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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 بُ 

 
ba 
 

b 
 

be 
 تُ 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ثُ 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 دُ 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذُ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 صُ 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ضُ 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 عُ 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غُ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 مُ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 نُ 

 
nun 
 

n 
 

en 
 وُ 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ىُ 

 
ya 
 

y 
 

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

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

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: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَُ 

 haula : هَـوُْلَُ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a َ ا 
kasrah i i ِا 
d}ammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i َُْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَُْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

 ...َُُاُ|ُ...َُُى

d}ammah dan wau ـو  ـ ـ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

ـــى  ـهـ
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَُ

 <rama : رَمَـىُ

 qi>la : قهـيْـلَُ 

 yamu>tu : يَـمـ وْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَُ طْفَالهُرَوْضَـةُُ   : raud}ah al-at}fa>l 

ــلَةُ الَْـفـاَضه يْـنَـةُُ   al-madi>nah al-fa>d}ilah :    الَْـمَـده

ـكْـمَــة  al-h}ikmah :    الَـْحه

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,(  ــّ  

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َُ  <rabbana : رَبّــَنا

َُ  <najjaina : نَـجّـيَْــنا

 al-h}aqq :   الَــْحَـقُّ
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مَُ  nu“ima : ن عّـهـ

 aduwwun‘ : عَـد وُ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلهـىُ 

ىُ   Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبـهـ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufُُال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

لــْزَلــَة  al-zalzalah (az-zalzalah) :    الَزَّ

 al-falsafah :    الَــْفَـلْسَـفَة

لادَ ُ  al-bila>du : الَــْبــهـ

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: 

وْنَُتـأَُْ ـر  م   : ta’muru>na 
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 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْءُ 

ـرْتُ   umirtu : أ مه

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (اُلل) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ُاللهُ يـْن  للهُبها  di>nulla>h ده  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مُْفهيُْرَحــْـمَةهُاللهُـهُ      hum fi> rah}matilla>h 

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 



xvi 
 

 
 

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 ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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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 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRACT 

Name  : Vivi Elvira  

Reg. Number  : 80100220059 

Thesis Tittle  : The Cultural Da'wah of Muhammadiya on Kalomba 

Tradition inSinjai Regency (A Study of Da'wah Messages)  

The cultural da'wah of Muhammadiyah emphasizes the dynamics and 
purification on the development of culture and traditions, especially in the 
practice of Kalomba tradition in Erabaru Village, Tellulimpoe District of 
Sinjai Regency. The Kalomba tradition is an obligatory tradition by the 
community for children to prevent them from getting skin diseases such as 
boils, itching, and scabies. Numerous stages and procedures are conducted 
during the process which have symbolic meanings. Therefore, this study 
aimed to investigate this tradition in order to find out two major objectives 
namely the process of Kalomba tradition practices and the containing 
message of Muhammadiyah's cultural da'wah towards this Kalomba tradition 
in Erabaru Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. 

The methodological approach used in this research was descriptive 
qualitative research by using da'wah and communication approach, 
specifically Muhammadiyah cultural da'wah approach. The data sources of 
this research consisted of primary and secondary data sources. The primary 
data were collected from the practitioners of this Kalomba tradition, guests, 
local government, traditional leaders, sandro (prayers), community leaders, 
and Muhammdiyah leaders. In terms of the secondary data, various sources 
were used such as books, journals and other related documents. The data 
collection methods used in this study were observation, interviews and 
documentation. The main research instrument was the researcher herself as 
the key instrument, while the data analysis was carried out through three 
stages of data condensation, data display, and data verification. 

The results of this study indicated a couple of findings. Firstly, the 
process of Kalomba consisted of various stages that are interrelated among 
each other. Each of the stage posseses a symbolic meaning, starting from the 
preparation stage, implementation stage, and the final stage. Secondly, from 
the perspective of Muhammadiyah's cultural da'wah, it is suggested that the 
good values contained from the process of Kalomba tradition which are in line 
with Islamic teachings should be maintained and further developed. 
Meanwhile, the values which are contradictive to Islamic teachings must be 
evaluated so that all the practices on the tradition could be based on the 
Islamic principles. One of the contradictive practices in the tradition was the 
preparation of various offerings as the requirement for the acceptance of a 
prayer and the tradition. These offerings were considered to be inappropriate 
from Islamic perspective. 

Therefore, as an implication of this research, it is suggested that 
Kalomba tradition could be maintained and preserved as a cultural value. 
However, several practices should be trasnformed so that the whole practices 
of the tradition could be in line with the Islamic teachings. 
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ABSTRAK 

Nama : Vivi Elvira 

NIM : 80100220059 

Judul Tesis : Dakwah Kultural Muhammadiyah terhadap Tradisi Kalomba di 
Kabupaten Sinjai (Studi Pesan Dakwah) 

Dakwah kultural Muhammadiyah menekankan pada proses dinamisasi dan 
purifikasi terhadap budaya atau tradisi masyarakat yang berkembang, khususnya 
tradisi Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.. Pokok 
masalah penelitian ini adalah bagaimana dakwah kultural Muhammadiyah terhadap 
tradisi Kalomba di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah tersebut terdiri atas dua sub 
masalah yaitu pertama, bagaimana proses pelaksanaan tradisi Kalomba pada 
masyarakat di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Kedua, 
bagaimana pesan dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba di Desa 
Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan dakwah dan komunikasi 
yaitu pendekatan dakwah kultural Muhammadiyah. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer yaitu pelaksana tradisi Kalomba, tamu, pemerintah 
setempat, tokoh adat, sandro (juru doa) tokoh masyarakat, tokoh atau pimpinan 
Muhammadiyah. Sumber data sekunder yaitu buku, jurnal dan dokumen yang terkait. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument 
kunci. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data 
dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, proses pelaksanaan tradisi 
Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai memiliki 
tahapan yang saling terkait satu sama lain yang masing-masing memiliki makna 
simbolik yang dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir 
pelaksanaan. Kedua, pesan dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi 
Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai menunjukkan 
bahwa makna simbolik yang terdapat dalam proses pelaksanaan tradisi Kalomba yang 
berisi nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam harus dipertahankan dan 
dikembangkan serta dijadikan contoh. Sementara makna simbolik yang bertentangan 
dengan ajaran Islam harus diperbaiki dan dimurnikan kembali agar sesuai dengan 
prinsip ajaran Islam.  

Implikasi penelitian ini adalah bahwa agar tradisi Kalomba ini dapat tetap 
dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan adat istiadat itu sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan manusia, dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting 

dan menjadi tugas suci umat Islam. Kegiatan dakwah sebagai salah satu bentuk 

komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau umat Islam secara umum 

untuk menumbuhkan dan mewujudkan kesalehan sosial baik secara idividu maupun 

kelompok, memiliki  rasa kasih sayang terhadap sesama yang tentunya dilandasi oleh 

kebenaran tauhid, persamaan derajat, rasa persaudaraan, kesadaran akan arti penting 

kesejahteraan bersama, saling menghargai dan menghormati serta menegakkan 

keadilan di tengah-tengah masyarakat.1   

Dakwah dimaknai sebagai upaya menyeru, mengajak, mendorong dan 

membawa manusia kepada situasi yang jauh lebih baik dan islami. Dakwah yang 

merupakan perintah dari Allah, mempersatukan manusia kepada kebaikan dan 

menunjukkan kepada jalan yang lurus dengan cara amar makruf nahi munkar.2 Hal 

tersebut terdapat dalam QS. Al-Imran/3 :104 

⧫◆ُ ُُ ُُ ُ⧫❑⧫ُُ

◼ُ ُ⬧ُ ُ⧫⧫◆ُ

➔ُ ُ⧫❑⧫◆ُ

⧫ُ ُ⬧☺ُ ُُ ُ⬧◆ُ

➔ُ❑⬧☺ُُُُ
 

 

1Muhammad Rais Amin, dkk, Dakwah dan Keragaman Umat: Menelisik Syiar Islam dalam 

Identitas Lokal, (Cet. 2; Sorong: STAIN Sorong Press dan Azza Grafika, 2013), h. 23. 

2Fahrur Razi, “NU dan Kontinuitas Dakwah Kultural”, Jurnal Komunikasi Islam vol. 1 no. 2, 

(2011), h. 161. 
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Terjemahnya: 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. 
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.3 

Ayat di atas mengandung perintah dakwah yakni dengan tegas Allah 

memerintahkan segolongan umat untuk mendakwahkan atau menyerukan ajaran 

Islam kepada seluruh umat manusia di Dunia. Mengajak manusia beramar ma’ruf dan 

mencegah segala bentuk kemunkaran.  

Amar ma’ruf adalah segala perbuatan yang dipandang baik menurut Agama 

dan akal atau adat istiadat. Sementara nahi munkar adalah segala perbuatan yang 

dipandang buruk menurut Agama dan akal atau adat istiadat.4 

Dakwah merupakan tradisi yang diwariskan para Nabi dan Rasul serta para 

pengikutnya. Para Ulama yang mengabdikan hidupnya uuntuk kepentingan dakwah 

demi kejayaan dan perkembangan Islam serta mewujudkan kehidupan yang damai, 

tenang bagi seluruh pemeluknya di bawah naungan Allah swt. yang Maha Pengasih 

dan Penyayang.5 

Kewajiban dakwah merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh umat Islam 

di Dunia, baik laki-laki maupun perempuan sesuai kadar kemampuan yang 

dimilikinya. Apalagi dakwah dapat dilakukan dalam berbagai ragam bentuk. Tidak 

hanya melalui lisan tetapi juga dapat melalui tulisan dan perbuatan atau perilaku, 

apalagi dizaman milenial saat ini yang serba modern dengan tekhnologi informasi 

yang sudah canggih yang memungkinkan para pelaku dakwah dengan leluasa dapat 

 

3Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 

h. 33. 

4Eko Purwono dan M. Wahid Nur Tualeka, “Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Perspektif 

Sayyid Quthub”, Jurnal Studi Agama-agama vol. 1 no. 2, (2015), h. 7. 

5Fahrur Razi, “NU dan Kontinuitas Dakwah Kultural, h. 161. 
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mengekspresikan dan menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Para Dai dan 

Muballigh yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan kemampuan serta 

pengalaman dan keahlian harus selalu siap dimedan dakwah mensyiarkan ajaran 

Islam di tengah-tengah masyarakat dengan ragam situasi dan kondisi masyarakat.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan dakwah sampai saat ini masih tetap 

berat. Hal ini dapat dilihat dan ditemukan dalam berbagai bentuk aktivitas  

masyarakat seperti perilaku setelah melihat tontonan televisi, youtube, perilaku 

mengutamakan pekerjaan dari pada salat, perilaku judi, sabung ayam dan minum arak 

hingga perilaku membawa sesajian di bawah pohon atau di sungai untuk 

mendapatkan kekayaan serta budaya-budaya masyarakat yang bertentangan dengan 

ajaran Islam. Semuanya dapat merusak masyarakat. 

Gerakan dakwah kultural menjadi hal yang sangat penting, apalagi dalam 

menghadapi situasi zaman saat ini. Pendekatan dakwah kultural sangat dibutuhkan 

dan merupakan metode dakwah yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Islam ke 

dalamnya dengan memperhatikan masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya. 

Dengan menjadikan budaya sebagai metode sekaligus sebagai media dakwah, 

masyarakat akan menerima kehadiran dakwah di tengah-tengah mereka. Contohnya, 

dakwah yang dilakukan oleh Walisongo yang menggunakan media wayang atau seni 

dalam mensyiarkan ajaran Islam atau dalam melakukan proses islamisasi pada 

masyarakat jawa dan Nusantara yang pada saat itu menganut agama Hindu dan 

Budha dan kepercayaan lainnya. Namun cara yang dilakukan Walisongo berhasil 

menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di tengah-tengah masyarakat Nusantara. 

Dakwah Sunan Kudus yang juga dilakukan sesuai dengan konteks budaya 

masyarakat yang pada waktu itu menjadikan binatang sebagai media dakwah. Sunan 
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Kudus melarang masyarakat untuk tidak menyembelih sapi atau lembu bahkan beliau 

menghiasi lembu yang tampak besar agar terlihat indah dan dipajang di halaman 

Masjid, sehingga hal ini menarik simpati masyarakat setempat, karena dalam tradisi 

Hindu, Sapi merupakan binatang yang dimuliakan. 

Selain dakwah kultural Walisongo, muncul beberapa lembaga dakwah yang 

juga melakukan gerakan dakwah kultural di tengah-tengah masyarakat, diantaranya 

adalah Muhammadiyah. 

Muhammadiyah lahir sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang 

dakwahnya berpusat pada gerakan tajdid, yakni melakukan proses dinamisasi dan 

purifikasi yakni gerakan pembaharuan yang menjaga kesucian dan kemurnian ajaran 

Islam sebagaimana ajaran Nabi saw. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah di 

tengah masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang islami sebagaimana 

tujuan berdirinya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam 

sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.6  

Dakwah kultural Muhammadiyah diarahkan pada pemberantasan TBC 

(Tahayyul, Bid’ah dan Khurafat) yang pada saat ini masih berkembang dan 

dipraktekkan oleh masyarakat lokal perkotaan maupun pedesaan seperti 

pengkeramatan kuburan, sedekah Bumi atau sedekah laut, tahlilan tujuh hari, empat 

puluh hari dan seratus hari setelah orang meninggal. Dakwah Muhammadiyah 

menurut Majelis Tabligh dan dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 

6A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa”, Disertasi, 

(Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012), h. 3. 



5 
 

 

sebagai usaha menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin yang menyentuh 

seluruh lapisan dan kelompok masyarakat.7 

Budaya merupakan salah satu bentuk keragaman Indonesia yang masih tetap 

dipertahankan sampai detik ini dan diwariskan secara turun temurun. Budaya 

merupakan cara hidup yang tumbuh dan berkembang serta menjadi milik bersama 

dalam kelompok masyarakat. Budaya terbentuk dari banyak unsur diantaranya sistem 

agama, adat istiadat, bahasa, karya seni, bangunan, pakaian dan perkakas. Budaya 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga orang cenderung 

menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berinteraksi 

dengan orang lain yang berbeda budaya kemudian menyesuaikan perbedaan tersebut, 

hal ini berarti bahwa budaya dipelajari dan menjadi pola hidup yang menyeluruh, 

kompleks dan luas dalam kehidupan masyarakat.8 

Populasi masyarakat yang tinggal di Bumi membentuk sebuah perilaku, 

kebiasaan atau adat istiadat dalam setiap kelompok masyarakat di suatu daerah atau 

wilayah tertentu memiliki perbedaan. Kian terus berjalannya waktu, perbedaan 

tersebut bahkan semakin kuat sebagai anutan norma sosial, religi, ilmu pengetahuan 

dengan semua pola dan struktur sosial yang terbentuk, kemudian menjadi sebuah 

kebudayaan pada masing-masing kelompok. Oleh sebab itu keberadaan kebudayaan 

sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada pola dan tingkat pengetahuan serta 

sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran atau pada perilaku manusia.9 

 
7Umar, “Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah pada Ritual Adat Maogau Hanua 

Masyarakat Karampuang Sinjai”, Jurnal Afkaruna vol. 13 no. 2, (2017), h. 205. 

8Sriana, Antropologi Sosial Budaya, (Cet.1; Jawa Tengah: Lekeisha, 2020), h. 205-206. 

9Karta Jayadi, “Kebudayaan Lokal sebagai Sumber Inspirasi”, Jurnal Seni Budaya vol. 12 no. 

2, (2014), h. 116. 
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Hal tersebut terjadi pada kebudayaan non material abstrak maupun yang 

bersifat material konkret yang dapat dinikmati melalui panca indra, sehingga 

kebudayaan diwariskan secara genetis untuk melanjutkan aktivitas kehidupan 

masyarakat. Aktivitas tersebut merupakan wujud kebudayaan yang sering disebut 

sebagai sistem sosial. Sistem sosial tersebut terdiri atas aktivitas-aktivitas masyarakat 

yang saling berkomunikasi, mengadakan kontak serta bergaul dengan sesamanya 

sesuai pola-pola tertentu berdasarkan tradisi atau tata perilaku yang dianutnya.10 

Benda buatan manusia digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam 

aktivitas dan pergaulan sehari-hari menghasilkan kebudayaan fisik yang konkret. 

Oleh karena itu, keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai milik manusia secara pribadi dengan 

belajar dan mewarisinya secara genetis.11 

Di Indonesia sendiri ada banyak ragam budaya yang tersebar. Masing-masing 

wilayah atau daerah di Indonesia memiliki budaya masing-masing yang tentu berbeda 

dengan daerah lainnya. Artinya, bahwa budaya yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah merupakan ciri khas daerahnya atau kelompok masyarakat lokal yang ada di 

daerah tersebut.  

Misi dakwah kultural Muhammadiyah yakni melakukan upaya dinamisasi dan 

purifikasi. Dinamisasi dimaknai sebagai kreasi tradisi yang memiliki kecenderungan 

untuk selalu berkembang dan berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik 

yang tentunya islami. Artinya, Muhammadiyah melestarikan dan mengembangkan 

segala sesuatu yang baik dalam suatu budaya atau tradisi. Sementara purifikasi 

 
10Karta Jayadi, “Kebudayaan Lokal sebagai Sumber Inspirasi”, h. 116. 

11Karta Jayadi, “Kebudayaan Lokal sebagai Sumber Inspirasi”, h. 116. 
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dimaknai sebagai upaya pemurnian nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya atau tradisi 

masyarakat. Artinya, Muhammadiyah tidak melestarikan budaya atau tradisi yang 

bertentangan dengan nilai ajaran Islam.12 

Contohnya tarian, tentu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah 

lainnya. Tari Jaipong dari Jawa Barat misalnya dengan menggunakan pakaian adat 

tradisional secara islami , seperti kebaya. Kemudian tari Padduppa dari Sulawesi 

Selatan dengan menggunakan pakaian adat baju bodo secara islami untuk menjemput 

tamu saat acara penyambutan tamu.  

Budaya lokal lainnya seperti tradisi Ngalaksa pada masyarakat Rancakalong 

Sumedang yakni acara syukuran atas panen padi dan juga biasa dilakukan untuk 

tujuan tertentu yakni untuk keselamatan rumah baru dan hajatan, baik yang 

menikahkan maupun untuk khitanan.13 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga 

memiliki banyak ragam budaya asli yang merupakan ciri khas tiap-tiap daerah di 

dalamnya yang patut dilestarikan. Adanya berbagai suku yang mendiami wilayah 

tersebut membuat kebudayaan dan tradisi yang ada di Sulawesi Selatan menjadi 

beragam. Mulai dari bahasa, pakaian adat, rumah adat sampai upacara adat yang 

memiliki filosofi serta tujuan masing-masing.  

Apabila berkunjung ke Sulawesi Selatan, bukan hanya dapat menikmati 

keindahan alamnya tetapi juga dapat mengetahui dan mempelajari kakayaan budaya 

dan tradisi lokal yang ada. Misalnya, pakaian adat baju bodo yang merupakan ciri 

 
12A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa, h. 3 

13Mukhlis Aliyudin, “Dakwah Kultural dalam Upacara Adat Ngalaksa”, Jurnal Ilmu 

Dakwah:Academic Jornal For Homiletik studies vol. 10 no. 2, (2016), h. 106. 
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khas masyarakat yang digunakan untuk menyambut tamu pada acara pernikahan dan 

acara-acara lainnya.  

Tradisi lokal lainnya adalah tradisi Malleppe’ pada masyarakat Bugis dan 

Makassar yang berarti melepas. Melepas yang dimaksud dalam hal ini tentu saja 

dosa-dosa, baik diri sendiri maupun orang lain dengan cara meminta maaf dan 

memberi maaf. Hal ini dilakukan setelah selesai salat Idul Fitri maupun Idul Adha. 

Bagi masyarakat Bugis, menamakan leberan dengan bahasa bugis “ Malleppe’. “ 

Selain tradisi Malleppe’, ada juga namanya tradisi Mabbaca-baca yang 

merupakan tradisi unik Lebaran di Kabupaten Bulukumba dan Kabuaten Sinjai. 

tradisi ini dilakukan setelah pulang dari salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian 

ada juga tradisi maccera’ baca dan mappanre temme bagi anak-anak yang telah 

khatam Alquran. Hal ini sebagai motivasi bagi anak terus terdorong belajar Alquran. 

Contoh lain, acara tahlilan tujuh hari, empat puluh hari dan seratus hari bagi 

orang yang telah meninggal dunia. Kemudian tradisi maulid yang dihiasi dengan 

warna-warni telur dan sokko’ yang juga meruakan tradisi lokal masyarakat. 

Dari sekian budaya lokal atau tradisi yang telah dipaparkan di atas 

sehubungan dengan dakwah kultural Muhammadiyah dengan gerakan dinamisasi dan 

purifikasi pada masyarakat lokal, ada satu tradisi yang menurut calon peneliti 

menarik untuk dikaji yaitu tradisi Kalomba pada masyarakat di Desa Erabaru 

Kecamatan Tellulimpoe Kabuaten Sinjai. 

Tradisi Kalomba merupakan tradisi yang diperuntukkan kepada anak usia 

kanak-kanak sampai dewasa menjelang menikah. Menurut kepercayaan masyarakat 

Erabaru, tradisi Kalomba  wajib dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

warisan leluhur mereka secara turun temurun. Masyarakat Erabaru mempercayai 
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bahwa dengan anak dikalomba, maka tidak akan terkena penyakit, khususnya 

penyakit kulit.  

Tradisi Kalomba sebetulnya tradisi dari Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Mayoritas masyarakat Erabaru adalah suku Kajang yang melestarikan tradisi 

Kalomba. Sementara masyarakat minoritas adalah bugis Sinjai yang tidak 

melestarikan tradisi tersebut. Kecamatan Kajang dengan Kecamatan Tellulimpoe 

merupakan wilayah perbatasan. Hanya jembatan yang menjadi pembatas kedua 

kecamatan tersebut.  

Untuk melaksanakan tradisi Kalomba membutuhkan biaya yang besar hingga 

puluhan juta rupiah. Tradisi Kalomba berbentuk pesta adat dengan dekorasi yang 

Indah layaknya dekorasi pernikahan.  

Pada proses pelaksanaan tradisi Kalomba, terdapat banyak makanan yang 

disajikan sebagai syarat yang harus dipenuhi seperti Syusyuru’ dan uhu’-uhu’ (kue 

merah terbuat dari beras dan beras ketan dicampur dengan gula aren), Kampalo 

(ketan kukus yang dibungkus daun kelapa berbentuk bulat memanjang) yang terdiri 

atas indukan dan anakan. 

Selain itu, ada mabbaca paddoangeng (membaca doa) yang dilakukan oleh 

seorang tokoh adat dengan menggunakan dupa. Kemudian dupa dioper sebanyak tiga 

kali secara bergantian mengelilingi anak dan sajian makanan tersebut oleh beberapa 

orang yang ditunjuk. 

Ada juga acara solo’ (memberi uang) yakni anak disedekahi oleh keluarga dan 

kerabatnya yang hadir dengan uang kisaran ratusan hingga jutaan rupiah per orang. 

Dimana uang tersebut diletakkan dalam sebuah  dulang (nampan berbentuk 

lingkaran) sambil dulang tersebut dipukul-pukul dengan menggunakan sebuah benda 
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seperti sendok dan sebagainya. Setelah selesai dihitung uang passolo’ maka sesajian 

Kalomba kemudian dibagi-bagi kepada tamu yang hadir menyaksikan Kalomba 

untuk dinikmati di tempat dan dibawa pulang ke rumah masing-masing. 

Hal tersebutlah yang membuat calon peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam dari tradisi Kalomba pada masyarakat di Desa Erabaru Kecamatan 

Tellulimpoe. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan memahami 

dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba dari sisi pesan dakwahnya 

untuk kemudian dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran dalam dakwah dan 

komunikasi. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dimaksudkan sebagai batasan masalah 

dalam penelitian ini. Dari latar belakang tersebut calon peneliti memfokuskan pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang tersebut, calon peneliti memfokuskan penelitian ini pada: 

a. Tradisi Kalomba 

b. Dakwah Kultural Muhammadiyah 

2. Deskripsi Fokus  

a. Tradisi Kalomba  

Tradisi Kalomba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa tradisi ini 

merupakan suatu kepercayaan masyarakat Erabaru yang berketurunan suka Kajang 

yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan tujuan supaya anak 

tidak terkena penyakit, khususnya penyakit kulit seperti bisul, gatal-gatal dan 

kudisan.  
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Tradisi ini berbentuk pesta adat. yang di dalamnya juga terdapat  acara 

massikkiri’ (zikir secara berkelompok) dan manre ade’ (makan adat) yakni 

menyajikan makanan, khusus untuk pemerintah setempat bersama dengan tokoh 

masyarakat dan tokoh agama.  

Anak yang dikalomba mulai dari usia kanak-kanak hingga dewasa menjelang 

menikah. Untuk melangsungkan tradisi Kalomba membutuhkan banyak persiapan 

khususnya bahan-bahan makanan, baik yang akan sajikan pada saat pesta maupun 

pada saat prosesi Kalomba. 

Sebelum tiba waktu tradisi Kalomba dilaksanakan, pihak keluarga yang akan 

menyelenggarakan tradisi tersebut melakukan mappaisseng (mengundang atau 

memanggil keluarga, kerabat, tetangga, sahabat dan teman)  

Pada prosesi ritual Kalomba, yang penting untuk dihadirkan adalah anak, 

orang tua dan juru doa atau tokoh adat yang memandu doa. Kemudian  banyak 

makanan yang disajikan seperti syusyuru’ dan uhu’-uhu’ (kue merah yang terbuat dari 

beras dicampsur dengan gula aren), Kampalo (ketan kukus yang dibungkus dengan 

daun kelapa kemudian diikat). Selain itu, menggunakan dupa saat memanjatkan doa 

dan dupa dioper secara bergantian mengelilingi anak dan sesajian makanan. Proses 

terakhir adalah solo’ (memberi uang) oleh seluruh keluarga dan kerabat serta tetangga 

yang hadir menyaksikan Kalomba. Caranya, uang diletakkan dalam dulang (nampan 

yang berbentuk lingkaran berbahan besi) dalam jumlah ratusan sampai jutaan. Uang 

yang diberikan diumumkan dan dicatat pada buku catatan.  

b. Dakwah Kultural Muhammadiyah 

Dakwah kultural Muhammadiyah yang calon peneliti maksud adalah 

dinamisasi dan purifikasi. Dinamisasi dimaknai sebagai upaya melakukan perubahan 
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kearah yang lebih baik yang tentunya islami. Artinya, Muhammadiyah melestarikan 

dan mengembangkan segala sesuatu yang baik menurut agama dan adat istiadat. 

Dengan kata lain bahwa dinamisasi dimaknai sebagai upaya untuk menghargai atau 

mengapresiasi potensi dan kecenderungan masyarakat sekaligus malakukan usaha 

untuk mengembangkan segala sesuatu yang baik dalam tradisi tesebut agar membawa 

pada kemajuan dan pencerahan hidup manusia. Sementara purifikasi dimaknai 

sebagai upaya pemurnian nilai-nilai ajaran Islam terhadap budaya atau tradisi dalam 

masyarakat. Artinya, Muhammadiyah tidak melestarikan atau menghindari budaya 

atau tradisi yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam. 

Dakwah kultural Muhammadiyah menjadi hal yang sangat penting di tengah 

budaya atau tradisi masyarakat guna untuk menciptakan kehidupan yang Islami 

sesuai dengan ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. 

Sehubungan dengan dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi 

Kalomba, calon peneliti ingin mengetahui pesan dakwah kultural Muhammadiyah 

terhadap tradisi Kalomba khususnya pada proses dari tradisi Kalomba di Desa 

Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Untuk itu, Muhammadiyah harus 

melihat dan mengetahui tradisi Kalomba . Artinya, Muhammadiyah menginterpretasi 

atau menafsirkan segala gerakan kultural atau simbol yang muncul dalam 

pelaksanaan tradisi Kalomba yang mana yang perlu dilestarikan dan yang mana yang 

harus dimurnikan agar sesuai dengan syariat Islam.  

Hal tersebutlah yang ingin diketahui oleh calon peneliti dari sisi pesan dakwah 

kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakng di atas, untuk mengefektifkan permasalahan 

kearah yang lebih spesifik, penelti merumuskan masalah pokok yaitu: Bagaimana 

dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba di Kabupaten Sinjai 

dengan menekankan pada beberapa submaslah yaitu: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Kalomba pada masyarakat di Desa 

Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana pesan dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba di  

Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai? 

D. Penelitian Terdahulu 

Kajian atau penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai upaya penelti untuk 

membandingkan hal yang membedakan penelitiannya dengan penelitian-penelitian 

terkait yang sudah ada sebelumnya guna menjaga keorisinalan hasil penelitiannya 

kelak. Adapun penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti yang hampir sama 

dengan judul penelitiannya “ Pesan Dakwah Kultural Pimpinan Muhammadiyah 

terhadap Tradisi Kalomba di Kabupaten Sinjai” yaitu sebagai berikut: 

1. Ina Damayanti, menulis sebuah tesis yang berjudul “Upacara Kalomba dalam 

Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Tana Towa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

pada tahun 2016.  Penelitian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

perspektif pendidikan Islam dalam memahami ritual upacara adat Kalomba 

pada komunitas adat Kajang sehingga menjadi suatu pembelajaran dengan 

melihat aspek-aspek pendidikan Islam. Masalah yang diteliti adalah eksistensi 

upacara Kalomba dan tata cara pelaksanaannya serta bagaimana perspektif 
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pendidikan Islam terhadap upacara Kalomba di  Tana Toa. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif, dan termasuk penelitian lapangan (Field 

Research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis, antropologi 

dan etnografi. Tekhnik pengumpulan data menggunakan tekhnik obsevasi, 

wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Metode analisis dan interpretasi data 

yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa eksistensi upacara Kalomba pada 

masyarakat Tana towa karena merupakan sebuah tradisi yang diwariskan oleh 

leluhur dengan tujuan pengobatan atau penyembuhan penyakit kulit, 

mempertemukan warga masyarakat luar dari strata yang berbeda-beda guna 

memperkuat hubungan interaksi social walaupun sudah saling mengenal. 

Eksistensi upacara Kalomba juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, 

faktor tradisi, kurangnya pengetahuan tentang agama, faktor ekonomi dan 

faktor social masyarakat. pelaksanaan upacara Kalomba dari awal hingga khir 

menunjukkan bahwa antar setiap tahapan upacara saling berkaitan dan 

membentuk upacara yang bermakna simbolik. Upacara Kalomba menurut 

pandangan pendidikan Islam pelaksanaan aqidah dan ibadah masih belum 

terlaksana secara baik karena masih pro dan kontra. Upacara Kalomba murni 

berhubungan dengan tradisi dan bukan berasal dari agama samawi dan tidak 

bisa dikategorikan sebagai ibadah social karena proses pelaksanaannya berbau 

syirik dan bid’ah.  

2. Achmad Farid dan Bambang Subahri, menulis sebuah jurnal Dakwah dan 

Komunikasi Islam “Ajem Pekang Analisis Pesan Dakwah pada Tradisi 

Masyarakat Pandalungan di Desa Ranuyoso” Institut Agama Islam Syarifuddin 
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Lumajang pada bulan Agustus tahun 2021. Hal yang melatarbelakangi 

penelitian adalah bahwa Ajeng Pekang merupakan sejenis lauk ayam yang 

berada di atas tumpeng dengan bentuk khasnya yakni ditusuk dengan sebilah 

bambu yang menyerupai sate. Ajeng Pekang merupakan sarat akan makna 

religiusitas dan spiritualitas masyarakat Pandalungan. Selanjutnya, Ajeng 

Pekang juga merupakan bentuk sentral simbolis pada ritual adat masyarakat 

Pandalungan di Desa Ranuyoso. Jenis penlitian ini adalah penelitian kualitatif 

yang disusun berdasarkan tekhnik pengumpulan data wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang dilakukan pada saat ritual keagamaan masyarakat 

Pandalungan berlangsung. Adapun kesimpulan sebagai hasil penelitian ini 

adalah bahwa eksistensi adat Pandalungan dengan alasan nilai-nilai keagamaan 

yang ada di dalamnya. Dimana nilai-nilai tersebut selaras dengan nilai 

kemanusiaan dan pancasila sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang 

Maha Esa. Selanjutnya Ajeng Pekang tidak serta merta hanya sebatas lauk yang 

disajikan di tengah gundukan nasi di atas nampan belaka, tetapi di dalamnya 

mempunyai nilai dan makna semiotic dalam bentuk simbolisasi. 

3. Nurdiana dan Nurjanah, menulis sebuah jurnal Komunikasi dan Penyiaran 

Islam “Pesan Dakwah dalam Adat Peutron Aneuk”, Universitas Diponegoro 

pada tahun 2019. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa adat dan syariat 

Islam dalam masyarakat Aceh adalah dua komponen yang tidak bisa 

dipisahkan. Ke duanya ibarat dua sisi mata uang sehingga dalam setiap tatanan 

kehidupan masyarakat Aceh akan selalu berlandaskan pada hokum syariat 

termasuk dalam hal praktik adat istiadat. Adat peutron Aneuk merupakan salah 

satu adat yang masih sangat terlihat eksistensinya di tengah kehidupan 
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masyarakat Aceh. Tetapi apabila ditelusuri justru adat tersebut tidak ada dalil 

mengenai anjuran pelaksanaannya bai dalam Alquran maupun Hadits. Maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan-pesan dakwah yang 

terkandung di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan metode analisis content dan teori semiotic 

Saussure. Takhnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya harmonisasi antara 

adat dan Islam dalam masyarakat Aceh telah berkembang dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia. Adat peutron Aneuk walau tidak terdapat dalil yang rinci 

namun pada setiap prosesi pelaksanaan tidaklah keluar dari nilai-nilai syarat 

Islam. Terdapat banyak pesan-pesan dakwah yang terkandung di dalamnya baik 

mengenai masalah ibadah hablumminallah maupun hablumminannas. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini untuk: 

a. Menganalisis proses pelaksanaan tradisi Kalomba pada masyarakat Erabaru di 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai 

b. Menganalisis pesan dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba di 

Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

kepentingan ilmiah dan kepentingan praktis yakni sebagai berikut: 
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a. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai bahan kajian atau studi untuk didiskusikan dan 

dicermati lebih lanjut demi perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Kegunaan praktis yaitu sebagai bahan informasi tentang dakwah kultural 

Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba di Kabuaten Sinjai sekaligus sebagai 

penawaran kepada para penulis selanjutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam 

tentang masalah tradisi Kalomba dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

selain itu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang 

berkompeten yang dapat dijadikan sebagai data dan informasi sebagai upaya 

dalam melakukan pengembangan tradisi sesuai dengan syariat Islam.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Dakwah  dan Muhammadiyah 

1. Pengertian Dakwah  

a) Dakwah Secara Umum 

Dakwah ditinjau dari segi bahasa atau terminologi, berasal dari bahasa Arab 

yaitu  دعاُ- َيدعو -ََدعوه yang berarti panggilan, ajakan atau seruan.14 

Dakwah secara terminologi atau istilah, menurut para ahli sebagai berikut:  

a. Syekh Ali Mahfuz bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk melakukan 

kebaikan, berdasarkan petunjuk Alquran dan Hadits, beramar makruf dan nahi 

munkar untuk mewujudkan kebahagiaan di Dunia dan di Akhirat.15  

b. Menurut Ahmad Ghalusy bahwa dakwah adalah menyampaikan pesan Islam 

kepada manusia disetiap waktu dan tempat dengan menggunakan berbagai metode 

dan media yang sesuai dengan situasi dan kondisi manusia sebagai penerima 

pesan. Artinya, dengan metode dan media yang sesuai maka penerima pesan dapat 

dengan mudah menerima dan memahami pesan-pesan dakwah yang 

disampaikan.16 

 
14Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, (Surabaya: Pena Salsabila, 

2013), h. 8. 

15Arifuddin, Metode Dakwah dalam Masyarakat, (Cet. 1; Makassar: Alauddin University 

Press, 2011), h. 23. 

