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ABSTRAK 

Nama          : Al Kaswin Halimin 

Nim          : 40200120105 

Judul : Tradisi Sikkiri’ Bulekang di Kelurahan Tonrokassi 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Budaya 

Islam) 

Pokok masalah skripsi ini mengenai studi budaya Islam dalam Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang. Adapun sub masalahnya yaitu : Bagaimana sejarah Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto?. Bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi Sikkiri’ Bulekang di 

Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto?. 

Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang di 

Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto?. 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan sejarah, sosiologi agama dan antropologi. 

Kemudian metode pengumpulan data yaitu menggunakan field research, 

penulis berusaha mengemukakan terkait objek yang diteliti sesuai dengan  

kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Sikkiri’ Bulekang 

merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tonrokassi ketika 

ada salah seorang masyarakatnya yang meninggal dunia. Sejarah munculnya 

Tradisi Sikkiri Bulekang di Kelurahan Tonrokassi dipelopori oleh K.H. 

Muhammad Fasya Tahir Daeng Mabe yang berasal dari Desa Cikoang. Tradisi 

ini dilaksanakan dengan menggunakan bulekang (keranda) yang digoyang-

goyangkan sembari melakukan sikkiri’ (dzikir). Masyarakat Kelurahan 

Tonrokassi percaya Tradisi Sikkiri’ Bulekang yang diajarkan oleh K.H. 

Muhammad Fasya Tahir Daeng Mabe tidak bertentangan dengan ajaran Islam 

karena terdapat nila-nilai budaya Islam di dalamnya. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu : untuk para masyarakat dan 

pemerintah setempat, dibantu oleh para tokoh yang mengetahui Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang harus bersama-sama menjaga pelestarian Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang. Kemudian para peneliti-peneliti lainnya diharapkan agar tertarik 

meneliti Tradisi Sikkiri’ Bulekang dari segi aspek lainnya, karena salah satu 

faktor lestarinya suatu budaya jika dilakukan pengkajian mendalam.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagamannya. 

Terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, ras dan etnis yang 

tersebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Keadaan geografis yang 

sangat beragam mulai dari pegunungan, pesisir, hutan, pedesaan dan juga 

perkotaan yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap terbentuknya 

perabadan disetiap wilayah Indonesia. Peradaban tersebut membentuk 

masyarakat Indonesia sehingga memiliki keunikan masing-masing dalam 

setiap kebudayaan yang dimilikinya. Hal demikian tidak bisa dilepaskan 

dari tradisi yang mengakar dan adat kebiasaan yang masih terpelihara.1 

Jika dilihat dalam data Direktorat Jendral Pemerintahan Umum 

Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa Indonesia tercatat 

memiliki 17.504 pulau, adapun tambahan data dari Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

mengidentifikasikan terdapat 668 bahasa daerah, 715 suku bangsa serta 

beberapa kesenian daerah yang tersebar di setiap wilayah Indonesia. 

Itulah kekayaan sekaligus potensi yang menjadikan Indonesia dikenal oleh 

negara-negara lain dan menjadi daya tarik para turis dari manca negara.2 

Bahkan budaya daerah yang dimiliki suku bangsa di Indonesia 

merupakan sumber konsep dan sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia

                                                             

1Misbah Hudri dan Muhammad Radya Yudantiasa, "Tradisi Makkuluhuwallah Dalam 
Ritual Kematian Suku Bugis (Studi Living Qur’an Tentang Pembacaan Surat Al- Ikhlās)", 
Maghza 3, no. 2 (2018), h. 229. 

2Asep Setia Pujanegara, Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dan Budi Pekerti (Cet. I; Jakarta Selatan: Kemendikbudristek, 2021), h. 85-86. 
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dalam proses membentuk kesatuan budaya nasional. Hal ini dibuktikan 

oleh keberadaan kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang bersumber 

pada bahasa daerah atau budaya daerah yang diangkat dan dijadikan 

falsafah bangsa. Salah satu contohnya yaitu terpilihnya istilah “pancasila” 

dan “bhineka tunggal ika” yang termuat dalam “Kakawin Sutasoma” 

sebagai dasar negara dan motto bangsa Indonesia.3 

Dalam konteks keberagaman suku bangsa dan budaya, setiap 

wilayah provinsi di Indonesia tentunya memiliki ciri khas suku dan 

kebudayaan masing-masing. Salah satunya adalah Sulawesi Selatan yang 

merupakan sebuah provinsi di Indonesia, letaknya dibagian selatan Pulau 

Sulawesi. Secara umum, terdapat empat suku bangsa di Provinsi Sulawesi 

Selatan ini yaitu Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar dan Suku 

Toraja.4  

Setiap suku bangsa tentu memiliki ciri dan nilai-nilai budaya, baik 

dalam bentuk norma-norma adat maupun kebiasaan yang terdapat pada 

masyarakat Indonesia secara umum. Begitu pula dengan masyarakat dari 

Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar dan Suku Toraja.5 

Berbicara suku bangsa, Koentjaraningrat mengemukakan ada tujuh 

unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal dan dapat ditemukan di 

dalam kebudayaan semua suku bangsa yang tersebar di berbagai penjuru 

dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut berupa sistem bahasa, sistem 

                                                             

3Ida Bagus Putra Yadnya dan Iwayan Ardika, ed. Dinamika Manusia Dan Kebudayaan 
Indonesia Dari Masa Ke Masa (Bali: Pustaka Larasan, 2017), h. 6-7.  

4Faisal, "Tradisi Massikkiri’ Juma’ Di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong 
Kabupaten Sinjai", Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019), h. 
2-3. 

5Faisal, "Tradisi Massikkiri’ Juma’ Di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong 
Kabupaten Sinjai", Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019), h. 
3.  
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pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem 

mata pencaharian hidup, sistem religi, serta sistem seni.6 Koentjaraningrat 

juga mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berubah 

dan agama merupakan unsur yang paling sukar untuk berubah.7 

Adapun agama menurut Harun Nasution bahwa ada agama yang 

dianut oleh masyarakat primitif dan ada agama yang dianut oleh 

masyarakat yang sudah meninggalkan fase keprimitifan. Agama yang 

dianut oleh masyarakat primitif adalah dinamisme, animisme dan 

politeisme.8 

Dari dinamisme, animisme dan politeisme tersebut menjadi 

warisan yang dianggap oleh mereka sebagai agama atau kepercayaan yang 

benar. Di Sulawesi Selatan kemudian dikenal dengan berbagai nama, yang 

salah satunya seperti Towani Tolotang di Sidrap, Patuntung di Kajang-

Bulukumba, dan Aluk Todolo di Toraja.9  

Dari beberapa contoh kepercayaan masyarakat primitif diatas 

terjadi atas dasar manusia yang memiliki naluri untuk menghambakan diri 

kepada yang Maha Tinggi yaitu dimensi lain diluar diri dan lingkungannya, 

yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Dorongan ini 

sebagai akibat atau refleksi ketidakmampuan manusia dalam menghadapi 

tantangan-tantangan hidup dan hanya Maha Tinggi saja yang mampu 

                                                             

6Abdul Wahab dan Muhammad Luthfi Kamil Syakhrani, "Budaya dan Kebudayaan: 
Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat 
Universal", Cross-Border  5, no. 1 (2022): h. 786. 

7Fitriyani, "Islam Dan Kebudayaan", Al-Ulum 12, no. 1 (2012): h. 132. 

8Supiana, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Bandung: Rosda, 2017), h. 26. 

9Mukhlis Paeni, dkk., Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Proyek Inventarisasi 
dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), h. 31. 
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memberikan kekuatan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan 

hidup dan kehidupan.10 

Namun agama yang dianut oleh masyarakat primitif bisa 

tergantikan oleh agama dari masyarakat yang sudah meninggalkan fase 

primitif, yaitu salah satunya adalah agama Islam. Islam muncul sebagai 

agama Samawi yang diturunkan oleh Allah Swt melalui utusannya yaitu 

Nabi Muhammad Saw berserta ajaran-ajarannya yang terdapat dalam 

kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, 

larangan-larangan dan petunjuk untuk kebaikan manusia, baik didunia 

maupun di akhirat.11 

Dalam teori resepsi dikatakan bahwa suatu hukum dapat berlaku 

jika sudah diterima dengan hukum adat yang berlaku sebelumnya tanpa 

adanya pertentangan. Dari teori resepsi ini menjelaskan bahwa agama 

mudah diterima oleh masyarakat apabila ajarannya tersebut tidak 

bertentangan serta memiliki kesamaan dengan kebudayaan masyarakat, 

sebaliknya agama akan ditolak masyarakat apabila kebudayaan 

masyarakat berbeda dengan ajaran agama.12 

Kedatangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan membawa 

perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Tetapi 

orang-orang Bugis dan Makassar merupakan orang-orang yang taat dan 

memegang teguh adat-istiadat mereka. Oleh karena itu, kehadiran Islam 

                                                             

10Amri Panahatan Sihotang, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Cet. I; Semarang: Semarang 
University Press, 2008), h. 16. 

11M Abdul karim, Islam Nusantara (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 
2007), h. 26. 

12Lebba kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (Kajian Ilmu Antropologi 
Agama) (Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), h. 9. 
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memberikan warna pada pelaksanaan adat-istiadat dan berbagai tradisi 

dalam masyarakat Sulawesi Selatan.13 

Hal ini secara umum merupakan hasil dari metode dakwah yang 

digunakan di berbagai wilayah Indonesia, begitu pula di Sulawesi Selatan 

yang terkenal adalah tiga datuk asal minangkabau, yaitu Datuk Ri 

Bandang, Datuk Patimang dan Datuk Ri Tiro. Mereka mengajarkan Islam 

dalam bentuk kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan setempat.14 

Menurut Barbara Silliars Harvey bahwa faktor Islam di Sulawesi 

Selatan begitu mudah berkembang karena Islam memberikan ruang 

terhadap hal-hal yang sudah ada di masyarakat sebelumnya. Tetapi 

pemberian ruang tersebut mengakibatkan Islam bisa menggantikan hal-

hal yang sebelumnya sudah ada di masyarakat, atau Islam justru malah 

dikesampingkan karena dianggap suatu hal yang baru, artinya bisa saling 

menyingkirkan. Tetapi Islam sebagai hal yang baru bisa bersatu dengan 

hal yang sebelumnya sudah ada di masyarakat, sehingga dari 

percampuran dua hal tersebut menghasilkan warna yang baru.15 

Integrasi kebudayaan berlaku ketika ajaran Islam diterima masuk 

menjadi bagian yang integral dari sistem sosial dan kebudayaan 

masyarakat Sulawesi Selatan, contohnya pada lembaga Syara’. Negosiasi 

kebudayaan terjadi pada praktek-praktek ritual adat yang sebelumnya 

telah berlangsung dengan kedatangan Islam kemudian berakulturasi 

menjadi sebuah kultur baru yang Islami namun khas Sulawesi Selatan, 

                                                             

13Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, Mimikri 4, no. 
1 (2018):  h. 60. 

