah dan Sufyan." 

 Dakwah mereka berusaha memperbaiki umat dengan cara meyuruh 

meninggalkan semua yang dilarang oleh agama dan melaksanakan perintah sesuai 

dengan kemampuan (paling minimal melaksanakan rukun Islam). Mereka berani dan 

melakukan hal tersebut walaupun kebanyakan manusia pada saat ini sudah mulai 

meninggalkannya. Menurut mereka dibenci, dimusuhi, dikucilkan dan sebagainya 

oleh masyarakat merupakan bagian dari tantangan dakwah yang harus disikapi 

dengan bijak dan senantiasa bersabar dalam menyampaikan kebenaran.   

 Berdakwah kepada masyarakat  harus tetap memperhatikan beberapa hal agar 

tidak terjadi reaksi penolakan dan terjadi kemungkaran yang lainnya sehingga   

dalam hidup bermasyarakat mereka menerapkan sebuah istilah yang disebut hajr 

mubtadi’ (pengisoliran terhadap pelaku bidah) sebagai sebuah gerakan purifikasi 

Islam. Menurut mereka  minimal  mengingkari atau tidak terlibat dengan hal yang 

tidak sesuai dengan ajaran Islam.  Mereka berusaha  mengkritisi dan membersihkan 

ragam bidah yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh berbagai lapisan 

masyarakat Islam. Dan sebagai sebuah upaya meminimalisir kebidahan, para ulama 

ahl al-sunnah menyepakati sebuah mekanisme yang dikenal dengan hajr al-mubtadi'. 
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Mereka mengikat diri dari dalam sebuah wadah yang terpisah dengan umat Islam 

pada umumnya.
184

 Mereka terkesan menutup diri dengan masyarakat yang ada. 

 Menurut Muh. Jufri salah seorang penyuluh agama senior di Kab. Sidrap 

yang sudah lama bergelut dengan masyarakat mengatakan: 

Banyak masyarakat yang kurang memahami, tidak merespon, tidak 

mau sejalan karena  selama ini yang dia ketahui itu jauh beda sama salafi. Saya 

sendiri banyak sejalan dengan salafi. Melihat salafi berdasarkan masjid Agung 

kab. Sidrap, tetap membiarkan salafi, tapi dibatasi, walau hanya mengundang 

dan mendengarkan sekeyakinannya saja . Di masjid agung, orang di sana baru 

belajar. Nanti masjid dibangun baru masyarakat stempat salat. Yang dominan 

diikuti adalah yang paling pertama di sana yaitu Pak Irwan dari mangkoso DDI 

yang berpemahman umum (NU) yang  mengembangkan agama disana. Banyak 

faham walaupun masih ada faham dulu tapi sudah ada perubahan. Masyarakat 

melihat dakwahnya sama salafi dan wahdah, jadi bingung masyarakat. 

Terkadang masyarakat bilang  Percuma  saya shalat kalau nanti masuk juga ke 

neraka. Salafi itu tidak salah walaupun yang disampiakan benar cuma caranya 

yang harus lebih halus agar masyarakat tertarik. Panitia masjid sudah banyak 

yang mulai ikut dakwahnya. Ada masyarakat  menolak ada yang tidak,  

sebagian sepaham,  sebagian menolak, sebagian lagi tidak berwarna. 

Dakwahnya  sudah banyak berkembang di Kabupaten Sidrap ini. sehingga saya 

secara pribadi merekomendasikan tetap biarkan saja mereka berkembang.
185

  

Secara sosial kemasyarakatan meraka baik dan tidak membawa efek negatif 

ataupun tidak menjadi ancaman bahkan banyak membawa kebaikan. Sebagaimana 

juga yang disampiakan oleh Kepala Desa Kanie H. Syahrul Sebagai berikut: 

Masyarakat setempat di sisni tidak ada masalah dengan kehadiran 

mereka. Sebagian besar yang tinggal disitu termasuk termasuk orang asli 

disisni dan saya kenal semua, diantaranya Pak Ustaz Zakariya dan Pak Ustaz 

Syuaib (sudah al marhum) sebagai perintis dakwah. Sekarang sudah banyak 

yang tinggal disana dan membangun komunitas sendiri.  Ada juga disitu yang 

menikah dengan orang berkebangsaan Yaman dan tinggal disitu. Merwka tidak 
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membawa efek-efek negatif kepada masyarakat bahkan membawa efek yang 

positif. Selama saya menjabat 3 priode disini tidak ada keluhan-keluhan dari 

masyarakat mengenai kelompok salafi ini.
186

  