16Arifuddin, Metode Dakwah dalam Masyarakat, h. 25. 
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c. Menurut Barmawi Umari bahwa dakwah adalah kegiatan mengajak manusia 

kepada jalan yang benar, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agar 

mendapatkan kebahagiaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.17 

d. Menurut M. Arifin, bahwa dakwah sebagai suatu simbol atau tanda yang 

disampaiakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang 

dilakukan untuk mempengaruhi manusia secara individu maupun kelompok agar 

timbul dalam dirinya suatu pegertian, kesadaran, sikap, penghayatan dan 

pengamalan terhadap ajaran Islam sebagai pesan yang disampaikan kepadanya 

tanpa adanya unsur paksaan.18  

e. Menurut Salahuddin Sanusi, dakwah adalah memperbaiki dan membangun 

masyarakat menuju arah yang lebih baik.19 Artinya, dengan pesan dakwah dapat 

memperbaiki dan membangun masyarakat dari suatu kondisi menuju kondisi yang 

lebih baik dan islami.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dakwah adalah aktivitas 

mengajak, menyeru dan memanggil manusia untuk melaksanakan ajaran Islam secara 

benar berdasarkan petunjuk Alquran dan Hadits Rasulullah saw. Dakwah mendorong 

manusia kepada jalan Allah yang lurus, mengerjakan segala perintahNya dan 

menjauhi segala laranganNya untuk mendaatkan keselamatan di Dunia dan di 

Akhirat. 

Menurut calon peneliti, dakwah adalah tindakan yang dilakukan dengan ikhlas 

dan penuh kesadaran dalam mengajak atau menyeru manusia tunduk dan patuh dalam 

 
17Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), h. 15. 

18Muliadi, Dakwah Efektif Prinsip Metode dan Aplikasinya, (Cet. 1; Makassar: Au_Prees, 

2012),  h. 4-5.  

19Abdul Pirol, Komunikasi dan Dakwah Islam, (Cet. 1,;Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 7. 
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mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dengan memberikan dan mengubah 

pemahaman, sikap serta tingkah laku manusia demi terwujudnya masyarakat Islam 

yang lebih baik dan islami.  

Dakwah sebagai tindakan yang dilakukan, maka dakwah menyangkut 

berbagai hal yang berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. 

Tetapi tindakan tersebut baru dapat dikatakan sebagai tindakan dakwah apabila 

memiliki ciri dan sifat tertentu yakni perbuatan atau tindakan tersebut mampu 

melahirkan peluang kepada masyarakat dan atau individu sehingga terdorong untuk 

memahami, meyakini dan menjalankan serta hidup sesuai ajaran Islam. Artinya, 

tindakan tersebut merupakan usaha perubahan kearah yang lebih baik.20 

Jika pada awalnya Islam disebarkan melalui dakwah sehingga dapat 

mengalami perkembangan ditengah masyarakat, maka tidak dapat dipungkiri juga 

bahwa saat ini, peran dakwah sangat dibutuhkan sebagai upaya mengajak dan 

menyeru umat manusia untuk merenungkan kembali keberadaan dan tujuan 

diciptakannya. Dakwah merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi kelangsungan 

hidup manusia di muka Bumi dalam menyiarkan ajaran Islam. Islam tidak akan 

tersebar dan berlaku di tengah masyarakat apabila tidak didakwahkan. Oleh sebab itu 

dakwah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia.21 Sebagaimana diterangkan 

dalam QS. Ali-Imran/4: 104 

نْك رَِ َع نَِالْم  وَْن  ي نْه  وْفَِو  عْر  وْنَباِلْم  ر  ي أَْم  يْرَِو  َألِ ىَخ  ةٌَي دَْع وْن  لْت ك نَْمِنْك مَْأ مَّ و 

وْنَ فْلِح  َه م َالْم  أ ول ئِك   و 

 

 
20Nurhidayat Muh. Said, Dakwah dan Berbagai Aspeknya, (Cet. 1;  Makassar: Au_Press, 

2014), h. 4. 

21Nurhidayat Muh. Said, Dakwah dan Berbagai Aspeknya, h. 6.  
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Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh yang makruf ُُdan mencegah dari yang munkar. Dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.22 

Ayat tersebut di atas telah jelas menekankan bahwa seluruh umat manusia 

diperintahkan untuk berdakwah. Sebahagian dari seluruh diantara mereka wajib 

mendakwahkan ajaran Islam, tentunya sesuai dengan kemampuan dan wawasan yang 

dimilki. Menurut calon peneliti, dakwah bersifat fardhu kifayah dan juga fardhu ‘ain. 

Fardhu kifayah, apabila telah ada sekelompok umat melakukan dakwah ditengah-

tengah masyarakat. Bersifat fardhu ‘ain bagi setiap umat manusia yang telah 

berkeluarga. Mereka berkewajiban mendakwahi anggota keluarganya untuk selalu 

berada di jalan yang lurus yakni jalan kebenaran Islam baik berupa ajakan atau seruan 

ataupun nasehat. Seorang suami wajib mendakwahi istri dan anak-anaknya jika 

berada di jalan yang salah, begitupun dengan seorang istri berkewajiban menasehati 

suami jika khilaf dan salah arah serta menasehati dan membimbing anak-anaknya 

untuk beriman kepada Allah dan senantiasa melakukan kebajikan baik melalui 

perkataan dan memperlihatkan contoh yang baik. 

Bahkan dengan begitu diwajibkannya dakwah bagi seluruh umat manusia, 

seorang umat muslim apabila menemukan dan melihat kemungkaran yang dilakukan 

oleh manusia secara terang-terangan maka wajib baginya untuk mengubahnya. 

Rasulullah saw. bersabda  

ل يْهََِ ع   َ َِص لىَاللََّّ س وْل َاللََّّ َر  ق ال َ:َس مِعْت  ع نْهَ   َ َاللََّّ ضِي  دْرِيَر  ع نَْأ بِيَس عِدَْالْخ 

بيِ دِهَِ,َف أِنَْل مَْي سْت طِعَْف بلِِس اَنهَِِ,َف أِنَْل مََْوسلمَي ق وْلَ  نْك رًاَف لْي غ يَّرْهَ  أىَمِنْك مَْم  نَْر  َ:َم 

اَنَِ يْم  َالِْْ َأ ضْع ف  ذ لِك   ي سْت طِعَْف بقِ لْبهَِِو 

 

22 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 33. 
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Artinya: 

Dari Abu Sa’id al-Khudri Radiyallahu‘anhu berkata, Rasulullah saw. bersabda, 
‘Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah ia 
dengan tangannya, jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak 
mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya 
iman. (HR. Muslim)23 

Pada hadits di atas dimaksudkan bahwa untuk mengubah suatu suatu 

kemungkaran membutuhkan kesiapan dan keberanian setiap muslim dalam 

melakukan proses dakwah ditengah-tengah umat. 

Merujuk pada hadits tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga cara 

mengubah suatu kemungkaran yaitu: 

a. Melakukan perubahan dengan tangan yakni dengan kekuatan. Pada konteks ini 

dakwah ditujukan kepada orang-orang yang memilki kekuasaan  atau power. 

Artinya melalui kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa yakni pemerintah 

yang berakibat pada berkurangnya tindakan-tindakan maksiat dan kemungkaran. 

b. Melakukan perubahan melalui ceramah atau nasehat, seminar, atau melalui 

pengajian-pengajian majelis taklim, pengajian remaja dan sebagainya. Pada bentuk 

ini, dakwah lebih ditujukan kepada para ulama, cendekiawan, dai dan muballigh. 

c. Melakukan perubahan kemungkaran dengan hati yakni apabila usaha yang 

pertama dan kedua gagal dilakukan, maka usaha yang terakhir adalah melakukan 

penolakan di dalam hati dengan diiringi doa kepada Allah swt. supaya 

kemungkaran tersebut berubah menjadi kebaikan. Hal ini sesuai dengan kisah 

Rasulullah saw. yang dicaci maki dan disakiti oleh kaum kafir Quraisy saat 

melakukan dakwah. Dimana saat itu dakwah Nabi saw. tidak diterima dan 

diamalkan oleh kaum kafir Quraisy dan justru malah menyakiti Nabi saw. tetapi 

 

23Abdul Wahid, Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, (Cet. 1; Jakarta 

Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 14-15. 
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Nabi saw. berdoa kepada Allah supaya kaumnya diampuni atas sikap dan ketidak 

mengertiannya.24 

Dakwah juga merupakan proses komunikasi yang dilakukan untuk 

menyampaikan pesan berupa simbol dari komunikator kepada komunikan baik secara 

verbal mauun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Pesan tersebut mewakili 

perasaan, nilai, gagasan yang disampaikan.25 

Pesan dalam ilmu komunikasi adalah apa yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan. Dalam istilah komunikasi, pesan juga disebut dengan messege, 

content atau informasi.26 

Menurut Onong Uchjana Effendy, pesan merupakan seperangkat lambang 

atau simbol atau tanda bermakna yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan atau khalayak masyarakat.27 

Dalam aktivitas dakwah terdapat unsur-unsur dakwah yang merupakan hal 

yang sangat penting, diantaranya pesan dakwah. Pesan dakwah adalah seperangkat 

lambang atau informasi yang disampaikan berupa ajakan, panggilan atau seruan, 

mendorong, dan memotivasi orang lain untuk berada dijalan Allah jalan yang lurus, 

beramar makruf nahi munkar berdasarkan petunjuk Alquran dan Hadits.28 Pesan 

dakwah adalah mengubah manusia kepada kondisi yang lebih baik. 

 

24Abdul Wahid, Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, h. 15-16. 

25Harjani Hefni, Komunikasi Islam, (Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 79. 

26Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Cet. 2, Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2013), h. 97. 

27Nurdiana dan Nurjannah, “Pesan Dakwah dalam Adat Peutron Aneuk”, Al-Munir Jurnal 

Komunikasi dan Penyiaran Islam vol. 11 no. 1, (2019), h. 42. 

28Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia, 

2006), h. 18. 
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Pesan dakwah dalam ilmu komunikasi, adalah messege berupa simbol-simbol. 

Sedangkan pesan dakwah dalam literatur bahasa Arab, disebut maudlu’ ad-da’wah 

 Istilah pesan dakwah lebih tepat dimaknai untuk menjelaskan isi .(موضوعَالدعوة)

dakwah yang berupa kata, lisan, tulisan, gambar, lukisan, perbuatan atau isyarat dan 

sebagainya dengan harapan untuk memberi pemahaman dan perubahan sikap dan 

tingkah laku manusia.29 Karena Allah memang menyuruh manusia untuk berubah 

menjadi lebih baik dari diri yang sebelumnya.30 

Menurut calon peneliti bahwa semua informasi yang berisi pesan dapat 

dijadikan sebagai pesan dakwah selama merujuk pada sumbernya yakni Alquran dan 

Hadits. Hal ini berarti bahwa pesan yang bertentangan dengan Alquran dan hadist 

tidak dapat dijadikan sebagai pesan dakwah. Dalam menyampaikan pesan dakwah 

tentu menggunakan media dan metode sehingga pesan dapat tersampaikan dengan 

baik. 

b) Dakwah Kultural 

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa dakwah adalah aktivitas 

menyeru, mengajak atau memanggil manusia untuk melaksanakan ajaran Islam 

dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Imran/3:104 

⧫◆ُ ُُ ُُ ُ⧫❑⧫ُُ

◼ُ ُ⬧ُ ُ⧫⧫◆ُ

➔ُ ُ⧫❑⧫◆ُ

 
29Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 318-319.  

30Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), h. 186.  
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⧫ُ ُ⬧☺ُ ُُ ُ⬧◆ُ

➔ُ❑⬧☺ُُُُ

Terjemahnya: 
Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. 
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.31 

Adapun kultural diartikan sebagai budaya atau kebudayaan. Berangkat dari 

hal tersebut bahwa dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan 

memanfaatkan budaya masyarakat sebagai media dan metode dalam menyampaikan 

ajaran Islam atau  dengan melihat dan memperhatikan kondisi budaya masyarakat 

setempat guna mewujudkan perbaikan-perbaikan yang bernuansa islami. 

Dakwah kultural mengacu pada pendekatan kultural yakni dakwah dengan 

memanfaatkan budaya lokal atau tradisi masyarakat untuk membentuk budaya baru 

yang bersifat islami.32 

Dakwah kultural diandaikan sebagai kolaborasi antara agama dan budaya 

yakni agama mengakomodir aspirasi budaya tanpa mereduksi atau mengurangi nilai-

nilai prinsipil dari agama. Disamping membumikan nilai-nilai Islam, tujuan lainnya 

adalah harmoni dan kesatuan umat sehingga kehidupan menjadi lebih progresif atau 

mengalami kemajuan yang produktif.33 

Dengan demikian dakwah kultural merupakan metode yang digunakan untuk 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat 

dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan masyarakat sebagai makhluk 

berbudaya guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. 

 
31Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 63. 

32Ilyas Ismail, Filsafat Dakwah Islam:Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 246. 

33Afidatul Asmar, “ Genealogi dan Strategi Dakwah Kultural Nu”, Jurnal Studi Keislaman 

vol. 13 no. 1, (2018), h. 169-170. 
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Dakwah kultural berusaha memahami potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk berbudaya, yang berarti dapat memahami ide-ide, adat istiadat, 

kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol dan hal-hal fisik yang memiliki 

makna tertentu dan hidup subur dalam kebiasaan masyarakat. Pemahaman tersebut 

dibingkai oleh pandangan dan sistem nilai ajaran Islam yang membawa pesan 

rahmatan lil alamin.34 

Potensi manusia dalam melahirkan kebudayaan digunakan sebagai media 

untuk memahami ajaran Islam yang terdapat pada tatanan empiris atau pesan dakwah 

tampil dalam bentuk pengamalan formal yang menggejala di masyarakat. 

Pengamalan ajaran Islam yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh 

penganutnya dari sumber ajaran islam sehingga ajaran Islam menjadi membudaya di 

kalangan masyarkat. Selain itu, pengamalan ajaran Islam tidak lepas dari 

memperhatikan kebudayaan yang berkembang di masyarakat, yakni dengan melalui 

pemahaman terhadap budaya. Seseorang akan dapat mengamalkan ajaran Islam 

sebagai proses adaptasi. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam yang bersifat 

universal dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun.35 

Oleh karena itu, dakwah kultural merupakan cara berdakwah dengan 

menggunakan pendekatan kultural atau pendekatan budaya, yaitu pertama, dakwah 

yang bersifat akomodatif terhadap nilai budaya tertentu secara kreatif dan inovatif 

tanpa menghilangkan substansial keagamaan. Kedua, menekankan pentingnya 

kearifan dalam memahami kebudayaan komunitas tertentu sebagai objek atau sasaran 

dakwah. Jadi, dakwah kultural merupakan dakwah yang bersifat bottom up yang 

 
. 34Rahmat Ramdhani, “Dakwah Kultural Masyarakat Lembak Kota Bengkulu”, Jurnal Manhaj 

vol. 4 no. 2 (2016), h. 169. 

35Rahmat Ramdhani, “Dakwah Kultural Masyarakat Lembak Kota Bengkulu”, h. 169. 
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melakukan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang 

dimiliki oleh masyarakat.36  

Dengan demikian, relasi dakwah dan budaya lokal tampak erat dalam 

bentuknya yang resiprokal, sinergis, dan kohesif. Keduanya saling mendukung 

eksistensi masing-masing. Budaya lokal keberlangsungan dan keberhasilan dakwah. 

Sementara dakwah sendiri mendukung keberlangsungan dan kelestarian budaya lokal. 

Adapun prinsip dakwah kultural merupakan acuan prediktif yang menjadi 

dasar berfikir dan bertindak merealisasikan bidang dakwah dengan 

mempertimbangkan aspek budaya dan keragamannya ketika berinteraksi dengan 

objek dakwah dalam rentang ruang dan waktu sesuai perkembangan masyarakat. 

Dalam Alquran banyak ditemukan ayat-ayat yang mengisyaratkan dua fungsi 

fundamental kaitannya dengan dakwah kultural. Fungsi tersebut mencakup pada 

metode serta prinsip dakwah. Hal ini mengacu pada QS. An-Nahl/16:125 

  ◼    ◼◆  

☺⧫  ⬧→❑☺◆  

◆⧫    ◆  

          

◆  ◆❑➔  ◼  ☺    

⧫      ◆❑➔◆  ◼  

⧫⧫☺       

 

Terjemahnya: 

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang 
baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

 
36Rahmat Ramdhani, “Dakwah Kultural Masyarakat Lembak Kota Bengkulu”, h. 169. 
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Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan 
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.37 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka prinsip dakwah kultural yang 

digunakan yaitu prinsip bil hikmah, almauizatil hasanah dan mujadalah.  

2. Sejarah Muhammadiyah 

Muhammadiyah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, dari kata مدمح  

yaitu.. Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammad itu sendiri berarti yang 

terpuji. Kemudian mendapatkan tambahan yā’ nisbah yang berfungsi menjeniskan 

atau membangsakan atau bermakna pengikut. Artinya, Muhammadiyah berarti sejenis 

dari Muhammad. Tegasnya, yakni golongan yang memiliki kemauan mengikuti 

sunnah Nabi Muhammad saw.38  

Secara terminologi, Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam 

amar ma’ruf nahi munkar dan tejdid yang berakidahkan Islam yang bersumber dari 

Alquran dan Sunnah Rasul untuk menegakkan dan menjnjung tinggi agama Islam 

sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah adalah 

organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlah pada tanggal 8 dzulhijjah tahun 

1330 H yang bertepatan pada tanggal 18 November tahun 1912 M di Yogyakarta.39 

Kelahiran Muhammadiyah sejatinya merupakan hasil pendalaman KH. 

Ahmad Dahlan terhadap pendalaman Alquran, baik dalam hal gemar membaca 

maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya dengan sedemikian 

teliti. Hal ini dapat diketahui dari sikap KH. Ahmad Dahlan saat menatap QS. Ali-

 
37Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 142. 

38St. Nurhayati, dkk, Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah Organisasi dan Sistem Nilai, 

(Cet. 1; Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018), h. 1. 

39St. Nurhayati, dkk, Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah Organisasi dan Sistem Nilai, 

h. 1-2. 
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Imran/4: 104 sehingga tergerak hatinya untuk membangun persyarikatan dengan 

tujuan membangun misi dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar ditengah-tengah 

masyarakat luas. KH. Ahmad Dahlan merupakan seorang intelektual muslim yang 

cerdas pada zamannya.40 Menurut calon peneliti bahwa KH. Ahmad Dahlan 

mendirikan Muhammadiyah dari hasil pendalamannya terhadap QS. Ali-Imran/4: 104 

tentang perintah dakwah melalui sebuah kelompok atau organisasi. 

KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga 

dapat mendiagnosa penyakit umat dengan cepat dan menentukan terapinya. salah satu 

keinginannya adalah ingin menyatukan ulama di Indonesia serta meningkatkan 

pendidikan umat Islam, karena dengan pendidikan yang memadai umat Islam dapat 

lebih siap menghadapi tantangan zaman. Kebodohan dan keterbelakangan hanya 

dapat diatasi dengan pendidikan.41 

Secara internal, kondisi umat Islam saat itu secara umum memiliki 

pemahaman yang rendah terhadap ajaran Islam. hal tersebut diakibatkan oleh 

rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki.42 Selain itu, adanya beberapa 

kegelisahan, keprihatinan sosial, religius dan moral. Kegelisahan sosial terjadi 

disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan dan  keterbelakangan umat Islam 

dan bangsa Indonesia saat itu. Sementara kegelisahan religius muncul karena melihat 

praktek keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat hubungannya dengan perilaku 

sosial yang positif, disamping adanya perilaku tahayyul, bid’ah dan khurafat. 

 
40St. Rajiah Rusydi, “peran Muhammadiyah Konsep Pendidikan Usaha-usaha dibidang 

Pendidikan dan Tokoh”, Jurnal Tarbawi vol. 1 no. 2, h. 141. 

41St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, (Cet. 1; 

Yogyakarta, Trustmedia, 2018), h. 7. 

42St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 8. 
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Kemudian kegelisahan moral disebabkan oleh hilangnya batas antara baik dan buruk,  

pantas dan tidak pantas yang dimiliki umat saat itu.43 

Secara eksternal, bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda, dan 

secara logis bahwa bangsa yang terjajah adalah bangsa yang harga dirinya rendah, 

bodoh, miskin dan kehilangan dinamika. Balanda tidak hanya menjajah tetapi juga 

menyebarkan ideologi agama Kristen. Sehingga Belanda tidak hanya mendapatkan 

keuntungan secara finansial tetapi juga memiliki misi kristenisasi.44 

Secara global, saat itu terjadi trend kebangkitan umat Islam yang 

didengungkan oleh para tokoh Islam diberbagai Negara Islam di Dunia dan 

memuncaknya semangat umat Islam Indonesia untuk membebaskan diri dari 

belenggu penjajahan.45 

Jadi data dipahami bahwa kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi 

dakwah Islam adalah berangkat dari diri pribadi penggagas utamanya yaitu KH. 

Ahmad Dahlan yang memiliki kecerdasan dan kepedulian terhadap kondisi umat 

Islam dan Bangsa Indonesia sebagai penduduk pribumi yang terbelakang, sengsara 

dan tertindas akibat penjajahan Belanda waktu itu. 

3. Ideologi Muhammadiyah 

Dalam Muhammadiyah, ideologi dapat dipahami sebagai sistem pemahaman, 

keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimlementasikan ajaran Islam dalam 

kehidupan umat manusia melalui gerakan sosial keagamaan. Karena rujukan dasarnya 

 
43Arifin Zain dkk, “ Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas dalam Gerakan Dakwah Organisasi 

Muhammadiyah di Aceh”,  Al-Iradah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam vol. 1 no. 1, (2017), 

h. 18-19. 

44St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 9. 

45 St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 9-10. 
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adalah Islam maka ideologi Muhammadiyah bersifat terbuka. Haedar Nasir 

menjelaskan bahwa ideologi secara umum dimaknai sebagai kumpulan konsep yang 

bersistem yang dijadikan asas pendapat yang akan memberikan arah dan tujuan demi 

kelangsungan hidup manusia.46 

Ideologi gerakan Muhammadiyah sebenarnya telah ada sejak awal munculnya 

gerakan tersebut, yakni pada saat KH. Ahmad Dahlan merumuskan dan merintis 

gerakan dakwahnya yang menjadi titik pertama berdirinya Muhammadiyah. 

Sederhananya, ideologi gerakan Muhammadiyah saat itu adalah Islam transformativ, 

yakni gerakan dakwah Islam yang dibangun di atas andangan keagamaan yang 

fundamental dan berorientasi kepada perubahan masyarakat yang lebih baik.47 

Konsep ideologi Muhammadiyah bersifat mendasar yakni menyangkut dan 

diistilahkan dengan keyakinan dan cita-cita hidup. Ideologi Muhammadiyah bukan 

hanya sekumpulan paham dan pemikiran melainkan juga teori dan strategi perjuangan 

demi mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan. Ideologi Muhammadiyah adalah 

sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam 

guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan petunjuk 

Alquran dan Hadits.48 

Pemikiran ideologi Muhammadiyah sejatinya secara khusus terkandung dalam 

Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Mata.n dan Keyakinan Cita-cita 

Hidup Muhammadiyah.49 Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan 

 
46St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 109. 

47St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 109. 

48Haedar Nashir, Memahami Ideologi Muhammadiyah, (Cet. 1; Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2014), h. 33. 

49Haedar Nashir, Memahami Ideologi Muhammadiyah, h. 34. 
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rumusan konsepsi yang bersumber dari Alquran dan Hadits terkait pengabdian 

manusia kepada Allah swt. Matan atau isi Mukaddimah Anggaran Dasar 

Muhammadiyah sebagai berikut: 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang, segala 
Puji bagi Allah yang mengasuh semua Alam: Yang Maha engasih dan Maha 
Penyayang, yang memegang pengendalian pada hari k.emudian. Hanya kepada 
Engkau hamba Menyembah dan hanya kepada. Engkau mohon pertolongan. 
Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang 
yang Engkau beri kenikmatan yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. “saya 
ridha bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam dan bernabi kepada 
Muhammad Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallah.” 50 

Sementara ideologi Muhammadiyah yang terkandung dalam Matan dan 

Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 

a. Muhammadiyah gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang beraqidahkan 

Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadits, bercita-cita dan bekerja demi 

terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridai Allah swt. untuk 

melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka 

Bumi 

b. Keyakinan Muhammadiyah bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan 

kepada Rasul-Nya sejak Nabi Adam hingga Nabi penutup Muhammad saw. 

sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia zaman dan menjamin 

kesejahteraan hidup materil dan spiritual, Dunia dan Akhirat. 

c. Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan 

Hadits. 

d. Muhammadiyah bekerja demi terlaksananya ajaran Islam yang meliputi, bidang 

aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. 

 
50St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 35.  
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e. Muhammadiyah mengajak seluruh lapisan masyarakat Bangsa Indonesia yang 

telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang memiliki sumber kekayaan, 

kemerdekaan Bangsa dan Negara Reublik Indonesia yang berdasar pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk bersama-sama berusaha menjadikan 

Indonesia sebagai Negara yang adil dan makmur serta diridai Allah swt.51 

Adapun landasan ideologi Muhammadiyah yaitu sebagai berikut: 

a. QS. Ali-Imran/3: 104 

⧫◆ُ ُُ ُُ ُ⧫❑⧫ُُ

◼ُ ُ⬧ُ ُ⧫⧫◆ُ

➔ُ ُ⧫❑⧫◆ُ

⧫ُ ُ⬧☺ُ ُُ ُ⬧◆ُ

➔ُ❑⬧☺ُُُُ

Terjemahnya: 
Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. 
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.52 

Makruf dari ayat di atas adalah segala sesuatu kebaikan yang dapat 

mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang 

dapat menjauhkan diri dari Pada-Nya.53 

b. QS. Ali-Imran/3: 110 

ُ ُ◆ُ ُُ ُُُ

ُ ُ⧫⬧ُُ

➔☺ُ ُ❑⬧◆ُُ

 

51St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 41-43.  

52Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 63. 

53St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam Persektif  Sejarah Organisasi dan Nilai, h. 112. 



34 
 

 
 

⧫ُ ُ☺ُ ُ⧫❑⬧➔◆ُُ

ُ ُُ ُ❑⬧◆ُ ُ⧫◆ُ ُُُ

⧫ُ ُ⧫⬧⬧ُ ُُ ُُ ُُُ

ُ ُ❑⬧☺ُُ

➔⬧◆ُ⧫❑→ُ 

Terjemahnya: 

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena 
kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 
bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka 
adalah orang-orang fasik.54 

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa ideologi Muhammadiyah merupakan 

pandangan, keyakinan dan cita-cita hidup serta strategi perjuangannya dalam 

menyebarkan ajaran Islam demi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. Hal ini secara khusus tertuang dalam Mukaddimah Anggaran Dasar dan 

juga dalam Matan dan Keyakinan Cita-cita Hidup muhammadiyah yang tidak terlepas 

dari sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadits. 

4. Dakwah Kultural Muhammadiyah 

Dakwah kultural di tengah-tengah budaya atau tradisi masyarakat merupakan 

hal yang urgen untuk dilakukan karena proses dialog antara Islam dengan tradisi 

masyarakat diwujudkan dalam mekanisme proses kultural. Islam dan tradisi 

masyarakat ditempatkan dalam posisi yang sejajar untuk berdialog secara adaptif dan 

kreatif agar salah satunya tidak berada pada posisi yang subordinat yang berujung 

pada sikap saling melemahkan. Perpaduan antara Islam dan tradisi masyarakat secara 

kultural merupakan sebuah kekayaan lokal agar Islam tidak tampil hampa dalam 

realitas ya.ng sesungguhnya. Islam tidak harus dipersepsikan sebagai Islam yang ada 

 
54Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 64. 
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di Arab tetapi Islam harus berdialog dan bernegosiasi dengan tradisi, kebiasaab dan 

bahkan ritus-ritus masyarakat lokal.55   

Dakwah kultural Muhammadiyah dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memahami dan menggunakan potensi-potensi kultural yang dimiliki masyarakat 

sebagai media untuk menanamkan ajaran Islam yaitu Islam yang dapat mengubah 

potensi menjadi gerak kemajuan sosial. Dakwah kultural Muhammadiyah adalah 

untuk membangun atau membina hubungan yang harmonis dengan seni mencitptakan 

bangunan budaya kelompok masyarakat. Dakwah kultural merupakan usaha 

melakukan islamisasi terhadap masyarakat dari budaya yang tidak sesuai dengan 

ajaran Islam.56   

Ada dua arah pemikiran terkait masalah dakwah bercorak kultural yaitu, 

pertama, bahwa dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dalam kegiatan 

tabligh dengan memanfaatkan kegiatan kultural. Artinya, kegiatan kultural sebagai 

metode. Kedua, dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dalam kegiatan 

tabligh dimaksudkan untuk menghasilkan kultur baru yang bernuansa islami. Artinya, 

kegiatan kultural sebagai substansi. 

Jadi dapat dipahami bahwa dakwah kultural Muhammadiyah adalah dakwah 

yang dilakukan dengan memanfaatkan tradisi, adat, dan budaya lokal untuk 

menyebarkan ajaraan Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya.  

Dakwah kultural Muhammadiyah sebagai suatu pendekatan dan strategi 

dakwah serta sebagai media dalam konteks aktualisasi ajaran Islam di tengah 

dinamika budaya dan perubahan sosial dalam masyarakat mesti dilaksanakan secara 

 
55Rahmat Ramdhani, “Dakwah Kultural Masyarakat Lembak Kota Bengkulu”, h. 170. 

56Suparto, “ Dakwah Kultural Muhammadiyah Antara Pembaharuan dan Pembauran “, Jurnal 

El-harakah vol. 11 no. 2, (2009), h. 164. 
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bertahap sesuai dengan kondisi empirik yang diarahkan untuk mewujudkan 

kehidupan yang islami.57 

Misi dakwah kultural Muhammadiyah yakni melakukan upaya dinamisasi dan 

purifikasi. Dinamisasi atau disebut sebagai gerakan pembaharuan dimaknai sebagai 

kreasi tradisi atau budaya yang memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang 

dan berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang tentunya islami. Hal 

ini berarti bahwa Muhammadiyah melestarikan dan mengembangkan segala sesuatu 

yang baik dalam suatu budaya atau tradisi. Sementara purifikasi dimaknai sebagai 

upaya pemurnian nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya atau tradisi masyarakat yang 

mencerminkan nilai-nilai tauhid. Artinya, Muhammadiyah tidak melestarikan budaya 

atau tradisi yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam.58  

Keberpihakan dakwah kultural Muhammadiyah terletak pada nilai-nilai 

universal kemanusiaan, menerima kearifan dan kecerdasan lokal serta mencegah 

kemungkaran dengan memerthatikan keunikan karakter secara individu dan sosial. 

Cara dakwahnya yakni memudahkan dan menggembirakan demi berdirinya nilai-nilai 

Islam diberbagai aspek sosial dan budaya, ekonomi serta politik. Sehingga dakwah 

kultural sejatinya akan mengokohkan prinsip-prinsip dakwah dan amar makruf nahi 

munkar yang bertumpu pada tiga prinsip yaitu tabsyir, islah dan tajdid.59 

Prinsip tabsyir merupakan upaya Muhammadiyah untuk mendekati dan 

merangkul potensi-potensi umat Islam untuk mengikuti petunjuk Islam. Usaha ini 

 
57A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa”, Disertasi, 

(Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012), h. 2. 

58A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa, h. 3 

59A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa, h. 15. 
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dilakukan dengan cara yang bijaksana, melalui pengajaran dan bimbingan yang baik 

serta mujadalah dengan cara yang baik.60 

Prinsip islah merupakan usaha membenahi dan memperbaiki cara berislam 

umat Islam yakni dengan memurnikannya sesuai petunjuk Islam yang bersumber 

pada Alquran dan sunnah Rasul saw. Artinya, setelah melakukan dakwah dengan 

tabsyir, umat diajak untuk memperbaiki pemahamannya dan pengamalan 

keislamannya agar betul-betul sesuai petunjuk syariat. Sebagaimana diketahui bahwa 

umat Islam meiliki latar belakang yang beragam, baik ekonomi, sosial dan tradisi 

serta pendidikan. Sehingga berpengaruh pada cara pandang, pemahaman dan 

pengamalan keislamannya. Hal tersebutlah yang penting untuk diperbaiki dan 

dibenahi agar tidak melenceng dari petunjuk syariat yang bersumber dari Alquran dan 

sunnah Rasul saw.61  

Prinsip tajdid merupakan usaha pembaruan, penguatan dan pemurnian atas 

pemahaman dan pengamalan Islam yang dimiliki oleh umat Islam. Artinya, segala 

bentuk perilaku-perilaku masyarakat yang berbentuk tradisi yang melenceng, itulah 

yang diperbaharui atau dimurnikan dengan cara mengembalikannya kepada ajaran 

Islam yang sesungguhnya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan  kultural yang dapat diterima 

misalnya dengan cara melakukan taklim atau pengajian sesuai dengan tradisi yang 

dimiliki oleh masyarakat, melalui sekolah-sekolah, madrasah dan juga pondok 

pesantren bagi anak-anak dan keturunannya.62 

 
60A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa”, h. 15. 

61A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa”, h. 16. 

62A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa”, h. 16. 
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B. Tinjauan Budaya 

1. Pengertian Budaya 

Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, 

bentuk jamak dari buddhi yaitu budi atau akal yang dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Sementara dalam bahasa 

Inggris kata budaya disebut culture. Secara etimologis kata tersebut berasal dari 

bahasa latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Indonesia 

kata culture diterjemahkan sebagai kultur.63 

Secara terminologi, pengertian budaya dirumuskan oleh para ahli berikut ini: 

a. Clifford Geertz, Budaya adalah suatu sistem simbol  dan makna yang diatur di 

dalamnya manusia memiliki pemahaman untuk mendefenisikan dunianya, 

menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian yang pola maknanya 

ditransmisikan secara historis dan diwujudkan dalam bentuk simbolik melalui 

sarana komunikasi, pengabdian dan engembangan pengetahuan. Sederhanya, 

budaya merupakan suatu sistem simbol yang kehadirannya harus dibaca, 

diterjemahkan dan diinterpretasikan sehingga melahirkan suatu makna.64 

b. Koentjaraningrat, kebudayaan adalah segala sistem gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.65 

c. M. Djojodigono dalam buku Asas-asar Sosiologi (1958), kebudayaan atau budaya 

adalah daya dari budi yang berupa cipta rasa dan karsa manusia dalam masyarakat. 

Cipta merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber dari pengalaman lahir dan 

 
63Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, (Cet. 1; Lamongan: Pagan Press, 2019), h. 3. 

64Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 4. 

65Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 5. 
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batin. Rasa merupakan norma keindahan yang menghasilkan kesenian. Adapun 

karsa adalah norma-norma kepercayaan dan keagamaan yang bersumber dari lahir 

dan batin.66 

d. Ki Hajar Dewantara, kebudayaan merupakan hasil budi manusia dari hasil 

perjuangannya terhadap dua pengaruh kuat yaitu zaman dan alam atau kodrat dan 

masyarakat.67 

Dari uraian di atas, dipahami bahwa kebudayaan adalah seluruh yang 

diperoleh manusia dari ilmu pengetahuan mulai dari kepercayaan, norma, peraturan, 

adat-istiadat yang menjadi bentuk tingkah laku dan hasil laku manusia dalam 

kehidupannya sebagai makhluk social. Secara sederhana, budaya adalah hasil karya, 

cipta, dan karsa manusia yang bersumber dari ilmu pengetahuan.  

Koentjaraningrat merumuskan tiga wujud kebudayaan yaitu sebagai berikut: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu sistem ide 

Wujud kebudayaan sebagai suatu sistem ide bersifat abstrak.68 Wujud ini 

sebagai sesuatu yang kompleks berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 

adat istiadat, peraturan dan sebagainya yang tumbuh dan dilakukan di tengah-tengah 

masyarakat.69 

Wujud kebudayaan jenis ini tidak dapat disentuh dan didokumentasikan 

karena terletak dalam pikiran manusia selaku masyarakat dimana kebudayaan itu 

hidup, tumbuh dan berkembang. Wujud kebudayaan tersebut menurut ahli 

 
66Sriana, Antropologi Sosial Budaya, (Cet.1; Jawa Tengah: Lekeisha, 2020), h. 208. 