14Desi Karolina dan Randy, Kebudayaan Indonesia (Cet. I; Purbalingga: Eureka Media 
Aksara, 2021), h. 30. 

15Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, h. 63. 
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misalnya tradisi barzanji pada setiap momen siklus hidup, tradisi 

Mappaccing sebelum pernikahan dan lain sebagainya.16  

Namun pada kasus tertentu, pemberlakuan ajaran Islam mengalami 

penundaan atau mungkin pengesampingan dan tetap mengedepankan 

aturan adat, misalnya pada kasus pemujaan Arajang atau Kalompoang dan 

Saukang yang tetap dilakukan meski Islam telah dianut.17 

Kemudian dari sekian banyak kabupaten yang masuk dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto menjadi salah 

satu yang masyarakatnya masih menganut tradisi-tradisi yang umumnya 

dilakukan pada wilayah Sulawesi Selatan.   

Dalam buku Arnold van Gennep yang berjudul Rites of Passage, 

mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki tradisi atau ritus unik 

terkait dengan daur hidup mereka, mulai dari lahir, kanak-kanak, remaja, 

nikah, hingga kematian. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat 

pasti memiliki tradisi.18  

Tetapi tidak semua tradisi yang ada di Kabupaten Jeneponto itu 

sama disetiap wilayah Sulawesi Selatan. Ada tradisi yang menjadi 

pembeda atau khas dari wilayah Jeneponto yang masyarakatnya 

mayoritas muslim, salah satu contohnya yaitu Tradisi Sikkiri’ Bulekang.19  

Munculnya Tradisi Sikkiri’ Bulekang karena disisi lain Islam masih 

memberikan kesempatan pada berbagai kekuatan budaya lokal untuk 

mengaktualkan dirinya dan berakulturasi, serta menyatu dengan doktrin 

                                                             

16Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, h. 63. 

17Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, h. 63. 

18Suwito, dkk., "Tradisi dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa", Ibda' 13, no. 2 
(2015): h. 198.  

19Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, h. 51. 
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Islam dan akhirnya menampilkan karakteristik keislaman yang unik pada 

masing-masing wilayah.20 

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti Tradisi Sikkiri’ Bulekang dan  

berfokus pada satu lokasi yaitu Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Adapun alasan peneliti melakukan 

penelitian pada Tradisi Sikkiri’ Bulekang karena masih dipraktekkan oleh 

masyarakat Kabupaten Jeneponto khususnya di Kecamatan Tamalaeta 

Kelurahan Tonrokassi. Dan tradisi ini belum pernah dibahas oleh peneliti 

lain.  

Mengingat kajian ini belum pernah tersentuh dalam ranah 

penelitian, sehingga perlu adanya penelitian khusus tentang Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang mengenai dari segi praktiknya yang tidak pernah 

diajarkan Nabi Muhammad Saw. Kemudian dari sikkiri’ yang memiliki 

keistimewaan juga faḍilah tersendiri, sehingga menjadi sikkiri’ pilihan. 

Maka dengan landasan itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang.21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

20Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, h. 51. 

21Misbah Hudri dan Muhammad Radya Yudantiasa. “Tradisi Makkuluhuallah dalam 
Ritual Kematian Suku Bugis (Studi Living Qur’an Tentang Pembacaan Surat Al-Ikhlas)”, h. 
230. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

peneliti adalah Tradisi Sikkiri’ Bulekang (Studi Budaya Islam) yang 

mengacu pada masalah pokok diatas, untuk mendapat jawaban pokok 

masalah tersebut maka rumusan sub-sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sejarah Tradisi Sikkiri’ Bulekang di Kelurahan Tonrokassi 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto?. 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi Sikkiri’ Bulekang di Kelurahan 

Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto?. 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang di 

Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto?. 

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti mengenai 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang, yaitu dari segi sejarah, prosesi pelaksanaan 

dan nilai-nilai budaya Islam dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang. 

2. Deskripsi Fokus 

Dari fokus penelitian diatas, menjadikan alasan peneliti untuk 

mendeskripsikan Tradisi Sikkiri’ Bulekang dari segi sejarah, prosesi 

pelaksanaan dan nilai-nilai budaya Islam. 

Pentingnya mendeskripsikan Tradisi Sikkiri’ Bulekang karena 

merupakan tradisi lokal yang dari segi praktiknya disesuaikan dengan 

ajaran agama Islam. Munculnya Tradisi Sikkiri’ Bulekang merupakan hasil 

dari ajaran Islam itu sendiri yang terpengaruh oleh budaya lokal. Islam 

bisa berbaur dengan budaya lokal tergantung siapa yang menciptakan, 
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melaksanakan, membawa atau mengajarkannya. Karena sejatinya agama 

Islam dapat melahirkan budaya yang disesuaikan dengan kondisi 

wilayahnya.    

D.  Tinjauan Pustaka 

Salah satu aspek terpenting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan 

pustaka yang memandu peneliti dalam rangka menentukan sikap dari 

aspek ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan 

diteliti. Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi dan jurnal temuan 

orang lain yang dijadikan sebagai tinjauan. 

1. Skripsi yang ditulis oleh Faisal. Dengan judul yaitu Tradisi Massikkiri’ 

Juma’ di Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten 

Sinjai sebagai Studi Dakwah Kultural. Membahas mengenai proses 

pelaksanaan dan pesan-pesan dakwah dalam Tradisi Massikkiri’ Juma’. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Julianto Teguh Arafah, dkk. Dengan judul  yaitu 

bacaan ayat-ayat Al-Qur’an pada praktik zikir batu di Desa Tingkara, 

Kecamatan Malengke, Kabupaten Luwu Utara. Membahas mengenai 

praktik dan proses pelaksanaannya menggunakan batu sebagai 

medianya, tetapi batu yang menjadi media tersebut tidak hanya sekedar 

menjadi media saja, melainkan batu yang telah dibacakan ayat-ayat Al-

Qur’an tersebut akan disimpan diatas kuburan. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Misbah Hudri dan Muhammad Radya 

Yudantiasa. Dengan judul yaitu Tradisi Makkuluhuwallah dalam ritual 

kematian suku bugis sebagai studi living Qur’an tentang pembacaan 

surah Al-Ikhlas. Adapun  pembahasannya mengenai bacaan surah Al-

Ikhlas yang menjadi bacaan khusus dalam tradisi ritual kematian suku 
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Bugis, kemudian memberikan penjelasan terkait keistimewaan surah 

Al-Ikhlas, serta fadilah-fadilah dalam surah Al-Ikhlas.  

4. Jurnal yang ditulis oleh Sabara. Dengan judul yaitu Islam dalam tradisi 

masyarakat lokal di Sulawesi Selatan. Membahas mengenai Islam dalam 

lokalitas masyarakat Sulawesi Selatan, mulai dari tradisi masyarakat 

Sulsel di masa pra Islam, proses Islamisasi pada masyarakat Sulsel, 

hingga proses integrasi Islam dengan budaya lokal Sulsel. 

5. Skripsi yang ditulis Antika Intania. Dengan judul Tradisi Nyungkokh 

dalam Pemakaman Adat Lampung dalam Prespektif Hukum Islam. 

Adapun pembahasannya mengenai tradisi upacara sebelum jenazah 

dibawa kepemakaman dengan cara berjalan menunduk melewati 

bawah keranda sebanyak 3 kali sebagai suatu penghormatan kepada 

seseorang yang telah meninggal dunia. 

6. Jurnal yang ditulis Ahmad Mas’ari dan Symsuatir. Dengan judul Tradisi 

Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara.  

Adapun pembahasannya mengenai tahlilan yang merupakan tradisi 

Islam Nusantara merupakan fenomena akultrasi agama dan kearifan 

lokal, serta bertujuan untuk menyatakan simpati dan empati kepada 

keluarga yang ditimpa musibah kematian. 

E.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosesi pelaksanaan Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto. 
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3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya Islam 

dalam Tradisi Sikkiri Bulekang di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  

F.  Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi mengenai 

salah satu tradisi kematian. Tradisi kematian yang diteliti oleh peneliti 

yaitu disebut  dengan Sikkiri’ Bulekang yang ada di Kelurahan 

Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

2. Secara praktis 

        Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para budayawan 

dan masyarakat umum untuk senantiasa menjaga dan melestarikan 

kebudayaannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Terkhusus 

bagi masyarakat setempat agar terus berusaha melestarikan 

budayanya pada generasi-generasi selanjutnya sehingga menjadi salah 

satu khazanah Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Konsep Tradisi dan Budaya Lokal 

1. Pengertian Tradisi dan Budaya Lokal 

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian tradisi 

menurut beberapa ahli: 

Pendapat dari WJS Poerwadaminto mengartikan tradisi adalah 

segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan kehidupan 

masyarakat secara berkesinambungan. Pendapat ini menjelaskan 

bahwa terjadinya kesinambungan antara masyarakat dan tradisi 

karena adanya saling melengkapi.22  

Bastomi mengartikan tradisi adalah ruh dari suatu budaya atau 

kebudayaan, adanya tradisi membuat suatu kebudayaan akan menjadi 

semakin kuat. Pendapat ini menjelaskan bahwa tradisi yang sifatnya 

sebagai penguat kebudayaan berubah menjadi penghancur 

kebudayaan, maka tradisi tersebut akan disesuaikan agar relevan 

dengan kebudayaan.23 

Soerjono Soekanto mengartikan tradisi adalah kegiatan yang 

dibentuk dan dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau 

masyarakat secara terus menerus (langgeng). Maka pendapat ini 

dapat disimpulkan bahwa eksisnya suatu tradisi terletak pada suatu 

                                                             

22Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam",  Attaqwa 
15, no. 2 (2019): h. 96. 

23Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam",  Attaqwa 
15, no. 2 (2019): h. 96. 



13 
 

 
 

kelompok atau masyarakat yang melakukan suatu kegiatan secara 

bersama-sama, bukan secara perorangan.24 

Hasan Hanafi berpendapat bahwa tradisi adalah berbagai 

macam hal yang diwariskan dari masa lalu kita, dipakai, digunakan 

dan masih berlaku dimasa saat ini atau masa sekarang. Pendapat ini 

menyimpulkan bahwa suatu tradisi itu tidak dibatasi oleh zaman, 

selama masih diwariskan dan dilaksanakan.25  

Funk dan Wagnalls berpendapat bahwa tradisi adalah 

pengetahuan, doktrin, kebiasaan dan lain-lain yang dipahami sebagai 

pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk 

cara penyampaian doktrin. Jadi kesimpulannya, bahwa suatu tradisi 

adalah pengetahuan yang bersifat warisan.26  

Mardimin mengartikan bahwa tradisi adalah kebiasaan secara 

turun-temurun pada suatu kelompok masyarakat yang bersifat 

kolektif dan juga menjadi kesadaran masyarakat secara kolektif juga. 

Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa dari kebiasaan dan 

kesadaran secara bersama-sama (kolektif) itulah yang menghasilkan 

sebuah tradisi.27 

Piotr Sztompka berpendapat bahwa tradisi adalah gagasan, 

material maupun benda yang bersumber dari masa lampau, akan 

tetapi gagasan, material maupun benda tersebut masih ada dimasa 

kini dan masih dilestarikan dengan baik. Kesimpulannya yaitu suatu 

                                                             

24Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 96. 

25Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 96. 

26Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 96. 

27Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 97. 
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tradisi dapat dikatakan tradisi jika masih eksis dan dilestarikan hingga 

saat ini.28 

Shils berpendapat bahwa tradisi adalah sesuatu yang 

diwariskan dan berasal dari masa lampau hingga saat masa sekarang, 

akan tetapi tradisi juga memiliki kriteria yang dapat dibatasi dan 

dipersempit cakupannya. Pendapat ini menjelaskan terkait tradisi 

yang biasanya hanya menjadi pelengkap dalam kehidupan.29 

Coomans mengemukakan tradisi adalah sebuah gambaran 

perilaku atau sikap masyarakat dalam rentang waktu yang sudah 

sangat lama dan pelaksanaannya sudah secara turun-temurun mulai 

dari nenek moyang. Pendapat ini menjelaskan bahwa tradisi 

merupakan gambaran dari perilaku. Perilaku biasanya sudah 

mendarah daging bagi pewarisnya sebagai wujud dari keadaan 

lingkungannya dan hal tersebut yang membuat tradisi itu bisa 

bertahan sangat lama.30 

Harapandi Dahri, menurutnya tradisi adalah kebiasan yang 

dilakukan secara terus menerus dan menggunakan berbagai macam 

aturan, norma, kaidah, serta simbol yang masih berlaku pada suatu 

masyarakat. Pendapat ini mengenai keberagaman tradisi masyarakat 

sebagai identitas pembeda dengan tradisi masyarakat lainnya.31 

 

                                                             

28Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 97. 

29Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 97. 

30Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 97. 

31Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", h. 97. 
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Kemudian mengenai pengertian dari budaya lokal menurut 

beberapa para ahli kebudayaan, berikut pemaparannya yang dibagi 

menjadi empat bagian : 

a. Superculture, induk dari berbagai macam kebudayaan, 

contohnya kebudayaan nasional (pancasila).  

b. Culture, salah satu anak dari superculture sebagai induk 

kebudayaan, contohnya budaya Suku Bugis dan Suku Makassar. 

c. Subculture, salah satu anak dari culture sebagai induk 

kebudayaan yang tidak bertentangan dengan kebudayaan 

induknya, contohnya budaya gotong royong dan saling 

menghormati. 

d. Counter-culture, salah satu anak dari culture sebagai induk 

kebudayaan yang bertentangan dengan kebudayaan induknya, 

contohnya budaya mementingkan diri sediri dan menjelek-

jelekkan orang lain.32 

Menurut Ranjabar bahwa budaya lokal dapat dilihat 

berdasarkan dari sifat majemuk masyarakat Indonesia. Diketahui 

bahwa terdapat 3 golongan kebudayaan yang masing-masing 

mempunyai corak sendiri.33 

  Pertama, kebudayaan suku bangsa atau biasa juga disebut 

kebudayaan daerah yang berasal dari suatu daerah. Bertahannya 

budaya suku bangsa ini hanya dalam cakupan didaerah tempat 

budaya tersebut berasal dan dijalankan oleh masyarakatnya.34 

                                                             

32Indra Tjahyadi, dkk, Kajian Budaya Lokal (Cet. I; Lamongan: Pangan Press, 2019), 
h. 30-31.   

33Indra Tjahyadi, dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 31. 

34Indra Tjahyadi, dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 31. 
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Kedua, kebudayaan umum lokal yang berasal dari daerah 

perkotaan dan menjadi titik temu dari berbagai macam budaya lokal 

yang dibawa oleh para pendatang, sehingga menjadi tempat 

pengenalan dari berbagai macam budaya lokal. Tetapi walaupun 

perkotaan menjadi tempat berkumpulnya budaya lokal dari daerah 

lain, budaya lokal yang asli dari perkotaan tersebut akan lebih 

dominan berkembang.35 

Ketiga, kebudayaan nasional yang berasal dari berbagai macam 

budaya lokal. Walaupun terdapat perbedaan setiap budaya lokal 

tetapi mereka dipersatukan untuk menjadi ciri khas dari suatu negara 

yang di dalamnya terdiri atas beberapa wilayah atau daerah. 

Kemudian ada Fredrik Barth yang setuju terhadap pembagian 

4 budaya lokal diatas, terutama pada bagian suku bangsa atau 

kebudayaan daerah yang disebut sebagai golongan yang khusus. 

Dikatakan khusus karena diperoleh secara turun temurun dan melalui 

interaksi antar budaya. Budaya lokal atau dalam hal ini budaya suku 

bangsa menjadi identitas pribadi ataupun kelompok masyarakat 

pendukungnya.36 

Adapun pendapat dari Ismail, bahwa yang dimaksud budaya 

lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam 

suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut 

secara realitas masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama.37 

                                                             

35Indra Tjahyadi, dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 31. 

36Tedi Sutardi, Antrropologi Mengungkap Keragaman Budaya (Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional, 2009), h. 11. 

37Indra Tjahyadi, dkk, Kajian Budaya Lokal, h. 32-33. 
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2.  Bentuk-Bentuk Tradisi Lokal 

a. Tradisi lisan  

Tradisi lisan adalah suatu bentuk komunikasi manusia yang 

mencakup berbagai hal seperti pengetahuan, seni, ide dan materi 

yang diciptakan, diterima, dilestarikan dan diwariskan secara lisan 

oleh satu generasi ke generasi selanjutnya.38 

Menurut Hobsbauwm, E. J., dan T. O. Ranger, tradisi lisan 

dalam berbagai bentuknya sangat kompleks yang mencakup tidak 

hanya cerita lisan, mitos, legenda dan dongeng melainkan juga 

merangkum berbagai hal yang menyangkut tradisi (costume) 

komunitas pemiliknya, misalnya kearifan lokal (local wisdom), 

sistem nilai, ritual, sastra lisan, sejarah, hukum, adat, pengobatan, 

sistem kepercayaan (religi), astrologi dan berbagai hasil seni.39 

b.  Tradisi tulisan  

Tradisi tulisan adalah wujud dari usaha manusia dalam 

menyampaikan tradisi melalui tulisan. Tradisi tulisan biasanya 

memberikan informasi terkait hal-hal yang dianggap paling penting 

atau paling bernilai untuk diketahui oleh setiap generasi dimasa 

yang akan datang.40 

Salah satu bentuk tradisi tulisan yang bersifat memberikan 

informasi atau menggambarkan suatu budaya yang pernah ada 

secara tekstual yaitu naskah kuno atau naskah klasik. Untuk 

                                                             

38Hanif Sri Yulianto, “Macam-Macam Tradisi Berdasarkan Bentuknya”, 
https://www.bola.com (5 Juni 2023). 

39Pudentia Maria Purenti Sri Suniarti Karnadi, dkk., Perwajahan dan Tantangan 
Tradisi Lisan (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 361. 

40Hanif Sri Yulianto, “Macam-Macam Tradisi Berdasarkan Bentuknya”, 
https://www.bola.com (5 Juni 2023). 
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memperjelas maka akan dipaparkan pandangan para ahli terkait 

naskah klasik sebagai bentuk dari tradisi tulisan. 

Achadiati berpendapat bahwa naskah kuno atau manuscript  

merupakan teks tertulis yang mengandung berbagai pemikiran, 

pengetahuan, adat istiadat dan perilaku masyarakat masa lalu. 

Berbicara naskah kuno maka Indonesia bisa menjadi contoh negara 

yang memiliki banyak naskah kuno di berbagai wilayahnya, bahkan 

jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk peninggalan budaya 

material non-tulisan di Indonesia, seperti candi, istana dan masjid, 

jumlah peninggalan budaya dalam bentuk naskah kuno jauh lebih 

besar.41 

Begitu pula dengan pendapat Barried dalam kacamata 

Indonesia yang kaya akan keberadaan naskah kuno di berbagai 

wilayahnya sehingga perlu penjagaan dan pelestarian sebagai aset 

kebudayaan nasional Indonesia yang sangat berharga.42 

Oleh karena itu Fadhal Bafadhal berpendapat bahwa naskah 

kuno sebagai warisan budaya bangsa, upaya inventarisasi, 

pelestarian, konservasi dan penggalian materi, serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalam naskah kuno merupakan sesuatu yang sangat 

diperlukan.43 

 

 

                                                             

41Priscila Fitriasih Limbong dan Reza Perwira, ed., Tradisi Tulis Keagamaan Klasik: 
Menguak Harmoni Teks dan Konteks (Cet. I; Jakarta: Litbangdiklat Perss, 2020), h. 37. 

42Priscila Fitriasih Limbong dan Reza Perwira, ed., Tradisi Tulis Keagamaan Klasik: 
Menguak Harmoni Teks dan Konteks, h. 38. 

43Priscila Fitriasih Limbong dan Reza Perwira, ed., Tradisi Tulis Keagamaan Klasik: 
Menguak Harmoni Teks dan Konteks, h. 38. 
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3. Sikkiri’ dalam Prespektif Budaya Lokal 

Prespektif Sikkiri’ dalam budaya lokal dapat dilihat pada 

masyarakat adat Kajang di Desa Tana Toa yang termasuk kawasan 

Ilalang Embayya menganut agama Islam, walaupun dalam 

implementasinya mereka tidak melaksanakan sesuai syariat Islam 

seperti shalat, zakat, puasa dan haji.44 

Tetapi wujud pemahaman warga masyarakat adat Kajang 

khususnya yang berdomislli di kawasan llalang Embayya, itu memiliki 

keterkaitan dengan tarekat, yaitu mengamalkan je’ne talluka, 

sambahyang tamattappuka, artinya wudhu yang tidak pernah batal 

dan shalat yang tidak pernah terputus. Dalam ungkapan tersebut 

mereka menafsirkan bahwa cukup dengan berbuat baik kepada 

sesama manusia, maka sama halnya mensucikan diri dan beribadah 

kepada Allah Swt.45 

Pandangan tersebut masih dipercaya karena mereka masih 

sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek moyangnya 

yang bersumber dari Pasang. Risfaisal sebagaimana yang dikutip 

dalam Elfira mengatakan bahwa peranan Pasang bagi masyarakat 

Adat Kajang Ammatoa adalah untuk mengatur sistem kemasyarakatan 

sebagai sumber hukum dan ajaran tentang perilaku masyarakat Adat 

Kajang Ammatoa dan sebagai pedoman untuk menjaga hubungan.46 

 

                                                             

44Abdul Hafid, Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang (Cet. I; 
Makassar: De La Macca, 2013), h. 19. 

45Abdul Hafid, Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang (Cet. I; 
Makassar: De La Macca, 2013), h. 20. 