Seorang penyuluh Kantor Urusan Agama Maritengngae Kab. Sidrap 

menjelakskan bagimana  respon masyarakat terhadap dakwah salafiyyah ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sahlia Abbas sebagai berikut: 

Salafi itu yang pakai cadar ya? Bertatapan mata saja dengan bukan 

muhrim bid’ah, Pondoknya itu yang dikanie tidak terdaftar di kementerian 

agama. mereka itu tidak mengenal pancasila, hormat sama bendera ataupun 

upacara. Tapi secara umum tetap patuh kepada pemerintah. Walaupun 

pendapatnya banyak bertentangan dengan masyarakat, tapi selama ini 

masyarakat tidak pernah melihat itu sebagai sebuah ancaman. Kalau ada 

ajaran-ajaran menyimpang yang mereka ajarkan tentu sadah ada peringatan 

yang dikeluarkan. Selama ini belum ada ajarannya yang dianggap 

menyimpang. Kebanyakan masyarakat itu masih banyak melakukan adat 

istidadat jadi maklumi saja, masyarakat itu tidak mau dikerasi.
187

  

Dalam beberapa pernyataan wawancara yang disebutkan, bahwa dakwah 

salafiyyah dikenal keras oleh masyarakat karena dakwahnya berusaha memperbaiki 

masyarakat dari hal-hal yang memang selama ini dikerjaan dan dianggap baik oleh 

masyarakat yang menurut mereka sudah bertentangan dengan Islam. Keras dalam 

artian mereka vokal dan lantang memberantas kesyirikan dan bidah yang ada di 

masyarakat walaupun hal tersebut menjadikan mereka terkadang mendapat reaksi 

yang negatif.  

Kajian dakwah salafiyyah di Sidrap awalnya sering dilakukan di luar pondok 

dan sesekali ke luar masyarakat, minimal satu kali satu pekan tapi beberapa tahun 

terakhir menyebar dan berkembang. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak 
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mengotak-atik gerakan ormas Islam yang telah duluan ada di masyarakat Indonesia, 

seperti NU dan Muhammadiyah. Menurut mereka harus toleransi dalam perbedaan 

pendapat saling menghargai.
188

 Mereka sering mengadakan kajian di masjid yang 

secara kelembagaan dikelolah oleh Muhammadiyah. Menurut mereka ada beberapa 

perbedaan tapi mereka tetap toleransi karena itu hanya masalah ijtihadiyyah dan 

tidak jadi persoalan.  

Gerakan dakwah salafiyyah ini berbeda dengan beberapa tokoh yang berlabel 

salafi tapi menurut mereka sudah menyelisihi manha>j yang benar.
189

 Untuk itulah 

mereka menggunakan metode tahz|i>r190
 untuk meraih kembali beningnya ajaran 

Islam.  Tokoh-tokoh yang menurut mereka telah menyimpang itu ialah Yu>suf 

Qard}a>wi, Muh}ammad Suru>r bin Zainal ‘A<bidi>n, Salman al-Audah, Safar Al-Hawa>li, 

A’i >d} al-Qarni, Nasir al-Umar, Abd al-Rah}man Abd al-Kha>liq. Penyimpangan mereka 

terletak pada semangat mereka untuk mengelu-elukan tokoh-tokoh yang telah 

mewariskan berbagai pemahaman sesat di kalangan umat Islam, seperti Sayyid 

Qutub, Hasan al-Banna, Muh}ammad Abduh, Jamaluddin al-Afga>ni, Muh}ammad 

Rasyid Rid}a dan lain-lainnya. Konsep pergerakan yang tidak sesuai dengan manhaj 

salaf. yang dianggap ‘mencampur-adukkan’ berbagai manhaj gerakan Islam dengan 

manhaj salaf.  
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Pokok peniympangan tokoh-tokoh tersebut menurut mereka diantarnya: 

1) Mengkafirkan golongan lain dan pemerintah muslim. 