67Sriana, Antropologi Sosial Budaya, 

68Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 7. 

69Ade Putra Panjaitan dkk, Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan Berbasis Budaya Lokal, 

(Cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 7. 
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antropologi disebut sebagai sistem budaya, karena berisi ide-ide, gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang berkaitan dengan pikiran dan berada 

dalam alam pikiran manusia dalam kelompok masyarakat dimana kebudayaan itu 

tumbuh dan dipraktekkan oleh manusia di dalam kelompoknya.70 

Wujud ini hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-sehari oleh 

masyarakat sebagai makhluk yang perasa. Wujud ini berfungsi sebagai norma sosial 

yaitu untuk mengatur dan menjadi acuan perilaku kehiduan manusia. Contohnya, 

Undang-Undang atau peraturan tertulis atau tidak tertulis yang diakui serta dipatuhi  

secara bersama oleh kelompok masyarakat. 

b. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas 

Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan suatu aktivitas atau 

kegiatan sosial yang berpola dalam kelompok masyarakat.71 

Wujud kebudayaan ini merupakan wujud yang ke dua seperti yang telah 

diuraikan di atas yang menurut para ahli disebut sebagai sistem sosial karena 

merupakan tindakan berpola dari manusia di dalam  kelompok masyarakat. Proses 

interaksi yang terjalin harus sesuai dengan pola-pola tertentu di dalam masyarakat itu 

sendiri. Artinya, aktivitas yang terjadi secara kontiniu dan saling berhubungan. 

Wujud ini bersifat nyata dan konrit karena dapat diamati dan didokumentasikan. 

Berbeda dengan wujud yang pertama yang sifatnya terletak di dalam pikiran manusia 

sehingga tidak dapat diamati dan didokumentasikan.72 Misalnya, dalam tradisi acara 

 
70Pilemon Bukit, “Pandangan Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di Dalamnya”, 

Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani  vol. 2 no. 1, (2019), h. 3. 

71Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 7. 

72Pilemon Bukit, “Pandangan Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di Dalamnya”, h. 

4 
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pernikahan yang di dalam terdapat pola perilaku manusia yang saling berinteraksi 

yang dibentuk dan dipengaruhi oleh budayanya. Hal tersebut data diamati dan 

didokumentasikan. 

Sistem sosial disebut sebagai pola tingkah laku manusia dalam masyarakat 

yang sangat dipengaruhi oleh sistem budaya yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat dimana manusia melaksanakan aktivitas hidupnya. Sistem budaya 

merupakan seperangkat aturan kehidupan di dalam masyarakat, sedangkan sistem 

sosial merupakan perilaku hidup yang sesuai dengan aturan kehidupan yang ada 

dalam masyarakat yang berbudaya.73  

c. Wujud kebudayaan sebagai sistem  Artefak atau benda hasil karya 

Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak atau benda hasil karya manusia 

meruakan wujud kebudayaan yang ke tiga. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret 

sehingga bisa dipegang, diraba, dilihat dan didokumentasikan. Menurut ahli 

antropologi disebut sebagai benda-benda budaya, hasil karya manusia atau benda-

benda fisik karena merupakan hasil buatan tangan manusia atau karya dan perbuatan 

dari manusia, baik yang sifatnya sederhana maupun yang canggih, yang besar hingga 

yang paling kecil.74  

Wujud kebudayaan jenis ini berbentuk fisik sebagai hasil buatan tangan 

manusia dari pemikiran ide dan aktivitasnya. Contohnya, dalam tradisi pernikahan, 

 
73Pilemon Bukit, “Pandangan Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di Dalamnya”, h. 

4. 

74Pilemon Bukit, “Pandangan Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di Dalamnya”, h. 

4. 
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mahar yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan 

yang berupa benda buatan manusia seperti cincin, kalung atau gelang. Kemudian 

dalam tradisi selamatan yang menyajikan makanan sesajian dan benda-benda 

perzsalatan yang digunakan. 

2. Budaya Lokal 

Para ahli kebudayaan memberikan pengertian budaya lokal sebagai berikut:75 

a. Superculture sebagai kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. 

contohnya, kebudayaan nasional. 

b. Culture yang bersifat lebih khusus yakni berdasarkan golongan etnis, profesi, 

wilayah atau daerah. Contohnya budaya Bugis 

c. Subculture yang merupakan kebudayaan khusus dalam suatu kultur namun tidak 

bertentangan dengan budaya induknya. Contohnya, budaya gotong royong. 

d. Counter-culture yakni tingkatannya sama dengan subculture yang merupakan 

bagian turunan dari culture, namun conter-culture bertentangan dengan 

kebudayaan induknya. Contohnya, budaya individualism 

Menurut Ranjabar bahwa berdasarkan sifat majemuk masyarakat Indonesia 

terdaat tiga golongan kebudayaan yang masing-masing memiliki corak tersendiri 

yaitu kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah, kebudayaan umum lokal dan 

kebudayaan nasional. Kebudayaan suku bangsa berarti sama dengan budaya lokal 

atau kebudayaan daerah. Sementara kebudayaan umum local bergantung pada aspek 

ruang. Biasanya, pada ruang perkotaan saat berbagai budaya lokal yang dibawa oleh 

setiap pendatang. Namun terdapat budaya dominan yang berkembang yakni budaya 

 

75Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 30-31. 



43 
 

 
 

lokal yang ada di kota atau temat tersebut. Sedangkan budaya nasional adalah 

akumulasi atau keseluruhan dari budaya daerah atau lokal.76 

Menurut Ismail bahwa budaya lokal adalah seluruh ide, gagasan, aktivitas dan 

hasil aktivitas manusia dalam kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal 

tersebut tumbuh dan berkembang di masyarakat dan disepakati  serta dijadikan 

sebagai pedoman dalam masyarakat. sehingga sumber budaya local bukan hanya 

nilai, aktivitas dan hasil aktivitas tradisional yang meruakan warisan leluhur nenek 

moyang masyarakat setempat melainkan juga seluruh komponen atau unsur budaya 

yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ciri khas tertentu atau hanya 

berkembang dalam masyarakat tertentu.77 

Budaya lokal mencakup norma, kebiasaan dan nilai yang dianut secara 

bersama oleh masyarakat secara dinamis di daerah tertentu. Budaya lokal merupakan 

ciri masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu sebagai bentuk perwujudan 

identitas pribadi atau kelompok masyarakat yang melekat sepanjang hidupnya.78 

Budaya masyarakat yang telah melekat erat menjadikan masyarakat sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari kebudayaan tersebut. salah satu wujud 

kebudayaan yang dikenal dalam tradisi Bugis adalah tradisi mabbaca yang dilakukan 

secara turun temurun. Esensi mabbaca’ adalah memanjatkan doa kepada Allah agar 

diberikan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Tradisi ini merupakan salah satu 

warisan budaya nenek moyang yang dilestarikan oleh masyarakat Bugis.79 

 
76Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 31. 

77Indra Tjahyadi dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 31-32. 

78Juhanda, “Menjaga Eksistensi Budaya Lokal dengan Pendekatan Komunikasi Lintas 

Budaya”, Jurnal Sadar Wisata vol. 2 no. 1, (2019), h. 58. 

79Imam Subqi dkk, Islam dan Budaya Jawa, (Cet. 1; Solo: Taujih, 2018), h. 144. 
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Budaya masyarakat yang senantiasa dijaga dan dilestarikan itulah yang 

membentuk sebuah tradisi yang merupakan ciri khas yang senantiasa dijaga 

eksistensinya. Tradisi berorientasi kepada sesuatu yang diwariskan secara turun 

temurun dari generasi ke generasi yang wujudnya tetap eksis hingga masa sekarang.80 

Makna tradisi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan adat, kepercayaan, 

ajaran dan sebagainya yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun temurun. 

Umumnya, tujuan penyelenggaraan tradisi adalah untuk menghormati, mensyukuri, 

memuja, dan memohon keselamatan kepada Tuhan.81 

 Hal yang paling penting dalam upacara tradisi yakni adanya proses 

pelaksanaan upacara. Kemudian terdapat juga lambang-lambang, sesaji atau simbol-

simbol upacara yang tentu memiliki makna dan nilai tertentu dalam pelaksanaannya. 

Proses serta simbol lambang diyakini, diakui, dipatuhi, oleh masyarakat penganutnya. 

Sehingga menjadi sosial kontrol dan pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat 

pendukungnya.82 

Tradisi merupakan bahagian dari sistem budaya yang mencakup kebiasaan 

invidu atau kelompok. Dalam bahasa Arab, istilah tradisi berarti kebiasaan yaitu 

perilaku masyarakat yang sering terjadi.83  

Tradisi merupakan seperangkat perilaku seseorang, kelompok, atau 

masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang yang juga disebut dengan 

kebiasaan berdasarkan latar belakang kepercayaan, pengetahuan, norma dan nilai-

 
80Mustakimah, “Tradisi Molonthalo dalam Masyarakat Gorontalo”, Disertasi, (Program Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negeri Makassar), h. 54. 

81Mustakimah, “Tradisi Molonthalo dalam Masyarakat Gorontalo”,  h. 54-55. 

82Mustakimah, “Tradisi Molonthalo dalam Masyarakat Gorontalo”,  h. 56.  

83C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, (Cet. 5; Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 1. 
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nilai social masyarakat yang telah diakui dan disepakati bersama yang hadir dari 

masa lalu.  Menurut Al-Jabir bahwa tradisi memiliki makna yang berasal dari kata 

turats yang dalam bahasa Arab (waratsa) yang artinya segala yang diwarisi manusia 

dari orang tuanya, nenek moyangnya baik berupa harta, pangkat dan keningratan. 

Dalam konteks pemikiran Arab Islam kontemporer ditegaskan makna turats sebagai 

warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional 

dan ideologis.84 

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang 

lahir dari suatu perilaku sesorang atau kelompok masyarakat yang memilki aturan 

normative yang sebelumnya telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dan 

ditetapkan sebagai suatu kebudayaan. Dimana tradisi merupakan warisan budaya 

leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk kemudian dijaga dan 

dipertahankan kelestarian dan keeksisannya. Tradisi sebagai sistem budaya 

bersumber dari pengetahuan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat yang disepakati 

dan diterapkan dalam kehidupan mereka. 

Muhammadiyah berupaya mengakomodasi budaya lokal atau tradisi lokal 

yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dakwah kultural Muhammadiyah berupaya 

memberikan warna keislaman terhadap budaya local atau tradisi lokal. Doktrin 

Muhammadiyah tentang budaya menyatakan bahwa Islam adalah agama yang fitrah 

yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam 

 
84Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Cet. 2;  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 

h. 58-59. 
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bahkan menyalurkan, mengatur dan mengarahkan fitrah tersebut untuk kemuliaan dan 

kehormatan manusia sebagai makhluk Allah.85 

Berarti bahwa budaya lokal atau tradisi lokal yang merupakan ciri khas suatu 

daerah boleh dilakukan atau diterapkan selama tidak bertentangan dengan nilai ajaran 

Islam atau tidak menimbulkan kerusakan. Misalnya, seni sebagai penjelmaan rasa 

keindahan dalam diri manusia yang merupakan fitrah yang dianugrahkan Allah harus 

dipelihara sesuai jiwa dan ajaran Islam. 

Selain itu, budaya lokal atau tradisi lokal dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah guna membangun kehidupan yang berkedaban. 

Seperti budaya atau tradisi gotong royong, hal ini sesuatu yang dianjurkan atau 

dibolehkan karena tidak mencederai nilai ajaran Islam tetapi justru dianjurkan untuk  

dilakukan. Hal lain juga sebagai bentuk penerapan Muhammadiyah terhadap budaya 

lokal yaitu bahasa. Muhammadiyah dalam melakukan dakwah dengan pendekatan 

kultural selalu berupaya menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat 

sebagai jama’ahnya. Artinya Muhammadiyah dalam berdialog atau berkomunikasi 

dengan masyarakat Lokal menggunakan bahasa lokal atau bahasa yang mudah 

dipahami oleh masyarakat. 

C. Kerangka Konseptual 

Tradisi Kalomba merupakan tradisi yang diperuntukkan kepada anak usia 

kanak-kanak sampai dewasa menjelang menikah. Menurut kepercayaan masyarakat 

Erabaru, tradisi Kalomba  wajib dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

warisan leluhur mereka secara turun temurun. Masyarakat Erabaru mempercayai 

 
85Biyanto, Muhammadiyah dan Problema Hubungan Agama-Budaya, Jurnal Islamica vol. 5 

no. 1 (2010), h. 89. 
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bahwa dengan anak dikalomba, maka tidak akan terkena penyakit, khususnya 

penyakit kulit.  

Pada proses pelaksanaan tradisi Kalomba, terdapat banyak makanan yang 

disajikan sebagai syarat yang harus dipenuhi seperti Syusyuru’ dan uhu’-uhu’ (kue 

merah terbuat dari beras dan beras ketan dicampur dengan gula aren), Kampalo 

(ketan kukus yang dibungkus daun kelapa berbentuk bulat memanjang) yang terdiri 

atas indukan dan anakan. 

Selain itu, ada mabbaca paddoangeng (membaca doa) yang dilakukan oleh 

seorang tokoh adat dengan menggunakan dupa. Kemudian dupa dioper sebanyak tiga 

kali secara bergantian mengelilingi anak dan sajian makanan tersebut oleh beberapa 

orang yang ditujuk. 

Ada juga acara solo’ (memberi uang) yakni anak disedekahi oleh keluarga dan 

kerabatnya yang hadir dengan uang kisaran ratusan hingga jutaan rupiah per orang. 

Dimana uang tersebut diletakkan dalam sebuah  dulang (nampan berbentuk 

lingkaran) sambil dulang tersebut dipukul-pukul dengan menggunakan sebuah benda 

seperti sendok dan sebagainya. Setelah selesai dihitung uang passolo’ maka sesajian 

Kalomba kemudian dibagi-bagi kepada tamu yang hadir menyaksikan Kalomba 

untuk dinikmati di tempat dan dibawa pulang ke rumah masing-masing. 

Dakwah kultural Muhammadiyah yakni melakukan upaya dinamisasi dan 

purifikasi. Dinamisasi dimaknai sebagai kreasi tradisi yang memiliki kecenderungan 

untuk selalu berkembang dan berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik 

yang tentunya islami. Artinya, Muhammadiyah melestarikan dan mengembangkan 

segala sesuatu yang baik dalam suatu budaya atau tradisi. Sementara purifikasi 
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dimaknai sebagai upaya pemurnian nilai-nilai ajaran Islam dalam budaya atau tradisi 

masyarakat. Artinya, Muhammadiyah tidak melestarikan budaya atau tradisi yang 

bertentangan dengan nilai ajaran Islam 

Pesan-pesan dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba yang 

dimaksudkan calon peneliti dalam hal ini adalah dinamisasi dan purifikasi. Segala 

sesuatu yang baik menurut Islam, akal atau adat istiadat dalam tradisi tersebut, itulah 

yang dilestarikan, dan segala sesuatu yang melenceng dari ajaran Islam, itulah yang 

dimurnikan atau diperbaharui kembali agar sesuai dengan ajaran Islam. Semua 

simbol-simbol atau tanda yang terdapat dalam penyelenggaraan tradisi Kalomba 

berpotensi memiliki makna atau pesan yang dapat dijadikan sebagai pesan dakwah 

selama mengandung unsur kebaikan menurut ajaran Islam dan adat istiadat. Untuk 

lebih memperjelas dapat dilihat melalui bagan berikut ini: 

       Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.  Jenis penelitian 

ini digunakan calon peneliti untuk mendapatkan keterangan, makna, pemahaman dan 

informasi pada obyek yang akan diteliti, karena penelitian kualitatif menekankan 

pada pencarian makna, pemahaman, pengertian, penafsiran tentang suatu fenomena, 

peristiwa atau kejadian dan perilaku sosial dilapangan  penelitian. Data kualitatif 

disajikan dalam bentuk narasi dengan mendeskripsikan, menguraikan, atau 

menjelaskan fenomena atau perilaku sosial dan memahami makna dari fenomena 

yang ditemukan.86 Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah memberikan 

gambaran penjelasan, uraian yang bersifat naratif. Penelitian kualitatif berupaya 

untuk mengungkap keunikan yang terdapat dalam kehidupan individu, kelompok, 

masyaraka secara rinci, menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan 

keshahihannya secara ilmiah.87 Hal ini sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh 

calon peneliti yang mencoba untuk mengungkap makna dibalik setiap tanda atau 

simbol pada tradisi Kalomba ditinjau dari sisi pesan dakwah kulturalnya. 

 

 

86A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan, (Cet. 1; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), h. 328-331. 

87M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 32. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, 

Kabupaten Sinjai. Alasan memilih Desa Erabaru tersebut sebagai lokasi penelitian, 

karena sebahagian besar masyarakat di wilayah tersebut melaksanakan tradisi 

Kalomba. Masyarakat yang bermukim diwilayah tersebut mengakui dirinya sebagai 

keturunan suku Kajang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai pisau analisis untuk mengkaji segala 

bentuk peristiwa atau gejala sosial masyarkat.88 Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pendekatan dakwah dan Komunikasi 

Pendekatan dakwah yakni pendekatan yang berusaha untuk memahami dan 

mengungkap makna-makna dibalik setiap tanda yang muncul pada pelaksanaan 

tradisi Kalomba yang ada kaitannya dengan pesan dakwah kultural Muhammadiyah. 

Dalam hal ini calon peneliti mencoba menghadikan subyek dakwah di lokasi 

penelitian dengan cara melakukan komunikasi personal kepada pihak penyelenggara 

Kalomba sebagai bentuk persetujuan dihadirkannya subyek dakwah pada 

penyelenggaraan tradisi Kalomba tersebut. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah komponen utama yang dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam suatu penelitian. Data adalah bahan mentah informasi yang berupa 

fakta empirik yang dikumpulkan oleh calon peneliti yang belum memiliki arti apa-apa 

 
88Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 

151. 
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dan masih memerlukan pengolahan. Informasi, keterangan, dan penjelasan, 

penafsiran atau makna merupakan hasil dari data yang telah diproses. Dalam hal ini 

yang menjadi obyek penelitian adalah tradisi Kalomba yang diselenggrakan oleh 

masyarakat Erabaru sementara subyek dalam penelitian ini adalah penyelenggara 

tradisi Kalomba, juru doa, kepala Desa, Imam Desa, tokoh masyarakat, tokoh zikir 

Barzanji, tamu, tokoh Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah Sinjai, dan 

Ammatoa (Pemangku adat tanahtoa). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research). Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer 

dan data sekunder.89  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah informan yang diwawancarai oleh calon peneliti 

secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sumber data primer 

merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian.90 Sumber data primer dalam 

penelitian ini yaitu kurang lebih lima belas orang yaitu pihak penyelenggara tradisi 

Kalomba sekaligus juru doanya, tokoh adat tradisi Kalomba, Tokoh masyarakat yakni 

orang yang dituakan yang mengetahui dan memhami keberadaan tradisi Kalomba di 

Erabaru, pihak pemerintah dalam hal ini Kepala Desa dan Imam Desa selaku 

pemerintah desa yang dapat memberikan informasi yang tepat serta mengetahui siapa 

warganya yang akan menyelenggarakan tradisi Kalomba, tamu dan  tokoh 

Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah Sinjai yang dapat mendeskripsikan 

pandangannya terkait pesan dakwah kultural terhadap tradisi Kalomba pada 

masyarakat di Desa Erabaru. Data atau informasi yang diperoleh dari hasil 

 
89Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Cet. 1;  Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 67-68. 

90Mamik, Metodologi Kualitatif, h. 77-78. 
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wawancara langsung dengan informan kemudian dilakukan pengolahan data oleh 

peneliti secara langsung.  

2. Sumber Data sekunder 

Sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya tetapi sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber yang telah ada sebelumnya. Artinya, sumber data pendukung yang dapat 

menguatkan sumber data utama dan peneliti sebagai tangan ke dua. Dalam hal ini, 

sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal atau berbagai 

dokumen lain yang terkait.91 

D. Metode Pengumpulan Data 

Mengumpilkan data dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang 

esensial. Dalam proses pengumpulan data, calon peneliti menjadi instrument kunci 

dan melakukan proses interaksi langsung dengan informan.92 Metode pengumpulan 

data merupakan suatu cara yang dilakukan calon peneliti dalam memperoleh dan 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data pada 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi atau disebut dengan pengamatan merupakan metode pengumpulan 

data yang dengannya calon peneliti diharuskan terjun langsung ke lapangan penelitian 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti ruang, tempat, 

pelaku, peristiwa, benda-benda dan sebagainya yang terkait.  Observasi terbagi 

menjadi dua kelompok yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisian. 

 
91Mamik, Metodologi Kualitatif, h. 77-78.  

92M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 163. 
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Observasi partisian adalah observasi yang dilakukan dengan cara peneliti terlibat 

dalam kegiatan sehari-hari objek yang akan diteliti. Menurut Susan dalam observasi 

partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan yang 

mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Sedangkan observasi 

nonartisipan adalah pengamatan yang dilakukan dengan tidak terlibat langsung tetapi 

hanya sebagai pengamat independen.93 

Dalam hal ini, calon peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa terjadi 

proses interaksi dengan subyek penelitian secara langsung. Peneliti hanya mengamati 

perilaku sosial yang terjadi. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

dialog dan memberikan sejumlah pertanyaan kepada subyek atau informan penelitian. 

Ada dua jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. 

Berstruktur adalah wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan yang telah 

disiapkan sesuai dengan permaslahan yang akan di teliti. Sedangkan tak berstruktur 

adalah wawancara yang muncul apabila jawaban berkembang diluar pertanyaan 

berstruktur namun tidak lepas dari maslah penelitian.94    

Pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara  berstruktur dan tidak 

berstruktur yakni berisi sejumlah butir-butir pertanyaan yang telah disiapkan  yang 

akan diberikan kepada informan. Wawancara yang dilakukan sifatnya bebas dan 

leluasa serta tidak terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

 
93Albi Anggito dan Johan setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1;  Sukabumi, 

Jawa Barat: Jejak, 2018), h. 116-119. 

94Ajat Rukajat, Pendekatan penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 

23.  
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Wawancara tersebut sebisa mungkin santai, arahnya bisa lebih terbuka, tidak 

membosankan kedua belah pihak sehingga dapat lebih memperkaya informasi yang 

didapatkan. jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yakni 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyusun rencana wawancara 

dengan menggunakan atau tanpa menggunakan format atau urutan yang baku. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan 

peristiwa yang diteliti. Dokumen tersebut dapat berupa catatan atau teks tertulis, 

gambar, lukisan, foto, artefack dan sebagainya yang berkaitan.95 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk disusun secara sistematis. 

Penyusunan instrument pengumpulan data merupakan pekerjaan penting dalam 

proses penelitian. Oleh sebab itu, membuat instrument penelitian harus dilakukan 

dengan serius untuk memperoleh hasil yang sesuai. Pengumpulan data penelitian 

harus dipantau supaya tingkat validitasnya terjaga.  Meskipun telah menggunakan 

instrument yang valid dan reliable namun jika dalam proses penelitian tidak 

diperhatikan, kemungkinan data yang terkumpul hanya memilki nilai dibawah 

standar. Adapun isntrumen penelitian yang digunakan adalah  pedoman wawancara 

dan pedoman observasi.96  

1. Pedoman wawancara adalah alat bantu yang digunakan berupa catatan-catatan 

yang berisi sejumlah butir-butir pertanyaan yang digunakan dalam proses 

 
95A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 391. 

96Mamik, Metodologi Kualitatif, (Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 75-76.. 
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pengumpulan data. Alat wawancara yang digunakan oleh calon peneliti adalah 

pulpen, buku tulis, alat perekam suara (handphone), dan kamera 

2. Pedoman observasi adalah catatan kejadian berupa teks tertulis, dokumen-

dokumen, arsip-arsip, foto-foto atau gambar dan sebagainya. alat yang 

digunakan calon peneliti dalam hal ini adalah buku tulis, pulpen, dan kamera 

(Handphone) 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik pengolahan data  

Tekhnik pengolahan data adalah suatu usaha untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sistematis melalui catatan hasil wawancara, obsevasi dan 

dokumentasi guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang obyek atau masalah 

yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.97 

2. Tekhnik analisis data 

Tekhnik analisis data merupakan proses berfikir dalam menyusun, memeriksa, 

menganaisis dan mengintrrpretasi data untuk mendapatkan informasi dan pemahaman 

yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan baik dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumntasi sehingga hasil temuan analisis dapat disajikan dan 

diiformasikan kepada para khalayak pembaca. Analisis data kualitatif dilakukan sejak 

awal pengumpulan data pertama hingga data terakhir dalam suatu penelitian. Analisis 

data dilakukan melalui tiga teknik yaitu, reduksi data, display data dan verifikasi 

data.98  

 
97 Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1995), 

h. 246. 

98A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 400-

409. 
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a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum data dengan memilih dan 

memfokuskan pada data-data yang pokok dan dianggap penting serta 

mengorganisasikannya dengan sederhana dan membuang data-data yang dianggap 

kurang penting. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

b. Display data 

Display data adalah penyajian data dari hasil pengumpulah informasi yang 

telah dirangkum dan disusun secara sistematis. Penyajian data kualitatif adalah dalam 

bentuk narasi atau teks, table, gambar, grafik guna memudahkan dalam memahami 

dan mengausai data tersebut. 

c. Verifikasi data 

Verifikasi data merupakan kegiatan penarikan kesimpulan yang harus dan 

penting dialkukan oleh calon peneliti sejak awal pengumpulan data. Penarikan 

kesimpulan diakukan secara bertahap sejak awal pengumpulan data apabila dianggap 

proses sudah benar dan data yang dikumpulkan dan dianalisis telah memenuhi syarat 

kelayakan sehingga kesimpulan yang diambil akan dapat dipercaya. Setelah data 

terkumpul secara menyeluruh dan lengkap maka dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan sebagai kesimpulan akhir. 
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   BAB 1V  

DAKWAH KULTURAL MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI 

KALOMBA DI KABUPATEN SINJAI 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Lokasi dan Keadaan Geografis 

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang terletak di Sulawesi Selatan 

dengan ibukota kabupaten terletak di Balangnipa atau kota Sinjai yang berjarak 

kurang lebih 220 kilo meter dari kota Makassar. Kabupaten Sinjai memilki luas 

wilayah 819,96 km² dan memilki jumlah penduduk 259.478 jiwa sesuai data sensus 

penduduk pada tahun 2020. 

Kabupaten Sinjai di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di 

sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, dan di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Gowa. Kabupaten Sinjai terdiri atas daerah pesisir, dataran rendah 

dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2871 meter di atas permukaan Laut. 

Wilayahnya terdiri Sembilan pulau-pulau kecil di Teluk Bone yang masuk ke wilayah 

Kecamatan Pulau Sembilan. Daerah pesisir di Kabupaten Sinjai terletak disepanjang 

batas sebelah timur dan tergolong sempit yang meliputi Kecamatan Sinjai Timur, 

Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe. Kemudian daerah dataran tinggi yang 

termasuk lereng timur Gunung Lompobattang dan Gunung Bawakaraeng meliputi 

Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Sementara dataran tinggi Pegunungan 

Bohonglangi meliputi sebahagaian wilayah Kecamatan Bulupoddo. 
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Kabupaten Sinjai sepanjang tahun beriklim subtropics yang mengenal dua 

musim yaitu musim hujan yang berlangsung pada bulan april hingga oktober dan 

musim kemarau yang berlangsung pada bulan oktober hingga april. Kabupaten Sinjai 

memiliki 9 kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa. Bahasa yang digunakan di 

Kabupaten Sinjai ada tiga bahasa yaitu, bahasa Indonesia, dialek bugis Sinjai dan 

Konjo Makassar dengan mayoritas penduduk beragama Islam.99 

Pemerintahan Kabupaten Sinjai yang secara administrasi memiliki 9 

kecamatan yang terdiri atas 67 desa dan 13 kelurahan. Dari ke-9 kecamatan tersebut, 

Kecamatan Tellulimpoe yang paling luas yakni 147,30 km² dan merupakan 18% dari 

seluruh luas Kabupaten Sinjai. Kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan 

Pulau Sembilan dengan luas 7,55 km².100 

Organisasi pemerintah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintahan. Dilingkup daerah Kabupaten Sinjai terdapat 30 orang anggota DPRD 

dengan 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Sementara partai politik terdapat 

38 partai yang dimiliki Indonesia tetapi hanya 11 partai yang menduduki kursi DPRD 

Kabupaten Sinjai. Selanjutnya PNS termasuk tenaga fungsional guru menurut badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai tercatat 4.644 orang PNS dengan rincian 

1.891 orang laki-laki dan 2.753 orang perempuan yang tersebar  di lingkup instansi 

pemerintahan. 

Data jumlah penduduk Kabupaten Sinjai sebesar 259.478 jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk per tahun adalah 0,06. Kepadatan penduduk sekitar 316 

 
99Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai dalam Angka 2021, h. 5. 

100Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai dalam Angka 2021, h. 8. 
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jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi berada di Sinjai Utara sebanyak 1.708 jiwa/km² 

dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bulupoddo yakni sekitar 176 jiwa/km². 

Semetara jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sinjai sebesar 127.954 orang dengan 

jumlah penduduk bekerja sebesar 124.559 orang. Sedangkan penduduk yang bekerja 

terbesar dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan tidak atau belum atau tamat SD 

sebanyak 61.830 orang. 

Dalam bidang pendidikan, di Kabupaten Sinjai banyak berdiri sekolah-

sekolah dan sudah ada beberapa perguruan tinggi  dan juga pondok pesantren. 

Sementara dalam bidang kesehatan, terdapat 1 Rumah Sakit, 16 Puskesmas dan 62 

Puskesmas pembantu serta 359 Posyandu. 

Dalam bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sinjai, memiliki 

sejumlah hasil pertanan dan perkebunan seperti cabai yang merupakan hasil produksi 

terbanyak di tahun 2020 yakni 7.276 kwintal dengan luas lahan 75 hektar. Semetara 

produksi buah-buahan terbesar adalah Durian yakni sebesar 7.907 kwintal. 

Bahasa yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi adalah bahasa bugis 

Sinjai dan konjo Makassar. walau demikin, bahasa Indonesia tetap digunakan dalam 

berkomunikasi sebagai bahasa pengantar diberbagai instansi pemerintahan dan juga 

di tengah-tengah masyarakat sendiri. Sementara itu, masyarakat Sinjai adalah 

mayoritas Islam yakni 99%  adalah mayoritas Islam. 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe. 

Kecamatan Tellulimpoe merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Sinjai dan merupakan kecamatan terluas dengan luas 147, 30 km² atau 18 persen dari 

seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.101 Kecamatan Tellulimpoe terdiri atas 10 desa dan 

 
101Badan Pusan Statistik Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai dalam Angka 2021, h. 5. 
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1 kelurahan. Pusat ibukota berada di Kelurahan Mannanti. Berdasarkan data pada 

tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Tellulimpoe sebanyak 37.724 jiwa dengan 

18.519 jiwa laki-laki dan 19.201 jiwa perempuan.102 Aktivitas masyarakat di 

Kecamatan Tellulimpoe beragam mulai, dari bertani, berdagang, pekerja kantoran, 

dan guru. Kecamatan Tellulimpoe merupakan kecamatan yang cukup maju dan 

berkembang baik dari aspek pendidikan, tekhnologi, dan kondisi masyarakat pada 

umumnya. Walaupun masih ada masyarakat yang masuk dalam katogori kurang 

mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Desa Erabaru merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tellulimpoe. 

Di Desa inilah peneliti melakukan penelitian. Desa Erabaru memiliki luas wilayah 

11,23 Km2. Jarak Desa Erabaru dari ibukota kecamatan 5 Km2 dan jarak dari ibukota 

kabuaten 21 Km2.103 Desa Erabaru terbagi atas 5 dusun yaitu Dusun Erasa, Lurayya, 

Batussantung, Bontokunyi, dan Macconggi, 10 RW dan 20 RT.104 Desa Erabaru 

terbagi menjadi dua suku yaitu suku bugis asli Sinjai dan suku keturunan Kajang 

mayoritas. 

Desa Erabaru sebelumnya merupakan bahagian dari Desa Pattongko. Desa 

Pattongko waktu itu memiliki wilayah yang sangat luas sehingga dibagi menjadi dua 

desa yaitu Desa Pattongko dan Desa Erabaru. Desa Erabaru terbentuk sekitar 32 

tahun yang lalu. disebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamaju, disebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Pattongko, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Kajang dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Tellulimpoe. 

 
102Badan Pusan Statistik Kabupaten Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe dalam Angka 2021, h.  6.  

103Badan Pusan Statistik Kabupaten Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe dalam Angka 2021, h.  2.  

104Badan Pusan Statistik Kabupaten Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe dalam Angka 2021, h. 4.  
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2. Keadaan Penduduk 

Desa Erabaru memiliki jumlah penduduk yang cuku padat sehingga suasana 

disetiap dusun tidak tanak sunyi bahkan begitu ramai dengan berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh penduduk setiap harinya. Dengan jumlah enduduk yang padat, 

memudahkan terjadinya interaksi dan komunkasi intensif setiap harinya. Adapun data 

jumlah enduduk Desa Erabaru data dilihat melalui table berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Erabaru 

Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah 

Erasa 334 388 722 

Lurayya 292 291 583 

Bontokunyi 632 688 1320 

Batussantung 509 532 1041 

Macconggi 283 249 532 

Erabaru 2.050 2.148 4.198 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabuaten Sinjai. 

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah penduduk Desa Erabaru secara 

keseluruhan sebanyak 4.198 jiwa yang terdiri atas 2.050 jiwa laki-laki dan 2.148 jiwa 

perempuan. Jumlah penduduk tersebar di lima dusun yaitu dusun Erasa, Lurayya, 

Bontokunyi, Batussantung, dan Macconggi.105 

Pola perkampungan masyarakat Desa Erabaru memiliki posisi rumah berderet 

sebelah menyebelah seanjang jalan. Semua rumah menghadap ke barat dan tertata 

 
105Badan Pusan Statistik Kabupaten Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe dalam Angka 2021, h. 6. 
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rapi serta berjejer dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Sebahagian besar 

rumah adalah rumah batu. Jarak antara rumah yang satu dengan rumah lainnya cukup 

padat. Kondisi penduduk Desa Erabaru cuku padat dan menjunjung tinggi tradisi 

yang diwariskan oleh leluhur. Bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi 

antara sesama adalah bahasa bugis Sinjai, Konjo (Makassar) dan bahasa Indonesia. 

3. Keadaan Pendidikan 

Masyarakat Erabaru secara keseluruhan pernah menempuh pendidikan, ada 

yang hanya sampai SD, SMP, SMA dan bahkan sudah banyak yang sampai pada 

perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Masyarakat yang pernah mengenyam 

pendidikan SD masih banyak yang tidak tahu baca tulis karena tidak menyelesaikan 

pendidikannya. Bahkan banyak juga masyarakat yang memang tidak pernah 

menempuh pendidikan formal dan putus sekolah, terutama orang Dewasa yang sudah 

berumur dan lansia sehingga tidak tahu baca tulis. Masyarakat yang tidak pernah 

menempuh pendidikan  dan putus sekolah disebabkan karena keterbatasan biaya. 

Walaupun demikian, saat ini sudah banyak masyarakat yang bergelar sarjana S1, 

sebahagian kecil sudah ada yang S2, dan bahkan sudah ada juga yang bergelar 

Doktor. 

Jumlah lembaga pendidikan sekolah di Desa Erabaru adalah SD Negeri dua 

buah, SMP satu buah. Sementara SMA dan sederajat berada di ibukota kecamatan. 

Perguruan tinggi berada di ibukota kabupaten. 

Adanya lembaga pendidikan baik di desa, ibukota kecamatan, dan ibukota 

kebupaten anak-anak dan cucu mereka memiliki wadah atau tempat  untuk 

mengenyam pendidikan setinggi-tingginya tanpa harus pergi jauh menemuh 
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pendidikan tinggi. Anak-anak yang disekolahkan tentu dengan harapan agar memiliki 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan Negara.  