46Elfira, dkk., “Prinsip Masyarakat adat kajang dalam Mempertahankan Adat 
Istiadat”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 7, no. 1 (2023): h. 288. 
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Contoh lain yang dijelaskan dalam Pasang yaitu :  

Pakabajiki ateka’nu, iyamintu agama, iyantu sambayangnga 
jaman-jamanji, pakabajiki gau’nu, sara’-sara’ makana’nu, 
nanulilian labatayya. 

Artinya:  

Perbaikilah hatimu karena itulah agama. Adapun sembayang 
itu pekerjaan saja. Perbaikilah tindak tandukmu, sopan santun 
dan kata-katamu agar jauh dari segala cela (Arman B, 2015: 
31). 

 

B. Prespektif Budaya Islam 

1.  Pengertian Budaya Islam 

 Para ahli kebudayaan memberikan pengertian budaya Islam 

sebagai berikut: 

 Budaya Islam menurut pendapat Sidi Gazalba adalah cara 

berfikir dan cara merasa taqwa yang menyatakan diri dalam seluruh 

sendi kehidupan, sebagai sekumpulan manusia yang membentuk 

masyarakat atau dapat disarikan sebagai “cara hidup taqwa”. Pendapat 

ini menjelaskan bahwa budaya Islam sebagai penuntun dalam 

kehidupan untuk selalu dekat kepada Allah Swt, yang mulai dari 

berfikir, mengikuti, menjalankan amanah, serta meninggalkan larangan 

sesuai dengan ajaran Islam.47 

 Endang Saifuddin Anshari mengkategorikan kebudayaan 

muslim ke dalam dua bagian, yaitu; Pertama, Kebudayaan muslim yang 

Islami, yakni kebudayaan sebagai karya muslim yang commited pada al-

Islam. Kedua, kebudayaan muslim yang tidak Islami atau kebudayaan 

                                                             

47Mustopa, “Kebudayaan dalam Islam: Mencari Makna dan Hakekat Kebudayaan 
Islam”, Tamaddun 5, no. 2 (2017): h. 30. 
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muslim yang tidak comitted pada al-Islam. Pendapat ini menjelaskan 

bahwa Islam sebagai agama menerima berkomitmen (commited) 

dengan karya muslim, tetapi ada juga yang melanggar komitmen 

tersebut sehingga menghasilkan dua mata pisau kebudayaan Islam.48 

2.  Ciri-Ciri Budaya Islam        

Dikalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran 

Islam yang utama adalah Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan penalaran 

atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Hadist.49 

Jadi budaya yang berasal dari akal pikiran harus sesuai dengan Al-

Qur’an dan Hadist sehingga umat muslim dalam menciptakan suatu 

karya yang dianggap hasil dari ajaran agama Islam tersebut tidak 

bertentangan dengan Islam. 

Karya muslim yang menjadi kebudayaan Islami juga tidak bisa 

disamakan nilai kemutlakannya dengan Islam. Kebudayaan harus 

terbuka untuk dikoreksi, dikritik, direvisi atau diganti sama sekali, 

sehingga setiap muslim  bisa mengekspresikan kreasinya dalam 

berbagai corak dan gaya masing-masing. Ketika kebudayaan dinilai 

mutlak, maka akan menjadi barang antik yang tidak berguna lagi dan 

pemikiran kreatifitasnya bersifat statis atau terhenti.50 

 

 

 

                                                             

48Mustopa, “Kebudayaan dalam Islam: Mencari Makna dan Hakekat Kebudayaan 
Islam”, h. 30. 

49Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 66. 

50M Amien Rais, ed., Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri (Cet. I; Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1996), h. 93. 
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Jadi, Islam hanya satu tetapi kebudayaan Islam tidak hanya satu. 

Kebudayaan Islam sangat banyak dan bervariasi sesuai dengan kondisi 

ruang dan waktu, sesuai dengan tempat dan masa para pencipta dan 

pengemban kebudayaan tersebut.51 

3.  Dzikir dalam Prespektif Budaya Islam      

Dzikir jika ditinjau dari segi bahasa (lughatan) memiliki 

pengertian yaitu mengingat, sedangkan dzikir secara istilah adalah 

membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Swt. 

Adapun secara etimologi, dzikir berasal dari kata dzakara yang 

memiliki pengertian yaitu: menyebut, mensucikan, menggabungkan, 

menjaga, mengerti, mempelajari, memberi dan nasehat.52 

Menurut Imam An-Nawawi berdzikir adalah suatu amalan yang 

disyari’atkan dan bersifat wajib di dalam Islam. Dalam berdzikir 

medianya boleh dilakukan dengan hati atau secara lisan, tetapi lebih 

baik jika dilakukan keduanya secara bersamaan. Kalaupun memilih 

antara hati atau lisan, maka dzikir dengan hati lebih utama. Imam An-

Nawawi juga setuju terhadap pendapat dari Abu al-Abbas yang 

mengatakan bahwa dzikir juga termasuk shalat, membaca Al-Qur’an, 

bertasbih, berdoa, bersyukur dan taat.53 

 

 

                                                             

51M Amien Rais, ed., Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri, h. 92. 

52MS Udin, Konsep Dzikir dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Kesehatan 
(Cet.I; Mataram: Sanabil, 2021), h. 17-18. 

53Ahmad Yani Nasution, “Analisis Dzikir dan Doa Bersama (Prespektif Empat 
Madzhab)”, Madani 1, no. 1 (2018): h. 35. 
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Menurut Ibn Faris bin Zakaria, dzikir mempunyai arti asal yaitu 

mengingat sesuatu. Kemudian dari asal kata tersebut memiliki arti 

mengingat dengan lidah atau menyebut. Dzikir juga dapat diartikan 

sebagai keluhuran atau kedudukan tinggi dan kemuliaan atau 

kehormatan.54 

Menurut Al-Ghazali bahwa dzikir secara bahasa adalah 

mengingat, sedangkan secara istilah yaitu ikhtiar sungguh-sungguh 

untuk mengalihkan gagasan, pikiran dan perhatian manusia menuju 

Tuhan dan akhirat. Dzikir ini bertujuan untuk membalikkan 

keseluruhan sifat manusia menjadi lebih baik dan semakin taat kepada 

Tuhannya. Kemudian bisa mengubah pola pikir manusia yang awalnya 

hanya cinta dunia dan lupa akhirat, menjadi cinta akhirat dan 

melupakan cintanya terhadap dunia.55 

Begitu pula dengan salah satu tokoh pembaharu Islam di Mesir 

yang memberikan sumbangsih pemahaman terkait memahami dzikir 

yaitu Hasan al-Banna. Beliau mengatakan bahwa segala perilaku yang 

sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Swt dan semua ingatan yang 

menjadikan diri dekat dengan Allah Swt maka itu disebut dzikir.56 

Dalam ajaran Islam, ada banyak kesempatan dan sarana yang 

Allah  Swt telah sediakan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan 

ibadah dzikir. Bahkan setiap aktivitas muslim secara umum harus 

                                                             
54Burhanuddin, “Dzikir dan Ketenangan Jiwa (Solusi Islam Mengatasi Kegelisahan 

dan Kegalauan Jiwa)”, Mimbar 2, no. 1 (2020): h. 17-18. 

55Rahmat Ilyas, “Dzikir dan Ketenangan Jiwa: Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali”, 
Mawaiz 8, no. 1 (2017): h. 94. 

56Burhanuddin, “Dzikir dan Ketenangan Jiwa (Solusi Islam Mengatasi Kegelisahan 
dan Kegalauan Jiwa)”, h. 18. 
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diawali dengan membaca “basmalah” yang juga mengandung makna 

dzikir “menyebut” dan “mengingat” Allah Swt.57 

Adapun dzikir umum yang dilakukan umat muslim, salah 

satunya seperti mengucapkan kalimat tahlil, takbir, tasbih dan tahmid. 

Bahkan membaca Al-Qur’an, memohon ampunan kepada Allah Swt, 

membaca shalawat, itu semua mengandung dzikir di dalamnya.58 

Berbicara mengenai tentang dzikir, salah satu budaya Islam 

yang menjunjung tinggi dzikir adalah tarekat. Untuk memahami hal 

tersebut, berikut penjelasan dari pendapat Zamakhsyari Dhofier dan 

Harun Nasution mengenai tarekat. 

Zamakhsyari Dhofier mengartikan tarekat sebagai suatu 

kelompok organisasi yang melakukan amalan-amalan dzikir tertentu. 

Kemudian dari amalan dzikir dan aturan yang telah ditentukan oleh 

pimpinan suatu organisasi tarekat, menjadikan syarat bagi orang-orang 

yang ingin masuk kedalam kelompok tarekat tersebut.59 

Harun Nasution mengungkapkan bahwa tarekat adalah sebuah 

jalan yang harus ditempuh bagi seorang sufi untuk dekat kepada Tuhan 

dengan sedekat mungkin. Tarekat mengandung atau dimaknai sebagai 

suatu organisasi yang memiliki syaikh, memiliki upacara ritual dan 

memiliki bentuk dzikir tersendiri.60 

 

                                                             

57MS Udin, Konsep Dzikir dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Kesehatan, h. 
17. 

58Mahyuddin, Kuliah Akhlak Tasawuf  (Cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h.  166-
166. 

59Lindung Hidayat Siregar, “Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial”, Miqot 33, no. 2 
(2009): h. 172. 

60Lindung Hidayat Siregar, “Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial”, h. 173. 
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Sebagai contohnya yaitu tarekat Khalwatiyah Sammaniyah di 

Indonesia yang melakukan Ratib. Ratib berasal dari bahasa Arab berarti 

amalan yang senantiasa dilakukan dikalangan tarekat dengan tujuan 

untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga pada dasarnya 

dzikir selalu dihubungkan dengan Ratib saat mewiridkan lafal-lafal 

Allah. Adapun Ratib pada tarekat Khalwatiyah Sammaniyah di 

Indonesia ialah dengan melakukan dzikir secara lisan serta seluruh 

tubuh juga ikut berdzikir.61 

Perkembangan zaman juga menghasilkan budaya Islami lokal 

yang bernuansa dzikir, di Indonesia juga mengenal sebuah upacara 

keagamaan yang sudah menjadi tradisi ditengah-tengah masyarakat 

muslim non tarekat ketika terjadi kematian, yang dikenal dengan istilah 

tahlilan atau yasinan di hari ke-7, 40, 100, 1000, dan setahun (haul), 

dan seterusnya.62 

Contoh lainnya seperti majelis dzikir Rapai Tuha di Kabupaten 

Nagan Raya (Provinsi Aceh).63 Rapai sebagai budaya di Nagan Raya 

merupakan sebuah alat musik gendang yang bertujuan untuk 

menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, penyampaian yang 

dimaksud adalah berupa pesan, amanah dan ajakan sesuai dengan 

pesan-pesan Islam.64  

                                                             
61Zakiah Hasan, “Zikir (Maddate’) dalam Tarekat Khalwatiyah Samman Prespektif 

Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Kasus di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng 
Rappang)”, Skripsi (Pare-Pare: Fakultas Tarbiyah; Institut Agama Islam Negeri, 2020), h. 45-
46. 

