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Excecutive Summary Disertasi 

 

SUFISME  PERKOTAAN DI MAKASSAR SULAWESI SELATAN 

(Studi atas Model dan Implikasi Sufisme  Perkotaan di Kota Makasar)   

 Oleh  

Gustia Tahir 

  Adab dan Humanity Faculty of Alauddin State Islamic University of Makassar. 

Email gustiatahir69@uin-alauddin.ac.id 
Abstrak  

 

This research analyzes the role of “ urban sufism”, a socio-religious phenomenon currently 
thriving in  in Makassar South Sulawesi Indonesia. There is no doubt that this era not 
only offers life convenience but also presents life complexities. Results of this study reveal 
that waves of modernization carry with them problematic challenges to the life of modern 
urban communities. Modern materialism appears to have contaminated fundamental 
values of life. Urban people continue to panic as their way of life begins to shake and 
their life purpose starts to lose direction. As a result, they become sickened of certain 
attributes notoriously associated with modern life such as excessive glamour, materialistic 
and hedonistic life-orientations, unfair competition, greed, arrogance and violence. 
Accordingly, they begin to seek for guidance to bring to their life much needed values of 
spirituality. In such a problematic situation, practices of Sufism appear to grow and thrive 
among urban communities in Makassar and become their recourse in satisfying their 
spiritual needs. Indeed, urban sufism, through its unique contents and delivery methods, 
offers a kind of spirituality that provides urban citizens with a peace of mind and 
tranquility of life.   
 
Keywords:  Sufism, modernism, ideologi, urban communities, exoteric, esoteric.  
 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era industri 4.0 yang disertai 

perubahan sosial dewasa ini berkembang begitu cepat hampir-hampir meninggalkan 

dimensi spiritualitas. Gaya hidup rasional dan sekuler cenderung memuakkan.1 Produk-

produk yang dihasilkannya kadang menjadi trauma bagi kemanusiaan. Akibatnya terjadi 

degradasi nilai etis, moral dan budaya.2 Ini  pula yang pernah membuat seorang  

fisikawan kenamaan Albert Einstien merasa gundah. Menurutnya ilmu dan teknologi 

yang mestinya membuat kehidupan sosial menjadi mudah justeru membawa nestapa. 

Kuntowijoyo menyatakan bahwa teknologi, ilmu dan manajemen memang membawa 

kemajuan, tetapi gagal membawa kebahagiaan. Kekerasan adalah akibat kemajuan 

                                                   
1Nanik Nurhayati, Psikologi Sufi, Jurnal An-Nuha, vol.1 nomor 1, Juli 2014, h. 2 
2Lihat Ahmad Husen, dkk., Pendidikan Karakter Berbasis Spiritualisme Islam (Tasawuf). Jurnal Studi 

Al-Quran, vol. 10 nomor 1 tahun 2014, h. 2 
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teknologi perang, kekuasaan pasar adalah buah dari penguasaan ilmu, kesenjangan 

adalah hasil ketimpangan manajemen.3  

Dalam peperangan, ilmu dan teknologi membuat orang saling meracun, 

membantai dan menjegal. Dalam perdamaian ia telah membuat hidup manusia semakin 

dikejar dengan waktu dan penuh ketidakpastian.4 Pergeseran nilai terjadi. Pergaulan 

bebas, pengunaan obat terlarang menjadi trendy. Kekerasan dan kerusuhan sampai 

kepada premanisme bisa disaksikan dimana-mana. Akibatnya, generasi kita kehilangan 

jati diri.5  

 Keinginan Einstien ternyata jauh dari cita-cita sucinya semula untuk 

menyanyikan hymne penuh puji dengan harapan adanya  kemajuan pesat di bidang 

keilmuan dan sosial. Sebaliknya perkembangan Iptek yang seharusnya merupakan 

keberkatan justeru menjadi “bumerang” bagi manusia dengan mengalirkan arus 

globalisasi dan informasi yang demikian dahsyat bahkan menurut Hosen Nasr, ilmu 

akhirnya menjadi penguasa dan mendominasi alam.6 

 Munculnya manusia-manusia individualistik dan materialistik yang selalu ingin 

mencari jalan pintas (short-cut) merupakan indikasi dari fenomena perkembangan sosial 

di atas. Tata nilai agama mulai lentur dan luntur, bahkan ada tendensi agama hanya 

dianggap sebagai suatu kepentingan “kifayah” dan bukan kebutuhan pribadi. 

Mobilitas pemukiman dan sosial yang transformatif secara kultural dan sosial 

mengakibatkan terjadinya pembauran dan akulturasi budaya secara massif.  Ini 

mengakibatkan hadirnya kelas-kelas menengah (middle class soceity) yang tumbuh di 

tengah perkotaan. Muslim kelas menengah ini menurut Martin Van Bruinessen mampu 

memenuhi minatnya dalam mendalami agama melalui sejumlah sumber pendidikan 

Islam yang tidak ada sebelumnya. Sumber itu tidak hanya meliputi buku, majalah, 

pamflet dan kolom surat kabar, tetapi juga acara-acara telivisi yang semakin banyak 

tentang Islam.7 Sepuluh tahun terakhir ini, media televisi menghadirkan sejumlah acara 

keagamaan, baik yang dikemas dalam bentuk ceramah, dialog, talkshow, opera, ataupun 

terapi. 

Inovasi lain kelas menengah baru adalah lahirnya kelas-kelas konvensional yang 

menawarkan pendidikan agama terstruktur kepada kaum muslimin yang terbiasa dengan 

kuliah gaya universitas. Paramadina merupakan contoh konkret yang memelopori 

sistem pendidikan non formal seperti ini yang banyak menarik perhatian masyarakat 

perkotaan. Lembaga yang didirikan Nurcholis Madjid ini menyajikan sistem 

pendalaman Islam secara inovatif, kritis dan progressif. Melalui publikasi, kuliah dan 

kursus di Paramadina, Nurcholis Madjid dan sekelompok intelektual muslim sealiran 

yang diasosiasikan dengan gerakan pembaruan atau neo-modernis menunjukkan betapa 

                                                   
3Kuntowijoyo,  Muslim tanpa Mesjid. Yogyakarta: IRCiSeD, 2018, h. 11. 

4Barsihannor, Sufisme di Tengah Masyarakat  Post Modernisme. Jurnal Sosio Religia, vol 8 tahun 
2009, h. 375.  

5Ahmad Husen, loc. cit., h. 2  
6Sayyed Hosen Nasr, A Young Muslim’s Guide to The Modern World, diterjemahkan oleh Hasti 

Tarikat dengan judul Menjelajah Dunia Modern.  Bandung: Mizan, 1994, h. 194. 
7Luthfi Makhasin. loc. cit.   
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pemahaman atas konteks historis wahyu dapat mengungkap secara lebih baik makna 

etika universal di balik penafsiran harfiah yang dipahami secara konvensional. 

Memasuki tahun 2000, sejumlah lembaga pendidikan bagi orang dewasa gaya 

modern didirikan mengikuti model Paramadina, yaitu lembaga atau yayasan yang 

didirikan secara formal menawarkan kuliah singkat bergaya universitas dengan silabus 

tertentu dan dosen tertentu dari perguruan tinggi Islam. Lembaga tersebut misalnya 

Tazkiya Sejati, ICNIS (Intensive Course and Networking for Islamic Science), IImAN 

(Indonesian Islamic Media Network) dan sejumlah sayap pendidikan yang dipusatkan di 

mesjid seperti mesjid At-Tin, Al-Azhar, Istiqlal. Lembaga-lembaga ini dalam proses 

pembelajarannya menjadikan tasawuf dalam kajian utamanya.   

Dengan menyampaikan keilmuan teologis dan etis yang canggih tentang tradisi 

sufi, lembaga pendidikan Islam ini mampu membantu melawan sebagian stereotipe 

negatif yang dilekatkan kepada sufi selama ini yang dipandang melakukan praktik 

bid’ah. Lembaga ini juga mendorong para alumninya untuk mengembangkan lebih jauh 

apa yang telah didapatkan dalam lembaga ini. Otonomi intelektual yang telah 

ditumbuhkan di lembaga ini (di samping karena pasar keagamaan Indonesia yang lebih 

luas dengan keragaman produk Islam dan penyedianya) dengan mudah dapat 

dipraktikkan dalam mendalami sufisme. Bersamaan dengan minat publik terhadap 

sesuatu yang dipandang ”sufi” yang semakin diperkokoh oleh keterbukaan kelas 

menengah dan elit muslim terhadap pasar spiritual global melalui TV, internet, majalah, 

dan lain-lain, banyak muslim modern yang tertarik mencari kesempatan lebih banyak 

untuk belajar tentang dimensi spiritualitas yang lebih dalam dari agamanya melalui 

berbagai bentuk aktivitas kelas sufisme. 