Pendidikan bagi masyarakat Desa Erabaru merupakan hal yang sangat penting 

dan merupakan suatu kebutuhan, apalagi bagi anak-anak dan cucu mereka. para orang 

tua rela banting tulang bekerja keras hanya untuk membiayai sekolah anak-anaknya 

hingga ke perguruan tinggi dengan harapan anaknya menjadi anak yang berilmu 

pengetahuan. Mereka tidak ingin anaknya mengikuti jejak orang tuanya yang tidak 

pernah sekolah ataupun putus sekolah sehingga mereka tidak memiliki ilmu 

pengetahuan yang cukup. Masyarakat Erabaru mengharapkan anak-anaknya menjadi 

anak yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara.  

4. Agama dan Kepercayaan 

Secara keseluruhan Agama dan kepercayaan penduduk atau masyarakat 

Erabaru adalah Islam yang taat. Walaupun masih banyak mempercayai ajaran nenek 

moyang yang bersifat Tahayyul, bid’ah dan khurafat. Masyarakat Erabaru telah 

melaksanakan ajaran Islam dengan baik misalnya shalat lima waktu, berpuasa ada 

bulan ramadhan dan puasa sunnah lainnya, menunaikan zakat dan naik haji bagi 

mereka yang telah mampu. 

Masyarakat Erabaru meyakini dan mempercayai bahwa hanya Allah yang hak 

disembah tiada sekutu bagiNya. Namun disamping keyakinan dan keercayaannya 

kepada Allah, masih banyak masyarakat yang mempercayai bahwa ke tempat ini dan 

itu akan memberi manfaat dan keselamatan dan juga masyarakat masih mempercayai 

perdukunan. Misalnya ketika ada masyarakat yang terkena penyakit maka mereka 

pergi ke dukun mencari tahu apa yang menyebabkannya sakit dan bagaimana cara 

memulihkan penyakitnya. Ketika sang dukun mengatakan harus begini dan begitu 
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atau harus ke tempat ini dan itu membawa ini dan itu, maka masyarakat tanpa berfikir 

panjang segera melakukan apa yang dikatakan oleh dukun. Kepercayaan-kepercayaan 

inilah yang masih dipegang oleh sebahagian masyarakat di Desa Erabaru.  

Secara umum pada dasarnya masyarakat Erabaru melaksanakan syariat Islam. 

Dalam melaksanakan ibadah shalat, masyarakat Erabaru biasanya melaksanakan 

secara berjama’ah di tempat-tempat ibadah yakni Masjid-masjid terdekat. 

  Tidak hanya ibadah khusus yang dijaga masyarakat Erabaru tetapi juga 

ibadah yang bersifat umum seperti tolong menolong, gotong royong, saling 

membantu satu sama lain, menjaga silaturrahim dan sebagainya. Artiya, masyarakat 

Erabaru selain hubungannya keada Allah yang dijaga, masyarakat juga tetap menjaga 

hubungannya dengan sesamanya. 

5. Mata Pencaharian dan Tekhnologi 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Erabaru adalah petani sawah dan 

perkebunan, beternak, pegawai, Guru, pedagang, perantau serta buruh bangunan. 

Hasil pertanian berupa merica, coklat, cengkeh, jagung, sayuran, kelapa dan karet. 

Sementara jenis barang yang diperdagangkan adalah dari hasil pertanian,yaitu merica, 

cengkeh, coklat, kelapa, jagung, sayuran dan karet. Adapun jenis barang yang 

diperdagangkan dari hasil peternakan yaitu ayam kampung, kambing, dan sapi. 

Masyarakat menekuni profesinya sebagai petani dengan berangkat dipagi hari dan 

pulang disiang hari atau sore hari. Ketika musim panen tiba biasanya masyarakat 

memanggil beberapa orang  tetangganya untuk menemani memanen hasil pertanian 

atau perkebunannya dengan berangkat dipagi hari hingga sore hari.  

Dalam mengolah lahan pertanian sawah, secara umum masyarakat 

menggunakan tekhnologi modern seperti traktor dengan irigasi serta penggunaan bibit 
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unggul.  Sementara dalam mengolah lahan perkebunan, masyarakat menggunakan 

tekhnologi yang masih tradisional seperti garpu, cangkul, dan linggis serta parang. 

Pekerjaan ertanian dilakukan mulai dari enggaraan lahan sampai pada tahap panen. 

Dalam hal perdagangan, Masyarakat yang pergi berdagang membeli barang 

dagangan di dalam kawasan Erabaru maupun diluar kawasan Erabaru dengan 

menggunakan motor dan mobil pengkap. Seluruh barang yang telah dibeli kemudian 

dijual kembali di Pasar ibukota Kecamatan, di pasar sentral ibukota Kabuaten atau 

dijual langsung ke Makassar. Barang lainnya yang diperdagangkan adalah pakaian 

dan sembako, yaitu masyarakat memborong pakaian dan sembako kemudian diecer 

kembali. 

Seluruh hasil dari mata pencaharian masyarakat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya, membiayai sekolah anak-anaknya dan kebutuhan-

kebutuhan lainnya. 

Dengan perkembangan dan kemajuan tekhnologi modern, secara umum 

masyarakat Erabaru memiliki perabot rumah tangga yang lebih praktis digunakan 

seperti reskuker, dispenser, mesin cuci, kompor gas, kulkas dan sebagainya. 

Masyarakat Erabaru secara umum juga telah memiliki kendaraan pribadi yang dapat 

digunakan saat bepergian tanpa harus berjalan kaki seperti motor dan mobil. 

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Erabaru 

Lembaga pemerintahan Desa Erabaru terdiri atas Rukun Tetangga (RT) yang 

berjumlah 10, dan Rukun Wilayah (RW) yang berjumlah 20. 
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Tabel. 4.2 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Erabaru 

No. Nama Perangkat Desa Jabatan Alamat Keterangan 

1.  Ashari Pasahi, S.Sos Plt. Kepala Desa Bikeru - 

2. Nurhadi Sekretaris Desa Erabaru - 

3 Nurfadilla Kaur Pemerintahan Erabaru - 

4. Salmiati, S.Pd. Kaur  

Kesejahteraan 

Erabaru - 

5. Nilmawati, S.Pd. Kaur Pelayanan Erabaru - 

6. Misrawati. S, S.Sos Kaur Tata Usaha 

dan Umum 

Erabaru - 

7. Awal Kaur Keuangan Erabaru - 

8. Irsan Sandi Kaur Perencanaan Erabaru - 

9. Pajar. P Kepala Dusun 

Bontokunyi 

Erabaru - 

10. Sappewali Kepala Dusun 

Batussantung 

Erabaru - 
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11. Lambeng Kepala Dusun 

Macconggi 

Erabaru - 

12. Nur Hitam Tahir Kepala Dusun 

Lurayya 

Erabaru - 

13. Hasan Kepala Dusun 

Erasa 

Erabaru - 

Sumber: Kantor Desa Erabaru 

B. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Tradisi Kalomba Di Desa Erabaru 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai 

Tradisi Kalomba merupakan dua gabungan kata yaitu tradisi dan Kalomba. 

Tadisi berarti kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang sering terjadi.106 

Sedangkan Kalomba menurut puang Muh. Jafar bahwa penyakit kulit kulit 

yang muncul atau timbul bernanah dan sangat gatal pada kulit.107 Menurut Etta Bau 

seorang tokoh adat Kajang bahwa Kalomba sebagai penawar dari sumpah orang tua 

terhadap anaknya karena tidak mendapat restu atas pernikahannya dan tidak 

diakuinya sebagai anak.108  Tradisi Kalomba merupakan tradisi yang berbentuk pesta 

adat yang dilaksanakan oleh masyarakat keturunan Kajang yang hidup dan bermukim 

di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe. Tradisi Kalomba sampai saat ini masih 

tetap dijaga, dilestarikan dan dilaksanakan oleh masyarakat keturunan Kajang di Desa 

Erabaru Kecamatan Tellulimpoe. 

 

106Mustakimah, “Tradisi Molonthalo dalam Masyarakat Gorontalo”, Disertasi, (Program 

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Makassar), h. 54. 

107Muh. Jafar (62 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 10 Mei 2022. 

108Etta Bau (65 Tahun), Tokoh Adat Kajang, Wawancara,Lambari 23 Mei 2022. 
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Menurut puang Isya yang merupakan salah satu orang yang dituakan di 

Erabaru yang juga keturunan Kajang mengatakan bahwa Kalomba sebagai tradisi 

yang ditujukan kepada anak dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit kulit seperti 

bisul, gatal-gatal-gatal, kudisan dan penyakit-penyakit lainnya seperti bodoh, tuli dan 

lain-lain. Beliau juga mengatakan bahwa nenek moyang melakukan Kalomba dan 

sampai kepada cucu-cucunya hingga keturunannya sampai saat ini karena memang 

mana’ (keturunan).109 

Sementara puang Ramlah mengatakan bahwa: 

Tradisi Kalomba adalah wajib dilakukan untuk anak sebagai bentuk pelepasan 
tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang memang bersifat turun 
temurun karena sejak dahulu kala nenek moyang kami melakukannya dan itu 
yang diajarkan dan diwariskan kepada anak cucu dan seluruh keturunannya.110 

Secara umum bahwa tradisi Kalomba berbentuk pesta adat yang dilakukan 

untuk anak-anak dengan tujuan agar tidak terkena dan sembuh dari penyakit kulit 

seperti gatal-gatal, bisul, dan kudisan. 

Menurut Mas Al.im Katu, Kalomba merupakan jenis pesta adat yang telah 

menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat keturunan Kajang.111 Artinya, 

berdasarkan hasil observasi dan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa yang wajib 

melakukan tradisi Kalomba hanya keturunan Karaeng, bukan seluruh masyarakat 

yang bersuku Kajang. Menurut Etta Bau tokoh adat Kajang mengatakan: 

Kalomba itu tidak semua orang Kajang harus melakukan, hanya yang 

berketurunan Karaeng saja. Namun sekarang saya lihat semua masyarakat suku 

Kajang melaksanakan Kalomba itu.112 

 
109Isya (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 11 Mei 2022. 

110Ramlah (51 Tahun), Penyeleggara Pesta Kalomba, Wawancara, Erabaru 10 Mei 2022. 

111Mas Alim Katu, Kearifan Maanusia Kajang, (Cet. 1; Makassar: Pustaka Nusantara Padaidi 

2005), h. 39. 

112Etta Bau (65 Tahun), Tokoh Adat Kajang, Wawancara,Lambari 23 Mei 2022. 



69 
 

 
 

Dari uraian penjelasan di atas menunjukkan bahwa tradisi Kalomba merupakan 

tradisi yang wajib dilakukan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab orang tua 

kepada anaknya agar anak tidak terkena penyakit kulit. Artinya, tradisi Kalomba 

diyakini dapat menghibdarkan anak dari penyakit kulit serta dapat 

menyembuhkannya dari penyakit tersebut sehingga wajib dilakukan. 

Jika dilihat, bahwa tradisi Kalomba ada kemiripan dengan aqiqah karena 

keduanya sama-sama tujuannya kepada anak. Hanya saja tradisi Kalomba ini hanya 

tradisi masyarakat keturunan Kajang yang sebatas tradisi masyarakat tanpa ada 

kaitannya dengan tradisi Islam yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Artinya 

tradisi Kalomba hanya ciptaan dan ajaran nenek moyang keturunan Kajang. 

Sementara aqiqah merupakan tradisi Islam yang disunnahkan dan memang dianjurkan 

dalam ajaran Islam. Kemudian anak yang diaqiqah umumnya dilakukan pada usia 

balita seperti sudah memasuki usia ke tujuh hari, empat belas hari, dua uluh satu hari 

dan seterusnya. Sementara tradisi Kalomba dilakukan pada usia kanak-kanak yakni 

setelah umur tiga tahun hingga dewasa sebelum menikah. 

Tradisi Kalomba merupakan pesta adat bersifat sakral yang ditujukan kepada 

anak yang tentunya memiliki nilai sejarah bagi masyarakat suku Kajang yang juga 

bersifat turun temurun sehingga anak cucu atau generasinya masih tetap menjaga dan 

melestarikan tradisi ini sebagai suatu budaya lokal suku mereka. Tradisi Kalomba 

dilakukan oleh seluruh keturunan suku Kajang di Desa Erabaru Kecamatan 

Tellulimpoe. Mereka  tetap berpegang teguh terhadap warisan budaya nenek moyang 

yang telah diwariskan kepadanya. 
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Sejarah adalah ilmu yang mengkaji peristiwa dan seluruh aspek kehidupan 

manusia pada masa lampau seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, seni, hukum, 

ilmu pengetahuan, peradaban, pemikiran dan lain sebagainya.113 Sejarah memiliki 

kedudukan atau peran yang sangat besar dalam kehidupan dan peradaban manusia. 

Sehingga sejarah merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipelajari 

karena berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Segala bentuk kejadian atau 

peristiwa-peristiwa terdahulu dapat diketahui karena peran dari sejarah.  Oleh 

karenanya, sejatinya sejarah dibutuhkan oleh seluruh generasi manusia untuk 

mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah 

tersebut merupakan hasil perbuatan manusia sebagai makhluk sosial. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa sejarah mendidik 

manusia untuk memiliki rasa ingin tahu tentang peristiwa-peristiwa terdahulu yang 

tidak pernah disaksikan sebelumnya, sehingga dari rasa ingin tahu tersebut maka 

manusia melakukan penelitian tentang peristiwa-peristiwa tersebut dan segala bentuk 

kejadinnya. Sejarah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. 

Sejarah memberikan berbagai macam informasi tentang fakta-fakta sejarah supaya 

manusia mengetahui dan bersikap bijaksana dalam mencermati dan menafsirkan 

peristiwa-peristiwa yang termuat dalam sejarah. 

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan manusia dimasa lampau 

harus mempelajari dan melakukan penelitian atau penyelidikan dengan 

menghubungkannya dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi sekarang untuk 

dijadikan sebagai pegangan atau pedoman dimasa masa mendatang. Dengan atau 

melalui ilmu sejarah, manusia akan mendapatkan dan mengetahui berbagai macam 

 

113Kartika Sari, Sejarah Peradaban Islam, (Cet. 1; Bangka: Shiddiq Press, 2015), h. 3.  
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proses kehidupan masa lampau seperti proses terbentuknya peninggalan sejarah yaitu 

benteng-benteng, candi-candi, kerajaan-kerajaan dan berbagai macam budaya-budaya 

dan tradisi nenek moyang seperti pemujaan dan kepercayaan kepada yang ghaib. 

Bertolak dari uraian penjelasan sejarah tersebut di atas, tradisi Kalomba di 

Desa Erabaru merupakan cerminan perjalanan sejarah masyarakat keturunan Kajang 

dimasa lampau yang dapat dipelajari dan untuk diketahui oleh mereka peminat 

sejarah masa sekarang dan mendatang yang tentunya berkaitan dengan aktivitas 

kehidupannya sebagai masyarakat keturunan Kajang yang dikemas dalam bentuk 

tradisi yang berbentuk pesta adat dan ritual sebagai suatu kepercayaan bagi mereka 

yang harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya anak cucu dan seluruh 

keturunannya tidak terkena penyakit kulit seperti bisul, gatal-gatal dan penyakit 

lainnya seperti bodoh dan tuli. 

Berdasarkan data dan informasi yang didapat oleh peneliti tentang sejarah atau 

asal mula tradisi Kalomba adalah sebagai berikut:114 

Tradisi Kalomba sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kronologinya 

dimulai ketika seorang laki-laki yang bernama Padulu Daeng Seroang  mencintai 

seorang perempuan dan ingin menikahinya, namun orang tua sang perempuan tidak 

memberi restu kepada anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki pemalas.  

Padulu Daeng Seroang adalah laki-laki pemalas yang tidak mau bekerja. 

Sementara untuk menafkahi keluarga harus dengan bekerja. Alhasil keduanya tetap 

menikah walau tidak mendapat restu dari orang tua sang perempuan. Maka 

disumpahlah perempuan itu oleh orang tuanya bahwa ia tidak akan diakui sebagai 

 
114Etta Bau (65 Tahun), Tokoh Adat Kajang, Wawancara,Lambari 23 Mei 2022. 
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anak lagi. Setelah menikah, Padulu Daeng Seroang tetap pada kebiasaannya, malas 

dan hanya berselimut terus di atas kasur hingga tengah hari.  

Suatu hari ada seorang Karaeng  di Kajang yang bernama Karaeng Leju yang 

anaknya sedang sakit dan menurut orang pintar, obatnya adalah ikan merah yang ada 

di laut. Kemudian Karaeng Leju mengumkan kepada seluruh masyarakat bahwa siapa 

saja yang bisa menangkap ikan merah itu maka gelar Karaengnya akan diberikan 

kepadanya. Masyarakat  kemudian berlomba-lomba berusaha sekuat tenaga untuk 

menangkap ikan merah itu, namun tidak ada yang berhasil menangkapnya.  

Padulu Daeng Seroang mendengar kabar tentang pengumuman sayembara 

itu, dan segera ke laut untuk menangkap ikan merah itu. Sesaampainya di Laut, 

Padulu Daeng Seroang berdiri di tepi laut, tiba-tiba saja ikan merah itu lompat  naik 

kepada sarung Padulu Daeng Seroang. Padulu Daeng Seroang kemudian 

membawakan ikan merah itu dan menyerahkannya kepada Karaeng Leju. Ikan merah 

itu kemudian menjadi obat kesembuhan anak Karaeng Leju. Sesuai janjinya, 

Karaeeng Leju kemudian memberikan gelar karaengnya kepada Padulu Daeng 

Soreang. Menjadilah namanya Karaeng Padulu Daeng Soreang.  

Dari pernikahan Karaeng Padulu Daeng Soreang dan istri lahirlah seorang 

anak yang bernama Mula. Sang nenek dan kakek tiba-tiba ingin sekali memegang 

cucunya, namun sang menantu Karaeng Padulu Daeng Seroang tidak mengizinkan 

mertuanya memegang anaknya karena dahulu telah bersumpah tidak merestui 

anaknya menikah dengan dirinya laki-laki pemalas. Merasa menyesallah sang mertua 

karena telah menyumpahi anak dan menantunya. Tiba-tiba sang cucu terkena 

penyakit kulit yang seolah menjadi kutukan baginya yaitu benjol-benjol kepalanya 

bernanah. Khawatirlah Karaeng Padulu Daeng Seroang dan istrinya. Pergilah 
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mereka kepada sandro (orang pintar yang dianggap pandai dalam hal pengobatan) 

bertanya, apa yang menyebabkan anaknya sakit seperti itu. Sandro   (orang pintar 

dalam hal pengobatan) mengatakan bahwa si Mula sedang rindu dengan nenek dan 

kakeknya. Mendengar hal itu, sang nenek dan kakek menghadap kepada orang pintar 

tersebut mencurahkan kesengsaraannya dan kegelisahan hatinya akan sumpah yang 

pernah diucapkan dahulu kepada anaknya dan bermaksud ingin meminta solusi 

apakah sumpah itu bisa dibatalkan atau ditarik kembali. Sandro (orang pintar dalam 

hal pengobatan) mengatakan bahwa bisa ditarik kemba.li tapi harus rugi yakni dengan 

melakukan Kalomba untuk cucunya. Sang nenek dan kakek kemudian melakukannya 

dengan menjual kerbau dan membeli beras beserta segala keperluan yang dibutuhkan 

untuk terlaksananya Kalomba tersebut. Dibuatkanlah ritual Kalomba sebagai 

pembatalan atau penarikan kembali sumpah tersebut sekaligus sebagai obat untuk 

cucunya yang sakit. Sehingga Mula menjadi anak yang pertama dikalomba.  

Setelah dikalomba, Mula menjadi normal kembali dan penyakit yang 

dideritanya selama ini menjadi sembuh secara total. Tidak ada lagi penyakit yang 

tersisa diderita oleh Mula. Mula kemudian tumbuh menjadi anak yang elok 

kesayangan orang tua dan juga nenek dan kakeknya.  

Menurut cerita dari Ammatoa (Kepala suku adat Tanahtoa Kajang) di 

Tanahtoa Kajang bahwa Karaeng Padulu Daeng Seroang berasal dari Kabupaten 

Gowa dan istrinya dari tanah Kajang.  

Berdasarkan cerita sejarah Kalomba tersebut, sebetulnya yang diwajibkan 

untuk melaksanakan tradisi Kalomba hanya keturunan dari Karaeng Padulu Daeng 

seroang saja dengan tujuan supaya generasinya tidak mendapatkan kutukan penyakit 

seperti yang diderita oleh Mula. Berawal dari itulah tradisi Kalomba terus dilakukan 
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oleh seluruh keturunan Karaeng padulu Daeng Seroang. Hal ini sesuai dengan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti denga Ammatoa, diartikan oleh Salmiati 

dalam bahasa bugis mengatakan: 

Sifunenna fura terjadi kisahna Kareng Padulu Daeng Seroang, maka mancajini 
iyaro Kalombae tradisi nafugau idi’ tau Kajangnge tafi iyatommi wajib 
pugaukki iyatoha keturunanna Karaeng Padulu Daeng Seroang afa koenna 
nafugaukki, mancaji lasai lao diana’na. tafi karena eddi Kalombae mancaji 
tradisini jadi sininna iyatoroha keturunan Kajangnge nafugau manenni 
kukkuro namau tania keturunanna Kakareng Padulu Daeng Seroang. 
Artinya: 
Sejak telah terjadi kisah dari Karaeng Padulu Daeng Seroang, Kalomba 
menjadi tradisi keturunan Kajang, namun yang wajib melakukannya hanya 
keturunan Karaeng Padulu Daeng Seroang karena apabila tidak dilakukan akan 
menjadi penyakit bagi anak-anaknya. Tetapi karena Kalomba telah menjadi 
tradisi maka seluruh keturunan Kajang yang berniat, semua melakukan tradisi 
Kalomba walaupun bukan keturunan Karaeng Padulu Daeng Seroang.115 

Kalomba sebagai simbol bahwa semua keturunan Karaeng Padulu Daeng 

Seroang dipercaya akan mengalami musibah penyakit seperti yang dialami oleh 

Mula. Makanya, untuk menghindari terjadinya penyakit itu, seluruh keturunan 

Karaeng Padulu Daeng Seroang harus melakukan tradisi Kalomba. 

Jadi awal atau peristiwa munculnya tradisi Kalomba diperankan oleh Karaeng 

Padulu Daeng Seroang, Karaeng Leju, dan Mula. Adapun nama yang tidak 

disebutkan yang seharusnya juga masuk dalam catatan sejarah tradisi Kalomba adalah 

istri dari Karaeng Padulu Daeng Seroang beserta orang tua dari istrinya serta istri 

dari Karaeng Leju. Tradisi Kalomba sudah terjadi secara turun temurun hingga saat 

ini masih tetap eksis di panggung budaya masyarakat keturunan Kajang di Desa 

Erabaru Kecamatan Tellulimpoe. 

Berdasarkan hasil yang telah ditelusuri oleh peneliti, yang memberikan 

informasi tentang sejarah tradisi Kalomba adalah tokoh adat Kajang (Etta Bau) dan 

 
115Ammatoa, Kepala Suku Adat Tanahtoa Kajang, Wawancara, 30 Mei 2022. 
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tokoh masyarakat Erabaru yaitu Muh. Jafar. Namun untuk lebih menguatkan data 

atau informasi tentang tradisi Kalomba khususnya yang berkaitan dengan sejarah 

awal munculnya, peneliti menemui Ammatoa (Kapala suku adat Tanahtoa) memohon 

kesediaanya untuk diwawancarai oleh peneliti, dan hasilnya sama seerti yang 

diceritakan oleh Etta Bau yang meruakan tokoh adat Kajang. 

Sementara berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan bapak Muh. Jafar mengatakan: 

Asal mula terjadina Kalomba afa engka sifasang hurane namakkunrai sifuji 
naelo’ sibottini tafi enna na’runtu’ restu fole ditau matoanna, iyanaro 
nadisumpah enna na elo’na dingau ana’ ditau matoanna. Sisenna fura botting 
na mappunnai ana’, gilingngi malemma’ atinna taumatoanna naita eppona, tafi 
sayangna tunrana ro mancaji kutukangngi lao di eppona nasininna 
keturunanna lettu’ kukkuro na matu’-matu’na. Eppona eddi malasai, mafurui, 
sehingga untu’ batalkangngi tunrana/sumpana farellui nafugau iyaro Kalomba 
supaya lasana, furuna eppona mangngeddai nalisu faineng masyengke’. 
Mappammula ro Kalomba mancaji kewajibang sininna keturunang Karaeng 
padulu Daeng Seroang untu’ difugau supaya enna nakennai lasa, furu. Afa 
Tania makkedda furumi bahang kennai ana’ana’kke tafilasa laippaineng 
fappada enna naulle maccarita, mataru na kelainang mental biasa to kennai 
fappada madong-dongo’ 
Artinya: 
Asal mula terjadinya Kalomba sebetulnya karena pernikahan sepasang kekasih 
yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya kemudian disumpah tidak lagi 
dianggap sebagai anak karena pernikahannya itu. Kemudian setelah menikah 
dan memiliki  anak maka luluhlah hati nenek dan kakeknya melihat cucunya, 
namun sayangnya sumpah itu menjadi kutukan bagi cucu dan seluruh 
keturunannya dimasa mendatang. Cucunya ini memiliki penyakit kulit sehingga 
untuk membatalkan sumpahnya itu harus melakukan Kalomba untuk sang cucu 
agar penyakitnya bisa sembuh dan menjadi anak yang normal. Berawal dari 
situlah maka Kalomba menjadi kewajiban bagi seluruh keturunan Karaeng 
Padulu Daeng Seroang untuk dilakukan supaya mereka tidak terkena penyakit 
kulit. Karena bukan hanya penyakit kulit yang dapat menimpa anak-anak tetapi 
juga penyakit lainnya seperti bisu, tuli dan keterbelakangan mental.116 

Sejarah waktu dan tanggal kapan pertama kali terjadi atau dilakukan tradisi 

Kalomba ini tidak disebutkan oleh informan. Informan lainnya juga tidak tahu kapan 

pertama kali terjadi tradisi Kalomba.  

 
116Muh. Jafar (62 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 10 Mei 2022. 
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Menurut cerita dari Muh. Jafar bahwa konon dahulu ada keturunan dari 

Karaeng Padulu Daeng Seroang tidak melakukan tradisi Kalomba karena masih 

tidak begitu yakin akan tradisi itu, namun penyakit itu kembali kepada keturunannya 

maka keluarganya pun kembali melakukan tradisi itu  dan berjanji bahwa siapaun dari 

keturunan Karaeng Padulu Daeng Seroang harus melakukan tradisi itu agar tidak 

terkena penyakit itu.  

Adapun sejarah masuk dan berkembangnya tradisi Kalomba di Desa Erabaru 

Kecamatan Tellulimpoe disebabkan oleh dahulunya Erabaru masih merupakan 

wilayah Desa Pattongko yang berbatasan langsung dengan wilayah Kajang sehingga 

orang-orang dahulu yang tinggal di Kajang datang ke Pattongko membeli tanah dan 

membangun rumah sehingga menjadi penduduk Desa Pattongko. Setelah wilayah 

Pattongko dilebur menjadi dua bahagian karena wilayahnya terlalu luas maka hasil 

dari pembagian itulah yang dinamakan Erabaru. Sehingga tradisi Kalomba juga 

masuk di Desa Erabaru.117 

Selain itu, tradisi Kalomba masuk di Erabaru juga melalui jalur pernikahan 

antara penduduk Kajang dengan penduduk Erabaru, dan seterusnya begitu. Sehingga 

tradisi Kalomba  berkembang di Erabaru karena mayoritas penduduk Erabaru adalah 

keturunan suku Kajang. Keturunan suku Kajang di Erabaru sudah beranak cucu 

sehingga tradisi Kalomba dilakukan oleh mayoritas penduduk Erabaru.  

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan puang Isya selaku tokoh 

masyarakat mengatakan: 

Tradisi Kalomba berkembang keddimai di Kamongnge afa memeng rata-rata 
pendudu’na Erabaru keturunakkajang. Tradisi Kalomba engka di Kamongnge 
gara-gara tau Kajang siala tau hugi Erabaru iyaro enna naissengngi 

 
117Muh. Jafar (62 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 10 Mei 2022. 
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sebelumna diasengnge Kalomba.Tafi afa hine atau lakkainna tau Kajang jadi 
nafugaukki diasengnge Kalomba. 
Artinya: 
Tradisi Kalomba berkembang di Desa Erabaru karena memang mayoritas 
penduduk Erabaru adalah keturunan suku Kajang. Tradisi Kalomba ada di 
Erabaru ini karena faktor pernikahan antara orang Kajang dengan penduduk asli 
Erabaru yang merupakan memang orang bugis asli Sinjai yang sebelumnya 
tidak tahu Kalomba ini. Tetapi karena suami atau istrinya orang Kajang maka 
dia melakukan Kalomba.118 

Tradisi Kalomba menjadi tradisi yang eksis di Desa Erabaru dibanding tradisi-

tradisi adat lainnya seperti tradisi Mappasittanre Ulaheng (tradisi bugis asli Sinjai). 

Tradisi Mappasittanre Ulaheng juga berbentuk pesta layaknya pesta pernikahan. 

Bedanya dengan tradisi Kalomba adalah tradisi Mappasittanre Ulaheng tidak 

dianggap sebagai suatu keharusan apalagi bersifat wajib bagi masyarakat. tradisi 

Mappasittanre Ulaheng dilakukan ketika memang orang tua anak sudah meniatkan 

sebelumnya. Termasuk peneliti sendiri sudah dipasittanrei ulaheng. 

Tradisi Kalomba dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Erabaru yang 

berketurunan suku Kajang. Mereka menjadikan tradisi ini wajib dilakukan karena 

apabila tidak dilakukan maka anak mereka dan keturunannya kelak akan 

mendapatkan penyakit kulit sperti bisulan, gatal-gatal, kudis. Selain itu apabila tradisi 

ini tidak dilakukan maka bukan hanya penyakit kulit tetapi juga penyakit lainnya  

seperti bisu, tuli, dan lambat bicara. Salah seorang warga yang bernama ibu Tija 

mengatakan: 

Anakku fura lamba’ mabbisyara umuru’ dua sitengnga taung. Iyaro hettue 
matau’-taukkalea. Sisenna engka nene’nammitai nakkedda iya eddi ana’mu 
elokki dikalomba. Furanna ro, kufassadia manenni sininna elokke difassadia na 
difugaurangngi Kalomba anakku’ na Alhamdulillah engka tellu huleng mulaini 
anakku’ macca mabbisyara. 
Artinya:  
Anak saya pernah lambat bicara sudah umur dua setengah tahun. Saya sangat 
khawatir waktu itu, lalu kemudian ada neneknya yang mengatakan bahwa anak 
ini mau dikalomba. Saya segera menyiapkan segala sesuatunya dan melakukan 

 
118Isya (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 11 Mei 2022. 
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Kalomba untuk anak saya dan Alhamdulillah sekitar tiga bulan kemudian anak 
saya sudah mulai bisa berbicara.119 

Sementara puang Isya selaku tokoh masyarakat mengatakan: 

Ana’na ifa Hatta fura natuoi bisul maloppo ladde’ di boko’na.furani mabbura 
lao lisu di dottoroe tafi’ enna nangngedda. Barang esso engkai nene’na 
laommitai nakkedda iya eddi ana’nu elokki dikalomba. Jadi dikalombani ro 
ana’na. nasisenna fura dikalomba barang esso tommi bisulna namappammula 
marakko kutommi ro nangngedda. 
Artinya: 
Anaknya puang Hatta pernah tumbuh bisul yang sangat besar di belakangnya. 
Sudah berobat sana sini, ke dokter sudah tapi tidak sembuh-sembuh. Suatu hari 
neneknya datang menjenguk dan mengatakan bahwa anak ini mau dikalomba. 
Dikalombalah anak itu, dan setelah selesai dikalomba beberapa hari kemudian 
bisul yang besar itu sudah mulai mongering dan akhirnya sembuh.120 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa tradisi Kalomba di Desa Erabaru dilakukan hampir seluruh keturunan suku 

Kajang di Desa Erabaru. Mereka tidak lagi memandang apakah berasal dari 

keturunan Karaeng Padulu Daeng Seroang atau bukan yang jelas bahwa aabila 

mereka mengetahui nenek moyangnya orang Kajang maka mereka melakukan tradisi 

tersebut.  

Masyarakat yang berketurunan Kajang pada umumnya di Desa Erabaru asal 

melakukan tradisi Kalomba tanpa mengetahui sejarah atau asal dari Kalomba itu. 

Segala sesuatu di dalam pelaksanaannya baik segala perlengkapan, sajian dan proses 

ritual dari tradisi Kalomba, mereka tidak mengetahui maksudnya. Mereka hanya 

mengetahui yang penting telah dilaksanakan dan anak cucu keturunan mereka tidak 

terkena penyakit turunan mereka. Padahal berdasarkan sejarah, yang dikenakan 

kewajiban melakukan tradisi Kalomba hanya keturunan dari Karaeng Padulu Daeng 

Seroang, bukan seluruh masyarakat yang berasal dari Kajang.  

 
119Tija (45 Tahun), Tamu, Wawancara, Erabaru 20 Mei 2022. 

120Isya (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 11 Mei 2022. 
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Masyarakat sekarang hanya ikut-ikutan melakukan tradisi ini tanpa mencari 

tahu asal mula dari tradisi Kalomba, siapa saja yang harus dan wajib melakukannya. 

Jika saja biaya yang dikeluarkan hanya sedikit tidak mengapa dilakukan tetapi untuk 

menunaikan terlaksananya tradis Kalomba ini biayanya cukup besar. Masyarakat 

yang memiliki kondisi ekonomi yang baik dan cukup mungkin tidak terlalu berat 

melakukan tradisi ini. Tapi bagi masyarakat yang ekonominya kecil, masyarakat 

miskin pasti merasa sangat berat untuk melakukan tradisi ini karena mau tidak mau 

mereka merasa wajib melakukan tradisi Kalomba. Sehingga mereka memaksakan diri 

mengumpulkan uang atau biaya demi terlaksananya tradisi Kalomba tersebut. 

Umur anak yang akan dikalomba yakni pada saat sudah memasuki usia kanak-

kanak. Ketika anak sudah memungkinkan dan biaya sudah cukup untuk melakukan 

tradisi Kalomba maka sudah boleh ditunaikan. Intinya mulai dari usia kanak-kanak 

sampai dewasa. Sebelum menikah. Pelaksanaan tradisi Kalomba di Desa Erabaru 

biasa dirangkaikan dengan acara aqiqah, khitanan, pernikahan, syukuran dan 

sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya. 

Secara umum hampir seluruh masyarakat Erabaru yang merupakan keturunan 

Kajang melakukan tradisi Kalomba, namun seiring perkembangan zaman dan 

sebahagian masyarakat sudah memiliki pengetahuan Islam yang cukup, sudah ada 

yang tidak lagi taat melakukan tradisi Kalomba. Disisi lain sudah banyak juga anak-

anak mereka yang menempuh pendidikan tinggi diperguruan tinggi Islam sehingga 

pelaksanaan tradisi Kalomba sudah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai. 

Artinya, yang sudah lebih paham Agama tidak lagi mewajibkan dan memaksakan diri 

untuk melakukan tradisi Kalomba. 
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H. Abd. Azis yang merupakan keturunan Kajang yang dahulu orang tuanya 

masih melakukan tradisi Kalomba dan beliau telah dikalomba saat usia anak-anak, 

namun saat ini beliau tidak melakukan lagi tradisi ini karena menganggap tradisi 

Kalomba hanya sekedar tradisi saja yang sebetulnya tidak bersifat memaksa atau 

diwajibkan untuk melakukannya. Apabila ingin dilakukan silahkan dan jika tidak 

ingin dilakukan juga tidak jadi masalah. Soal timbulnya penyakit dan keterbatasan 

mental lainnya dianggap hanya sebagai mitos atau kepercayaan yang tidak masuk 

akal. Beliau tidak memercayai dan meyakini bahwa apabila anak yang tidak 

dikalomba akan terkena penyakit seperti bisul, kudis, gatal-gatal, bisu dan tuli. Beliau 

berpendapat bahwa hal-hal seperti itu akan terjadi apabila memang diyakini atau 

antara yakin dan ragu. Beliau hanya meyakini akan takdir Allah  dan segala 

sesuatunya diserahkan hanya kepada Allah.121 

Berarti dalam hal ini, disamping masyarakat Erabaru masih banyak yang 

melakukan tradsi Kalomba karena kepercayaan dan menganggapnya suatu kewajiban 

yang harus ditunaikan, namun sudah ada juga masyarakat yang melakukan tradisi 

tersebut hanya sekedar ingin melestarikan budaya mereka yang diwariskan oleh 

nenek moyangnya sebagai bentuk penghargaan kepada leluhurnya. 

