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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wau W We و

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ً 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.Vocal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

   Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan yā‟ Ai a dan i ىَ 

 Fathah dan wau Au a dan u وَ 

Contoh: 

 ََ فك   : kaifa 

لَ   haula : ُ و 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ|َ...ى  fathah dan alif atau yā‟ Ā  a dan garis di atas ...ا

 kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

  

  Contoh: 

ات   māta : ه 

ه ي   ramā : ر 
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َ ل َ   qīla : قِ

4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu: tā‟ marbūtah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan tā‟ marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah (h). 

   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan (h).  

Contoh:  

اَلأ َط ف الَِ  ََ َض  و   raudah al-atfāl :  ر 

ال ف اَضِل َ َ  ََ ٌ ٍ دَِ  al-madīnah al-fādilah :  ال و 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بٌَّ ا  rabbanā : ر 

َ ٌ ا  najjainā : ً جَّ

نَ   al-haqq : ً عِّ

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

( (ً  maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

ٌَِّ لِ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: ع 

ٌَِّ بِ ر   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: ع 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

Contoh: 

صَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّو 

ل َ   َل س   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لسَّ

ف َ َ     al-falsafah : ا ل ف ل س 

 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) 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.  

ىَ  و   ta‟muruna: ت أ ه ر 

عَ   „al-nau: ا لٌَّو 

ءَ   ٌ  syai‟un: ش 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

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

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya 
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kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  (اللَّه

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َِ َاللَّّ ٍ ي  ََدِ dīnullāh billāhَِ  بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ ََِاللَّّ و  ح  َر   ٌ َفِ ُ ن  hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 
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sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi‟a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi Wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :  Jumra 

NIM :  50300118110 

Judul : Pendampingan Generasi Muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman 

di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu 

 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Model Pendampingan Generasi 
Muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju 
Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pokok masalah tersebut diuraikan ke dalam 
beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Kondisi Generasi Muda Sebelum dan 
Sesudah Dilakukan Pendampingan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun 
Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu 2) Bagaimana Model 
Pendampingan Generasi Muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun 
Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif, pendekatan fenomenologi 
dan pendekatan sosiologi melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti observasi, 
wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Didukung dengan berbagai sumber data 
primer dan data sekunder. Data primer disini yaitu informan yang diwawancarai 
peneliti dengan tujuan bisa menambahkan informasi-informasi yang ingin dicapai 
seperti Kepala Desa, Guru Tarekat, Generasi muda jamaah Tarekat Khalwatiyah 
Samman, dan Tokoh Masyarakat serta data sekunder disini yaitu tambahan-tambahan 
referensi dari kepustakaan melalui buku-buku, jurnal dan artikel sehingga bisa 
melengkapi data primer. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kondisi generasi muda sebelum 
dilakukan pendampingan yaitu mengalami, a) Krisis akhlak dalam kehidupan 
beragama, b) Krisis moral dalam kehidupan sosial dan c) Krisi identitas. Hingga 
kemudian dilakukan pendampingan dan pembinaan akhlak terhadap generasi muda 
melalui Tarekat Khalwatiyah Samman dan berimplikasi pada kondisi generasi muda 
yaitu, a) Pengetahuan agama menjadi lebih dalam, b) Memahami tentang identitas 
dirinya, c) Jiwa generasi muda menjadi tenang, dan d) Akhlak generasi muda menjadi 
mulia. 2) Model pendampingan pembinaan akhlak kepada generasi muda melalui 
Tarekat Khalwatiyah Samman yaitu, a) Keteladanan/Pembiasaan, b) 
Penjelasan/Nasihat, c) Anjuran/ Perintah, d) Larangan.  

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Peneliti berharap pihak pemerintah bisa 
memberi dukungan dengan membangun satu tempat khusus berupa Mushollah untuk 
digunakan  para jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman dalam melaksanakan salat dan 
zikir berjamaah serta digunakan generasi muda belajar agama, karena selama ini 
kegiatan salat dan  zikir dilakukan di rumah warga yang memang dipakai untuk salat 
dan zikir. 2) Dalam kegiatan pendampingan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman 
untuk generasi muda  seharusnya lebih intens lagi dilaksanakan agar ilmu-ilmu yang 
diajarakan bisa lebih dipahami dengan baik dan mendapat pencerahan pencerahan 
yang labih jelas. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi atau realitas kehidupan keagamaan masyarakat Desa Rumaju dapat 

dipengaruhi oleh generasi muda karena mereka merupakan generasi bangsa untuk 

meneruskan citi-cita perjuangan, oleh karena itu generasi muda memerlukan 

pendampingan, pengarahan-pengarahan dan pembinaan yang mendasar untuk 

menjadi landasan dan panduan mereka dalam bergerak menapak masa depan yang 

lebih cerah dari masa kini. Generai tua menyimpan harapan terhadap para generasi 

muda agar selalu siap mengemban misi kemanusiaan kepada masyarakat yang ada di 

lingkungannya dan siaga dalam menunaikan panggilan yang diserukan oleh negara.
1
 

Hal itu tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Sebab, banyak faktor dari luar 

yang mempengaruhi sikap para remaja dan memperlemah pembentukan kepribadian 

mereka, di samping itu beberapa faktor internal dari dalam diri mereka sendiri yang 

sangat berpengaruh bagi mereka. Di antara faktor yang mempengaruhi remaja adalah 

sikap meremehkan dan melalaikan proses pendidikan. 

Semakin banyak faktor yang mempengaruhi remaja dalam membentuk   

kepribadiannya, semakin banyak pula penyimpangan yang akan ditimbulkan. 

Khususnya di Indonesia, generasi muda saat ini tampaknya sudah mengalami krisis 

moral akibat dari arus yang tidak terbendung datangnya dari dunia Barat. 

Penyimpangan-penyimpangan ini sangat riskan dan rentan menimpa para generasi 

muda karena mereka sedang mengalami masa transisi menuju kedewasaan. Apabila 

                                                             

1
 Masseni, “Metode Dakwah dalam Mengatasi Problematika Remaja Muslim di Kota 

Sorong”, Skripsi, (Makassar: Program Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Alauddin , 2014), h 1-2 
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hal ini tidak ditangani secara serius, penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat 

menjadi ancaman yang mengerikan, bahkan bisa berujung pada pembangkangan.2 

Selain itu pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa 

berdampak positif dan negatif bagi perkembangan remaja. Perkembangan zaman 

dengan keunikannya tersebut berdampak pada perubahan gaya hidup dan prilaku 

generasi muda. Akses informasi yang semakin tidak terkendali juga ikut menggerus 

budaya generasi millennial, bahkan sampai pada kondisi yang sangat 

menghawatirkan. Maraknya prostitusi online, trafiking, kekerasan seksual pada anak 

di bawah umur, penyalahgunaan narkoba, minuman keras sampai pada tindakan-

tindakan upaya merusak lingkungan yang kesemuanya merupakan bentuk dari 

degradasi moral yang kian memperparah kondisi masyarakat.
.3 

Pada masa masa revolusi industri 4.0 ini banyak remaja yang sikap dan 

perilakunya sangat memprihatinkan, terutama dalam masalah pergaulan sehari-

harinya. Sangat jarang remaja sebagai generasi muda untuk betul-betul mempelajari 

Islam yang sebenarnya. Bahkan banyak diantaranya yang lalai dan terperangkat 

dengan kenikmatan dunia sehingga hanya fokus pada kesenangan dunia saja. Banyak 

remaja menjalani hidupnya tanpa arah dan tujuan yang masih bersekolah sudah 

terlibat dalam tindakan kriminal, seperti tawuran, minuman keras, perokok, narkoba, 

pakaian seksi, suka berfoya-foya atau kenakalan lainnya. Berbagai kenakalan remaja 

tersebut juga terjadi di Dusun Tocemba Desa Rumaju, dimana anak-anak mudanya 

memiliki pergaulan bebas, merokok, minum minuman keras, mencuri, bolos sekolah 

                                                             

2
 Masseni, “Metode Dakwah dalam Mengatasi Problematika Remaja Muslim di Kota 

Sorong”, Skripsi, (Makassar: Program Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Alauddin , 2014), h. 4 

3
 Abdul Basit, “Strategi Pengembangan Masjid bagi Generasi Muda”, Jurnal Dakwah dan 

Komunikas, Vol.3 No.2 Juli-Desember 2009 pp.270-286 (04 Januari 2022) 
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dan terkadang ikut balapan liar. Mereka memiliki tempat sebagai markas untuk 

dijadikan tempat berkumpul entah mereka main game online, minum minuman keras, 

merokok dan lain-lain. Terlebih lagi kebanyakan mereka menggunakan uang orang 

tuanya untuk membeli kuota ataupun rokok. Para orang tua, para guru, dan seluruh 

masyarakat sudah sangat khawatir dengan keterlibatan remaja pada perilaku-perilaku 

yang bertentangan dengan tradisi masyarakat, norma hukum dan norma agama.  

Masa remaja merupakan masa yang penuh tantangan yang banyak bercorak 

negatif, maka pendidikan nonformal menjadi aspek yang sangat penting dalam 

membentuk karakteristik remaja yang baik. Karena pendidikan formal hanya 

menfokuskan di akademik saja, maka dengan pendidikan agamalah, seorang bisa 

mengendalikan diri, terutama bagi para remaja yang penuh dengan tantangan dan 

suka mencoba hal-hal baru.
4
 Untuk memperoleh generasi muda yang berkualitas 

tidaklah mudah karena harus melalui proses yang panjang dan berkesinambungan, 

serta kerja sama dari semua pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

generasi muda, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, 

bahkan sampai pemerintah. 

Munculnya berbagai fenomena kenakalan remaja yang membuat hidup 

generasi muda di Desa Rumaju kehilangan arah dan tujuan hidup, sehingga meraka 

perlu untuk dimbimbing, dibina dan didampingi. Para warga, tokoh masyarakat dan 

guru tarekat yang ada di Dusun Tocemba Desa Rumaju berusaha memperhatikan dan 

memahami pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak di masa muda 

dengan mengarahkan mereka dengan pendampingan dan bimbingan melalui tarekat 

                                                             
4
 Ghufron Bahtiar,“Pembinaan Keagamaan Remaja Islam dalam Meningkatkan Akhlak 

melaui kajian Sabtu Malam di Dusun Ngipiksari Hargobinangun Pakem Sleman”,  Skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2015), h. 1 
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Khalwatiyah Samman sehingga terbentuk akhlak yang karimah dan dapat 

memberikan perubahan positif. 

Diketahui bahwa tarekat adalah jalan yang ditempuh seseorang untuk 

mengajarkan sesuatu. Tarekat juga  berarti semua bimbingan dan petunjuk dari guru.  

Semenjak Covid-19 melanda bumi ini tak terkecuali negara Indonesia, dimana 

pemerintah mengeluarkan kebijakan Lockdown, yang artinya semua kegiatan hanya 

bisa dilakukan dari rumah, kegiatan sekolah dan perkulian dalam bentuk daring 

(dalam jaringan). Banyak masyarakat memilih pulang kampung, tidak terkecuali 

Mahasiswa. Dari peristiwa tersebut, para guru Tarekat Khalwatiyah Samman di 

Dusun Tocemba Desa Rumaju mengambil kesempatan untuk melakukan pendekatan 

dan perekapan ulang generasi muda yang sudah menjadi anggota atau jama‟ah guna 

mendampingi, membimbing, membina dan meningkatkan kepekaan beragama 

mereka. Meskipun pada awalnya generasi muda banyak yang menganggap biasa saja 

dan menganggap bahwa kegiatan itu untuk orang tua saja, akan tetapi para guru tetap 

melakukan pendekatan demi pendekatan untuk membimbing, mendidik, dan 

membantu menyadarkan mereka agar menjadi generasi muda yang berkualitas. 

Selama kurang lebih dua tahun dibimbing oleh para guru Tarekat Khalwatiyah 

Samman, anak-anak muda termasuk peneliti yang sudah menjadi anggota Tarekat 

Khalwatiyah Samman merasakan ada perubahan yang mencolok pada diri-diri 

generasi muda baik dari segi akidah, ibadah dan akhlak. Generasi Muda muda mulai 

lebih sering ikut salat berjamaah dan berzikir bersama, mulai meninggalkan 

pergaulan bebas dan ikut kajian-kajiannya bersama guru tarekat. Bukan cuman itu 

pemuda-pemuda mulai aktif dalam kegiatan gotong royong, mulai peduli dengan 

kebersihan lingkungan dan interaksi dengan sesama warga lain juga lebih terbuka 
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sehingga terjadi relasi yang baik. Para remaja atau generasi muda yang ada di Dusun 

Tocemba Desa Rumaju sendiri, mulai antusias dalam mempelajari ajaran Islam 

melalui Tarekat Khalwatiyah Samman. Dengan bantuan seorang guru yang telah 

menjadi penyambung lidah dari seorang mursyid besar tentu sangat membantu. 

Penggunaan metode yang tepat dan bertahap, bimbingan yang diberikan kepada 

generasi muda yang ada di Dusun Tocemba Desa Rumaju melalui Tarekat 

Khalwatiyah Samman bisa menanamkan aqidah yang kuat, syariat yang sesuai dan 

akhlak yang karimah. Jika seseorang sudah memiliki semua dasar kehidupan tersebut 

maka dia akan tahu apa yang harus dilakukan, dia mampu menyelesaikan masalahnya 

secara mandiri, mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri melalui 

potensi yang dimilikinya.  

Berangkat dari uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Pendampingan Generasi Muda melalui Tarekat 

Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo 

Kabupaten Luwu”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

diteliti. Oleh karena ini, peneliti hanya memfokuskan penelitiannya mengenai Model 

Pendampingan kepada Generasi Muda melalui Terekat Khalwatiyah Samman di 

Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul 

penelitian, maka perlu adanya pendeskripsian terkait model pendampingan generasi 
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muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dususn Tocemba Desa Rumaju 

Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi generasi muda sebelum dilakukan pendampingan melalui Tarekat 

Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo 

Kabupaten Luwu yaitu mengalami krisis akhlak dalam kehidupan beragama, 

krisis moral dalam kehidupan sosial dan krisis identitas. Namun generasi 

muda mengalami perubahan yang positif setelah mendapat bimbingan dari 

guru tarekat Khalwatiyah Samman. Adapun kondisi generasi muda setelah 

dilakukan pendampingan pembinaan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman 

yaitu: pengetahuan generasi muda terhadap agama yang lebih dalam, 

mengenal identitas dirinya, jiwanya menjadi tenang, serta menjadikan akhlak  

generasi muda lebih mulia.  

b. Model Pendampingan generasi muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman 

dalam penelitian ini adalah model atau cara dalam suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh Guru tarekat dan dapat bermakna pengajaran, pengarahan dan 

pembinaan serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh 

generasi muda. Model pendampingan berupa pembinaan agama yang berfokus 

pada pembentukan akhlak yang mulia dengan melalui proses membimbing, 

mengarahkan, atau membangun nilai-nilai keagamaan berupa ajaran agama 

kepada generasi muda, sehingga menjadi pedoman tingkah laku keagamaan 

bagi orang tersebut. Adapun model pendampingan yang diberikan guru 

Tarekat Khalwatiyah Samman adalah melalui keteladanan yang dibiasakan, 

penjelasan/ nasehat, anjuran/perintah dan larangan. Pembinaan agama perlu 

diberikan kepada generasi muda agar mereka paham ajaran agama secara 

hakekat dan mampu mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan di Dunia 
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sehingga menjadi bekal untuk di Akhirat. Selain itu pembinaan akhlak kepada 

generasi muda dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup para generasi 

muda di bidang ibadah, pendidikan, kesehatan, perekenomian dan lain-lain 

sehingga mereka bisa mandiri dan terberdaya.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan pokok yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kondisi Generasi Muda Sebelum dan Sesudah Dilakukan 

Pendampingan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba 

Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu? 

2. Bagaimana Model Pendampingan kepada Generasi Muda melalui Tarekat 

Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo 

Kabupaten Luwu? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan suatu usaha yang dilakukan peneliti untuk mencari 

dan menemukan data serta tulisan yang berkaitan dengan judul skirpsi peneliti. 

Tinjauan ini bertujuan untuk menghindari adanya flagiasi sehingga perlu disajikan 

dalam kajian pustaka. Berbagai sumber kepustakaan yang peneliti telusuri, belum 

ditemukan yang sama persis dengan judul penelitian tentang “Pendampingan 

Generasi Muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa 

Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”. Namun terdapat beberapa rujukan yang 

memiliki kaitan penelitian peneliti berupa hasil penelitian lapangan dan kajian 

pustaka berupa buku-buku yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam menuangkan 

ide gagasan dalam penelitian.  
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1. Ade Arfan Fattah, dalam judul skripsi “Konsep Pembinaan Aqidah Tarekat 

Khalwatiyah Samman Di Desa Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kebupaten 

Polewali Mandar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ajaran Tarekat 

Khalwatiyah Samman di Desa Sidodadi dan mengetahui bentuk-bentuk pembinaan 

aqidah Tarekat Khalwatiyah Samman di Desa Sidodadi, serta mengetahui hasil 

pembinaan aqidah Tarekat Khalwatiyah Sammam.
5
 Perbedaan penelitian Ade arfan 

dengan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitain, subjek dan objek 

penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi fenomenologi dan 

sosiologis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek yaitu generasi pemuda di 

Dusun Tocemba Desa Rumaju. Dan fokus penelitiannya terletak pada model 

pendampingan Tarekat Khalwatiyah Samman kepada generasi muda di Dusun 

Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.  

2. Ghufron Bahatiar dalam judul skripsi “Pembinaan Keagamaan Remaja Islam 

dalam Meningkatkan Akhlak melalui Kajian Sabtu Malam di Dusun Ngipiksari 

Hargobinangun Pakem Sleman”. Skripsi membahas tentang kondisi remaja Islam di 

Dusun Ngipiksari, menjelaskan metode pembinaan keagamaan remaja Islam dalam 

meningkatkan akhlak di dusun Ngipiksari, serta mengurai hasil yang diperoleh 

remaja Islam Dusun Ngipiksari dalam kajian Sabtu malam.
6
 Sedangkan pada 

penelitian ini peneliti akan meneliti model pendampingan generasi muda melalui 

                                                             
5
 Ade Arfan Fattah, “Konsep Pembinaan Aqidah Tarekat Khalwatiyah Samman Di Desa 

Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kebupaten Polewali Mandar”. Skripsi, (Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar 2018) 

6
 Ghufron Bahatiar. “Pembinaan Keagamaan Remaja Islam dalam Meningkatkan Akhlak 

melalui Kajian Sabtu Malam di Dusun Ngipiksari Hargobinangun Pakem Sleman”, Skripsi, 

(Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015) 
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Tarekat Khalwatiyah Samman yang ada di Dusun Tocemba Desa Rumaju dalam 

meningkatkan kualitas agamanya bukan dari segi akhlak saja tetapi juga deri segi 

Akidah, Syariat, dan Akhlak. 

3. Andi Najamuddin Hamzah, dalam judul buku “Tarekat Khalwatiyah Samman, 

Ajaran dan Strategi Dakwah Para Khalifanya” yang membahas tentang Tarekat 

Khalwatiyah di Sulawesi Selatan di mana dijelaskan tentang dua cabang tarekat 

Khalwatiyah Yususf dan Samman. Selain itu buku memuat sekilas masuknya Tarekat 

Khalwatiyah Samman ke Sulawesi Selatan, konsepsi ajaran Khalwatiyah yakni 

petujuk tentang bagaimana praktek keagamaan bagi pengikutnya serta strategi 

dakwah para Khalifahnya.
7
 Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang 

Tarekat Khalwatiyah Samman dalam melakukan pendampingan pembinaan akhlak 

kepada generasi muda. Melalui beberapa model pendampingan berupa pembinaan 

akhlak yang dilakukan oleh seorang guru Tarekat Khalwatiya Samman kepada 

generasi muda juga akan dijabarkan dalam penelitian ini. 

