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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beriku : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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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 menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya 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 

 

Contoh: 

يْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ 

 

 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dani ى َ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…ىَ 

yaa’ 

A a dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa’ I i dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وَ 

waw 

U u dan garis di atas 

 

Contoh:  

 maata : مات 

م ي   ramaa : ر 

 qiila : ق يْم 

وْتَ    yamuutu : ي م 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 

[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
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Contoh : 

ة َ وْض   raudah al- atfal :الْْ طْف ان ر 

يْن ة َ د  ه ة انم   al- madinah al- fadilah :انْف اض 

ة َ كْم   al-hikmah :  انْح 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

1. s.w.t = subhanallahu wata’ala 

2. s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 

3. r.a = radiallahu ‘anhu 

4. H = Hijriah 

5. M = Masehi 

6. QS…/…38 = QS. Al-Maidah/5:38 

7. HR = Hadis Riwayat 

8. h = Halaman 
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ABSTRAK 

NAMA  :  Sri Nita 

NIM   :  30400114029 

JUDUL SKRIPSI   : Pengaruh Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa 

Datara Dusun Buttale’leng Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  

  

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana  Penggaruh Aliran 

Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa 

Datara Dusun Buttale’leng Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

Dengan pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Sejarah Masuknya Aliran 

Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Di Desa Datara Dusun Buttale’leng 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 2) Faktor Apa Yang 

Mempengaruhi Masyarakat Di Desa Datara Dusun Buttale’leng Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto Sehingga Mengikuti Aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf? 3) Bagaimana Tanggapan Masyarakat Di Desa 

Datara Dusun Buttale’leng Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Mengenai Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf?. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui Penggaruh Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Terhadap 

Kepercayaan Masyarakat di Desa Datara Dusun Buttale’leng Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis 

dan pendekatan fenomenologis. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik pengolahan data 

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

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Aliran tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf Terhadap Kepercayaan  masyarakat di Desa Datara 

dusun Buttale’leng mengalami pengaruh sangat besar bagi masyarakat yang 

menggikuti aliran tersebut. Namun yang telah peneliti lihat ada dua pengaruh 

dari pengaruh positif dan pengaruh negatif, dari pengaruh positif telah 

dijelaskan bahwa yang dilakukan dalam aliran Khalwatiyah Syekh Yusuf 

mengarahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Aliran 

Khalwatiyah dikalangan masyarakat memiliki pengaruh positif dan manfaat 

baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan spiritual yang tercermin 

dalam praktek-praktek sosial. Sedangkan dari pengaruh negatif aliran tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf sebagian masyarakat tidak menerima ajarannya 

dikarenakan ajarannya tidak sesuai dengan syariat islam. 

 Implikasi dalam penelitian ini peneliti berharap bahwa sebaiknya 

masyarakat harus mendapatkan kajian-kajian keagamaan dalam memahami 

ajaran islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadits, sehingga 

masyarakat nantinya tidak terpenggaruh dengan aliran tajul khalwatiyah Syekh 
Yusuf ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Corak pemikiran dan praktek keagamaan Islam di Indonesia pada mulanya 

identik dengan Tasawuf. Inti kegiatannya adalah mengadakan renungan kebatinan 

untuk mencari jalan (thariqah) demi mencapai pengamalan kasyf, yang dengan hal 

itu para sufi bisa bertemu langsung dengan Tuhan. 
1
Kenyataan tersebut dapat 

dilihat dari corak ritual yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang pada 

umumnya lebih mengutamakan ibadah mahdah yang normative. Corak pemikiran 

dan ritual yang dijalankan tidak terlepas dari bagaimana proses masuknya Islam 

ke Nusantara yang beranggapan bahwa tasawuf dan berbagai tarekat telah 

memainkan dalam proses Islamisasi di Nusantara termasuk Indonesia.
2
 

  Agama merupakan pedoman hidup manusia untuk memahami diri dan 

lingkungan yang merupakan dasar utama kebudayaan sehingga manusia sangat 

sulit untuk meninggalkan agamanya. Perubahan pandangan  terhadap agama dapat 

terjadi jika agama yang dianut dan ditaati ajarannya dirasa sudah tidak sesuai dan 

tidak berhasil mengatasi permasalahan dan perubahan sosial. Kondisi demikian 

akan memunculkan penafsiran baru terhadap ajaran agama, bahkan mendapatkan 

dukungan dari para simpatisan jika argumen-argumennya mudah diterima. Lebih-

lebih penafsirannya terhadap teks-teks suci mampu meyakinkan orang dinilai 

sebagai suatu kebenaran dan dirasa mampu menjamin keselamatan dunia akhirat. 

Ajaran baru dari produk reinterpretasi menjadi awal munculnya aliran-aliran 

faham baru dalam sebuah agama.
3
 

                                                             
1
Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa, (Bandung: Teraju, 2003), h. 135. 

2
Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1995), 

h. 188. 
3
Nuhrison M. Nuh, Aliran/ Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan, ( Cet 1; Jakarta: 

Cv. Prasasti, 2009 ), h. 189. 
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  Kenyataan yang terjadi, jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang 

benar, yaitu berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadits, ijma dan Qiyas dan hasilnya 

sangat memuaskan. Semua calon sufi menempuh jalan, sesuai dengan tingkat-

tingkat yang harus mereka lalui, mulai dari tingkat pemula/ bidayah, tingkat 

pertengahan/mutawassilah sampai dengan tingkat akhir/nihayah. Hujjatul Islam 

Imam Al-Ghazali sebagai pengamal tarekat, mengakui kebenaran jalan yang 

ditempuh oleh para sufi itu bila hendak bertaqarrub ke hadirat Allah Swt. Para 

calon sufi dan para sufi sesuai dengan tingkat mereka masing-masing sudah 

memperoleh atau merasakan adanya curahan karunia, curahan rahmat dari Allah 

Swt sesuai dengan firmannya Q.S Al-jin/72:16 

                      

Terjemahannya: 

“Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan itu 

(agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka 

air yang segar (rezki yang banyak)”.
4
 

     Para Sufi yang telah sampai tingkat nihayan sebagai wali-wali akbar, 

mampu menampakkan, mengaktualisasikan khariqul „adah, kekeramatan-

kekeramatan yang luar biasa sebagai wujud kemuliaan, rahmat yang datang dari 

Allah Swt, sekaligus sebagai pembuktian kebenaran jalan tarekat yang mereka 

anut dan mereka amalkan. Karena keberhasilan yang mereka tunjukkan, maka 

sebagian dari mereka mendapat kehormatan gelar Syekh, Saidi Syekh, Mursyid, 

Wali Mursyid, wali Quthub, dan sebagainya.  

  Masuknya tasawuf dan tarekat ke Indonesia bersamaan dengan masuknya 

Islam. Aliran lembaga tarekat yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan 

memuncaknya gerakan tasawuf Internasional, seperti tarekat Khalwatiyah di 

                                                             
4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : 

Syaamil Quran, 2009), h. 573. 



3 
 

 

Sulawesi Selatan, tarekat Syattariyah di Sumatera Barat dan Jawa, tarekat 

Syaziliyah. .
5
 

  Tarekat Khalwatiyah di Indonesia banyak dianut oleh suku Bugis dan 

Makassar di Sulawesi Selatan, atau di tempat-tempat lain di mana suku itu berada 

seperti Riau, Malaysia, Kalimantan Timur, Ambon, dan Irian Barat. Nama 

Khalwatiyah diambil dari nama  seorang sufi ulama dan pejuang Makassar abad 

ke-17, Syaikh Yusuf al-Makassari al-Khalwati (tabarruk terhadap Muhammad 

Nur al-Khalwati al-Khawa Rismi (w.751/1350)), yang sampai sekarang masih 

dihormati. Sekarang terdapat dua cabang terpisah dari tarekat ini yang hadir 

bersama. Keduanya dikenal dengan nama tarekat Khalwatiyah Yusuf dan 

Khalwatiyah Samman.Tarekat Khalwatiyah Yusuf disandarkan kepada nama 

Syaikh Yusuf al-Makassar dan Tarekat Khalwatiyah Samman diambil dari nama 

seorang sufi Madinah abad ke-18 Muhammad al-Samman. Kedua cabang tarekat 

Khalwatiyah ini muncul sebagai tarekat yang sama sekali berbeda, masing-masing 

berdiri sendiri, tidak terdapat banyak kesamaan selain kesamaan nama. Terdapat 

berbagai perbedaan dalam hal amalan, organisasi, dan komposisi sosial 

pengikutnya. Tarekat Khalwatiyah Yusuf dalam berzikir mewiridkan nama-nama 

Tuhan dan kalimat-kalimat singkat lainya secara sir dalam hati, Sedangkan tarekat 

Khalwatiyah Samman melakukan zikir dan wiridnya dengan suara yang keras dan 

ekstatik.  Tarekat khalwatiyah Samman sangat terpusat, semua gurunya tunduk 

kepada pimpinan pusat di Maros, Sedangkan tarekat Khalwatiyah Yusuf tidak 

mempunyai pimpinan pusat. Anggota tarekat Khalwatiyah Yusuf banyak berasal 

dari kalangan bangsawan Makassar termasuk penguasa kerajaan Gowa terakhir 

Andi Ijo Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidis (berkuasa 1940-1960). Tarekat 

                                                             
5
Djamaan Nur, Tasawuf dan Tarekat Naqsyabandiyah Pimpinan Saidi Syekh Kadirun 

Yahya, (Medan: Usu Press), h 2-6 
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Khalwatiyah Samman lebih merakyat baik dalam hal gaya maupun komposisi 

sosial, sebagian besar pengikutnya orang desa. 
6
 

  Tarekat Khalwatiyah adalah nama sebuah aliran tarekat yang berkembang 

di Mesir. Pada umumnya , nama sebuah tarekat diambil dari nama sang pendiri 

tarekat bersangkutan, seperti Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau 

Naqsabandiyah dari Baha Uddin Naqsyabandi. Tapi tarekat Khalwatiyah justru 

diambil dari kata “khalwat” yang artinya menyendiri untuk merenung. 

Diambilnya nama ini dikarenakan seringnya Syekh Muhammad al-Khalwati, 

pendiri tarekat Khalwatiyah, melakukan khalwat di tempat-tempat sepih.
7
 

  Istilah tarekat berasal dari kata At-tariq (jalan) menuju kepada hakikat, 

sedangkan menurut istilah tasawuf tarekat berarti perjalanan seorang pengikut 

tarekat menuju Tuhan dengan cara menyucikan atau perjalanan yang harus 

ditempuh untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Swt. 

Sedangkan istilah khalwatiyah diambil dari kata khalwat yang artinya menyendiri 

untuk merenung. Jadi secara ringkas tarekat khalwatiyah dapat diartikan sebagai 

jalan menyucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan cara 

menyendiri untuk merenung.
8
 

  Di Sulawesi Selatan dikenal dua tarekat Khalwatiyah, yaitu tarekat 

khalwatiah Syekh Yusuf Gowa dan tarekat khalwatiyah Samman. Dalam lontara, 

baik dalam bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar banyak sekali ditemukan ajaran 

pesan, doa-doa yang dinisbahkan kepada Syekh Yusuf. Nama Syekh Yusuf sering 

ditulis Tuang ri battang, (Tuan di Banten), Attaj yaitu gelar yang diberikan 

kepada Syekh Yusuf, Al-Taj Al-Kalatiah), Tuangta salama bahasa Makassar 

                                                             
6
Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia, 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 117. 
7 Rahmi Damis, Tarekat, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 187-188. 
8
A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: PustakaSetia, 1995) h. 289-290 
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(tuang kita yang selamat), bisa juga disingkat Tuangta’ (Tuang kita) Tuang loe 

bahasa Makassar (Tuang yang agung). 

  Tarekat khalwatiyah Syekh Yusuf sebagai salah satu faham yang 

mendapat sambutan di kalangan umat Islam, terutama masyarakat Islam yang 

mempunyai kecengderungan kehidupan yang bersifat mistik. Tarekat khalwatiyah 

Syekh Yusuf di Gowa dimana pandangan keagamaan para pengikutnya memiliki 

keyakinan yang kokoh tentang ajaran agama, karena menurut pemahaman mereka 

seluruh rangkaian ibadah pengikut tarekat khalwatiyah Syekh Yusuf senantiasa 

didasarkan pada tuntunan Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah.  

  Tarekat Khalwatiyah yang dalam keagamaan senantiasa diliputi 

kepercayaan yang berdasarkan pada potensi rohanianhnya yang berusaha ke arah 

hidup tasawuf atau tarekat. Menurut pada prinsipnya mengacu pada Al-Qur‟an 

dan Hadits yang dalam amaliahnya menekankan zikir dalam rangka memperbaiki 

hati sanubari penyakit rohani (jiwa) dan dekat dengan Allah Swt. Tarekat 

Khalwatiyah yang mengembangkan dan penyebarannya oleh seorang guru 

(khalifah) yang disampaikan anggota masyarakat, apakah secara individu, ataupun 

secara kolektif. Pada mulanya tarekat khalwatiyah ini mendapat tantangan dari 

kalangan umat Islam sendiri, karena mengajarkan keseimbangan antara kehidupan 

rohaniah dan kehidupan jasmaniahnya. 
9
. 

  Masuknya aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Dusun Buttale‟leng 

Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang menyebabkan 

masyarakat terpengaruh untuk  mengikuti ajaran-ajaran tersebut, yang tidak sesuai 

dengan ajaran Agama Islam pada umumnya. Sebagian masyarakat menganggap 

bahwa ajaran ini bersifat menyimpang dari Syariat Islam karena ajarannya 

memiliki cara shalat yang sangat cepat dan mewajibkan perempuan harus 

                                                             
9
 Salamattang, Tarekat Khalwatiyah “Samman”,  (Makassar: Alauddin University Press, 

2012 ), h. 1-2. 
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melaksanakan shalat Jum‟at di masjid. Setelah banyaknya masyarakat yang 

menegur ajaran ini karena tidak sesuai dengan ajaran Islam maka dari itu pengikut 

ajaran ini membuat kelompok dan melakukan shalat secara sembunyi-sembunyi di 

rumah pengikut dan setelah ada masyarakat yang melihat mereka melakukan 

shalat jum‟at di rumah maka masyarakat mengusir sejumlah pengikut aliran 

tersebut.  