 Fenomena seperti ini juga terjadi di kota Makassar. Kelas-kelas pengajian yang 

menghadirkan content sufisme dapat ditemukan di berbagai tempat. Antusiasme 

masyarakat juga cukup tinggi. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang hadir 

mengikuti kegiatan tersebut secara berkesinambungan.  Kondisi ini disebabkan- 

sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya- disamping ingin memperdalam agama, juga 

menyiasati hempasan sunami era digital dan industri 4.0 yang bisa menghempas 

kehidupan manusia. Karena itu, masyarakat melirik suatu lembaga yang menjanjikan 

dan mengarahkan seseoang untuk mendapatkan kehidupan bermakna dengan jalan 

mistik-spiritual.8 

Akan tetapi, fenomena ini bukan tanpa tantangan bahkan bisa saja dipandang 

sebagai sesuatu yang ”mengkhawatirkan”. Di satu sisi, kelas-kelas seperti ini secara 

positif memberikan tawaran solusi alternatif dalam kehidupan, baik pendalaman agama 

atau cara menyikapi modernitas, namun di sisi lain, proses modernisasi yang  terus 

berjalan dan bergerak cepat mengakibatkan masyarakat terus berada dalam lingkaran 

modernitas tersebut dan tetap berada dalam tekanan psikologis. 

Pada kondisi kehidupan seperti ini, spiritualitas atau sufisme dan buku-buku 

yang ”berbau” sufisme menjadi laku keras. Namun ketika spiritualitas bukan menjadi 

tujuan utama, tetapi hanya sebagai pelarian psikologis dan obsesi kebutuhan rohaniah 

sesaat, maka urban sufisme juga hanya akan menjadi sebuah trendy. Kegiatan sufisme  

perkotaan bukan lagi menjadi sebuah institusi penyadaran diri terhadap realitas ”Yang 

                                                   
8Ahmad Najib Burhani, op. cit., h. 185.  
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Maha Tinggi”, tetapi hanya akan menjadi sebuah simbol formalistis untuk memenuhi 

hasrat sesaat  dan  akan selalu bertukar dengan saat yang lain.9 

Meski demikian, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, tidak sedikit 

pula orang-orang yang menghadiri kelas-kelas sufi tersebut bukanlah mereka yang tidak 

mampu menghadapi realitas kehidupannya, tetapi memang atas dasar kesadarannya 

bahwa visi dan misi kehidupan harus didasarkan atas fondasi spiritualitas. Mereka 

adalah orang yang mampu secara sosial dan finansial, dan tumbuh kesadaran di dalam 

dirinya bahwa fondamen dasar dalam kehidupannya adalah pendekatan diri kepada 

Tuhan.  

 Sebuah fenomena kehidupan dewasa ini terutama di kota  besar termasuk kota 

Makasar menunjukkan munculnya berbagai wacana spiritual, baik dalam bentuk 

seminar, training ESQ maupun  pengajian kelompok-kelompok yang bertujuan untuk 

mencerahkan jiwa. Kehadiran kelas-kelas sufi di kota ini ini tampaknya menjadi 

alternatif menjanjikan karena dapat menjadi lahan eskapisme positif bagi mereka 

yang hidup di tengah badai globalisasi serta penjaga gawang kesucian jiwa di 

tengah masyarakat yang mengalami goncangan patologi kejiwaan. Menurut 

Howell sebagai dikutip Rubaidi, sufisme perkotaan tampaknya menjadi sebuah 

gejala sosiologis. Dalam pandangan Howell, urban sufism secara sederhana 

dimaknai sebagai lahirnya gairah spiritual masyarakat kelas menengah perkotaan 

di Indonesia.10  
Sejauh ini penelitian tentang fenomena sufisme di kalangan masyarakat 

perkotaan masih bersifat generik dan parsial. Artinya tema kajian terfokus pada  Dari 

kajian-kajian yang ada, sangat terbatas riset yang menelaah tentang bagaimana model 

dan peranan sufi perkotaan dalam memberikan pencerahan kepada kehidupan 

masyarakat. Sejalan dengan kecenderungan di atas, maka dinilai penting untuk 

melakukan riset tentang pentingnya menemukan model dan peran sufisme perkotaaan. 

Karena itu tulisan ini sesungguhnya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang 

ada, dan sejalan itu, maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut; (a) 

Bapaimana model sufisme perkotaan di kota Makassar (b) bagaimana peran urban 

sufisme dalam mencerahkan kehidupan masyarakat   

 
B. Tinjauan Pustaka  

Hadirnya kelas sufisme di tengah masyarakat post posmodern11  seperti kota 

Makassar ibarat sebuah  cahaya di tengah lorong gelap kehidupan manusia. Sufisme 

                                                   
9Ibid., h. 186.  
10Rubaidi, Reorientasi Ideologi Urban Sufism di Indonsia terhadap Relasi Guru dan Murid dalam Tradisi 

Generik Sufisme pada Majelis Shalawat Muhammad di Surabaya. Teosufi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 
vol 5, nomor 2, Desember 2015, h. 295.  

11Postmodernisme adalah masalah yang ditandai oleh semakin majemuknya wacana social, 
kultural dan keagamaan, antara lain akibat globalisasi informasi. Pluralisme menjadi kenyataan yang tidak 
bisa dihapuskan. Lihat Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1999., h. 12. 
Postmodernisme membawa kepada nilai pentingnya keragaman, kebutuhan terhadap toleransi dan 
perlunya memahami oang lain. Lihat Akbar S. Ahmad, Postmodern and Islam; Predicament and promise. 
Diterjemahkan oleh M. Siroji dengan judul  Postmodernisme; Bahaya dan Harapan bagi Islam. Bandung: 
Mizan, 1992., h. 27. 

2
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memberikan secercah harapan kepada manusia untuk menghapus kedahagaan spiritual, 

dan mengisi ruang batin masyarakat.12 Mereka ingin membangun hubungan dengan 

”Sumber Kebaikan” dan mendekat kepadaNya.13 Dalam kaitan ini Moh. Sabri bahkan 

mencoba mereformulasi pemaknaan terhadap konsep kedekatan/bersatu kepada Yang 

Maha Wujud sebagai bukan sekadar mengesakanNya, tetapi lebih kepada makna unity 

in multiplicity atau unity in different.14 

Di era industri 4.0 dan informasi ini sudah dapat diramalkan pengaruh dan 

akibat pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi dan sosial-politik dan 

dekandensi moral sebagai efek samping dari perkembangan sosial serta munculnya 

dinamika polemik pemikiran melahirkan berbagai masalah dan konflik sosial sebagai 

implikasi dari perubahan zaman,  politik dan budaya.15 Sebaliknya pada sebagian 

kelompok masyarakat dunia terdapat pula mereka yang sudah mulai jenuh bahkan muak 

dengan glamouritas, materialisme, hidonisme, kompetisi tidak sehat, keserakahan, 

keangkuhan, sadisme, kekerasan dan sebagainya.16 (Malik Ibrahim, 2009). Mereka 

mulai mencari pegangan, arahan dan perlindungan untuk tetap  menghadirkan nilai 

spiritualitas di dalam kehidupannya. Dalam konteks seperti ini, sufisme menjadi rujukan 

bagi mereka yang mencari perlindungan dari “ancaman” duniawi yang penuh dengan 

sandiwara. Sufisme diyakini sebagai bagian esoteris dan spiritual kehidupan manusia.17. 

Menurut Rachim Acid, sufisme bukan saja dipelajari oleh muslim, tetapi ditekuni juga 

oleh para ilmuan Barat seperti Lous Masignon (1883-1962), Reynold Nicholson (1868-

1945), Arthur Arberry (1905-1969) Anniemarie Schimmel (1922-2003), dan lain-lain.18 

 Kamaruddin Hidayat menyatakan bahwa sufisme perkotaan   yang tumbuh saat 

ini lebih merupakan ekspresi dan minat orang pada ajaran agama yang menekankan 

dimensi spiritual-psikologis yang jelas berbeda dari pendekatan fikih, politik, teologi 

                                                   

12Ahmad Muhammad, Relasi Sufisme dengan Modernitas dalam Perspektif Abd. Halim Mahmud.  
Teosufi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, vol. 4 nomor 1, Juni 2014, h. 89. 