4. Mustari Mustafa, dalam judul buku “Islam Ramah: Ketajaman Mata Batin dan 

Mata Pena dalam Karya dan Dakwah Syaikh Yusuf Al-Makassary” yang 

dikemukakan tentang etika religius dalam karya-karya Syaikh Yusuf dan 

relevansinya dengan dakwah Islam di Indonesia. Buku ini memuat tema yang sangat 

aktual, terlebih belakangan ini menguat adanaya paham (agama) yang mendudkung 

tindakan-tindakan radikalisme dan kekerasan. Hal ini perlu disampaikan bahwa 

beragama itu tidak cukup hanya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat formalitas 

dan ritualitas, akan tetapi yang terpenting adalaha menunjukkan cara beragama yang 

lebih substantif dan menyejukkan. Maka dari itu, menghadirkan tokoh ulama dan 

                                                             
7
 A, Najamuddin Hamzah, “Tarekat Khalwatiyah Samman, Ajaran dan Strategi Dakwah 

Para Khalifahnya”, (Cet. I; Makassar: La Macca Press, 2007), 
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pejuang Islam, seperti Syaikh Yusuf Al-Makassary, agar kita tidak terjebak pada 

paham dan aliran yang justru berpotensi merusak bagi keberagaman dan kebinekaan 

bangsa kita. dalam buku ini juga dikemukakan konsep-konsep kunci dakwah dari 

Seorang Syaikh Yusuf Al-Makassary. 
8
  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui kondisi Generasi Muda sebelum dan sesudah dilakukan 

pendampingan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa 

Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.  

b. Untuk mengetahui model pendampingan kepada generasi muda melalui Tarekat 

Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo 

Kabupaten Luwu. 

2. Manfaat Penelitian 

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran dalam menjalankan ajaran 

agama Islam dengan konsekuensi yang tidak hanya berimplikasi pribadi tapi juga 

kolektif.  

Secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

dunia akademik tentang urgensi Tarekat Khalwatiyah Samman, dan metode 

                                                             
8
 Mustari Mustafa, “Islam Ramah:Ketajaman Mata Batin dan Mata Pena dalam Karya dan 

Dakwah Syaikh Yusuf Al-Makassary” (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020) 
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pendampingan generasi muda  melalui  Tarekat Khalwatiyah Samman  di Dusun 

Tocemba Desa Rumaju Kabupaten Luwu. 

 Bagi mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin 

Makassar, hasil penelitian tersebut bisa menjadi referensi tambahan informasi kepada 

mahasiswa mengenai metode pendampingan generasi muda melalui Tarekat 

Khalawatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten 

Luwu. 

Bagi remaja sebagai generasi muda, hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan 

dan motivasi agar bisa lebih berperan dan lebih mendalami ilmu agama dalam 

menamamkan akidah yang kuat, menjalankan syariat dengan benar dan berakhlak 

yang karimah. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Pendampingan Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Pendampingan 

Pendampingan berasal dari suku kata “damping” artinya dekat, karib, rapat 

(persaudaraan). Kemudian diberi akhiran “an” menjadi “dampingan” yang artinya 

hidup bersama-sama bahu membahu dalam kehidupan. Selanjutnya diberi awalan 

“pen” menjadi kata “dampingan” artinya orang yang menyertai dan menemani, 

berdekatan dalam suka dan duka. Sehubungan dengan konsep pendampingan 

tersebut, maka dijelaskan pengertian pendampingan menurut Purwadarminta adalah 

suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, 

serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu membahu dalam menghadapi 

kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan. 
1
 

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses 

pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam 

mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan  masalah serta mendorong tumbuhnya 

inisiatif dalam proses pengambilan kepuutusan, sehinggan kemandirian dapat 

diwujudkan.
2
  

Dari pengertian tersebut dapat diambil benang merah, bahwa pendampingan 

merupakan kegiatan sukarela dari individu atau kelompok luar untuk membelajarka 

sekelompok yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran dalam rangka  

                                                             
1
 Purwadarminta, “Model Pembelajaran Pendampingan”, (Lembang: BPPLSP Jayagiri, 

2000),  h. 8 

2
 Direktorat Bantuan Sosial, “Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan trauma 

center”, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), h. 4   
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pemenuhan kebutuhan dan potensi mereka atas interaksi dari, oleh, dan untuk 

anggota kelompok.  

2. Tujuan Pendampingan 

Ada beberapa tujuan dari pendampingan antara lain adalah :  

1) Membantu klien berubah menuju pertumbuhan, pendamping secara 

berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen 

perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Pendamping berusaha membantu 

orang yang didampingi sedemikian rupa sehingga mampu menggunakan segala 

sumber daya yang dimilikinya untuk berubah.  

2) Membantu klien mencapai pemahan diri secara penuh dan utuh, dalam artian 

orang yang didampingi memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam 

dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Melalui 

pendampingan, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menyadari 

sumber-sumber yang ada pada dirinya, kemudian memakainya untuk mengatasi 

persoalan yang sedang dihadapi dan akhirnya bertumbuh.   

3) Membantu klien untuk belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Pendampingan 

dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang yang didampingi untuk 

komunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.  

4) Membantu klien untuk berlatih bertingkah laku yang lebih sehat.   

5) Membantu klien untuk belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.  

6) Membuat orang yang didampingi dapat bertahan, dalam artian membantu orang 

agar menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali 

kehidupannya dengan kondisi yang baru.  

7) Membantu klien untuk menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional, 

pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan atau 
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menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis, mungkin 

juga gejala itu bersifat patologis. 
3
 

3. Pembinaan Akhlak 

Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik.4  

Kata “Akhlak” berasal dari bahasa arab, jamak dari khuluqun yang menurut 

bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut 

mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, 

yang juga erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, demikian pula 

dengan makhluqun yang berarti yang diciptakan.
5
 

Secara epistemologi atau istilah akhlak bisa diartikan berbagai perspektif 

sesuai dengan para ahli tasawuf diantaranya: 

a) Ibnu Maskawaih memberikan definisi sebagai berikut: 

“Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-
perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dahulu)” 

b) Imam Al-Ghozali mengemukakan definisi Akhlak sebagai berikut: 

“Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul 
perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan 
pikiran (lebih dahulu)”. 

c) Prof. Dr. Ahmad Amin memberikan definisi, bahwa yang disebut akhlak  

“Adatul-Iradah” atau kehendak yang dibiasakan. 

                                                             
3
 Totok S. Wiryasaputra, “Ready to Care: Pendampingan dan Konseling Psikologi” 

(Yoyakarta: Galang Press, 2006), h. 8 

4
  Lina Hadiawati, “Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran  Siswa 

Melaksanakan  Ibadah Shalat (Penelitian Di kelas X dan XI  SMK Plus Qurrota `Ayun Kecamatan 

Samarang Kabupaten Garut)”, Jurnal Pendidikan Universitas Garut Volume 02; No. 01; 2008; 18-25 

Universitas Garut, h. 19 (22-Desember-2021) 

5
 Zukkifli, H. Jamaluddin, “AKHLAK TASAWUF Jalan Lurus Mensucikan Diri”, 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 3 
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“Sementara orang membuat definisi akhlak, bahwa yang disebut akhlak ialah 
kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan 
sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak.” 

6
 

Makna kata kehendak dan kata kebiasaan dalam pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa kehendak adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah 

bimbang, sedang kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah 

melakukannya. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai 

kekuatan, dan gabungan dari kekuatan yang besar inilah dinamakan Akhlak. 

Meskipun ketiga definisi akhlak diatas berbeda kata-katanya, Namun sebenarnya 

tidak berjauhan maksudnya. Bahkan berdekatan artinya satu dengan yang lain. 

Akhlak adalah intisari yang bersemayang di hati tempat munculnya tindakan-

tindakan yang benar dan salah. Menurut tabiatnya, intisari tersebut siap menerima 

pengaruh pembinaan yang baik atau salah kepadanya. Jika intisari tersebut dibina 

untuk memilih keutamaan, kebenaran, cinta kebaikan, cinta keindahan, dan benci 

keburukan maka, munculah perbuatan-perbuatan yang baik dengan mudah. Itulah 

akhlak yang baik misalnya akhlak lemah lembut, akhlak sabar, akhlak dermawan, 

akhlak berani, akhlak adil dan lain sebagainya dari itu akhlak yang baik, dan 

penyempurnaan diri. 

Adapun defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan 

darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu 

antara lain: 

1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, 

sehingga telah menjadi kepribadiannya.   

                                                             

6
Zukkifli, H. Jamaluddin, “AKHLAK TASAWUF Jalan Lurus Mensucikan Diri”, (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2018), h. 3-4. 
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2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa 

pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakuakan sesuatu perbuatan, yang 

bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur dan gila.   

3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak 

adalah perbutan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang 

bersangkutan. Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan 

manusia yang dapat dinilai baik atau buruk.   

4) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan 

main-main atau karena bersandiwara   

5) Sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang 

baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena 

Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.
7
 

Adapun macam-macam akhlak adalah sebagai berikut: 

a) Akhlak kepada Allah swt.  

Beberapa akhlak yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk 

kepada kholiq-Nya, diantaranya:  

(a). Beribadah kepada Allah swt., yaitu melaksanakan perintah Allah swt. untuk 

menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. Seorang muslim beribadah 

membuktikan ketundukkan terhadap perintah Allah swt. 

(b). Berzikir kepada Allah swt., yaitu mengingat Allah swt dalam berbagai situasi 

dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir 

kepada Allah swt. melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. 

                                                             

7
 Sinaga, Hasanudin dan Zaharuddin, “Pengatar Studi Akhlak”, ( Jakarta : PT. Raja Grafmdo 

Persada, 2004), h.32. 
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(c). Berdo‟a kepada Allah swt., yaitu memohon apa saja kepada Allah swt. Do‟a 

merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan 

penerapan akhlak dalam Kehidupan.  

(d). Tawakkal kepada Allah swt., yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt 

dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan.  

(e). Thawadu‟ kepada Allah swt., yaitu rendah hati di hadapan Allah swt. 

Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah swt. yang maha 

kuasa. oleh karena itu, tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, 

tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah 

kepada Allah swt. 

b) Akhlak kepada Diri Sendiri  

Adapun Kewajiban kita terhadap diri sendiri dari segi akhlak, di antaranya: 

(a). Sabar, yaitu prilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari 

pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar 

dimaksudkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan ketika 

ditimpa musibah.  

(b). Syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah swt. yang 

tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan 

dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah swt. dengan 

bacaan Alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan 

menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah swt. sesuai dengan aturan-

Nya.  

(c). Thawadu‟, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, 

orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap thawadu‟ melahirkan ketenangan 
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jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan 

tidak menyenangkan orang lain. 

c) Akhlak kepada Keluarga  

Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara 

anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu 

bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat 

baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain: 

menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara 

bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintahnya, meringankan beban 

mereka, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. 

d) Akhlak kepada Sesama Manusia 

Berakhlak baik terhadap sesama pada hakikatnya merupakan wujud dari rasa 

kasih sayang dan hasil dari keimanan yang benar. Diantara akhlak-akhlak itu adalah: 

1) Akhlak Terpuji (Mahmudah)  

Penerapan akhlak sesama manusia yang dan merupakan akhlak yang terpuji 

adalah sebagai berikut:  

1. Husnuzan  

Berasal dari lafal husnun (baik) dan al-Dzannu (Prasangka). Husnuzzan 

berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik. Lawan kata husnuzan adalah 

su‟udzan yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Hukum berbaik 

sangka kepada Allah swt. dan Rasul-Nya adalah wajib, wujud husnuzan 

kepada Allah swt. dan Rasul-Nya antara lain: 

a) Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah swt. dan  

Rasul-Nya Adalah untuk kebaikan manusia  
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b) Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti 

berakibat buruk.  

Hukum husnuzzan kepada manusia adalah mubah atau jaiz (boleh dilakukan). 

Husnuzzan kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia 

telah berbuat suatu kebaikan. Husnuzzan berdampak positif berdampak positif 

bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. 

2. Thawadu‟  

Thawadu‟ berarti rendah hati. Orang yang tawaduk berarti orang yang 

merendahkan diri dalam pergaulan. Lawan kata thawadu‟ adalah takabbur. 

3. Ta‟awun  

Ta‟awun berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan 

sesama manusia.  

2) Akhlak Tercela (Mazmumah)  

Beberapa akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kaitanya akhlak antar 

sesama diantaranya: 

1. Hasad  

Hasad artinya iri hati, dengki. Iri berarti merasa kurang senang atau cemburu 

melihat orang lain beruntung. 

2. Dendam  

Dendam yaitu keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas 

kejahatan. 

3. Ghibah dan Fitnah  

Membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama 

baiknya. Apabila kejelekan yang dibicarakan tersebut memang dilakukan 



20 
 

 
 

orangnya dinamakan ghibah. Sedangkan apabila kejelekan yang dibicarakan 

itu tidak benar, berarti pembicaraan itu disebut fitnah. 

4. Namimah  

Annamimah (adu domba), yakni menceritakan sikap atau perbuatan seseorang 

yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan 

antara keduanya. 

Namun syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang jika hanya 

diajarkan saja, maka harus ada didikan melalui peroses pembinaan atau pendidikan 

Nabi sesuai ajaran Islam dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan akhlak dimana 

perbuatan dan kelakuan yang berbeda di antara manusia pada prinsipnya ditentukan 

dan dipengaruhi oleh dua faktor:  

a) Faktor dari dalam yakni yang dibawa sejak lahir dan ini merupakan tabiat 

yang dibawa sejak lahir.  

b) Faktor dari luar misalnya pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan tempat ia 

bermain, atau lingkungan sekolah.  

Di atas telah diuraikan bahwa akhlakul karimah merupakan perbuatan atau 

perilaku seseorang yang menggambarkan budi pekerti baik, dalam hal ini akhlak 

tidak bisa lepas dari dua faktor di atas, dan yang sangat dominan dalam pembentukan 

dan pembinaan akhlak adalah pengaruh dari luar, yakni keluarga.  

Oleh karena itu pembinaan akhlak anak harus dilaksanakan secara terus-

menerus dan dilakukan sedini mungkin. Anak akan memiliki akhlak atau budi pekerti 

yang baik apabila dididik atau mendapat pendidikan budi pekerti yang baik atau 

diberi contoh yang baik. Baik disaat ada dalam lingkungan keluarga, maupun di 
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lingkungan di mana dia bermain, dan bagi siswa sudah barang tentu termasuk 

lingkungan sekolah. 

4. Pola-pola dalam Pembinaan Akhlak Generasi Muda 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, kondisi generasi 

muda yang merupakan bagian dari masyarakat itu menjadi majemuk pula. 

Kemajemukan ini antara lain ditandai dengan perbedaan kebudayaan, kehidupan 

sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya. 

Melihat dari kondisi kemajemukannya maka pola dalam pembinaan akhlak 

generasi muda hendaknya dibentuk dari realitas yang hidup dan berkembang di 

tengah tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, agar pembinaan akhlak kepada 

generasi muda dilakukan secara efektif dan efesien perlu ditetapkan yang menjadi 

sasaran dalam pembinaan, sasaran yang dimaksud itu dapat dikelompokkan sebagai 

berikut. 

a. Pembinaan keimanan/ketakwaan 

Pembinaan keimanan/ketakwaan dimaksudkan untuk membentuk dan 

menciptakan generasi muda yang beriman dan bertakwa yang dapat memberikan 

banyak manfaat kepada semua manusia dan lingkungannya. 

b. Pembinaan jasmani 

Pembinaan jasmani mencakup kesehatan generasi muda utamanya kesehatan 

jasmani, kesehatan jasmani merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang 

dalam pembinaan yang bisa melahirkan kondisi jasmani yang sehat dan kuat. 

Pembinaan jasmaniah juga juga dimaksudkan agar setiap generasi muda 

menyadari bahwa Islam menuntut pemeluknya memiliki tubuh yang sehat, kuat dan 

tangkas, sehingga mempu melaksanakan tugas dan kewajiban, baik terhadap Tuhan-

Nya, maupun terhadap sesama manusia dan alam lingkungannya. 
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c. Pembinaan intelektual 

Pembinaan intelektual bertujuan untuk mengembankan daya fikir atau 

kemampuan intelektulitas generasi muda agar dapat memamahami dan menggunakan 

ilmu pengetahuan serta tekhnologi sesuai dengan ajaran agama, sehingga biasa 

melahirkan generasi muda menjadi ilmuan dan cendikiawan muslim yang dapat 

bertanggung jawab. 

d. Pembinaan idiologi 

Pembinaan idiologi generasi muda dalam rangka  untuk membina bangsa dan 

kepribadian nasional, generasi muda merupakan integritas bangsa Indonesia dan 

harus dibina dan dikembangkan sehingga bisa menjadi penerus perjuangan untuk 

mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. 

e. Pembinaan keterampilan/kerja dan profesi 

Pembinaan keterampilan bertujuan mempersiapkan remaja secara fisik, mental 

dan spiritual untuk manjadi tenaga kerja yang mampu menciptakan lapangan kerja. 

Islam menuntun pemeluknya untuk bekerja keras dalam mencapai keridaan Allah, 

dengan kesadaran ini generasi muda akan memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi 

tenaga kerja yang terampil, kreatif, professional dan bertanggun jawab. 

f. Pembinaan kepemimpinan/patriotisme 

Pembinaan kepemimpinan dilakukan dalam rangka membina dan 

mengembangkan kader-kader pemimpin ummat yang dapat menjadi kebanggaan 

bangsa, sehingga melahirkan generasi muda yang memiliki sifat kepemimpinan, 

kemandirian dan kedisiplinan sesuai dengan apa diajarkan dalam agama Islam.
8
 

 

                                                             
8
 Fatahuddin, “Pembinaan Akhlak Remaja Melalui Bimbingan Konseling Islam Di Desa 

Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo”,  Skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar, 2013) h. 26-28  
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5. Model Pendampingan  

Usaha pembinaan dilakukan untuk membentuk watak dan perilaku manusia 

secara sistematis, terencana dan terarah yang berimplikasi dengan ajaran Islam atau 

sekurang-kurangnya mempunyai nilai islamiyah sehingga dapat meningkatkan 

kualias diri dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Pembinaan agama yang 

dilaksanakan secara konsisten dapat mengubah tingkah laku, memperbaiki akhlak, 

menambah pengetahuan, keahlian dan keterampilan.
9
 Model pendampingan yang 

dimaksud dari hasil penelitian adalah bentuk atau cara yang dilakukan dalam kegiatan 

pendampingan khususnya pendampingan pembinaan akhlak kepada generasi muda. 

Berikut ini beberapa model pendampingan yang dilakukan melalui bentuk 

bentuk pembinaan keagamaan, yang meliputi:  

1) Keteladanan/Pembiasaan 

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode alternatif yang paling 

meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk 

seseorang di dalam moral, spiritual, dan sosial. Dengan teladan ini timbullah 

gejala indektivitas positif, yang berarti penyaman diri sendiri dengan orang 

yang ditiru.  

Keteladan ini merupakan bentuk pembinaan yang sangat membekas 

pada diri anak. Keteladan akan terus membungkus pada diri anak apabila 

dibiasakan sehingga mejadi ada kebiasaan sehari-hari. Pembiasaan akan 

tercapai dan baik hasilnya apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu: 

a) Memulai pembiasaan itu sebelum terlambat 

 

                                                             
9
 Endah Novianti, Metode Pembinaan Agama dalam Pembentukan Perilaku Sosial Anak di 

Yayasan Islam Media Kasih Tanggerang,  Skripsi, h. 39 
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b) Pembiasaan hendaknya dijalankan secara teratur dan terus menerus 

c) Pendidikan hendaknya konsekuen, bersikap tegas, dan tetap teguh 

terhadap pendiriannya yang telah diambilnya 

d) pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri.
10

 

2) Penjelasan/ Nasihat 

Penjelasan atau nasihat dalam pendidikan dalam Tarekat Khalwatiyah 

dimaksudkan untuk pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spritual 

dan sosial anak didik. Sebab nasihat ini dapat membukakan mata anak-anak 

pada hakikat sesuatu, mendorongnya menuju situasi luhur, dan menghiasinya 

dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. 