2) Berdemonstrasi dan mobilisasi massa.  

3) Pembinaan revolusi dalam rangka kudeta. 

4) Tanzhim dan sistem kepemimpinan yang mengerucut (piramida).  

5) Tenggelam dalam politik.
191

 

Mereka berpendapat bahwa kelompok yang penyimpangannnya samar-samar 

harus lebih dahulu dijelaskan kesesatannya kepada umat ketimbang yang sudah jelas 

sekali menyelisih agar umat ini tidak tertipu.
192

 Dalam masyarakat mereka 

terkadang disamakan dengan salah satu ormas Islam yaitu Wahdah Islamiyah, 

walaupun dalam kenyataannya berseberangan. Mereka mengajak kepada persatuan 

umat, persatuan menurut mereka hanya bisa ditempuh dengan cara berpegang teguh 

kepada tali agama Allah yaitu al-Qur’an. Jadi setiap individu berpegang teguh 

kepada al-Quran yang dengan sendirinya akan membetuk sebuah persatuan di atas 

al-Quran, bukan diatas kelompok, golongan partai, suku, bangsa, negara ataupun 

yang lain. 

c. Gerakan Dakwah Salafiyyah kepada Pemerintah 

Taat kepada pemerintah adalah sebuah kewajiban, tidak boleh memberontak, 

tidak boleh dicela tapi hendaknya dinasehati atau bersabar dalam doa. Karena Allah 
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senantiasa memerintahkan kepada hal tersebut. Sebagaimana diungkapkan bahwa 

kelompok ini senatiasa taat kepada pemerintah siapapun yang memimpin selama 

tidak bertentangan dengan syariat. Secara administrasi mereka menjadi warga 

negara yang baik, membayar pajak, ada KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Namun 

mereka tidak ikut dalam pemilihan umum. Menurut mereka, demokrasi tidak sesuai 

dengan al-Quran. Sehingga mereka tidak mau ambil bagian dalam sistem yang 

bertentangan dengan al-Quran ini.  Mereka berkomitmen untuk senantiaa akan patuh 

terhadap pemerintah yang sah sebagaimana perintah al-Quran tapi tidak mau terlibat 

berdemokrasi. Mereka mengatakan bahwaikut pemilihan umum berarti sama saja 

menerima demokrasi buatan orang kafir tersebut.
193

 Mereka memandang 

keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilihan umum sebagai 

sebuah bidah dan penyimpangan. 

 Siapaun yang memimpin bagi mereka sama saja. Pemimpin yang adil maka 

bersyukur, kalau pemimpin zalim maka bersabar. Tidak boleh khuru>j atau melakukan 

gerakan separatisme dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Itulah sebabnya, 

setiap tindakan atau upaya yang dianggap ingin menggoyang pemerintahan yang sah 

diberi cap khawa>rij, buga>t atau yang semacamnya. 

Beberapa alasan mereka menolak demokrasi dan tidak ingin terlibat 

diadalamya adalah: 
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1) Apa yang disepakati suara terbanyak itulah yang dianggap sah, meskipun 

bertentangan dengan agama atau aturan Allah dan Rasul-Nya. 

2) Pemilu adalah tuduhan tidak langsung kepada Islam bahwa ia tidak mampu 

menciptakan masyarakat yang adil sehingga membutuhkan sistem lain. 

3) Partai-partai Islam tidak punya pilihan selain mengikuti aturan yang ada, 

meskipun aturan itu bertentangan dengan Islam. 

4) Dalam pemilu terdapat prinsip jahannamiyyah, yaitu menghalalkan segala 

cara demi tercapainya tujuan-tujuan politis, dan sangat sedikit yang selamat 

dari itu.  