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Amiruddin yang juga 

merupakan keturunan Kajang mengatakan: 

Saya melakukan tradisi Kalomba hanya sekedar ingin melestarikan budaya 

nenek moyang saya, bukan untuk mempercayainya bahwa dengan melakukan 

tradisi Kalomba anak-anak saya tidak terkena penyakit turunan yang 

dimaksudkan itu. Memang saya melakukan tradisi itu semata-mata karena 

menghargai budaya nenek moyang saya.122 

 

121Abd. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 2022. 

122Amiruddin (47 Tahun), Guru PAI, Wawancara, 21 Mei 2022. 
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Sementara wawancara peneliti dengan bapak Baharuddin selaku Kepala Desa 

dimisioner mengatakan: 

Saya juga keturunan Kajang, nenek saya asli Kajang tetapi bagi saya Kalomba 
itu suatu keterpaksaan yang harus dilakukan. Bagi saya kalau mampu boleh kita 
niatkan utuk melakukan tradisi itu sebagai penghormatan dan menghargai 
tradisi atau adat nenek moyang kita. Dan saya tidak melaksanakan Kalomba 
untuk anak-anak saya. Saya menganggap bahwa Kalomba itu bukan kewajiban 
tetapi apabila mampu da nada niat untuk melakukannya maka tidak mengapa 
dilakukan sebagai bentuk kita menghormati tradisi leluhur. Kalaupun tidak 
dilakukan pun tidak jadi masalah. Soal penyakit kulit dan lainnya yang 
dipercaya sebahagian orang akan menimpa keturunannya jika anak tidak 
dikalomba menurut saya jika dipikir tidak masuk akal. Penyakit-penyakit itu 
timbul karena mungkin takdirnya anak itu dan untuk penyembuhannya saya 
pikir sekarang sudah canggih pengobatan medis dan dokter sudah banyak. Jika 
anak terkena penyakit gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya kan bisa ke dokter 
berobat tanpa harus dikalomba.123 

 Dari kedua hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa sebahagian 

keturunan Kajang di Desa Erabaru melakukan tradisi Kalomba hanya karena 

menghormati tradisi nenek moyangnya bukan karena percaya bahwa anak 

keturunannya akan terkena penyakit kulit apabila tidak dikalomba.  Sebahagian kecil 

keturunan Kajang di Desa Erabaru memandang bahwa penyakit kulit yang menimpa 

anak-anak mereka bukan karena Kalomba tetapi memang karena takdir, dan untuk 

mengobatinya bisa melalui pengobatan medis atau berobat ke dokter. 

Dalam pelaksanaan tradisi Kalomba pemotongan hewan sapi dan ayam tidak 

dianggap sebagai suatu keharusan yang memang wajib dilakukan dalam pelaksanaa 

tradisi Kalomba. Namun pemotongan hewan sapi, dan ayam dalam pelaksanaan 

tradisi Kalomba adalah memang semata-mata untuk menjamu para tamu undangan 

yang hadir. Hal ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap tamu 

yang telah diundang. Pelaksanaan tradisi Kalomba diiringi dengan tetabuan musik 

tradisional dan juga musik modern. 

 
123Baharuddin  (52 Tahun), Kepala Desa dimisioner, wawancara 21 Mei 2022. 
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Wawancara yang dilakukan peneliti dengan puang Isya selaku tokoh 

masyarakat mengatakan: 

Dulu pelaksanaan tradisi Kalomba hanya menyewa alat musik tradisional 
gendang, tapi sekarang selain alat musik tradisional, saya lihat yang 
melaksanakan tradisi Kalomba juga menyewa alat musik modern.124 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tetabuan musik yang dihadirkan 

dalam pelaksanaan tradisi Kalomba mengikuti perkembangan zaman yakni tidak 

hanya musik tradisional tetapi juga musik modern sebagai bentuk hiburan kepada 

anak dan tamu yang datang. Berbeda pada zaman dahulu, musik yang dihadirkan 

hanya musik tradisional saja untuk menghibur anak dan para tamu undangan yang 

hadir di acara pelaksanaan tradisi Kalomba. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, pelaksanaan tradisi 

Kalomba di Desa Erabaru dilaksanakan secara tunggal dan juga secara massal 

misalnya satu sampai lima anak atau lebih namun sajian makanan tetap dua tanda 

loppo (talenan besar berbentuk lingkaran terbuat dari bambu atau rotan), yang 

berbeda indukan dari isi tanda (talenan besar berbentuk lingkaran terbuat dari bambu 

atau rotan) tersebut yang ditambah sesuai jumlah anak yang dikalomba. Satu anak 

mendapatkan dua indukan dari masing-masing  tanda (talenan besar berbentu 

lingkaran terbuat dari bambu atau rotan). Berarti apabila anak yang dikalomba lima 

orang maka jumlah indukan dalam tanda (talennan besar berbentuk lingkaran terbuat 

dari bambu atau rotan) berjumlah sepuluh karena masing-masing anak harus 

mendapatkan dua indukan dari isi tanda (talenan besar berbentuk lingkaran terbuat 

dari bambu atau rotan)  tersebut. Tetapi peneliti juga menemukan bahwa sajian 

makanan pada ritual tradisi Kalomba ada yang sampai tiga tanda’ (talenan besar 

 

124Isya (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 11 Mei 2022. 
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berbentuk lingkaran terbuat dari bambu atau rotan) yang disajikan. Selain iti anak 

yang akan dikalomba juga diwudhukan tetapi cukup membasahi tubuh yang dianggap 

penting yaitu wajah. 

Tradisi Kalomba sebetulnya hanya diwajibkan kepada masyarakat keturunan 

Karaeng (bangsawan) dari Kajang yaitu keturunan Karaeng Padulu Daeng Seroang 

agar terhindar dari sumpah yang telah diucapkan dahulu. Namun di zaman sekarang, 

terutama di Desa Erabaru mayoritas masyarakat keturunan Kajang hampir semuanya 

melakukan tradisi tersebut. Pelaksanaan tradisi Kalomba tersebut menurut carita 

masyarakat harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan karena akab berefek pada 

anak cucu mereka. Meski demikian, sudah ada sebahagian masyarakat yang tidak lagi 

mewajibkan dirinya melakukan tradisi tersebut. 

Apabila melihat sejarah dari tradisi Kalomba yang dipercaya dapat 

menghindarkan anak dari penyakit kulit dan menyembuhkan dari penyakit tersebut 

yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat karena dahulu belum ada 

pengobatan secara medis  sehingga untuk menyembuhkan suatu penyakit masih 

menggunakan pengobatan dari sandro (orang yang dianggap pintar dalam hal 

pengobatan dan dapat berkomunikasi dengan sesuatu yang bersifat ghaib).  

Dalam melakukan pengobatan dilakukan dengan cara dirahuni  (pengasapan 

dengan membacakan doa atau mantra-mantra tertentu) sambil menghibur anak yang 

sakit atau yang dikalomba dengan tetabuan musik tradisional. Sehingga masyarakat 

menganggap bahwa pengobatan yang manjur dan untuk menghindarkan anak dari 

kutukan nenek moyangnya yakni dengan jalan harus dikalomba. Sebagaimana Mula 

orang yang paling pertama dikalomba sembuh dari penyakit kutukannya akibat 

sumpah dari kakeknya. Jika berdasar pada sejarah munculnya tradsis Kalomba, bukan 
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orang tua anak yang harus melakukan Kalomba untuk anaknya melainkan neneknya. 

Karena menurut sejarah bahwa bukan orang tua Mula yang melakukan Kalomba 

tetapi nenek dari Mula, sehingga anak dikalomba oleh neneknya bukan orang tuanya. 

Doa yang dipanjatkan oleh juru doa atau sandro (orang yang dianggap pintar 

dalam hal pengobatan dan dapat berkomunikasi dengan sesuatu yang bersifat ghaib) 

bervariasi, ada yang membaca dengan mengambil dari Alquran dan ada juga yang 

membaca mantra meggunakan bahasa konjo atau bugis.  

Wawancara peneliti dengan bapak Junaed selaku sandro mengatakan: 

Faddoaneng dibasyae mabbahasa konjo atau hugi. Hedding konjo hedditto 
hugi na engkato bahasa korang. 
Artinya: 
Doa yang dibacakan menggunakan bahasa Kajang atau bugis. Boleh bahasa 
Kajang dan boleh bahasa bugis serta ada juga bahasa Alquran atau doa yang 
diambil dari Alquran.125 

Sementara ibu Hadra saat diwawancara oleh peneliti lebih memilih tidak 

memberikan komentar apapun terkait doa yang dibacakan dan proses ritual tradisi 

Kalomba itu sendiri. 

Hal ini menunjukkan bahwa doa yang dipanjatkan oleh sandro (juru doa) 

tidak semua menggunakan bahasa Alquran tetapi juga bahasa Kajang dan bugis. 

Kemudian sandro juga  tidak terbuka secara penuh terkait doa yang dipanjatkan saat 

ritual tradisi Kalomba. 

Tradisi Kalomba di Desa Erabaru menjadi pranata budaya dengan prilaku 

yang berpola dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi Kalomba yang sampai saat 

ini masih tetap eksis karena memang tradisi tersebut telah menjadi budaya 

 

125Junaed (67 Tahun), Sandro, Wawancara, 17 Maret 2022. 

 



85 
 

 
 

masyarakat. Tradisi Kalomba membentuk nilai, norma atau aturan serta tatanan sosial 

masyarakat sehingga belum ada satu pihak pun yang menolak keberadaannya. 

Dalam hal kepatuhan kepada ajaran Islam, masyarkat Erabaru memiliki 

keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta, 

sehingga masyarakat menjadikan Islam sebagai kebutuhan jiwa yang senantiasa 

dirasakan kehadirannya. Islam dijadikan sebagai aktivitas penting dan utama dalam 

kehidupan masyarakat. Meski demikian, masyarakat juga mempercayai dan 

mempedomani ajaran nenek moyangnya yang ada kaitannya dengan tradisi atau adat 

istiadat seperti tradisi Kalomba yang dipercaya dapat menghindarkan anak dari 

penyakit kutukan leluhurnya. Sehingga mereka tetap menjadikan tradisi Kalomba  

sebagai suatu keharusan yang diyakini wajib dilakukan demi keselamatan anak dan 

keturunannya. Dengan dikalomba, anak tidak akan terkena penyakit kutukan itu dan 

apabila ada anak yang terkena penyakit itu maka untuk menyembuhkannya adalah 

dengan jalan harus dikalomba sebagai solusi yang diyakininya. 

Perihal passolo’(memberi uang kepada anak atau yang melaksanakan acara 

tradisi Kalomba) di malam ritual tradisi Kalomba, bukan hanya keluarga kerabat saja 

yang boleh memberikan passolo’ tetapi juga teman dan sahabat dan semua tamu 

undangan yang turut menyaksikan langsung proses tradisi Kalomba memberikan 

passolo’ (memberi uang kepada anak atau yang melaksanakan acara tradisi Kalomba) 

dalam jumlah yang banyak. Tetapi sejauh yang peneliti saksikan, jika hanya kerabat 

jauh, teman, sahabat yang memberikan passolo’ (memberi uang kepada anak atau 

yang melaksanakan acara tradisi Kalomba) , jumlahnya hanya kisaran seratus ribu 

sampai tiga ratus ribu rupiah. Berbeda apabila keluarga dan kerabat dekat yang 
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memberikan passolo’ (memberi uang kepada anak atau yang melaksanakan acara 

tradisi Kalomba)  jumlahnya bisa sampai jutaan rupiah. 

 

C. Proses Pelaksanaan Tradisi Kalomba pada Masyarakat di Desa Erabaru 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai 

Tradisi Kalomba yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Erabaru Keamatan 

Tellulimpoe merupakan tradisi suku Kajang yang sudah ada sejak puluhan tahun dan 

bahkan ratusan tahun yang lalu. Tradisi Kalomba ini yang berbentuk pesta adat dan 

ritual dipercaya masyarakat dapat menghindarkan seluruh keturunan suku Kajang, 

utamanya keturunan Karaeng Padulu Daeng Seroang dari penyakit kulit seperti 

gatal-gatal, bisul, kudis, tuli, bisu, dan kerebelakangan mental lainnya. Masyarakat 

keturuanan Kajang di Desa Erabaru sangat mentaati, mempercayai dan menghormati 

warisan budaya nenek moyangnya, utamanya tradisi Kalomba.  

Tradisi Kalomba yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Erabaru memiliki 

ciri khas tersendiri. Hal ini terlihat dari sajian makanan yang beraneka ragam yang 

tampak unik yang disusun dalam tanda loppo (talenan besar yang berbentuk bulat 

terbuat dari bambu atau rotan). Bahkan prosesi ritual tradisi Kalomba yang dilakukan 

pada malam hari juga tampak begitu unik dan memiliki ciri khas tersendiri. 

Tradisi Kalomba tidak dilaksanakan begitu saja tetapi membutuhkan 

persiapan yang matang dan proses selama tujuh hari. Hal ini berarti pelaksanaannya 

tidak boleh asalan. Keterlibatan dan peran masyarakat menjadi hal yang sangat 

penting demi kesuksesan terselenggaranya tradisi Kalomba tersebut. Tidak hanya 

keterlibatan masyarakat yang diperlukan tetapi juga keterlibatan dan peran 

pemerintah setempat dan tokoh masyarakat atau tokoh adatnya serta tokoh agama. 
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Apabila dalam pelaksanaan tradisi Kalomba ada masyarakat atau pemerintah 

setempat dan tokoh masyarakat tidak dilibatkan maka akan menimbulkan 

kekecewaan. Hal ini menunjukkan tingginya bentuk penghargaan dan penghormatan 

masyarakat terhadap tokoh-tokoh tersebut. 

Proses dan tata cara pelaksanaan tradisi Kalomba di Desa Erabaru harus 

melalui persiapan-persiapan baik persiapan biaya dan bahan makanan yang 

dibutuhkan maupun berbagai peralatan benda-benda yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tradisi Kalomba tersebut. Seluruh bahan dan perlengkapan yang 

disiapkan merupakan syarat terlaksananya tradisi Kalomba sesuai yang diharapkan 

oleh keluarga yang berhajat. Pelaksanaan tradisi Kalomba mulai dari awal hingga 

akhir menunjukkan adanya saling keterkaitan satu sama lain yang memberi makna 

simbolik. Adapun proses dan tahapan pelaksanaan tradisi Kalomba pada masyarakat 

di Desa Erabaru adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, yang perlu dipersiapkan oleh keluarga yang berhajat adalah 

modal atau biaya untuk membeli segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

tradisi Kalomba. Setelah keluarga merasa cukup biaya yang akan dipakai, selanjutnya 

diadakan musyawarah oleh keluarga tentang waktu dan hari yang dianggap baik 

untuk melaksanakan tradisi Kalomba. Waktu pelaksanaan Kalomba dilakukan sesuai 

kesepakatan hasil musyawarah dan bisa dilakukan secara tunggal atau dirangkaikan 

dengan acara lainnya seperti khitanan, aqiqah, pernikahan dan sebagainya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghemat biaya karena dalam mengumpulkan biaya 

membutuhkan kerja keras dan waktu yang lama untuk bisa terkumpul. Hal ini sesuai 
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wawancara dengan keluarga yang melaksanakan tradisi Kalomba yaitu ibu Ramlah 

yang mengatakan: 

Iyaro koelokki taue pugaukki diasengnge Kalomba, foddiolo biaya iyaelokke 
difake difaggassua dolo’, afalagi kofetani siladdeppa dolo’ taue majjama 
nappa naulle maggassua biayana. Iyanaro nakukkuro taue idi’ nabiasa 
difasilong acara laing, fappada mappabbotting, massunna’ ana’ atau diakekai 
ana’-anakke supaya hema’ biaya. 
Artinya: 
Untuk melaksanakan Kalomba, pertama yang harus dikumpulkan adalah biaya, 
apalagi kalau petani harus bekerja keras baru biaya bisa terkumpul, oleh sebab 
itu biasanya dirangkaikan dengan acara pernikahan, khitanan dan aqiqah untuk 
menghemat biaya.126 

Berdasarkan wawancara dengan pihak penyelenggara Kalomba di atas, 

menunjukkan bahwa biaya menjadi salah satu syarat utama yang sangat penting yang 

harus dipersiapkan dalam melaksanakan tradisi Kalomba di Desa Erabaru guna untuk 

membeli segala keperluan yang dibutuhkan baik bahan makanan dan segala 

perlengkapan atau benda-benda yang lainnya. 

Pada tahap persiapan ini, apabila biaya yang dikumpulkan dirasa telah cukup, 

maka pihak keluarga yang akan melaksanakan pesta tradisi Kalomba membeli dan 

mempersiapkan bahan dan segala peralatan atau perlengkaan yang dibutuhkan. Bahan 

makanan disiapkan dengan alat-alat perlengkapan lainnya. sepuluh hari sebelumnya 

atau satu pekan sebelumnya sudah mulai mappaisseng (mengundang dan 

menyampaikan hajat yang dimaksud). Orang yang dipaissenni (diundang) adalah 

mulai dari keluarga terdekat, tetangga, keluarga jauh, kerabat, teman dan sahabat, 

kenalan, pemerintah setempat, dan sandro (juru doa) atau tokoh adat yang akan 

memandu ritual tradisi Kalomba. 

 

126Ramlah (51 Tahun), Penyelenggara Tradisi Kalomba, Wawancara, 10 Mei 2022. 
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Selain bahan makanan yang dipersiapkan untuk menjamu tamu undangan, 

bahan makanan untuk ritual Kalomba juga harus dipersipakan karena hal itu 

merupakan hal pokok yang harus sedia. Selain itu, kelengkapan peralatan lainnya 

yang disiapkan seperti sapi, kambing dan ayam sesuai yang menjadi kemampuan 

keluarga yang melaksanakan pesta tradisi Kalomba. Biasanya keluarga yang 

melaksanakan pesta menyembelih tiga macam hewan sekaligus aalagi jika 

dirangkaikan dengan acara lainnya seerti aqiqah atau khitanan. Umumnya, pesta 

tradisi Kalomba baik yang bersifat tunggal atau dirangkaikan dengan acara lainnya 

selain menyembelih hewan sapi pasti juga menyembelih ayam juga dengan jumlah 

sepuluh hingga tiga puluh ekor. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan 

pelaksana acara tradisi Kalomba, ibu Ramlah mengungkapkan: 

Iyaro olokkolokke elokke digere sembarang mua tergantung diulle’e, afa 
ennatto ketentuanna makkedda olokkolo’ makkufa ro. Nappa faineng iyaro 
maggerekke olokkolo’ Tania to syara’ mutlak parellu difugau. Intina 
sekukkettommi disanggupie. Biasana safi na manu. 
Artinya: 
Hewan yang akan disembelih sembarang saja tergantung ada kemampuan, 
karena hal tersebut tidak memiliki ketentuan jenis hewan apa. Kemudian 
menyembelih  hewan bukan termasuk syarat mutlak yang harus dilakukan. 
Intinya, sesuai dengan kemampuan. Biasanya sapi dan ayam.127 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh pelaksana acara tradisi 

Kalomba, peneliti memberikan penguatan bahwa menyembelih hewan, apalagi sapi 

saat melaksanakan pesta tradisi Kalomba bukan suatu keharusan atau kewajiban yang 

harus dilakukan, tergantung kemampuan. Tetapi walaupun menyembelih hewan 

bukan syarat mutlak tetapi selalu diusahakan menyembelih, terutama hewan sapi 

karena mengingat jumlah tamu yang diundang bukan jumlah yang sedikit, apalagi 

mengundang pemerintah setempat. 

 

127Ramlah (51 Tahun), Penyelenggara Tradisi Kalomba, Wawancara, 10 Mei 2022. 
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Persiapan selanjutnya adalah mengolah bahan yang telah tersedia. Ibu-ibu dan 

para tetangga serta keluarga yang telah  datang, secara bersama-sama atau gotong 

royong membuat kue dan masakan lainnya. Jenis kue yang dibuat adalah beppa 

syusyuru’loppo (kue merah yang berukuran besar dan kecil terbuat dari beras yang 

sudah dihaluskan dicampur dengan gula aren yang digoreng berbentuk lingkaran), 

beppa uhu’-uhu’ loppo (kue merah yang yang berukuran besar dan kecil sudah 

dihaluskan dan dicampur  dengan gula merah kemudian digoreng, bentuknya seperti 

jala-jala), beppa laiyya (kue jahe terbuat dari beras ketan dan gula merah yang 

digoreng berbentuk jahe), dan beppa buseppang (kue sepang terbuat dari beras ketan 

isi selei kelapa dan gula merah dan digoreng, berbentuk kue jalangkote). Masakan 

lainnya adalah kampalo loppo (ketan kukus besar dan kecil dibungkus daun kelapa 

dan diikat berbentuk memanjang lonjong), katufe’ (ketupat), sokko’ lotong na fute 

(nasi ketan hitam dan putih), utti lampe (pisang panjang), kaluku  (kelapa) dan 

tahakkelle’ (dedaunan). Belum lagi aneka jenis kue dan masakan lainnya untuk 

menjamu tamu undagan. 

Sementara alat yang digunakan adalah raung kaluku  (daun kelapa) yang 

digunakan untuk latto’latto’ (membunyikan dengan cara membentang-

membentangkan) atau dua besi yang dibunyikan pada telinga dan mata anak yang 

dikalomba, tanda loppo (talenan besar untuk menyusun sajian makanan yang terbuat 

dari bambu atau rotan), accimbokaneng (temat cuci tangan), ju’ju (semacam sapu lidi 

aren). Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi Kalomba memiliki simbol-

simbol tertentu sebagai berikut: 

a. Janur kuning yang diletakkan di depan rumah memiliki tanda bahwa di dalam 

rumah tersebut sedang mengadakan pesta. 
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b. Rautta’ atau bessi fabbecci’ (daun lontar dan besi) memiliki tanda supaya anak 

yang dikalomba memiliki pendengaran yang kuat. Daun lontar bagi masyarakat di 

Desa Erabaru meruakan daun yang kuat, dan daun yang kuat memiliki banyak 

manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Tanda Loppo’ (talenan besar terbuat dari bambu atau rotan), digunakan untuk 

menyimpan semua sajian makanan di dalamnya yang menandakan kesederhanaan. 

d. Dupa kamenynyang (Kemenyan atau harum-haruman) menandakan semoga Sang 

Pencipta dan leluhurnya selalu rida dan menyertai orang yang melaksanakan 

Kalomba dan asapnya memberi khasiat untuk menyembuhkan penyakit. 

e. Fasserring Inru’/ju’ju’ (sapu lidi aren) menandakan dapat menyapu segala 

penyakit yang timbul pada kulit anak yang dikalomba. 

Berdasarkan hal tersebut di atas mengenai alat-alat perlengkapan yang harus 

digunakan dalam acara ritual tradisi Kalomba di Desa Erabaru, tentu diyakini 

memiliki keistimewaan dan manfaat tersendiri, sehingga semua alat-alat tersebut 

harus menjadi syarat kelengkapan yang harus ada dalam ritual tradisi Kalomba.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Etta Bau’ selaku tokoh adat Kajang 

mengatakan: 

Iyaro ko difugaukki diasengnge tradisi Kalomba farellu difassadia beppana 
silong sininna ala’-ala’ perlengkapanna afa masing-masing engka bettoanna 
iyaro maneng. Naiyyaro maneng mancaji sara’-sara’na toha iyyatoha sekuiita 
mappammula difugau diasengnge Kalomba lettu’ kukkuro mancaji tradisi turun 
temurung. Harus manemmuttoppa difassadia secara lengka’ supaya iyyaro 
Kalomabe tettekki mancaji sakral. 
Artinya: 
Apabila melaksanakan tradisi Kalomba perlu disiapkan kuenya dan segala alat-
alat perlengkaannya karena masing-masing memiliki makna atau simbol dan 
kesemuanya itu telah menjadi syarat sejak awal dikerjakannya Kalomba sampai 
sekarang telah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga segala perlengkapan 
harus disediakan secara lengkap demi kesakralan tradisi Kalomba.128 

 
128Etta Bau (65 Tahun), Tokoh Adat Kajang, Wawancara,Lambari 23 Mei 2022. 
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Bukan hanya alat-alat perlengkapan yang memiliki simbol, jenis makanan 

juga memiliki simbol atau makna tersendiri. Sokko’ pute na lotong (nasi ketan putih 

dan hitam) yang merupakan jenis makanan yang harus tersedia pada saat acara ritual 

tradisi Kalomba di Desa Erabaru karena sejak zaman nenek moyang jenis makanan 

tersebut memang selalu menjadi salah satu sajian utama. Selain itu, menurut cerita 

bahwa zaman dahulu jenis makanan inilah yang pertama kali ditanam oleh nenek 

moyangnya dan menjadi makanan khas orang Kajang. Namun sebetulnya, sokko’ 

pute na lotong  bukan hanya makanan khas orang Kajang tapi juga makanan khas 

orang bugis Sinjai. Sokko’ pute na lotong memiliki simbol kesucian dan dari tidak 

ada menjadi ada serta juga sebagai simbol  kesederhanaan.  Hal ini sesuai dengan 

wawancara peneliti dengan puang Isya selaku tokoh masyarakat mengatakan: 

Sininna difassadiae dilalenna komappugaukki taue Kalomba sebetulna engka 
maneng bettoanna. Fappada sokko’ pute na lotong engka bettoanna. Nappa 
diolo iyamutto mappammula nataneng pannene’e nafanjaji anudianre. Sokko’ 
pute na lotong bettuanna iya uissengnge kesederhana’ang, afa iyaro diolo 
iyamuttoro nafuji nanre fannene’e. nappa faineng lotong nafute bettuanna idi’ 
rufa taue fole dena gaga mancaji engka. Iyana ro sampang engka difugau 
namau tau Kajang atau hugi’ pasti harus engka sokko’ lotong na fute. 
Artinya: 
Semua yang disediakan dalam melaksanakan Kalomba, semua memiliki makna 
atau simbol. Seperti nasi ketan putih dan hitam semuanya memiliki simbol atau 
makna. Kemudian memang dahulu jenis makanan itulah yang ditanam pertama 
kali oleh nenek moyang kami untuk dijadikan makanan. Nasi ketan putih dan 
hitam memiliki makna kesederhanaan karena dahulu jenis makan itu yang 
disukai nenek moyang kami untuk dimakan. Kemuadian hitam dan putih 
menandakan bahwa kita manusia manusia berasal dari tidak ada menjadi ada. 
Itulah sebabnya jika ada acara selamatan ataupun syukuran baik orang Kajang 
ataupun bugis, selalu disediakan nasi ketan hitam dan putih.129 

Jenis kue yang disediakan juga memiliki makna atau simbol tertentu walaupun 

ada beberapa jenis kue yang hanya sebagai hidangan untuk menjamu tamu undangan 

yang hadir. Namun ada jenis kue yang memang merupakan kue wajib yang harus 

 
129Isya (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 11 Mei 2022. 
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disiapkan sebagai syarat dari pelaksanaan ritual tradisi Kalomba di Desa Erabaru 

Keamatan Tellulimpoe. 

Jenis kue yang menjadi wajib sebagai syarat utama yaitu syusyuru’ loppo (kue 

merah besar berbentuk lingkaran penuh), uhu’-uhu’ loppo (kue merah besar 

berbentuk jala-jala), laiyya loppo (kue jahe berukuran besar), doko’- doko’  utti (kue 

nagasari isi pisang). Jenis kue-kue ini selain sebagai tradisi dan kue khas keturunan 

suku Kajang di Desa Erabaru, kue-kue ini memiliki simbol sebagai doa pengharapan 

yang besar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ammatoa (Kepala suku adat 

Tanahtoa di Kajang) yang diterjemahkan ke dalam bahasa bugis oleh Salmiati 

mengatakan: 

Sininna beppa iya farellue difassadia engka maneng bettoanna. Syusyuru’ 
loppo diakkebbukke fole di berre’e difasisyampuru’ golla syella’simbolna 
supaya iyaro ana’ dikalombae tulu masyenning dita mappammula gau’- gau’na 
silong ada-adanna. Beppa uhu’- uhu’ simbolna iyaro ana’ dikalombae 
napahaniki iyaro diasengnge atuo-tuong maega tantanganna farellu dioloi. 
Doko’-doko’ utti simbolna kejujurang afa ise’ silong fabbungkusu’na mannessa 
folemaneng di uttie. Utti lampe, tebbu, kaluku, lempu, banda naiyya maneng 
bua-buahangnge dilalenna tandakke bettoanna hassele’ bumi sebagai tanda 
asukkuruseng afa engka hassele’na kokoe. Namatu-matu’na iyaro ana’ 
dikalombae nasukkurusi manengngi ro hassele’na taneng-tanengnge. 
Artinya: 
Semua kue yang tersedia memiliki arti atau makna. Syusyuru’ loppo yang 
terbuat dari beras dicampur gula merah memiliki simbol supaya anak yang 
dikalomba selalu tampak manis dilihat baik perilakunya maupun tutur katanya. 
Kue uhu’-uhu’ dan laiyya memiliki simbol supaya anak yang dikalomba 
memahami bahwa kehidupan di Dunia memiliki banyak tantangan yang harus 
dihadapi. Kue nagasari memiliki simbol kejujuran karena isi dan 
pembungkusnya berasal dari pisang. Pisang panjang, tebu, kelapa, nangka, 
nanas dan sebagainya memiliki makna sebagai bentuk kesyukuran akan hasil 
perkebunan. Pada masa yang akan datang semua anak yang dikalomba merasa 
bersykur atas hasil bumi yang ditanam di kebun.130 

Senada wawancara peneliti dengan Etta Bau selaku Tokoh adat Kajang 

mengatakan: 

 
130Ammatoa, Kepala Suku Adat Tanahtoa Kajang, Wawancara, 30 Mei 2022. 
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Maega beppa difassadia nakkebbu’ makkunrai dilalenna Kalombae tafi 
sebahagiang ro beppae difassadia untu’ husus mattarima tamu. Tafi beppa 
dilalenna tandakke husus untu’ Akkalombang. Syusyuru’ loppo bettuanna 
supaya ana’ dikalombae tulu manyameng atie nafakkitae mitai nasaba gau’-
gau’na silong ada-adanna tulu madesyeng. uhu’-uhu’ loppo na laiyya loppo 
bettuanna iya ro atuo-tuongnge di Lino liku-likunna namaega tantanganna na 
farellu dioloi. doko’-doko’ utti bettoanna supaya ana’ dikalombae tulu 
mafasye’ dita mappammula gau’-gau’na silong ada-adanna. Uhu’-uhu’ 
bettoanna atuo-tuongnge di Lino maega rintanganna nafarellu dihadapi 
supaya diulle tuo madesyeng. Doko’-doko’ utti bettuanna supaya ana’ 
dikalombae enna natulu mabbelle’ nafuji terus terang. Naiyya ro sininna bua-
buahangnge’ difassadiae bettoanna asukkuruseng lao difuangnge afa sininna 
ditanengnge di kokoe makkihassele’ mui. 
Artinya:  
Banyak kue yang disediakan dan dibuat oleh para wanita dalam pelaksanaan 
Kalomba, namun sebahagian kue tersebut disediakan hanya untuk menerima 
tamu. Sementara kue yang disediakan di dalam tanda (talenan besar terbuat dari 
bam.bu atau rotan) khusus disediakan untuk ritual Kalomba. Syusyuru’ loppo, 
sebagai simbol supaya anak yang dikalomba  selalu tamak manis baik tutur 
katanya maupun perilakunya yang baik. Kue uhu’-uhu’ loppo, laiyya loppo, 
sebagai simbol bahwa kehidupan di Dunia memiliki lika-liku dan rintangan 
yang harus dihadapi supaya bisa tetap hidup dengan baik. Doko’-doko’ utti 
menadakan supaya anak yang dikalomba tidak suka berbohong tetapi selalu 
berterus terang atau berkata yang jujur. Seluruh buah-buahan yang disediakan 
di dalam tanda sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan karena semua yang 
ditanam di kebun memiliki hasil yang dapat dinikmati.131 

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

tradisi Kalomba di Desa Erabaru meiliki jenis kue yang banyak disediakan, namun 

ada jenis kue tertentu yang memang dibuat untuk acara ritual Kalomba. Sementara 

jenis kue lainnya disediakan untuk menjamu tamu undangan yang datang di acara 

pesta Kalomba. Pestanya untuk menerima dan menjamu tamu undangan dilakukan 

pada pagi hari sampai malam sebelum dimulai acara ritual tradisi Kalomba. 

Sementara acara ritual Kalomba sendiri dilakukan pada menjelang tengah malam. 

Selain itu, jenis kue lainnya yang memang dihidangkan untuk menjamu tamu 

tentu memiliki doa dan harapan yang sama baiknya. Apalagi jenis kue tersebut tidak 

hanya karena bahan-bahannya berasal dari hasil bumi yang diolah tetapi juga karena 

 
131Etta Bau (65 Tahun), Tokoh Adat Kajang, Wawancara,Lambari 23 Mei 2022. 
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memiliki rasa yang enak untuk dinikmati sehingga dengan hal tersebut dapat menjadi 

doa kebaikan dan sebagai tanda syukur kepada yang Maha Pemberi Rezki. Hal ini 

sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak Kepala Desa yang mengatakan: 

Ketika saya menghadiri undangan pesta apalagi pesta Kalomba, selalu dijamu 
dengan makanan dan kue-kue yang enak, rasanya ingin tambah lagi dan lagi 
seperti kue bolu gulung, kue dodol, bronis, bolu kertas dan sebagainya. belum 
lagi menu utamanya yang juga tidak kalah enak seperti masakan dagingnya, 
satenya, acarnya, supnya, laha’ betena (ikan mairo yang direndam cuka sampai 
matang dicampur parutan kelapa yang sudah dibakar dan diberi perasan jeruk 
nipis) dn ikan bakarnya.132 

Hal ini menandakan bahwa dalam menjamu tamu undangan pada acara pesta 

tradisi Kalomba tidak hanya jenis kue yang disediakan tetapi juga makanan berat 

yang dapat dinikmati kelezatannya, seperti ikan bakar, masakan daging, acar, sup, 

sayur urap, telur, sate, laha’ bête (ikan mairo yang direndam cuka sampai matang 

dicampur parutan kelapa yang sudah dibakar dan diberi perasan jeruk nipis). Semua 

hidangan tersebut dapat dinikmati oleh tamu undangan. Hidangan-hidangan tersebut 

juga memiliki doa dan harapan yang baik. 

Apabila pada tahap persiapan sudah dianggap beres, semua alat dan 

perlengkapan telah siap maka pihak penyelenggara acara pesta Kalomba siap 

menerima dan menjamu seluruh tamu undangan yang datang dengan penuh suka cita 

dan kehangatan. Tamu-tamu yang datang berasal dari berbagai daerah yang terdiri 

atas keluarga dekat dan jauh, kerabat, teman dan sahabat serta kenalan. 

Penyelenggara pesta dan masyarakat menyambut tamu dengan hangat dan suka cita. 

mereka sampai terharu berpelukan, dan berjabat tangan. Mereka saling merindukan 

karena banyak diantara mereka sudah lama tidak bertemu, dan di pesta Kalomba 

itulah mereka baru dipertemukan.  