13Muhammad Fauqi, Tasawuf al-Isla>mi wa al-Akhla>q, terj. Kamran As’at Irsyadi dan Fakhri Gazali 
dengan judul Tasawuf  Islam dan akhlak. Jakarta: Amzah, 2011, h. 3.  

 
14Wihdat al-wujud, hulul dan ittihad menurut Moh. Sabri bukannya berarti menyatunya unsur 

kemanusian dan ketuhanan, tetapi lebih mengandung arti menyatunya basic human needs (kebutuhan 
sandang, pangan, papan, aktivitas keagamaan atau religiositas, aktualisasi diri dan seterusnya). Lihat Moh. 
Sabri AR., Lonceng Kematian Mistisisme Agama (Yogyakarta: Resist Book, 2010), h. 38.  

15Qasim Mathar, Kimiawi Pemikiran Islam, Arus Utama Islam di Masa Depan. (Naskah Pidato 
Pengukukan Guru Besar Filsafat Islam), Senin, 12 Nopember 2007, h. 50. Lihat pula, John Kenneth 
Galbraith, The Affluent Society. New York; The American Library, 1958., h. 275. 

16Malik Ibahim, Tasawuf di Era Modern (Peran Tasawuf dalam Menanggulangi Krisis Spiritual. Jurnal 
Sosio Religia, vol. 8 edisi Agustus 2009, h. 597. 

17 Ajay Kumar, Sumeer Ahmad, A Short Introduction to Origin, Beginning and History of Sufism or 
Tasawwuf. International Journal of Management and Appalied Scienc, vol. 2 issue 12 Dec. 2016, h. 75. 

18Rahim Acid, The Reception of Sufism in the West (The Mystical Experience of American and European 
Converts. Jurnal of Muslim Minority Affair, 2018, h. 1. 
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dan filsafat yang memang lebih mapan dalam tradisi kajian keislaman.19 Kritik yang 

sering dilontarkan kepada sufisme perkotaan adalah bahwa mereka mencari jalan pintas 

dan nyaman untuk mendekati agama tanpa harus bersusah payah melakukan kajian 

intelektual secara mendalam.20 Yang penting kebutuhan psikologis keagamaan 

terpenuhi, sementara dahaga intelektual agak terlupakan. 

Berbeda dengan sufisme konvensional, gerakan sufisme perkotaan berasal dari 

kelas menengah ke atas. Sufisme yang pernah dituduh sebagai biang keladi kemunduran 

Islam bahkan dikategorikan sebagai perilaku bid’ad,21 bertentangan dengan etos 

modernisme dan dianggap sebagai infiltrasi budaya luar yang menggerogoti Islam, kini 

justeru menjadi trend di kalangan orang-orang ”berada” di perkotaan. Menurut Lilis 

Andarwati para sufi di zaman 4.0 ini tidak lagi ditemukan di mesjid-mesjid, atau goa 

dengan menyendiri dan berkontemplasi, tetapi justeri di temukan di hiruk-pikuk 

perkotaan, di tengah-tengah rapat bisnis dan turut menghadapi persaingan global,22 

bahkan menurut Luthfi Makhasin masyarakat dapat mengakses dan mempelajari 

tasawuf melalui e-sufisme.23   

 Tekanan kepada dimensi kemanusiaan, menjadikan sufisme semakin relevan dan 

mendesak diaplikasikan dalam mengadapi era globalisasi ini, yaitu zaman yang 

menyaksikan proses semakin menyatunya peradaban seluruh umat manusia berkat 

kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.24 Menurut Ahmad Muttaqin sufi 

perkotaan menghindari praktik ritual yang dipandang bid’ah (heresy). Mereka justeru 

dipandang sebagai komunitas yang pro terhadap budaya modern.25 

  Haidar Bagir dalam Ahmad Najib Burhani (2001: ix), mengidentifikasi faktor 

kenapa masyarakat perkotaan tertarik dengan aktivitas kelas tasauf positif (istilah lain 

dari neosufisme). Menurutnya, terdapat empat fakor yaitu:  

1. Neosufisme memberi makna penting kepada kehidupan dunia. Kebalikan dari 

tasawuf klasik yang sering diidentikkan dengan anti duniawi. 

2.  Neosufisme tidak meninggalkan syariat. 

3.  Memandang ilmu-ilmu (sain) keduniaan sebagai sesuatu yang sangat penting 

untuk mengelaborasi aspek rohaniah. Kemampuannya mengurai fenomena alam 

semesta justeru mendukung berbagai latihan spiritual menuju tersingkapnya 

hijab yang menghalanginya. 

                                                   
19Kamaruddin Hidayat, Kata pengantar dalam Arifin Ilham; Dai Kota Penabur Kedamaian, karya 

Tb. Ace Hasan Sadzily. Jakarta: Hikmah, 2005., h. vi.  
20Ibid.  
21Lihat Abdul Mun’im Kholil, Jejak Metodologis Anti Sufi; Analisis Kritis Pemikiran Sufisme Ibn 

Taymiyah. Jurnal Reflektika, vol. 13 nomor 1, Januari-Juni, 2017 
22Lilis Andarwati,  Sufisme Perkotaan dan Pedesaan di Era Modernisasi dan Sekularisasi. Jurnal 

Universum, vol 1 nomor 1, Januari 2016, h. 44. 
23Luthfi Makhasin, Urban Sufism; Media and Religion Change in Indonesia. Jurnal Ijtimaiyya, vol.1 

nomor 1, September 2016, h. 33.  
24Nurchalis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1992, h. xviii. 

25Ahmad Muttaqin,  From Occultism to Hybrid Sufism; The Transformation of an Islamic-Hybrid 
Spiritual Group in Contemporary Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS), vol. 4 
nomor 1, Juni 2014, h. 98. 
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4.  Neosufisme menjunjung tinggi/menghargai rasionalisme dan menolak misteri 

atau klenik serta tahayyul yang biasa juga dipandang bagian dari disiplin 

kerohanian.26 

Atas dasar itu penulis melakukan riset dengan  rumusan masalah ”Bagaimana 

perkembangan sufisme perkotaan di kota Makassar pada abad industri 4.0 ini? Masalah 

utama ini dirinci menjadi sub masalah sebagai berikut:  

1. Apa motivasi masyarakat perkotaan mengikuti kegiatan sufisme?  

2. Bagaimana materi dan metode pengkajian sufisme perkotaan disajikan?  

3. Bagaimana pengaruh kajian sufisme perkotaan dalam kehidupan? 

 

B.  Data dan Metode 

     Penelitian ini adalah  field research yang bertujuan mengeksplorasi secara 

mendalam tentang motivasi, model dan implikasi urban sufisme terhadap kehidupan 

masyarakat di kota Makassar.  

Data diklasifikasikan menjadi dua yaitu data Primer yaitu data yang berkaitan 

dengan (1) latar belakang dan motivasi masyarakat perkotaan mengikuti aktivitas 

sufisme; (2) model (materi dan metode kaji) gerakan sufisme masyarakat perkotaan; (3) 

Implikasi kajian sufisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan di era Industri 4.0. 

Adapun data sekunder yaitu data pendukung berupa informasi-informasi berkaitan 

dengan socio-culture masyarakat di Sulawesi Selatan dan sejarah berdirinya majelis 

pengajian.   

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sufistik yaitu pendekatan yang menggunakan dasar dan argumentasi sufistis 

sebagai landasan pijakannya. 

2. Historis yaitu pendekatan yang menggunakan peristiwa masa lalu (sejarah) 

sebagai bahan perbandingan dalam meneliti objek kajian disertasi ini. 

Pembahasan tentang sufisme tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah 

perkembangan misticism dalam Islam sejak zaman klasik hingga abad modern. 

3. Sosiologis yaitu pendekatan dengan menggunakan analisis kondisi sosial 

masyarakat di kota Makassar yang memiliki motivasi  dalam gerakan sufisme. 

4. Fenomenologis, yaitu pendekatan dengan melakukan pengamatan terhadap 

sejumlah fenomena aktivitas keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.   