Cara ini digunakan untuk memberikan bimbingan dan nasehat yang berkaitan 

dengan perilaku atau  akhlak, pemecahan masalah dan sebagainya. 

3)  Anjuran/Perintah 

Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung 

norma-norma kesusilaan. Jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan 

ke arah perbuatan susila. Anjuran atau perintah merupakan alat pembentuk 

disiplin secara positif. Disiplin diperlukan dalam pembentukan kepribadian 

terutama karena akan membentuk karakter diri positif. 

4)  Pujian/Hadiah 

Pemberian pujian maupun hadiah dapat digunakan untuk memperkuat 

respon positif kepada anak didik. Pemberian hadiah harus didasarkan atas 

kondisi yang tepat sesuai dengan tujuan pokoknya 
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5) Larangan 

Larangan biasanya dikeluarkan jika anak didik melakukan sesuatu 

yang tidak baik, yang merugikan atau yang dapat membahayakan dirinya. 

Larangan yang dikeluarkan harus dijelaskan secara singkat dan jelas supaya 

dimengerti maksud larangan itu. Larangan juga tidak boleh terlalu sering 

dikeluarkan, karena akibatnya tidak baik. 
11

 

6) Tanya jawab  

Metode Tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan jalan guru 

mengajukan pertanyaan dan murid menjawab, atau suatu metode didalam 

pendidikan dimana guru bertanya sedang murid menjawab tentang bahan atau 

materi yang ingin diperolehnya.
12

 

7) Cerita 

Metode cerita merupakan salah satu cara terbaik dalam menanamkan 

sesuatu kedalam hati siswa. Pada dasarnya, setiap orang cendenrung 

menyukai alurnya. Cerita mempu meninggalkan suatu pengaruh yang lebih 

besar dari pada cara yang lainya. Karena itu tidak heran jika didalam Al 

Qur‟an banyak terdapat cerita atau kisah-kisah.
13
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Dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan diperlukan sebuah metode agar 

pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Berikut metode pembinaan agama dari segi 

strategi terdapat dua, yaitu: 

1) Metode Vertikal 

Metode vertikal adalah kegiatan penyuluhan yang dimulai dari atas ke bawah 

(to down) atau dari bawah ke atas (bottom up). Dari atas ke bawah ialah 

penyuluh agam terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada orang yang 

berpengaruh (key respon) di suatu kelompok masyakarat, baru kemudian 

mengadakan penyuluhan atau bimbingan kepada anggota masyarakat tersebut. 

Dari bawah ke atas (bottom up) ialah kegiatan penyuluhan mulai dari lapisan 

paling bawah dari suatu kelompok masyarakat kemudian merambat ke lapisan 

atasnya. 

2) Metode Horizontal 

Metode horizontal ialah kegiatan penyuluhan dalam suatu wilayah kemudian 

diusahakan dapat memengaruhi wilayah atau kelompok-kelompok lainnya.14 

Dari segi sifat, metode pembinaan yang dapat digunakan, antara lain: 

1) Metode  Ceramah 

Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui 

penerangan dan penuturan lisan oleh pembina kepada yang terbina tentang 

suatu topik materi. Dalam ceramahnya, pembina dapat menggunakan alat 

peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan, dan lain-lain. Peran peserta 

dalam metode ceramah adalah mendengarkan secara seksama dan mencatat 

poin-poin penting yang disampaikan oleh pembina. 
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2) Metode Tanya Jawab 

Metode ini dilakukan sebagai metode lanjutan dari metode ceramah, yaitu 

tanya jawab antara pembimbing dengan penerima manfaat yaitu terbimbing. 

Sifatnya memang sama dengan metode ceramah dalam hal ini sama-sama 

menggunakan lisan. Hanya saja dalam metode ceramah peran aktif hanya 

kepada pembimbing agama, sedangkan tanya jawab peran aktif adalah timbal 

balik antara pembimbing dengan terbimbing. 

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi ialah salah satu bentuk komunikasi gagasan yang dilakukan 

dalam susana demokratis. Dari suatu diskusi diperoleh banyak hal yang 

bermanfaat, maka pertukaran pikiran dalam suatu diskusi memerlukan adanya 

teknik tertentu. 

4) Metode Demonstari atau Percontohan 

Metode ini lebih tepat digunakan untuk materi bimbingan yang menyangkut 

praktek-praktek seperti praktek ibadah salat, cara berwudhu, pelaksanaan haji, 

cara merawat jenazah, dan berdoa. 

5) Metode  Konsultasi 

Metode  pada hakekatnya adalah kegiatan meminta nasihat atau penerangan 

kepada pembimbing agama. Konsultasi ini dilaksanakan secara individu dan 

masalahnya juga bersifat pribadi. 

6) Metode  Psikoterapi 

Metode ini dilakukan dengan upaya mengaktifkan fungsi pikiran sadar, yaitu 

menggali informasi yang masuk dari panca indar, membandingkan dengan 

memori kita, menganalisa dan kemudian memutuskan respon spesifik 

terhadap informasi tersebut.  Selain pikiran sadar, pikiran bawah sadar juga 
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memiliki fungsi  yaitu memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, 

kepribadian, intusi, kreativitas, dan keyakinan.
15

 

Segi ilmu dakwah terdapat metode dakwah yang merujuk pada surah An-Nahl 

ayat 125, yaitu: 

                              
                     

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

16
 

 
Ayat di atas berisi acuan dasar pokok dalam metode dakwah. Ayat tersebut 

menunjukkan tiga metode dakwah yaitu: hikmah, mau‟idzah al hazanah dan  

mujadalah. Berikut penjelasannya: 

1) Metode bil hikmah  ditujukan untuk menghadapi golongan cerdik pandai atau 

ilmuwan, yang dalam dakwah kepada mereka  disertai dengan alasan-alasan, 

dalih dan hujjah yang bisa diterima oleh akal mereka 

2) Metode mau‟dzah al hasanah  digunakan untuk menghadapi kalangan awam 

yang belum dapat berfikir secara kritis. Melalui metode ini dakwah yang 

digunakan berupa anjuran, didikan dan ajaran yang mudah dipahami. 

3) Metode mujadalah bil lati hiya ahsan  digunakan untuk golongan di antara 

dua golongan di atas, yaitu berupa diskusi, tukar pikiran secara baik, karena 
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golongan ini memiliki tingkat kecerdasan yang belum begitu tinggi sehingga 

tidak perlu dilayani dengan bijaksana maupun pengajaran yang baik. 

Secara global metode dakwah juga dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1) Dakwah bi al-kitabah, yaitu berupa buku, majalah, surat, koran, spanduk, 

pamplet, lukisan-lukisan dan sebagainya.  

2) Dakwah bi al-lisan, meliputi ceramah, seminar, simposioum, khutbah, 

sarasehan, brain starming, obrolan, dan sebagainya.  

3) Dakwah bi al-hal, yaitu berupa prilaku yang sopan sesuai dengan ajaran 

Islam, memelihara lingkungan, tolong menolong sesama, misalnya; 

membantu fakir miskin, memberikan pelayanan sesama.
17

 

Implementasi metode dakwah dalam pembinaan akhlak mengisyaratkan 

adanya tanggung jawab dari pendidik. Dengan pengetahuan yang luas, akal budi yang 

mulia, perkataan yang tepat dan benar serta sikap yang proporsional dari pendidik, 

maka tujuan pendidikan dapat terwujudkan. Penggunaan metode hikmah dapat 

mewujudkan suasana kondusif yang mengizinkan terjadinya interaksi edukatif 

sehingga dapat menyentuh murid untuk dapat menerima dan memahami serta 

mendorong semangat belajar. Dengan terwujudnya komunikasi yang baik antara 

pendidik dan murid, maka kegiatan edukatif dalam hal ini pembinaan akhlak kepada 

generasi muda akan tetap terjaga dan juga memberikan kewibawaan kepada pendidik 

atau guru.  
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B. Generasi Muda  

Menurut bahasa, pemuda merupakan seorang laki-laki dan perempuan yang 

telah masuk ke dalam tahap dewasa. Generasi Muda yang baik adalah pemuda yang 

tumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi yang unggul dan mandiri dalam 

melaksanakan tugasnya.
18

 

Sedangkan menurut Widarso Gondodiwirjo dan Dardji Darmodihardjo yang 

memandang dari segi kepentingan pembinaannya merumuskan pengertian generasi 

muda secara terperinci:
19

 

1. Ditinjau dari segi biologis  

Secara biologis, masa muda dapat dianggap berakhir pada saat pubertas (12-

15 tahun). Ada juga yang beranggapan bahwa 15-21 tahun masih termasuk dalam 

masa biologis. Objek peninjauan dalam segi ini adalah perkembangan jasmani baik 

pertumbuhan tubuh secara fisik maupun fungsional.  

2. Ditinjau dari segi budaya  

Secara kultural, masa muda dianggap berakhir pada umur 21 tahun, karena 

ketika itu kemantapan mental sudah tercapai. Kemantapan mental yang dimaksud 

adalah perkembangan manusia sebagai insan yang bermoral pancasila, bertenggang 

rasa, bersopan santun, beradat, bertradisi, bertanggung jawab, berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

3. Ditinjau dari segi intelek  

Masa muda dianggap berakhir pada waktu tamat dari Perguruan Tinggi (umur 

25 tahun), dengan kemampuan berfikir objek peninjauan.  

                                                             
18
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Khalwatiyah Samman di Dusun Patte‟ne Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros”, 

Skripsi, (Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2019), h.20 



31 
 

 
 

4. Ditinjau dari segi kerja dan profesi  

Segi kerja dalam arti berpenghasilan status tenaga kerja pembantu masa 

mudanya berkisar antara 14-22 tahun. Dalam segi profesi umumnya berkisar 21 

sampai 35 tahun.  

5. Ditinjau dari segi ideologis  

Secara ideologis, masa muda seseorang berkisar antara umur 18-40 tahun. 

Dalam masa itulah dimungkinkan pembinaan pandangan sesorang terhadap berbagai 

aspek kehidupan.
20

 

Dengan memahami identitas generasi muda dari berbagai sudut pandang 

inilah sehingga memungkinkan para pendidik dalam arti yang luas, dapat menentukan 

sikap secara tepat, dalam rangka mempersiapkan mereka sebagai generasi pengganti 

yang tangguh  dan mandiri di masa depan. 

Generasi muda merupakan genarasi yang memiliki kemampuan, semangat 

tinggi dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan 

Negara. Generasi muda dapat diibaratkan seperti ilalang yang sedang pada masa 

kejayaan dengan kondisi terbaiknya. Dapat juga  diumpamakan seperti sebilah pisau 

yang tajam tanpa karat di tepinya. Ilalang dan pisau ini akan sangat berguna dan 

bermanfaat bagi diri sendiri dan banyak orang, jika digunakan dengan benar, namun 

akan sangat membahayakan jika digunakan dengan tidak benar. Sama seperti itulah 

generasi muda, mereka merupakan sosok tangguh yang butuh bimbingan untuk 

menjadi sosok yang berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu, 

peran orang tua, keluarga, lingkungan dan teman-teman sepermainan akan 

memengaruhi karakter generasi muda, apakah akan menjadi sosok pemimpin ataukah 
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akan menjadi sosok pemimpi. Setiap orang pada usia remaja mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan menuju kedewasaan yang diwarnai oleh bermacam-macam 

problem, yaitu masalah masalah yang dihadapi oleh remaja berkaitan dengan adanya 

kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri dengan lingkungannya 

di mana remaja itu hidup, tumbuh dan berkembang. Kebutuhan-kebutuhan yang 

dimaksud adalah: Kebutuhan biologis (pertumbuhan jasmani), Kebutuhan psikologis 

(pertumbuhan rohani), dan  Kebutuhan sosiologis (interaksi sosial).
21

 

Akibat dari kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas yang tidak terpenuhi pada 

diri remaja menyebabkan tindakan dan perbuatan remaja yang cenderung mengarah 

kepada kenakalan remaja. Selain itu keberanian generasi muda melakukan tindakan 

asusila di tengah-tengah masyarakat, dan membuat moral mereka semakin hari 

semakin merosot.  

Keadaan moral generasi muda sekarang ini, mereka melakukan pelanggaran-

pelanggaran asusila, karena disebabkan kurangnya perhatian dan pendidikan terutama 

pendidikan agama. Pendidikan agama sebenarnya perlu ditanamkan kepada anak 

sedini mungkin karena pendidikan agama merupakan modal yang utama untuk 

menangkal semua masalah termasuk masalah moral yang dialami oleh generasi muda 

sekarang.
22

 

Salah satu pembinaan generasi muda yaitu dengan memperkenalkan agama 

sebagai solusi memperbaiki moral dan akhlak generasi muda. Metode pendidikan dan 

pembinaan generasi muda lahir dari agama Islam yang berlandaskan al-Quran dan 
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hadis Nabi. Dimana inti ajarannya berupa seruan kebaikan, berprilaku sopan dan 

santun, jujur, hemat, rajin belajar, dan memiliki sifat luhur lainnya.  

Perkembangan jiwa dan kepribadian seorang anak, semua tergantung 

bagaimana cara mereka diberikan pendidikan utamanya pendidikan agama sebagai 

modal kepribadian. Fitrah beragama pada manusia telah dibawa sejak lahirnya, maka 

fitrah tersebut akan berkembang dengan adanya pendidikan. Karena adanya fitrah 

beragama itu maka manusia disebut homo dinivans (makhluk berketuhanan) atau juga 

disebut sebagai homo religius (makhluk beragama), serta dengan adanya agama 

manusia akan mendapatkan ketentraman lahir dan batin.  

Di dalam pendidikan Islam ada beberapa hal yang menjadi tumpuan antara 

aqidah, ibadah dan akhlak dengan semua ini diharapkan nantinya generasi penerus 

dalam tingkah lakunya mengandung nilai-nilai keislaman.  

C. Gambaran Umum Tarekat Khalwatiyah Samman  

Tarekat, berasal dari bahasa Arab yakni Thoriqoh yang berarti, jalan atau 

jalur. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia tidak tertulis Thoriqoh melainkan ia tertulis 

tarekat. Dalam kamus bahasa Indonesia diartikan aliran peribadatan yang memilih 

praktek-praktek ritual keagamaan tertentu.
23

 

Asal kata tarekat dalam bahasa Arab jamaknya yang berarti: jalan, cara, 

keadaan, mazhab, aliran, goresan/garis pada sesuatu kaum. Tarekat dalam kamus 

bahasa Indonesia dimaknai dengan jalan, jalan menuju kebenaran (dalam taswuf), 

ilmu tarekat, ilmu tasawuf, cara atau aturan hidup (dalam keagamaan atau dalam ilmu 

kebatinan), sebagai persekutuan para penuntut ilmu tasawuf. Dari pengertian tersebut 
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memberikan gambaran bahwa tarekat merupakan jalan atau cara yang ditempuh 

dalam kehidupan tasawuf guna mendekatkan diri kepada Allah .
24

 

Dalam ilmu tasawuf diterangkan, bahwa arti tarekat itu, ialah jalan atau 

petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad saw dan dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi, tabi‟in dan 

hingga turun-temurun sampai kepada guru-guru atau ulama-ulama, sambung 

menyambung dan rantai-berantai sampai pada masa kita ini. 

Guru pertama ummat Islam ialah Nabi Muhammad saw. jadi tarekat kaum 

muslimin berpokok pangkal dari tarekat Nabi Muhammad saw, yakni segala amal 

ibadah kita yang kita lakukan adalah petunjuk yang diterima dari guru kita, guru 

menerimanya dari ulama-ulama, para ulama-ulama menerimanya dari tabiin-tabiin, 

para tabiin-tabiin menerimanya dari tabiin, tabiin menerimanya dari sahabat Nabi, 

sahabat Nabi menerimanya dari Nabi Muahammad, Nabi Muhammad menerimanya 

dari Jibril dan Jibril menerimanya dari Allah.
25

 

Melihat hal itu Habib Luthfi Pekalongan menyebutkan bahwa tarekat berperan 

mengantarkan manusia agar dalam menjalankan syari‟at dapat mencapai tujuan dan 

hakikat yang terkandung di dalamnya. Jadi, ketika seseorang sudah menjalankan 

syari‟at, seperti menjalankan wudhu dan sholat serta ibadah lainnya, maka tarekat 

berperan menghantarkan orang yang sholat tersebut melakukannya dengan khusyu‟. 

Sehingga mencapai tujuan dan hakikat yang terkandung dalam sholat yaitu „tanha „an 

al-Fahsya‟i wa al-Munkar‟, mencegah dari perbuatan yang buruk dan munkar.
26
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Demikianlah, para shufi membuat suatu system “tariqah”, mengadakan 

latihan-latihan jiwa, membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela mazmumah 

dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji mahmudah dan memperbanyak zikir 

laailaha illallah dengan penuh ikhlas semata-mata untuk memperoleh keadaan tajalli 

yakni bertemu dengan Tuhan-Nya sebagai bagian terakhir dan terbesar. 

Khalwatiyah adalah nama sebuah aliran tarekat yang berkembang di Mesir. 

Pada umumnya, nama sebuah tarekat diambil dari nama sang pendiri tarekat yang 

bersangkutan, seperti Qadiriyah dari Syekh Qadir al-Ja‟ilani. Bahkan tarekat 

Khalwatiyah diambil dari kata “Khalwat”, yang artinya menyendiri untuk merenung 

di tempat yang sepi atau sunyi. Hal ini dikarenakan seringnya Syekh Muhammad 

Samman al-Khalwati sang pendiri tarekat Khalwatiyah melakukan khalawat di 

tempat-tempat sunyi.  

Berbicara mengenai proses penyebaran tarekat Khalwatiyah yang masuk dan 

berkembang di Indonesia terdapat dua versi yang berbeda. Pertama, tarekat 

Khalwatiyah yang sanad muttashilnya melalui syekh Yusuf al-Makassari yang 

kemudian tarekat ini berkembang di wilayah Makassar dan sekitarnya. Kedua, tarekat 

Khalwatiyah Samman yang sanad mutassilnya dari syekh al-Palembani dari Abd al 

Karim al-Sammani yang kemudian berkembang di wilayah Palembang dan wilayah 

Kabupaten Maros.
27

  

Tarekat Khalwatiyah Samman yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi 

Selatan. Menurut Andi Najamuddin Hamzah dalam bukunya, bahwa nama 

Khalwatiyah dinisbatkan kepada guru tarekat Mekah yang bernama Syekh 

Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Qadri al-Khalwati al-Madani Mansyur 
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dengan sebutan nama Muhammad Samman hidup di Madinah sekitar abad ke-12 

Hijriah. 
28

 

Proses masukknya Tarekat Khalawatiyah Samman ke Palopo memiliki 

penjelasan yang berbeda dari beberapa sumber, salah satunya penjelasan yang 

diungkapkan oleh Prof. Dr. H.M. Kata Mahmud, Lc., MA. Ajaran tarekat sufi dimulai 

dan berkembang di Bone sekitar tahun 1886. Kemudian ajaran tersebut dibawa ke 

Luwu oleh para pengikut Khalwatiyah Samman yang disebut Haji Palopo. Ada dua 

versi sejarah masuknya Khalwatiyah ke Luwu. Pertama, ajaran Khalwatiyah Samman 

dibawa langsung ke Keraton langkan. Kedua, Haji Palopo membawa ajaran 

Khalwatiyah ke Amassangan (disebut Malangke), sebagai pusat kerajaan. Di keraton 

Langkanai Palopo, setelah itu menyebar ke daerah Malili dan Ongkona Luwu Timur, 

selanjutnya menyebar, berkembang di Baebunta, setelah berkembang di Baebunta 

sekaligus di Masamba, dan tepatnya di Masamba tersebar luas hingga saat ini.
29

 

Informasi lain menyebutkan bahwa ajaran Tarekat Khalwatiyah Sufi ke Luwu 

(Palopo) dibawa langsung oleh Puang Haji Pabbiring dari Maros, Provinsi Sulawesi 

Selatan, dan diterima langsung oleh Nenek Puang, keluarga Hawang. Puang Haji 

Pabbiring mengajak dan mengajarkan ajaran Khalwatiyah kepada masyarakat Luwu-

Palopo saat itu yang dikenal dengan Desa Libukang. Sumber lain juga menyebutkan 

bahwa ajaran tarekat Khlawatiyah ke Luwu dibawa oleh Haji Palopo tepatnya di 
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Pattimang, Malangke, Luwu (sekarang Luwu Utara). Kemudian Haji Palopo 

berkembang dan mengajar di Palopo, tepatnya di Libukang.
30

 

Dalam melaksanakan ajaran tarekat ada empat hal yang harus diperhatikan 

yaitu: syariat, tarekat, hakikat, makrifat.  