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

  Adapun Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus yaitu, sebagai berikut:  

1. Fokus Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti memfokuskan bagaimana 

pengaruh aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf terhadap Kepercayaan 

masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto.  

2. Deskripsi Fokus 

  Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 

penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian kalimat 

yang dianggap penting sebagai berikut:  

a.   Pengaruh  

   Menurut Surakhmad menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang 

muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat 

memberikan perubahan terhadap apa-apa yang di sekelilingnya, Jadi pendapat-

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau 

kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala 

sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.   
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b.    Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf  

   Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf sebagai salah satu faham yang mendapat 

sambutan dikalangan umat Islam, terutama masyarakat Islam yang mempunyai 

kecengderungan kehidupan yang bersifat mistik. Tarekat khalwatiyah Syekh 

Yusuf di Gowa dimana pandangan keagamaan para pengikutnya memiliki 

keyakinan yang kokoh tentang ajaran agama, karena menurut pemahaman mereka 

seluruh rangkaian ibadah pengikut tarekat khalwatiyah Syekh Yusuf senantiasa 

didasarkan pada tuntunan Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah. 

c.   Kepercayaan Masyarakat  

   Kepercayaan masyarakat adalah keyakinan suatu sikap yang ditunjukkan 

oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah 

mencapai kebenaran. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah masuknya aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di 

Dusun Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto.? 

2. Bagaimana pengaruh aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf terhadap 

kepercayaan masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto.? 

3. Bagaimana Tanggapan masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto mengenai aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf.? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejarah masuknya aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf di Dusun Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

terhadap kepercayaan masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  

3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa 

Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto mengenai adanya 

aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu: 

1. Menambah pengalaman dan memperluas wawasan tentang mengenai 

pandangan keagamaan, terutama pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf pada masyarakat, sehingga aktualisasi pengamalan ajaran tarekat 

semakin terarah, sejalan dengan apa yang termuat dalam al-Qur‟an dan 

Hadits Rasulullah. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di institusi pendidikan 

tentang pengaruh aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf terhadap 

Kepercayaan Masyarakat.  

F.   Kajian Pustaka 

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan dengan 

peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telah pustaka untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

1.  Retno Sirnopati, tahun 2011, Tarekat Qadiriyah Khalwatiyah di Desa 

Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (kajian historis 

sosiologis). 

Pokok masalah penelitian ini mengkaji sejarah serta pengaruh Tarekat 

Qadiriyah Khalwatiyah bagi perilaku keagamaan masyarakat Bagu Lombok 

Tengah. Adapun metode yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah 
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tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang memiliki 

karakteristik data dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya  

(natural setting). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan 

pendekatan historis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode dan 

pendekatan di atas, penulis mendapat gambaran bahwa jaringan awal Tarekat 

Qadiriyah Khalwatiyah Bagu yang dikembangkan oleh TGH. Muhammad 

Turmudzi Badaruddin adalah dua aliran tarekat dengan silsilah yang berbeda, 

sedangkan corak paling pokok tarekat ini istiqomah dalam berzikir ditempat 

khalwat sesuai dengan ijazah yang diterima dari guru tarekat sebelumnya.  

Adapun pengaruh ajaran Tarekat Qadiriyah Khalwatiyah bagi masyarakat 

Bagu dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: 

a. Adanya pengajian rutin khusus bagi pengikut tarekat. 

b. Terpelihara silaturrahmi antar jama‟ah pengajian baik antara sesama jama‟ah 

tarekat maupun antara mursyid dan jama‟ah itu sendiri. 

c. Terpeliharanya hubungan emosional dikalangan masyarakat hal ini terlihat 

dari kegiatan perayaan haul yang mengakomodasi seluruh lapisan 

masyarakat sehingga melahirkan ikatan emosional yang lebih kuat.
10

 

2.    Irfan Palippui, tahun 2016, Syekh Yusuf dan (hasrat) perjalanan Haji ke 

puncak bawah karaeng. 

Jurnal ini membahas tentang perjalanan Haji ke puncak bawah karaeng 

adalah bentuk artikulasi dari jemaat Haji bawah Karaeng, yang sedang 

menjalankan tarekat Syekh Yusuf sebagai jalan salik dalam menuju haji yang 

sesungguhnya haji sebagai jalan pulang ke hadirat ilahi.
11

 

                                                             
10

Retno Sirnopati, Tarekat Qadiriyah Khalwatiyah di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata 

Kabupaten Lombok Tengah ;(Kajian Historis Sosiologis), (Yogyakarta: Agama dan Filsafat, 

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2011. 
11

Irfan Palippui, Syekh Yusuf Dan (Hasrat) Perjalanan Haji Ke Puncak Bawah Karaeng, 

(Makassar: Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Fajar  Makassar) , 2016.  
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3.  Jauhar Hatta, Pendidikan Moral Qur‟ani dalam naskah Al-Nafahah Al-

sailaniyyah fi al-Minhah Al-Rahmaniyyah Karya Syekh Yusuf.  

  Kajian ini akan membahas seputar pemikiran Syekh Yusuf tentang 

pendidikan moral Qur‟ani dalam risalahnya al-Nafahah al-sailaniyyah fii al-

minhah al-rahmaniyyah (Hembusan angin negeri cylon sebagai anugerah Allah 

yang maha Rahman). Secara umum Syeikh Yusuf selalu menanamkan pendidikan 

anak melalui pesan-pesan ayat al-Qur‟an al-karim. Pembentukan pendidikan 

moral dalam pandangan Syekh Yusuf tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yang 

esensial. Penanaman aqidah yang tepat dan benar bagi anak, pembentukan pribadi 

anak yang bertumpu pada budi pekerti dan perangai yang luhur (al-akhlak al-

karimah) serta pemantapan hati anak untuk Istiqomah dalam beribadah dan 

mengingat Allah Swt.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

Jauhar Hatta, Pendidikan Moral Qur’ani dalam Naskah Al-Nafahah Al-sailaniyyah fi al-

Minhah Al-Rahmaniyyah Karya Syekh Yusuf, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Karakteristik Tarekat 

a.  Tarekat 

   Tarekat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab  ةطريق  yang artinya 

jalan, keadaan, aliran dalam garis sesuatu. Yang dimaksud jalan yang ditempuh 

oleh sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
13

 Sedangkan menurut istilah 

tarekat, tasawuf berarti perjalanan seorang salik (pengikut tarekat) menuju Allah 

dengan cara menyucikan diri atau perjalanan khusus bagi para seseorang yang 

menempuh jalan menuju kepada Allah Swt.
14

 

   Tarekat dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai dengan jalan, jalan 

menuju kebenaran (dalam tasawuf), ilmu tarekat, ilmu tasawuf, cara atau aturan 

hidup (dalam keagamaan atau dalam ilmu kebatinan, sebagai persekutuan para 

penganut ilmu tasawuf. Pengertian tersebut memberikan gambaran, bahwa tarekat 

merupakan jalan atau cara yang ditempuh dalam kehidupan tasawuf guna 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
15

 

   Tarekat ialah jalan, cara, atau metode, sedangkan menurut sufi ialah 

perjalanan menuju Allah Swt. Dalam perjalanan tersebut ditempuh suatu cara, 

jalan dengan memperbanyak amalan-amalan lahir terlebih amalan batin. 
16

 

   Tarekat adalah jalan yang dilalui oleh orang sufi dalam perjalanannya 

menuju Tuhan. Tarekat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syari‟ah, 

                                                             
13

 Ummu Kalsum Yunus, Ilmu Tasawuf, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 

2011), h. 217 
14

Puslitbang, Kehidupan Keagamaan “Aliran/ Faham Keagamaan dan Sufisme 

Perkotaan”, (Jakarta: CV. Prasasti, 2009), h. 284 
15

 Rahmi Damis, Tarekat, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 3. 
16

 Ummu Kalsum Yunus, Ilmu Tasawuf, h. 80 

11 
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sebab jalan utama disebut syar‟i sedangkan anak jalan disebut thariq. Kata ini 

terambil dari kata tharq yang di antara maknanya adalah “mengetuk” seperti 

dalam ungkapan Tharq al-bab yang berarti “mengetuk pintu”. Oleh karena itu, 

cara beribadah seorang sufi disebut tarekat karena ia selalu mengetuk pintu 

hatinya dengan dzikrullah atau mengingat Allah. Cara beribadah semacam ini oleh 

Nabi Saw disebut dengan tarekat hasanah (cara yang baik). 
17

 

    Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hambal 

dalam musnadnya dengan perawi-perawi tsiqat (dipercaya), Nabi Saw bersabda: 

نََ مَعْمَرٌ، عَنْ عاَصِِِ بْنِ أَبِِ النَّجُودِ، عَنْ خَيْثمََةَ بْنِ عَبْدِ  اقِ، أَخْبَََ زَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ حَدَّ

حَْْنِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَْ  : الرَّ َ رِو بْنِ العَْاصِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ذَا كََنَ علَََّ "
ِ
نَّ العَْبْدَ ا

ِ
نةٍَ مِنَ الْعِبَادَةِ،  ا ِ بِهِ:  قِيْلِ لِلمَْلَِ  ,،ثَُُّ مَرضَِ طَريِقَةٍ حَس َ المُْوَكََّّ

ذَا كََنَ طَلِيقاً، 
ِ
لِِِ ا "اكْتُبْ لََُ مِثلَْ عََ لَََّ

ِ
حَتََّّ أُطْلِقَهُ، أَوْ أَكْفِتهَُ ا

18
 

Terjemahannya : 

“Telah menceritakan kepada kami „Abd al-Razzaq, telah mengkhabarkan 

kepada kami Ma‟mar dari „Asim bin  al-Najud dari Khoisamah bin, Abd 

al-Rahman dari „Abdullah bin „Amru bin al- „As dia berkata: bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: “ Sesungguhnya seorang hamba jika ia berada 

pada jalan yang benar dalam ibadahnya kemudian ia sakit, maka akan 

dikatakan kepada malaikat yang menjadi wakilnya: catatlah untuknya 

seperti amalan yang dikerjakannya sewaktu masih sehat hingga ia jatuh 

sakit atau aku ambil (rohnya) kepadaku.”   

Ungkapan tarekat hasanah dalam hadis tersebut menunjukan kepada 

perilaku hati yang diliputi kondisi ihsan (beribadah seolah–olah melihat Allâh Swt 

atau kondisi khusyu‟) yakin berjumpa dengan Allâh Swt dan kembali kepada-Nya. 

                                                             
17

https://alif.id/read/redaksi/sabilus-salikin-3-tatrekat-dalam-qur‟an-dan hadis-b204984p/ 
18

Abu „Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asd bin al-Syaibany, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 11 (Cet,I; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 

M), h. 497. 

https://alif.id/read/redaksi/sabilus-salikin-3-tatrekat-dalam-qur'an-dan
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   Berdasarkan pemaknaan tarekat diatas terlihat bahwa lembaga tarekat 

adalah salah satu bentuk kelanjutan usaha para sufi terdahulu dalam 

menyebarluaskan tasawuf sesuai pemahamannya. Dalam ilmu tasawuf, kata 

tarekat diartikan sebagai “cara sufi” untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
19

 

   Istilah Sufi dikaitkan dengan kata safa yang juga berarti suci adalah 

istilah paling luas diterima, jika tasawuf dianggap berasal dari safa menjadi 

bermakna proses penyucian, yaitu penyucian hati.
20

 

    Hal ini makin jelas jika makna ini rujuk kepada ajaran Islam mengenai 

penyucian hati atau jiwa sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al- Syams/ 91: 7-

10. 

         

Terjemahannya: 

1. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 

  

   Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah bersumpah kepada jiwa dengan 

segala penyempurnaannya. Kemudian Allah menghilangkan (jalan) potensi 

keburukan dan ketakwaan. Karenanya beruntunglah orang yang menyucikannya 

dan rugilah siapa yang mengotorinya.
21

 

    Harun Nasution mengartikan bahwa tarekat merupakan suatu cara yang 

ditempuh seorang sufi dalam upayanya mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Namun dalam perkembangannya, tarekat menjadi sebuah organisasi yang 

                                                             
19

H. A. Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik Ke Neo- Sufisme, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012), h. 265. 
20

Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Mu’jam Maqayis Al-Luqat, (Bairut: Dar al-Jalil, 1991), h. 

292. 
21

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah Al-Qur‟an, 2007), h. 596 
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dipimpin oleh Shaikh (guru Spritual) dan sebagai anggotannya adalah para murid 

Shaikh tersebut. Aktivitas rutinitas dari organisasi tarekat ini dalam pandangan 

Harun adalah berupa pengamalan Zhikir dan wirid dengan metode tertentu dari 

gurunya.
22

 

   Aboe Bakar Atjeh tarekat itu artinya jalan, petunjuk dalam melaksanakan 

suatu ibadah sesuai dengan ajran-ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh 

Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi‟in, turun temurung sampai kepada 

guru-guru sambung menyambung dan rantai berantai. Atau suatu cara mengajar 

atau mendidik, lama-lama meluas menjadi kumpulan kekeluargaan, yang 

mengikat penganut-penganut sufi yang sepaham dan sealiran, guna memudahkan 

menerima ajaran-ajaran dan latihan-latihan dan para pemimpinnya dalam suatu 

ikatan. Sedangkan J. Spencer Trimingham tarekat ialah suatu metode praktis 

untuk menuntun (membimbing) seorang murid secara berencana dengan jalan 

pikiran, perasaan dan tindakan, terkendali terus-menerus kepada suatu rangkaian 

dari tingkatan-tingkatan (maqomat) untuk dapat merasakan haqiqat yang 

sebenarnya.
23

 

  Menurut Syekh Al-Jurani tarekat adalah jalan atau tingkah laku tertentu 

bagi orang-orang yang berjalan (beribadat) kepada Allah dengan melalui pos 

(manazii) dan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi yaitu stasion-stasion 

(maqomat). Sedangkan Taftazani tarekat diartikan sekumpulan sufi yang 

terkumpul dengan seseorang Syaikh tertentu, tunduk dalam aturan-aturan yang 

terperinci dalam tindakan spiritual, hidup secara berkelompok di dalam ruang-

                                                             
22

Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 

h. 104  
23

Rahmi Damis, Tarekat, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 5. 
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ruang peribadatan atau berkumpul secara berkeliling dalam momen-momen 

tertentu, serta membentuk majelis-majelis ilmu dan zikir secara organisasi.
24

 

b. Unsur-unsur Tarekat 

Menurut Harun Nasution, sebuah tarekat biasanya mengandung unsur-

unsur: Syaikh, upacara ritual, dan bentuk zikir tersendiri. Secara lebih spesifik 

dapat disebutkan bahwa unsur tarekat itu terdiri dari: 

1. Penyucian batin (jiwa), yang dimaksud penyucian jiwa adalah melatih 

ruhani untuk berbuat baik, menjauhkan perbuatan-perbuatan tercela 

(takhalli), dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji (tahalli). 