   Metode penggalian data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, observasi (pengamatan), angket dan  in-depth Interview. Metode 

dokumentasi dimaksudkan untuk melihat segala dokumen aktivitas kelas-kelas sufisme 

di Kota Makassar. Observasi dilakukan sebagai metode pengamatan langsung terhadap 

kegiatan kelas sufisme. Dalam hal inim penulis datang langsung ke lokasi pengajian dan 

ikut berpartisipasi di dalamnya. Angkat dibuat untuk menggali motivasi jemaah, model 

pembelajaran dan implikasi sufisme dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, 

penulis menyebarkan masing-masing 20 angket kepada setiap majelis.  

 Penulis juga melakukan in-depth interview kepada ketua/pimpinan majelis dan 

anggota jemaah dari enam kelompok yang dijadikan sebagai informan. Teknik snowball 

(teknik bola salju yang menggelinding) diterapkan untuk menggali data. Awalnya 

peneliti hanya melakukan wawancara mendalam ke seorang jemaah di salah satu 

                                                   
26Ahmad Najib Burhani, Sufisme Kota  (Jakarta: Serambi, 2001), h. ix-x.  
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majelis tersebut, kemudian berlanjut ke jemaah yang lainnya lagi. Wawancara 

kemudian penulis hentikan sampai kepada subjek/informan tertentu ketika data yang 

penulis temukan sama atau mirip dengan apa yang telah ditemukan sebelumnya.  

MenurutJ. Moleong, pengumpulan data bisa dihentikan jika sudah sering terjadi 

pengulangan informasi.27  

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah anggota 

kelas/kelompok pengajian sufisme yang berkembang di kota Makassar terdiri atas: 

a. Majelis Zikir La ilaha illallah. 

b.  Ummahatul Mu’minat,  

c. Forum Kajian Cinta Al-Quran (FKCA) 

d. Majelis Makrifat 

e. Jami’iyyatul Islamiyah. 

f. ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Training  

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Motivasi Masyarakat Kota Makassar 

 Menurut Mitchel dalam Winardi bahwa motivasi merupakan proses 

psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi 

kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) yang diarahkan kepada tujuan tertentu.28  

Sekaitan dengan keterlibatan masyarakat kota Makassar dalam pengajian 

sufistik, dari hasil interview dan angket yang diberikan, terdapat sejumlah motivasi yang 

melatarbelakangi kegiatan mereka yaitu:  

a. Motivasi Internal 

1) Motivasi memperdalam agama. 

Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa keterlibatan mereka dalam 

kegiatan pengajian sufistik dilandasi kesadaran untuk lebih memperdalam agama. Bagi 

mereka, pendidikan tidak saja harus berjalan di sekolah atau pendidikan formal, tetapi 

dapat diperoleh melalui lembaga non formal seperti majelis taklim. Hadir   

 Rahayu Gunadil  menyatakan bahwa aktivitasnya  mengikuti kegiatan semacam 

ini dilandasi oleh semangat untuk memperdalam agama29. Hal senada disampaikan oleh 

Sekar Tanjung, dia rutin mengikuti kegiatan ini karena di dalam pengajian tersebut  

materi yang disampaikan begitu mendalam dan mengena, dan belum pernah didapatkan 

semasa dia studi di bangku sekolah semisal SMP bahkan perguruan tinggi. Selama ini 

materi yang diajarkan hanya berkisar pada masalah formal-syariat, tidak menyentuh 

pada aspek substansial seperti yang diuraikan dalam kelas sufisme ini.30  

MenurutNurhudaya, disamping memperdalam ilmu, kelas sufisme juga  membuat  hati 

lebih tenang dan tenteram, pergaulan dan cakrawala sosial terbuka.31  

                                                   
27Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 166.  
28J. Winardi, Motivasi Pemotivasian dalam Manajemen (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 1.  
29Rahayu Gunadil (Pimpinan Ummahatul Muiminat), Wawancara, 2018.  
30Sekar Tanjung (Anggota FKCA) Wawancara, 2018 
31Nurhudaya (Anggota FKCA) Wawancara, 2018.  
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Dari sejumlah pernyataan di atas diketahui bahwa keterlibatan mereka dalam 

kelas sufisme disebabkan keinginan yang kuat untuk memperdalam agama. Kondisi ini 

dipahami mengingat era industri 4.0  dewasa ini menyebabkan manusia begitu sibuk 

dengan pekerjaan yang digelutinya. Akibatnya pembacaan terhadap teks-teks agama 

apalagi pesan dan nilai agung yang terkandung di dalam teks tersebut tidak sempat lagi 

disentuh oleh masyarakat. Mereka merasakan sesuatu yang kurang dalam beragama, 

baik dari sisi eksoteris maupun esoteris. Agama yang dianut tampak gersang, dan hanya 

menyajikan terminologi halal dan haram, mukmin dan kafir,  bahkan seringkali agama 

dijadikan sebagai media peta konflik di tengah masyarakat yang melibatkan penganut 

agama dengan tingkat kekejaman yang sulit diterima oleh akal. 32 

Ungkapan Nurcholish tersebut sejatinya menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya “sisi” lain dari agama yaitu esoterisme yang jarang disentuh dan 

dieskplorasi oleh penganut agama. Tampaknya, motivasi kuat yang melatarbelakangi 

masyarakat kota Makassar mendalami agama bukan pada tataran eksoterisme 

(fiqhiyah), tetapi pada aspek dalam agama itu sendiri. 

Gusti Abdurrahman menyatakan bahwa  nilai-nilai substansial agama  membantu 

manusia memperoleh kepuasan pribadi, serta membantu mereka hidup seimbang dalam 

berbagai aspek; fisik, mental dan sosial 33  

 2) Menemukan makna hidup dan aktualisasi diri 

Setiap aktivitas manusia dilandasi oleh adanya motivasi. Winardi dalam Landy 

menyebutkan empat teori lahirnya motivasi dalam aktivitas manusia yaitu need theory,  

equity theory,  expectancy theory dan goal-getting theory .34 

Sekaitan dengan fenomena hadirnya aktivitas dan gerakan sufisme masyarakat 

perkotaan, keempat teori tersebut dirasa telah menjadi landasan aktivitas masyarakat 

untuk terlibat dalam gerakan sufisme masyarakat urban. Dalam kaitan ini, peneliti 

menghubungkan dengan teori kebutuhan yang digagas oleh Maslow. Teori kebutuhan 

memusatkan perhatian pada apa yang diperlukan orang-orang untuk memenuhi 

kepuasan hidup.  Menurut teori ini, seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu jika 

ia belum mencapai tingkat kepuasan tertentu dalam kehidupannya. 35 

Abraham Maslow mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 

kebutuhan pokok. Ia membuat lima kebutuhan dasar manusia yang sering disebut 

dengan Hirarki Kebutuhan Maslow dengan sistem piramida. Lima kebutuhan itu 

dimulai dari hal yang sangat mendasar sampai motif psikologis yang paling kompleks. 

Kebutuhan pada satu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebelum kebutuhan 

peringkat lainnya menjadi penentu tindakan lainnya. Kelima kebutuhan tersebut adalah 

kebutuhan dasar/basic needs yang bersifat biologis, keamanan (safety), lingkungan 

sosial (social need), penghargaan (self esteem) dan aktualisasi diri (self actualization)36 

                                                   
32Nurcholish Madjid, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern (Jakarta: Mediacita, 2000), h. 3.  
33Gusti Abdurrahman, Terapi Sufistik untuk Penyembuhan Gangguan Kejiwaan (Cet.II: Yogyakarta: 

Aswaja Pressiondo, 2012), h. 17-18.  
34J. Winardi, op. cit., h. 71.  
35Ibid., h. 73.  

36Ibid., h. 74. Lihat juga Koeswara, E. (1991).  Teori-Teori Kepribadian. Bandung: Eresco. 1991:  h. 119. 
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Apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam aktivitas mereka di pengajian 

tasawuf adalah untuk menemukan jati diri/aktualisasi diri. Bagi mereka, kebutuhan yang 

telah didapat sudah lebih dari sekadar kebutuhan biologis seperti makan, minum, 

lingkungan sosial dan penghargaan, tetapi mereka ingin menemukan jati diri dan 

aktualisasi diri dalam kehidupan. 