Syariat ialah suatu aturan tertentu yang harus djalani oleh seseorang pengikut 

tarekat. Ia merupakan suatu undang-undang yang mengarahkan manusia untuk 

bertingkah laku terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap diri sediri, atau 

bahkan terhadap makhluk lainnya.
31

 Syariat terdiri dari ajaran-ajaran Islam, dan pada 

maknanya yang paling dasar. Syariat adalah etika dan moraitas yang bisa ditemukan 

pada semua agama. Syariat adalah tahapan diamana gagasan-gagasan tentang Tuhan 

berkesan pada umat manusia sebagai wibawa yang merujuk pada rasa tunduk pada 

Tuhan. Ini merupakan laku kesadaran bukan wujud ketakutan sebagaimana yang 

sering diperkirakan orang. Seperti seseorang yang melakukan doanya, menyembah-

Nya, memikirkan-Nya, memiliki sosok dan pilihan serta suatu jenis hubungan yang 

dibagun diantaranya dengan Tuhan. Sehingga ketika mengalami depresi atau 

kesusahan dan kesedihan serta tidak berdaya seseorang akan kembali pada aturan-

aturan dasar agamanya.
32

 

Tarekat ialah pelaksanaan dari pada syariat itu sendiri, adanya undang-undang 

yang telah ditetapkan oleh syariat dan dilakukan oleh tarekat.
33

 Kemunculan tarekat 
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pada hakekatnya merupakan suatu ijtihad agar konsep kebersamaan dalam menuju 

Tuhan lebih terarah dan lebih terorganisasi dengan baik. Oleh karena itulah Syaikh 

tasawuf yang berafiliasi pada tarekat mengharuskan seorang yang sedang menuju 

Allah untuk mengikuti jalan tarekat dan memiliki Syaikh atau mursyid yang 

membimbingnya agar tidak tersesat dari jalan kebenaran. Dengan demikian perlu 

bagi seorang hamba untuk mengikuti jalan tarekat yang mendapat bimbingan dari 

seorang mursyid atau syaikh yang mengetahui kebenaran.
34

 

Hakikat merupakan kebenaran sesungguhnya yang ingin dicapai oleh setiap 

orang karena disinilah perjalanan terakhir atau penilaian terakhir dalam perjalanan 

hidup seorang hamba menuju Allah.
35

 Hakekat mengacu pada makna terdalam dalam 

praktek dan bimbingan yang dibangun dalam syariat dan tarekat. Hakekat adalah 

pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan dalam diri. Tanpa pengalaman ini, para 

murid hanya mengikuti secara buta, berusaha meniru mereka yang tahu yakni mereka 

yang telah mencapai tingkatan (maqam) hakekat. Pencapaian hakekat akan 

memprkuat dan memperkokoh laku pada dua tingkatan yaitu sebelum sampai pada 

hakekat, seluruhnya adalah peniruan.
36

 Jadi tanpa pemahaman batin dan pengalaman 

yang mendalam maka orang akan mengikuti ajaran orang lain seperti bayangan saja.  

Makrifat adalah kearifan puncak atau pengetahuan tentang kebenaran 

spiritual. Makrifat ialah puncak segala-galanya, dimana seorang hamba dapat 

merasakan persembahannya betul-betul telah diterima oleh Allah. Makrifat lebih dari 
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sekedar pengalaman spiritual yang sesaat, makrifat merujuk pada kondisi keselarasan 

dengan Tuhan dan kebenaran terus-menerus.
37

 Manusia yang sudah mencapai 

makrifat maka ia juga telah mencapai derajat insanul kamil (manusia sempurna) 

karena mampu melaksanakan syariat, memahami hakekat, dan meyakini makrifat.  

Sebagai pengamal tarekat tentu ada tahapan yang harus dilalui, terlebih dalam 

tarekat Khalwatiyah Samman. Pertama, harus dibaiat oleh seorang mursyid atau 

dalam bahasa bugisnya mattarima barakka. Kedua, haruslah bermujahadah atau 

bersungguh-sungguh menjalankan segala amalan khusus yang diberikan pada saat 

berbaiat kepada seorang mursyid. Ketiga, memperoleh mukasyafah atau inti yang 

dicari dalam tarekat berupa menyingkap tabir ilahi (memperoleh makam kesufian). 

1. Baiat  

Kata Baiat berasal dari bahasa Arab yang berati ikatan. Baiat merupakan 

unsur penting karena prosesi ini menandai seseorang masuk ke dalamnya. Prosesi 

pembaiatan itu disebut mattarima barakka (Bugis) atau annariama barakka 

(Makassar) yang secara harfiah berarti menerima berkah.
38

 Banyak tata cara 

membaiat murid, akan tetapi yang dilakukan dalam tarekat Khalwatiyah Samman 

adalah posisi tangan orang yang akan dibaiat berada di bawah  tangan Syekh atau 

atau Khalifah itu membacakan surah al-Fatiha. Menurut Samman, seseorang yang 

akan memasuki dunia tarekat membutuhkan seorang Mursyid sebagai pembimbing, 

sebagaimana seorang Nabi membimbing ummatnya. Melalui baiat, maka ia sudah 

terikat sumpah dan janji untuk mengikuti dan mengamalkan setiap ajaran tarekat 

Khalwatiyah Samman.  
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Ada tiga macam baiat yang dikenalkan dikalangan Tarekat Khalwatiyah 

Samman yaitu: 

a) Baiat ketika masuk anggota dalam hal ini biasanya pada waktu baligh sekitar 

umur 12 tahun. 

b) Baiat ketika mendapat arisingeng (Izin) yang membaiatnya adalah tingkat 

pusat, guna mewakili khalifah (Mursyid) di tingkat pusat dan ia bertugas 

membaiat calon anggota baru, dan ia juga sudah dipanggil khalifah. Akan 

tetapi ia boleh mengangkat khalifah, karena yang berhak mengangkat khalifah 

adalah yang berada di tingkatan pusat pemegang tampuk kepemimpinan. 

c) Baiat ketika diangkat menjadi khalifah, yaitu pimpinan tarekat berkedudukan 

di pusat, maka ia berhak mengangkat wali (Khalifah) di daerah-daerah. 
39

 

2. Mujahadah 

Mujahadah secara umum menurut arti bahasa, syar‟i. Di dalam Wahidiyah 

yang dimaksud mujahadah yaitu besungguh-sungguh memerangi dan menundukkan 

hawa nafsu (nafsu ammarah bis-suu‟) untuk diarahkan kepada kesadaran. Mujahadah 

secara etimologi memiliki makna yaitu kesungguhan yang dapat berkonotasi fisik, 

material dan dapat pula berkonotasi kejiwaan. Bermujahadah sesungguhnya 

perpaduan harmonis dengan proses tashfiyah (pensucian) untuk menyingsingkan tabir 

memisahkan para salik atau penganut tarekat dari Tuhannya, hingga mereka 

menemukan Tuhan dalam kemestaan. 

Mujahadah dalam konteks tarekat Khalwatiyah Samman ialah bersungguh-

sungguh menjalankan ajaran inti tarekat Khalwatiyah Samman atau dalam bahasa 

bugis yakni makkareso. Bersungguh-sungguh menegakkan salat berjamaah, zikir 
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dengan suara keras (jarh) disertai gerakan khusus, dan  bersilaturahim dengan 

mursyid guna mendapatkan pengajaran langsung oleh guru untuk memperdalam ilmu 

tasawuf atau tarekat. Semua Inti ajaran tersebut harus dilaksanakan secara konsisten 

untuk menunjukkan kualitas seorang pengikut tarekat.
 40 

3. Mukasyafah 

Mukasyafah dalam konteks amalan tarekat memiliki makna perjalanan 

rohaniyah seorang salik yang bersama dengan amalan tashfiah (pensucian lahir 

batin). Inilah yang ingin dicapai para salik dengan menempuh jalan tarekat. Jadi 

syarat seseorang untuk mencapai makam kesufian yaitu harus dibaiat dan kemudian 

bersungguh-sungguh (bermujahadah) mengamalkan ajaran tarekat yang telah 

diijazahkan mursyid kepadanya.
41

 

Mukasyafah atau musyahadah merupakan hasil akhir dari mujadahah. Jadi 

yang terpenting sebetulnya adalah mujahadah sebab mujahadah merupakan proses 

yang menentukan seorang salik mampu meraih makam seorang sufi atau tidak. 

Tarekat Khalwatiyah Samman ini mempunyai tiga ajaran yang telah 

diwariskan oleh anregurutta‟(Mursyid), dari ketiga ajaran tersebut kami dapat 

membedakan dengan tarekatyang lainnya, diantaranya sebagai berikut: 

1) Zikir  

Zikir merupakan unsur dalam tarekat, karena tanpa ini media untuk 

memanggil Tuhan dan melakukan penajaman spiritual tidak tersedia zikir dalam 

Khalwatiyah Samman dilakukan dengan mengucapkan lafal-lafal yang diajarkan oleh 
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khalifah, sehingga proses ini disebut juga dengan ratib, yang berarti pujian atau do‟a 

kepada Tuhan yang dilakukan secara beruang-ulang. Di lingkungan Samman, zikir 

lebih afdal dilakukan secara jahr (keras, biasanya dinamai dengan sikkiri tellu ratu 

atau zikir yang terdiri atas tigaratus kali bacaan atau lebih), meski dapat juga dengan 

sir (dalam hati) terutama untuk sikkiri seppulo (zikir sepuluh).  

Allah swt., berfirman dalam Al-Qur‟an surah Al-Ahzab ayat 42 

                  :  

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, 

zikir yang sebanyak-banyaknya”.
42

 

Dari ayat tersebut, orang-orang yang beriman memang diperintahkan untuk 

berzikir kepada Allah dengan pengabdian yang utuh dan sempurna. Dengan berzikir 

maka Allah akan mencurahkan nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. Orang –orang 

yang berzikir hatinya senantiasa merasa tenang dan tentram. Allah juga menjanjikan 

syurga bagi orang orang yang senatiasa berzikir.
43

 

Apabila seseorang hendak berzikir maka ia terlebih dahulu harus mengetahui 

makna dari zikir tersebut. Para ulama telah menegaskan bahwa orang-orang yang 

berzikir dituntut untuk mengetahui dan memahami  makna yang disebutkan agar zikir 

yang dikerjakan memiliki efek untuk dirinya sehingga mendapatkan pahala zikirnya.  

Zikir tarekat Khalwatiyah adalah jahr (keras) dengan lafadz nafi itsbat, yaitu 

la ilaha illa Allah. Dalam beberapa buku rujukan tarekat ini dijelaskan, bahwa lafadz 
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itu yang afdal sesuai dengan hadits, Afdlaludz Dzikr laa ilaha illa Allah. Adapun dalil 

keutamaan zikir jahr (keras), yaitu riwayat Ibn Abbas r.a., bahwa pada masa Nabi 

saw, zikir jahr dilaksanakan setelah jamaah selesai salat Isya dan Subuh. Manfaat 

zikir jahr, antara lain menampakkan syiar Islam, menumbuhkan zikir jahr bagaikan 

tukang besi yang memukulkaan palunya untuk menghilangkan karat yang melengket 

pada besi. Begitu pula orang yang berzikir jahr dapat menghilangkan dosa yang 

melekat dalam hati.
44

 

Menurut Tarekat Khalwatiyah Samman, zikir itu dapat dibagi atas tiga bagian, 

yaitu Khalwatiah, Qadiriyah, Afnawiyyah. Khalwatiyah mempunyai empat arti yaitu, 

1). Tidak ada yang disembah selain Allah ( la ma‟bud illa Allah). 2) Tidak ada yang 

dicari kecuali Allah (la mathlub illa Allah), 3) tidak ada yang dimaksud kecuali Allah 

(la maqsud illa Allah),  4) tidak ada yang wujud kecuali Allah (la mawjud illa Allah). 

Qaidiriyyah mempunyai tiga arti yakni, 1) Tidak ada yang disembah selain Allah (la 

ma‟bud illa Allah), 2) Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah (la maqsud illa Allah),  

3) tidak ada yang dicari kecuali Allah (la mathlub illa Allah). Afnawiyah hanya 

mempunyai satu arti yaitu tidak ada yang wujud kecuali Allah (la mawjud illa 

Allah).
45

 

Ajaran tarekat Khalwatiyah Samman, memilik dua jenis zikir yaitu “sikkiri 

tellu ratu” dan “sikkiri seppulo”. Dalam “sikkiri tellu ratu” dan “sikkiri seppulo” 

terdapat perbedaan dalam pelaksanaanya, dalam “sikkiri tellu ratu” lafal “laa ilaha 

illallahu” dijaharkan dengan gerakan tubuh yang megikuti lafal tersebut. Sedangkan 
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dalam “sikkiri seppulo” suara dipelankan dan tidak banyak bergerak seperti halnya 

yang dilakukan dalam “sikkiri tellu ratu”.  

Adapun tata cara dalam pelaksanaan “sikkiri tellu ratu” dalam ajaran Tarekat 

Khalwatiyah Samman sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh guru Tarekat 

Khalwatiyah Samman di Desa Rumaju dan berdasarkan dari pengalaman peneliti 

yang melihat proses pelaksanaan “sikkiri tellu ratu” diantaranya:  

a. Apabila zikir dilaksanakan sendiri maka duduk sebagaimana duduk pada 

tahiyat pertama dalam salat dengan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan jika 

zikir dilaksanakan secara berjamaah maka duduk sebagaimana duduk pada 

tahiyat pertama dalam salat dengan membetuk lingkaran atau setengah 

lingkaran menghadap kepada anreguru (Mursyid) atau orang yang memimpin 

zikir. 

b. Membaca surah Al-Fatihah yang diniatkan pahalanya sampai kepada nabi, 

keturunan dan para sahabat nabi, guru yang mengajarkan tarekat, kepada 

orang orang yang beriman, dan kepada generasi penerus ajaran Tarekat 

Khalwatiyah Samman.  

c. Membaca shalawat  

d. Beristighfar memohon ampun atas segalah dosa dan kesalahan yang telah 

dilakukan kepada Allah swt.  

e. Memejamkan mata dan menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah swt. 

Dengan melihat mata hati dengan huruf “lam” yang bersumber dari pusat 

hingga kekepala. Dengan meyakini “de‟uju sanggadinna uju engkana nurun 

Muhammad, nade uju engkana nurun Muhammad sanggadinna uju engkana 

puang Allahu taala, iyanaritu nurun Muhammad tasi maliputiriengi sininna 

engkae” (tidak ada wujud tanpa adanya wujud Nur Muhammad, dan tidak ada 
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wujud Nur Muhammad tanpa adanya Tuhan, yaitu Nur Muhammad sebagai 

awal dari semua kehidupan).  

f. Memulai dengan kalimat “Khalwatiyah” yaitu, “laa ilaha illallahu” diikuti 

dengan gerakan memalingkan kepala dari kanan ke kiri sebanyak empat kali 

yang saat lidah mengucap zikir, dimasing-masing kalimat zikir “laa ilaha 

illallahu” disertakan hati mengucapkan “de‟risompa tongettongeng 

sanggadinna Allah taala” (tidak ada yang disembah kecuali Allah), 

“de‟risappa sanggadinna puang Allahu taala” (tidak ada yang dicari kecuali 

karena Allah), “de‟ riyakkatai tongettongeng sanggadinna puang Allahu 

taala” (tidak ada yang diusahakan kecuali kebenaran dari Allah), “de‟engka 

tongettongeng sanggadinna puang Allahu taala” (tidak ada kebenaran kecuali 

Allah).    

g. Hati mengucapkan “de‟engka tongettongeng sanggadinna puang Allahu 

taala” (tidak ada kebenaran kecuali Allah) setiap mengucapkan kalimat “laa 

ilaha illallahu” hingga zikir berakhir.  

h. Kalimat zikir “Laa ilaha Illallah”  diucapkan sekitar 100 kali diikuti dengan 

gerakan hingga ketika zikir sudah berada dipertengahan, pemimpin zikir 

memberi kode atau isyarat bahwa zikir harus dipercepat sehingga kalimat 

zikir terdengar menjadi “Illallah” sekitar 100 kali dan bila zikir semakin panas 

maka kalimat zikir terdengar menjadi “Allah paling sedikit 100 kali. satu agar 

tidak ada hal lain yang diingat kecuali kalimat “Laa Ilaha Illallahu”.  

i. Apabila hendak selesai berzikir, maka diakhiri dengan kata “Allahuu”. 

Kemudian setelah zikir berakhir kemudian membaca doa dan selanjutnya 

membaca surah Al-Fatihah yang diniatkan pahalanya sampai kepada nabi 
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Muhammad, kepada keturunan serta sahabat, para guru tarekat, dan kepada 

penerus tarekat Khalwatiyah Samman.  

j. Membaca Shalawat kepada nabi  

k. Berdoa dan membaca surah Al-Fatihah sebanyak delapan kali dan diniatkan 

sampai kepada semua nabi, para wali Allah swt. Orang beriman, para sahabat, 

para guru, kedua orang tua, para keturunannya, dan generasi pelanjut ajaran 

tarekat Khalwatiyah Samman   

l. Berdoa yang dipimpin oleh anreguru atau yang memimpin zikir 

m. Saling berjabat tangan dengan membaca “shallallahu ala Muhammmad 

shallallahu alaihi wasallam”. 
46

 

Demikian tata cara yang dilakukan dalam melaksanakan “sikkiri tellu ratu” 

dalam ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman. Berikutnya tata cara pelaksanaan “sikkiri 

seppulo” tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan “sikkiri tellu ratu” perbedaanya 

hanya terletak pada dua hal yaitu:  

a. Jika dalam “sikkiri tellu ratu” setelah membaca “Khalwatiyah” yang memiliki 

empat makna sebanyak tiga kali kemudian dilanjutkan dengan membaca 

“Afnawiyah” hingga zikir berakhir. Sedangkan dalam “sikkiri seppulo” setelah 

membaca makna dari “Khalwatiyah‟ sebanyak tiga kali kemudian dilanjutkan 

dengan membaca “Qadiriyah” yang memiliki tiga makna sebanyak tujuh kali. 

b. Dalam “sikkiri tellu ratu” kalimat “laa ilaha illallahu” diucapkan dengan 

suara yang keras atau “jahr” dengan diiringi dengan gerakan tubuh, maka lain 
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halnya dengan “sikkiri seppulo” yang hanya melafalkan kalimat “laa ilaha 

illallahu” dengan suara yang pelan tanpa diiringi dengan gerakan tubuh.
47

 

2) Salat Berjamaah  

Salat merupakan tiang agama yang dilaksanakan apabila kita telah 

melaksanakan kewajiban yakni ilmu tarekat dan mengingat kepada Allah, sebab 

tujuan salat adalah untuk mengingat kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. 

Thaha/ 20:14 

  َ ََََ َ َ  َ  َ  َ  َ 

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka 

sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku”
48

 

Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa wahyu yang utama dan yang 

disampaikan ialah bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah dan tiada 

sekutu bagi-Nya, untuk menanamkan rasa tauhid, mengesakan Allah, memantapkan 

pengakuan yang disertai dengan keyakinan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. 