 
132Azhari Pasahi (47 Tahun), Plt. Kepala Desa Erabaru, Wawancara, 23 Mei 2022. 
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Sebelum tamu undangan pulang, yang punya hajatan dijabat tangan dengan 

memberikan solo’ (memberi uang dalam bentuk amplop) sebagai wujud trimakasih 

karena telah diundang sekaligus sebagai bentuk saling membantu satu sama lain 

karena dikemudian hari tamu undangan yang hadir, ketika melaksanakan hajatan atau 

pesta akan diperlakukan dengan cara yang sama. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Sebelum acara ritual Kalomba dimulai, didahului dengan acara mangngade’ 

(makan adat dengan menjamu khusus pemerintah setempat) untuk pemerintah 

setempat bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai 

simbol penghargaan dan penghormatan kepada pemerintah setempat dan sekaligus 

memupuk tali silaturrahim antara pemerintah dan seluruh tokoh serta masyarakat 

yang hadir. Wawancara peneliti dengan bapak Abd. Haris selaku Imam Desa Erabaru 

mengatakan: 

Manre ade’ sebetulnya adalah memang tradisi kita. Hal ini dilakukan untuk 
menghargai dan menghormati pemerintah setempat sekaligus sebagai ajang 
silaturrahim antara pemilik pesta, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan 
pemerintahnya. Mengenai Kalomba itu sendiri kan adalah tradisinya orang 
Kajang yang kebetulan beranak cucu disini di Erabaru. Makanya yang 
melakukan itu hanya yang keturunan Kajang saja. Sementara yang bukan 
keturunan Kajang tidak melakukan. Sebagai pemerintah dan saya Imam Desa 
harus menghargai tradisi mereka dengan menghadiri undangan pemilik pesta. 
133 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa manre ade’ 

memang dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada 

pemerintah setempat dan sekaligus memupuk silaturrahim antara pemerintah 

setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta penyelenggara pesta tradisi 

Kalomba. Disamping itu, sebagai bentuk menghargai dan mengormati penyelenggara 

 
133Abd. Haris (57 Tahun), Imam Desa Erabaru, Wawancara  19 Mei 2022. 
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pesta tradisi Kalomba, pemerintah menghadiri undangan. Artinya, dalam manre ade’ 

menimbulkan saling menghargai dan mengormati antara pemerintah setempat dan 

penyelenggara pesta tradisi Kalomba. 

Setelah mangngade’ selesai, dilanjutkan dengan atau Massikkiri’ barasanji 

(barzanji) sebagai simbol untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi saw. dan juga 

sebagai perekat antara keluarga dan masyarakat. Mangngade’ dan barasanji 

dilakukan setelah salat isya sekitar jam delapan sampai sepuluh malam.  Wawancara 

peneliti dengan salah satu tokoh zikir barzanji, bapak Udding mengatakan: 

Iyaro massikkiri’ barasanjie difugau mancaji fapparingngerrang lao di Nabitta 
Muhammad na iyaro keluarga mappugau Kalombae silong masyaraka’ 
laingnge tulu sideppe’ pappada selessureng terutama sitampe bolana sendiri. 
Artinya:  
Zikir barzanji dilakukan sebagai pengingat kepada Nabi Muhammad saw. dan 
antara keluarga yang menyelenggarakan tradisi Kalomba dan masyarakat selalu 
dekat layaknya saudara terutama tetangga sendiri.134 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa zikir barzanji 

sebagai pengingat kepada Nabi Muhammad saw. agar masyarakat sebagai ummatnya 

semakin mencintai Nabi yang telah banyak berkorban membawa manusia dari 

kegelapan kepada cahaya Islam. Selain itu, zikir barzanji untuk merekatkan hubungan 

persaudaraan antara penyelenggara tradisi Kalomba dengan masyarakat, khususnya 

tetangga.  

Setelah mangngande’ dan barasanji selesai, maka akan segera dilanjutkan 

dengan acara ritual Kalomba. Segala perlengkapan dan alat yang telah disediakan dan 

makanan telah disusun rapih di dalam ke dua tanda (talenan besar yang tebuat dari 

bambu atau rotan berbentuk lingkaran) secara penuh, dupa, air dalam baskon kecil, 

beras dalam baskon kecil, daun lontar atau bessi fabbecci (dua buah besi),  daun sirih 

 
134Udding (63 Tahun), Tokoh Zikir Barzanji, Wawancara  19 Mei 2022. 
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dan daun pendingin juga dalam baskon kecil. Kemudian disajikan dihadapan para 

tamu dan keluarga yang hadir menyaksikan. Sandro (juru doa) kemudian memeriksa 

sajian makanan dan perlengkapan serta alat lainnya yang disediakan. Setelah 

semuanya lengkap dan sedia maka selanjutnya ritual dimulai. Adapun prosesi ritual 

tradisi Kalomba sebagaimana yang telah disaksikan oleh peneliti saat melakukan 

penelitian ini dapat diuraikan secara detil adalah sebagai berikut: 

a. Ritual Majjenne’ 

Majjenne’ dalam bahasa bugis adalah berwudhu atau diwudhukkan yang 

berarti mensucikan anak yang akan dikalomba, Pada proses ini, sandro (juru doa) 

mewudhukkan anak dengan menggunakan air yang ada di dalam baskom kecil berisi 

daun sirih yang sudah dibacakan doa dengan harapan mendapatkan keselamatan. 

Ritual majjenne’ dilakukan supaya anak yang akan dikalomba bersih atau suci, 

pandai dan berwibawa. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan puang 

junaed selaku sandro mengatakan: 

Iyaro disuroi anakke dijenneriki sebelunna difatudang silong tau matoaanna 
diolona Kalombae supaya mafaccingngi atau masyakkakki. afa taniafa koelokki 
tau messembajang nappa majjenne’ tafi namau elo’ dikalomba ana’-anakke 
farelluto difaccini, dijenneri. 
Artinya: 
Anak diwudhukkan sebelum duduk bersama orang tuanya di depan Kalomba 
supaya dia suci atau bersih, bukan hanya karena ketika ingin salat seseorang 
berwudhu tetapi juga pada saat anak akan dikalomba juga perlu disucikan atau 
diwudhukkan.135 

Dari wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

ritual tradisi Kalomba berwudhu juga merupakan hal yang penting dilakukan 

sebagaimana ketika seorang muslim hendak melaksanakan salat maka harus 

berwudhu supaya muslim tersebut kembali suci atau bersih. Namun berwudhu dalam 

 
135Junaed (67 Tahun), Sandro, Wawancara, 17 Maret 2022. 
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hal ini, tidak sama dengan wudhu secara islami yang dulakukan secara sempurna 

karena yang dibasuh hanya bahagian wajah saja sementara wudhu secara sempurna 

dimulai dari membasuh tangan hingga kedua kaki sampai dengan mata kaki. 

b. Membakar dupa oleh sandro (juru doa) 

Setelah anak diwudhukkan dengan memakai pakaian yang rapi, kemudian 

didudukkan bersama dengan orang tuanya berhadapan dengan sajian makanan dan 

dupa serta sandro. Selanjutnya, sandro membakar dupa dengan menaburkan 

kamenynyang (kemenyan atau harum-haruman) ke dalam dupa. Disitulah sandro 

memanjatkan doa. Pembakaran dupa oleh sandro dikenal dengan istilah disaui 

(dibakar) yang bermakna keselamatan sehingga bersifat sakral. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan puang Junaed selaku sandro mengatakan: 

Mattunu dupa nabacca faddoangeng bettoanna millau asalamareng 
memmuareggi ana’ dikalombae salama’ mui, enna nakennai lasa atau 
mengngeddai lasana. 
Artinya: 
Membakar dupa dan membaca doa memiliki makna meminta keselamatan 
semoga anak yang dikalomba selamat tidak terkena penyakit atau sembuh dari 
penyakit.136 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat ditelaah bahwa 

pembakaran dupa ini menjadi sebab perantara anak tidak terkena penyakit atau 

sembuh dari penyakit, sehingga dupa menjadi salah satu syarat pokok yang harus 

diadakan. Doa tanpa dupa dianggap seolah ritual tersebut tidak memiliki kesakralan. 

c. Sandro (juru doa) mengkibaskan asap dupa kepada anak 

Pada proses ini, asap dupa dikibaskan pada anak sebanyak tiga kali dengan 

menggunakan piring. Antara sandro dan anak beserta orang tuanya duduk behadapan 

dengan posisi dupa dan sajian makanan berada ditengah diantara mereka. Setelah 

 
136Junaed (67 Tahun), Sandro, Wawancara, 17 Maret 2022. 
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asap dupa dikibaskan sebanyak tiga kali pada anak, dupa diangkat oleh sandro dan 

dioper mengelili anak dan orang tuanya serta sajian makanan sebanyak tujuh kali 

yaitu ke kiri sebanyak tiga kali dan ke kanan sebanyak empat kali, lalu kembali lagi 

dupa tersebut dihadapan sandro (juru doa).  Pada proses ini bermakna keselamatan 

dan keberkahan yaitu anak terhindar dari penyakit dan sembuh dari penyakit bagi 

mereka yang terlanjur sakit baru kemudian dikalomba. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan puang Junaed selaku sandro mengatakan: 

Dirahuni ana’ dikalombae bettoanna  memmuareggi ana’ dikalombae 
salama’na barokah, enna nakennai lasa atau saui lasana. Afa tempo diolo 
taumatoatta komalasai enna gagafa dottoro’ maka tauempuraiki sangngadinna 
dibasyammi faddoangeng nappa dirahuni, kumiro namangngedda lasana. 
Artinya: 
Dilakukan pengasapan pada anak yang dikalomba memiliki makna semoga 
anak selamat dan mendapat keberkahan, tidak terkena penyakit atau sembuh 
penyakitnya, karena dahulu nenek moyang kita jika sakit, waktu itu belum ada 
dokter yang mengobati selain hanya membacakan doa baru dilakukan 
pengasapan, dengan begitu sembuh penyakitnya.137 

Wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa asap dupa yang dikibaskan 

pada anak yang dikalomba, itu adalah obat atau benteng yang sesungguhnya bagi 

anak agar tidak terkena penyakit atau sembuh penyakitnya. Sehingga dupa atau 

pengasapan dalam ritual tradisi Kalomba memang menjadi hal yang sangat urgen 

dilakukan dalam tradisi tersebut. 

d. Proses menyuapi anak  

Pada proses ini, sandro (juru doa) menyuapi anak dengan sokko’ (nasi ketan 

putih dan hitam), nasu likku (masakan ayam lengkuas), dan pisang panjang. Hal ini 

bermakna kesedehanaan dan selalu merasa bersyukur karena dikaruniai anak. hal ini 

sesuai wawancara peneliti dengan puang Isya mengatakan: 

Iyaro koditimpu’ni ana’ dikalombae bettuanna nafuji tuo sederhana, 
nasukkurusi aga nappunnai.sala seddinna umpamana ana’ 

 
137Junaed (67 Tahun), Sandro, Wawancara, 17 Maret 2022. 



101 
 

 
 

Artinya: 
Proses penyuapan pada anak bermakna menyukai hidup sedehana dan 
mensyukuri apapun yang dimiliki, salah satunya misalnya anak.138 

Sementara wawancara peneliti dengan puang Muh. Jafar selaku tokoh 

masyarakat yang dituakan mengatakan: 

Iyaro proses ditimpu’na ana’ dikalombae bettuanna asukkuruseng afa 
engkamua maka difakaengka dianre namaumuni sokko’. 
Artinya: 
Prose penyuapan pada anak yang dikalomba memiliki simbol kesyukuran 
karena kita masih bisa makan walaupun hanya sokko’ (nasi ketan).139 

Berdasarkan kedua wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pada 

proses penyuapan pada anak yang dikalomba sebagai bentuk kesyukuran apapun 

yang dimiliki yaitu anak dan makanana walau sederhana, tidak menuntut sesuai apa 

yang menjadi keinginan. Artinya, menerima dan menikmati apapaun yang diberikan. 

e. Proses memikulkan makanan di pundak dan kepala anak 

Pada proses ini, anak kemudian dipikulkan semua indukan makanan dan 

buah-buahan yang berada dalam tanda (talenan besar yang terbuat dari bambu atau 

rotan berbentuk lingkaran) satu persatu jenis. Misalnya, kampalo, ketupat, syusyuru’, 

uhu’-uhu’, nanas, buah naga dan yang lainnya. Hal ini bermakna agar kelak anak 

tersebut bertanggung jawab apabila menerima amanah dan menjunjung tinggi nama 

baik keluarga serta mampu menghadapi segala persoalan hidup. Hal ini sesuai 

wawancara peneliti dengan Ammatoa selaku pemangku adat tanahtoa yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa bugis oleh Salmiati mengatakan: 

Kampalo loppo’ syusyuru’ loppo, uhu’-uhu’ dipasoppoiangngi ana’ 
dikalombae supaya bertanggung jawakki silong najagai asenna tau matoanna. 
Afa tuo dilinoa maega persoalang parellu dioloi. 
Artinya: 
Kampalo loppo, syusyuru’ loppo, uhu’-uhu’ dipikulkan kepada anak yang 
dikalomba supaya kelak memiliki tanggung jawab dan menjaga nama baik 
orang tuanya, karena hidup di Dunia banyak persoalan yang harus dihadapi.140 

 
138Isya (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 11 Mei 2022. 

139Muh. Jafar (62 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 10 Mei 2022. 
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Wawancara di atas menandakan bahwa proses ini memiliki harapan yang luar 

biasa. Makanan yang dipikulkan di atas bahu anak adalah bentuk harapan orang 

tuanya agar kelak anaknya memiliki tanggung jawab dan menjaga nama baik orang 

tua dan keluarganya. Harapan tersebut adalah doa yang menjadi semoga terwujud. 

f. Proses rautta’ (daun lontar) atau dua buah besi  

Selanjutnya adalah sandro membunyi-bunyikan rautta’ (daun lontar) atau dua 

buah besi pada telinga dan mata anak. Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti, pada proses ini ada yang menggunakan daun lontar da nada 

juga yang menggunakan dua buah besi. Maknanya atau simbolnya adalah agar anak 

dapat mendengar yakni senantiasa mendengarkan perkataan orang tuanya, mendengar 

hal-hal yang baik serta melihat hal-hal yang baik. Hal ini sesuai wawancara peneliti 

dengan puang Jafar selaku tokoh masyarakat mengatakan: 

Bettoanna difelletto’-letto’ rauttakke atau bessi febeeccikke di syolinna silong 
matanna ana’ dikalombae supaya tulu nangkalina mui ada-adanna tau 
matoanna. Makkita sininna anu madesyengnge. 
Artinya: 
Makna dibunyi-bunyikan daun lontar atau besi pada telinga dan mata anak 
supaya anak selalu mendengarkan orang tuanya serta melihat hal-hal yang 
baik.141 

Wawancara tersebut di atas lagi-lagi bermakna harapan yang sangat baik oleh 

orang tua terhadap anaknya. Proses ini berisi harapan orang tua agar anaknya selalu 

taat dan mendengarkan perkataannya serta harapan agar anak selalu melihat hal-hal 

yang baik dan memalingkan penglihatannya dari hal-hal yang buruk yang dapat 

merusak diri dan masa depannya. Harapan ini juga adalah doa yang menjadi semoga 

terwujud, sehingga anaknya selalu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang 

tuanya. 

 
140Ammatoa, Kepala Suku Adat Tanahtoa Kajang, Wawancara, 30 Mei 2022. 

141Muh. Jafar (62 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 10 Mei 2022. 
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g. Proses Fasserring Inru’ (sapu lidi aren) 

Pada proses ini, sandro menyelupkan fasserring inru’ atau dikenal juga 

dengan istilah ju’ju ke dalam air lalu memukul-mukulkan atau menyapukan 

dihadapan anak. Pada proses ini menurut hasil observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti bahwa tidak semua orang yang melaksanakan tardisi Kalomba melakukan 

proses ini. Artinya, ada yang melakukan proses ini dan ada juga yang tidak 

melakukan proses ini. Berdasarkan wawancara peneliti dengan puang Isya selaku 

tokoh masyarakat yang dituakan mengatakan: 

Enna mutto naiyya maneng pugaukki proses fasserring inru’ atau ju’ju asenna 
tafi’ iyaro pugaukkengngi engkaeppa keturunang karaenna. Afa iya itu 
fasserring inru’ atau ju’ju tania sembarang fasserring tafi diala fole di bola 
arajangnge. Tania sembarang tau mappunnaiki paddibolai.  
Artinya: 
Tidak semua orang yang berketurunan Kajang kerjakan proses fasserring inru’ 
atau dengan yang diistilahkan  ju’ju, tetapi yang melakukan proses itu hanya 
yang memiliki keturunan karaeng. Fasserring inru’ atau ju’ju bukanlah 
sembarang sapu lidi biasa tetapi diambil dari rumah kerajaan. Bukan sembarang 
orang yang memiliki dan menyimpannya di rumahnya.142 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, peneliti memberikan penguatan bahwa 

fasserring inru’ atau ju’ju tersebut yang boleh memiliki hanya keturunan dari 

Karaeng Padulu Daeng Soreang yang memang sangat diwajibkan untuk 

melaksanakan tradisi Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe, sehingga 

segala perlengkaan dan alat serta prosesnya harus lengkap. 

Adapun makna atau simbol dari proses fasserring inru’ atau ju’ju pada anak 

agar anak terhindar dari penyakit yang akan menghampirinya serta  proses memiliki 

simbol sapu penyakit pada anak. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan 

Etta Bau selaku tokoh adat Kajang mengatakan: 

Iyaro prosesna ju’ju dibettoaniki fasserring lasana ana’ana’ dikalombae. 
Artinya: 

 
142Isya (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 11 Mei 2022. 
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Proses ju’ju atau sapu lidi aren dimaknai sebagai menyapu penyakit pada anak-
anak yang dikalomba.143 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa proses ju’ju (sapu lidi aren) 

merupakan hal yang penting dilakukan karena sapu lidi aren tersebut disimbolkan 

untuk menyapu penyakit yang datang agar pergi dari tubuh anak atau penyakit 

tersebut disapu memang sebelum tamak jelas kedatangannya pada tubuh anak. 

Ibaratnya, sampah yang berserakan dilantai memerlukan sapu untuk membersihkan 

lantai tersebut kembali ataukan tempat tidur yang harus tetap disapu setiap hari walau 

kotoran dan debunya tidak tampak. 

h. Proses daun sirih dan daun pendingin. 

Pada proses ini, sandro (juru doa) mencelupkan daun sirih ke dalam air yang 

telah disediakan, kemudian mempercikkannya kepada anak. Hal ini bermakna 

Kalomba berlangsung dingin dan anak yang dikalomba menjadi anak yang 

menyejukkan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan puang junaed mengatakan: 

Diabbessirangngi raussirie lao di ana’ dikalombae bettoanna Kalomba tette 
makecce ennagaga masalah. 
Artinya: 
Daun sirih yang dipercikkan kepada anak bermakna Kalomba berlangsung 
dingin tidaka terjadi masalah. 

Sementara wawancara peneliti denga Etta Bau mengatakan: 

Iyaro dihessikki raussiri ana’ dikalombae supaya atinna tulu makecce’ enna 
nafaccaireng.  
Artinya: 
Daun sirih yang dipercikkan kepada anak yang dikalomba bermakna supaya 
hatinya selalu dingin menyejukkan tidak emosian.144 

Sedangkan wawancara peneliti dengan bapak Baharuddin selaku Kepala Desa 

Erabaru dimisioner mengatakan: 

Daun sirih itu bermakna bahwa kelak anak itu matanre siri’na (tinggi rasa 
malunya). Kalau tahakkelle’ (daun pendingin) bermakna mendinginkan bahwa 

 
143Etta Bau (65 Tahun), Tokoh Adat Kajang, Wawancara,Lambari 23 Mei 2022. 

144Junaed (67 Tahun), Sandro, Wawancara, 17 Maret  2022. 
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selama pelaksanaan tradisi Kalomba itu berlangsung secara baik dan anak 
memiliki rasa malu (siri’) yang tinggi.145 

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa proses daun sirih dan 

daun pendingin juga menjadi hal yang penting karena proses ini juga memiliki 

harapan yang sangat baik yaitu agar acara tradisi Kalomba yang dilakukan tetap 

berjalan dengan baik tanpa kendala atau masalah apapun. Kemudian proses ini 

memiliki harapan agar anak senantiasa hatinya baik dan menyejukkan siapapun, tidak 

mudah emosi dan tidak pemarah serta memiliki rasa malu yang tinggi. Hal tesebut 

merupakan harapan dan doa yang sangat baik yang seharusnya dimilki oleh setiap 

manusia, karena hal tersebut sangat sulit dilakukan. Daun sirih dan daun pendingin 

dalam proses ini dianggap sebagai simbol yang sangat bermanfaat disamping 

memang dijadikan sebagai obat bagi masyarakat di Desa Erabaru Kecamatan 

Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 

i. Proses Tabur Beras 

Pada proses ini, sandro (juru doa) menghamburkan beras segenggam kepada 

anak dan semua keluarga yang datang menyaksikan acara ritual Kalomba. Proses ini 

memilki simbol berakhirnya acara ritual Kalomba dan kelak anak dapat memahami 

bahwa hidup membutuhkan kerja keras untuk tetap bertahan hidup. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan puang Junaed selaku sandro mengatakan: 

Mangngamporang berre lao di ana’ diklombae na keluargana silong tau 
engkae mitai ritualna Kalombae bettuanna furani acarae na diharaki matu’na 
ana’ dikalombae napahamiki makkedda iyaro atuotuongnge dilino farellu 
majjama memmuareggi dieullemua tahattuo. 
Artinya: 
Menaburkan beras kepada anak dan keluarga serta orang yang hadir 
menyaksikan ritual Kalomba menandakan selesainya acara ritual tersebut degan 
harapan kelak anak dapat memahami bahwa kehidupan memerlukan kerja keras 
untuk bertahan hidup.146 

 
145Baharuddin  52 Tahun), Kepala Desa dimisioner, wawancara 21 Mei 2022. 

146Junaed (67 Tahun), Sandro, Wawancara, 17 Maret  2022. 



106 
 

 
 

Wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa proses tabur beras sebagai 

tanda atau simbol selesainya ritual tradisi Kalomba dengan harapan kelak dimasa 

mendatang setelah anak dewasa dapat memahami pentingnya kerja keras untuk tetap 

bertahan hidup di Dunia. Harapan tersebut lagi-lagi adalah doa yang semoga terwujud 

dan anak benar-benar memahami bagaimana kerasnya hidup yang untuk bertahan 

membutuhkan  dan semangat yakni kerja keras. 

3. Tahap Akhir Pelaksanaan 

Rangkaian penutup dari acara tradisi Kalomba adalah solo’ (memberikan 

uang) kepada anak yang dikalomba.  Uang yang diberikan diletakkan dalam sebuah 

dulang (talenan besar  yang berbentuk bulan terbuat dari besi) sambil dipukul-pukul 

dulang tersebut. Uang diberikan secara transparan dan dipublikasikan atau 

diumumkan jumlahnya serta dicatat oleh pihak keluarga. 

 Umumnya yang melakukan solo’ (memberi uang) adalah keluarga dan 

kerabat. Jumlah uang yang diberikan ratusan hingga jutaan rupiah. Pihak keluarga 

yang solo’ (memberi uang) dalam jumlah yang besar sampai jutaan rupiah adalah 

keluarga dekat. Sementara keluarga jauh hanya memberikan hingga ratusan ribu 

rupiah yaitu hanya kisaran dua ratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah. 

Adapun tamu lain yang hadir menyaksikan acara ritual Kalomba yang bukan keluarga 

atau kerabat yakni hanya masyarakat atau tetangga yang berstatus orang bugis Sinjai 

solo’ (memberi uang) hanya ala kadarnya saja sesuai keikhlasan yaitu seratus ribu 

rupiah hingga dua ratus ribu rupiah. 

Keluarga yang solo’ juga tidak hanya dalam bentuk uang tetapi ada juga 

dalam bentuk beras yang jumlahnya puluhan hingga ratusan liter yaitu lima puluh 
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hingga seratus liter. Beras ini dijadikan sebagai pengganti uang yang diberikan. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan puang Karim selaku tamu mengatakan: 

Iya’ fura massolo’ lima ratussebbu afa alena eddinria nasoloria sekuttoro 
hettunna ukalomba anakku’. 
Artinya: 
Saya pernah solo’ (memberinya uang) lima ratus ribu rupiah, karena dia juga 
pernah memberi saya uang dengan jumlah yang sama saat saya melakukan 
acara Kalomba untuk anak saya.147 

Sementara wawancara peneliti dengan puang Rahmatia selaku masyarakat 

bugis Sinjai mengatakan: 

Iya’ fura massolo’ siratussebbu tafi ennappa memeng kusolo’ hettunna gau’na. 
Iyamani kusolo’ diritualnamani afa elottoa’ mitai acara ritualna jadi 
sekalianppi kuro kusolo’. Hettukku mappugau eddinria furaka nasolori 
sekuttoro. 
Artinya: 
Saya pernah solo’ (memberi uang) seratus ribu rupiah, tetapi memang saya 
belum solo’ di acara pestanya. Saya solo’ saat di acara ritualnya karena saya 
ingin menyaksikan acara itu. Waktu saya dulu melakukan hajatan, saya juga 
pernah diberi uang dengan jumlah yang sama yang saya berikan.148 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut di atas, peneliti menelaah bahwa acara 

solo’ pada ritual tradisi Kalomba merupakan ajang saling membantu antara pihak 

penyelenggara pesta Kalomba dengan keluarga dan para tetangga serta para tamu 

yang hadir karena mereka juga dibantu saat melakukan acara hajatan. Tetapi bantuan 

tersebut dianggap sebagai utang yang harus dikembalikan atau dibayar karena hal 

tersebut dapat menjadi beban apabila tidak dikembalikan atau dibayar sesuai dengan 

jumlah yang pernah diberikan. Artinya, ada perasaan tidak enak di hati apabila 

jumlah yang dikembalikan dibawah dari jumlah yang pernah diberikan. Adapun 

besaran atau jumlah uang yang diberikan sesuai keinginan dan keikhlasan orang 

tersebut. Namun hal tersebut lagi-lagi dapat menjadi beban bagi penyelenggara pesta 

 
147Karim (48 Tahun), Tamu, Wawancara, 20 Mei 2022. 

148Rahmatia (52 Tahun), Tamu, Wawancara, 19 Mei 2022. 
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Kalomba karena mau tidak mau, pemberian tersebut harus dibalas sesuai jumlah yang 

diberikan kepadanya, bahkan terkadang lebih. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan puang Jafar mengatakan: 

Iyaro doi disolorangnge sebetulna lisu mutoi faineng koengka nafugau afa 
masirikki taue narekko enna disolori toi seku’ro afa anggakki fabbere anu elo’ 
difalisu faineng, tania febbere syuma-syuma.Biasa to iyaro difalisue difalebbi 
dibanding purae taue narengngi. 
Artinya: 
Uang yang diberikan sebetulnya akan kembali lagi apabila tersebut melakukan 
hajatan karena ada perasaan malu jika tidak diberikan juga dengan jumlah yang 
sama yang pernah ia berikan karena pemberian itu dianggap pemberian yang 
harus dikembalikan, bukan pemberian secara cuma-cuma. Namun terkadang 
uang yang dikembalikan di atas dari yang pernah diberikan. 149 

Sementara wawancara peneliti dengan puang Ruhani selaku tamu 

mengatakan: 

Narekko disoloriki tau furae solo’ didi’ hettutta mappugau Kalomba na enna 
nafada sekukke nasolorangnge hettunnato mappugau Kalomba, biasato 
nasyarita taue makkedda iyanu sekumi ro nassolorang fadahale iya’ eddinria 
seku’ro uarengngi. 
Artinya: 
Apabila diberikan uang passolo’ dengan jumlah yang tidak sama yang pernah 
diberikan kepada orang yang pernah memberikan kepada kita uang passolo’ 
maka kita akan dicerita jelek kepada orang lain atau tetangganya. Biasa juga 
uang yang dikembalikan labih dari yang pernah diberikan. Hal ini sebagai tanda 
terimakasih dan ada perasaan malu apabila yang dikembalikan jumlahnya 
hanya sama dengan yang pernah diberikan.150 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, peneliti menelaah bahwa solo’ 

(pemberian uang) tersebut adalah hal yang harus diupayakan sebagai balasan 

kebaikan karena telah dibantu sekaligus utang yang harus dibayar. Dengan demikian, 

masyarakat merasa harus mengupayakan bagaimana caranya untuk mengembalikan 

utang tersebut, karena apabila tidak dikembalikan dengan jumlah yang sama, ada 

perasaan malu dan tidak enak hati serta dapat menjadi cerita bagi orang lain. 

Sementara uang yang dikembalikan jumlahnya lebih dari yang pernah diberikan 

 
149Muh. Jafar (62 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Erabaru 10 Mei 2022. 

150Ruhani (48 Tahun), Tamu, Wawancara, 21 Mei 2022. 
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hanya sebagai rasa terimakasih dan perasaan malu apabila tidak lebih. Artinya, 

bergantung dari kemauan masing-masing orang, ingin mengembalikan sesuai jumlah 

yang pernah diterima atau mengembalikannya dengan jumlah yang lebih dari yang 

pernah diterima. 

Adapun poin-poin yang tekait dengan masalah solo’ dalam acara tradisi 

Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe adalah pertama, jenis passolo’ 

yang diberikan dapat berupa uang atau sumbangan beras dan barang-barang lainnya, 

tergantung kemapuan. Kedua, segala bentuk pemberian solo’ selain sebagai bentuk 

pertolongan atau bantuan, juga dijadikan sebagai utang yang harus dibayar atau 

dikembalikan sesuai dengan jumlah yang pernah diberikan. Ketiga, pihak-pihak yang 

melakukan solo’ adalah dari pihak keluarga dekat dan jauh, kerabat, tetangga, dan 

orang-orang dari luar selain keturunan suku Kajang. Keempat, uang yang diberikan 

sebagai bentuk solo’ dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh seluruh tamu 

yang hadir serta diumumkan dan dicatat nama dan besaran jumlah uang yang 

diberikan.  

Peneliti juga mendapatkan beberapa informasi bahwa hasil solo’ yang telah 

dihitung besaran jumlahnya dijadikan sebagai tabungan, modal usaha yang nantinya 

dari hasil tersebut dapat dijadikan sebagai modal kembali untuk mengembalikan atau 

membayar utang atau pemberian yang pernah diterima saat melakukan acara pesta 

tradisi Kalomba tersebut. Hal tersebut pula sebagai tambahan modal untuk 

mengembalikan sumbangan-sumbangan yang pernah diterima saat melakukan pesta, 

masyarakat di Erabaru giat bekerja, baik mengolah lahan milik sendiri maupun 

menjadi pekerja atau makan upah kepada orang lain dan tetangganya, bahkan ada 

yang sampai keluar daerah untuk mencari tambahan modal selain memang disamping 
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mencari biaya hidup. Hal ini menjadi berengaruh terhadap perkembangan ekonomi 

masyarakat di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe sehingga masyarakat giat 

bekerja dengan berangkat di pagi hari dan terkadang baru kembali di sore hari. 

 

D. Pesan Dakwah Kultural Muhammadiyah tehadap Tradisi Kalomba di Desa 

Erabaru Kecamatan Tellulimpoe 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ada beberapa makna simbolik yang muncul yaitu: 

a. Tetangga yang berdatangan ke rumah pelaksana tradisi Kalomba membantu 

mengolah segala bahan dan alat yang dibutuhkan. 

Hal ini sesuai dengan pesan dakwah karena perilaku tersebut merupakan 

tolong-menolong dan kepedulian sosial yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Di 

dalam ajaran Islam memang manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, dan 

sifat ini secara fitrah sudah  tertanam dalam diri setiap muslim pada umumnya dan 

masyarakat muslim di Desa Erabaru pada khususnya. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan Ustadz Maddolangang selaku Ketua Umum Piminan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe mengatakan: 

Masyarakat atau tetangga yang datang membantu membuat kue dan masakan 
lainnya adalah perilaku yang baik dan perlu diapresisasi. Apalagi membantu 
sebagai wujud tolong menolong memang dianjurkan dalam ajaran Islam. Sifat 
dan perilaku tolong menolong memang seharusnya dimiliki oleh setiap orang 
karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat baik dan dianjurkan dalam 
Islam.151 

 
151Maddolangang (57 Tahun), Ketua Pimpinan Cabang Muuhammadiyah Kecamatan 

Tellulimpoe, Wawancara, 18 Mei 2022. 
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Sifat suka membantu atau tolong menolong ini merupakan suatu kebaikan 

yang harus dipelihara dan memang Islam mengajarkan itu.152 Allah swt. berfirman 

dalam QS. Al-Maidah/5:2 

❑◆➔⬧◆  ◼⧫    

◆❑◆    ◆  ❑◆➔⬧  

◼⧫    ◆➔◆    

❑→◆          

  ⬧➔      

Terjemahnya: 
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.153 

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada 

manusia supaya memiliki sifat saling tolong menolong atau saling membantu diantara 

mereka dalam kebaikan dan takwa. Tujuan membantu baik dalam bentuk tenaga, 

uang, maupun barang merupakan suatu kebaikan yang memang sepantasnya 

dilakukan apalagi dalam bertetangga dan kekeluargaan. Hal itu merupakan suatu 

keharusan karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain disekitarnya. 

Artinya, dengan memiliki sifat tolong menolong merupakan sifat yang terpuji 

dan mengakibatkan orang lain menyukai kepribadian orang tersebut yang 

memilikinya. Lagi pula sifat tolong menolong merupakan wujud kepribadian 

seseorang, karena ciri seorang muslim adalah memiliki pribadi yang suka menolong 

sesamanya yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Jadi seorang muslim yang 

 
152Abd. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 2022. 

153Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 106. 
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tidak memiliki sifat ini maka diragukan keislamannya karena tidak memiliki 

kepekaan sosial. 

Tolong menolong secara gotong royong merupakan hal yang sangat baik dan 

mempermudah selesainya urusan atau pekerjaan. berdasarkan wawancara peneliti 

dengan Ustadz Abd. Azis selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Tellulimpoe mengatakan: 

Yang sangat perlu diapresiasi dalam pelaksanaan tradisi Kalomba di Desa 
Erabaru adalah nilai persatuan atau gotong royongnya. Sifat persatuan dan 
gotong royong yang mereka miliki sangat tinggi dan ini perlu dicontoh, 
terutama dikalangan Muhammadiyah sendiri. Saya lihat sejak dulu memang, 
apabila tetangganya memiliki pekerjaan baik pekerjaan itu kecil ataupun besar 
atau hajatan apapun yang dilakukan oleh tetangganya, masyarakat selalu 
bersatu dan bekerjasama membantu menyelesaikannya. Hal seperti ini sangat 
baik untuk diikuti dan inilah yang terjadi pada pelaksanaan tradisi Kalomba di 
Erabaru.154 

Berdarakan wawancara tersebut di atas bahwa membantu menyelesaikan 

urusan orang orang lain secara gotong royong merupakan sesuatu hal yang terpuji dan 

sesuai pesan dakwah. Karena Islam mengajarkan manusia untuk memiliki kepekaan 

dan kepedulian sosial terhadap sesama sehingga membantu sebagai bentuk tolong 

menolong-menolong dan gotong royong sesuai dengan prinsip ajaran Islam atau 

pesan dakwah. 

b. Musyawarah untuk menetap hari yang baik untuk melaksanakan tradisi Kalomba 

Hal ini merupakan hal yang sangat baik dan memang penting untuk dilakukan 

untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menetapkan keputusan-keputusan 

terbaik sebagai suatu kesepakatan bersama. Musyawarah dalam Islam merupakan hal 

yang dianjurkan dan memang merupakan amalan yang sangat mulia untuk dilakukan 

guna untuk bertukar pendapat antara pihak keluarga atau pihak-pihak yang terkait 

 
154Abd. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM  Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 

2022. 
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mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta 

diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.  