Sepengetahuan peneliti, informan yang diwawancari adalah mereka yang secara 

ekonomis, sosial dan pendidikan telah memadai. Artinya segala kebutuhan biologis dan 

psikologis telah mereka raih. Akan tetapi mereka ingin  mencari aktualisasi diri untuk 

menemukan makna kehidupan. Para informan menyatakan bahwa decara umum 

kebutuhan pokok sudah terpenuhi, seperti makanan, pakaian, rumah, perhiasan, dan 

lain-lain,  meski begitu, mereka  belum merasa puas juga. Mereka perlu siraman rohani 

melalui pengajian ini, agar bisa mengenal jati diri dan merasakan makna hidup.37 (Tina 

Baharuddin, Irmawati, 2015) 

H.M. Darwis Parenrengi, seorang pengusaha PT. Bee Toba di Makassar juga 

bergelut dalam proses pencarian makna hidup ini. Menurutnya 25 tahun tinggal di 

Amerika Serikat tidak membuatnya menemukan makna kehidupan. Makna hidup  kabur 

ditenggelamkan oleh gemerlapnya kota-kota di Eropa dan Amerika. Setelah mengikuti 

training ESQ,  H. Darwis mengaku menemukan kembali makna hidup sesungguhnya. 

Dalam sebuah testimoni dia berkata “Bertahun-tahun saya mengembara, saya baru 

temukan di sini” .38 

Semua  ungkapan di atas memberi kesan bahwa masyarakat sesungguhnya ingin 

mencari makna hidup, sebab menurut  Bahrun Rif’i krisis kehidupan dan kehampaan 

spiritual masyarakat perkotaan akan menurunkan martabat manusia menjadi sejajar 

dengan martabat materi dan hewani bahkan akan membawa manusia ke jurang 

kehancuran yang mengancam peradaban dan eksistensi manusia.39 

Pencarian makna hidup (seaching for meaningful life) merupakan salah satu 

motivasi masyarakat terlibat dalam aktivitas sufisme. Hal ini dikemukakan oleh 

Kamaruddin Hidayat dalam sebuah workshop tentang Urban Sufism; Paths to 

Liberalism and Modernity in Contemporary Islam yang diselenggarakan di Griffith 

University Brisbane Australia. Menurutnya, salah satu motivasi masyarakat melirik 

sufisme perkotaan di abad 4.0 adalah pencarian makna hidup sebagai bentuk memahami 

jati diri. 40   

3) Media terapi alternatif 

Tidak dapat disangkal bahwa semakin maju perkembangan teknologi, semakin 

berat beban psikologis yang harus dihadapi oleh manusia. Jika tidak dapat diatasi, dapat  

berdampak kepada hadirnya penyakit di dalam tubuh manusia.  Menurut Ahmad 

Mubarak gejala semacam ini disebabkan oleh: 

1. Problematika sosial yang berlangsung cepat. 

2. Hubungan hangat manusia sudah berubah menjadi hubungan gersang. 

3. lembaga tradisional berubah menjadi lembaga rasional. 

                                                   
37Tina Baharuddin (Jamiyatul Islamiyah), Irmawati (Makrifat), Wawancara, 2018 
38Darwis Parenreingi (ESQ) Wawancara, 2018. 
39Lihat Bahrun Rif’i dkk, Filsafat Tasawuf  (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 316.     
40Najib A. Burhani, Sufisme Kota (Jakarta: Serambi, 2001), h. 3.  
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4. Masyarakat yang homogen menjadi heterogen. 

5. Stabilitas sudah berubah menjadi mobilitas sosial.41 

Gejala sosial seperti ini seringkali menghempaskan manusia ke dalam 

ketidakberdayaannya mengatasi masalah kehidupan. Akibatnya, manusia putus asa, 

cemas, takut, bosan dan mengalami psikosomatik. Gejala semacam ini dapat 

berpengaruh kepada kejiwaan yang dapat mengakibatkan gangguna jiwa dan juga 

berakibat kepada gangguan fisik.42 Ini merupakan gejala psikosomatik yang merupakan 

istilah untuk jenis penyakit jasmani yang ditimbulkan oleh kombinasi dari faktor 

organis dan psikologis atau kegagalan sistem saraf dan sistem fisik yang disebabkan 

oleh berbagai problematika. Istilah psikosomatik dimaksudkan untuk menjelaskan 

adanya hubungan erat antara problematika kejiwaan dengan gangguan fisik. 43 

Aktivitas tasawuf diyakini oleh sebagian masyarakat kota dapat membantu 

mereka untuk mengatasi problematika kesehatan ini, baik fisik apalagi psikis. Seorang 

informan menyatakan bahwa di antara motivasinya hadir dalam pengajian sufistik 

adalah karena ingin mendapatkan kesehatan, baik hanya sebagai usaha preventif, atau 

sebagai kuratif. 44  

  Pernyataan ini memberi kesan bahwa keyakinan seseorang terhadap sesuatu 

sangat berpengaruh dalam kehidupannya, baik fisik maupun mental. Seorang jemaah 

pengajian yang memang berharap dan meyakini bahwa terapi majelis dapat memberikan 

manfaat bagi kesehatannya akan memberi efek positif bagi kesehatannya, paling tidak, 

kesehatan secara mentalitas. 

 Menghubungkan urgensi kegiatan pengajian sufistik dengan terapi kesehatan 

tidaklah terlalu sulit. Menurut Gusti Abdurrahman, di bidang kedokteran dijumpai 

sejumlah kasus yang membuktikan adanya hubungan erat antara jiwa (psikis) dan badan 

(soma). Biasanya tekanan jiwa berupa duka nestapa dapat menimbulkan rasa sakit pada 

paru-paru, dan emosi dapat menimbulkan sakit pada jantung, rasa benci melahirkan 

sakit pada dubur, dan seterusnya. 45 

 Terapi penyakit dengan pendekatan sufistik merupakan terapi alternatif.  

Mohammad Saleh dalam bukunya Terapi Tahajjud Menyembuhkan Berbagai Penyakit 

menyatakan bahwa salat tahajjud akan menghindarkan seseorang dari stress dan 

depresi.46 

  Dalam terapi spiritual, berlaku praduga bahwa alam semesta ini pada dasarnya 

bersifat spiritual, karena ia tercipta dari Zat yang bersifat spiritual. Karena itu, wujud 

materi ini berada di bawah pengaruh “Realitas Spiritual”. Pandangan seperti ini juga 

disampaikan oleh Ibn Sina bahwa materi pada hakikatnya mematuhi spiritual. 

Pandangan kehidupan demikian merupakan ciri khas sufisme. 47 Menurut Abd. Mujib   

                                                   
41Ahmad Mubarak, Jiwa dalam Islam  (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 6.  
42Lihat Gusti Abdurrahman, op. cit., h. 3.  
43Ibid . 
44 R. Sri Devi dan Rudiah (Jemaah Makrifat), Wawancara, 2018. 
45Gustia Abdurrhman, loc. cit. 
46Moh. Saleh, Terapi Tahajjud Menyembuhkan Berbagai Penyakit. Jakarta: Hikmah, 2006, h. 3. 
47Gusti Abdurrahman, op. cit., h. 38 
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zikir melalui suara atau gerakan dalam waktu dan cata tertentu berfungsi untuk 

menormalisasikan jaringan syaraf, sel-sel dan semua organ tubuh.48 

b. Motivasi Ekternal 

1) Faktor  modernisme dan hedonisme 

Masyarakat modern didominasi oleh pandangan hidup materialistik, pragmatis 

dan sekularistik. Pandangan hidup semacam ini amat menjunjung tinggi nilai material 

dan menapikan aspek spiritual. Akibatnya terjadi desakralisasi kehidupan. Realitas 

hidup  kekinian. Jika mereka beragama, tampaknya agama hanya dianggap sebagai 

sebuah identitas simbolik, bukan sebagai suatu nilai yang tercermin dalam perilaku. 

Konsekuensinya terjadilah pembusukan nilai agama akibat agama melekat pada 

individu yang mengartikulasikan nilainya sebatas simbol/topeng. Dalam konteks seperti 

ini, sufisme menjadi rujukan  bagi mereka yang mencari perlindungan dari kompeksitas 

kehidupan.   

 Dari hasil interview, para informan menyatakan bahwa motivasi menggeluti 

sufisme karena kegalauan melihat kehidupan yang serba materialistik dan hedonis. 

Masyarakat merasa tidak berdaya menghadapi gelombang informasi yang datang begitu 

dahsyat membawa nilai-nilai baru yang terkadang tidak sesuai dengan nilai lokal dan 

nilai agama.49   

 Kondisi ini tentu sedikit banyak memberi pengaruh terhadap sistem nilai yang 

berlaku di masyarakat. Perkembangan informasi teknologi telah menggantikan peran 

manusia secara mekanis sehingga manusia kehilangan kesempatan untuk 

mentransformasikan nilai ke dalam kultur yang mereka bangun sendiri. 