Oleh karena itu hanya Dialah satu-satunya yang wajib disembah, ditaati peraturan-

peraturan-Nya. Tauhid ini, adalah pokok dari segala yang pokok, dan tauhid ini juga 

merupakan kewajiban pertama dan harus diajarkan lebih dahulu kepada manusia, 

sebelum pelajaran-pelajaran agama yang lain. 

Guru Tarekat menganjurkan untuk salat di rumah saja akan tetapi 

menyesuaikan kondisi, jika sempat ke masjid maka itu lebih baik akan tetapi jika 

kondisinya sedang di kebun atau di tempat yang tidak ada masjid maka salat bisa 

                                                             

47
 Ade Arfan Fattah, “Konsep Pembinaan Aqidah Tarekat Khalwatiyah Samman Di Desa 

Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kebupaten Polewali Mandar” Skripsi, (Makassar: Fak Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik, 2018), h. 45-48. 

48
 Kementrian Agama RI., “Alquran dan Terjemahnya”, h. 313. 
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dikerjakan di kebun atau di tempat manapun tanpa harus ke masjid, asalkan tempat 

tersebut bersih, suci dan layak digunakan untuk beribadah.  

3) Ziarah Anreguru  

Dalam ajaran tarekat Khalwatiyah Samman ziarah anreguru merupakan 

ajaran terpenting setelah zikir berjamaah dan salat berjamaah,  karena ziarah 

anreguru merupakan hal terpenting untuk mengingat perjuangan anregurutta dalam 

memperjuangkan ilmu tarekat, dan ziarah anreguru ini juga bentuk ungkapan rasa 

syukur seorang murid terhadap anregurut (Mursyid).  

Pelaksanaan ziarah anreguru menurut guru tarekat yakni Rusli menjelaskan 

bahwa, untuk pelaksanan ziarah anreguru pada yaitu saat berkunjung di Pate‟ne, 

ketika melaksanakankan acara tahunan tarekat yakni hauldn isra miraj dan juga 

berkunjung untuk silaturahmi dengan anregutta sekaligus belajar. Kadang kalah 

ketika kita berkunjung di rumah anregurutta yang ada di Pate‟ne kami 

menyempatkan waktu kita untuk ke makam anregurutta yang sudah wafat. Ziarah 

anreguru juga dimaksudkan meminta pertolongan untuk jalan yang ingin ditempuh 

atau cara untuk memperbaiki akhlatul karimah dengan tujuan untuk silaturahmi 

dengan rasa tawaduk atau rasa rendah hati terhadap Allah swt. Menyerahkan diri 

kepada Allah dan mengharap rahmat dan kasih-Nya agar terbina akhlak yang mulia 

dan mendapat keberkahan dari Allah melalui anregurutta (Mursyid).  

Di samping itu ziarah anreguru merupakan juga langkah yang dilakukan 

untuk mengajarkan cara menanamkan sopan santun dan tata krama yang baik antara 

sesama sehingga rasa saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain akan 

terjalin dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari perilaku pengikut Tarekat Khalwatiyah 

Samman, dimana pada saat bertemu dengan anreguru yang masih hidup atau 

berziarah kemakam anreguru yang sudah wafat seorang pengikut harus 
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menggunakan sarung sebagai simbol sopan santun dan mencium tangan sebagai tanda 

penghormatan terhadap anreguru yang masih hidup ketika kita bertemu dengan 

beliau. Sehingga secara tidak langsung kebiasaan ini akan menbuat pengikut ajaran 

tarekat akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam bertingkah laku 

dengan orang yang lebih tua dari kita, bahwa rasa saling menghargai sangat 

dibutuhkan sebagai wujud dari keimanan kepada Allah swt. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif, suatu penelitian 

yang ditunjukan dengan menganalisis gejala-gejala, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
1
  

Pada penelitian lapangan, peneliti mengamati situasi dan kondisi masyarakat 

Dusun Tocemba Desa Rumaju, serta berupaya memberikan gambaran mengenai 

fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian terutama yang berkaitan 

dengan pemahaman mereka tentang ajaran Islam, dan kepercayaan masayarakat 

setempat khususnya dalam peranan Tarekat Khalwatiyah Samman. Peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi dan penelitian pustaka.  

2. Lokasi Penelitian  

Menyangkut dengan lokasi penelitian, ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam penetapan lokasi penelitian, yaitu tempat, pelaku dan 

kegiatan. Melihat kondisi dan kehidupan generasi muda di Desa Rumaju yang 

beberapa diantara mereka bersikap hedonisme dan kapitalisme sedangkan disisi lain 

ada sebuah tarekat Khalwatiyah Samman yang juga telah mendapatkan tempat di 

masyarakat Desa Rumaju. Peneliti memilih lokasi ini ingin melihat dan menjabarkan 

bagaimana Tarekat Khalwatiyah Samman mampu memberikan perubahan kepada 

                                                             
1
 Nana Syaodin Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan” (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h.60 
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generasi muda dengan membentuk akhlak yang kharimah. Maka yang menjadi 

sasaran dari penelitian ini dilakukan di Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten 

Luwu. Daerah ini juga merupakan lokasi dimana calon peneliti berdomisili, jadi calon 

peneliti bisa lebih mudah mendapatkan informasi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dengan menganalisis 

gejala-gejala, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok data.
2
 Pendekatan kualitatif yang 

dikumpulkan bukan berupa statistik tetapi data tersebut berasal dari hasil wawancara 

dan dokumentasi lainnya untuk menggambarkan realita empirik dari fenomena secara 

mendalam.   

Selain itu, calon peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Pendekatan fenomenologi ini berhubungan dengan pendeskripsian pengalaman hidup 

seseorang sebebas mungkin dari konstruk teoritis atau sosial. Ia juga berhubungan 

dengan penilaian makna fenomena manusia sebagaimana diungkapkan melalui 

individu yang bersangkutan
3
. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, calon 

peneliti bisa melihat secara langsung pengikut Tarekat Khalwatiyah Samman dalam 

hal ini interaksi antara guru dan muridnya.  

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi 

digunakan untuk mengetahui keadaan masyarakat lengkap dengan strukturnya, 

lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pendekatan 

                                                             
2
 Nana Syaodin Sukmadinata,  “Metode Penelitian Pendidikan” (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 60. 

3
 M. Rikza Chamami, “PENDIDIKAN SUFISTIK Mengungkap Tarekat Guru-Murid”, h.11. 
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ini dapat dianalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas 

sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. 

Pendekatan sosiologis dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam 

memahami agama.
4
 Dengan pendekatan sosiologis ini dapat diketahui adanya 

perubahan pada masyarakat khususnya generasi  muda secara signifikan ataupun 

tidak dan mengetahui arah perubahan (stagnan, mundur, atau maju) pada sikap 

beragama objek,  serta dapat diketahui apa penyebab perubahan tersebut. 

C. Sumber Data  

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data 

primer dan data sekunder 

1. Data Primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari pengamatan 

berdasarkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pembahasan atau 

penelitian lapangan (Field research). Maka untuk mencari data primer peneliti 

menjadikan masyarakat (khusunya yang menjadi pengikut Tarekat 

Khalwatiyah Samman) Dusun Tocemba Desa Rumaju  sebagai fokus 

penelitian dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada informan 

untuk mendapatkan data yang lebih jelas seputar Tarekat Khalwatiyah 

Samman. 

2. Data Sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diambil dari literatur 

yang sudah ada serta informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah 

pembinaan keagamaan, ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman. Dalam hal ini 

yang dimaksud adalah library research atau penelitian kepustakaan.  

                                                             

4
 Chandra Priandika, “Perubahan Sikap Mujahadah pada Generasi Muda Tarekat Khalwatiyah 

Samman Di Dusun Patte‟ne Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros”, Skripsi, 

(Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2017), h. 33 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian 

merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti 

dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang akan memberi informasi 

diantaranya.
5
 

1. Guru, yang ditunjuk sebagai penyambung lidah dari Mursyid besar untuk 

menyampaikan pesan dan ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman 

2. Generasi muda sebagai murid yang sudah (menerima barakka) memilih jalan 

Tarekat Khalwatiyah Samman.  

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting karena 

tujuan utama penelitian yaitu mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut;  

1. Observasi  

Yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan cara 

mengamati objek yang akan diteliti secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok. Peneliti mengamati secara langsung 

bagaimana model pendampingan dan peranan guru tarekat dalam pembinaan akhlak 

generasi muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman. Peneliti melakukan penelitian 

kurang lebih selama 3 minggu.   

 

 

                                                             
5
 Moleong  U, Maman Kh,  dkk, “Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktek” (Jakart: 

PT Raja Grafindo Persada 2006), h.97. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah tehknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan 

lisan melalui tanya jawab dan berhadapan lansung dengan orang yang memberikan 

ketrerangan terkait objek masalah yang akan diangkat oleh peneliti.
6
 Teknik 

pengumpulan data untuk mencari informasi dengan mengadakan tanya jawab kepada 

Guru Tarekat Khalwatiyah Samman, pengikut Tarekat Khalwatiyah Samman dan 

tokoh agama Dusun Tocemba Desa Rumaju. Peneliti melakukan wawancara dengan 

mendatangi rumah atau tempat tinggal masyarakat setempat maupun tokoh yang 

sudah mengetahui tentang tarekat tersebut untuk menanyakan secara langsung hal-hal 

yang sekiranya perlu ditanyakan. Dalam proses pengumpulan data peneliti  

menggunakan bahasa Indonesia namun terkadang diselingi dengan bahasa Bugis 

guna mendapatkan keterangan serta data mengenai Tarekat Khalwatiyah Samman.  

3. Studi Pustaka  

Studi pustaka yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan 

masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dengan judul penelitian ini, khususnya 

literatur yang berkaitan dengan masalah pembinaan melalui tarekat. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis atau 

tercetak yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
7
 Dokumentasi adalah 

suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau dengan membuat 

dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dokumentasi digunakan untuk 

                                                             

6
 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “Metodologi Penelitian Sosial”, (Cet. IV: 

Jakarta PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 

7
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(Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 102 
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melengkapi data dari hasil pengamatan dan wawancara, dokumen penelitian dapat 

berupa catatan harian, laporan, notulen rapat rapat, catatan kasus, foto, video, 

rekaman, dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih 

dapat dipercaya bila disertai dengan dokumentasi. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya 
8
 

Dalam instrumen penelitian peneliti melakukan penelitian dengan cara 

observasi langsung di lapangan dan melakukan wawancara. Alat yang digunakan oleh 

peneliti untuk membantu penelitian yaitu:  

1. Kemera (untuk mengambil gambar ketika melakukan penelitian baik dari 

tempat hingga narasumber yang memberikan informasi).  

2. Tap Recorder (untuk merekam suara ketika melakukan wawancara kepada 

narasumber).  

3. Alat tulis menulis (untuk membantu peneliti ketika melakukan penelitian di 

lapangan).  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data   

Dalam penelitian, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat 

pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Data-data dan informasi yang 

diperoleh, diolah dan disajikan dengan teknik penelitian yang bersifat:  

                                                             
8
 Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan” (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30 
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1. Reduksi Data, yaitu dengan mengumpulkan, merangkum dan memilih hal-hal 

pokok dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan kemudian 

memfokuskannya sesuai dengan fokus penelitian yang diperlukan
9
 

2. Penyajian Data, yaitu dengan menyajikan data secara terorganisir sehingga 

akan mudah difahami. Dalam hal ini dengan menguraikan setiap 

permasalahan dalam penelitian dengan memaparkannya secara umum 

kemudian menjelaskannya secara khusus.
10

 

3. Penarikan kesimpulan, yaitu setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.
11

 

                                                             
9
 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”,  h. 247. 

10
 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, h. 249. 

11
 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, h. 252. 
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BAB IV  

MODEL PENDAMPINGAN GENERASI MUDA MELALUI TAREKAT 

KHALWATIYAH SAMMAN DI DUSUN TOCEMBA DESA RUMAJU 

KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan 

1. Letak Geografis Desa Rumaju 

 

Gambar 4.1 Peta Desa Rumaju Kec. Bajo Kab. Luwu 

Desa Rumaju terletak di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Secara umum 

keadaan Desa Rumaju memiliki bentuk wilayah berombak sampai berbukit sekitar 

21%  dengan tinggi pusat pemerintahan wilayah desa dari permukaan laut sekitar 46 

m. Desa Rumaju memiliki luas wilayah keseluruhan 415 ha yang berada di barat 

daya Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu. Perkampungan warga Desa Rumaju adalah 

sebagian dibantaran sungai dan sebagian di pegunungan. Letak geografis terletak di 

kordinat 3
o
22‟0

o 
-3

o
22‟30” LS 120

o
19‟0

o
”- 120

o
‟19‟30” BB.

1
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 Papan Potensi Desa, Kantor Desa Rumaju 2022  
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Desa Rumaju terdiri dari empat dusun dan juga empat RT/RW yaitu Dusun 

Rumaju memiliki nomor RT/RW (001/001), Dusun Papatallang memiliki nomor 

RT/RW (002/002), Dusun Tocemba memiliki nomor RT/RW (003/003) dan Dusun 

Sarurang memiliki nomor RT/RW (004/004). Jarak pusat pemerintahan Desa  

Rumaju dari Ibu Kota Kecamatan adalah  1 km, sedangkan jarak Desa Rumaju ke 

Ibu Kota Kabupaten Luwu adalah 8 km ¼ jam.  Luas wilayah Desa Rumaju sebesar 

415  ha. dengan batas batas sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : Desa Saga, Kecamatan  Bajo 

2. Sebelah Timur : Desa Bajo  

3. Sebelah Selatan  : Desa Tallang Bulawan, Kecamatan Bajo 

4. Sebelah barat : Desa Sampeang Kecamatan Bajo.
2
 

2. Jumlah penduduk  

Penduduk atau warga negara dapat didefenisikan sebagai orang yang secara 

hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai 

surat resmi untuk tinggal di situ. Desa Rumaju sendiri memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 1.824 dengan pembagian antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk  Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten 

Luwu 

NO. DUSUN 
JUMLAH PENDUDUK 

L P JUMLAH 

1 RUMAJU 301 328 629 

2 PAPATALLANG 385 355 740 

3 TOCEMBA 113 107 220 

4 SARURANG 116 119 235 

 TOTAL 915 909 1824 

Sumber Data: Profil Kependudukan Desa Rumaju Tahun 2021 

                                                             
2
 Papan Potensi Desa, Kantor Desa Rumaju 2022 



59 
 

 
 

Tabel 4.2. Jumlah KK Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu 

NO. DUSUN JUMLAH KK 

1. RUMAJU 185 

2. PAPPATALLANG 176 

3. TOCEMBA 64 

4. SARURANG 61 

TOTAL 486 

Sumber Data : Profil Kependudukan Desa Rumaju Tahun 2021 

 Penduduk Desa Rumaju pada tahun 2021 berjumlah 1824 jiwa dari 4 Dusun. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 Dusun tersebut, Dusun 

Papatallang adalah dusun yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di 

Desa Rumaju yakni 740 jiwa di banding dari empat  dusun lainnya. Masyarakat di 

Desa Rumaju, khususnya warga yang berasal dari masyarakat kurang mampu, yang 

umumnya selama ini kurang begitu memperhatikan pendidikan untuk masa depan 

anak-anaknya yang dikarenakan ekonomi, kini telah dapat mengecap bangku sekolah, 

minimal tamat SLTA, hal ini sangat dibantu dengan adanya program pemerintah 

wajib belajar 9 tahun, dan  adanya keringanan biaya pendidikan bagi anak tidak 

mampu. 

Table 4.3 Daftar Nama-nama Yang Telah Menjabat Kepala Desa di Desa 

Rumaju 

NO. NAMA   PERIODE 

1. Muhammad 1960-1980 

2. Ratif 1980-1989 

3. H.Muh Nawir 1990-2001 

4. H. Sardi Nuhung 2002-2013 

5 Hj. Empeng Nuhung 2014-2019 

6 Abdurrachman Syah 2020-sekarang 

Sumber Data: Profil desa Rumaju Tahun 2022 
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Daftar nama-nama tersebutlah yang telah menjadi Kepala Desa di Rumaju 

dari tahun ke tahun, mulai dari dari tahun 1960 sampai sekarang. 

3. Pendidikan  

Pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan  manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, 

perbuatan mendidik.
3
 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan 

SDM yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya 

SDM mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut 

berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Kemudian rendahnya kesadaran untuk 

menuntut ilmu hal ini biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri, hal ini terjadi 

karena beberapa faktor bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang 

buang waktu dan menambah beban serta tekanan karena harus belajar. Ditambah 

juga dengan masalah perekonomian, dimana warga yang ada pada Desa Rumaju 

dimana ini merasa berat dengan tanggungan hidup dan ditambah lagi dengan biaya 

sekolah.
4
 

Meskipun masyarakat dewasa pada Dusun Tocemba rata rata menempuh 

pendidikannya hanya pada tingkat SD, namun tingkat pendidikan di Dusun Tocemba 

Desa  Rumaju saat ini bisa dikatakan  sudah baik karena banyak anak anak yang 

menempuh pendidikan. Artinya baik orang tua maupun anak-anak memiliki 

kesadaran akan pentingnya pendidikan.  

                                                             

3
 “Pendidikan” Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. http:// 

kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pendidikan (20 Maret 2022). 

4
 Abdurrachman  Syah ( 38  tahun) kepala Desa Rumaju, Rumaju  (29 Maret 2022). 
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4. Visi dan Misi 

Adapun Visi dan Misi Desa Rumaju yaitu: 

a. Visi 

 Terwujudnya masyarakat Rumaju yang  inovatif, dan berakhlak mulia. 

b. Misi 

1) Penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat, transparansi dan akuntabel. 

2) Membangun SDM warga desa Rumaju yang mandiri, inovatif dan 

berdayasaing. 

3) Peningkatan kualitas dan prasarana aktivitas kepemudaan, pendidikan 

kesehatan dan keagamaan yang bersinergi.  

4) Mendorong perwujudan desa yang terkoneksi. 

5) Mendorong terciptanya program pariwisata desa yang berkualitas dan 

bersaing. 

6) Pembangunan desa melalui program tata ruang desa yang berbasis pada 

produktivitas ekonomi.
5
 

Dari Visi dan Misi di atas, Pemerintah Desa Rumaju mengharapkan bahwa 

masyarakat Desa Rumaju bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam penjagaan 

martabat manusia, menjadi lebih agamais, menjaga agar lingkungan tetap bersih, 

efektif dalam pembangunan desa, efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam, 

peningkatan potensi sumber daya manusia serta sistem pemerintahan yang 

demokratis, berwibawa dan berkemampuan. 

 

 

                                                             

5
 Profil Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2020 
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5. Program Kerja 

Berikut program kerja Desa Rumaju dalam satu tahun terakhir yaitu tahun 

2021-2022 

a. Penanganan dan pencegahan Covid-19 

b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

c. Kegiatan rutin (Posyandu) 

d. Pospindu 

e. Stanting 

f. Pengadaan lampu jalan 

g. Pembangunan rapat beton 

h. Bantuan benih jagung dalam bidan pertanian 

i. Budidaya ikan lele 

j. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
6
 

Sejumlah program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah Desa Rumaju 

telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakatnya terkhususnya bagi Petani 

Jagung yang bisa mendapatkan bantuan benih jagung meskipun kualitas benih yang 

diberikan bukan kualitas tinggi. Bantuan- bantuan berupa dana langsung atau 

sembako juga sangat membantu masyarakat yang dalam menutupi kekurangan bahan 

dapur. 