2. Kekeluargaan tarekat, yang biasanya, terdiri dari Syaikh tarekat, Syaikh 

mursyid (wakil dari Syaikh tarekat), mursyid (guru pembimbing tarekat), 

murid (pengikut tarekat itu sendiri) dan silsilah. 

3. Upacara keagamaan, terdiri dari baiat (janji setia), ijazah, wasiat, amalan-

amalan tarekat (berupa zikir-zikir tertentu yang biasanya berbeda antara 

satu tarekat dengan tarekat lainnya dalam hal metode penerapannya). 

4. Kesadaran sosial, yakni rasa solidaritas komunal yang kuat antara 

pengikut tarekat tersebut dalam satu wadah organisasi. Kesediaan 

bersama untuk menyelenggarakan ritual-ritual tertentu dan menunaikan 

kewajiban-kewajiban khusus yang bertujuan untuk menjunjung tinggi 

kehidupan beragama merupakan prinsip dasar yang mengikat para 

anggota satu sama lain.
25

 

 

 

                                                             
24

Abu Wafa‟ al-Ghanimi al-Taftazani, Tasawuf Islam, Terj.Subkhan Anshori, judul asli: 

Makhalila al-Tasawuf al- Islami,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 294. 
25

 Kasmuri Selamat, Ihsan Sanusi Akhlak Tasawuf “Upaya Meraih Kehalusan Budi dan 

Kedekatan Ilahi”, (Cet. 1; Jakarta: KalamMulia, 2012), h. 195-196 
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c. Tujuan Tarekat 

Menurut Said Aqil Siraj, tujuan utama dari praktik kesufian yang hakiki 

adalah menumbuh kembangkan pengalaman manusia kepada kebenaran yang 

tidak terbatas. Pengalaman ini sesungguhnya secara potensial telah terbentang 

luas dalam hati setiap manusia. Perpaduan antara potensi dan pengalaman akan 

mengantar manusia mencapai hakekat yang sesungguhnya, karena sufi sejati tidak 

akan berhenti sebelum menemukan kemantapan tentang pengetahuan hakekat. 

Menurut Hussein Nasr mengatakan tasawuf akan mengantarkan manusia 

untuk mencapai tujuan tertinggi dari kehidupan manusia yaitu mencapai 

kebenaran yang merupakan sumber segala yang ada. Karena itu, dalam tasawuf 

yang dibicarakan bukanlah pengetahuan mental melainkan cahaya yang 

menerangi orang yang memiliki pengetahuan, yang akhirnya akan mengembalikan 

manusia kepada asalnya. Jadi tujuan tarekat adalah mengantarkan manusia untuk 

dekat dengan Tuhannya, sehingga dapat menerima pengetahuan secara langsung 

darinya. Untuk dapat  dekat dengan Tuhan tentunya diperlukan latihan dan 

kesungguhan.
26

  

d. Sejarah Perkembangan Tarekat  

  Peralihan tasawuf yang bersifat personal pada tarekat dan bersifat lembaga 

tidak terlepas dari perkembangan dan perluasan tasawuf itu sendiri, karena tarekat 

asalnya dari tasawuf. Seorang guru tasawuf biasanya memformulasikan suatu 

sistem pengajaran tasawuf berdasarkan pengalamannya sendiri. Sistem pengajaran 

itulah yang kemudian menjadi ciri khas bagi suatu tarekat yang membedakannya 

dari tarekat yang lain, sehingga tarekat merupakan organisasi dari pengikut sufi-

sufi besar. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk melestarikan ajaran-

                                                             
26

Rahmi Damis, Tarekat, h. 9. 
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ajaran tasawuf gurunya. Oleh karena tarekat memakai suatu tempat sebagai pusat 

kegiatan maka pusat kegiatan itulah yang disebut zawiyah.  

  Mengingat tarekat sebagai lanjutan dari tasawuf maka keberadaannya 

tidak terlepas dari keberadaan tasawuf itu sendiri yakni benih-benih kehidupan 

sufi telah diperaktekkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, terutama 

Khulafaurrasyidin. Mereka melaksanakan ajaran Islam dengan kesungguhan dan 

penuh penghayatan, tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia, sekalipun hal 

tersebut dapat mereka peroleh, karena sebagai pemimpin dan penguasa tertinggi, 

hal tersebut tidak sulit untuk dicapai. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan, 

yang terpenting bagi mereka adalah ibadah kepada Allah Swt. Kelihatan mereka 

dalam kehidupan sehari-hari adalah orang miskin, padahal sesungguhnya mereka 

adalah orang kaya, namun semua harta mereka digunakan untuk kepentingan 

perjuangan dalam menegakkan kalimat tauhid. sedikitpun tidak ada penyesalan 

terhadap apa yang telah dilakukan, sekalipun terkadang berpuasa karena tidak ada 

yang dapat dimakan. Justru sebaliknya mereka merasa gembira karena dapat 

menyumbangkan semua yang dimiliki untuk kepentingan ajaran Allah dan 

Rasulnya. Itulah ciri orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah melebihi 

segala-galanya
27

. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-baqarah/2;165. 

                            

                          

         

Terjemahannya:  

165. Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan  

tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka 

                                                             
27

Rahmi Damis, Tarekat, , h. 21. 
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mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat 

cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat 

zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), 

bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Swt 

amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). 

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa sudah banyak bukti-bukti yang pasti, 

sebagian dari manusia masih mengambil selain Allah sebagai berhala-berhala dan 

patung-patung serta penolong-penolong yang mereka jadikan sebagai tandingan-

tandingan bagi Allah, mereka memberikan kepada tandingan-tandingan itu rasa 

cinta, pengagungan dan ketaatan yang tidak sepantasnya diberikan kecuali bagi 

Allah semata. Sedangkan mukminin lebih besar cintanya kepada Tuhan-Tuhan 

sesembahan mereka. Hal itu karena orang-orang mukmin memurnikan 

kecintaannya secara penuh kepada Allah, sedangkan orang-orang yang berbuat 

syirik dalam kecintaan tersebut. sekiranya orang-orang yang berbuat dzolim 

berupa kesyirikan dalam kehidupan dunia itu mengetahui, ketika mereka 

menyaksikan siksa akhirat, bahwa sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha esa 

dengan kekuatan mutlak, dan bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Pastilah 

mereka tidak akan mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah di 

samping menyembah Allah dan mendekatkan diri melalui kepadanya.
28

 

B. Agama dan kepercayaan 

1. Agama 

  Menurut istilah agama berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua 

suku kata yaitu “A” tidak dan “Gama” kacau..
29

 Maka agama berarti tidak kacau 

(teratur)  dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang 

                                                             
28 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : 

Syaamil Quran, 2009), h. 25. 
29

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Cet 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 

13  
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mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi 

pekerti dan pergaulan hidup bersama.
30

  

Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa; Religion. Elias A. Elias 

mengatakan bahwa; Religion berarti Faith, belief. Agama, iman, kepercayaan. 

  Harun Nasution mengatakan; Kata religi berasal dari bahasa latin. Asal 

katanya relegere yang mengandung arti mengumpulkan, membaca agama 

memang mengumpulkan cara-cara mengabdi kepada tuhan yang terkumpul dalam 

kitab sucinya yang harus dibaca. 

  Sedangkan dalam bahasa Arab dikatakan: Al-din yang berarti kepercayaan 

yang dianut oleh seseorang, juga berarti ketaatan. Kata Al-din terdapat dalam Al-

Qur‟an antara lain dalam surah Ali Imran/3: 19. 

                    

                            

   

Terjemahannya: 

19.   Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada 

berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah 

datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di 

antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka 

Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.
31

 

  Muhammad Abduh menerangkan pengertian Al-din dalam ayat diatas, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasyi Rida, Agama menurut bahasa berarti 

pembalasan, ketaatan ketundukan artinya sebab adanya pembalasan. Dari 

                                                             
30

Faisal Ismail. Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Krisis dan Refleksi Historis, 

(Jogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997). h. 28 
31

  Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : 

Syaamil Quran, 2009), h. 52. 
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pengertian di atas dapatlah dimengerti bahwa agama menurut pengertian bahasa 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup apa yang ada dalam 

batin manusia yang dinamai aqidah, apa yang dikerjakan manusia yang disebut 

syari‟at dan bagaimana manusia itu harus berbuat yang disebut akhlak. Pengertian 

ini sejalan dengan apa yang disebut iman, Islam dan ihsan.
32

 

  Agama merupakan suatu sistem atau tata cara yang dapat mengatur 

hubungan manusia dengan tuhannya, hubungan tuhan dengan sesama serta 

hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Agama sangat berfungsi dalam 

mengatur tata cara kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun secara 

kelompok. Bahkan dengan agama, manusia dapat memperkuat rasa persatuan dan 

kesatuan. 

  Meskipun agama mempunyai peranan didalam masyarakat, sebagai 

kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga 

mempunyai fungsi lain. Memang agama mempersatukan kelompok pemeluknya 

sendiri begitu kuatnya sehingga apabila dia tidak dianut oleh seluruh atau 

sebagian besar anggota masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang mencerai 

beraikan dan menghancurkan.
33

  

  Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan 

terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. 

Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai simbol, sistem 

kayakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuannya 

terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi 

(ultimate Mean Hipotetiking).
34

 

                                                             
32

Rahmi Damis, Agama dan Akal Persfektif Syeikh Muhammad Abduh, (Cet. 1; Makassar:  

Alauddin University Press, 2014), h. 65-66. 
33

Elizabeth K. Nottinghan, Agama dan Masyarakat (Cet VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 34. 
34

Daradjat, Zakiyah, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang , 2005), h. 10. 
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  Menurut Emile Durkheim dalam buku Agama Nelayan, mengemukakan 

bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan 

hal-hal yang sakral, kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan menjadikan 

suatu komunitas moral yang tinggi.
35

 Dari defenisi ini ada dua unsur yang penting 

yang menjadi syarat sesuatu dapat disebut agama, yaitu “sifat kudus” dan 

“praktik-praktik ritual”. Agama tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai 

suatu makhluk supranatural, tetapi agama tidak dapat melepaskan kedua unsur 

diatas, karena ia akan menjadi bukan agama lagi ketika salah satu unsur tersebut 

terlepas.
36

 

  Cliffort Geertz mengistilahkan agama sebagai sebuah sistem simbol-

simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang 

kuat, yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan 

konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus 

konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga suasana hati 

dan motivasi-motivasi itu tampak realistis.
37

 

2. Asal-usul Agama dan Kepercayaan  

  Menurut kamus bahasa Indonesia kepercayaan adalah anggapan atau 

keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata: kepercayaan 

kepada makhluk halus masih kuat sekali di lingkungan petani. Sedangkan 

menurut terminology sosoiologi, konsep kepercayaan dikenal dengan trust. 

Kepercayaan bermakna percaya atas  beberapa kualitas atau atribut sesuatu atau  

seseorang, atau kebenaran suatu pernyataan. Kemudian Torsvik menyatakan 

bahwa kepercayaan merupakan kecenderungan perilaku tertentu yang dapat 

mengurangi resiko.  
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Bryan S. Turner, Agama dan Teori Sosial, ( Yogyakarta: Ircisod, 1991), h. 80. 
36

Arifuddin Ismail, Agama Nelayan, Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal, h. 13. 
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  Asal-usul agama hanya dijelaskan secara Spekulatif, asal-usul tidak 

pernah ditemukan. Ada metode yang digunakan orang dalam membangun teori 

mengenai asal-usul dan perkembangan agama. Pertama adalah apa yang disebut 

metode komparatif, bukti-bukti yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa 

diseluruh dunia diambil dari konteksnya dan disusun menurut skema yang 

berurutan. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan menurut rencana yang sudah 

disusun lebih dahulu, dan didukung atas dasar bahwa rancangan ini menyusun 

data sedemikian rupa sehingga mendukung skema tersebut dan oleh karena itu 

membuktikan validitasnya.
38

 Ada beberapa  asal-usul agama atau kepercayaan 

diantaranya: 

a. Animisme 

  Edward Burnet Taylor dalam bukunya yang sangat terkenal, The Primitif 

Culture yang mengenalkan teori animisme, ia mengatakan bahwa asal mula 

agama bersamaan dengan munculnya kesadaran manusia akan adanya roh dan 

jiwa. Mereka memahami adanya mimpi dan kematian, yang mengantarkan 

mereka kepada pengertian bahwa kedua peristiwa itu mimpi dan kematian 

merupakan bentuk pemisahan antara roh dan tubuh kasar. 