62Mas’ari Ahmad dan Syamsuatir, “Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan 
Budaya Khas Islam Nusantara”, Kontekstualita 33, no. 1 (2017): h. 79. 

63Fuadi, Relasi Zikir dengan Rapai; Analisis Filosofis tentang Zikir Rapai Tuha di 
Nagan Raya (Cet. I; Banda Aceh: Searfiqh, 2016), h. 8. 

64Fuadi, Relasi Zikir dengan Rapai; Analisis Filosofis tentang Zikir Rapai Tuha di 
Nagan Raya, h. 55. 
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Kemudian Tradisi Dzikir Batu yang terdapat di Desa Tingkara, 

Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Dzikir Batu dipahami 

sebagai dzikir dengan menyertakan batu dalam prosesi ritual kematian 

pada Tradisi Tahlilan. Ketika salah seorang yang wafat atau meninggal 

dunia maka akan dilaksanakan suatu Tradisi Tahlilan yang di dalamnya 

terdapat praktik dzikir batu dengan tujuan tertentu.65 

Bahkan di Lampung ada tradisi Nyungkokh yang sudah ada 

sebelum masuknya Islam ke Nusantara dan masih dipertahankan, 

tradisi itu dilakukan dengan cara berjalan dibawah keranda jenazah 

dari anggota keluarga yang ditinggalkan, tetapi karena masyarakatnya 

sudah beragama Islam sehingga terjadi akulturasi budaya sehingga 

niatnya mendoakan semoga diterima Allah Swt, diterima amal 

ibadahnya selama di dunia, dan dilapangkan di dalam kuburnya.66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65Teguh Arafah Julianto, dkk., “Bacaan Ayat-Ayat Al-Qur’an pada Praktik Zikir Batu di 

Desa Tingkara Kecamatan Malengke Kabupaten Luwu Utara”, Al-Aqwam 1, no. 2 (2022): h. 
71. 

66Intania Antika, “Tradisi Nyungkokh dalam Pemakaman Adat Lampung Prespektif 
Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan, 
Sumatera Selatan)’, Skripsi, (Metro:  Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020). 
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C.  Hubungan Budaya dan Agama 

1.  Kedudukan Budaya dan Islam 

Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan 

bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan 

kebudayaan merupakan hasil dari agama. Berikut pandangan para 

ahli dalam melihat kedudukan budaya dan Islam. 

Koentjaraningrat menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur 

universal di dalam semua kebudayaan, yaitu salah satunya adalah 

sistem religi. Adapun maksud koentjaraningrat tersebut ialah agama 

(religi) merupakan bagian dari kebudayaan serta menjadi salah-satu 

unsur universal dalam sebuah kebudayaan. Jadi, Islam sebagai agama 

merupakan produk kebudayaan yang tidak datang dari langit 

melainkan ia  berproses dalam sejarah.67 

Sedangkan menurut Amer Al-Roubai, Islam bukanlah hasil dari 

produk budaya akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya 

berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Dari pedoman tersebutlah 

tercipta sebuah kebudayaan yang berkembang seiring dengan zaman 

sehingga mengasilkan sebuah peradaban Islam.68 

Dari pendapat Koentjaraningat dan Amer Al-Robai diatas,  

memperlihatkan adanya dua pandangan yang bertolak belakang 

dalam mengartikan kedudukan antara budaya dan Islam. Adapun 

Clifford Geertz, turut menyumbangkan sumbangsih gagasannya 

mengenai pro dan kontra antara keduanya. Baginya agama yang telah 

                                                             

67Intania Antika, “Tradisi Nyungkokh dalam Pemakaman Adat Lampung Prespektif 
Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, 
Sumatera Selatan)’, Skripsi, (Metro:  Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020). 

68Fitriyani, “Islam dan Kebudayaan”, h. 132. 
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dianut dan diimplementasikan di dalam sebuah masyarakat dapat 

dikaji tanpa harus mempertentangkan keduanya.69 

Kemudian Clifford Geertz melihat keduanya saling memberi 

mengisi, agama tanpa kebudayaan tidak dapat direalisasikan, 

sedangkan kebudayaan tanpa agama tidak dapat ditemukan makna 

yang mendalam.70 Clifford Geertz berusaha netral dalam 

mengeluarkan pendapat mengenai masalah kedudukan budaya dan 

Islam, berbeda dengan Prof Buya Hamka yang menyatakan bahwa 

kepercayaan kepada Tuhan Maha Kuasa itu sejatinya telah ada dalam 

jiwa manusia sendiri.71 

Prof Buya Hamka berusaha menjelaskan bahwa manusia dalam 

pencariannya terhadap Tuhan dengan melihat alam dan berbagai 

fenomena yang luar biasa. Hal tersebut melahirkan banyak paham dan 

pandangan yang diyakini sebagai agama dari hasil “budi” dan “daya” 

manusia. Agama semacam inilah yang tepat untuk dinisbatkan kepada 

teori Koentjaraningrat diatas.72 

Lebih jelasnya Buya Hamka menyatakan bahwa permulaan 

perjalanan dinamakan fitrah dan akhir perjalanan dinamai Islam. 

Pernyataan Buya Hamka tersebut berusaha menjelaskan bahwa fitrah 

manusia ialah mencari Tuhan, tetapi manusia akhirnya menyerah 

karena akalnya yang tidak cukup untuk memahaminya. Maka Islam 

                                                             

69Suparman Jayadi, Konsep Dasar Sosiologi Budaya Definisi dan Teori (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 30. 

70Suparman Jayadi, Konsep Dasar Sosiologi Budaya Definisi dan Teori, h. 30. 

71Lebba kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (Kajian Ilmu Antropologi 
Agama), h. 138. 

72Lebba kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (Kajian Ilmu Antropologi 
Agama), h. 139. 
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datang untuk memberikan penjelasan tentang apa yang tidak bisa 

dijelaskan oleh akal. Oleh karena itu agama ini disebut sebagai agama 

Islam.73 

2.  Titik Temu Budaya dan Islam 

Islam dalam melihat kebudayaan bersikap terbuka, 

akomodatif, tetapi juga selektif. Yakni dari satu sisi Islam terbuka dan 

akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi 

bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja 

menerima seluruh kebudayaan, melainkan hanya kebudayaan yang 

sejalan dengan Islam.74 

Hal tersebut telah dijelaskan firman Allah Swt dalam QS. Al-

Baqarah/2:63.   
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Terjemahan:  

“…Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan 
ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa”.75 

Kemudian diperjelas lagi dalam firman Allah Swt dalam QS. An-

Nisa’/4:59. 
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73Lebba kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (Kajian Ilmu Antropologi 
Agama), h. 139. 

74Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Metodologi Studi Islam (Cet. I ; Yogyakarta: 
Depublish, 2022), h. 34. 

75Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: 
Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kemenag, 2019), h. 13. 
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Terjemahan:   

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) 
diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 
kembalilah kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu 
lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di 
akhirat)”.76 

Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi 

kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan 

Islam. Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan, 

tetapi dalam pandangan Islam sendiri tak mungkin dipisahkan antara 

yang kedua dan yang pertama membentuk integrasi.77 Intergrasinya 

yaitu agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada 

Tuhan, sedangkan kebudayaan mengandung nilai dan simbol agar 

manusia bisa hidup di dalamnya.78 

Titik temu antara Islam dan budaya itu bisa terjalin dengan 

baik, Islam bukan hanya menciptakan budaya yang selaras dengan 

Islam itu sendiri, tetapi Islam juga menerima kearifan lokal dan 

produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori 

aqidah untuk tetap eksis.79 Jika memang terjadi perbedaan yang 

mendasar, agama sebagai sebuah wadah yang lebih besar bisa secara 

pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam “budaya lokal” yang unik 

tersebut.  

                                                             

76Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: 
Edisi Penyempurnaan, h. 118. 

77Fitriyani, “Islam dan Kebudayaan”, h. 134. 

78Kastolani dan Abdullah Yusof, “Relasi Islam dan Budaya Lokal (Studi Tentang 
Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, Kontemplasi 
4, no. 1 (2016): h. 53. 

79Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat 
(‘Urf) Dalam Islam”, Esensia, Vol. 13 No. 2 (2012): h. 210. 
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Mungkin untuk sementara akan terjadi proses perpaduan, 

tetapi gejala semacam itu sangat wajar, karena seiring dengan 

perkembangan akal dan kecerdasan para pemeluk agama, gejala 

semacam itu akan hilang dengan sendirinya.80 Perubahan tersebut 

bisa bersifat dasar (asimilasi) dan dapat pula mengubah unsur-unsur 

saja (akulturasi). Atau pada awalnya bersifat akulturasi dan semakin 

lama menjadi asimilasi.81 

Eksistensi kebudayaan dan peradaban Islam merupakan satu 

pengakuan umat Islam terhadap pentingnya kebudayaan. Islam dalam 

dakwah atau penyebarannya berinteraksi dengan budaya di satu 

daerah yang menjadi sasaran dakwah. Untuk dapat diterima oleh 

masyarakat maka terjadilah penyesuaian budaya lokal yang tidak 

bertentangan dengan Islam dan mewujudkan menjadi budaya baru 

bernuansa Islam.82 

Islam sebagai agama yang telah menyebar ke seluruh dunia 

tentu juga melintas aneka ragam budaya lokal. Walaupun Islam 

menjadi tidak satu corak karena pengaruh dari beragam budaya, hal 

ini tidak menjadi masalah asalkan hal yang mutlak tetap dijalankan. 

Artinya, rukun iman dan rukun Islam adalah sesuatu yang tidak bisa di 

tawar lagi.83 

                                                             

80Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat 
(‘Urf) Dalam Islam”, h. 210. 

81Lebba kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (Kajian Ilmu Antropologi 
Agama), h. 9. 

82Japaruddin, “Islam dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Tabut”, (Cet. I; Yogyakarta: 
Samudra Biru, 2021), h. 21. 

83Fitriyani Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi 
Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, h. 211. 
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Bentuk masjid kita tidak harus seperti masjid-masjid di Arab. 

Atribut-atribut yang kita kenakan tidak harus seperti atribut-atribut 

yang dikenakan Bangsa Arab. Festival-festival tradisional yang kita 

miliki dapat diselenggarakan dengan menggunakan acuan Islam 

sehingga terjadi perpaduan yang indah antara warna Arab dan warna 

lokal.84 

Namun, perlu dipahami bahwa secara realitas tidak ada 

kebudayaan Islam atau tradisi Islam, yang ada adalah kebudayaan dan 

tradisi orang Islam, karna Islam itu bukan kebudayaan dan tradisi 

melainkan ciptaan Allah Swt.85 

Tetapi kelompok-kelompok orang beragama Islam yang 

membentuk kebudayaan dan juga tradisi mereka masing-masing 

sebab mereka mempunyai “budi” dan “daya” serta kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupannya.  

Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang 

Islam sebagai kelompok masyarakat dan berlanjut serta dilestarikan 

hingga saat ini kemudian melembaga ditengah masyarakat, itulah 

yang kemudian dikenal dengan sebutan kebudayaan atau tradisi 

Islam, yang berarti kebudayaan dan tradisi orang Islam.86 

                                                             

84Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat 
(‘Urf) Dalam Islam”, h. 211. 

85Buhori. “Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi 
Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)”. Al-Maslahah 13, no. 
2 (2017): h. 232. 

86Buhori. “Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet 
Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)”, h. 232. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni 

penelitian untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi 

yang dilakukan oleh subyek penelitian yang menghasilkan data deskripsi 

berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap sebagai sumber 

informasi dan perilaku, serta objek yang diamati. 

B.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti 

menjadikan lokasi tersebut untuk menjadi penelitian Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang karena masih dilestarikan hingga sekarang. Kemudian akses 

menuju lokasi tidak sulit sehingga memudahkan peneliti. 

C.  Pendekatan Penelitian 

1. Sejarah 

Sejarah diartikan secara sederhana sebagai ilmu tentang asal usul 

dan perkembangan peristiwa yang telah terjadi.87 Maka dengan adanya 

sejarah  kita dapat mengetahui peristiwa  atau kejadian yang pernah 

terjadi dimasa lalu. Pendekatan sejarah membantu peneliti dalam 

meneliti Tradisi Sikkiri’ Bulekang ketika mengumpulkan informasi 

untuk mengungkap peristiwa sejarahnya. 

                                                             

87Restu Gunawan, dkk., Sejarah Indonesia: Buku Guru, edisi revisi dan diperluas 
(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 2. 
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2. Sosiologi Agama 

Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial yaitu menjunjung 

tinggi tolong menolong, saling menasehati, kesetiakawanan, kesamaan 

derajat, tenggang rasa dan kebersamaan.88 Agama sebagai wujud 

manusia dalam mempercayai adanya Tuhan yang bisa menuntun dan 

menjaga mereka, kemudian mengatur segala sisi dalam kehidupan 

mereka yang sesuai dalam aturan agama tersebut. Pendekatan sosiologi 

agama membantu peneliti dalam meneliti Tradisi Sikkiri’ Bulekang, 

salah satu bentuk dari kebebasan berekspresi manusia sebagai 

makhluk sosial yang sesuai dengan aturan agama. 

3. Antropologi  

Antropologi secara sederhana dipahami sebagai ilmu yang 

mempelajari manusia dan kebudayaannya.89 Dalam hal ini pendekatan 

antropologi berusaha memahami manusia dari segi bentuk fisik, sosial 

dan budaya. Sehingga pendekatan antropologi membantu peneliti 

dalam penelitian Tradisi Sikkiri’ Bulekang dari sudut pandang manusia 

sebagai makhluk yang berbudaya. 

D. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber atau informan yang dianggap bisa memberikan informasi 

terkait penelitian yang ingin diteliti atau penulis mewawancarai warga 

dan orang lain yang terlibat langsung. 

                                                             

88Thaib, Zamakhsyari bin Hasballa, Metodologi Studi Islam, h. 36. 

89Tedi Sutardi, Antrropologi Mengungkap Keragaman Budaya, h. 1. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari buku, 

artikel, internet, surat kabar dan sumber data lain yang dapat 

digunakan untuk tambahan informasi sebagai pelengkap dalam 

penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.90 Mulai dari perilaku hingga 

kejadian yang dilihat dan hal-hal lainnya, sebagai pendukung penelitian 

yang sedang dilakukan. Observasi menggunakan teknik pengamatan 

langsung pada objek yang ingin diteliti untuk mendapatkan hasil data 

pengamatan yang mendalam.  

2. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.91 Peran 

informan sangat penting dalam wawancara sehingga peneliti perlu 

memperhatikan mengenai sosok informan dari segi kapasitas dalam 

bidang yang ingin diteliti dan peneliti diharapkan bisa mengontrol arah 

pembicaraan informan agar informasi yang dibutuhkan peneliti bisa 

didapatkan secara maksimal serta sebelum melakukan wawancara 

peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan agar lebih sistematis. 

 

                                                             
90

Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Ilmu, 2020), h. 123. 

91Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 137. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

dengan sebanyak-banyaknya sebagai pendukung penelitiannya. Tetapi 

peneliti harus bisa menjelaskan secara sistematis dari hasil 

dokumentasi yang didapatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar.92 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah suatu usaha peneliti untuk mengumpulkan 

serta menyusun secara sistematis hasil dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang diperoleh hingga mengubah menjadi wawasan bagi 

orang lain. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam pengolahan 

data sebagai berikut: 

1. Metode Induktif 

Metode induktif adalah menganalisis data awal yang bersifat 

khusus, kemudian menyimpulkan menjadi data yang bersifat umum. 

2. Metode Deduktif  

Metode deduktif adalah menganalisis data awal yang bersifat 

umum, kemudian menyimpulkan menjadi data yang bersifat khusus. 

3. Metode Komparatif 

Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan cara 

membandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan 

pendapat para ahli lainnya kemudian menarik kesimpulan.93

                                                             

92Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 150. 

93Fitri Ayu “Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Pattutoang di Desa Mangepong 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora 
UIN Alauddin, 2017), h. 33. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis  

Kelurahan Tonrokassi termasuk dalam salah satu 

desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto dan masuk dalam klasifikasi wilayah swadaya. Secara 

geografis, Kelurahan Tonrokassi merupakan wilayah pesisir yang 

memiliki luas wilayah 4,90 km2 dan memiliki ketinggian hingga 500 

MDPL. Jarak menuju ibu kota kecamatan (Tolo) perlu ditempuh 

sekitar 5 km2. Sedangkan menuju ibu kota kabupaten (Bontosunggu) 

dengan menempuh jarak sekitar 14 km2.  

Tabel 1. Wilayah desa/kelurahan yang berbatasan dengan  

wilayah Kelurahan Tonrokassi adalah sebagai berikut: 

 

Batas wilayah Nama Wilayah  

Sebelah Utara Kecamatan Bontoramba 

Sebelah Timur  Kelurahan Tonrokassi Timur 

Sebelah Selatan Laut Flores 

Sebelah Barat Kelurahan Tonrokassi Barat 

2. Struktur Administrasi 

Secara administrasi Kelurahan Tonrokassi memiliki 8 

dusun/lingkungan, serta terdapat 1 Rukun Kampung (RK) atau biasa 

juga disebut Kepala Lingkungan yang ada disetiap dusun/lingkungan 

dan tidak ada Rukun Tetangga (RT). Jadi peran Kepala Lingkungan 
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disetiap dusun/lingkungan Kelurahan Tonrokassi juga merangkap 

sebagai RT. Adapun nama-nama dari dusun/lingkungan Kelurahan 

Tonrokassi yaitu: Ci’nong Timur, Ci’nong Barat, Ora-Orasa, Bossolo, 

Parallambere, Sulurang, Serukang dan Taipa Kalongkong. 

3. Sosial Ekonomi Masarakat  

 Secara umum pekerjaan masyarakat Kelurahan Tonrokassi 

dapat dilihat dari letak wilayah masing-masing dusun/lingkungan. 

Ada 3 dusun/lingkungan yang masuk wilayah pantai sehingga 

masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani rumput laut, 

nelayan, petani tanaman pangan dan holtikultura. Sedangkan 5 

dusun/lingkungan yang masuk wilayah perbukitan sehingga 

masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai peternak, petani tanaman 

pangan dan holtikultura.  

  Tabel 2. Letak wilayah setiap dusun/lingkungan Kelurahan 

Tonrokassi. 

 

No.       Dusun/Lingkungan                  Letak Wilayah 

  1.           Ci’nong Timur                       Pantai 

  2.           Ci’nong Barat                       Pantai 

  3.              Ora-Orasa                       Pantai 

  4.              Sulurang                    Perbukitan  

  5.        Taipa Kalongkong                    Perbukitan  

  6.              Se’rukang                    Perbukitan  

  7.            Parallambere                    Perbukitan  

  8.                Bossolo                    Perbukitan  
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Jenis tanah yang ada di Kelurahan Tonrokassi pun sangat 

beragam seperti tanah regosol, tanah latosol, tanah grumosol dan 

tanah alluvial. Masyarakat Kelurahan Tonrokassi bercocok tanam 

disaat musim hujan, sementara pada musim kemarau mereka masih 

bisa bercocok tanam walaupun hasil panennya tidak semaksimal 

disaat musim hujan. Kurangnya air untuk tanaman sehingga 

menyebabkan gagal panen dan itulah kebanyakan masyarakat 

Tonrokassi tidak menanam dimusim kemarau. 

Adapun untuk air bersih sebagai kebuTuhan sehari-hari 

masyarakat Kelurahan Tonrokassi sudah ada disetiap 

dusun/lingkungan dengan melalui sumur bor, kecuali Lingkungan 

Parallambere yang harus mengambil air dari Lingkungan Bossolo dan 

Lingkungan Sulurang, karena dua lingkungan ini yang paling dekat 

dengan Lingkungan Parallambere. 

Alasannya karena sampai sekarang belum didapatkan mata air 

diwilayah Lingkungan Parallembere yang sudah dilakukan 

pengeboran berkali-kali tetapi belum mendapatkan mata air, sehingga 

pemerintah Kelurahan Tonrokassi memfasilitasi dengan pipa yang 

menyambung dari dua lingkungan tersebut agar masyarakat 

Lingkungan Parallambere tidak kesulitan mencari air. 

4. Kependudukan dan Sosial Budaya 

Kelurahan Tonrokassi masuk dalam wilayah swadaya di 

Kabupaten Jeneponto karena jumlah penduduknya masih kurang jika 

dibandingkan luas wilayahnya yaitu laki-laki 3.196 dan perempuan 

3.353. Masarakat Kelurahan Tonrokassi mayoritas bekerja  sebagai 

petani tanaman pangan dan hultikultura, mereka bisa memanfaatkan 
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sebaik mungkin agar mensejahterakan diri sendiri dan memajukan 

pembangunan di wilayah Kelurahan Tonrokassi. 

Hanya saja skil masyarakat Kelurahan Tonrokassi belum 

memadai karena rendahnya pendidikan, maka kuncinya ada pada 

kesadaran masyarakat Kelurahan Tonrokassi dalam melihat masa 

depan diri mereka dan masa depan wilayahnya, terutama bagi anak-

anak yang nantinya sebagai penerus masa depan sehingga peran 

orang tua mendukung anaknya walaupun mereka sebagai orangtua 

berpendidikan rendah tetapi mau melihat anaknya sebagai orang 

terdidik yang bisa memajukan kesejahteraan keluarga dan 

wilayahnya. 