6. Struktur Organisasi Kantor Desa Rumaju Kecamatan Bajo 

Yang terdiri atas nama-nama anggota dimana ada kerja sama dan tujuan yang 

ingin dicapai bersama: 

 

                                                             

6
 Hasil wawancara dengan  Sofia, (sekertaris Desa Rumaju), Kantor Desa  Rumaju, (23 Maret 

2022) 
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Table 4.4 Struktur Organisasi Kantor Desa 

NO NAMA JABATAN 

1. Abdurrachman Syah, S.Pi Kepala Desa 

2. Sofia Nuhung Sekertaris 

3 Ashabul Kaffi. A KASI Pemerintahan 

4. Herman KASI Kesejahteraan dan Pelayanan 

4. Mudrika KAUR Umum dan Perencanaan 

5. Fitriyani. D KAUR Keuangan 

6. Nasrullah KADUS Rumaju 

7. Arfan Annas KADUS Papatallang 

8. Musvita KADUS Tocemba 

9. Ashar KADUS Sarurang 

Sumber Data : Profil Desa Rumaju tahun 2022 

 Daftar nama-nama tersebutlah yang masuk dalam struktur organisasi Kantor 

Desa Rumaju dan menjadi wakil masyarakat dalam membantu serta menjalankan 

sistem pemerintahan di Desa Rumaju.  

7. Tugas dan Fungsi 

Adapun tugas dan fungsi perangkat desa antara lain:  

a. Kepala Desa 

Tugas dan wewenangnya adalah menyelenggrakan urusan tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembuatan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 

kependudukan, dan penetaan dan pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembangunan, 

sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pelaksanaan 

hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keamanan dan ketenagakerjaan, melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat 

dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga. Pemuda 
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olahraga, dan karang taruna serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga 

masyarakat dan lembaga lainnya. 

b. Sekretaris Desa 

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah: 

1) Melaksanakan urusan penatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat 

menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

2) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi perangkat desa, penyediaan 

prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian 

asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

3) Melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan 

kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

4) Melaksanakan urusan perencanaan meliputi penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan 

monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

c. Kepala Seksi Pemerintahan 

Bidang pemerintahan dalam membantu kepala desa/kelurahan mempunyai 

tugas: 

1) Melaksanakan kegiatan admistrasi kependudukan 

2) Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan peraturan desa dan 

keputusan desa 

3) Melaksanakan kegiatan admistrasi pertanahan  

4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa  
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5) Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 

masyarakat bagai kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa 

6) Mempersiapkan bahan dan agenda untuk penyelenggaran rapat BPD/BPK 

7) Mempersiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan menciptakan ketertiban dan pertahanan sipil  

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekertaris desa 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan 

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pembangunan sarana 

prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas 

sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungn 

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

e. Kepala Seksi Pelayanan 

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan penyuluhan dan 

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya 

partisipasi masyarakat, pelestarian nilasi sosial budaya masyarakat. Keagamaan, dan 

keternagakerjaan.  

f. Kepala Urusan Umum 

Kepala urusan umum dalam membantu sekertaris desa mempunyai tugas: 

1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar 

serta melaksanakan tata kearsipan  

2) Pencatatan inventaris kekayaan desa 

3) Melaksankan kegiatan administrasi umum  

4) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribuan alat-alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor  

5) Menegelola admisntrasi perangkat desa 
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6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan baik berupa notulen rapat maupun 

bentuk-bentuk laporan lainnya yang menjadi kewajiban pemerintah desa 

kelurahan 

7) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan sekertaris desa 

g. Kepala Urusan Keuangan 

Kepala urusan keuangan dalam membantu sekertaris desa mempunyai tugas: 

1) Menghimpun, menggali, dan menganalisa sumber pendapatan desa 

2) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan desa 

3) Mempersiapkan bahan penyusunan APBN desa 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekertaris desa 

h. Kepala Dusun 

Sebagai unsur kewilayahan mempunyai tugas dan fungsi berikut: 

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilyahnya.  

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan 

dan kesadaran masyarakat dalam menajaga lingkungannya. 

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.7 

B. Kondisi Generasi Muda Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pendampingan 

melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju 

Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu 

Kondisi generasi muda yang objektif di Desa Rumaju memiliki karakter yang 

berbeda-beda, ada yang memiliki perilaku yang baik dan ada juga yang memiliki 

                                                             
7
 Profil Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Rumaju (Dokumen tanpa tahun),  Dokumentasi, 

Kantor Desa Rumaju (17 Maret 2022) 
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perilaku yang kurang baik. Mereka yang memiliki perilaku yang baik  merupakan 

generasi muda yang memiliki latar belakang keluarga yang selalu menerapkan 

tentang adat kesopanan, pengetahuan agama dan tingkah laku yang baik dalam 

bermasyarakat. Sedangkan bagi mereka yang memiliki perilaku yang kurang baik 

mempunyai latar belakang keluarga yang kurang dalam menerapkan tata kesopanan 

dan bimbingan keagamaan. Namun tidak semua generasi muda yang memiliki latar 

belakang keluarga yang baik akan melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia 

dan begitupun sebaliknya tidak semua generasi muda yang memiliki keluarga yang 

kurang baik akan selamanya melahirkan generasi muda yang berperilaku buruk. 

Faktor lingkungan yang ada di sekitarnya juga bisa mempengaruhi tingkah laku 

mereka.   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dusun Tocemba Desa Rumaju 

terkait pendampingan kepada generasi muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman 

mendapat respon positif dari masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik wawancara baik kepada masyarakat umum maupun penganut tarekat 

Khalwatiyah Samman. Dari hasil wawancara peneliti dengan guru tarekat dan 

generasi muda, peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi generasi muda sebelum 

dan sesudah dilakukan pendampingan. Diketahui bahwa kondisi generasi muda 

sebelum mendapat pendampingan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman yaitu 

generasi muda yang menginginkan sesuatu secara instan dan memandang semua 

pekerjaan dipermudah oleh teknologi, kurang menghargai proses, kurang mematuhi 

etika yang sudah mapan, pesimis, terbuka terhadap perubahan, pergaulan mereka 

sangat bebas serta tidak jarang kebablasan dalam menerapkan sesuatu yang selama 

ini dianggap tabu namun akhirnya menjadi kebiasaan. Sebagai generasi yang 

kecanduan terhadap gadget, mereka mengalami kurang fokus dalam belajar, emosi 
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yang kurang stabil, pornografi, suka mengejek baik dalam dunia nyata maupun dunia 

maya, pergaulan bebas, hingga memunculkan degradasi moral dalam kebebasan 

dalam bergaul. Peneliti kemudian memberi penjelasan lebih lanjut terkait kondisi 

gnerasi muda di Dusun Tocemba Desa Rumaju sebelum didampingi melalui Tarekat 

Khalwatiyah Samman,  

1. Krisis Akhlak dalam Kehidupan Beragama 

Akhlak adalah sikap dalam diri seseorang yang menjadi kebiasaan dan bisa 

mengarah pada suatu perbuatan, dengan mudah dan spontan tanpa difikirkan dan 

diangan angankan terlebih dahulu, dapat dipahami juga bahwa akhlak itu harus 

tertanam kuat dalam jiwa dan melahirkan perbuatan yang benar secara akal dan 

benar secara syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Akhlak memiliki keterkaitan 

dengan ilmu-ilmu lain seperti tasawuf dan fiqih, di mana kedua ilmu itu memiliki 

hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Makna akhlak tidak hanya didasari 

oleh ucapan dan akal pikiran semata, namun juga melibatkan hati nurani yang 

terdalam.  

Krisis akhlak pada kehidupan beragama generasi muda dapat diketahui 

pengaruhnya dari bidang ibadah, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghair mahdah. 

Jika krisis akhlak pada kehidupan beragama terjadi maka frekuensi kegiatan ibadah 

sangat minim sekali bahkan tidak ada sama sekali. 

Hal inilah yang terjadi pada sebagian generasi muda yang ada di Dusun 

Tocemba sewaktu belum mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Guru Tarekat 

Khalwatiyah Samman. Diketahui bahwa mereka dulunya memiliki kehidupan yang 

krisis akhlak dalam kehidupan beragama. Seperti dikatakan oleh salah satu informan 

yang peneliti rahasiakan identitasnya, yang tak bisa peneliti sebutkan namanya 

karena bisa membuat tercemar nama baiknya, berikut kutipan wawancaranya: 
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“Dulunya saya jarang salat karena tidak terlalu tahu bacaannya dan memang 
saya tidak tammat SD, bahkan saya suka keluyuran tanpa tujuan. Saya 
memutuskan ke Malaysia untuk mencari pengalaman kerja dan mencari uang 
tanpa paspor. Namun di Sana saya masih tetap menjalankan kebiasaan–
kebiasaan buruk saya waktu di Indonesia bahkan semakin parah karena 
mungkin masalah pergaulan. Hingga pada sebuah kejadian diamna saya jalan-
jalan keluar namun saya  saya hampir ditangkap polisi lalu saya berdoa jika 
memang Tuhan ada saya berdoa kepadanya agar polisi polisi Malaysia tidak 
menangkap saya dan alhasil polisi polisi tersebut tidak menangkap saya. Dari 
kejadian tersebut yang membuat saya ingin kembali ke jalan yang benar, saya 
mulai membaca buku-buku agama namun banyak pertanyaan-pertanyaan 
yang muncul tentang.”

8
 

 

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatan oleh salah seorang informan yang 

peneliti rahasiakan identitasnya yang mengatakan bahwa: 

“Kehidupan saya yang dulu sangat buruk, saya bergaul bebas dengan anak-
anak nakal, dan saya juga ikut-ikut melakukan hal-hal buruk yang mereka 
lakukan. Saya menjadi malam sebagai siang, siang dijadikan malam, saya 
pulang ke rumah kalau uang jajan sudah habis. Jangan tanya urusan agama 
karena salat saja jarang, jika orang tua mengajak pergi salat berjamah, pasti 
saya punya banyak alasan, tapi  kadang juga langsung ikut.”

9
 

Dari cerita informan penelitian bahwa krisis akhlak dalam beragama yang 

dialami di masa lalu sangat membuatnya jauh dari Tuhan dan saat ingin kembali 

tidak ada lagi yang menuntunnya. Olehnya itu sangat diperlukan seorang panutan 

yang menjadi penuntun dalam menunjukkan jalan yang benar dan memperbaiki 

segala hal buruk. Dengan penuh niat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu 

meninggalkan kaum yang jahat, dengan kata lain menghindari dan tidak 

mempergaulinya. Dengan demikian orang ini harus mencari teman sepergaulan yang 

berakhlak baik dan terpuji menurut syariat agama Islam. 

2. Krisis Moral dalam kehidupan sosial 

Istilah moral juga sering dikaitkan dan dihubungakan dengan kesadaran 

hingga menjadi istilah kesadaran moral. Kesadaran moral merupakan faktor penting 

                                                             

8
 MD, (27 Tahun), Petani, “Wawancara”, Tocemba, (21 Maret 2022) 

9
 MS, (21 Tahun), Mahasiswa, “Wawancara”, Tocemba, (23 Maret 2022) 
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yang harus dimiliki seseorang sehingga memungkinkan tindakan seseorang selalu 

bermoral, berperilaku susila dan selalu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat.
10

  

Moralitas merupakan nilai-nilai yang senantiasa menjadi pegangan atau 

pedoman bagi seseorang mengenai bagaimana cara memperlakukan orang lain atau 

hal-hal lain secara baik untuk bertindak sebagaimana mestinya, selain itu dalam hal 

moralitas ini sendiri terdapat teori moral yang merupakan penilaian tentang apa yang 

harus di lakukan didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari nilai-

nilai kebajikan.  

Saat ini masih banyak terjadi prilaku-prilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh masyarakat terkhusus Dusun Tocemba yang tidak sesuai dengan norma atau 

kaidah yang berlaku. Krisis moralitas saat ini umumnya terjadi pada generasi muda, 

dalam hal ini mungkin saja dikarenakan pada usia tersebut, mereka sedang sibuk 

mencari jati dirinya dan sangat mudah terpengaruh oleh orang lain dalam hal apapun. 

Berdasarkan hal ini, semakin menurunnya moralitas pada masyarakat Dusun 

Tocemba saat ini juga disebabkan oleh semakin menurunnya jiwa spiritual dan 

akhlak yang seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat sebelum bertindak. Krisis 

spiritual dan akhlak ini merupakan imbas dari era globalisasi yang telah merubah 

konsep serta tatanan kehidupan masyarakat saat ini mulai dari mode pakaian, gaya 

bahasa dalam melakukan komunikasi, makanan, serta berbagai tingkah laku yang 

tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

Seperti yang dialami oleh salah satu informan peneliti dalam wawancara yang 

peneliti rahasiakan identitasnya. 

                                                             

 
10

 Reksiana, “Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika”, Jurnal Thaqãfiyyãt, 

Vol. 19, No.1, Juni 2018, (31 Mei 2022) 
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“Dulu waktu saya habiskan hanya dengan main game online dan biaya untuk 
beli kartu datanya itu semua minta sama orang tua. Selain main game rokok 
juga tidak berhenti saya isap. Pokoknya sangat miris, kerja saya cuman 
menghabiskan uang orang tua.”

11
 

 
Ketidakmampuan generasi muda dalam menyesuaikan dengan partisipasi 

politik yang makin terbuka di era reformasi, sehingga menimbulkan anarkhisme, 

tindak kekerasan dan liberalisme. Sejalan dengan ini peneliti memasukkan hasil 

wawancara dengan informan yang lain, yang juga identitasnya peneliti  rahasiakan. 

“saya pernah ikut memukuli seorang bapak bersama teman-teman saya yang 
hanya karena bapak itu datang langsung menegur teman saya di tempat 
nongkrong, kami tidak terima dan langsung memukuli bapak tersebut sampai 
babak belur. Lalu warga yang melihat dan  mengenali bapak tersebut 
langsung menyelah dan manariknya keluar dari serangan kami. Dan 
belakangan kami tahu bahwa ternyata bapak tersebut adalah seorang guru di 
salah satu sekolah SMA di Kabupaten Luwu”

12
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banyak generasi muda saat ini yang 

menganggap bahwa moral bukan lagi hal penting yang harus ditanamkan dalam diri, 

melainkan mereka lebih mementingkan egonya sendiri sehingga apa yang mereka 

lakukan terkadang tidak didasari oleh rasa kemanusiaan serta rasa religius. Generasi 

muda yang bermoral tentu lebih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan adab 

sebagaimana yang diajarakan oleh agama yang dianutnya masing-masing. 

Generasi muda juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek 

intelektual. Transformasi intelektual dari cara berfikir remaja ini memungkinkan 

mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, 

tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua priode 

perkembangan. 

                                                             

11
 MS, (21 Tahun), Mahasiswa, “Wawancara”, Tocemba, (23 Maret 2022) 

12
 AR, (20 Tahun), Mahasiswa, “Wawancara”, Tocemba, (23 Maret 2022) 
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Adanya permasalahan-permasalahan kritis yang dihadapi oleh generasi muda 

dalam konteks pembentukan karakter membuat mereka bersikap materialisme dan 

hedonisme sehingga generasi muda menurunkan rasa persaudaraannya dan semakin 

tajamnya individualisme.  

3. Krisis Identitas 

Identitas diri merupakan suatu penyadaran yang dipertajam tentang diri 

sendiri, yang dipakai seseorang untuk menjelaskan siapakah dirinya, yang meliputi 

karakteristik diri, memutuskan hal-hal yang penting dan patut dikerjakan untuk masa 

depannya serta standar tindakan dalam mengevaluasi perilaku dirinya ke semua hal 

tersebut terintegrasi dalam diri sehingga seseorang merasa sebagai pribadi yang unik 

dan berbeda dari orang lain dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. 

Kebanyakan generasi muda mengalami krisis identitas karena kesulitan 

menyadari siapa dirinya sesungguhnya. Sehingga perlu rasanya para generasi muda  

ini dibantu dengan melaksanakan konseling realitas. Konseling realitas sendiri 

beranggapan bahwa manusia itu hidup dalam kesadaran, sehingga konseling ini 

memberi penekanan pada pilihan yang bisa dibuat seseorang dalam mengubah 

hidupnya. Konseling realitas juga menekankan bahwa setiap pilihan yang diambil 

haruslah dipertanggungjawabkan.  

Sebagai manusia banyak dari generasi muda tidak mengetahi secara hakikat 

mengenai asal usul penciptaan, untuk apa diciptakan dan akan kemana tujuan 

penciptaannya. Perlunya pembinaan dan pengembangan kepada generasi muda untuk 

menanamkan motivasi terhadap masa depan. Kepekaan terhadap masa depan juga 

membutuhkan ketersediaan terhadap situasi lingkungan untuk merelevansikan para 

partisipasinya dalam setiap kegiatan dari Negara. Maka dari itu, generasi mudalah 

yang harus lebih peka terhadap situasi-situasi seperti itu. Namun kenyataannya 
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banyak generasi muda yang mengalami krisis identitas dimana mereka tidak mampu 

mengambil kebaikan dari setiap orang yang bisa dipelajari. 

Seperti  yang dikatakan oleh informan peneliti dalam wawancara mengatakan 

bahwa: 

“Sewaktu lulus SMA, di situ saya betul betul kebingunan, karena saya sudah 
ikut pelatihan tentara, sudah daftar tapi gugur di seleksi ke dua dari terakhir, 
orang tua juga sudah mendesak saya untuk kuliah, namun disisi lain saya 
tidak tahu mau kuliah dimana. Pokoknya saya merasa sangat frustasi, apalagi 
melihat teman seangkatan sudah masuk kampus, sedangkan saya masih 
kebingunan mau kemana. Karena frustasi, saya sering berkata kasar dan 
menajdi emosian. Tapi berkat pembinaannya guru Tarekat Khalwatiyah, yang 
diajarkan mengenal siapa diri saya secara hakikat, hingga saya bisa menerima 
keadaan saya,  hingga saya daftar sekolah perhotelan.”

13
 

Hidup di tengah krisis kehidupan sekarang ini, pembinaan akhlak memang 

harus lebih gencar dilakukan. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa berbagai 

kerusakan dan kejahatan yang terlah terjadi sampai saat ini akibat manusia tidak lagi 

memegang dan mengamalkan akhlak yang baik. Kapitalisme dan hedonisme yang 

menginvasi kawasan muslim betul-betul telah berdampak buruk. Ditambah lagi 

kurangnya perhatian masyarakat Islam sendiri terhadap pendidikan atau pembinaan 

akhlak. Di Dusun Tocemba Desa Rumaju sendiri telah ada Tarekat Khalwatiyah 

Samman yang kajian keilmuannya dapat digunakan untuk pembinaan akhlak 

generasi muda.  

Kegiatan pendampingan pembinaan akhlak generasi muda yang dilakukan 

melalui pendekatan Terakat Khalwatiyah Samman memberikan implikasi yang baik 

terhadap perilaku akhlak mereka. Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti 

dapat memberikan gambaran mengenai implikasi atau hasil yang didapatkan generasi 

muda dalam kegiatan pendampingan pembinaan melalui Tarekat Khalwatiyah 
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Samman. Adapun kondisi generasi muda setelah dilakukan pendampingan melalui 

Tarekat Khalwatiyah Samman yaitu: 

1. Pengetahuan Agama Generasi Muda menjadi Lebih Mendalam 

Sebagai seorang muslim pengetahuan-pengetahuan agama Islam sudah 

sepatutnya untuk dipelajari dan dipahami dengan baik. Pengetahuan dasar tentang 

Aqidah, syariat dan akhlak adalah hal utama yang didapatkan generasi muda. 

Kegiatan dalam Tarekat Khalwatiyah Samman dilakukan oleh semua kalangan baik 

dari kalangan ekonomi bawah sampai dari kalangan ekonomi atas, selagi mau dan 

senang hati menerima ajarannya maka siapa pun boleh mengikutinya.  Selain itu 

tarekat ini bertujuan untuk menjalani hubungan silaturrahmi antara satu individu 

dengan individu yang lainnya. Dalam Tarekat Khalwatiyah Samman seorang murid 

akan diajarkan secara perlahan-lahan hingga ia menjadi lebih dekat dengan Tuhan.  

seperti yang dikemukakan oleh informan pen yang memberikan testimoninya setelah 

mendapat ajaran dari Guru maupun Mursyid. 