  Dipahami bahwa apabila orang yang meninggal dunia rohnya mampu 

hidup terus walaupun jasadnya membusuk. Dari sanalah asal mula kepercayaan 

bahwa roh orang yang telah mati itu kekal abadi. Selanjutnya, roh orang mati itu 

dipercaya dapat mengunjungi manusia, dapat menolomg manusia, bisa 

mengganggu kehidupan manusia dan bisa juga menjaga manusia yang masih 

hidup, terutama anak cucu, teman dan keluarga sekampung. 
39
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Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontenporer Suatu Pengantar Krisis 

Mengenai Paradigma, (Cet II; Jakarta: Kencana , 2016), h. 122. 
39

Hajir Nonci, Psikologi Agama, (Cet I; Samata Gowa : Gunadarma Ilmu, 2016), h. 48. 
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b. Dinamisme 

Dinamisme berasal dari bahasa yunani dynamis yang dalam bahasa 

Indonesia disebut kekuatan yaitu kepercayaan bahwa disekeliling alam manusia 

terdapat berbagai tenaga yang memiliki kekuatan gaib yang sakti. Dalam paham 

ini benda-benda tertentu mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada 

kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan ghaib itu ada yang bersifat baik dan ada 

pula yang bersifat jahat. Kekuatan gaib juga berasal dari roh manusia atau 

binatang yang sudah mati. Bagi manusia primitif tingkat kebudayaannya masih 

rendah sekali, tiap-tiap benda yang berada di sekelilingnya bisa mempunyai 

kekuatan batin yang misterius. Masyarakat yang primitif belum bisa membedakan 

antara materi dan roh, sebagaimana kita di zaman modern sekarang dapat jelas 

membedakan antara apa yang disebut materi dan apa yang disebut roh. 
40

  

c. Totemisme 

Menurut Durkheim bahwa totemisme mencakup semua aspek esensial dari 

agama; pembagian segala sesuatu menjadi yang suci (profane); konsep roh, jiwa, 

mitos dan ketuhanan; pemujaan (cult) negative dengan praktik-praktik ascetic; 

ritus-ritus komunitas, ritus-ritus imitatif, ritus-ritus komemoratif, dan lain-lain.  

  Sifat sakral yang diperlukan bagi agama akan terlihat dalam totem, yang 

kesakralan itu datang dari fakta bahwa totem secara esensial adalah simbol dari 

masyarakat. Totem mempresentasikan, yang bagi orang Aborigin Australia klain 

itu adalah masyarakat itu sendiri. Manusia primitif, khususnya sebagai 

konsekuensi dari lingkungan sosial yang diwujudkan tatkala ia bertemu dengan 

warga yang lain dalam pertemuan upacara besar, menyadari bahwa dirinya tetap 
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Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama Upaya memahami Keragaman 

Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama, (Bandung: Penerbit  Alpabeta), h. 72. 
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hidup karena masyarakat dan dirinya tidak berarti apa-apa tanpa masyarakat 

dimana ia hidup.
41

     

d. Politisme 

  Politisme merupakan bentuk religi yang dapat dikatakan sebagai 

perkembangan yang lebih jauh dan mengarah kepada suatu sistem banyak dewa-

dewa. Dalam masyarakat demikian, mereka percaya kepada banyak dewa-dewa. 

Hal ini demikian mungkin pula merupakan perkembamgan dari Theisme cosmis. 

e.  Monoteisme 

  Monoteisme merupakan suatu bentuk religi yang percaya kepada satu 

dewa atau tuhan. Monoteisme mungkin pula merupakan perkembangan dari 

politeisme, atau denagan kata lain dalam politeisme mungkin pula terdapat 

kepercayaan kepada adanya Tuhan yang satu.
42

  

  Spencer lebih cenderung menyebut asal-usul kepercayaan adalah 

pemujaan terhadap roh nenek moyang yang merupakan bentuk ibadah yang paling 

tua. Berbeda dengan Presiden de Brosses justru menyatakan bahwa kepercayaan 

berasal dari fetisisme, yaitu pemujaan terhadap benda-benda mati dan bintang-

bintang oleh orang-orang Negro pantai Afrika Barat, barulah kemudian 

berkembang menjadi politteisme dan akhirnya menjadi monoteisme. 
43

 

Ada beberapa teori asal-usul Agama menurut para Ilmuan: 

1.  Teori Jiwa  

  Para ilmuan penganut teori ini berpendapat, agama yang paling awal 

bersamaan dengan pertama kali manusia mengetahui bahwa dunia ini tidak hanya 

dihuni oleh makhluk materi, tetapi juga oleh makhluk immateri yang disebut jiwa 
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Achmad Fedyani Saifuddin,  Antropologi Kontenporer Suatu Pengantar Krisis 

Mengenai  Paradigma, h. 124  
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Zakiyah Darajat, DKK, Perbandingan Agama I , h. 157-158. 
43

Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Perbandingan Agama (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
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(anima) pendapat dipelopori  oleh seorang ilmuwan inggris yang bernama Edward 

Burnet Taylor (1872) dalam bukunya yang sangat terkenal “The Primitif Culture” 

yang mengenalkan teori animisme mengatakan bahwa asal mula bersamaan 

dengan munculnya kesadaran manusia akan adanya roh dan jiwa. 

2.  Teori batas akal  

  Teori ini menyatakan bahwa permulaan terjadinya agama dikarenakan 

manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya. Teori batas 

akal ini berasal dari pendapat seorang ilmuwan besar dari Inggris, James G. 

Frazer.  

   Menurut Frazer manusia biasa memecahkan berbagai persoalan hidupnya 

dengan akal dan sistem pengetahuannya. Tetapi akal dan sistem pengetahuan itu 

ada batasnya, dan batas akal itu meluas sejalan dengan meluaskan perkembangan 

ilmu dan teknologi.  Dalam banyak kebudayaan di dunia ini, sebagian batas akal 

manusia itu masih amat sempit karena tingkat kebudayaannya masih sangat 

sederhana. 

3. Teori krisis dalam hidup individu 

  Teori ini mengatakan bahwa kelakuan keagamaan manusia itu mulanya 

muncul untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam kehidupan manusia itu 

sendiri.  

  Dalam jangka waktu sejarah hidupnya, manusia mengalami banyak krisis-

krisis yang terjadi dalam masa-masa tertentu. Krisis tersebut menjadi objek 

perhatian manusia dan sangat menakutkan. Betapapun bahagianya seseorang, ia 

harus ingat akan kemungkinan-kemungkinan krisis dalam hidupnya. Berbagai 

krisis tersebut terutama berupa bencana, seperti sakit dan maut, sangat sukar 

dihindarinya walaupun dihadapi dengan kekuasaan dan kekayaan harta benda. 
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4.  Teori kekuatan luar biasa 

  Agama dan sikap religious manusia terjadi karna adanya kejadian luar 

biasa yang menimpa manusia yang terdapat di lingkungan alam sekelilingnya, 

teori ini diperkenalkan oleh Marret bahwa pangkal dari segala kelakuan 

keagamaan pada manusia ditimbulkan pada perasaan rendah diri terhadap adanya 

gejalah-gejalah dan peristiwa-peristiwa yang dianggap luar biasa dalam kehidupan 

manusia. 

5. Teori sentiment kemasyarakatan  

  Agama yang permulaan ini muncul karena adanya suatu getaran, suatu 

emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa 

kesulitan sebagai sesama warga masyarakat. 

6. Teori wahyu Tuhan 

  Teori ini menyatakan bahwa kelakuan Religious manusia terjadi karena 

mendapat wahyu dari Tuhan. Teori ini disebut teori wahyu Tuhan atau teori 

revelasi.
44

 

C. Ajaran-ajaran tarekat Khalwatiyah  

  Kitab karangan Sa‟id Aidrus al-Habasyi “Uqudul la‟al fi Asanidir Rijal” 

dari al-Hafnawi Asy-Syafi‟i, begitu pula Ali Wina‟i, sehingga mereka diberi 

persalin khirqah dari gurunya. Demikian itu adalah karena “sir dan suluk dari 

Syekh Qasim al-Khalawati” sangat sederhana dalam pelaksanaannya, untuk 

membawa tingkat yang rendah kepada tingkat yang sempurna melalui tujuh 

gelombang yang disebut martabat tujuh dari jiwa itu.Tarekat Khalwatiyah 

mempunyai ajaran dasar sebagai berikut: 

                                                             
44

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

24-30. 



27 
 

 

1. Yaqza adalah kesadaran akan dirinya sebagai makhluk di hadapan Allah 

Swt yang maha Agung. 

2. Taubah adalah mohon ampun atas segala dosa. 

3. Muhasabah, adalah menghitung- hitung atau intropeksi diri 

4. Inabah adalah berhasrat kembali kepada Allah. 

5. Tafakkur, adalah merenung tentang kebesaran Allah. 

6. I’tisah adalah selalu bertindak sebagai khalifah Allah. 

7. Firar adalah lari dari kehidupan jahat dan keduniawian yang tidak 

berguna. 

8. Riyadah adalah melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya. 

9. Sima’ adalah menkonsentrasikan seluruh anggota tubuh dalam mengikuti 

perintah-perintah Allah terutama pendengaran.
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Adapun dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dikaji yaitu 

“Pengaruh Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Terhadap Kepercayaan 

Masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto” dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, maka 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan, 

peneltian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati 

dari orang-orang yang diteliti. Denzin dan Lincoln menyatakan, bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. 

2. Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau masyarakat, untuk 

mengetahui secara jelas apa saja.“Pengaruh Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. 

B. Metode Pendekatan 

 Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis maka ada beberapa 

pendekatan-pendekatan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta 

28 
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menganalisis tentang  “Pengaruh Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. 

  Adapun pendekatannya sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sosiologis 

 Pendekatan ini melihat dan menggambarkan fenomena sosial keagamaan 

dengan baik, peneliti dapat menggunakan pendekatan ini, dalam pendekatan 

sosiologis menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori yang klasik 

maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruh fenomena 

terhadap fenomena yang lain.  

2. Pendekatan Fenomenologis 

  Pendekatan fenomenologis mempelajari bagaimana kehidupan sosial ini 

berlangsung dan melihat tingkah laku manusia, yang meliputi apa yang dikatakan 

dan diperbuat sebagai hasil dari bagaimana manusia mendefenisikan dunianya. 

Berdasarkan pengertian ini maka untuk mengerti sepenuhnya bagaimana 

kehidupan sosial tersebut berlangsung maka harus memahaminya dari sudut 

pandang pelaku itu sendiri. 

3. Pendekatan Psikologis  

  Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari tingkah laku manusiaa dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan cara individu itu sendiri dalam 

berinteraksi sosial dan lingkungannya. 

 

C. Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data 

primer dan data sekunder: 
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 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan 

diteliti (Responden).
46

 Terdiri dari beberapa informan yaitu, informan kunci dan 

informan biasa. Informan kunci adalah orang yang memiliki pengetahuan luas 

mengenai masalah yang akan diteiliti seperti, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 

masyarakat yang faham tentang ajaran-ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf, sedangkan informan biasa adalah orang yang dapat memberikan informasi 

menurut pengetahuan mengenai “Pengaruh Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. 

Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diberikan kepada 

pengumpul data misalnya lewat dokumen.
47

Atau dari lembaga dan institusi 

tertentu.
48

Data sekunder dapat dibagi kepada: pengkajian bahan pustaka berupa 

buku-buku, jurnal, tesis, makalah dan internet, yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti dengan menggunakan tehnik dokumentasi. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian, maka yang memerlukan beberapa instrumen 

peneltian sebagai berikut: 
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Bagongdan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan,Edisi 

revisi( n.p.: Prenada Media Group, Inc.,2011), h. 55. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. 21; 

Bandung:Alfabeta, 2014),  h. 225. 
48

Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, edisi 

revisi, h. 55. 
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1. Observasi, didefenisikan sebagai „perhatian yang berfokus terhadap 

kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa bentuk yang mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan tujuan 

dan metode penelitian yang digunakan.
49

Pada tahap ini peneliti berdasar 

pendekatan Fenomenologi dan Observasi yang terkait adalah Observasi 

non-partisipan yaitu, observasi yang menjadikan peneliti sebagai 

penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik 

penelitian, dalam observasi ini peneliti melihat atau mendengarkan pada 

situasi sosial tertentu tanpa berperan aktif didalamnya. 

2. Wawancara, adalah menyediakan sejumlah pertanyaan yang disiapkan 

oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian 

secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. 

Menurut Hasan wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa 

yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah 

seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan 

kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapatdan 

keyakinannya”.
50

 

3. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalkan karya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.
51

 

                                                             
49

Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data, (Cet. I; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010), h. 38. 
50

Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data, h.  49-50. 
51

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,h. 240. 
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E. Instrumen Penelitian 

Data merupakan bahan atau materi yang kemudian akan diolah dan akan 

menghasilkan sesuatu. Pengumpulan data pada prinsipnya menganalisis dan 

mengolah data yang di peroleh sehingga menghasilkan sesuatu temuan atau hasil 

temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang 

diajukan.
52

 

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument 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, anlisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.
53

 Dalam penelitian ini didukung oleh 

pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan alat-alat 

dokumentasi berupa foto-foto atau gambar-gambar tentang pengaruh aliran tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf terhadap kepercayaan masyarakat. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul melalui prosedur pengumpulan data, makalangkah-

langkahyang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa data. Dalam menganalisa 

data yang tersedia peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data mengarahkan peneliti untuk merangkum, mengambil data 

yang penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan 

angka. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Intinya reduksi 

data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang 
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Haris Herdiansyah, Metodologi Penenlitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu Sosial, (Cet. III; 

Jakarta; Salemba Humanika, 2010), h. 116. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 
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tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Display Data (Penyajian Data) 

Mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.Pada penyajian data, penulis melakukannya secara induktif, yakni 

berdasarkan pada data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji 

melalui pengumpulan data yang terus menerus. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification) 

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti 

secara terus menerus selama berada dilapangan. Setelah pengumpulan data, 

peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan, kesimpulan itu kemudian 

diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan 

meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1: Peta Dusun Buttale’leng 

Gambar 1. Peta Dusun Buttale’leng Desa Datara 

1. Letak geografis Dusun Butta’le’leng Desa Datara 

  Dusun Buttale‟leng adalah salah satu dusun yang berada di Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang terletak sebelah Timur kota/ 

Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba dengan batas wilayah: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bululoe Kecamatan Turatea. 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangepong dan Tanjonga 

Kecamatan Turatea. 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Batu Batua Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

34 
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d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baraya, Desa Tanammawang  

Kecamatan Bontoramba dan Kabupaten Gowa.  

  Pada mulanya Desa Datara merupakan pemekaran bagian wilayah dari 

Desa Balumbungan dibawah pimpinan Hasan P. Temba. Seiring dengan 

berjalannya waktu dan Alibi pelayanan administrasi yang berkualitas, maka pada 

tahun 1983, Desa Balumbungan mendapat pemekaran. Lahirlah Desa Datara 

sebagai desa Persiapan yang dipimpin oleh Hasan P. Temba pada tahun 1983-

1988 Datara resmi menjadi desa Defenitif. Desa Datara secara administrative 

terbagi dalam  wilayah dusun yakni : Dusun Camba-Camba Lama Dusun Camba-

Camba Baru, Dusun Tamasongo, Dusun Karampuang, Dusun Batu-Batua, dan 

Dusun Buttale‟leng. 