 Menurut Ahmad Mubarak  secara alamiah manusia merindukan kehidupan yang 

tenang dan sehat, sementara manusia modern begitu sibuk dan bekerja keras melakukan 

penyesuaian dengan trend modern. Manusia modern adalah mereka yang hidup dalam 

kerangkeng. Situasi sosial dan psikologis mengungkung masyarakat yang membuat 

mereka tidak lagi mampu berpikir mencari jalan keluar darinya.50  

 Hadirnya kelas-kelas sufistik di perkotaan memang terasa tepat di saat 

masyarakat terhimpit oleh tekanan dan krisis kemanusiaan. Ini disebabkan sajian materi 

dan metode di dalam majelis tersebut tetap inklusif, terbuka dan tidak menghakimi atas 

otoritatif tunggal sebuah kebenaran.   

2. Model Gerakan Sufisme Masyarakat Kota Makassar 

Model gerakan sufisme difokuskan pada pembahasan tentang materi dan metode 

kajian aktivitas sufisme kota.   

a. Materi kajian 

Secara umum, kajian-kajian tasawuf terdiri atas empat aspek yaitu syariah, 

tariqah, ma’rifat dan hakikat. 51 Dari sejumlah wawancara yang peneliti lakukan 

                                                   
48Lihat Abd. Mujib, dkk, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Rajagrafindo, 2001), h. 239.  
49Novi Haris Hadi (Ummahatul Mukminat), wawancara, 2018 
50Ahmad Mubarak, Meraih Bahagia dengan Tasawuf (Cet.III; Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 182.   
51Lihat Shahida Bilqies, Understanding the Concept of Islamic Sufism. Jurnal of Education and Social 

Policy, vol.1 nomor 1, 2014, h. 66. Nanik Nurhayati,   Psikologi Sufi. Jurnal An-Nuha, vol.1 nomor 1, Juli 
2014, h. 86. 
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ditemukan bahwa materi yang disajikan di dalam pengajian majelis tersebut juga 

melalui tahapan-tahapm tersebut dengan kajian fikih, akidah dan akhlak/tasawuf. 

Kajian fikih tetap disampaikan dalam aktivitas pengajian sufisme di kota 

Makassar  dengan pendekatan yang  berbeda dari apa yang biasa disampaikan dalam 

pengajian umum yang penulis ikuti di lingkungan keluarga/tempat tinggal.  Di kelas ini, 

kajian fikih dibahas bukan untuk diperdebatkan secara tajam mengenai perbedaan 

furu>iyah, akan tetapi selalu difokuskan pada makna esoteris dari pada materi fikih 

yang diajarkan. 

Hj. Sekar Tanjung, anggota jemaah FKCA menyatakan bahwa sejak dia 

mengikuti pengajian,  dia baru tahu makna-makna terdalam dari persoalan fikih yang 

selama ini diperdebatkan. Dia menyimpulkan tidak ada yang perlu diklaim sebagai 

kebenaran tunggal di dalam aspek fikih tersebut, tetapi yang terpenting bagaimana 

memahami makna substansi dari aspek yang sering diperdebatkan.52 Hal senada 

dikemukakan oleh Maryati : 

“Dulu saya bertanya-tanya tentang gerakan telunjuk dalam tahiyyat, sebagian 

orang menjelaskan hanya mengangkat telunjuk tanpa digerakan, sebagian ustaz 

yang lain menyampaikan telunjuk itu digerak-gerakkan ke kiri- ke kanan atau 

memutar secukupnya. Saya tidak mengerti apa makna itu dan untuk apa 

diperdebatkan, saya inikan orang awam yang tidak banyak tahu agama. Nanti 

setelah saya mengikuti kajian di ESQ saya diberi penjelasan bahwa gerakan 

yang dimaksud sebagai perwujudan visi dan misi ke depan manusia untuk 

meraih kasih sayang Allah”.53  

Peneliti melihat bahwa di kelas ini semua orang berusaha mencari titik temu dari 

semua ranah perbedaan, dan dari titik temu inilah para anggota memiliki kesamaan pola 

dan konsep tentang keberagamaan mereka terutama tentang pemaknaan-pemaknaan 

dalam ritual fiqhiyah. 

Dari penyataan-pernyataan informan di atas disimpulkan bahwa aktivitas 

sufisme di perkotaan sangat inklusif dan terbuka. Kajian fikih yang dahulu (di zaman 

klasik) merupakan “penantang” utama kajian tasawuf terutama irfani dan falsafi, kini 

tidak lagi menjadi sebuah peta konflik. Syariah dan tasawuf dapat hidup bergandengan 

tangan saling mengisi. K.H. Muhammad Idris Jauhari menyebutkan bahwa ruang 

lingkup tasawuf sebagai praktik keagamaan memiliki cakupan yang luas baik social, 

ekonomi, agama, politik dan budaya. Karena itu, seorang sufi tidak boleh hanya sibuk 

bermeditasi, tetapi harus selalu aktif membangun dan menciptakan kehidupan sosial.54   

Kondisi inilah yang menurut Haidar Bagir membawa tasawuf menjadi sebuah 

fenomena wadah baru di tengah masyarakat yang plural dan kritis, sebagai efek dari 

                                                   
52Sekar Tanjung (FKCA), wawancara, 2018 
53Maryati (ESQ), wawancara, 2018 
54Ihwan Amalih, Sufisme dalam Perspektif K.H. Muhammaf Idris Jauhari. Jurnal Teosufi dan 

Pemikiran Islam, vol. 4 nomor 1, Juni 2014, h. 131 
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tetap hadirnya kajian fikih dalam dunia tasawuf.  Kehadiran tasawuf menjadi solusi 

yang tepat, karena tasauf mmberikan kesejukan batin dan sekaligus disiplin syariah.55  

Fenomena ini tidak bisa lepas dari karakterisitk masyarakat perkotaan yang 

identik dengan modernisasi,seperti dikemukakan oleh Poitr Sztompka bahwa kondisi 

modern jelas mempengaruhi kepribadian manusia. Pengaruh terhadap manusia 

tercermin dari urbanisme, industrialisme, mobilitas, dan komunikasi massa.56  

Penyataan Piotr di atas memberikan pemahaman bahwa karakteristik masyarakat 

perkotaan sangat terbuka, rasional dan kritis. Atas dasar itu, peneliti memandang bahwa 

“pelarian” (escapism) masyarakat perkotaan ke kelas-kelas tasawuf merupakan bagian 

dari karakteristik masyarakat modern yang memang mencari suasana yang dapat 

memberikan pencerahan kepada mereka secara argumentatif dan rasional. Itulah 

sebabnya, mereka dapat memahami perbedaan fiqhiyah /furuiyah setelah dijelaskan 

secara rasional dan argumentatif. 

 Di samping membahas fikih, aktivitas pengajian kelas sufisme di kota Makassar 

juga  mempendalam kajian akidah. Kajiannya tidak bersifat filosofis yang menguras 

banyak pikiran dan kontroversi seperti kajian teologi di dalam kelas-kelas perkuliahan 

pascasarjana, tetapi lebih banyak diarahkan kepada makna tauhid dan  sifat Tuhan (al-

Asma al-Husna).57 Kajian tentang tauhid ini dipandang sangat penting karena semangat 

tauhid/akidah yang baik memberikan berbagai macam implikasi terhadap kepentingan 

kehidupan manusia. Melalui tauhid orang bisa mengenal Tuhan secara terperinci, 58 

memahami diri sendiri, dan lebih jauh meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan 

memiliki semangat pembebasan. Tauhid merupakan sebuah ekpresi bitiniah dan wujud 

komitmen manusia untuk senantiasa menghambakan dirinya kepada Dia yang Maha 

Esa. Keyakinan terhadap keesaan Tuhan merupakan refleksi dari nilai ajaran tauhid 

yang terkandung di dalam kalimat la> ila>ha illalla>h. 

Atas dasar itu, untuk lebih menghayati pemaknaan terhadap kalimat ini, kalimat 

tayyibah menjadi menu utama dalam setiap aktivitas zikir yang dilakukan pada setiap 

pengajian. Menurut informan, setiap jemaah dibimbing oleh para mursyid melafalkan 

kalimat tauhid ini dengan sepenuh hati.59 

Di dalam pengajian sufisme, aspek manfaat dan aplikasi rukun iman ditanamkan 

sebagai penguatan terhadap akidah. Dengan begitu diharapkan lahir sebuah sikap 

penghambaan sejati terhadap Tuhan sebagai manifestasi akhlak seorang hamba kepada 

Tuhannya.  