Untuk mengambil suatu keputusan memang harus dilakukan melalui 

perundingan supaya tidak terjadi selisih paham dan kekecewaan. Musyawarah 

merupakan skema pertukaran pendapat yang telah diatur dalam ajaran Islam tentang 

suatu perkara agar dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Allah swt. 

berfirman dalam QS. Al-Imran/3:159 

☺⬧  ☺◆        

⬧    ❑⬧◆    →⬧    

⬧  ❑    

❑    ⬧  ⧫  

⧫◆  ⚫  

➔◆        

⬧⬧  ⧫  ◆❑⧫⬧  ◼⧫  

        ⧫  

⧫◆❑⧫☺     

Terjemahnya: 

Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 
mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawaralah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang 
bertawakkal.155 

 
155Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 37. 
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Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa musyawarah 

merupakan perkara yang sangat urgen  untuk dilakukan untuk mengambil keputusan 

yang tepat secara bersama demi kebaikan bersama.  

c. Tanda’ Loppo yang bermakna kesederhanaan 

Di dalam ajaran Islam manusia atau umat Islam diajarkan untuk selalu hidup 

sederhana yakni menggunakan hidup ini secara sederhana tidak berlebihan dan boros 

atau memaksanakan diri untuk memenuhi semua keinginan yang pada akhirnya 

menimbulkan kesombongan. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-maidah/5:77 

➔  ⧫  ⧫    

❑➔⬧    →  ◆  

⬧  ◆  ❑➔⬧  

◆◆❑  ❑⬧  ⬧  ❑    

⬧  ❑◆    

❑◆  ⧫  ◆❑  

      

Terjemahnya: 

Katakanlah Muhammad “wahai ahli kitab janganlah kamu berlebih-lebihan 
dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti 
keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu telah menyesatkan banyak 
manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.156 

Ayat di atas memberikan penekanan bahwa Islam menganjurkan manusia 

untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan termasuk gaya hidup. Hidup sederhana 

dapat menjadikan pelakunya menjadi rendah hati dan selalu bersyukur apapun dan 

bagaimanapun kondisi hidupnya. Orang yang hidup sederhana akan selalu merasa 

cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hidup yang penuh 

 
156Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 62. 
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dengan kesedehanaan selalu menggunakan segala sesuatu dengan bijak dan 

seperlunya. 

d. Sokko’ pute dan sokko’ lotong yang bermakna manusia diciptakan dari tidak ada 

menjadi ada 

Hal ini menunjukkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai makhluk 

yang diciptakan oleh Allah swt. yang tadinya tidak ada kemudian ada di permukaan 

bumi. Namun hal yang lebih penting untuk disadari bahwa Allah tidak menciptakan 

manusia dengan sia-sia melainkan memiliki tujuan yaitu beribadah kepada Allah atau 

melaksanakan segala PerintahNya dan menjauhi segala LaranganNya. Allah swt. 

berfirman dalam QS. Al-Mu’minun/23:115 

⬧⬧  ☺  

◼  ⧫⧫  ◆  

◆⬧   ⧫❑➔➔       

Terjemahnya: 

Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa 
ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami.157 

Ayat di atas telah jelas mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan begitu 

saja melainkan diberi tugas dan tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan 

baik di Dunia maupun di Akhirat. 

Tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah 

swt. Allah berfirman dalam QS. Az-Zariyat/51:56 

Terjemahnya: 
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepadaKu.158  

 
157Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 176. 

158Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 263. 
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Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin adalah 

semata-mata untuk beribadah kepadaNya, baik ibadah umum  maupun ibadah khusus. 

Allah menjanjikan surga bagi mereka yang melaksanakan ibadah dan menjanjikan  

neraka magi mereka yang ingkar dan tidak melaksankan ibadah sesuai perintah Allah 

swt. 

Bukti bahwa Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia adalah 

diutusnya Rasul  untuk .memberikan petunjuk kepada sekalian manusia di Bumi. 

Dengan mengikuti petunjuk Rasul menandakan bahwa manusia taat kepada perintah 

Allah dan tentunya taat kepada Rasul Allah dan imbalannya adalah Surga. 

e. Kue syusyuru’ bermakna agar anak selalu tampak manis baik perilaku maupun 

tutur katanya 

Hal ini merupakan sebuah pengharapan yang baik agar perilaku dan tutur kata 

senantiasa baik. Islam sangat menyukai hal-hal yang baik terutama erilaku dan tutur 

kata yang baik. Bahkan Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu berperilaku 

yang baik dan bertutur kata yang sopan dan santun kepada setiap lawan bicara. 

Kesemuanya merupakan perwujudan akhlak mahmudah atau akhlak yang baik.  

Rasulullah saw. diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Allah 

swt. berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33:21 

⬧  ⧫  ⬧    ❑◆    

◆❑  ◆  ☺  ⧫  

❑⧫    ⧫❑◆◆  

⧫  ⧫⬧◆      

     

Terjemahnya:  
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Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu yaitu 
bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang 
banyak mengingat Allah.159 

Ayat di atas sudah jelas menerangkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi 

akhlak d..engan mengutus Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik, yang 

tentunya memiliki akhlak yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan 

hal yang sangat penting bagi seorang muslim. 

f. Kue uhu’-uhu dan laiyya bermakna bahwa kehidupan di Dunia memiliki banyak 

tantangan yang harus dihadapi 

Hal ini merupakan motivasi hidup untuk berjuang dan tetap semangat 

menghadapi apapun yang akan terjadi kedepan. Harapan dan motivasi seperti ini 

merupakan hal yang sangat baik yang memang harus dimiliki oleh seorang muslim. 

Sejatinya, hidup adalah perjuangan yang harus dilakukan dengan semangat. 

Islam mengajarkan bahwa untuk menjalani kehidupan, manusia harus 

memiliki pribadi yang kuat dan semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Sikap 

seperti ini dapat menjadikan manusia mampu melewati dan menyelesaiakn berbagai 

persoalan yang ada. Bukan malah menjadi pribadi yang lemah, pesimis dan gampang 

menyerah padahal belum mencoba untuk berusaha. Apalagi sikap optimis memang 

merupakan salah satu ciri orang beriman. Sikap seperti ini memberikan keyakinan 

bahwa Allah akan memudahkan segala urusan kita. Allah berfirman dalam QS. Al-

Imran/3:139 

◆  ❑⬧  ◆  ❑⧫⧫  

◆  ⧫❑◼      

⧫✓⬧      

 
159Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 211. 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu 
paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman.160 

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa ciri seorang muslim adalah 

memiliki optimism yang tinggi untuk tetap berjuang melewati alur kehidupan yang 

terus berjalan. Rintangan apapun harus dilewati dengan penuh semangat bahwa Allah 

akan memudahkan semua urusan. Karena untuk bertahan harus dengan perjuangan 

yang maksimal. 

Perjuangan dalam hidup memang tidak mudah tetapi Allah tidak akan 

memberikan masalah melebihi kemampuan hambanya. Justru  perjuangan dapat 

dijadikan sebagai dorongan dan semangat untuk menghadapi tantangan yang dialami. 

g. Kue doko-doko utti bermakna kejujuran 

Jujur merupakan hal yang dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang muslim 

sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang merupakan sikap terpuji. Pesan 

kejujuran merupakan hal yang sangat baik dan dianjurkan. 

Jujur berarti terbuka, tidak berbohong dan apa adanya. Allah memerintahkan 

untuk selalu mengatakan kebenaran walau bertentangan dengan kepentingan diri 

sendiri. kejujuran adalah hal yang positf yang tidak semua orang memilikinya. 

Kejujuran adalah sikap yang dihargai oleh semua orang dan tentunya Allah sangat 

menyukai. 

Kejujuran menyirat sebuah perkataan kebenaran dalam semua situasi dan 

keadaan. Seperti kata pepatah bahwa kejujuran adalah sesuatu yang mahal karena 

tidak semua orang mampu melakukannya. Allah berfirman dalam QS. Al-

Ahzab/33:70 

 
160Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 35.  
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⧫  ⧫  ❑⧫◆  

❑→    ❑❑➔◆  ❑⬧  

       

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ucapkanlah perkataan yang benar.161 

Ayat di atas menekankan kepada manusia agar selalu memiliki sikap jujur 

dalam hal apapun. Jujur dalam hal mengatakan kebenaran maupun dalam melakukan 

suatu pekerjaan. 

h. Buah nangka, nanas dan buah lainnya bermakna kesyukuran atas hasil panen yang 

dimiliki. 

Hal ini sesuai dengan pesan dakwah bahwa orang yang beriman adalah orang 

yang selalu bersyukur atas apapun yang dimilki. Kata kunci dari syukur adalah 

berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan manusia dan memberikan 

rezki. Manusia ada karena Allah dan rezki ada karena Allah, semua karena Allah dan 

itu harus disyukuri. 

Bersyukur adalah hal yang mulia karena mampu menerima segala yang Allah 

berika dalam hidupnya dengan laang tanpa mengeluh. Semakin banyak bersyukur 

maka hidup akan semakin tentram, bahagia dan mulia. Orang yang bersyukur berarti 

berterima  kasih kepada Allah atas nikmatNya. Namun bersyukur dapat dilakukan 

dengan lebih giat beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang Allah 

lebih senangi, menyebut AsmaNya dan seantiasa MengingatNya. Allah berfirman 

dala QS. Al-Baqarah/2:152 

 
161Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 215. 
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⬧    

→◆    ◆  →⬧  

     

Terjemahnya: 

Maka ingatlah Kepada-Ku, Akupun akan ingat kepadamu. Bersyukurlaj 
Kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar Kepada-Ku.162 

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk selalu 

bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Bersyukur dilakuan denga banyak 

mengingat Allah dan beribadah KepadaNya dengan penuh ketaatan. 

2. Proses Pelaksanaan   

a. Makanan yang banyak 

Makanan yang banyak yang disediakan yang belum tentu dapat dihabiskan 

dapat mengandung unsur mubazzir karena makanan yang tidak bisa dihabiskan dapat 

menjadi rusak atau basi sehingga makanan tersebut terbuang. Hal inilah yang 

membuatnya mubazzir. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Tajuddin 

selaku tokoh Muahammadiyah mengatakan: 

Makanan yang banyak yang disediakan itu belum tentu bisa dihabisi semua. 
Artinya sangat berlebihan sehingga akan menyebabkan makanan tersebut 
menjadi basi dan terbuang. Hal ini bisa menyebabkan mubazzir atau 
menghambur-hamburkan makanan dan Islam tidak mengajarkan itu. Perbuatan 
mubazzir  tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam sehingga hal ini harus 
dihindari.163 

Ustadz Abd. Azis juga mengatakan bahwa makanan-makanan yang banyak 

tersebut memiliki unsur mubazzir atau pemborosan makanan karena belum tentu 

dapat dihabiskan semua. Padahal di dalam ajaran Islam perbuatan mubazzir tidak 

 
162Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 13. 

163Tajuddin (47 Tahun), Tokoh Muhammadiyah, Wawancara, 18 Mei 2022. 
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diperbolehkan.164 Namun seringkali kita menganggapnya hal yang lumrah. Allah 

berfirman dalam QS. Al-Isra’/17:26-27 

◆◆ُ ُ⬧ُ ُ◼→ُ ُُ

⧫✓☺◆ُ ُ⧫◆ُُ

ُ ُ◆ُ ُ⧫➔ُ

⬧ُ ُُ ُ ُ ُُُ

⧫⧫☺ُ ُ❑ُُ

⧫◆❑ُُ✓◆ُُُُ⧫◆ُُ

⬧ُ ُ◼⧫ُ

❑→ُُُُُُ 

Terjemahnya: 

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan 
orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah 
saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.165 

Ayat tersebut di atas memberikan penegasan bahwa Allah melarang perbuatan 

mubazzir atau perbutan boros karena perbuatan tersebut merupakan kebiasaan setan. 

Maka barangsiapa yang melakukan pemborosan atau mubazzir, mereka adalah 

saudara-saudara setan. Perilaku mubazzir menjadi sesuatu hal yang sebisa mungkin 

untuk dihindari, mengingat perilaku ini sangat dibenci oleh Allah bahkan dianggap 

sebagai orang-orang yang hina karena mereka berteman dengan setan.  

Sikap mubazzir termasuk sikap tidak adil karena menyediakan makanan yang 

berlebihan dan pemborosan harta yang tidak sesuai apa yang dibutuhkan. Pelaksanaan 

tradisi Kalomba dianggap sebagai perilaku mubazzir karena makanan yang 

 
164Abd. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM  Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 

2022. 

165Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 284. 
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disediakan tidak proporsional tetapi terlalu berlebih-lebihan sehingga yang ada adalah 

pemborosan harta.166 Berinfak atau memberi makanan orang banyak tidak harus 

berlebihan, karena itu adalah pemborosan harta dan Allah tidak menyukai orang-

orang yang boros.  

Harta yang dimiliki seseorang merupakan perantara untuk menunaikan 

kewajibannya kepada sesama. Menginfakkan harta dengan cara memberi makan 

orang banyak harus sesuai kadar kemampuan dan lebih baik secara proorsional. 

artinya tidak pelit dan juga tidak boros atau berlebihan karena harta adalah amanah 

yang sudah menjadi hak pemiliknya, namun harta tersebut harus dijalankan sesuai 

porsinya tidak dengan cara boros.167 

Sejatinya, semua harta yang dimiliki oleh manusia merupakan harta Allah 

yang hanya diamanahkan kepadanya. Sehingga di dalam harta tersebut manusia 

memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan hartanya, tidak boleh seenaknya 

mengelola hartanya secara mutlak atau sekehendak hatinya tetapi harta tersebut harus 

dipergunakan dan dimanfaatkan secara baik dan proporsional, tidak berlebih-

lebihan.168 

b. Manre ade’ (makan adat)  

Manre ade’ (makan adat) merupakan sesuatu yang baik dan sesuai dengan 

pesan dakwah karena di dalamnya terjadi silaturrahim  antara pemerintah setempat, 

tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pelaksana tradisi Kalomba yang di dalam 

 
166Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana, Konsep Mubazzir dalam Alquran Studi Tafsir 

Maudhu’I, Jurnal Riset Agama vol.1 No. 3 (2011), h. 13. 

167Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana, Konsep Mubazzir dalam Alquran Studi Tafsir 

Maudhu’I, h. 20. 

168Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana, Konsep Mubazzir dalam Alquran Studi Tafsir 

Maudhu’I, h. 24. 
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ajaran Islam memang dianjurkan. Silaturrahim dalam Islam merupakan sesuatu yang 

sangat baik untuk selalu dilakukan demi mempererat kekeluargaan atau persaudaraan 

diantara sesama manusia. Hal ini dapat tercipta, salah satunya melalui sebuah hajatan 

yang di dalamnya diisi dengan acara manre ade’ (makan .adat). Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan Ustadz Abd. Azis selaku sekretaris Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe mengatakan: 

Mangngade’ sebenarnya sebelum dilakukan ritual Kalomba itu bagus 
sebenarnya karena tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan orang 
yang dituakan kumpul disitu maka nilai silaturrahimnya disitu yang bagus 
sebenarnya.169 

Sementara wawancara peneliti dengan Ustadz Zulkarnain Muhbar selaku 

Pimpinan Daerah Kabupaten Sinjai dalam Bidang Tarjih dan Tabligh mengatakan: 

Dalam bahasa lokal, Mangngade’ itu mengumpulkan untuk menikmati sajian, 
tidak lebih dari itu. Sama kalau Muhammadiyah misalnya melakukan kegiatan 
Milad atau syawalan. Itukan tradisi mengumpulkan orang banyak untuk diberi 
makan, memperkuat silaturrahim dan kekeluargaan, menyapa kembali keluarga 
yang selama ini sudah jauh dan seterusnya, dan itu baik.170 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti menelaah bahwa acara 

manre ade’(makan adat) sebelum upacara tradisi Kalomba dilangsungkan adalah 

sesuatu yang baik. Karena pada acara tersebut dihadiri oleh pemerintah setempat, 

tokoh masyarakat atau tokoh adat, dan tokoh agama untuk menikmati hidangan 

makanan yang disiapkan secara khusus oleh pihak penyelenggara pesta tradisi 

Kalomba. Hakikatnya, manre ade’ (makan adat) sebagai wujud memperkuat 

silaturrahim antara pemerintah setempat dengan masyarakat.  

c. Tamu yang datang sebagai wujud silaturrahim 

 
169Abd. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM  Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 

2022. 

170Zulkarnain Muhbar (47 Tahun), Piminan Daerah Muhammadiyah Kabuaten Sinjai bidang 

Tarjih dan Tabligh, Wawancara, 20 Mei 2022. 
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Hal ini merupakan sesuatu yang baik yang memang seharusnya terus dipupuk 

dan dipelihara guna mempererat kekeluargaan dan persaudaraan diantara sesama 

manusia. Melalui tradisi Kalomba, keluarga, kerabat serta teman dan sahabat yang 

sudah lama tidak bertemu, kemudian dipertemukan kembali. 

 Berdasarkan wawancara  peneliti dengan Ustadz Abd. Azis selaku Sekretaris 

Piminan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe mengatakan: 

Dalam pelaksanaan tradisi Kalomba di Desa Erabaru itu, disitu juga terjalin 
silaturrahim antara keluarga dan kerabat mereka yang lama tidak bertemu dan 
disitulah mereka dipertemukan. Inilah sebenarnya juga tradisi Kalomba ini 
dibuat dalam bentuk pesta yang besar supaya keluarga, kerabat mereka dapat 
bertemu dan berkumpul di pesta itu. Nah, silaturrahim seperti ini itu dianjurkan 
menurut agama kita karena untuk mempererat hubungan kekeluargaan, 
persaudaraan. Karena sesungguhnya setiap muslim itu adalah bersaudara dan 
ini harus terus dipupuk.171 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saudara Akbar selaku Ketua Pemuda 

Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe saat diwawancarai oleh peneliti: 

Tamu undangan yang hadir dalam pelaksanaan tradisi Kalomba merupakan hal 
baik karena ini mempererat tali persaudaraan atau silatrrahim dan Islam 
mengajarkan bahwa penting menjaga silaturrahim.172 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti dapat menelaah bahwa 

silaturrahim harus dipupuk dan dipelihara. Karena Islam menganjurkan diantara 

sesama muslim harus menjaga silaturrahim supaya hubungan persaudaraan dan 

kekeluargaan serta kekerabatan tidak terputus melainkan tetap terjaga secara utuh. 

Hal ini yang diperlihatkan dalam acara tradisi Kalomba di Desa Erabaru. Hubungan 

silaturrahim yang mereka perlihatkan bukan hanya sekedar saling mengunjungi tetapi 

juga saling membantu dengan memberi kado atau passolo’ baik dalam bentuk uang 

 

171Abd. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM  Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 

2022. 

172 Akbar  (28 Tahun), Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara  20 Mei 

2022. 
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ataupun dalam bentuk barang dan juga tenaga. Allah berfirman dalam QS. Al-

Hujurat/49: 10 

☺  ⧫❑⬧☺  ◆❑  

❑⬧⬧  ⧫✓⧫  ◆❑    

❑→◆    ➔⬧  

⧫❑❑➔       

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah 
antar kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat.173 

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap muslim adalah bersaudara. 

Untuk mempererat dan mengokohkan persaudaraan diantara sesama muslim adalah 

dengan saling menyayangi dan mengasihi dan berbuat baik. Hal ini dapat tercipta 

dengan saling mengunjungi dan memberi, dan inilah yang terjadi pada pelaksanaan 

tradisi Kalomba di Desa Erabaru. Silaturrahim yang terjaga tidak hanya terjadi antara 

keluarga dan kerabat tetapi juga antara teman dan sahabat serta antara tetangga dan 

masyarakat setempat. 

Sifat kasih sayang antar sesama muslim dan manusia secara umum merupakan 

hal yang sangat penting, karena apabila sifat ini sudah tidak dimiliki maka kerukunan 

akan terpecah, banyak menimbulkan pertengkaran dan permusuhan bahkan sampai 

pertumpahan darah. Maka silaturrahim sangat dibutuhkan demi tercapainya 

kerukunan dan persatuan umat manusia di muka bumi. Dengan menjaga silaturrahim 

antar sesama ibarat sebuah bangunan yang saling melengkapi dan menguatkan. 

 
173Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 516. 
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d. Mengundang, menghadiri undangan dan menjamu tamu dengan cara yang baik 

dan sopan 

Hal tersebut merupakan hal yang baik karena sebagai bentuk saling 

menghargai dan menghormati diantara kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan Ustadz Maddolangang selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe mengatakan: 

Mengundang,menghadiri dan menjamu tamu dengan baik merupakan suatu 
kebaikan yang memang seharusnya dilakukan bahwa mereka saling menghargai 
dan menghormati satu sama lain. Si penyelenggara Kalomba dalam 
mengundang orang tidak membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin, 
akan tetapi semua orang yang dikenalnya diundang semua. Begitu juga 
tetangganya diundang atau dipanggil semua untuk datang keacaranya itu, tidak 
ada diskriminasi. Nah, yang diundang juga memenuhi undangan. 
Penyelenggara pesta Kalomba juga menjamu tamunya dengan sangat baik dan 
tamu juga berperilaku baik menghadiri undangan dan menjabat si 
penyelenggara Kalomba saat ingin pamit pulang. Nah, ini berarti mereka saling 
menghormati satu sama lain. Sifat seperti ini harus dimiliki yakni menghargai 
dan menghormati sesama. Jadi sifat saling menghargai dan menghormati juga 
diperlihatkan antara masyarakat dan pemerintah setempat melalui manre ade’. 
Jadi intinya mereka ada sifat sipakatau (saling menghargai dan menghormati), 
sipakainge’(saling mengingatkan), sipakalebbi’(saling memuliakan).174 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa saling 

menghargai dan mengormati merupakan perkara yang baik dan penting untuk selalu 

dilakukan terhadap sesama manusia, dan Islam memang mengajarkan hal itu. Saling 

menghargai dan menghormati sesama adalah bentuk pemuliaan terhadap orang lain. 

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 86 

⬧◆    ⬧⧫  

❑⬧⬧        

        ⧫  ◼⧫  

        

 
174Maddolangang (57 Tahun), Ketua Pimpinan Cabang Muuhammadiyah Kecamatan 

Tellulimpoe, Wawancara, 18 Mei 2022. 
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Terjemahnya: 

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah penghormatan itu yang 
sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.175 

Ayat tersebut di atas menegaskan betapa pentingnya saling menghargai atau 

menghormati. Islam mengajarkan penghormatan yang diberikan harus dibalas dengan 

memberikan penghormatan yang lebih atau sepadan yang pernah diberikan. Hal inilah 

yang terlihat pada pelaksanaan tradisi Kalomba di Desa Erabaru bahwa rasa saling 

menghargai dan menghormati diantara mereka sangat tinggi. 

e. Majjenne’ (berwudhu) untuk mensucikan anak yang akan dikalomba 

Berwudhu pada proses ini tidak sesuai yang diajarkan dalam Islam karena 

yang dibasuh hanya bahagian wajah saja. Sementara berwudhu sesuai ajaran Islam 

adalah secara sempurna yaitu dimulai membasuh kedua tangan dan diakhiri dengan 

membasuh kedua kaki hingga mata kaki dan disempurnakan dengan doa setelah 

wudhu.   

Menurut Zulkarnain Muhbar  bahwa wudhu sesuai tuntunan Islam harus 

dilakukan secara sempurna bukan hanya wajah yang dibasuh.176 Allah berfirman 

dalam QS. Al-Maidah/5:6 

⧫    

❑⧫◆  ⬧  ☺➔  ◼  

❑◼  ❑➔⬧  

❑  ⧫◆  ◼  

⧫☺  ❑⬧◆  

 
175Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 91. 

176Zulkarnain Muhbar (46 Tahun), Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

Bidang Tarjih dan Tabligh, Wawancara, 20 Mei 2022. 
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  →◼◆  ◼  

✓⧫➔⬧    ◆    

  ⬧    ◆  

      ◼⧫    

  ◆  ⧫◼      

⧫    ☺⬧  

◆  ◼⬧    

⧫  ❑☺☺◆⧫⬧  ➔  

⬧  ❑⬧⬧  

→❑❑  ◆    

  ⧫      ➔◆  

→◼⧫    ⚫⧫  ⬧◆  

  ⧫⬧  ▪◆  

⧫☺➔  ◼⧫  →➔⬧  

◼      

Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan salat, 
maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan 
basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. 
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air 
atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan debu yang baik; usaplah wajahmu dan tanganmu 
dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu agar kamu 
bersyukur.177 

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa wudhu yang benar harus dilakukan 

dengan sempurna yaitu membasuh wajah dan tangan sampai siku serta membasuh 

 
177Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 108. 
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kepala dengan kedua kaki hingga mata kaki. Anggota badan tersebut menjadi wajib 

dibasuh dalam berwudhu. Hal ini berarti selebihnya adalah sunnah yang dianjurkan. 

f. Membakar dupa oleh sandro (juru doa) dan mengkibaskan dupa kepada anak 

dengan sesajian makanan khusus untuk upacara Kalomba 

Membakar dupa dengan kemenyan dalam hal ini bertentangan dengan ajaran 

Islam karena mengarah pada kesyirikan. Membakar dupa dalam hal bukan untuk 

menebarkan harum-haruman diruangan melainkan harum-haruman dari dupa itu bisa 

sampai kepada arwah leluhur nenek m.oyang yyang dianggap menyebarkan penyakit 

kulit. Sehingga pada proses ini memiliki unsur kesyirikan yang memang bertentangan 

syariat Islam. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustadz Abd. Azis 

selaku sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe 

mengatakan: 

Pelaksanaan ritual tradisi Kalomba dalam pandangan Muhammadiyah memiliki 
unsur kesyirikan. Hal itu terletak pada dupanya, namun sebetulnya membakar 
dupa dengan kemenyan tidak jadi masalah karena hal itu untuk menebarkan 
harum-haruman disuatu ruangan. Akan tetapi dalam ritual Kalomba tujuannya 
sebetulnya berbeda. Saya mengetahui hal itu karena nenek saya sendiri adalah 
orang asli Kajang yang juga melakukan tradisi Kalomba dahulu tetapi saya 
sudah tidak melakukannya. Tujuan pembakaran dupa sebenarnya menurut 
kacamata saya selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tellulimpoe bukan 
untuk menebarkan harum-harum di ruangan tempat upacara Kalomba itu 
melainkan supaya kegiatan upaaral Kalomba itu sampai kepada yang dianggap 
menyebarkan penyakit turunan tersebut. dan yang dimaksud itu adalah leluhur 
mereka, Sehingga apabila dikaitkan dengan syariat Islam maka pada proses itu 
memiliki unsur syirik dan itu bertentangan dengan syariat Islam.178 

Berdasarkan wawancara di atas menegaskan bahwa dupa pada upacara tradisi 

Kalomba mengandung unsur syirik dan hal itu jauh bertentangan syariat Islam. 

Membakar dupa dengan kemenyan tidak jadi masalah selama tujuannya hanya 

sekedar untuk menebarkan harum-haruman disuatu tempat karena masyarakat 

 
178Abd. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 2022. 
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Mekkah pun melakukan hal tersebut. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika 

dupa tersebut sebagai bentuk ibadah yang terkesan untuk menyembah sesuatu selain 

dari pada Allah swt. 

Sesajian makan yang khusus disediakan untuk upacara Kalomba mengarah 

kepada kesyirikan karena sesajian tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada 

dalam pelaksanaan upacara tradisi tersebut. Artinya, tanpa sesajian makanan yang 

lengkap, upacara Kalomba dianggap tidak sah dan tidak bisa dilakukan. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan Ustadz Zulkarnain Mubhar selaku Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Sinjai dalam bidang Tarjih dan Tabligh mengatakan: 

Kalomba hanya sebatas menghidupkan tradisi  yang pernah ada sebelumnya 
tanpa meninggalkan syariat. Tradisi Kalomba pada akhirnya hanya menjadi 
tradisi belaka yang tidak masuk di dalamnya keyakinan keagamaan sedikitpun, 
hanya sekedar menghormati tradisi. Secara kultural Muhammadiyah tentu 
menentang tradisi yang di dalamnya menganut unsur kesyirikan. Tradisi 
menurut pandangan Muhammadiyah, selama tidak mengandung kesyirikan, 
tidak dijadikan sebagai syarat sahnya kehidupan, tidak dianggap sebagai sebuah 
ritual ibadah dalam agama, selama tiga hal ini tidak ada dalam tradisi itu, maka 
selama itu sah-sah saja. Selama tradisi itu hanya bertujuan mensyukuri nikmat 
Allah dengan mengundang orang, meninggalkan hal-hal yang dapat 
mengundang datangnya kesyirikan, menghilangkan sejumlah keyakinan-
keyakinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar agama, maka selama 
itu sah-sah saja. Letak kesyirikannya itu misalnya tidak sah kalau tidak ada 
sesajien, tidak sah kalau tidak komplit. Artinya ada diantara sesajian itu yang 
kurang jumlahnya atau memang tidak ada. Maka hal ini sudah masuk dalam 
wilayah peribadatan Kalau sudah ada unsur tidak sah sebuah tradisi kalau 
kurang jumlahnya maka disamakan dengan ibadah dan terkesan menyamakan 
dengan ibadah khusus. Bentuk lain kesyirikan dalam sebuah tradisi adalah 
mengaitkan antara tradisi dengan keselamatan hidup  di Dunia, mengaitkan 
antara tradisi dengan takdir, maka hal itu mengandung unsur syirik dalam 
tradisi itu karena terkesan menentang takdir atau menyaingi Allah dalam 
penentuan takdir. Perbuatan syirik kan adalah dosa besar karena ada perlakuan 
menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. dan untuk menghindari itu, 
harus kembali kembali kepada Allah dengan memperbaiki dan lebih 
.meningkatkan keimanan kepadaNya.179 

 
179Zulkarnain Muhbar (46 Tahun), Piminan Daerah Muhammadiyah Kabuaten Sinjai bidang 

Tarjih dan Tabligh, Wawancara, 20 Mei 2022. 
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Wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa sesajian yang menjadi syarat 

mutlak yang harus ada dan harus komplit memang mengarah kepada kesyirikan 

karena terkesan disamakan dengan ibadah khusus. Hal ini yang harus diperbaiki 

dengan lebih mempertebal atau meningkatkan keimanan kepada Allah swt. karena 

dosa syirik adalah dosa besar yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah swt. 

Menurut peneliti bahwa pelaksanaan tradis Kalomba di Desa Erabaru 

Kecamatan Tellulimpoe dikaitkan dengan keselamatan hidup seorang anak di Dunia 

karena diyakini atau dipercaya bahwa apabila anak tidak dikalomba maka akan 

terkena penyakit kulit. Sehingga memang terkesan menentang takdir dan menyaingi 

Allah dalam penentuan takdir seseorang. 

Perbuatan syirik adalah perbuatan yang dapat menjerumuskan pelakunya 

kepada dosa besar kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-

Nisa/4: 48 

ُ ُُ ُُ ُ⧫ُ ُُ ُ◆ُُ

ُُ⧫◆ُُ⧫ُُ⧫ُُ⬧ُُ

☺ُ ُ⧫ُ ُُ ُ⧫◆ُ ُُُ

ُ ُ⬧⬧ُ ُ◆⧫ُ ُ☺ُُ

☺→⧫ُُُُُ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengamuni 
segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakiNya. 
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa 
besar.180 

 
180Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 

2013), h. 86. 
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Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan 

dosa besar, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan oleh 

manusia yang mempersekutukanNya dengan sesuatu yang lain atau menyamakan 

sesuatu itu denganNya baik secara sengaja maupun tidak sengaja kecuali dengan 

taubatannasuha yaitu betul-betul bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan tersebut 

adalah mengandung unsur kesyirikan serta berjanji tidak akan mengulangi kembali 

perbuatan itu. 

Untuk menghilangkan unsur kesyirikan yang terdapat dalam pelaksanaan 

tradisi Kalomba selain pendekatan kemasyarakatan adalah dengan pendekatan 

pendidikan yakni dengan memotong generasinya. Generasi-generasi mereka dapat 

dibina dengan pendekatan pendidikan keagamaan sehingga mereka dapat memahami 

ajaran Islam yang sebenarnya. Sebagaimana tujuan awal Muhammadiyah adalah 

untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya sesuai petunjuk Alquran dan 

Hadits Rasulullah saw. Maka dengan memberikan pembinaan pendidikan khususnya 

pendidikan keagamaan maka genersi mereka dapat memahami hakikat Islam 

sesungguhnya. Berdasarkan wawanara peneliti dengan saudara Mukhlis selaku Ketua 

Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sinjai mengatakan: 

Tradisi Kalomba ini memang jika dilihat dari cara pelaksanaannya memiliki 
unsur kesyirikan di dalamnya karena tradisi ini memiliki sesajian yang 
merupakan syarat yang harus ada dan tidak sah jika tidak ada syarat itu. Maka 
untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu adalah dengan melakukan 
pendekatan kepada generasinya dan memberikan pembinaan pendidikan, 
terutama pendidikan keagamaan dengan memasukkannya di sekolah-sekolah 
Muhammadiyah atau perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun ke perguruan 
tinggi Islam lainnya supaya mereka mendapatkan pendidikan keagamaan yang 
baik sehingga mereka memahami ajaran Islam yang sebenarnya.181 

 

181Mukhlis (33 Tahun), Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, Wawancara, 20 

Mei 2022. 
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Sedangkan wawancara peneliti dengan bapak Tajuddin selaku tokoh 

Muhammadiyah sekaligus penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tellulimpoe mengatakan: 

Dalam pelaksanaan tradisi Kalomba jika dilihat dari cara pelaksanaannya 
banyak yang bisa dijadikan sebagai pelajaran namun terlepas dari itu semua 
memang mengandung nilai kesyirikan, doa yang dibacakan juga tidak jelas, dan 
caranya membaca doa itu rata-rata menghadapi sesajian yang menjadi syarat 
sahnya itu Kalomba. Itulah salah satu yang membuatnya bertentangan dengan 
ajaran Islam karena itu adalah peninggalan dari nenek moyangnya yang dulu 
masih mengikuti tradisi agama Hindu. Makanya sekarang generasi kita 
berupaya untuk mengikis itu bagaimana cara kita supaya tidak usah 
menghadapi hidangan seperti itu. Kita sudah ada upaya seperti itu dan memang 
harus dipotong generasinya.182  

Berdasarkan pernytaan di atas, peneliti dapat menelaah bahwa untuk 

menghilangkan unsur kesyirikan yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi Kalomba 

adalah dengan melakukan pendekatan kemasyarakat dengan membina hubungan 

persaudaraan yang harmonis dengan akhlak yang baik penuh kesopanan dan juga 

melakukan pendekatan kepada generasinya dengan pendekatan pendidikan khususnya 

pendidikan keagamaan dan memberikan pembinaan terhadap mereka yaitu 

memasukkan mereka ke s.ekolah-sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah atau 

perguruan tinggi lslam lainnya dimana mereka bisa mendapatkan pemahaman dan 

pendidikan keagamaan guna memahami ajaran Islam yang sebenarnya. 

g. Proses menyuapi anak 

Pada proses ini merupakan sesuatu yang baik dan diperintahkan dalam ajaran 

Islam. Zainuddin Fatbang mengatakan bahwa bersyukur memang adalah perintah 

dalam Islam. Apapun yang Allah berikan, nikmat apapun harus disyukuri. 183 

 
182Tajuddin (54 Tahun), Tokoh Muhammadiyah, Wawancara, 18 Mei 2022. 

183Zainuddin Fatbang (66 Tahun), Ketua Umum Pimpinan Daerah Kabuaten Sinjai, 

Wawancara, 20 Mei 2022. 
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Di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas kenikmatan 

yang diberikan Allah baik itu dikaruniai seorang anak maupun kecukupan atau 

kekayaan hidup lainnya. Bahkan apapun yang kita dapatkan itu harus disyukuri walau 

sekalipun sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena semua yang menghampiri 

kehidupan kita merupakan suatu pembelajaran hidup. Hal ini sesuai wawancara 

peneliti dengan Ibu Ramlah selaku Ketua Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Tellulimpoe mengatakan: 

Nikmatnya Allah itu sangat luas dan rezki setiap orang sudah Allah atur dengan 
adil. Anak  yang kita miliki adalah rezki dan nikmat yang besar yang harus kita 
syukuri. Dan sebetulnya semua yang datang, yang kita punya, keadaan atau 
kondisi  kita, entah yang kita inginkan atau yang kita tidak inginkan, harus 
semuanya disyukuri karena itu adalah pembelajaran hidup.184 

Islam memerintahkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah 

diberikan kepadanya. Nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia begitu 

banyak dan ragam jenisnya bahkan tidah bisa dihitung berapa banyaknya kenikmatan 

itu. Allah berfirman dalam QS. Al-Lukman/31: 12  

⬧⬧◆  ⬧◆  ☺  

⬧☺⧫          

⧫◆  →⧫  ☺⬧    

◆    ⧫◆  ⧫  ⬧  

  ☺      

 
Terjemahnya: 

Dan sungguh kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu bersyukurlah kepada 
Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia 
bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka 
sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji.185 

 
184Ramlah (53 Tahun), Ketua Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe, Wawancara, 

30 Mei 2022. 

185Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 412. 
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Ayat tersebut di atas memerintahkan seluruh manusia untuk selalu bersyukur 

atas nikmat apapun yang diterimanya. Karena bersyukur merupakan tanda 

terimakasih atas semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, khususnya umat 

Islam. 