  Pada umumnya iklim di Dusun Buttale‟leng Desa Datara hampir sama 

dengan dusun-dusun atau desa yang ada di luar wilayah Kecamatan Bontoramba 

di mana curah hujan berkisar 6 bulan yang dimulai dari bulan Oktober sampai 

bulan April, sedangkan 6 bulan berikutnya adalah musim kemarau yang dimulai 

dari bulan Mei sampai bulan September. Desa ini memiliki sungai namun debit 

airnya berkurang pada musim kemarau karena mengandalkan air hujan, sehingga 

tidak dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk menyiram tanaman. Secara 

umum wilayah Desa Datara memiliki jenis tanah berwarna abu-abu dengan 

tekstur tanah lempungan dalam kedalaman 0,5-1m. 

  Wilayah Desa Datara merupakan wilayah dataran tinggi dan bukit 

berpotensi untuk mengembangkan tanaman holtikultural dengan luas daerahnya 

2.7252 km
2. 

Sedangkan wilayah dataran sedang berpotensi untuk mengembangkan 
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perkebunan jangka menengah/ pendek seperti jagung, kacang kacangan, bawang 

merah, cabe, ubi kayu, sayuran dan lain-lain.
54

  

 Berdasarkan data dari Kantor Desa Datara  tahun 2018, jumlah penduduk 

Dusun Buttale‟leng berjumlah keseluruhan 1.047  jiwa dengan jumlah laki-laki 

512 dan perempuan 535 orang. 

Tabel  1.  : Jumlah Penduduk Dusun Buttale‟leng Desa Datara berdasarkan jenis 

kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

512 535 1.047 

                 Sumber Data : kantor kepala Desa Datara.55  

2. Tingkat pendidikan Masyarakat 

Dilihat dari kondisi pendidikan di Dusun Buttale‟leng Desa Datara maka 

dapat diketahui bahwa jumlah orang mampu menempuh pendidikan sampai 

perguruan tinggi masih kurang. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi 

masyarakat yang masih relatif rendah.  

3. Keadaan sosial ekonomi 

  Dusun Buttale‟leng Desa Datara adalah  desa pertanian yang sebagian 

masyarakatnya terdiri dari petani. Oleh karena itu salah satu pencaharian pokok 

bagi masyarakat Dusun Buttale‟leng adalah Petani (85%) sisanya adalah PNS, 

Peternak,Wiraswasta dan pedagang. Kemampuan ekonomi penduduk wilayah 

Dusun Buttale‟leng Desa Datara tergolong sedang. Hal tersebut mungkin karena 

strategi wilayah ini sangat cocok dibidang pertanian. Seperti sumber daya 

alamnya yang memungkinkan tumbuh berbagai macam tanaman, seperti jagung, 

                                                             
54

http://datarapilarterdepan.blogspot.co m/2016/03/.html=1 
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kacang-kacangan, ubi kayu, cabe dan lain-lain. Sehingga penduduk diwilayah ini 

tidak kehilangan mata pencaharian dan pendapatan terutama di bidang ekonomi.  

4. Sarana dan prasarana 

Jalan poros desa sepanjang ± 3 km semua jalan sudah diaspal namun masih 

ada beberapa lorong yang jalannya masih rusak disebabkan karena air yang masih 

keruas jalan pada saat musim hujan tiba. Oleh karena Drainase yang belum 

permanen ditambah dengan jalan tani yang masih perlu diperbaiki sehingga 

memudahkan pengangkutan hasil-hasil pertanian masyarakat. 

Adapun sarana transportasi yang biasa dipakai oleh masyarakat Dusun 

Buttale‟leng yaitu mobil, motor, dokar dan lain-lain. Jumlah masyarakat yang 

sudah memiliki sarana transportasi sesuai hasil pendataan tentang kepemilikan 

kendaraan sebanyak 45% dan yang belum memiliki kendaraan sebanyak 55%. 

5.   Kesehatan 

Sudah ada satu bangunan pustu yang terletak di Dusun Tamasongo, dan 

ada tiga buah bangunan posyandu, satu buah tidak terpakai karena pemilik tanah 

tidah memberi izin untuk digunakan lagi sehingga masih banyak masyarakat yang 

belum bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan baik khususnya anak-anak 

balita. Tetapi dengan adanya pustu merupakan saran tercepat dan termudah bagi 

masyarakat Desa Datara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun masih 

ditemukan sebagai keterbatasan dari segi mutu. Frekuensi dan harga obat-obatan 

yang sangat mahal sehingga membuat masyarakat resah karena mahal obatnya. 

Di sisi lain yang masuk kategori miskin mendapat kartu Indonesia Sehat 

(KIS/ BPJS) yang digunakan bagi masyarakat jika melakukan pemeriksaan atau 

rawat nginap di puskesmas atau rumah sakit yang berada di pusat kabupaten. 

6. Air bersih 
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  Kebutuhan air bersih masyarakat Dusun Buttale‟leng masih menjadi 

kebutuhan yang sangat utama karena masih menjadi kekurangan air bersih, 

belum adanya sarana dan prasarana air bersih yang memadai, masalah ini setiap 

tahun muncul ketika musim kemarau tiba, bahkan biasa terjadi percekcokan 

antar masyarakat dalam rebutan air. Selama yang dilakukan masyarakat dalam 

mendapatkan air bersih dengan cara memikul air dari sumur dengan jarak 

tempuh antara 300 m - 600 m. bahkan masyarakat rela menunggu berjam-jam 

hingga larut malam untuk menunggu antrian dalam mendapatkan air bersih. Hal 

ini dilakukan dengan mengenal lelah.  

7. Agama dan kepercayaan masyarakat Dusun Buttale’leng Desa Datara  

   Seperti yang diketahui jumlah masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa 

Datara sebanyak 1.047 jiwa penduduk asli (suku Makassar) mayoritas penganut 

Agama Islam dan ada sebagian masyarakat Dusun Buttale‟leng penganut 

kepercayaan aliran-aliran lainnya, seperti aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, 

aliran salafi, aliran syafi‟i dan aliran wahda. Namun ada sebagian juga masyarakat 

bukan  penganut aliran tersebut dan juga masih mempercayai adanya roh nenek 

moyang mereka yang telah diwarisi secara turun temurung. Masyarakat Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara masih banyak yang mencampur baurkan syari‟at Islam 

yang mereka anut dengan kepercayaan tradisional yang mereka warisi dari nenek 

moyang mereka. 

  Kepercayaan tradisional tersebut telah ada sebelum masuknya Islam di 

wilayah ini. Kepercayaan tradisional tersebut meliputi kepercayaan terhadap roh-

roh halus dan roh-roh nenek moyang mereka, serta mempercayai adanya kekuatan 

ghaib di tempat- tempat tertentu. Oleh karena itu, sebagian umat Islam di wilayah 

ini masih sering berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti 
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pohon-pohon besar, batu-batuan, kuburan, karena mereka menyakini bahwa 

kuburan tersebut dapat memberikan keuntungan, keselamatan, dan kebahagiaan.  

  Hal ini dipahami bahwa sekalipun masyarakat Dusun Buttale‟leng Desa 

Datara pada umumnya penganut agama Islam, namun penghayatan dan 

penggamalan Syari‟at Islam masih dicampur baurkan dengan ajaran animisme 

atau kepercayaan leluhurnya yang telah diwarisi dari generasi-kegenerasi, hal 

tersebut tidak terlepas dari budaya, adat-istiadat, yang telah turun-temurun 

dikalangan masyarakat. 

B. Sejarah Masuknya Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Dusun 

Buttale’leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf masuk di Dusun Buttale‟leng Desa 

Datara sejak pada tahun 2015. Namun pada saat itu masih kurang pengikutnya 

yang mengikuti ajaran tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu semakin 

banyak  masyarakat yang mengikuti aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, 

dengan benar-benar mau mendekatkan diri Kepada Allah Swt. Aliran  Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf pusatnya di Kabupaten Gowa, lalu menyebar 

kebeberapa desa Kabupaten Jeneponto khususnya di Dusun Buttale‟leng Desa 

Datara Kecamatan Bontoramba.  

Awalnya keberadaan pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf ini 

masih diterima baik oleh masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara karena 

masih bergabung dengan shalat fardhu dan shalat Jum‟at di Mesjid. Hal ini 

menyebabkan karena masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara rata-rata 

pekerja petani mereka mudah terpengaruh dengan ajaran ini dan akhirnya memilih 

jadi pengikut ajaran tersebut.  

Maha guru aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf bernama (Puang 

La‟lang) nama lengkapnya bernama Al-Habib  Syeikh Sayyid Sultan Ahmad Ali 
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Muhammad Miyraamil Khalwatiyah Qaddasallahu Sirrahu Al-Makassari. 

Kemudian khalifahnya bernama Siti Nurfaidah (Bunur)  keduanya berasal dari 

Kabupaten Gowa, lalu  yang menyebarkan masuk aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf adalah Supardi yang berasal dari Desa Ci‟nong Kecamatan Tamalatea. 

Supardi  adalah seorang  murid dari ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf  

yang menyebarkan masuk ke Dusun Buttale‟leng Desa Datara, lalu dia 

memperlihatkan ajarannya kepada masyarakat, Sehingga masyarakat banyak yang 

terpengaruh mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Pak Supardi dulunya pernah sekolah 

di pesantren Ci‟nong, kemudian setelah tamat di pesantren  dia selalu mengikuti 

kajian-kajian keagamaan di Gowa untuk mempelajari ajaran-ajaran aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu 

informan beliau mengatakan bahwa:  

“ Dulu ada memangmi ajaran seperti ini pada tahun 2015 tapi dulu masih 

sedikit pengikutnya, yang membawa masuk ajaran aliran Tajul 

khalwatiyah Syekh Yusuf ini pak Supardi yang bawah, terus dia yang 

memperlihatkan ajaran ini kepada masyarakat di sini,kalau di kampung ini 

perkembangannya sudah ada 70% yang ikut, dan memang dia yang mau 

kuasai, tetapi dulu  banyak masyarakat yang pergi menggamuk di mesjid 

karena mengenai ajaran ini terlalu cepat shalatnya , tetapi sekarang sudah 

tidak ada lagi yang melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Itu ajaran 

aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf datangnya dari Kabupaten Gowa 

masuk ke desa ini”.
56

 

 Hal juga senada yang diungkapkan oleh ibu Ajha‟ selaku pengikut aliran 

Tajul Khalwatiya Syekh Yusuf, beliau mengatakan: 

“ Pertama kali itu saya dengar‟‟yang membawa  masuk ajaran ini adalah 

pak Supardi yang dari Desa Ci‟nong, kan istrinya orang sini tetapi dia 

punya rumah di Ci‟nong. Terus ini ajaran dari Kabupaten Gowa masuk ke 

desa ini, dulu selalu mengadakan kegiatan berzikir di Mesjid tetapi 

sekarang tidak adami lagi kegiatan seperti itu karena ada sebagian 

masyarakat disini tidak menerima adanya ajaran tersebut. dulu pernah 

terjadi konflik di sini gara-gara inimi ajaran.makanya sekarang pemerintah 
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melarang masyarakat disini melakukan kegiatan berzikir atau kegiatan 

lainnya”.
57

 

  Hal senada juga yang di ungkapkan ibu Rahmayanti yang mengatakan 

bahwa: 

“Ajaran ini masuk di Dusun Buttale‟leng Desa Datara  pada sejak tahun 

2015, dulunya suami saya yang menyebarkan ajaran ini masuk ke Dusun 

Buttale‟leng karena banyak keluarga yang tinggal disana, lalu dia yang 

membawa masuk ajaran tersebut”.
58

 

Perkembangan aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara mengalami perkembangannya yang sangat cepat. Ajaran 

ini sebelum terjadinya konflik, banyak masyarakat yang mengikuti ajaran ini, 

bahkan  sudah sampai 70% atau ratusan orang yang memilih jadi pengikut aliran 

Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.  Masyarakat pengikut aliran Tajul Khalwatiyah 

Syekh Yusuf di Dusun Buttale‟leng Desa Datara mempunyai prinsip bahwa aliran 

Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf ini bersumber pada ajarannya dari Al-qur‟an dan 

Sunnah Nabi yang tidak lepas iman dan kepercayaan kepada Allah Swt. Segenap 

tata cara peribadatan mereka senantiasa dilandasi oleh tuntunan akidah Islam.  

 Sebelum masuknya aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara ada beberapa golongan-golongan dari aliran lainnya 

yang juga sebagian ikuti  masyarakat di Dusun  Buttale‟leng. Setelah itu masuklah 

aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di dusun tersebut. Seperti yang telah 

dikatakan oleh ibu Rahmayanti: 

 

“Sebelum masuk ajaran aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf di Desa 

Datara ada banyak golongan dari aliran-aliran lainnya seperti aliran salafi,  

aliran wahda dan aliran safi‟i yang juga banyak penganut masyarakat. 

Sebelumnya pernah terjadi konflik karena persoalan ada golongan salafi 
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yang tidak menyetujui dengan  ajaran ini yang seakan-akan menghalangi 

kita untuk beribadah”.
59

   

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

sebagian masyarakat dari golongan salafi yang tidak menyetujui adanya aliran 

Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf disebabkan karena adanya perbedaan pendapat 

atau kepercayaan. Maka dari itu terjadilah konflik mengenai ajaran tersebut .   

 Sejak masuknya ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara tentunya banyak perubahan dari masyarakat yang 

mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Masyarakat yang dulunya seorang penjudi, 

pencuri dan peminum-minum,  sehingga dengan mengikuti ajaran aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf  yang membuat mereka sadar  dan membuat mereka 

memperbaiki diri menjadi lebih baik atau lebih mendekatkan diri kepada Allah 

Swt.  

 Masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara yang mengikuti ajaran 

tersebut banyak yamg mengalami perubahan batin dan jiwa serta perilaku lainnya 

yang membuat mereka sadar dan lebih memilih mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Seperti yang diungkapkan oleh  pak Baso, selaku iman dusun beliau 

mengatakan bahwa:  

“Dulu  adanya  ajaran tarekat Tajul khalwatiyah  Syekh Yusuf di kampung 

ini, kalau orang peminum ballo, penjudi dan pencuri yang ikut ajarannya 

puang La‟lang ini bisa menghentikannya dan  mengubah dirinya, baik itu 

dari segi sifatnya menjadi lebih baik.”
60

 

 Aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf inti ajarannya berupaya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Tetapi hamba juga dituntut untuk 

memperhatikan kehidupannya di dunia, kehidupan akhir adalah terminal terakhir 
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yang akan ditujuh setiap orang, tetapi jangan-jangan ditinggalkan terminal yang 

lebih dekat (dunia) karena dunia adalah batu loncatan sekaligus sebagai tempat 

memperbanyak amal.  Pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Dusun 

Buttale‟leng memahami makna ibadah dan zikir yang mereka lakukan. Seperti 

yang dikatan oleh ibu Rahmayanti beliau mengungkapkan bahwa: 

“Ajaran ini samaji seperti yang umum cuma ada beberapa perbedaannya, 

jadi ajarannya itu  melaksanakan shalat 5 waktu serta melaksanakan shalat 

Sunnah pada saat shalat magrib mereka shalat Sunnah sampai shalat Isyah. 

Kemudian diwajibkan perempuan shalat Jum‟at serta mengadakan zikir  

pada malam Senin dan malam Jum‟at ba‟da shalat Isyah.Membayar zakat 

Fitra 7 hari pada saat bulan Ramadhan. Shalat khusu‟ (shalat Khusus dari 

ajaran Khalwatiyah Syekh Yusuf).”
61

 

 Menurut ibu Rahmayanti diatas bahwa ajaran aliran Tajul Khalwatiyah 

Syekh Yusuf ini sebenarnya sama dengan ajaran Islam pada umumnya, mereka 

juga berpedoman pada Al-qur‟an dan Hadits.Tetapi pada ajaran ini mereka  juga 

mempunyai buku pedoman tersendiri dan cara shalat tersendiri yaitu (shalat 

khusu‟)  membaca surah Al-fatihah dengan satu napas yang memiliki kata kunci 

tersendiri yang tidak boleh diketahui kepada bukan pengikutnya. Maksud dari 

shalat  khusu’ yaitu dengan cara shalat cepat ini dia memikirkan hanya satu yaitu 

“hanya ingat kepada Allah Swt”, dengan melakukan cara shalat cepat karena 

mereka tidak mau terpengaruh dari godaan setan, maka dari itu cara shalatnya 

dipercepat. 

 Seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak Marasoddin selaku 

pengikutnya ia mengatakan bahwa: 

 

“Kalau masalah cara shalatnya sama jaki semua seperti yang biasa 

dilakukan yang didepan umum, kita juga disini melakukan shalat lima 

waktu, kalau masalah shalat berjamaah di mesjid kita ikuti saja imam, 
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tetapi kalau shalat sendiri kadang cepat kadang lambat, Cuma yang 

membedakan itu adalah shalat khusu‟nya yang tersendiri.
62

” 

 Hal senada juga yang di ungkapkan Marfin selaku masyarakat yang bukan 

pengikutnya, ia mengatakan bahwa: 

“Cara shalatnya sama jaki sebenarnya cuma ada shalat khususnya dia yang 

tidak boleh diperlihatkan oleh orang bukan pengikutnya cuma orang disini 

nha perlihatkan ihh kalau menurut ajaran gurunya tidak boleh itu, harus 

sembunyi-sembunyi sebenarnya itu shalat khusus yang tersendiri. Sebelum 

adanya kericuan disini kampung ini dia selalu mengadakan shalat 

berjamaah  di Mesjid serta shalat sunnah dan berzikir tetapi dulu pernah 

ada masyarakat salah paham mengenai ajaran ini, nha disitumi mulai 

kacau pada saat itu shalat jum‟at di rumah awalnya itu gara-gara ajaran 

jamaah haji jadi agak kacaumi kesana jadi ini pengikutnya buatmi 

kelompok lalu mengadakan shalat Jum‟at di rumah.
63

    

  Berdasarkan hasil wawancara  dari informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa cara shalat ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf sama seperti yang 

dilihat pada umumnya, cuma ada cara shalat khususnya yang tidak bisa 

diperlihatkan sama orang yang bukan pengikutnya. Cuma pengikut masyarakat 

disana memperlihatkan yang bukan pengikutnya, maka dari itu ada salah satu 

masyarakat melihatnya dan disitulah masyarakat beranggapan bahwa ajaran itu 

sesat karena cara  shalatnya cepat. Dulu shalatnya diadakan di Mesjid setelah 

shalat Jum‟at lanjut lagi melaksanakan shalat duhur. Kegiatan yang dilakukan 

pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yaitu berzikir dan bershalawat. 
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C. Pengaruh Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Terhadap 

Kepercayaan Masyarakat di Dusun Buttale’leng Desa Datara Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Aliran khalwatiyah ini banyak berpengaruh terhadap masyarakat Islam di 

Sulawesi Selatan terutama pada masyarakat Islam di Dusun Buttale‟leng Desa 

Datara Kabupaten Jeneponto. Sejak adanya aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

tentunya banyak berpengaruh dari masyarakat itu sendiri, baik dari pengaruh 

positif maupun pengaruh negatif, karena dengan adanya ajaran aliran tajul 

khalwatiyah Syekh Yusuf  banyak perubahan dari masyarakat yang mengikutinya.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada pak Sanoddin selaku masyarakat 

pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf beliau mengatakan bahwa:  

 

 “Selama saya mengikuti ajaran ini banyak perubahan dari diri saya yang 

membuat saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. kemudian saya  

bisa mengontrol emosi saya dan bisa mengubah saya menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi. Cuma sekarang masyarakat disini dilarang melakukan 

kegiatan ajaran ini.”
64

  

Seperti yang telah diungkapkan oleh pak Baso beliau mengatakan bahwa: 

 

“ Awalnya itu yang membuat saya mengikuti ajaran ini karena kegiatan 

zikirnya serta ibadah shalatnya yang membuat saya terpengaruh dan hati 

saya juga terasa tenang ketika saya berzikir, kemudian inimi juga dulu 

saya cari-cari ajarannya, apa lagi saya juga mau cari ketenangan jiwa serta 

memperbaiki diri dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.”
65

 

  Berzikir dengan mengingat kepada Allah Swt memiliki banyak pengaruh 

positif terhadap jiwa. Dengan melakukan berzikir hati akan terasa sejuk dan 

fikiran akan terasa tenang. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pak Baso 
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diatas bahwa dengan melakukan zikir perasaan akan terasa tenang dan damai 

kemudian terkendali dari pengaruh yang kurang baik serta menumbuhkan rasa 

peduli terhadap sesama manusia.  

Melakukan zikir berarti membersihkan dinding kaca dalam batin, yang 

ibaratnya sebuah bohlam lampu yang kacanya tertutup oleh debu sehingga cahaya 

atau sinarnya tidak keluar secara maksimal. Demikian pula dengan orang yang 

jarang melakukan zikir hati mereka akan tertutupi oleh pengaruh duniawi 

sehingga melupakan untuk berserah diri kepada Allah Swt. dengan demikian 

bahwa untuk membersihkan pengaruh tersebut seseorang harus berzikir dengan 

kotoran-kotoran yang melekat pada dalam diri atau jiwa mereka akan terhapus 

sehingga kaca batin menjadi bersih dan memancarkan cahaya dalam jiwa. Seperti 

juga yang telah di ungkapkan oleh salah satu pengikut aliran Tajul Khalwatiyah 

Syekh Yusuf beliau mengatakan bahwa: 

“saya mengikuti ajaran ini awalnya karena ingin lebih mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. Selama saya mengikuti ajaran ini selain melaksanakan 

shalat lima waktu serta shalat sunnah dan bershalawat kita juga salalu 

mengadakan zikir setiap malam senin dan malam jum‟at ba‟dah shalat 

isya.  jadi ini ajaran  manfaatnya untuk akhirat. Selain itu kita juga 

diajarkan untuk saling membantu antar sesama manusia.
66

  

Dalam bidang keagamaan pengaruh ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf sangat berarti dalam kepercayaan masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa 

Datara Kecamatan Bontoramba  Kabupaten Jeneponto, mereka tidak hanya 

melakukan ibadah zikir serta shalawat melainkan juga mereka dapat melakukan 

ibadah shalat dan batin dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran tarekat tersebut. 

Perkembangan aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf ini sangat berpengaruh 

terhadap masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara yang membuat mereka 
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antusias dalam menerima ajaran ini.  Penganut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf  selalu mengadakan kegiatan zikir serta shalawatan di Mesjid Nurul Iman 

Buttale‟leng sendiri, sehingga masyarakat mudah terpengaruh mengikuti ajaran 

tersebut. Selain itu kegiatan tersebut biasanya setiap pengikut yang diajarkan 

berisi tentang ajaran tarekat (secara beramal).  

Hal seperti yang dikatakan oleh pak Supardi selaku pengikut aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf  ia mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya waktu saya sekolah di pesantren, ini yang kami cari, dari awal 

kami mengikuti ajaran ini kami juga ragu-ragu dan kami juga takut 

mengikuti yang tidak sesuai dengan al-Qur‟an dan hadits tetapi 

Alhamdulillah setelah kami menjelajahi sampai 3 tahun akhirnya kami ikut 

harus, ternyata ini ajaran yang sebenarnya.terus yang membuat kami 

mengikuti  ini ajaran karena saya bisa menenangkan hati saya dengan cara 

berzikir
 
.”

67
 

  Seperti juga yang telah di ungkapkan oleh salah satu pengikut aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf beliau mengatakan:   

 “Para pengikut di kampung ini mereka paham dengan ajaran ini rata-rata 

orang tua dan juga rata-rata dari peminum ballo, penjudi dan pencuri yang 

kembali sadar dengan ajaran ini, yang dulunya kalau tengah malam biasa 

nha tahan mobil, Alhamdulillah setelah mengikuti dia bisa berubah itu 

karna pengaruhnya dengan ajaran ini mereka bisa berubah, seandainya 

paham-paham lain dia tidak mau berubah.”
68

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran 

Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf ini memberikan tujuan baik kepada masyarakat 

yang mempercayai ajaran tersebut. Ajaran ini telah dilihat dari pengaruh 

positifnya dijelaskan bahwa yang dilakukan dalam aliran Tajul Khalwatiyah 

Syekh Yusuf mengarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Aliran 
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Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf di kalangan masyarakat memiliki pengaruh positif 

dan manfaat baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan spiritual yang 

tercermin dalam praktek-peraktek sosial, misalnya saling mengingatkan satu 

dengan yang lain dalam mengingat kepada Allah Swt. Dengan demikian, hampir 

tidak ditemukan perbedaan yang mendasar yang membedakan antara masyarakat 

dengan penganut Khalwatiyah Syekh Yusuf kecuali pelaksanan zikir maddate. 

Pelaksaan zikir maddate yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari memberikan 

pengaruh positif terhadap masyarakat, sehingga banyak masyarakat Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara masuk kedalam tarekat tersebut. Selain pengaruh positif 

yang dirasakan masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara ada juga pengaruh 

negatif yang dirasakan dari ajaran ini,Seperti juga yang dikatakan oleh Marfin  

beliau mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya yaa kalau kita lihat dari pengaruh positifnya ini ajarannya 

aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf  dia mengarahkan kita lebih dekat 

dengan Allah Swt. Tetapi kalau kita lihat yaaa dari pengaruh negatifnya, 

para pengikut  tidak menyadari itu bahwa ini ajarannya yang salah satunya  

seperti shalat khusu‟ yang tidak masuk di akal, karena dengan cara 

melakukan shalat cepat. Bahkan ini ajaran yang tidak sesuai dengan al-

Qur‟an dan Hadits.”
69

 

  Seperti juga yang telah diungkapkan oleh pak Sattu Amin beliau 

mengatakan bahwa: 

“Dulu Kalau melakukan shalat cepatki, kalau sekarang tidakmi karena 

sekarang sama-sama maki laksanakan shalat berjamaah di mesjid. 

Kemudian sudahmi juga difatwakan oleh ketua MUI Kabupaten Jeneponto 

bahwa ajaran ini dikatakan sesat karna ini ajaran yang tidak sesuai dengan 

ajaran Syariat Islam. itumi banyak masyarakat yang pergi menggamuk 

karena gara-gara inimi ajaran yang tidak masuk diakal, dulu juga itu banyak 

pergi di Mesjid menggamuk karena itu cara shalatnya banyak yang tidak 

terima. Sedangkan saya saja tidak terima ini ajaran karena itumi cara 

shalatnya cepat dan mereka juga melakukan shalat jum‟at di rumah 

pengikutnya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada juga intel masuk ke 
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 Marfin,(27 Tahun), Pegawai, Wawancara Tgl 09 Oktober 2018 di Dusun Buttale‟leng 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.. 
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dalam mempelajari bagaimana cara melaksanakannya, dia ingin tauh 

seperti apa, inikan kita keluarga semua bahkan semua sepupu saya sudah 

disitu semua, jadi mau diapa inikan keluarga semua cuma kita cari jalan 

keluarnya bagaimana toch supaya amanmi bukan dari luar tapi kita semua 

ini, Cuma saya memikirkan bagaimana caranya supaya aman.”
70

 

  Sedangkan dari pengaruh negatif aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Mulai dari menghilangnya 

sanak saudara dan kaum kerabat sampai kepada krisis kepercayaan kepada agama. 

Akhirnya mereka kebingungan ditengah-tengah hirik pikuk dan gonjang-

ganjingnya norma agama.  

 Ajaran aliran Khalwatiyah Syekh Yusuf ini membagi pula zikir (menyebut 

kalimat La Ilaha Illallah), itu atas tiga macam.  

a) Dari segi bersuara atau tidak bersuara. Jika diucapkan dengan lisan dengan 

suara yang jelas/ keras disebut dengan zikkiri maraja. Zikir macam ini 

serupa dengan apa yang disebut zikir derajat oleh pengikut tarekat Syekh 

Abdur Rauf bin Ali al- Fansri al-jawi atau zikir Jahar bagi pengikut 

tarekat Qadariyah (Budhy Munawar Rachman dan Asep Usman Islam. 