Apa yang diamalkan di dalam majelis sufisme di kota Makassar ini tampaknya  

hampir sama seperi apa yang disampaikan oleh Jawad Rida tentang pengembangan dan 

                                                   
55Fathul wahab, Nilai-Nilai Sufisme dalam Jamaah Shalawat Wahidiyah di Kediri dan Malang. Jurnal 

Penelitian Ilmiah Intaj, vol. 1, nomor 2, 2017, h. 3 

56Piotr Sztompka, The Sociology of Sosial Change, terj. Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: 
Prenada, 2010), h. 89.  

57Azman Arsyad (Jam’iyatul Islamiyah). wawancara, 2018  
58Mengenal Allah secara terperinci maksudnya adalah mengenal keesaan-Nya yang mencakup 

keesaan zat, sifat, perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepada-Nya. Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan 
Al-Quran, Bandung Mizan, 2001, h. 33. 

59Lina Nurlita, Hj. Maryati, H. M. Darwis, Ny. Susianti (ESQ training), wawancara 2018  
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pemeliharaan tauhid. Menurutnya, pemeliharaan dan pengembangan tauhid atau 

keimanan sebagai fitrah manusia, harus dilakukan dengan pendidikan melalui tiga 

proses. Pertama, melalui pembiasaan; kedua, melalui pembentukan pengertian; dan 

ketiga, melalui pembentukan budi pekerti luhur.60 Ketiga proses ini telah dijalankan 

pada kelas-kelas sufisme di kota Makassar. Semua majelis ini melakukan proses 

pembiasaan melalui aktivitas zikir yang mereka lakukan, kemudian membahas makna-

makna intinya, kemudian buah tauhid itu diaplikasikan dalam bentuk akhlak mulia. 

Terdapat tiga bentuk zikir yang mereka amalkan, yaitu zikir qalbi, zikir lisani dan zikir 

amali.61 

(3) Materi Akhlak  

Materi ini menjadi materi substantif dalam semua kajian di majelis sufistik. 

Artinya, meski di dalam pengajian yang dibahas adalah masalah fikih dan 

tauhid/akidah, akan tetapi pokok intinya bermuara kepada  pembahasan dan 

pembentukan akhlak, yakni bagaimana kandungan yang terdapat di dalam syariah 

ataupun tauhid dapat dikonversi ke dalam perilaku yang mulia. 

 Kajian-kajian ini menjadi menarik bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat 

perkotaan untuk lebih mengeksplorasi dirinya dan mengetahui jati diri sesungguhnya. 

Ketertarikan tersebut diakui oleh seorang jemaah ESQ Hj. Maryati. Dia menyatakan:  

Saya suka mengikuti kegiatan semacam ini, karena kita sering diajak untuk 

berdialog dengan diri sendiri. Di training memang tidak ada tanya jawab apalagi 

diskusi, tetapi justeru kita diskusi dengan diri sendiri dipandu oleh para trainer untuk 

memahami dan menjawab pertanyaan: Siapa aku?, dari mana? dan mau ke mana? Tiga 

pertanyaan inilah dicari jawabannya dengan memahami karakteristik jiwa yang ada di 

dalam diri manusia (Maryati, 2015)    

Berdasarkan data yang peneliti temukan, baik melalui wawancara maupun 

observasi di sejumlah kelas sufisme, materi tentang  jiwa memang dibahas secara 

mendalam melebihi kajian fikih dan tauhid. Di majelis Ummahatul Mukminat misalnya, 

kajian tentang diri dibahas dengan mengulas hakikat manusia, roh dan jiwa. Hanya saja, 

penekanan pada aspek jiwa/nafs lebih menonjol. Di Majelis Zikir La ilaha illallah, 

Makrifat dan FKCA menekankan pada pembahasan nafs. Di majelis Jam’iyyatul 

Islamiyah dibahas tentang qalb, dan hubungan korelasional yaitu relasi diri dengan diri, 

relasi diri dengan Tuhan, relasi diri dengan manusia dan relasi diri dengan lingkungan. 

Sedangkan di ESQ dibahas tentang qalb, God Spot dan potensi-potensi rohaniah yang 

dapat dikembangkan menjadi energi. 

Kajian ini menjadi tema sentral dalam majelis dikarenakan  hati/qalb dan 

jiwa/nafs memiliki dimensi yang unik. Apabila dapat dikendalikan dengan baik, maka ia 

akan menjadi potensi energi yang dapat menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Jika 

\sebaliknya\ ia juga berpotensi mendatangkan mudarat.  

 b. Metode Kajian   

                                                   
60Muhammad Jawad Rida, al-Fikr al-Tarbawiy al-Islamiy (Kuwait: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, t.th.), h. 81. 
61Imam al-Gazali membagi zikir kepada dua jenis, yaitu  zikir bil al- qalb (zikir hati) dan zikir bi al-

lisan. Keduanya memiliki peran yang khas, dan merupakan persoalan yang vital dan mendasar. Zikir 
merupakan proses recharging untuk mengisi sesuatu yang kosong agar tidak ditempati oleh Syetan. Lihat 
Kojiro Nakamura, al-Gazali and Prayer, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dengan Judul Metode Zikir dan Doa 
al-Gazali. Bandung: Mizan, 2018, h. 85.  
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 Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan pengajian umumnya dilaksanakan di 

rumah atau sekretariat majelis, meski sebagian informan pernah juga menyatakan 

terkadang melakukan di alam terbuka melalui metode outbound.  

Pada umumnya, setiap kegiatan pengajian, selalu didampingi oleh mursyid atau 

ustaz yang diamanahkan untuk menyampaikan materi. Di ESQ  disebut istilah trainer, 

sedangkan di pengajian sufisme lainnya disebut ustaz, mursyid, syekh atau khalifah. 

Metode kajian yang dipergunakan untuk memperdalam materi adalah ceramah, 

dialog/diskusi, tanya jawab, direct experience (pengalaman langsung), juga 

latihan/riyadhah, dibimbing oleh para ustadz,  mursyid, trainer dan khalifah.  

Di dalam melakukan pengkajian sufistik ini, sebagian majelis seperti 

Ummahatul Mukminat, FKCA, dan Majelis Zikir La ilaha illallah  tidak menggunakan 

referensi khusus.  Di majelis ini, materi dan metode kajian  umumnya diserahkan 

kepada para ustaz atau mursyid atau khalifah yang membimbing mereka. Di ESQ 

digunakan sejumlah referensi khusus yang ditulis oleh Ary Ginanjar Agustian. 

Referensi tersebut tidak dibaca di dalam training, sebab proses training sudah 

merupakan pembacaan secara mendalam tentang semua materi yang terdapat di dalam 

bukut tersebut (Direct  Experience). Di Majelis Jam’iyyatul Islamiyah, materi dibahas 

dengan dialog atau diskusi, juga sebagian melalui direct experience. Materi  biasanya 

disajikan dalam bentuk makalah atau catatan-catatan sebagai pegangan peserta. Di 

majelis Makrifat, buku pegangannya adalah (1) Makrifat, (2) Pendekatan Pemahaman 

Makrifat. Materi ini langsung dijelaskan oleh mursyid dengan teknik ceramah dan tanya 

jawab.     

  

3. Peran Sufisme dalam kehidupan masyarakat Perkotaan 

 Pembahasan ini menelaah tentang implikasi kajian para jemaah yang meliputi  

(a) kualitas ibadah, dan (b) nilai-nilai mulia (akhlak) yang meliputi kejujuran, tanggung 

jawab, kedisiplinan, kepedulian, keadilan dan kesabaran.     

a. Kualitas ibadah/ritual 

Hal penting yang penulis catat bahwa para jemaah pengajian tersebut tampak 

sudah memiliki “maqa>m” cinta (mahabbah) terhadap aktivitas yang mereka tekuni. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil interview, para jemaah sangat aktif dan rutin 

mengikuti pengajian di setiap waktu, bahkan kondisi cuaca tidak menyurutkan mereka 

untuk berhadir di dalam majelis tersebut.62 Menurut Ahmad Hosen, pengalaman 

keberagamaan merupakan sesuatu yang unik dan khas sehingga sangat mempengaruhi 

kepribadian seseorang.63  

 Menurut pengakuan informan, terdapat pengaruh yang cukup signifikan dalam 

kualitas dan kuantitas aktivitas ibadah mereka jika dibanding dengan kualitas ibadah 

sebelum mereka aktif di dalam pengajian sufisme.64    

                                                   
62Dalam sebuah observasi di Majelis Zikir La Ilaha Illallah, meski cuaca sangat tidak mendukung 

(hujan lebat), akan tetapi jemaah yang datang relatif tidak berbeda dengan jemaah yang biasa datang pada 
cuaca normal.  