5) Pemilu berpotensi besar menanamkan fanatisme ja>hiliah terhadap partai-

partai yang ada.
194

 

Mereka dengan menolak demokrasi walaupun ada beberapa kelompok lain 

cenderung menganggap masalah ini sebagai persoalan ijtihadiyah belaka. Menurut 

mereka bahwa sistem peralihan dan penyematan kekuasaan dalam Islam tidak 

memiliki sistem yang baku. Karena itu, tidak menutup mungkin untuk mengadopsi 

sistem pemilu yang ada di Barat setelah memodifikasinya agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip politik Islam. Alasan utamanya adalah karena hal itu tidak lebih dari 

sebuah bagian adminstratif belaka yang memungkinkan kita untuk mengadopsinya 

dari manapun selama mendatangkan mas{lahat. Maka tidak mengherankan jika salah 

satu ormas yang dianggap sebagai salah satu representasi hal ini, Wahdah Islamiyah 
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mengeluarkan keputusan yang menginstruksikan anggotanya untuk ikut serta dalam 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu-pemilu yang lalu. Bagi kelompok 

salafiyyah menilai bahwa kelompok tersebut telah melakukan penyimpangan dan 

melakukan bidah, sehingga kelompok inipun harus dijauhi agar mereka bisa kembali 

kejalan yang benar. 

4. Pengawasan Dakwah 

Pengawasan dakwah pada prinsipnya bagaimana memastikan kegiatan 

dakwah yang telah dirancang berjalan sesuai dengan harapan. Pengawasan juga 

sangat diperlukan untuk dapat mengetahui hasil pelaksanaan dakwah, kekeliruan, 

kesalahan dan kegagalan  untuk diperbaiki serta mencegahnya terulang kembali.  

Melakukan aktivitas dakwah harus senantiasa berlandaskan kepada dalil. 

Begitupun seluruh rangkaiannya harus sesuai dengan syariat Islam seperti 

perempuan harus berhijab, tidak boleh bercampur baur laki-laki perempuan, tidak 

boleh melakukan bidah  dan lain-lain.
195

 Menurut mereka dalam masalah pokok dan 

keyakinan tidak boleh toleransi, tetapi  dalam masalah ijtihad sangat toleransi. Salah 

satu bentuk pengawasan adalah musyawarah sebelum menentukan kegiatan dakwah. 

Apabilah ada masalah yang terjadi maka dikembalikan kepada ustaz sebagai tempat 

rujukan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sejarah dan perkembangan ma‘had al-sunnah Sidrap awalnya dimulai dari 

mereka yang telah lebih dahulu mengenal dakwah salafiyyah membentuk 

sebuah komunitas sendiri. Tahun 2009 menjadi cikal bakal ma‘had tersebut 

dengan hadirnya seorang ustaz dan nanti pada tahun 2011 sudah meraka 

sudah membuka program tahfiz{ al-qur’a>n lil bani>n dan tahun selanjutnya juga 

membuka program pendidikan TK-IT. Aktivitas belajar dan mengajar dalam 

ma’had ini secara administrasi belum terdaftar di Kemenag ataupun 

Kemendikbud. Perkembangan ma’had tersebut dapat dilihat dari segi fisik 

dan nonfisik walaupun secara kelembagaan mengalami kemandekan.  

2. Manajemen dakwah salafiyyah dalam ma’had ini dapat dilihat dari fungsi 

manajemen yaitu: a. Perencanaan dakwahnya dibagi menjadi perencanaan 

dakwah perhari, perpekan, perbulan dan pertahun. Karakteristik yang paling 

menonjol dalam ma‘had ini seluruh biaya pendidikan gratis  dan sumber 

pendanaannya mengandalkan sistem saling tolong menolong dan kerjasama 

diantara mereka. mereka menggunakan pola pengajaran tersendiri yaitu 

talaqqi dan sanad. b. Pengorganisasian dakwahnya bersifat terbuka dan 

mempersilahkan siapapun untuk ikut andil. Pembagian tugas dilakukan 

melalui cara musyawarah. c. Pelaksanaan dakwahnya terlaksana dengan baik 
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dan tetap istiqa>mah walaupun dengan sumberdaya seadanya. Mereka 

melakukan dakwah dengan dasar keikhlasan yang tinggi dan mengharap rida 

Allah swt... Gerakan dakwah salafiyyah yang dilakukan dikelompokkan 

dalam tiga bentuk yaitu: 1) Gerakan dakwah salafiyyah kepada non muslim 

adalah dengan tidak melakukan jihad syar’i (berperang dengan orang kafir) 

khususnya di Indonesia karena salah satu syaratnya harus bersama waliy al-

amr. Adapun kondisi umat Islam yang terzalimi di berbagai negara di 

bolehkan untuk berjihad syar’i di negara masing-masing sesuai dengan 

syariat. Mereka melakukan interaksi dan toleransi yang baik dengan non 

Islam yang ada di Kab. sidrap salah satunya dengan komunitas agama lokal 

yaitu to lotang. 2) Gerakan dakwah salafiyyah kepada kaum muslimin 

dengan cara beramar makruf nahi mungkar, hajr al-mubtadi dan tahz|i>r 3) 