Ialah berzikir dengan suara keras sebagaimana diuraikan di atas. Zikir ini 

dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu sesudah shalat Subuh dan sesudah 

shalat Isya. Jika zikir itu hanya di dalam hati, maka hal tersebut disebutnya 

dengan maringerrang yaitu mengingat-ingat atau melafalkan zikir dalam 

hati. Zikir macam ini disebutnya dengan berzikir marenni, atau zikir khafi 

bagi pengikut Syekh Abdul Rauf Singkel. Zikir ini dapat dilaksanakan 

dimana dan kapan saja. 
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Sattu Amin, (41 Tahun), Petani, Wawancara, Tgl 5 Oktober 2018 di Dusun Buttale‟leng 

Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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b) Dari segi jumlah yang melaksanakan zikir. Jika berzikir dilaksanakan oleh 

satu orang, maka zikir itu disebut ale-ale atau sendirian. Sedangkan kalau 

dilaksanakan lebih dari satu orang disebut zikkiri mabberejama’. 

c) Dari segi jumlah ucapan atau zikir. Berdasarkan jumlah atau berapa kali 

zikir diucapkan, maka dibedakan antata zikkiri seppulo atau zyikir 

sepuluh, zikkiri tellu ratu atau zikir 300, dan zikkiri de pagangkana ritu 

atau zyikir tak terhingga.  

Bentuk-bentuk kegiatan aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yaitu: 

1. Pelaksanaan Zikir  

 Para penganut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara berzikir dengan suara keras atau berzikir khaafiy baik 

dilakukan secara berkelompok dengan menggoyang-goyangkan kepala serta 

menundukkan kepala ke kanan pada saat mengucapkan kalimat لااَله dan kiri saat 

mengucapkan الاالله dilakukan pada saat malam senin dan malam Jum‟at sebelum 

dan sesudah shalat isyah.  

2. Kunjungan Kepada Khalifah 

Bagi pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf bukanlah menjadi 

syarat untuk berkunjung ke rumah Khalifah setiap tahun, melainkan kunjungan 

dapat saja dilakukan disetiap saat menurut hajat dan keperluan.  

3. Organisasi Sosial 

 Bagi pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf dalam pergaulan 

sosial, mereka sangat aktif dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan lain seperti 

arisan, upacara kematian dan upacara resmi Nasional, disamping itu pula antara 

mereka senantiasa saling membantu antar sesama baik di saat suka maupun duka.   
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 Bagi mereka jika berkeyakinan dan ketakwaan telah merasuk ke dalam 

hati sehingga manusia sadar dan berkeyakinan untuk taat kepada Allah, maka 

segala gerakannya bukanlah merupakan simbol tanpa makna melainkan segenap 

gerakan-gerakannya yang diikuti dengan suara semuanya memberi nuansa ibadah 

dan ketaatan terhadap khaliknya. Zikir adalah pernyataan seorang hamba yang 

menyadari akan kelemahannya dan menyakini akan kebesaran Tuhannya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara mempercayai dan menyakini ajaran aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf yaitu: 

1. Faktor Internal 

  Pada faktor ini masyarakat ingin sendiri memilih mengikuti aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf karena mereka mempercayai atau menyakini bahwa 

ajaran tarekat ini perlu untuk diikuti karena lebih mendekatkan kepada Allah Swt.   

  Sebagaimana dibuktikan dengan ungkapan pak Baso selaku pengikut 

aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf. 

“Ku ikuti ih inne ajarangga karna penasarangga eroka anggussenggi 

antikamma inne ajaranna Syekh Yusuf, punna dikana masalah sesatki  

jokaji benar kha kulakukan punna joka salayya tanre kulakukanggi, saba’ 

jokaji nia kha ilalang ri al-qur’an ngga nha Hadits kha kupinawang.”
71

  

  Maksud dari ungkapan informan di atas  mengatakan bahwa dia mengikuti 

ajaran ini karena ingin mengetahui bagaimana ajaran dari aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf , kalau masalah ajaran ini sesat, dia cuma melakukan 

ajaran yang benar saja sedangkan yang salah dia tidak melakukannya karena 

mereka cuma berpedoman di dalam al-Qur‟an dan Hadits.  
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Baso (47 Tahun), Imam Dusun Buttale‟leng , Wawancara, Tgl 09 Oktober  2018 di 
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  Seperti hal juga yang  diungkapkan oleh ibu Mardiana ia mengatakan 

bahwa: 

“Awalnya saya mengikuti ajaran ini karena kemauan sendiri dan ajaran ini 

juga bagus untuk diikuti,  makanya saya ikut untuk lebih mendekatkan diri 

kepada Allah Swt”.
72

  

  Hal senada dengan  yang di ungkapkan oleh Ibu Rahmayanti mengatakan 

bahwa: 

 “Saya mengikuti ajaran ini karena keinginan saya sendiri dan suami saya 

juga salah satu murid dari ajaran aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf 

tersebut, dia sering pergi di rumah maha gurunya di Kabupaten Gowa 

melakukan kajian-kajian keagamaan aliran tersebut”.
73

 

2. Faktor Eksternal 

Pada faktor ini masyarakat mengikuti aliran tersebut karena faktor ajakan 

dari orang-orang di sekelilingnya. Salah satu contohnya yaitu ajakan dari keluarga 

yang memahami tentang ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. 

Seperti hal yang diungkapan oleh Jusran mengatakan: 

“Dulunya saya mengikuti ajaran aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf ini 

karena ajakan dari keluarga, katanya ajaran ini bagus untuk diikuti. Ajaran 

ini saya pernah satu kali mengikuti kegiatan shalat kusyhu‟ yaitu shalat 

cepat yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan pengikutnya. Tapi 

setelah terjadinya komplik menggenai ajaran ini saya tidak mengikuti ini 

lagi ajaran.
74

  

Hal senada juga  yang  diungkapkan oleh salah satu  informan mengatakan 

bahwa; 
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Mardiana (29 Tahun), Pedagang, Wawancara, Tgl 03 Oktober 2018 di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.. 
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Rahmayanti, (29 tahun), IRT, Pengikut Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

Wawancara tgl 3 Oktober 2018 di Desa Ci‟nong Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto 
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Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  



53 
 

 

“Pertama saya mengikuti ajaran ini, awalnnya itu dari ajakan keluarga dan 

disekeliling rumah saya bahwasanya ajaran ini bagus untuk diikuti, karena  

keluarga saya ini sudah lama jadi pengikut ajaran tersebut. 
75

 

Adapun jumlah pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yaitu: 

Tabel 2. Nama-Nama Pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf  

No Nama Jenis Kelamin Umur Pekerjaan  

1. Rumalan  Laki-laki 65 Tahun Petani 

2. Hj. Bado Laki-laki 63 Tahun Petani 

3. Harifuddin Laki-laki 47 Tahun Sopir 

4. Pamma Laki-laki 55 Tahun Petani 

5. Hj. Salim Laki-laki 90 Tahun Pensiunan 

6. Saing Laki-laki 61 Tahun Petani 

7. Yasid Laki-laki 43 Tahun Petani 

8. Baso Laki-laki 47 Tahun Imam dusun 

9. Suada Perempuan 35 Tahun Pedagang 

10. Sunu‟ Laki-laki 55 Tahun Petani 

11. Misi Laki-laki 35 Tahun Petani 

12. Bidu Perempuan 41 Tahun Petani 

13. Ragu Perempuan 70 Tahun Petani 

14. Tepu Laki-laki 73 Tahun Petani 

     

                                                             
75

Marasoddin, (36 tahun), Petani, Wawancara, Tgl 9 Oktober 2018 di Dusun Buttale‟leng 

Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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15. Sainuddin Laki-laki 37 Tahun Tukang Batu 

16. Sanai Laki-laki 70 Tahun Petani 

17. Kumisi Laki-laki 65 Tahun Petani 

18. Ju‟da Perempuan 35 Tahun IRT 

19, Cengge Laki-laki 75 Tahun Petani 

20. Marusu Laki-laki 39 Tahun Petani 

21. Sija Laki-laki 73 Tahun Petani 

22. Cua Laki-laki 80 Tahun Petani 

23. Sahid Laki-laki 40 Tahun Tukang Batu 

24. Sawe Laki-laki 70 Tahun Petani 

25. Noddin Laki-laki 73 Tahun Petani 

26. Suriani Perempuan 45 Tahun IRT 

27. Jamaluddin Laki-laki 32 Tahun Wiraswasta 

28. Nur Aeda Perempuan 29 Tahun IRT 

29. Muslimin Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa 

30. Sawe Laki-laki 80 Tahun Petani 

31. Minna Perempuan 50 Tahun IRT 

32. Syamsinar Perempuan 20 Tahun Mahasiswi 

33. Resa Laki-laki 15 Tahun Siswa 

34. Yasi‟ Laki-laki 43 Tahun Petani 
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35. Sattu Laki-laki 31 Tahun Petani 

36. Sanneng Perempuan 81 Tahun IRT 

37. Taming Laki-laki 24 Tahun Karyawan 

38. Rini Perempuan 22 Tahun Karwayan 

39. Dito Laki-laki 70 Tahun Petani 

40. Canri Laki-laki 90 Tahun Petani 

41. Mandra Laki-laki 95 Tahun Petani 

42. Fatimah Perempuan 84 Tahun IRT 

43. Haya‟ Perempuan 33 Tahun IRT  

44. Sami Perempuan 35 Tahun IRT 

45. Kamaroddin Laki-laki 51 Tahun Petani 

46. Isa Perempuan 50 Tahun IRT 

47. Rasang Perempuan 81 Tahun Petani 

48. Panai Laki-laki 76 Tahun Petani 

49. Canci Laki-laki 74 Tahun Petani 

50. Sapri Laki-laki 35 Tahun Tukang Batu 

51. Jusran Laki-laki 25 Tahun Wiraswasta 

52. Kasma Perempuan 30 Tahun IRT 

53. Nurkaidah Perempuan 25 Tahun Pedagang 

54. Jumalla Perempuan 71 Tahun IRT 
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55. Sugiati Perempuan 59 Tahun IRT 

56. Syarifuddin Laki-laki 52 Tahun Petani 

57. Gawa Laki-laki 41 Tahun Petani 

58. Lawing Laki-laki 74 Tahun Petani 

59. Noro Perempuan 72 Tahun IRT 

60. Tati Perempuan 29 Tahun IRT 

61. Taju Laki-laki 35 Tahun Petani 

62. Juna Laki-laki 33 Tahun Petani 

63. Kamisa Perempuan 69 Tahun Pedagang 

64. Alimuddin Laki-laki 65 Tahun Petani 

65. Rintang Perempuan 47 Tahun IRT 

66. Sakking Laki-laki 75 Tahun Petani 

67. Nursia Perempuan 59 Tahun IRT 

68. Mejang Laki-laki 37 Tahun Petani 

69. Siarung Laki-laki 29 Tahun IRT 

70. Pu‟din Laki-laki 48 Tahun Petani 

71. Anita Perempuan 27 Tahun Pedagang 

72. Matta Laki-laki 46 Tahun Petani 

73. Kalu Laki-laki 59 Tahun Petani 

74. Naiki Laki-laki 51 Tahun Petani 
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75. Naba Laki-laki 63 Tahun Petani 

76. Samaila Perempuan 39 Tahun Petani 

77. Parang Laki-laki 72 bTahun Petani 

78. Taju. S Laki-laki 37 Tahun Sopir 

79. Nurlia Perempuan 32 Tahun IRT 

80. Libu Perempuan 35Tahun Pedagang 

81. Miseng Laki-laki 45 Tahun Petani 

82. Bedang Laki-laki 37 Tahun Petani 

83. Ramang Laki-laki 38 Tahun Petani 

84. Rabaking Laki-laki 60 Tahun Petani 

85. Faris Laki-laki 20 Tahun       - 

86. Sanodding Laki-laki 43 Tahun Petani 

87. Samoddin Laki-laki 40 Tahun Petani 

88. Marasoddin Laki-laki 36 Tahun Petani 

89. Burhan Laki-laki 45 Tahun Petani 

90. Sano Perempuan 55 Tahun IRT 

91. Matta Laki-laki 70 Tahun Petani 

92. Sa‟ba Perempuan 90 Tahun Petani 

93. Aja‟ Perempuan 32 Tahun IRT 

94. Saudi Laki-laki 73 Tahun Petani 

95. Saneng Laki-laki 71 Tahun Petani 
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96. Raming Laki-laki 39 Tahun Petani  

97. Aswar Laki-laki 26 Tahun Wiraswasta 

98. Mardiana Perempuan 29 Tahun Pedagang 

99. Mawa‟ Perempuan 38 Tahun IRT 

100 Rahmayanti Perempuan 32 Tahun IRT 

Jumlah 100 

Sumber: Dari data Masyarakat Dusun Buttale‟leng 

Tabel 3. Pengikut aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf sesuai 

jenis kelamin. 

P             Para pengikut Jumlah masyarakat 

Perempuan 37 

Laki-laki 63 

       Jumlah        100 

                       Sumber: Data dari Masyarakat Dusun Buttale‟leng Desa Datara. 

D. Tanggapan Masyarakat di Dusun Buttale’leng Desa Datara Mengenai 

Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

  Khalwatiyah adalah milik semua orang, siapapun dapat mempelajari dan 

mengamalkannya sepanjang memiliki ketulusan hati dan kesungguhan untuk 

mendalaminya. Bukti kesungguhan itu diawali dengan masuk bergabung dalam 

golongan Khalwatiyah. Setiap mayarakat jika mempertanyakan mengenai masalah 

pendapat aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf akan munculnya pandangan 

mereka saling beda-beda pendapat antara pro dan Kontra. Tanggapan dari 
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masyarakat Dusun Buttale‟leng Desa Datara ada yang menerima ajaran ini dan 

adapula yang tidak menerimanya.  

  Seperti hal yang diungkapkan oleh Marfin selaku tokoh masyarakat beliau 

mengatakan bahwa. 