Kenikmatan itu tidak hanya dengan memiliki anak dan melihatnya tumbuh 

besar tetapi rasa cukup akan materi atau harta benda yang kita miliki itu juga adalah 

bentuk kenikmatan yang harus disyukuri, seperti uang, rumah atau tempat tinggal, 

kendaraan, kabahagiaan hidup secara lahir dan batin adalah nikmat yang patut 

disyukuri. 

Sejatinya manusia telah diberi nikmat yang banyak sesuai dengan hajat dan 

keperluannya masing-masing, namun banyak manusia yang tidak menyadari hal itu 

dan menyalah gunakan nikmat itu. Banyak diantara mereka yang merasa bahwa 

kenikmatan yang mereka dapatkan adalah karena hasil kerja kerasnya sendiri. mereka 

tidak menyadari bahwa dibalik kerasnya ada Allah Yang Maha Kuasa memberikan 

nikmat itu dalam berbagai bentuk, dan itu seharusnya mereka syukuri.186 Allah 

berfirman dalam QS. Ibrahim/14: 34 

⬧◆◆    →  ⧫  

◼❑☺    ◆  ➔⬧  

☺➔      ❑⧫      

 ❑➔⬧→⬧         

Terjemahnya: 
Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan 
kepadaNya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat 

 
186Mohammad Shodiq, Mensyukuri Nikmat dan Cara Membuktikannya Perspektif Surah Al-

Kautsar, Jurnal Tafsir Hadits vol. 6 no. 2 (2020), h. 5. 
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menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari 
nikmat Allah.187 

 Ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada 

manusia sesuai permintaan dan kebutuhan mereka, dan karena banyaknya nikmat itu 

maka manusia tidak dapat menghitungnya. Tetapi sayangnya terkadang manusia tidak 

mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya dan malah menyalah gunakan nikmat 

itu untuk hal-hal yang dapat merugikan dan menyakiti dirinya sendiri. Mereka 

menggunakan nikmat itu kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.  

f. Proses memikulkan makanan di pundak dan kepala anak 

Proses ini mengandung makna simbolik yang baik yaitu agar kelak anak 

tersebut menjadi anak yang bertanggung jawab dan menjaga nama baik orang tua. 

Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab dan menjaga nama baik orang tua atau 

keluarga adalah hal yang sangat penting. 

Manusia merupakan makhluk yang sempurna apabila dibandingkan dengan 

makhluk lainnya. manusia. Manusia merupakan makhluk yang mulia yang dibekali 

dengan kecerdasan. Dengan kesempurnaan yang dimilikinya, manusia diberi 

diperintah untuk melaksanakan perintahNya yaitu beribadah kepadaNya dan menjaga 

seluruh alam ciptaanNya sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah. 

Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang bersifat amanah yang harus 

dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan.188 Islam menekankan pentingnya 

tanggung jawab yang harus dimiliki oleh semua orang. Segala perbuatan dan yang 

 
187Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 260. 

188Althaf Husein Muzakky, Larangan Ingkar Tanggung jawab dalam QS. Al-Saffat 139-148 

Studi Hermenutika Abdullah Saeed Atas Kisah Nabi Yusuf, Jurnal El-Afkar vol. 9 no. 1 (2020), h. 

101-102. 
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kita miliki harus bertanggung jawab atasnya bahkan manusia harus bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri. Dengan memiliki tanggung jawab maka sesorang akan 

dapat dihargai oleh orang lain. Sikap tanggung jawab merupakan ciri manusia 

beriman kepada Allah swt. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Isra’/17:36 

◆  ⬧  ⧫  ▪⬧  ⬧    

      ☺  

◆⧫◆  ⬧→◆  

  ⬧  ⧫  ⧫  

❑⧫       

Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 
pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung 
jawabannya.189 

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa telinga, mata dan hati nurani harus 

dipertanggung jawabkan. Artinya, manusia harus bertanggung jawab atas segala 

bentuk perbuatan dari hasil pendengaran, penglihatan dan hati nuraninya. Bahkan 

manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab tersebut harus 

betul-betul dilaksanakan dengan amanah. Karena tanggung jawab  merupakan modal 

kepercayaan orang lain terhadap diri. Orang yang bertanggung jawab akan senantiasa 

melaksanakan tugas dan amanahnya dengan sebaik mungkin agar mendapatkan 

kepercayaan, penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Karena manusia 

memang tidak akan tenang hidupnya apabila tidak mampu bertanggung jawab dalam. 

Hal apapun yang diembannya  Hal ini sesuai Allah berfirman dalam QS. Al-

Mudatsir/74:38 

 
189Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 285. 
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  ▪⧫  ☺  ⧫  

◆       

Terjemahnya: 

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.190 

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa tanggung jawab harus dimilki oleh 

semua orang karena semua orang melakukan perbuatan-perbuatan yang memang 

memerlukan tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab adalah sosok yang 

dapat dipercaya, amanah dan menjalankan kewajiban atau tugasnya dengan baik. 

Sehingga Islam telah mengatur semuanya dalam setiap kehidupan manusia. 

Menjaga nama baik orang tua juga merupakah hal yang penting dan memang 

diatur dalam Islam. menjaga nama baik orang tua merupakan bentuk bakti seorang 

anak terhadap orang tuanya.   

Orang tua adalah hamba Allah yang menjadi perantara lahirnya anak di Dunia. 

Mereka adalah adalah sosok yang penuh kasih sayang, merawat, membesarkan, 

mendidik dan mencukupi kebutuhan secara lahir maupun batin. Maka sudah 

sepantasnya anak menunjukkan bakti kepadanya, salah satunya dengan menjaga 

nama baiknya. Di dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan 

yang istimewa dan setiap anak memiliki kewajiban terhadap orang tuanya yaitu 

berbakti kepadanya.191 Anak yang tidak berbakti dan justru kurang ajar kepada orang 

tuanya maka dosa yang didapatkannya. Anak yang baik adalah anak yang tahu bakti 

kepada orang tuanya dengan menjaga nama baik orang tuanya dimanapun ia berada.  

 
190Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 576. 

191Hofifa Astuti, Berbakti kepada Orang Tua dalam Uangkapan Hadis, Jurnal Riset Agama 

vol.1 no. 1 (2021), h. 46. 
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Perintah berbakti kepada orang tua diletakkan oleh Allah di dalam Alquran 

langsung setelah perintah beribadah keadaNya, sesudah larangan 

mempersekutukannya.192 Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:83 

◆  ⧫⬧  ⧫⬧  ⧫  

◆    ⧫➔⬧      

⧫◆❑◆    

◆  ◼→  

☺⧫◆◆  ✓◆◆  

❑❑➔◆      

❑☺◆  ◼❑◼  

❑➔◆◆  ◼❑  ▪➔  

◆❑⬧    ⬧  →  

◆  ❑→➔       

Terjemahnya: 

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil “janganlah kamu 
menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak 
yatim dan orang-orag miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, 
laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudia kamu berpaling 
mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi 
pembangkang.193 

Ayat tersebut di atas memberitahukan bahwa perintah berbakti kepada kedua 

orang tua menempati posisi kedua setelah larangan menyembah kepada selain Allah. 

Hal ini menandakan bahwa bakti kepada kedua orang tua memang memiliki 

kedudukan yang istimewa di dalam Alquran. 

g. Proses rautta (daun lontar) atau dua buah besi 

 
192Hofifa Astuti, Berbakti kepada Orang Tua dalam Uangkapan Hadis, h. 49. 

193Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 12. 
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Pada proses ini memiliki makna simbolik agar anak senantiasa mendengarkan 

perkataan orang tuanya dan melihat hal-hal yang baik. Jika dilihat dari makna 

simboliknya, maka hal ini adalah sesuatu yang baik yang dapat diterima karena 

mengandung makna yang baik.  

Mendengarkan perkataan orang tua adalah hal yang wajib dilakukan sebagai 

bakti anak dan ketaatan kepada orang tuanya. Sebaaimana sebelumnya telah 

dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa bakti anak kepada orang tua memiliki 

kedudukan istiwewa dalam Islam dan berada pada urutan kedua setelah larangan 

mempersekutukan Allah. 

Sementara melihat hal-hal yang baik merupakan cara meneladani asma Allah 

yakni Albasir (Allah Maha Melihat). Manusia memang sejatinya dianjurkan atau 

diperintah untuk melihat segala yang baik-baik dan memalingkan penglihatan dari 

segala bentuk keburukan. Sebagai seorang mukmin sudah seharusnya meneladani 

sifat Albasir Allah dalam kehidupan sehari-sehari. Melihat tanda-tanda kekuasaan 

Allah dilingkungan sekitar, menggunakan indera penglihatan untuk membantu orang-

orang yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan atau 

menggunakan indera penglihatan untuk berjalan ke tempat-te.mpat yang bermanfaat 

dan sebagainya. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tentu dilihat oleh 

Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49:18 

◆  ➔  

⧫✓☺ ◆ ➔⧫       

Terjemahnya: 

Sungguh Allah mengetahui apa yang di langit dan yang di bumi. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.194 

 

194Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 517. 
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Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa segala bentuk perbuatan manusia 

selalu dalam pengawasan Allah, sehingga benar bahwa manusia harus meneladani 

sifat Albasir Allah agar senantiasa melihat dan melaukan hal-hal yang baik yang 

tentunya disenangi oleh Allah. 

h. Proses fasserring inru’ (sapu lidi aren) 

Pada proses ini bertentangan dengan ajaran Islam karena sapu lidi aren 

disimbolkan untuk menyapu penyakit kulit yang dalam hal ini tidak sesuai denga 

ajaran Islam. menyimbolkan sapu aren tersebut sebagai sapu yang dapat menyapu 

suatu penyakit berarti terkesan menentang takdir Allah dan menganggap sapu aren itu 

yang dapat membersihkan penyakit kulit pada anak yang dikalomba, sehingga larinya 

men.garah kepada kesyikirikan. Allah swt. berfirman dalam QS. Yunus/10:107 

◆  ☺⧫    ➢  ⬧  

  ⬧    ◆❑➔    ◆  

  ⬧  ⬧  ◆  

        ⧫  

⧫    ◼⧫    ◆❑➔◆  

❑→⧫ ▪  .   

Terjemahnya: 

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu maka tidak ada yang 
dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan 
bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan 
kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki diantara hamba-hambaNya. Dia 
Maha Pengampun, Maha Penyayang.195 

Dari ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap bencana yang menimpa 

manusia tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah, termasuk penyakit 

 
195Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 221. 
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kulit pada anak. Sapu lidi aren (fasserring inru’ atau ju’ju) tidak dapat menyapu atau 

menghilangkan penyakit kulit pada anak karena penyakit itu merupakan musibah atau 

bencana yang Allah berikan  dan hanya Allah yang dapat menyembuhkan atau 

menghilangkan penyakit itu. Oleh sebab itu, mempertebal iman  dengan lebih banyak 

beribadah kepada Allah dan meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa yang 

dapat menghilangkan segala penyakit, musibah atau bencana yang dialami oleh 

manusia. 

i. Proses daun sirih dan daun pendingin. 

Proses ini memiliki makna simbolik yang baik dan sesuai dengan pesan 

dakwah bahwa Islam mengajarkan manusia untuk selalu menjadi penyejuk bagi orang 

lain dan memiliki rasa malu apabila melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya 

termasuk apabila melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. 

Malu sangat dihargai dan ditekankan dalam Islam.196 Sehingga sifat ini harus 

dimiliki oleh manusia sebagai kontrol dalam melakukan sesuatu yang dilarang dalam 

ajaran Islam serta malu dalam bersikap. Allah berfirman dalam QS. Al-Qasas/28:25 

◆  ☺◼  ☺⬧  

◼⧫  ◆⬧  ⬧⬧    

  ❑⧫  ⧫◆  

⧫  ⧫  ⬧  ⬧    ☺◼⬧  

◼◆  ⬧◆  ◼⧫  

⬧  ⧫⬧    ⬧    ❑  

 

196Cintami Farmawati, Al-Haya’ Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep dan 

Empiris, Jurnal Studi Insania vol. 8 no. 2 (2020), h. 102. 
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  ❑⬧  ⧫✓☺→  

     

Terjemahnya: 

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu 
berjalan dengan malu-malu, dia berkata “sesungguhnya ayahku mengundangmu 
untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum 
ternak kami.” Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan 
kepadanya kisah mengenai di jarinya, dia (Syuaib) berkata “janganlah engkau 
takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”197 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya memiliki sifat malu sebagai 

wujud kepribadian yang utama dan akhlak yang terpuji. Hal ini menunjukkan sifat 

malu merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia karena malu merupakan 

bahagian dari pada iman, sehingga sehingga apabila seseorang tidak memiliki rasa 

malu maka keimanannya menjadi cacat. Malu merupakan ciri akhlak Islam sehingga 

orang yang mengakui dirinya muslim tentu harus memiliki akhlak Islam yaitu 

pemalu. Malu untuk melakukan hal yang buruk dan malu ketika meninggalkan 

kebaikan. 

j. Proses tabur beras 

Proses ini memiliki makna simbolik yang baik bahwa bekerja keras 

merupakan hal yang penting untuk tetap bertahan hidup di Dunia dan Islam juga telah 

mengaturnya. Waktu dua puluh empat jam dalam sehari semalam, Allah 

menetapkannya begitu saja, namun untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

Delapan jam digunakan untuk beribadah, delapan jam berikutnya adalah untuk 

bekerja dan delapan jam terakhir digunakan untuk bekerja. Dengan aturan seperti itu 

maka keh.idupan akan menjadi seimbang dan terpenuhi. 

 
197Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 388. 
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Orang yang bekerja keras adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan 

baik. Sebahagian waktunya digunakan digunakan untuk ibadah, sebahagian untuk 

bekerja dan sebahagiannya lagi untuk istirahat. Sehingga penting memanfaat waktu 

dengan baik untuk bekerja keras yang dapat mendatangkan manfaat bukan yang 

justru merugikan diri sendiri. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah/9:105 

➔◆  ❑➔☺  ◆⬧  

  ◼◆  ➔❑◆◆  

⧫❑⬧☺◆    ◆◆  

◼  ⧫  ⧫  

◆  ⧫⬧  

☺  ⧫❑➔☺➔⬧       

Terjemahnya: 

Dan katakanlah, “bekerjalah kamu maka Allah akan melipat pekerjaanmu, 
begitu juga RasulNya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 
kepada Allah yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya 
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”198 

Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk mempergunakan atau 

memanfaatkan waktunya untuk bekerja keras dengan ikhlas yang dapat 

mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga pahala dari sisiNya. Orang yang sukses 

atau memiliki hidup yang berkecukupan adalah karena kerja kerasnya, dan orang 

pemalas yang tidak mau bekerja, tidak akan mendapat hasil apapun. Oleh karena itu 

hidup ini membutuhkan kerja keras untuk tetap bertahan hidup. 

3. Tahap akhir pelaksanaan 

a. Saling membantu 

 
198Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h.203. 
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Pada tahap ini dibolehkan saling membantu dalam bentuk utang tetapi utang 

tersebut harus dibayar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustadz H. Ambo 

Tang selaku Wakil Ketua Piminan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe 

mengatakan: 

Acara solo’ sebenarnya disini adalah sebagai sedekah atau bantuan dengan 
sistem utang. Di dalam Islam utang diperbolehkan sebagai bentuk bantuan 
kepada orang yang membutuhkan bantuan. Utang dalam bentuk apapun harus 
dibayar sesuai dengan jumlah yang pernah diterima karena kapan tidak dibayar 
maka hukumnya adalah dosa yang harus dipertanggung jawabkan dikemudian 
hari. 199 

Hal sama juga diungkapkan saat wawancara peneliti dengan Ustadz 

Maddolangang selaku Ketua Umum Piminan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 

Tellulimpoe yang mengatakan: 

Solo’ disini sebetulnya bentuknya adalah utang. Dan utang itu boleh dalam 
Islam. Namun walaupun dibolehkan, utang harus dibayar.200 

Berdasarkan kedua wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa walau 

sedekah atau bantuan dalam bentuk utang yang dibolehkan dalam Islam tetapi harus 

dibayar sesuai dengan jumlah yang pernah diterima. 

Orang yang memberikan utang atau meminjamkan utang kepada orang lain 

adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena sebagai bentuk pertolongan kepada 

orang lain.201 Namun utang atau pinajaman wajib dibayar sesuai dengan besaran yang 

dipinjam. Membayar utang merupakan tanggung jawab dan berkewajiban untuk 

melunasinya walau sekeil apapun. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:282 

 

199H. Ambo Tang (50  Tahun), Wakil Ketua Pimpinan Cabang Kecamatan Tellulimpoe, 

Wawancara, 24 Mei 2022. 

200Maddolangang (57. Tahun), Ketua Pimpinan Cabang Muuhammadiyah Kecamatan 

Tellulimpoe, Wawancara, 18 Mei 2022. 

201Abdul Aziz dan Ramdansyah, Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam, Jurnal Bisnis 

vol. 4 no. 1 (2016), h. 126. 
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. ⧫    

❑⧫◆  ⬧  ⧫⬧  

  ◼      

◼❑⬧    ◆◆  

◆    ➔    

… 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk 
waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya…202 

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa utang harus dibayar walau sekecil 

apaun. Karena barang siapa yang tidak membayar utang maka hukumnya adalah dosa 

baginya. 

b. Riya 

Sikap riya bukanlah sikap yang terpuji dan tidak dibolehkan dalam ajaran 

Islam. Riya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah karena menimbulkan sikap 

ingin dilihat, diketahui dan dipuji oleh orang lain atas pemberiannya tersebut. 

sebetulnya solo’ merupakan suatu kebaikan karena ingin membantu meringankan 

biaya yang telah dikeluarkan oleh orang yang melaksanakan tradisi Kalomba, tetapi 

niat membantu tersebut berubah menjadi riya karena amalan kebaikan yang dilakukan 

tidak didasarkan dengan niat semata-mata karena Allah swt. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan Ustadz Abd. Azis selaku Sekretaris Piminan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Tellulimpoe mengatakan: 

Acara solo’ setelah acara ritual Kalomba di Erabaru sebetulnya disitu yang 
terlihat adalah sifat riya dan riya itu dilarang dalam ajaran agama kita.203 

 
202Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h.48. 

203Abd.. Azis (49 Tahun), Sekertaris PCM Tellulimpoe, Wawancara, 25 Mei 2022. 
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Senada dengan wawancara peneliti dengan Ustadz H. Ambo Tang selaku 

Wakil Ketua Piminan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tellulimpoe mengatakan: 

Solo’ yang dilakukan setelah peran pemangku adat atau juru doanya sebetulnya 
disitu muncul  sifat riya yang sebetulnya dilarang dalam ajaran Islam. Awalnya 
memang niatnya baik namun karena uang yang diberikan diumumkan jumlah 
dan nama orang yang memberikan, akhirnya muncullah disitu sifat riyanya.204 

Dari hasil wawancara tersebut di atas peneliti menelaah bahwa sifat riya dapat 

mencederai niat kebaikan yang dilakukan karena uang yang awalnya diniatkan untuk 

membantu justru dirusak oleh munculnya perbuatan riya karena dibalik kebaikan 

yang dilakukan untuk membantu meringankan biaya orang lain menjadi perbuatan 

yang tidak semata-mata untuk ibadah kepada Allah tetapi juga ingin diketahui dan 

lihat serta ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Hal ini jelas dalam ajaran Islam 

sifat atau perbuatan riya dilarang dipelihara oleh manusia. Allah berfirman dalam QS. 

An-Nisa/4: 38  

⧫◆  ❑→  

⬧◆❑  ◆⬧    

◆  ❑⬧    ◆  

❑◆      ⧫◆  

⧫  ⬧  ⬧  ⬧  

◆⬧  ⬧  .     

Terjemahnya: 

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang 
lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 
dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan sebagai temannya 
maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat.205 

 
204H. Ambo Tang (50  Tahun), Wakil Ketua Pimpinan Cabang Kecamatan Tellulimpoe, 

Wawancara, 24 Mei 2022. 

205Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 85. 
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Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa orang yang memiliki sifat riya yakni 

melakukan suatu kebaikan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain maka 

sesungguhnya mereka sama saja menjadikan setan sebagai temannya karena segala 

bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia, setan menyukainya. Sifat dan 

perbuatan riya adalah salah satu tipu daya setan untuk menjerumuskan manusia 

kepada kejahatan  yang sebenarnya hal tersebut tidak disukai oleh Allah. Sifat atau 

perbuatan riya merupakan akhlak dan sifat tercela. Sifat riya adalah sifat yang tidak 

didasarkan pada niat untuk beribadah kepada Allah tetapi niatnya adalah untuk 

mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain.  

Orang yang memiliki sifat riya berarti tidak mengharap rida Allah melainkan 

mengharap pujian, sanjungan serta poularitas. Ketika mendaatkan ujian atau 

sanjungan dari orang lain maka dirinya menjadi bangga dan bahagia. Orang yang 

memiliki sifat dan perbuatan riya sesungguhnya dia termasuk dalam kategori orang 

munafik.206 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 142 

  ⧫✓◆☺  ⧫❑⬧  

  ◆❑➔◆    ⬧◆  

❑⬧  ◼  ❑◼  

❑⬧  ◼  ⧫⧫  

  ◆  ⧫      

⬧       

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang 
menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan 

 
206Eko Zulfikar, Interpretasi Makna Riya dalam Alquran Studi Kritis Perilaku Riya dalam 

Kehidupan sehari-hari, Jurnal Studi Alquran dan Tafsir vol. 3 no. 2 (2018), h. 145. 
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malas. Mereka bermaksud riya dihadapan manusia. Dan mereka tidak 
mengingat Allah keuali sedikit sekali.207 

Ayat tersebut diatas menjelaskan beberapa poin penting yaitu pertama, bahwa 

orang munafik sebetulnya ingin menipu Allah tetai justru merekalah yang tertipu oleh 

Allah yaitu mereka melakukan kebaikan-kebaikan palsu dengan niat bukan untuk 

Allah semata tetapi dengan kebaikan palsu yang dilakukan. Kemudian Allah 

menipunya dengan tidak memberikan pahala dan keberkahan atas kebaikan tersebut. 

kedua, orang munafik apabila melaksanakan salat, mereka melakukannya dengan 

malas. Ketiga, orang munafik tidak pernah berzikir dan niat beramal dengan 

mengharap rida Allah. 

Pemberian akan menjadi sebuah ibadah apabila dilakukan dengan penuh 

keikhlasan. Apabila pemberian yang dilakukan tidak dengan keikhlasan namun 

mengharap pamrih manusia maka hal tersebut merupakan hal yang tercela seperti 

riya, dan riya termasuk penyakit hati yang dapat merusak pemiliknya karena dapat 

menjerumuskan ke dalam dosa.208 Sehingga demikian semua amal kebaikan yang 

dilakukan manusia harus dengan ikhlas dan diniatkan ibadah semata-mata kepada 

Allah dengan tujuan untuk mendapatkan ridaNya. 

 
207Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 101. 

208Eko Zulfikar, Interpretasi Makna Riya dalam Alquran Studi Kritis Perilaku Riya dalam 

Kehidupan sehari-hari, h. 147. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan temuan penelitian 

tentang dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba di Kabupaten 

Sinjai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan tradisi Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe 

mulai dari tahap awal persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap akhir, 

menunjukkan bahwa setiap tahap dari proses pelaksanaannya saling berkaitan 

satu sama lain dan membentuk sebuah pesta adat dan ritual yang memiliki 

makna simbolik. Dimana pada tahap persiapan, segala keperluan dan kebutuhan 

serta perlengkapan telah disediakan seperti baiya, bahan makanan, dekorasi dan 

dan alat serta perlengkapan lainnya. Kemudian diolah dan disusun, ditata atau 

diatur sedemikian rupa sehingga berbentuk pesta adat. Pada tahap pelaksanaan, 

bahan dan segala peralatan yang telah diolah dan diatur sedemikin rupa, 

disajikan dan dinikmati oleh tamu undangan yang hadir dan prosesi upacara 

Kalomba pun dilakukan pada tahap ini. Secara khusus, untuk memasuki 

upacara Kalomba adalah dengan melalui rangkaian proses yakni manre ade’ 

(makan adat), kemudian massikkiri’ (berzikir secara berkelompok) atau 

barzanji, kemudian barulah masuk di acara ritual tradisi Kalomba. Pada tahap 

akhir pelaksanaan adalah solo’ (memberi uang) secara transparan atau terbuka 
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2. dan diumumkan nama serta besaran uang yang diberikan kemudian dicatat 

dalam sebuah buku tulis atau buku catatan. 

3. Pesan dakwah kultural Muhammadiyah terhadap tradisi Kalomba di Desa 

Erabaru Kceamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah bahwa semua 

gerakan kultural yang terjadi dalam palaksanaan tradisi Kalomba yang memiliki 

makna simbolik yang baik yang sesuai ajaran Islam harus tetap dipertahankan 

dan dikembangkan karena hal tersebut mengajarkan nilai-nilai kebaikan. 

Kemudian gerakan-gerakan kultural yang terjadi pada pelaksanaan tradisi 

Kalomba yang bertentangan dengan ajaran Islam memerlukan perhatian dan 

sikap untuk membenahi dan memurnikannya sesuai dengan ajaran Islam. 

Berangkat dari hal tersebut secara kultural pelaksanaan tradisi Kalomba 

dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena dipercaya atau diyakini 

bahwa Kalomba dilakukan agar anak tidak terkena penyakit kulit atau sembuh 

dari penyakit tersebut dan sesajian makanan serta dupa yang dijadikan sabagai 

syarat sahnya tardisi Kalomba dan pengantar diterimanya doa pada pelaksanaan 

upacara tradsi Kalomba. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan kesimpulan yang telah dipaparkan, dipahami 

bahwa uraian yang yang terdapat pada beberapa pokok bahasan yang terkandung 

dalam tesis ini, berimplikasi pada wujud nyata dalam upaya untuk ikut serta 

memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan budaya atau tradisi bagi dakwah 

dan komunikasi yang ada kaitannya dengan dakwah kultural Muhammadiyah 

terhadap tradisi Kalomba.  
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Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah memang memiliki peran yang 

sangat penting dan diharapkan untuk merangkul dan memberikan pemahaman dan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan agama agar 

masyarakat dapat mengetahui dan memahami antara perintah dan larangan yaitu 

memahami sifat dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. begitupun 

genersinya, didorong dan ditarik masuk di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi 

berbasis Islami. Dengan begitu, mereka dapat memahami bagaimana seharusnya yang 

baik dilakukan menurut ajaran Islam dalam sebuah tradisi, khususnya tradisi 

Kalomba. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat dan 

generasinya dapat memutuskan bagaimana seharusnya tradisi ini dilaksanakan agar 

berjalan secara islami dan menganggap tradisi Kalomba tersebut hanya sekedar 

tradisi tanpa ada keperayaan dan keyakinan bahwa akan terjadi apa-apa apabila tradisi 

ini tidak dilaksanakan.   

Selain itu, dengan bekal pengetahuan dan pemahaman serta keyakinan  

kepada Allah, masyarakat lebih percaya dan yakin bahwa dengan menjaga kesehatan 

adalah upaya menghindari penyakit bukan karena tidak dikalomba lalu kemudian 

terkena penyakit atau sembuh dari penyakit. Selama yakin sepenuhnya kepada Allah 

dan melalui pengobatan yang lebih rasional, insya Allah penyakit itu akan sembuh 

tanpa harus dikalomba. 

Kedepannya pada pelaksanaan tradisi Kalomba di Desa Erabaru sebaiknya 

yang dipanggil sebagai juru doa adalah tokoh Agama seperti Imam Desa atau ustadz 

yang memiliki pengetahuan Agama yang memadai.  Tidak perlu lagi memanggil 

orang yang pengetahuan agamanya masih kurang. Doa-doa yang dibacakan sebaiknya 

dapat didengar sehingga tidak menimbulkan rasa penasaran dan tanda tanya. 
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Makanan yang disajikan sebaiknya diproporsionalkan sesuai banyaknya tamu 

undangan. Begitupun makanan atau sesajian diacara ritual sebaiknya diporsir atau 

dikurangi, tidak perlu memaksakan kedua tanda (talenan besar yang terbuat dari rotan 

atau bambu berbentuk lingkaran) harus penuh menggunung karena belum tentu dapat 

dihabiskan semua. Hal ini untuk menghindari mubazzir pada makanan tersebut. 

Pada proses solo’ setelah acara ritual Kalomba, sebaiknya tidak perlu 

transparan dan diumumkan nama dan jumlah uang yang diberikan supaya tidak ada 

kesan riya di dalamnya. Kemudian uang yang diberikan itu sebagai bantuan 

sebaiknya jangan dijadikan sebagai utang yang harus dibayar tetapi dijadikan sebagai 

sedekah tanpa berharap untuk dikembalikan suatu saat nanti, sehingga proses solo’ 

tersebut terkesan tidak bersifat memaksa. Jadi uang atau barang diberikan dengan 

ikhlas tanpa berharap dikembalikan agar tidak menjadi beban. 

Untuk mengatasi tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, 

membutuhkan kerjasama antara tokoh masyarakat, pemerintah setempat, tokoh 

agama atau tokoh Muhammadiyah untuk duduk bersama dalam melihat substansi dari 

pelaksanaan tradisi Kalomba bahwa bukan hanya sekedar melestarikan atau menjaga 

sebuah tradisi atau budaya daerah, tetapi juga bagaimana menjaga kemurnian ajaran 

Islam sehingga pada pelaksanaan tradisi tersebut tidak mengarah pada perilaku atau 

hal-hal yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Utamanya menghilangkan 

sesajian atau dupa yang dianggap sebagai syarat sahnya tradisi Kalomba dan sarana 

pengantar diterimanya suatu doa. Kemudian seluruh gerakan dan bacaan yang tidak 

islami sebaiknya ditinggalkan dan diganti dengan gerakan yang bernuansa islami. 

Meskipun saat ini Muhammadiyah telah berupaya dalam mengatasi gerakan-

gerakan kultural yang bertentangan dengan ajaran Islam melalui pendekatan 
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kemasyarakatan dan pendidikan yang saat ini telah menuai hasil yang cukup baik, 

sebagai penunjang gerakan dakwah kultural Muhammadiyah ditengah-tengah tradisi 

masyarakat, utamanya tradisi yang dianggap bertentangan dengan budaya Islam, 

sebagai gerak pendekatan pendidikan, alangkah baiknya Muhammadiyah juga 

mendirikan sekolah Muhammadiyah dari tingkat Sekolah Dasar disetiap Desa di 

Kecamatan Tellulimpoe, khususnya di Desa Erabaru. Kemudian SMP dan SMA 

Muhammadiyah yang dipusatkan di kecamatan. Hal ini untuk lebih memperbesar 

gerakan dakwah Muhammadiyah ditengah-tengah budaya atau tradisi masyarakat 

guna mencapai tujuan Muhammadiyah yakni mewujudkan masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

1. Nama  :  

2. Umur  : 

3. Pekerjaan : 

B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan (Tokoh Adat, tokoh masyarakat, penyelenggara 

Kalomba, tamu, Juru Doa) 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang tradisi Kalomba? 

2. Bagaimana sejarah awal munculnya Kalomba? 

3. Bagaimana sejarah Kalomba Di Erabaru? 

4. Apakah Kalomba ini wajib dilaksanakan? 

5. Sebelum acara Kalomba diselenggarakan, apa saja yang perlu disiapkan sebagai 

syarat mutlak dalam penyelenggaraan Kalomba? 

6. Berapa lama persiapan acara Acara Kalomba baru dapat terselenggara? 

7. Bagaimana  dampak positif dan negative dalam tradisi Kalomba? 

8. hewan apa saja yang disembelih pada saat ingin menyelenggarakan tradisi 

Kalomba? 

9. Mengapa penyelenggaraan tradisi Kalomba di lakukan pada larut malam hari? 

10. Siapa saja yang wajib terlibat dalam penyelenggaraan Kalomba? 

11. Makanan apa saja yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan tradisi 

Kalomba? 

12. Apa saja makna dari setiap makanan dan segala perangkatnya yang disajikan 

dalam penyelenggaraan tradisi Kalomba? 

13. Apa saja makna dari setiap proses dalam penyelenggaraan tradisi Kalomba? 
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14. Apa makna dari tradisi solo’ pada penyelenggaraan tradisi Kalomba? 

15. Apakah  dalam tradisi solo’ jumlah uang yang diberikan harus banyak?  

Mengapa harus dipubliskan? 

16. Apakah ada nilai-nilai ajaran Islam dalam penyelenggaraan tradisi Kalomba? 

C. Pertanyaan wawancara untuk Pimpinan Muhammadiyah, Tokoh Muhammadiyah, 

tokoh masyarakat, tokoh adat, tamu, Pemerintah setempat, dan Penyelenggara 

tradisi Kalomba Di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe. 

1. Apa yang melatar belakangi Tradisi Kalomba masih tetap eksis di tengah-

tengah masyarakat keturunan Kajang? 

2. Apa tujuan pelaksanaan tradisi Kalomba? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi dilaksanakan tradisi Kalomba? 

4. Apakah penyelenggaraan tradisi Kalomba merupakan tolak bala dan dapat 

menyembuhkan penyakit kulit? 

5. Apakah penyelenggaraan tradisi Kalomba dapat membentengi masyarakat dari 

pengaruh roh-roh jahat? 

6. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi manre ade’ pada penyelenggaran 

tradisi Kalomba? Apa makna dari manre’ ade’? 

7. Menurut anda, bagaimana dengan tradisi Massikkiri’ barzanji dalam 

penyelenggaraan tradisi Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe? 

8. Jelaskan makna dari memainkan gendang pada penyelenggaraan tradisi 

Kalomba di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe? 

9. Jika  dilihat dari proses awal sampai akhir dari penyelenggaraan tradisi 

Kalomba, apakah tradisi Kalomba merupakan tradisi atau adat yang sesuai 

prinsip ajaran Islam atau justru bertengan dengan prinsip Islam? 
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10. Menurut anda, pesan apa saja yang terdapat dalam penyelenggaraan tradisi 

Kalomba ditinjau dari perspektif ajaran Islam? 

11. Manurut anda, nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari penyelenggaraan 

tradisi Kalomba? 
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D O K U M E N T A S I   

   

Sesajian Ritual Kalomba 

  .  

Pesta adat Kalomba diisi dengan dakwah kultural oleh Ketua Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Sinjai Timur 
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Manre Ade’ (Makan Adat) 

 

Ritual Kalomba 
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Foto ritual Kalomba diambil pada tanggal 05 dan 17 Maret 2022 

 

Muh. Jafar (Tokoh Masyarakat) wawancara 10 Mei 2022 
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Etta Bau (Tokoh adat Kajang) wawancara 23 Mei 2022 

 

Ramlah (Penyelenggara Kalomba) wawancara 

 

Abd. Azis (Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Keamatan Tellulimpoe) 

wawancara 25 Mei 2022 
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Ruhani (Tamu) wawancara 21 Mei 2022 

 

Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten 

Sinjai 

 

Ustadz Maddolangang, S.Ag. (Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Tellulimpoe 
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Dr. Zulkarnain Muhbar, S.Th.I., M.Th.I (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bidang 

Tabliq dan Tarjih Kabupaten Sinjai) wawancara 20 Mei 2022 

 

Drs. Zainuddin Fatbang, M.Pd. (Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kabupaten Sinjai) wawancara 20 Mei 2022 
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