Gerakan dakwah salafiyyah kepada pemerintah adalah wajib taat kepada 

pemerintah, tidak boleh memberontak, tidak boleh dicela tapi hendaknya 

dinasehati atau bersabar dan berdoa. Namun mereka  sangat menolak 

demokrasi dan politik. Mereka memandang keterlibatan dalam semua proses 

politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah bidah dan 

penyimpangan. d. Pengawasan dakwah yang dilakukan dimulai dari 

penentuan kegiatan serta aktivitas yang harus sesuai dengan dalil dan 

petunjuk Nabi saw. Ustaz memililki posisi sebagai rujukan utama dalam 

memberi pencerahan atau solusi atas permasalahan yang terjadi. 
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B. Implikasi Penelitian 

Perkembangan ma’had al-sunnah Sidrap seharusnya tidak hanya mengalami 

perkembangan fisik dan non fisik akan tetapi juga harus mengalami perkembangan 

secara kelembagaan formal dalam artian terdaftar di Kementerian Agama dan 

memiliki izin operasinal. Adanya gerakan dakwah salafiyyah di masyarakat 

membawa pengaruh yang baik dalam masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara.  

Gerakan dakwah salafiyyah ini bukanlah gerakan yang radikal yang identik 

dengan kekersan, tapi gerakan yang Islam yang membawa rahmat dan perbaikan di 

tengah umat. Banyak asumsi negarif terhadap salafi yang beredar di masyarakat 

yang pada kenyataanya hanyalah tuduhan semata yang tidak memiliki dasar.  Pada 

dasarnya mereka yang mengikuti al-Qur’an dan sunnah sesuai dengan pemahaman 

salaf al-s}aleh mereka itu adalah  salafi mau mengakui atau tidak. Sehingga 

penamaan salafi itu bukanlah milik sebuah komunitas atau kelompok tertentu saja 

tapi milik kaum muslimin.  

Diperlukan kajian yang komperhensif tentang sejarah masa lalu umat Islam, 

dan termasuk di dalamnya sejarah generasi salaf al-s}aleh yang menjadi panutan 

semua gerakan Islam tentu saja dengan kadar yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lain. Ada banyak sisi kehidupan al-s{alaf yang mungkin terlupakan seperti 

kesantunan dan kearifan,  sikap dalam menyikapi perbedaan yang masih mungkin 
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untuk ditolerir, serta bersikap proporsional dan adil dalam menyikapi kesalahan atau 

kekeliruan pihak lain. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN BERDASARKAN FOKUS PENELITIAN 

1. MA‘HAD AL-SUNNAH 

a. Sejarah  

- Bagaimanan Proses berdirinya ma’had al-sunnah ini? 

- Siapa saja yang merintis ma’had  ini? 

- Apa yang menjadi motivasi untuk mendirikan ma’had  ini? 

- Bisakah bapak menceritakan sejarah ma‘had  ini? 

- Bagimana status legalitas pesantern ini? apakah kurikulumnya mengikuti 

kementerian agama atau berdiri sendiri? 

b. Perkembangan 

- Bagaimana perkembangan pesantern ini setelah didirikan? 

- Apasaja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam mengembangkan 

pesantern ini? dan bagaimana langkah mengatasinya 

- Bisaka bapak menjelaskan perkembangan pesantern ini dari segi fisik dan 

non fisik sampai sekarang? 

c. Karakteristik 

- Apa saja yang diajarkan dalam pesantern ini? 

- Apa karakteristik yang menonjol dari ma‘had ini? 

- Apakah yang menjadi visi misi dari pesantern ini? 