“Selama terjadinya konflik mengenai ajaran aliran Tajul khalwatiyah 

Syekh Yusuf  ini banyak anggapan-anggapan lain kudapat kalau kutanya 

yang agak-agak pintar kesana, lain penjelasannya jadi saya juga tidak bisa 

menjasdis bahwa itu gurunya begitu ajarannya memang atau bagaimana 

karena kalau sebagian orang baguski penjelasannya dan sebagian juga 

orang, lain-lain caranya menjelaskan jadi saya juga tidak tauh yang mana 

benar itu ajarannya. Intinya waktu terjadi keributan disini Ada salah satu 

masyarakat yang salah paham mengenai jamaah Haji, tapi sebenarnya 

menurut tanggapan teman pengikutnya yang lain bahwasanya bukan 

begitu ajarannya cuma ini temannya salah anggapan mengenai ajaran 

tersebut .”
76

 

  Hal seperti juga yang diungkapkan oleh salah satu informan beliau 

mengatakan bahwa: 

“Punna menggenai kuterima atau tangre’na kuterimai inne ajarangga, 

sebenarnya tanre kuterimai nha saba’ tanre nang tama riakkalakku’ 

anggapa nah nia tussambayang te’tere kamma, nha setiap gerakang 

assambayang intu nia’ doa-doa nha. Masyarakat kanne nia’ antarimai 

nia’ tohc tanre karna joka taua beda-beda ngaseng pendapatna”
77

 

Maksud dari informan diatas beliau mengatakan bahwa, kalau mengenai 

terima atau tidaknya ini ajaran, sebenarnya saya tidak terima karena ajaran ini  

tidak masuk di akal, kenapa ada orang melakukan shalat dengan cepat, padahal 

setiap gerakan shalat itu memiliki bacaan-bacaan tersendiri. 

  Sebagian masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara tidak menerima 

ajarannya dikarenakan ada beberapa ajarannya yang tidak disetujui oleh 
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Marfin, 27 Tahun, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tgl 5 Oktober 2018 di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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Jumaria, (40 Tahun), IRT, Wawancara, Tgl 09 Oktober 2018, di Dusun Buttale‟leng 

Desa Datara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.  
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masyarakat. Diantaranya cara shalat yang dilakukan sangat cepat sehingga 

masyarakat mengamuk dan tidak menerima ajaran tersebut karena tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Masih banyak lagi hal-hal yang membuat masyarakat tidak 

menerima, salah satunya adanya ajaran  mengenai tongkat kayu yang didapat dari 

Mekah yang dinamai wifik sebagai tiket masuk surga. Maka dari itu sebagian 

masyarakat tidak menerima ajaran tersebut karena mereka menganggap bahwa 

ajaran itu sesat karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 

  Seperti yang telah dikatakan oleh pak Supardi selaku yang membawah 

masuk ajaran ini ke Dusun Buttale‟leng Desa Datara beliau mengatakan bahwa: 

“Tarekat itu dari dulu ada memangmi sebelum Indonesia merdeka, jadi 

susah tidak boleh dihapus  keyakinan itu tetap dihati, maha guru cuma 

mengajarkan para pengikutnya mari kita kembali kejalan yang lurus, jadi 

tidak adaji yang masalah dengan ajaran ini kita juga disini bertujuan 

lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan berlandasan al-qur‟an 

dan hadits. Walaupun orang-orang mengatakan bahwa ini ajaran sesat 

tapi dia belum mengetahui apa itu makna dari tarekat dan nenek 

moyangpun kita dulu mengajarkan dan mempertahankan ajaran tarekat 

ini.”
78

  

  Seperti yang dikatakan oleh Jusran sebagai tokoh masyarakat ia 

mengatakan: 

“dari segi positif ajaran ini sebenarnya bagus untuk diikuti yaa, kenapa? 

Karena ini ajaran untuk mendekatkan diri  kepada Allah., dan wajar juga 

kalau kita mengikutinya. Kemudian ajaran ini juga bisa mengajarkan 

berzikir, didalam al-qur‟anpun menganjurkan hambanya untuk berzikir 

dengan mengingat kepada Allah Swt, mungkin kalau dari segi 

negatifnya masyarakat melihat ajaran ini bahwasanya dia melihat shalat 

khusu‟nya yang terlalu cepat sehingga dia berfikiran bahwa ajaran ini 

sesat.” 
79
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Supardi, (32 Tahun) Nelayan, Wawancara Tgl 18 Oktober 2018 di Desa Ci‟nong 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 
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Jusran, (25 Tahun), Wiraswasta,Wawancara, Tgl 09 Oktober 2018 di Dusun Buttale‟leng 

Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  
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  Maksud di atas dari tanggapan informan mengatakan bahwa ada sebagian 

masyarakat ada yang menerima dan ada juga tidak menerima karena mereka 

berbeda pemahaman dan keyakinan mengenai tentang ajaran. Ibu Jumaria ini 

salah satunya masyarakat tidak menerima adanya  ajaran karena dia anggap tidak 

masuk akal ajaran-ajaran seperti itu. Jadi inti dari itu kenapa masyarakat ada yang 

terima adapula yang tidak menerima karena ada masyarakat menyakini ada juga 

tidak menyakini adanya aliran tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.  

  Hal juga senada dengan ungkapan pak Sattu Amin selaku dusun 

Buttale‟leng ia mengatakan: 

“Saya melihat sekarangkan amanmi jadi, kalau memang masih ada pale 

yang melakukan ini ajarannya, dia mami tidak mau mendengar kan 

selesaimi dikasih tauh bahwa ini ajaran sesat. Dulu di kampung banyak 

orang menggamuk bahkan di dalam mesjid pernah mau bertengkar.
80

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa 

Tanggapan masyarakat mengenai ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di 

Dusun Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

yaitu ada yang menerima ajaran tersebut dikarenakan mereka masih mempercayai 

dan menyakini bahwa ajaran tersebut tidak sesat dan ada pula tidak menerima 

ajaran tersebut dikarenakan ajaran ini bersifat menyimpang yang tidak sesuai 

dengan Al-qur‟an dan Hadits. 

  Setelah selesai perseteruhan masyarakat mengenai ajaran aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf Ini, masyarakat di Dusun Buttale‟leng desa Datara 

pada umumnya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang biasa dia lakukan pada 

sebelumnya karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa ini ajaran 

aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf bersifat menyimpang yang tidak sesuai 
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Sattu Amin, (41 Tahun), Petani, Wawancara, Tgl 5 Oktober 2018 di Dusun Buttale‟leng 

Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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dengan ajaran Islam pada umumnya. Bahkan ketua MUI Kabupaten Jeneponto  

sendiri  juga telah keluarkan keputusan bahwa ajaran tersebut adalah sesat.  

  Bahwa ini ajaran kalau menurut pendapat syaria‟at Islam  atau pendapat 

umum dianggap menyesatkan tetapi kalau kembali kepada nenek moyang kita  

dulu bahwa inilah adalah ajaran yang dipertahankan dulu.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sejarah masuknya aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf masuk di Dusun 

Buttale‟leng Desa Datara sejak pada tahun 2015. Namun pada saat itu masih 

kurang pengikutnya yang mengikuti ajaran tersebut. Seiring dengan 

berjalannya waktu semakin banyak  masyarakat yang mengikuti ajaran 

aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, dengan tujuan benar-benar mau 

mendekatkan diri Kepada Allah Swt. Aliran  Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf pusatnya di Kabupaten Gowa, lalu menyebar kebeberapa desa 

Kabupaten Jeneponto khususnya di Dusun Buttale‟leng Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba.  

  Maha guru aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf bernama (Puang 

La‟lang) nama lengkapnya bernama Al-Habib  Syeikh Sayyid Sultan Ahmad 

Ali Muhammad Miyraamil Khalwatiyah Qaddasallahu Sirrahu Al-

Makassari. Kemudian khalifahnya bernama Siti Nurfaidah (Bunur)  

keduanya berasal dari Kabupaten Gowa, lalu  yang menyebarkan masuk 

aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf adalah Supardi yang berasal dari 

Desa Ci‟nong Kecamatan Tamalatea. Supardi  adalah seorang  murid dari 

ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf  yang menyebarkan masuk ke 

Dusun Buttale‟leng Desa Datara, lalu dia memperlihatkan ajarannya kepada 

masyarakat, Sehingga masyarakat banyak yang terpengaruh mengikuti 

ajaran-ajaran tersebut. 
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2. Pengaruh positif dan pengaruh negatif aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf 

terhadap kepercayaan masyarakat di Dusun Buttale‟leng Desa Datara 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

  Ajaran ini telah dilihat dari pengaruh positifnya dijelaskan bahwa 

yang dilakukan dalam aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf ini 

mengarahkan  untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. aliran Tajul 

khalwatiyah Syekh Yusuf di kalangan masyarakat memiliki pengaruh positif 

dan manfaat baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan spiritual 

yang tercermin dalam praktek-peraktek sosial, misalnya saling mengingatkan 

satu dengan yang lain dalam mengingat kepada Allah Swt. Dengan demikian, 

hampir tidak ditemukan perbedaan yang mendasar yang membedakan antara 

masyarakat dengan penganut Khalwatiyah Syekh Yusuf kecuali pelaksanan 

zikir maddate. Pelaksaan zikir maddate yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat, sehingga 

banyak masyarakat Dusun Buttale‟leng Desa Datara masuk kedalam tarekat 

tersebut. 

    Sedangkan dari pengaruh negatif aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Mulai dari 

menghilangnya sanak saudara dan kaum kerabat sampai kepada krisis 

kepercayaan kepada agama. Akhirnya mereka kebingungan ditengah-tengah 

hirik pikuk dan gonjang-ganjingnya norma agama.  

3. Tanggapan masyarakat mengenai ajaran aliran Tajul Khalwatiyah Syekh 

Yusuf di Dusun Buttale‟leng Desa Datara Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto yaitu ada yang menerima ajaran tersebut dikarenakan 

masih mempercayai dan menyakini bahwa ajaran tersebut tidak sesat dan ada 
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pula tidak menerima ajaran tersebut dikarenakan ajaran ini bersifat 

menyimpang yang tidak sesuai dengan Syari‟at Islam.  

B. Implikasi Penelitian 

  Implikasi dari penelitian ini diharapkan masyarakat tidak mudah 

terpengaruh dari ajaran-ajaran lainnya yang tidak sesuai dengan al-Qur‟an dan 

Hadits. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

memahami dan mengamalkan ajaran tarekat yang sesuai dengan perintah Allah 

Swt. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sejak kapan awal masuknya aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.? 

2. Apa pengaruh-pengaruh aliran Tajul khalwatiyah terhadap 

masyarakat.? 

3. Apa yang mempengaruhi masyarakat sehingga bisa mengikuti aliran 

Tajul khalwatiyah.? 

4. Apa saja ajaran-ajaran aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf.? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai aliran Tajul khalwatiyah 

Syekh Yusuf.? 

6. Apa manfaat anda dapatkan pada ajaran aliran ini.? 

7. Sejak kapan masyarakat ragu-ragu mengenai ajaran tarekat Tajul 

khalwatiyah.? 

8. Siapa yang pertama kali membawah tarekat ini masuk ke Desa Datara 

Dusun Buttale‟leng .? 

9. Bagaimana cara pengajarannya terhadap para pengikut aliran Tajul 

khalwatiyah Syekh Yusuf.? 

10. Apa perbedaan cara shalat aliran Tajul khalwatiyah  Syekh Yusuf 

dengan cara shalat pada umumnya.? 
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DATA INFORMAN 

No 

 

Nama Umur Pekerjaan 
Tanggal 

Wawancara 

1. Rahmayanti  32 Tahun 

 

IRT 
3 Oktober 2018 

2. Diana  29 Tahun 

 

IRT 
3 Oktober 2018 

3. Sattu Amin 41 Tahun Petani 
5 Oktober 2018 

4.  Supardi 32 Tahun Nelayan 
18 Oktober 2018 

5. Ajha 

 

32 Tahun 

 

IRT 
5 Oktober 2018 

6. Jumaria 

 

40 tahun IRT 
5 Oktober 2018 

7. Sanoddin 43 tahun Petani 
9 Oktober 2018 

8. Marfin 27 tahun  Guru 
9 oktober 2018 

9. Marasoddin 36 Tahun Petani 
9 oktober 2018 

10. Baso 47 Tahun Petani 
9 oktober 2018 

11. Jusran 25 Tahun Wiraswasta 
9 oktober 2018 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar  diatas buku Pedoman ajaran aliran Tajul Khalwatiyah 

Syekh Yusuf 

 

 Pada gambar di atas menunjukkan pada saat melaksanakan shalat 

kushu’ di rumah masyarakat pengikut aliran tersebut 
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 Pada gambar di atas menunjukkan foto Maha guru aliran Tajul 

Khalwatiyah Syekh Yusuf 
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Gambar di atas permohonan izin penelitian di kantor Desa Datara 

  

Pada gambar di atas wawancara bersama Bapak Sattu Amin (dusun 

Buttale’leng) 
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Gambar di atas pada saat wawancara dengan ibu Rahmayanti 

 

Gambar di atas pada saat wawancara bersama pak Baso (Imam Dusun 

Buttale’leng) 



76 
 

 

 

Dokumentasi bersama masyarakat  

(pengikut aliran Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf) 

 

Pada gambar di atas wawancara bersama ibu Aja’(pengikut aliran 

tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf) 
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Gambar di atas pada saat wawancara bersama kak Marfin (Tokoh 

Masyarakat)  

 

Pada gambar di atas wawancara bersama ibu Nurlia (tokoh 

masyarakat) 

 







DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Sri Nita lahir di Lembang Loe Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 09 

Mei 1995, penulis adalah anak dari pasangan Abd. Rajab 

dan Sattunia yang merupakan anak pertama dari 3 

bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di Jl. Kelapa Tiga  

Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota 

Makassar. Penulis menempuh pendidikan tingkat pertama 

pada tahun 2001 di SDN No 83 Lembang Loe setelah itu melanjutkan pendidikan 

pada tahun 2008 di MTsN Binamu Kabupaten Jeneponto kemudian melangkah pada 

pendidikan selanjutnya pada tahun 2011 di sekolah MAN Binamu Jeneponto.  

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di MAN Binamu Jeneponto, 

penulis memilih melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi Negeri yang ada 

di Kota Makassar tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) 

jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik pada tahun 

2014.Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh penulis, ialah 

organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi Agama periode 2014-

2015.  

 

 

   