Berikut hasil sensus  yang telah dilakukan tim penggerak PKK 

Kelurahan Tonrokassi pada tahun 2020-2023 dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 
 
No 

 
Nama Lingkungan 

 
   KK 

     Jumlah Jiwa  
 Total Jiwa 

     L      P 

 1. Ci’nong Timur    227    360    350       710 

2. Ci’nong Barat    272    613    595      1.208 

3. Ora-Orasa    235    418    547       965    

4. Bossolo    150    220    295       515 

5. Parallambere    283    478    450       928 

6. Sulurang    287    449    496       995   

7. Serukang    203    288    328       616 

8. Taipa Kalongkong    162    220    295       602 

         Jumlah Total   1819  3.196  3.353      6.539 

    Sumber : Hasil Sensus Penduduk Kelurahan Tonrokassi 2020-2023 
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5. Sarana dan Prasarana 

a. Kesehatan 

Salah satu kewajiban pemerintah Kelurahan Tonrokassi dalam 

menangani kesehatan  masyarakatnya yaitu dengan membangun 

posyandu disetiap dusun/lingkungan. Karena jarak menuju 

puskesmas Kecamatan Tamalatea (Bontotangnga) jauh dari wilayah 

Kelurahan Tonrokassi, sehingga dibangun pustu (puskesmas 

pembantu) yang tempatnya ada di Lingkungan Ci’nong Timur untuk 

lebih memudahkan seluruh masyarakat dusun/lingkungan Kelurahan 

Tonrokassi yang ingin berobat ringan. 

b. Pendidikan 

Upaya untuk menjadikan masyarakat Kelurahan Tonrokassi 

agar masa depannya sejahtera harus melalui pendidikan. Adapun 

jumlah fasilitas pendidikan yang telah di wilayah Kelurahan 

Tonrokassi adalah sebagai berikut: 

 

 
No 

Dusun/ 
Lingkungan 

TK      SD  SMP          SMA  
SMK 

 
SKB 

 
PT RA MI  MTS   MA 

1 Ci’nong Timur   1  1     1     1     1    1   1 

2 Ci’nong Barat        

3 Ora-Orasa   1       

4 Bossolo         

5 Parallambere   1      

6 Sulurang   1              

7 Serukang   1     1     1    

8 Taipa 
Kalongkong 

       

         Jumlah Total    2   3     2     2     1    1  1 

                 Sumber : Hasil Sensus Penduduk Kelurahan Tonrokassi 2020-2023 
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c. Peribadatan 

Kelurahan Tonrokassi memiliki 8 dusun/lingkungan yang 

seluruh masyarakatnya beragama Islam (KTP) tanpa ada penganut 

agama lain. Maka perlunya fasilitas peribadatan disetiap 

dusun/lingkungan sebagai penunjang sarana peribadatan umat 

muslim yang wajib melaksanakan ibadah lima kali dalam sehari 

semalam. 

Berikut jumlah fasilitas peribadatan masyarakat muslim 

disetiap dusun/lingungan Kelurahan Tonrokassi adalah sebagai 

berikut: 

 
No NamaDusun/ Lingkungan       Masjid     Mushallah 

1. Ci’nong Timur             1               - 

2. Ci’nong Barat             1               - 

3. Ora-Orasa             1               - 

4. Bossolo             1               - 

5. Parallambere             1               - 

6. Sulurang             1               - 

7. Se’rukang             1               - 

8. Taipa Kalongkong             2               - 

              Jumlah Total             9              0 

              Sumber : Hasil Sensus Penduduk Kelurahan Tonrokassi 2020-2023 
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B. Sejarah Tradisi Sikkiri’ Bulekang  

Sejarah Tradisi Sikkiri’ Bulekang di Kelurahan Tonrokassi 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tidak terlepas dari peran 

ulama besar yang mengajarkan agama Islam di Kelurahan Tonrokassi dan 

wilayah Kabupaten Jeneponto lainnya, beliau sering disebut K.H. Mabe. 

Nama lengkap beliau ialah Muhammad Fasya Tahir Daeng Mabe dan lahir 

pada 16 februari 1926 M. Adapun K.H. Mabe merupakan anak sulung dari 

6 bersaudara, ayahnya bernama Ahmad Tahir Daeng Tinri dan ibunya 

bernama Isaintang Daeng Caya.94 

K.H. Mabe lahir di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang 

Kabupaten Takalar. Sejak kecil beliau sudah mahir membaca, menulis dan 

menghafalkan Al-Qur’an, bahkan beliau sudah pandai membaca dan 

menulis kitab gundul. Hal tersebut adalah berkat dari neneknya yang 

mendidik dan mengajarkan langsung K.H. Mabe sehingga bisa cepat 

memahami Al-Qur’an dan kitab gundul atau kitab kuning (kitab yang tidak 

memiliki harakat atau baris dan kertasnya berwarna kuning).95 

Bukan hanya pandai membaca dan menulis Al-Qur’an serta kitab 

kuning, tetapi K.H. Mabe juga pandai membaca, menulis dan menghitung 

sejak kecil karena beliau sempat mengikuti sekolah formal  selama 3 tahun 

dizaman kolonial belanda yang masih menjajah Indonesia. Saat itu sekolah 

formal disebut sebagai Sikola Balanda atau Sekolah Belanda.96 

 

                                                             
94Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 

Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

95Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

96Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 
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Di umurnya yang ke-25 tahun, K.H. Mabe hijrah dari kampung 

halamannya di Desa Cikoang Kabupaten Takalar ke Desa Tonrokassi 

(sekarang sudah jadi Kelurahan Tonrokassi Barat) Kabupaten Jeneponto 

pada tahun 1951 M,  karena beliau menikah dengan sepupu dua kalinya 

(pindu) yang bernama Sitti Sunggu Daeng Lo’mo dan dikaruniai 11 anak. 

Adapun anaknya yaitu: Sitti Ara, Bunga, Hj. Sitti Nur Hayati Daeng Rannu, 

Ceppong, Badorazak Daeng Ngeppe, Qasim Daeng Situju, Hj. Suginai Daeng 

Ti’no, Nur Haedah Daeng Kuasa, Hj. Zuhria Daeng Kebe’, Hj. Johara Daeng 

Ngintang dan Syarifuddin Daeng Tinri.97 

Tetapi pada 20 april 1992 M, istri K.H. Mabe telah meninggal dunia. 

Dan selang beberapa bulan kemudian, K.H. Mabe menikah kedua kalinya 

dengan Hj. Naharia Daeng Kanang. Saat itu K.H. Mabe sudah berusia 66 

tahun dan Hj. Kanang berusia 27 Tahun. Istri keduanya ini juga berasal 

dari Kabupaten Jeneponto Kecamatan Tamalatea Kelurahan Tonrokassi 

dan dikaruniai dua orang anak dari K.H. Mabe, yaitu; Muhammad Hafid 

Tahir dan Nur Jannah Tahir. Pada tahun ke-8 dari pernikahan KH. Mabe 

dengan Hj. Kanang, K.H. Mabe meninggal dunia pada Jumat 27 maret 2000 

M.98 

Sejak awal hijrah K.H. Mabe dan menetap di Dusun Kassi Desa 

Tonrokassi (tetapi tempat tinggal beliau saat ini sudah menjadi 

Lingkungan Kassi Kelurahan Tonrokassi Barat Kabupaten Jeneponto), 

beliau langsung diangkat imam hingga beliau wafat karena sudah dikenal 

memiliki ilmu agama yang baik. Beliau sudah sering ikut perlombaan-

                                                             

97Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

98Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 
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perlombaan agama ditingkat desa hingga kecamatan. Puncaknya ketika 

K.H. Mabe sudah menetap di Jeneponto dengan istri pertamanya, beliau 

ikut perlombaan bacaan kitab di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, 

disanalah beliau mendapatkan gelar kiyai.99 

Kemudian pada tahun 1956, K.H. Mabe mendirikan pondok 

pesantren tradisional dibawah rumahnya yang terbuat dari dinding 

bambu, pesantren tradisional tersebut dinamai Muallimin. Di sinilah 

beliau mengajarkan muridnya membaca dan menulis Al-Qur’an hingga 

belajar ceramah. Karena ketulusan beliau dalam mengajarkan ilmu agama 

kepada muridnya, sehingga banyak muridnya yang setelah pulang dari 

kampungnya melakukan dakwah dikampungnya masing-masing.100 

Hal ini menghasilkan nilai positif bagi K.H. Mabe karena berkat 

beliau sehingga murid-muridnya bisa memperdalam ilmu agama dan 

dikenal di berbagai wilayah Jeneponto. Bahkan Kementrian Agama 

Kabupaten Jeneponto juga mengapresiasi K.H. Mabe untuk mendirikan 

sekolah dibawah naungan Kementrian Agama pada tahun 1968 M. 

Puncaknya ketika K.H. Mabe akhirnya mendirikan DDI Kassi pada tahun 

1989 M, bekerja sama dengan K.H. Ambo Dalle selaku pendiri DDI 

Mangkoso dan masih berdiri hingga saat ini.101 

Dalam dakwah K.H. Mabe, tidak hanya berfokus untuk mengajar 

muridnya di pondok pesantren tradisional yang dibuatnya, tetapi sesekali 

beliau mendatangi rumah murid-muridnya di berbagai wilayah Jeneponto 

                                                             

99Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

100Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

101Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 
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untuk bersilaturahmi serta mengajar dan mengajak masyarakat lain untuk 

belajar agama. Jadi secara langsung beliau juga memperkenalkan dirinya 

kepada masyarakat Jeneponto sebagai orang yang berilmu dan hal 

tersebut membuat ajaran beliau tersebar di berbagai wilayah 

Jeneponto.102 

Ketika di bulan ramadhan, setiap malam beliau melakukan 

pengajian tanya jawab dengan muridnya. Muridnya terkadang membawa 

makanan untuk dimakan bersama-sama dan menerima masyarakat umum 

untuk ikut dalam pengajian tersebut. Orang yang awalnya bukan murid 

beliau, akhirnya menjadi muridnya dengan alasan bisa ikut menikmati 

makanan yang dihidangkan dan secara tidak langsung makanan menjadi 

perantara mereka untuk memperdalam ilmu agama lewat K.H. Mabe.103 

Adapun dari segi keahlian ilmu dari K.H. Mabe, beliau sepenuhnya 

paham terkait ilmu-ilmu agama Islam karena terbukti bahwa beliau juga 

memiliki banyak karangan kitab yang membahas Al-Qur’an maupun 

Hadist, sekarang kitab-kitabnya masih ada di rumah istri kedua beliau. 

Tetapi mengenai ilmu agama yang sering ditanyakan oleh murid-muridnya 

kepada beliau yaitu dari segi ilmu fiqhi, ilmu tasawuf dan ilmu tarekat, 

sehingga beliau lebih dikenal ahli dalam bidang ilmu fiqih, ilmu tarekat 

dan ilmu tasawuf.104 

K.H. Mabe juga dikenal sebagai orang yang memiliki karomah 

seperti umumnya ulama-ulama yang lain. Salah satu karomahnya adalah 

                                                             

102Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

103Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

104Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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ketika beliau ingin berkunjung ke kampung halamannya di Cikoang 

bersama beberapa orang yang menggunakan bendi atau kereta kuda, 

tetapi beliau tidak mau ikut naik karena menunggu seseorang dan akan 

menyusul nantinya, setelah bendi tersebut tiba di Cikoang ternyata sudah 

ada K.H. Mabe disana lebih dulu.105 

Pernah suatu ketika anak muridnya yang bernama Daeng Tullu  

dari Desa Bulu Kunyi dan Daeng Mone dari  Desa Cikoang, mereka 

berdebat karena Daeng Tullu melihat K.H. Mabe ada di Bulu Kunyi menjadi 

khatib di Jumat lalu, tetapi justru Daeng Mone melihat K.H. Mabe ada di 

Cikoang berkhutbah saat Jumat lalu. Padahal murid yang lainnya juga 

melihat K.H. Mabe berada Desa Tonrokassi berkhutbah di Jum'at lalu. 