“Setelah dibimbing oleh guru, alhamdulillah banyak pengetahuan agama 
yang didapatkan, betul betul itu memberi saya jalan untuk menjadi lebih 
dekat dengan Allah. Selain itu saya sangat merasakan kekeluargaan apalagi 
saat duduk berkumpul, dan belajar bersama. Tapi saat ini saya belum bisa 
untuk sering ikut berkumpul lagi, karena harus menyelesaikan dulu 
pendidikanku.”

14
 

Memang perlu untuk belajar agama dalam kehidupan ini. Sebab kita butuh 

bekal untuk kehidupan di akhirat, dan hal itu memerlukan usaha serta pengetahuan 

untuk mendapatkannya.  

2. Memahami  tentang Identitas Dirinya 

Pemahaman tentang identitas diri sangat penting untuk diketahui generasi 

muda, karena hal itu bisa menjadi bahan atau acuan dalam menjalankan kehidupan di 
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dunia. Seseorang yang sedang mencari identitas akan berusaha menjadi seseorang 

yang berarti berusaha mengalami diri menjadi “AKU” yang bersifat sentral, mandiri, 

unik, yang mempunyai kesadaran akan batinnya, sekaligus juga menjadi “seseorang” 

yang diterima dan diakui oleh orang banyak. Seseorang yang mengenal dan 

menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri tidak akan tenggelam dalam peran yang 

dimainkan, misalnya sebagai anak, teman, pelajar, atupun teman sejawat.  

Identifikasi diri muncul ketika anak muda memilih nilai dan orang tempat 

dirinya memberikan loyalitasnya, bukan sekadar mengikuti pilihan orang tuanya. 

Orang yang sedang mencari identitasnya adalah orang yang ingin menentukan 

siapakah atau apakah yang dia inginkan pada masa mendatang. Pemahaman secara 

hakikat dari segi agama diberikan penjelasan tentang dari mana manusia diciptakan, 

untuk apa diciptakan dan akan kemana manusia nantinya setelah hari kiamat. 

Identitas diri dalam Tarekat Khalwatiyah sama halnya pemahaman tentang hakikat 

manusia. Maka dari pemahaman tersebut bisa membangun semangat dalam diri 

mereka untuk melakukan kegiatan atau aktifitas yang positif. Seperti yang dikatakan 

oleh informan peneliti mengakatakan bahwa: 

“Saya bisa tahu siapa saya sebenarnya karena ada yang memberikan petunjuk 
dan bimbingan, dan memang perlu untuk mengenal diri kita sebagai manusia 
agar kita juga bisa mengenal Tuhan kita. Saya sangat bersyukur bisa 
mendapat pengetahuan seperti ini dan hal ini saya dapat di ajaran Tarekat 
Khalwatiyah Samman. Berkat pemahaman-pemahaman dari guru, saya bisa 
lebih optimis dalam melakukan kegiatan dan aktifitas ”

15
 

Dari penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa ada banyak yang ia 

rasakan setelah mendapat bimbingan dan ajaran dari Mursyid maupun Guru Tarekat 

Khalwatiyah Samman. Pemahaman-pemahaman yang didapatkan juga berpengaruh 

pada kehidupannya baik dari segi agama, sosial, dan juga kesehatan. Dari segi agama 
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ia bisa mengenal dirinya dan Tuhannya secara hakikat. Dari segi kehidupan sosial, ia 

mampu menempatkan dirinya sesuai situasi, menjali silaturahmi yang baik antar 

sesama. Sedangkan dari segi kesehatan, dengan mengetahi dirinya ia tahu apa yang 

dibutuhkan oleh dirinya tanpa harus mengedepankan nafsu. Selain itu anjuran 

anjuran dari Guru untuk menjaga kesehatan karena kesehatan adalah nomor satu. 

Guru biasanya memberikan contoh gerakan tubuh yang bisa diperaktikkan oleh 

murid. 

3. Jiwa Generasi Muda menjadi Tenang 

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan memiliki kesadaran, yang 

menyadari adanya problem yang mengganggu kejiwaannya dan akan berupaya untuk 

mengatasinya. Dengan pendampingan generasi muda berupa pembinaan agama 

melalui Tarekat Khalwatiyah Samman didapati bahwa implikasi yang dirasakan  para 

generasi muda adalah mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa juga diartikan 

sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri, dengan orang lain, masyarakat, 

dan lingkungan serta dengan lingkungan di mana dia hidup, sehingga orang dapat 

menguasai faktor dalam hidupnya dan menghindarkan tekanan-tekanan perasaan 

yang membawa kepada frustasi. Keadaan jiwa generasi muda yang lebih tenang juga 

membuatnya mampu berfikir secara dewasa dan cermat dalam menghadapi masalah. 

Ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman yang mengajarkan jamaahnya untuk 

pembersian diri, adalah zikir dengan zikir inilah seseorang akan merasa tenang, 

hatinya menjadi bersih, damai, dan menjadi dekat dengan Allah. Seperti yang 

disampaikan oleh informan peneliti dalam wawancara mengatakan bahwa: 

 
“Berkah yang didapatkan dari bimbingan agama adalah membuat saya 
menjadi lebih tenang meski banyak masalah yang menghampiri namun atas 
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izin Tuhan saya sudah bisa menjadi lebih tenang untuk menyelesaikan 
masalah sedikit demi sedikit”

16
 

 

Peneliti melanjutkan wawancara dengan informan yang lain dan informan 

mengatakan bahwa:  

“Di Khalwatiyah ini kita diajarkan untuk ikhlas karena dengan ikhlas hati dan 
perasaan menjadi tenang, damai, tentram. Dan jika memang ada musibah, kita 
diajarkan kembali untuk bagaimana menyikapi musibah itu dengar sabar, hati 
yang ikhlas dan tetap mencari jalan keluar dari masalah yang dialami. Ko 
engka Sussah, diella kellai pencaji nyameng i sussahde (jika ada masalah, 
maka diusahakan untuk menikmati masalah itu)”

17
 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan  

mengikuti aktifitas bimbingan agama melalui  Tarekat Khalwatiyah Samman telah 

adanya keberhasilan dari aktifitas bimbingan Tarekat  Khalwatiyah Samman  

khususnya dalam pembinaan akhlak.  Jamaahnya atau muridnya semakin membaik 

dari sebelumnya dan hasil penelitian langsung (melihat tingkah laku) dari jamaah 

majelis Tarekat Khalwatiyah Samman.  

4. Akhlak Generasi Muda menjadi Mulia  

Pembinaan akhlak generasi muda merupakan tumpuan pertama dalam Islam 

yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian Islam terhadap pembinaan 

akhlak juga membawa penganutnya untuk mendahulukan pembinaan jiwa yang 

kemudian disusul dengan pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah yang 

akan melahirkan perbuaatan-perbuatan yang baik pada tahap selanjutnya akan lebih 

mudah menghasilkan kebaikan. 

Akhlak yang mulia juga menjadi tujuan dalam kegiatan pendampingan 

pembinaan akhlak generasi muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman dan betul 

                                                             
16
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adanya bahwa para generasi muda mulai belajar dengan konsisten untuk beraklak 

mulia. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yang peneliti mengatakan 

bahwa: 

“Di dalam Tarekat Khalwatiyah Samman ini kita diajarakan untuk betul-betul 
memperbaiki akhlak kita baik itu kepada Allah maupun ke sesama manusia. 
Sebenarnya kita sebagai manusia tidak punya hak untuk sombong karena 
sehelai bulu kulit pun kita tidak berpunya itu semua miliki Allah. Kita semua 
sama di mata Allah yang membedakan itu hanya akkaresongetta untuk 
makkasaweang lao ri puang (usaha dalam penghambaan kepada Tuhan)” 

18
 

Para generasi muda yang masuk di Tarekat Khalwatiyah Samman akan 

diberikan penjelasan, pemahaman dan pembinaan sehingga dapat memiliki adab 

sopan santu, perilaku yang baik serta akhlak yang kharimah. 

 Bukan cuman itu perubahan yang dirasakan tentunya berimplikasi pada 

perilaku keagamaan para generasi muda, seperti perilaku yang berkaitan aqidah, 

sebagai contohya generasi muda yang  sebelumnya masih percaya dengan dukun 

atau ramalan, seperti merasa sial dengan sesuatu, zodiak, dan sebagainya sekarang 

mereka perlahan sudah meninggalkan hal-hal yang dapat merusak aqidah. Generasi 

muda diberi pemahaman untuk menyakini bahwa semua yang ada dan terjadi adalah 

kehendak Tuhan. Syariat-sayariat agama disempurnakan tanpa merusak hakikatnya.  

C. Model Pendampingan kepada Generasi Muda melalui Tarekat Khalwatiyah 

Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan Guru Tarekat 

selaku pendamping dalam pembinaan akidah, syariat dan akhlak generasi muda, 

peneliti mendapatai beberapa model pendampingan yang diberikan kepada generasi 

muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman seperti yang dikatakan oleh guru 

Tarekat dalam wawancara yaitu: 

“Kalau di terekat Khalwatiyah Samman itu , kita tidak menspesifikkan model 
pembinaan akhlak terhadap generasi muda, akan tetapi kami mengusahakan 
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yang pertama adalah memberikan contoh yang baik dulu ke mereka, 
memberikan penjelasan-penjelasan tentang jalan Tarekat Khalwatiyah ini, 
kita beri sedikit demi sedikit pemahaman dan juga nasehat. Sedangkan untuk 
perintah kita berdasar pada perintahna PuangAllahu ta ala, mengerjakan apa 
yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Misalnya jika seseorang sudah 
dibait, maka ia dianjurkan untuk bertawassul kepada gurunya melalui zikir.  
 

Adapun pembahasan lebih lanjut dari guru Tarekat terkait beberapa model 

pendampingan khususnya dalam pembinaan akhlak kepada generasi muda melalui 

Tarekat Khalwatiyah Samman yaitu: 

1. Keteladanan/Pembiasaan 

Teladan adalah suatu yang pantas untuk dikuti, karena mengandung nilai-nilai 

kemanusiaan. Manusia teladan yang harus dicontoh dan diteladani adalah Rasulullah 

saw. sebagaimana  firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab/ 33: 21 

                            
     

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 

19
 

 Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku yang 

harus dicontoh adalah sikap dan perilaku Rasulullah saw., karena sudah teruji dan 

diakui oleh Allah swt. 

Pembinaan akhlak bagi setiap muslim adalah sebuah kewajiban yang harus 

dilakukan terus menerus. Baik dengan cari melalui pembinaan orang lain maupun 

pembinaan diri sendiri.  Namun alangkah baiknya jika dituntun oleh orang lain yang 

memang sudah memiliki ilmu atau pemahaman agama yang baik serta memiliki nilai-

nilai  luhur sehingga bisa menjadi pendamping atau guru bagi dirinya. Seperti yang 

disampaikan oleh informan peneliti dalam wawancara bahwa: 
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“Bentuk keteladanan yang kita maksudkan itu seperti menghormati orang 
yang lebih tua, menghargai sesama manusia, tidak menjelek-jelekkan 
seseorang, membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan, berpakaian 
sopan, berkata yang jujur, tidak berjanji mungkar, menjaga lingkungan, dan 
lain-lain. Pokoknya harus memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga ke 
sesama manusia.”

20
  

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Infroman yang lain, dan informan 

memberikan contoh ketaladan yang dibiasakan dalam ajaran Tarekat Khalwatiyah 

Samman yaitu keteladanan salat, artinya keteladanan yang di dalamnya mengandung 

nilai-nilai salat. 

“Kita mulai pembiasaan untuk ikut salat berjamaah, zikir berjamaah, salat 
tepat waktu, pembiasaan untuk bertutur kata yang baik, pembiasaan untuk 
memberi dan mendengarkan nasihat baik itu dari orang tua, guru, atau 
mursyid.”

21
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memang perlu untuk memberikan 

teladan yang baik kepada generasi muda, yang kemudian mereka berusaha 

memperbaiki akhlak seperti orang yang ia teladani. Meskipun orientasi dari 

pembinaan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman ini terletak pada pencapaian ibadah 

di tahap hakikat dan ma‟rifat namun keteladan yang ditampilkan oleh Guru tarekat 

tetap berada di jalur yang disyariatkan. Artinya syariat agama Islam tetap ditegakkan 

demi mencapai hakikat ibadah melalui sebuah jalan atau tarekat.  

Generasi muda akan lebih cepat terkesan dengan nilai-nilai luhur yang 

berlangsung dari keteladanan orang tua atau guru tarekat yang dianggap memberi 

pengaruh yang baik untuk mereka. Kebanyakan generasi muda sekarang ini bukan 

hanya ingin mendengar kata-kata melainkan ingin melihat secara nyata melalui 

tindakan. Jadi seorang guru yang dijadikan teladan adalah dia yang betul-betul 
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memiliki perilaku yang sejalan dengan perkataannya, memiliki hubungan dengan 

Allah dan hubungan ke sesama manusia yang baik.  Artinya guru tarekat memberikan 

terlebih dahulu contoh yang baik, sebelum mengarahkan generasi muda, dan juga 

banyak guru yang hanya mampu menyampaikan ajaran namun tidak mampu 

mengamalkannya. Sehingga generasi muda bisa bercermin melalui perilaku guru 

tarekat yang sejalan dengan perkataannya bahwa ini memang dapat diteladani.  

Keteladan ini merupakan bentuk pembinaan yang sangat membekas pada diri anak.  

Keteladan akan terus membungkus pada diri anak apabila dibiasakan sehingga 

menjadi ada kebiasaan sehari-hari.  

Keteladanan dalam pendampingan generasi muda adalah metode alternatif 

yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk 

seseorang di dalam moral, spiritual, dan sosial. Dengan teladan ini timbullah gejala 

indektivitas positif, yang berarti penyaman diri sendiri dengan orang yang ditiru. 

Disiplin diperlukan dalam pembentukan kepribadian terutama karena akan 

membentuk karakter diri positif. 

2. Penjelasan/ Nasihat 

Penjelasan atau nasihat dilakukan untuk pembentukan keimanan, 

mempersiapkan moral, spritual dan sosial generasi muda. Sebab nasihat ini dapat 

membukakan mata mereka pada hakikat sesuatu, mendorongnya menuju situasi 

luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan 

prinsip-prinsip Islam. Penjelasan tentang ajaran agama memang perlu diberikan 

kepada generasi muda, sebab tanpa adanya penjelasan generasi muda tidak bisa 

paham atau malah salah memahami ajaran agama.  

Seorang guru dalam Tarekat Khlawatiyah harus senantiasa memberi 

bimbingan, nasehat serta arahan-arahan kepada muridnya sebagaimana layaknya 
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antara orang tua dengan anak, sehingga mereka juga senantiasa meningkatkan 

ketaatannya kepada Allah dan berkesinambungan melakukan zikir. Cara ini juga 

digunakan untuk memberikan bimbingan dan nasehat yang berkaitan dengan perilaku 

atau  akhlak, pemecahan masalah dan sebagainya. Penjelasan yang tidak dimengerti 

oleh generasi muda akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau meminta 

pencerahan. Misalnya bagaimana cara zikir yang sebenarnya, apa yang harus 

dilakukan, apa yang dirasakan saat beribadah, dan masih banyak lagi. Guru Tarekat 

memberikan penjelasan-penjalasan kepada generasi muda bukan hanya sebatas pada 

ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman saja melainkan ajaran agama Islam secara 

keseluruhan, artinya ajaran tentang akidah, syariat, dan akhlak. 

Banyak generasi muda sebagai pengikut Tarekat Khalwatiyah Samman yang 

sudah dibaiat namun tidak mengamalkan ajarannya, maka dari itu guru bertindak 

untuk memberikan nasehat dan pemahaman terkait hakekat Tarekat Khalwatiyah 

Samman. Seperti yang disampaikan oleh informan peneliti dalam wawancara yang 

mengatakan bahwa: 

“Saat ini sangat perlu untuk memberi nasehat dan pemahaman tentang jalan 
Tarekat Khalwatiyah Samman ini karena banyak generasi muda yang sudah 
menjadi jamaahnya tapi pemahaman luar yang mereka terapkan dan bahkan 
tidak percaya dengan jalan Khalwatiyah ini. Seperti mereka yang tidak mau 
bersalaman dengan guru, Mursyid atau sesama jamaah jika sudah selesai salat 
dan zikir berjamaah”

22
 

 

Penjelasan diatas memberikan informasi kepada peneliti bahwa tidak 

selamanya orang yang sudah menjadi jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman juga 

mengamalkan ajaran yang diberikan melainkan pemahaman dari luar yang ia 

terapkan.  
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Seiring perkembangan teknologi, Tarekat Khalwatiyah Samman juga 

memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan media WhatsApp via grup untuk saling 

berkomunikasi, belajar, dan sharing pengetahuan.  

3. Anjuran/Perintah 

Anjuran atau perintah merupakan alat pembentuk disiplin secara positif. 

Apabila seorang murid akan menempuh jalan tarekat kapada Allah dan berhasrat 

untuk memperbaiki keadaannya dengan petunjuk dari Allah, maka langkah awalnya 

adalah ia dianjurkan untuk melaksakan baiat menerima barakka yang diberikan 

langsung dari Mursyid.  

Tidak berhenti pada tahap baiat tetapi setelah seorang murid dibaiat maka 

akan diperintahkan untuk setiap saat berzikir kepada Allah. Melaksanakan segala 

yang diwasiatkan kepadanya tanpa perasaan dibebani, baik didalam keadaan berdiam 

dalam suatu daerah atau ketika menjadi musyafir. Dengan mengikuti wasiat-wasiat 

mursyid, maka tidak ada halangan dekat atau jauh untuk menjalin hubungan batin 

dengannya. Bahkan seorang mursyid akan menjadikan wasiat tersebut sebagai sarana 

untuk melenyapkan seluruh tantangan dan rintangan muridnya, kemudian seorang 

murid menerima tuntutan dengan menyertakan dan berbakti kepadanya atau disebut 

ta‟liq.  

Sebagai sianamengaji atau murid Tarekat Khalwatiyah Samman tidak hanya 

diperintahkan untuk mendirikan salat dan zikir berjamaah, tetapi juga bersuka ria 

dengan sesama sianamengaji atau murid serta bersilaturahmi dengan mursyid atau 

bersiarah ke makam para mursyid Tarekat Khalwatiyah Samman. Seorang murid 

harus melaksanakan salat dan zikir secara khusu‟ dan sungguh–sungguh serta dengan 

keikhlasan hingga mencapai kebersihan hati dan memperoleh rahmat Allah. 

“Kita di Khalwatiyah Samman itu memang diperintahkan untuk salat dan 
zikir berjamaah, adapun hal larangan yang lainnya juga sama dengan 
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larangan yang umum, tetapi akhlak yang paling diutamakan adalah 
keikhlasan, karena apapun yang dikerjakan tanpa dilandasi rasa ikhlas maka 
akan sia-sia. Misalnya saja kita sedang salat namun tidak dengan rasa ikhlas 
maka akan sia-sia, dan memang hanyak keihklasan yang Allah terima. Amal 
apapun yang kita kerjakan tanpa adanya rasa ikhlas berarti sia- sia. Jadi 
pokok utama ajaran di Khalwatiyah itu adalah Ikhlas, cuman ikhlas juga 
bertingkat-tingkat. Makanya jika kita bisa jalani keikhlasann maka sudah 
tidak ada lagi rasa iri, sirik hati atau dendam, prasangka buruk, panjang 
angan-angan, munafik, ria,  dan perilaku buruk lainnya. Jika kita dikasih 
musibah maka kita harus ikhlas karena Tuhan menghadirkan masalah beserta 
dengan solusinya”

23
 

 

Dari penjelasan di atas bahwa akhlak yang paling utama dalam ajaran Tarekat 

Khalwatiyah Samman adalah keikhlasan. Karena tanpa ada rasa ikhlas, ibadah 

apapun yang dikerjakan akan sia-sia. Pemahaman Ikhlas dalam tarekat Khalwatiyah 

Samman juga bertingkat-tingkat namun yang terpenting adalah kita ikhlas menjalani 

kehidupan ini dengan mengharap ridha Allah swt.  