- Bisakah bapak menjelaskan karakteristik ma’had  salafiyyah  ini?  
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- Bagimana ma’had  ini merealisasikan mengikuti al-Quran dan hadis 

sesuai pemahaman salaf s}aleh untuk zaman sekarang? Bisakah bapak 

menjelaskan dalil-dalinya 

- Apakah ma’had  ini dijadikan sebagai markaz dakwah salafiyyah di Kab. 

Sidrap? 

- Bagaimana menurut bapak jika ma’had  ini dikatakan terlalu ekstrim? 

Tidak moderat dan lebih memilih pendapat yang dipandang sulit? 

2. MANAJEMEN DAKWAH 

a. Perencanaan dakwah 

- Bagaimana ma’had  ini melakukan peencanaan dakwah 

- Bisa disebutkan perencanaan yang dilakukan ? 

b. Pengorganisasian dakwah 

- Sumber daya apa saja yang ada di pesantern ini? 

- Bagaimana cara mengorganisasikan sumber daya yang ada? 

c. Pelaksanaan dakwah 

- Bagaimana pelaksanaan dakwah yang dilakukan? 

- Bagaimana pelaksanaan dakwah yang dilakukan apakah sesuai dengan 

perencanaan atau tidak? 

- Apakah ada pelaksanaan dakwah yang dilakukan tanpa perencanaan 

sebelumnya? 

d. Pengawasan dakwah 

- Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan dakwah yang dilakukan? 
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- Bagaimana memastikan kegiatan dakwah tetap sesuai dengan al-Qur’an 

dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf al-shaleh 

3. GERAKAN DAKWAH SALAFIYYAH 

a. Gerakan dakwah salafiyah eksternal (untuk  non muslim) 

- Bagaimana Interaksi kelompok salafi ini dengan non muslim? 

- Bagaimana dengan konsep jihad yang dipahami? 

- Bagaimana Bapak melihat kasus jihad yang di Ambon? 

b. Gerakan dakwah salafiyah  internal (untuk  sesama muslim) 

- Bagaimana interkasi yang dilakukan kepada masyarakat? 

- Bagaimana penilian masyarakat dengan kelompok ini? 

- Apakah kelompok ini dirasa memberikan ancaman kepada masyarakat? 

- Bagimana sikap Bapak dengan beberapa kelompok yang mengaku salafi 

tapi melakukan pergerakan? 

- Bagaimana sikap kelompok salafi dengan gerakan Islam lainnya, misalnya 

muhammadiyah atau NU? 

- Bagaimana dakwah yang diterapkan kepada kaum muslimin? 

c. Gerakan dakwah salafiyah kepada pemerintah 

- Bagaimana sikap kelompok ini dengan pemerintah setempat? 

- Bagimana keaktifan mereka dalam masyarakat? Dan interaksi yang 

dilakukan?  

- Apakah ada laporan-laporan atau keluhan masyarakat dengan adanya 

ma‘had ini? 

- Bagimana sikap ma‘had ini terhadap demokrasi? 
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DAFTAR NAMA INFORMAN 

No 

Nama 

Lengkap 

Umur Jabatan/Kedudukan Tempat Waktu 

1 Muhammad 

Zakaria 

49 th Perintis, Pengurus/ 

jama’ah Salafiyyah 

Sidrap 26 Juli 2017 

2 Muhammad 

Abdu Dalle 

34 th Mudir/ jama’ah 

Salafiyyah 

Sidrap 30 Jili 2017 

3 Rahmat 

Hidayat 

36 th Pembina/ jama’ah 

Salafiyyah 

Sidrap 31 Juli 2017 

4 H. Syahrul 53 th Kepala Desa/Aparat 

Pemerintah 

Sidrap 31 Juli 2017 

5 Sahliah Abbas 48 th Penyuluh 

KUA/Aparat 

Pemerintah 

Sidrap 25 Juli 2017 

6 H. Muh. Jufri 

S.Hi 

44 th Penyuluh KUA/ 

Masyarakat 

Sidrap 25 Juli 2017 

7 Marhumi  45 th Penyuluh KU/ 

Masyarakat 

Sidrap 25 Juli 2017 
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Kondisi ma’had al-sunnah Sidrap pada saat ada kajian keislaman 
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Lokasi Ma‘had al-Sunnah 
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