63Ahmad Hosen, Pendidikan Karakter Berbasis Spiritualisme Islam (Tasawuf). Jurnal Studi Al-Quran, 
vol. 10 nomor 1 tahun 2014, h. 6. 

64Novi Haris (Ummahatul Mukminat), wawancara, 2018 
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Ritual salat misalnya, jauh lebih khusyu’ dan lebih dipahami dibanding sebelum 

mereka mengikuti pengajian. Di dalam pengajian, aspek esoterisme salat lebih 

diperdalam dan dihayati daripada hanya sekadar membahas aspek fikihnya.  Di sisi lain, 

kedisiplinan dalam salat juga menjadi perhatian utama bagi para jemaah. Selama salat, 

mereka berusaha mengosongkan hati dari segala sesuatu kecuali Allah, dan menghayati 

kebesaran Allah, baik dari perspektif gerakan maupun ucapan. Dalam kaitan ini, Hj. 

Maryati menuturkan bahwa dia baru benar-benar menikmati salat ketika ternyata salat 

itu bukan sekadar dilaksanakan menurut ketentuan fikih saja, tetapi dikerjakan dengan 

penuh penghayatan.65 (Maryati, 2015)   

Anggota kelas sufisme juga rajin melaksanakan aktivitas sunat seperti puasa 

Senin-Kamis dan membaca al-Quran. Mereka rata-rata menyempatkan membaca al-

Quran minimal sekali dalam satu hari, baik ketika mereka berada di rumah ataupun di 

luar rumah seperti di kantor atau di tempat lain.66  

Kesadaran menjaga hak-hak Tuhan ini merupakan kewajiban seorang mukmin 

yang seyogyanya harus ditempatkan pada posisi alam bawah sadar seorang sa>lik. 

Artinya implementasi kewajiban seorang hamba untuk memenuhi hak Sang Khalik 

harus berjalan dalam koridor keikhlasan hamba, bukan paksaan atau merasa terpaksa.  

Hadirnya kesadaran menjaga hak-hak Tuhan ini dinyatakan oleh Yayu Gunadil. 

Menurutnya, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupannya setelah 

sering mengikuti pengajian di kelas sufisme Ummahatul Mukminat. Saat ini, 

pelaksanaan ibadah (ritual) lebih baik dari sebelumnya, bahkan hadir kesadaran akan 

makna hak dan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya.67  

b. Sikap/akhlak 

Ajaran tasawuf tidak saja mendidik para sa>lik untuk berakhlak kepada Allah, 

tetapi juga berakhlak mulia kepada lingkungan dan sesama manusia. Akhlak atau sikap 

merupakan indikator keberimanan seseorang terhadap Tuhan. Pengajian yang 

diselenggarakan di dalam majelis yang peneliti teliti juga menghendaki terbangunnya 

akhlak mulia pada semua anggotanya. Ini merupakan misi utama dari 

diselenggarakannya pengajian tersebut. 

Di pengajian Jam’iyyatul Islamiyah\ misalnya, misi utamanya adalah 

mengembalikan “sesuatu yang hilang” yaitu akhlak atau kepribadian mulia seperti yang 

pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Di ESQ, misi utamanya mencapai visi 

Indonesia emas dimana masyarakat memiliki komitmen untuk menegakkan nilai 

kejujuran, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, keadilan dan kepedulian. Di 

FKCA, misi utamanya membangun karakter melalui pendekatan al-Quran, di pengajian 

Makrifat, Majelis Zikir La ilaha illallah, dan Ummahatul Mukminat misi utamanya 

relatif sama yaitu mengenal jati diri untuk membangun pribadi yang berkarakter mulia. 

Dari semua misi di atas dapat disimpulkan bahwa inti utama pengajian sufisme 

tersebut tidak lain adalah membangun akhlak mulia yang dapat diimplementasikan 

dalam kehidupan meliputi nilai; kepedulian,  tanggung jawab di masyarakat maupun di 

                                                   
65Maryati (ESQ), wawancara, tahun 2018. 
66Riska Mapille (FKCA), wawancara, tahun 2018. 
67Rahayu Gunadil (Ummahatul Mukminat), wawancara, 2018 
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rumah tangga,  kesabaran,  kedisiplinan, kerjasama,  keadilan dan  kejujuran.68    

Berdasarkan pengakuan yang disampaikan para jemaah, kegiatan sufisme tersebut 

memiliki implikasi positif  dalam kehidupan mereka terutama dalam membangun 

intehritas kepribadian.  

Penting untuk dicatat bahwa kajian sufisme perkotaan tidak mengarahkan 

pesertanya untuk menjadi orang yang anti duniawi, meninggalkan kehidupan dunia 

(zuhud), tetapi lebih kepada penanaman karakter mulia seperti yang disebutkan di atas.   

 

 

E. Kesimpulan 

Sufisme perkotaaan  hadir sebagai perlawanan terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi yang telah melahirkan era digital dan industri 4.0.  Jika di masa klasik 

kehidupan glamour dipertontonkan oleh para penguasa, maka di masa sekarang 

glamouritas disebabkan oleh lifestyle efek dari gelombang modernisasi  

Ditinjau dari materi kajian, urban sufisme menekankan pada pendalaman 

materi ibadah yang dikemas dengan pendekatan sufisme. Kajian fikih ibadah lebih 

ditekankan pada pemahaman aspek esoterisme dari pada sekadar ritual simbolik. Ini 

dimaksudkan agar peserta memahami makna filosofis dari ibadah yang diamalkannya. 

Kajian akhlak diarahkan kepada pengembangan karakter seperti kejujuran, kedisiplinan, 

tanggung jawab, kepedulian, kerjasama dan kesabaran. Kurikulum akhlak tidak arahkan 

kepada pembentukan sikap sebagaimana pada masa sufi klasik seperti zuhud, wara, 

qanaah, dan lain-lain.  

Dilihat dari sisi metode kajian,  pembelajaran dan pendalaman materi 

dilakukan dengan inside dan outside learning method. Inside learning bermakna 

mempelajari kajian tasawuf di tempat yang telah ditetapkan, seperti di rumah anggota, 

mesjid, sekretariat, atau hotel. Sementara outside learning adalah belajar kajian melalui 

implementasi langsung (direct implementation) baik dengan cara outbond atau 

melakukan kunjungan amal ke tempat-tempat yang telah ditetapkan. 

Dilihat dari aplikasi kajian, sufi perkotaan bersifat neosufisme-komunal, yaitu 

aktivitas sufistik yang tidak saja bertujuan untuk mencerahkan atau menyelematkan diri 

sendiri, tetapi mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun tatanan 

kehidupan yang lebih harmonis dan religius. Pemaknaan terhadap term-term sufi seperti  

wara, zuhud, wahdat} al-wuju>d misalnya tidak lagi dipahami seperti pemahaman masa 

klasik, tetapi direkonstruksi ke dalam term yang lebih kontekstual dan progressif. 

Wahdat} al-wuju>d misalnya, tidak lagi dimaknai sebagai sebuah istilah menyatunya 

manusia dengan ”Yang Maha Wujud” (Tuhan), tetapi menyatunya diri dengan ”sesuatu 

yang tampak” sebagai refleksi dari sifat Tuhan yang menciptakan (al-Kha>liq). 

”Sesuatu yang Tampak” itu adalah masyarakat. Karena itu, aplikasi kajian sufi 

perkotaan tidak lagi hanya sekadar duduk dan sujud di atas sajadahnya di dalam kamar 

khalwat, tetapi berbaur ke tengah masyarakat untuk menyemai energi dan memelopori 

kehidupan yang lebih bermartabat dan religius. 

 

 

                                                   
68Bandingkan Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter. Jakarta: prenadamedia, 2018, h. 62.  Muh. 

Yaumi menyebut enam pilar utama pembentukan karakter dalam dunia pendidikan, yaitu respect, tanggung 
jawab, keadilan, kepedulian, amanah dan nasionalism. 
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