Berikut penjelasan terkait ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman yang 

diperintah dan telah diwariskan oleh anregurutta‟ (Mursyid) dan menjadi perintah 

bagi jamaah atau pengikutnya, diantaranya sebagai berikut:   

a) Zikir  

Zikir berjamaah merupakan inti dari ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman, 

yang dilaksanakan sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan  

mengagungkannya dan memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan, 

dengan bimbingan oleh anreguru seorang pengikut akan dituntun untuk kembali 

menjalankan syariat Islam sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. Maka dalam ajaran 

Tarekat Khalwatiyah Samman zikir dari ajaran tarekat tersebut yaitu “laa ilaha 

illalahu Muhammada Rasulullah” yang berpegang pada firman Allah swt. Dalam QS. 

Al-Nisa/4:103  

                                                             
23

 Rusli, (42 Tahun), Petani, Guru Tarekat Khalwatiyah Samman, “Wawancara”, Tocemba, 

(18 Maret 2022) 
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Terjemahnya :   

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu 
berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah 
merasa aman, Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 
salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
beriman.

24
 

 

Ayat tersebutlah yang dijadikan sebagai landasan melaksanakan zikir dalam 

ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman. Sebagai jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman 

yang diperintah untuk senantiasa berzikir dalam keadaan apapun, baik setelah salat, 

diwaktu berdiri, diwaktu duduk maupun di waktu baring selagi masih sadar. Seperti 

yang dikatakan oleh guru tarekat Rusli yang mengatakan bahwa: 

“Massikkirikki gangka cillonna atita, nasaba sikkirimi tuh paccingi atie” 
(senantiasa lah berzikir sampai mendapatkan hati yang bersih, karena dengan 
zikir lah yang membersihkan hati )

25
 

Zikir tarekat Khalwatiyah Samman adalah jahr (keras) dengan lafadz nafi 

itsbat, yaitu la ilaha illa Allah. Dalam beberapa buku rujukan tarekat ini dijelaskan, 

bahwa lafadz itu yang afdal sesuai dengan hadits, Afdlaludz Dzikr laa ilaha illa Allah. 

Adapun dalil keutamaan zikir jahr (keras), yaitu riwayat Ibn Abbas RA, bahwa pada 

masa Nabi saw, zikir jahr dilaksanakan setelah jamaah selesai salat Isya dan Subuh. 

Manfaat zikir jahr, antara lain menampakkan syiar Islam, menumbuhkan zikir jahr 

bagaikan tukang besi yang memukulkan palunya untuk menghilangkan karat yang 

melengket pada besi. Begitu pula orang yang berzikir jahr dapat menghilangkan dosa 

yang melekat dalam hati. 

                                                             
24

 Kementrian Agama RI., “Alquran dan Terjemahnya”, h. 95 

25
 Rusli, (42 Tahun), Petani, Guru Tarekat Khalwatiyah Samman, Wawancara, Tocemba (15 

Maret 2022) 
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Ajaran tarekat Khalwatiyah Samman, memiliki dua jenis zikir yaitu “sikkiri 

tellu ratu” dan “sikkiri seppulo”. Dalam “sikkiri tellu ratu” dan “sikkiri seppulo” 

terdapat perbedaan dalam pelaksanaanya, dalam “sikkiri tellu ratu” lafal “laa ilaha 

illallahu” dijaharkan dengan gerakan tubuh yang megikuti lafal tersebut. Sedangkan 

dalam “sikkiri seppulo” suara dipelankan dan tidak banyak bergerak seperti halnya 

yang dilakukan dalam “sikkiri tellu ratu”.  

b) Salat Berjamaah  

Salat merupakan tiang agama yang dilaksanakan apabila kita telah 

melaksanakan kewajiban yakni ilmu tarekat dan mengingat kepada Allah, sebab 

tujuan salat adalah untuk mengingat kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. 

Thaha/20:14 

                      

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka 

sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku” 
26

 

Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa wahyu yang utama dan yang 

disampaikan ialah bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah dan tiada 

sekutu bagi-Nya, untuk menanamkan rasa tauhid, mengesakan Allah, memantapkan 

pengakuan yang disertai dengan keyakinan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. 

Oleh karena itu hanya Dialah satu-satunya yang wajib disembah, ditaati peraturan-

peraturan-Nya. Tauhid ini, adalah pokok dari segala yang pokok, dan tauhid ini juga 

merupakan kewajiban pertama dan harus diajarkan lebih dahulu kepada manusia, 

sebelum pelajaran-pelajaran agama yang lain. 

                                                             

26
 Kementrian Agama RI., “Alquran dan Terjemahnya”, h. 313. 



87 
 

 
 

Adapun penjelasan dari guru Tarekat Khalwatiyah Samman yakni Rusli 

mengenai Hakikat Tuhan dari kata “Anaa” atau  “Allah” pada ayat di atas yang 

mengatakan bahwa Allah itu hanya nama dari tuhan yang wajib hukumnya, dan nama 

itu bukan hakikat karena siapapun bisa mengatakan dirinya Allah tetapi  di dalam 

dirinya tidak ada zat dan sifat keesahan Tuhan. Sedangkan Dalam arti kata “Saya” 

berarti ada sifat, ada zat Tuhan dan itu ghaib. Jadi kata “Allah” itu hanyalah nama, 

bukan hakikat Tuhan karena tidak adanya suatu zat dan zat Tuhan itu sifatnya 

ghaib.
27

 

Dalam Tarekat Khalwatiyah Samman dianjurkan salat berjamaah karena 

mengacu kepada ajaran agama Islam sebagaimana yang dikatakan oleh guru Tarekat 

Khalwatiyah Samman bernama Rusli mengatakan bahwa salat berjamaah termasuk 

“passurona puang Allah ta‟ala”, (perintah Allah Swt.) dan juga “passurona 

anregurutta” (perintah Mursyid), karena jika melakukan salat  secara berjamaah 

maka akan banyak pahala yang diperoleh, dan semoga juga mendapatkan 

“Pammasena Puang Allahu Ta‟ala” (Hidayah Allah swt.), bagaikan ketika kita 

melaksanakan sesuatu secara bersama-sama maka hasil yang kita dapatkan itu lebih 

besar dan kita juga semangat, begitu pun dengan salat jika kita melaksankanakan 

salat secara berjamaah maka ketika melaksanakan salat itu menjadi semangat untuk 

mengingat dan menyembah kepada sang Ilahi.  

“Salat dan zikir berjamaah juga diibaratkan sebagai permianan bola yang 
dimana jika salah satu yang memasukkan bola maka satu tim akan merasakan 
kemenangannya, begitu juga dengan salat dan zikir berjamaah, satu yang 
mendapatkan kebaikan maka semua ikut merasakan kebaikan tersebut.”

28
 

                                                             

27
 Rusli, (42 Tahun), Petani, Guru Tarekat Khalwatiyah Samman “Wawancara Lewat 

Telefon”  (1 Juni 2022) 

28
 Rusli, (42 Tahun), Guru Tarekat Khalwatiyah  Samman, Wawancara, Tocemba (18 Maret 

2022) 



88 
 

 
 

Di Dusun Tocemba dalam melaksankan salat berjamaah, jamaah Tarekat 

Khalwatiyah Samman biasanya ketika ingin melaksanakan salat isya dilaksanakan di 

rumah jamaah tarekat, dan setelah salat dan zikir berjamaah biasanya dilanjutkan 

dengan mendengar bicara-bicaranna gurue (penjelasan dan nasehat guru) agar para 

jamaah membawa pemahaman-pemahan agama melalui jalan Khalwatiyah Samman 

dan bisa diamalkan dalam kehidupannya.   

Guru tarekat Khalwatiyah Samman yakni Rusli memberi penjelasan mengenai 

pelaksanaan ibadah salat yang dilakukan di rumah baik secara sendiri maupun 

berjamaah mengatakan bahwa: 

“Terangi rumahmu dengan salat dan bacaan Al-quran, jadikan rumahmu surga 
maka laksanakan salat berjamaah dan ibadah-ibadah lain di rumahmu, jangan 
sampai rumahmu kau jadi kan hotel karena hanya difungsikan sebagai tempat 
beristirahat saja, dan jangan sampai rumah dijadikan sebagai warung makan 
yang hanya ditempati untuk makan dan minum saja, tidak pernah 
melaksankan salat berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya”.

29
  

Penjelasan di atas bukan berarti guru tarekat menganjurkan untuk salat di 

rumah saja akan tetapi menyesuaikan kondisi, jika sempat ke masjid maka itu lebih 

baik akan tetapi jika kondisinya sedang di kebun atau di tempat yang tidak ada masjid 

maka salat bisa dikerjakan di kebun atau di tempat manapun tanpa harus ke masjid, 

asalkan tempat tersebut bersih, suci dan layak digunakan untuk beribadah.  

 

“Dalam Tarekat Khalwatiyah Samman, masjid  kita bawa kemana saja, baik 
dibawa ke rumah, ke sekolah, ke kantor maupun ke kebun, karena yang 
dinamakan masjid secara hakikat adalah tempat ibadah salat dan apabila 
masjid itu tidak digunakan oleh orang-orang muslim sebagai tempat salat, 
maka itu hanyalah sebuah bangunan biasa. Jika bangunan itu digunakan oleh 
orang beragama Kristen beribadah maka bangunan tersebut berubah nama 
menjadi sebuah gereja.”

30
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 Rusli, (42 Tahun), Guru Tarekat Khalwatiyah  Samman, Wawancara, Tocemba (18 Maret 

2022) 

30
   Rusli, (42 Tahun), Petani, Guru Tarekat Khalwatiyah Samman, Wawancara, Tocemba (18 
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Dari penjelasan guru tarekat di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang 

sebenarnya masjid bukan cuman berupa bangunan akan tetapi masjid bisa di rumah, 

di sekolah, di kebun dan dimana saja. Semua yang diciptakan oleh Allah itu 

berpasang-pasangan, ada syariat ada hakikat. Masjid secara syariat itu berupa 

bangunan yang dibangun oleh manusia dan bukan rumah Allah melainkan rumah 

ibadah tapi secara hakikat adalah masjid yang secara batin ada pada diri kita masing-

masing, di mana-mana kita salat di situ masjid. Jika kita salat di kebun maka di situ 

menjadi masjid, jika kita salat berjamaah di rumah maka rumah kita itu masjid yang 

penting tempatnya bersih dan suci.  

c) Ziarah Anreguru  

Pelaksanaan ziarah anreguru menurut guru tarekat yakni Rusli menjelaskan 

bahwa, untuk pelaksanan, ziarah anreguru pada saat kita berkunjung di Pate‟ne, 

ketika melaksanakankan acara tahunan tarekat yakni hauldn isra miraj dan juga 

berkunjung untuk silaturahmi dengan anregutta sekaligus belajar. Kadang kalah 

ketika kita berkunjung di rumah anregurutta yang ada di Pate‟ne kami 

menyempatkan waktu kita untuk ke makam anregurutta yang sudah wafat. Ziarah 

anreguru juga dimaksudkan meminta pertolongan untuk jalan yang ingin ditempuh 

atau cara untuk memperbaiki akhlatul karimah dengan tujuan untuk silaturahmi 

dengan rasa tawaduk atau rasa rendah hati terhadap Allah swt. Menyerahkan diri 

kepada Allah dan mengharap rahmat dan kasih-Nya agar terbina akhlak yang mulia 

dan mendapat keberkahan dari Allah melalui anregurutta (Mursyid).  

4. Larangan 

Larangan biasanya dikeluarkan jika generasi muda melakukan sesuatu yang 

tidak baik, yang merugikan atau yang dapat membahayakan dirinya. Larangan yang 

dimaksud seperti menganggap remeh ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman, tidak 
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mendirikan salat dan zikir berjamaah, mengabaikan perintah guru, berniat untuk 

merusak ajaran Tarerkat Khalwatiyah Samman, serta berbagai hal yang dapat 

memberikan efek buruk untuk dirinya ataupun siana mengaji lainnya. Larangan yang 

dikeluarkan harus dijelaskan secara singkat dan jelas supaya dimengerti maksud 

larangan itu. Larangan juga tidak boleh terlalu sering dikeluarkan, karena akibatnya 

tidak baik. 

“Larangan di tarekat Khalwatiyah Samman sama halya dengan larangan-
larangan yang lain. Itu semua berbentuk syariat. Kita dilarang menyakiti 
bukan hanya kepada sesama manusia saja tetapi berlaku untuk semua 
makhluk ciptaan Tuhan, apapun bentuknya kita dilarang menyakiti tetapi 
harus disayangi. Dalam ajaran tarekat kita ini, jika sudah paham dan mampu 
mengamalkan ajarannya dengan baik maka hal-hal yang dilarang pun secara 
otomatis mampu untuk dihindarkan dalam kehidupan kita. ” 

31
 

 

Jadi larangan yang ada diajaran Tarekat Khalwatiyah Samman sama halnya 

dengan larangan pada umumnya yaitu larangan melanggar aturan Allah. Namun 

larangan yang keluarkan juga harus disertai dengan maksud dan akibat jika dilanggar. 

Dalam ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman bahwa orang yang bertarekat itu akan 

senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang. Kesadaran yang dimiliki 

membuatnya mampu menghindarkan dirinya dari hal-hal yang dilarang.  

                                                             
31

 Rusli, (42 Tahun), Petani, Guru Tarekat Khalwatiyah Samman “Wawancara”, Tocemba, 

(18 Maret 2022) 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait pendampingan 

kepada generasi muda melalui Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba 

Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu maka peneliti menyimpulkan 

bahwa: 

1. Kondisi generasi muda sebelum dilakukan pendampingan melalui Tarekat 

Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju yaitu memiliki krisis akhlak 

dalam kehidupan beragama, krisis moral dalam kehidupan sosial serta krisis identitas. 

Sedangkan ada perubahan kondisi generasi muda seteleh dilakukan pendampingan 

melalui Tarekat Khalwatiyah Samman yaitu pengetahuan agama generasi muda 

menjadi lebih luas dan lebih dalam, memahami tentang identitas dirinya, jiwa 

generasi muda menjadi lebih tenang, serta yang lebih utama adalah akhlak generasi 

muda menjadi mulia. 

2. Adapun model pendampingan generasi muda melalui Tarekat Khalwatiyah 

Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yaitu: 

dengan keteladanan/pembiasaan, penjelasan/nasihat, anjuran/perintah berupa (baiat, 

zikir, salat berjamah dan ziarah anreguru) serta larangan. Dari beberapa model 

pendampingan tersebut, yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan 

akhlak generasi muda adalah model pendampingan melalui keteladanan. 
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Karena melalui keteladanan yang ditampilkan oleh guru melalui ucapan dan tindakan 

akan lebih cepat mempengaruhi generasi muda. Dengan teladan ini timbullah gejala 

indektivitas positif, yang berarti penyaman diri sendiri dengan orang yang ditiru. 

Kemudian model yang paling kecil pengaruhnya dalam pendampingan generasi muda 

adalah melalui larangan, karena larangan bisa dihindarkan sendiri jika sudah 

menerapkan ketiga model pendampingan sebelumnya. Artinya jika seseorang sudah 

bertarekat dengan melaksanakan anjuran dan perintah dalam agama maka secara 

otomatis ia mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak 

diridhahi oleh Allah swt. 

B. Implikasi 

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pihak pemerintah seharusnya membangun satu tempat khusus berupa 

Mushollah untuk para jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman dalam melaksanakan 

salat dan zikir berjamaah karena selama ini para jamaah zikir serta generasi muda 

belajar agama dilakukan di rumah warga yang memang dipakai untuk salat dan zikir. 

2. Dalam kegiatan pendampingan melalui Tarekat Khalwatiyah Samman untuk 

generasi muda  seharusnya lebih intens lagi dilaksanakan agar ilmu-ilmu yang 

diajarakan bisa lebih dipahami dengan baik dan mendapat pencerahan pencerahan 

yang labih luas. 

3. Warga dusun Tocemba yang menjadi jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman  

harus tetap menegakkan Tarekat ini karena melalui tarekat Khalwatiyah Samman 

hubungan antar mereka akan tetap terjalin kuat. Selain itu manusia yang pada 
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dasarnya akan selalu mengalami perubahan di setiap masa, dengan adanya tarekat 

Khalwatiyah Samman ini maka akan selalu ada yang menjadi pegangan, penuntun 

dan pengingat bagi mereka dalan menjalani kehidupan ini. 
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Gambar 3: Wawancara dengan Rusli (Guru Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun 
Tocemba Desa Rumaju), pada tanggal 18 Maret 2022 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Umar (Guru Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun 
Tocemba Desa Rumaju), pada tanggal 21 Maret 2022 
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Gambar 5: Wawancara dengan Genarasi Muda sebagai Murid dan Guru Tarekat 
Khalwatiyah Samman di Dusun Tocemba Desa Rumaju, pada tanggal 21 Maret 2022 

 

Gambar 6: Wawancara dengan Genarasi Muda Jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman 

di Dusun Tocemba Desa Rumaju, pada tanggal 23 Maret 2022 
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Gambar 7: Wawancara dengan Genarasi Muda Jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman 
di Dusun Tocemba Desa Rumaju, pada tanggal 5 April 2022 

 

Gambar 8: Wawancara dengan Genarasi Muda Jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman 

di Dusun Tocemba Desa Rumaju, pada tanggal 9 April 2022 
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Gambar 9: Kegiatan Zikir berjamah Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun 

Tocemba Desa Rumaju 

 

Gambar 10: Kunjungan Guru Tarekat ke Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan 

Bajo Kabupaten Luwu 
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Gambar 11: Kunjungan Guru Tarekat ke Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan 

Bajo Kabupaten Luwu 

 

Gambar 12: Kegiatan pembinaan agama setelah salat Isyah dan zikir berjamaah  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama : Jumra 

NIM : 50300118110 

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

A. Guru Tarekat/ (Penyambung Lidah dari Mursyid besar) 

1. Bagaimana cara pendekatan kepada generasi muda agar mereka bisa 

dibimbing? 

2. Bagaimana model pembinaan yang diberikan kepada generasi muda melalui 

Tarekat Khalwatiyah Samman? 

3. Apa saja ilmu atau pelajaran yang diberikan kepada generasi muda yang ada 

di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu? 

4. Bagaimana metode yang dilakukan dalam membimbing generasi muda yang 

ada di Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu? 

5. Apa yang menjadi kendala dalam membimbing generasi muda yang ada di 

Dusun Tocemba Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu? 

6. Bagaimana cara membuat generasi muda agar konsisten dalam dibimbing? 

 

B. Generasi Muda ( yang menjadi jamaah Tarekat Khalawatiyah Samman) 

1. Bagaimana kondisi Anda sebelum dibina melalui Tarekat Khalwatiyah 

Samman? 

2. Mengapa generasi muda tertarik dalam mempelajari ajaran agama Islam 

melalu Tarekat Khalawatiyah Samman ini? 

3. Bagaimana Tarekat Khalawatiyah Samman ini bisa memberikan pengaruh di 

dalam kehidupan anda? 

4. Apa yang menjadi hambatan dalam menuntut ajaran agama Islam melalu 

Tarekat Khalawatiyah Samman? 

5. Bagaimana cara agar anda menjadi konsisten dalam menuntut ilmu dan bisa 

bergerak maju untuk memperbaiki hidup anda? 

6. Apa saja yang didapatkan selama dibimbing melalui Tarekat Khlawatiyah 

Samman ini? 

 

C. Masyarakat  

1. Bagaimana kondisi generasi muda setelah dan sesudah mendapatkan 

bimbingan agama Tarekat Khalawatiyah Samman? 

2. Bagaimana interaksi generasi muda kepada masyarakat lain setelah intens 

mendapatkan bimbingan agama Tarekat Khalawatiyah Samman?
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