Artinya K.H. mabe berada ditiga lokasi yang berbeda dalam waktu yang 

sama.106 

K.H. Mabe juga pernah menolong masyarakat Jeneponto yang 

diserang oleh tentara Indonesia, masyarakat tersebut diserang karena 

dituduh sebagai pasukan Kahar Muzakkar atau masyarakat Jeneponto 

menyebutnya “paromang”. Masyarakat tersebut sekitar 20 orang, 

semuanya mengikuti K.H. Mabe dan tak seorang pun dari masyarakat 

tersebut maupun K.H. Mabe yang terkena serangan peluru dari tentara 

Indonesia, malahan yang terkena peluru hanya pohon-pohon lontar 

disekeliling masyarakat tersebut.107 

                                                             

105Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

106Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

107Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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Bahkan pernah terjadi peristiwa K.H. Mabe yang ingin dicuri oleh 

pasukan Kahar Muzakkar karena tidak setuju dengan ajaran yang dibawah 

Kahar Muzakkar. Sebelum pasukan Kahar Muzakkar tiba di rumah K.H. 

Mabe, beliau sudah memberikan pesan kepada istri dan anak-anaknya 

bahwa jika orang-orang yang datang mencari saya, cukup kalian bilang 

saya tidak ada di rumah.108 

Selang beberapa waktu akhirnya orang-orang tersebut datang dan 

menanyakan dimana K.H. Mabe, keluarganya pun mengatakan bahwa 

beliau tidak ada di rumah. Namun orang-orang tersebut tidak percaya dan 

menggeledah rumah K.H. Mabe untuk memastikan bahwa beliau betul-

betul tidak ada di rumahnya.109 

Penggeledahan dilakukan 3 kali dengan orang yang berbeda tetapi 

beliau tidak kunjung ditemukan. Padahal beliau ada di dalam rumahnya, 

duduk sambil memegang dan membaca kitab. Tidak ada yang bisa melihat 

beliau satu orang pun dari pasukan Kahar Muzakkar, tetapi istri dan anak-

anaknya bisa melihat K.H. Mabe. Hal tersebut menyebabkan pasukan dari 

Kahas Muzakkar pulang tanpa bisa mendapatkan K.H. Mabe.110 

Sampai akhirnya beliau diberikan surat agar datang kemarkas 

mereka untuk disidang oleh Kahar Muzakkar dan pasukannya, mereka 

ingin menanyakan seperti apa ajaran agama Islam menurut pandangan 

K.H. Mabe. Tetapi ketika K.H. Mabe tidak bisa menjawab pertanyaan-

                                                             

108Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

109Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

110Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 
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pertanyaan dari orang-orang tersebut, maka beliau akan ditembak mati 

dengan senjata laras panjang berisi 12 peluru.111 

K.H. Mabe setuju terhadap undangan sidang dan mendatangi 

markas DI TII tersebut. Beliau ditemani oleh beberapa anak muridnya 

yang ikut untuk membantu membawa kitab-kitab yang dia persiapkan 

dalam sidangnya dengan Kahar Muzakkar. Sesampainya disana, beliau 

membagikan satu persatu kitab yang dia bawa kepada lawan debatnya. 

Tetapi tidak ada satu pun dari pihak Kahar Muzakkar yang bisa membaca 

kitab-kitab tersebut, bahkan ketika K.H. Mabe menyebutkan nama kitab 

itu mereka masih tidak memahami kitab tersebut.112 

Kemudian K.H. Mabe menjelaskan isi kitabnya, terutama kitab yang 

membahas hukum Islam. Karena saat itu pasukan Kahar Muzakkar 

memperlihatkan hasil piagam ke-2 DI TII yang ditanda tangani Kahar 

Muzakkar, K.H. Mabe lantas mengatakan kepada Kahar Muzakkar yang 

menjadi ketua hasil sidang bahwa ajaran hukum Islam yang diajarkan 

Kahar Muzakkar itu tidak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hasil sidang 

tersebut sepenuhnya tidak ada yang menang dan kalah karena masing-

masing mempunyai pendirian yang kuat dalam memahami Islam.113 

K.H. Mabe juga dikenal bisa mengetahui tanda-tanda orang yang 

ingin meninggal dunia, bahkan waktu kematian dirinya sudah diketahui 

sendiri. Dua hari sebelum wafatnya K.H. Mabe, beliau sudah memanggil 

beberapa murid-muridnya untuk berkumpul di rumahnya, kondisi beliau 

                                                             

111Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

112Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

113Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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saat itu sudah tidak bisa bangun lagi dari tempat tidurnya. K.H. Mabe 

sempat dibacakan surah yasin oleh anak-anaknya, cucu-cucunya dan 

murid-muridnya, bahkan sempat masih sempat memperbaiki bacaan 

cucunya yang salah, setelah itu beliau menyampaikan pesan kepada para 

muridnya.114 

Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun) selaku murid dari K.H. Mabe di 

Kelurahan Tonrokassi yang ikut hadir saat itu bahwa K.H. Mabe 

mengatakan : 

“Anne alloa, allo raba. Antamami waktu kajanjiangku ri Allah Ta’ala. 
Mingka erok kija appala’, sikali mamia appala’ na pasti natarima 
pappalakku Allah Ta’ala nasaba terakhirma anne nappala’. Kupalaki 
allo kamateangku ri allo Juma’ labattua mae.” 

Artinya : 

“Hari ini adalah hari rabu, sudah masuk waktu perjanjian saya 
dengan Allah Swt. Tetapi saya masih ingin meminta, saya masih 
punya kesempatan satu kali lagi dan saya yakin Allah Swt akan 
menerima permintaan saya karena ini permintaan terakhir saya. 
Saya meminta hari kematianku di hari Jum’at yang akan datang 
(kepada Allah Swt).”115 

Dan pada hari Jumat, semua muridnya datang dari berbagai 

wilayah Jeneponto, Takalar dan sekitarnya. Mereka semua mendapatkan 

informasi dari pasar karena pasar dulunya adalah tempat berkumpulnya 

orang-orang dari berbagai wilayah, sehingga informasi dipasar lebih cepat 

tersebar. Bahkan saking banyaknya murid dari beliau sehingga masjid 

yang didirikan K.H. Mabe dipenuhi oleh muridnya. Beliau saat itu hanya 

bisa shalat tidur di rumahnya dan setelah shalat lalu dibangunkan oleh 

muridnya, saat itu beliau masih sempat berbicara menyapa para tamunya 

                                                             

114Hj. Sitti Nurhayati Daeng Rannu (77 tahun), anak ketiga dari K.H. Mabe, 
Wawancara, Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 

115Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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yang  datang saat itu dan memberikan nasehat kepada murid-muridnya.116 

Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun) selaku murid dari K.H. Mabe di 

Kelurahan Tonrokassi menjelaskan isi nasehat K.H. Mabe kepada para 

murid dan seluruh orang yang hadir di rumah kediamannya yaitu: 

“Pakabajiki hubungannu mae ri ruaya, iamintu mae ri Allah Ta’ala 
na mae ri paranna rupa tau. Annemo ruaya pakabajiki, punna erokko 
salama’ ri dunia na salama’ akherat.” 

Artinya : 

“Perbaiki hubungan kalian kepada dua hal, yaitu hubungan kalian 
kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia. Cukup kalian 
perbaiki dua hal ini, jika kalian ingin selamat di dunia dan 
akhirat.”117 

Setelah beliau menyampaikan nasehat, tak lama setelah itu beliau 

meminta untuk dibaringkan kembali kekasurnya. Beliau menutup 

matanya dan muridnya bersama-sama membacakan kalimat Laailaaha 

Illallaah Muhammadur Rasulullah hingga beliau menghembuskan nafas 

terakhirnya tanpa merasakan sakitnya sakaratul maut.118 

Jadi kesimpulannya, K.H. Mabe selaku pelopor dari Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang dapat menyebarkan di berbagai wilayah Jeneponto karena 

melalui pendidikan yang beliau ajarkan kepada masyarakat Jeneponto. 

Masyarakat juga tidak menolak ajaran beliau karna yang dilihat adalah 

kesuksesan murid-murid K.H. Mabe untuk mendalami ilmu agama yang 

baik, khususnya di Kelurahan Tonrokassi.  

Banyaknya murid K.H. Mabe di Kelurahan Tonrokassi karena beliau 

sendiri tinggal di Desa Tonrokassi karena istri beliau yang pertama 

                                                             

116Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

117Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

118Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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maupun yang kedua asli masyarakat Desa Tonrokassi. Tetapi sekarang 

Desa Tonrokassi sudah menjadi kelurahan dan terbagi menjadi tiga 

wilayah yaitu : Kelurahan Tonrokassi, Kelurahan Tonrokassi Timur dan 

Kelurahan Tonrokassi Barat. 

KH. Tahir Mabe juga memiliki kitab sebagai pegangan murid dan 

masyarakat terkait Tradisi Sikkiri’ Bulekang. Judul kitab tersebut yaitu: 

Kayfiyyadussolaatu Wa’ibaadatu Mahrihaa, atau dalam Bahasa Makassar 

yaitu: cara-carana ambakukanga sambayang siyagang ibadah 

rimaraengannaya. Jika dalam bahasa indonesia yaitu: cara-cara 

pelaksanaan shalat dan ibadah lainnya”. Di dalam kitab ini pada halaman 

123 dengan subjudul Tahliliyanna Tumatea, berisi penjelasan yang disertai 

hadist.119 

Oleh karena itu di dalam pembahasan Tahiliyanna Tumatea, 

menjadi rujukan masyarakat Jeneponto dalam melakukan Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang. Walaupun tradisi ini berasal dari Desa Cikoang Kabupaten 

Takalar, tetapi KH. Tahir Mabe berhasil membesarkan tradisi ini di 

berbagai wilayah Kabupaten Jeneponto, khususnya di Kelurahan 

Tonrokassi.120 

Menurut Suprianto (56 tahun) selaku sekretaris kantor Kelurahan 

Tonrokassi berkata: 

“Kalau Tradisi Sikkiri’ Bulekang itu masih dilaksanakan disetiap 
lingkungan Kelurahan Tonrokassi dan masih sesuai ajaran K.H. 
Mabe.”121 
 

                                                             

119Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

120Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun), Imam Masjid Nurussa’adah Lingkungan 
Sulurang, Wawancara,  Kelurahan Tonrokassi, 5 Oktober 2023. 

121Suprianto (56 tahun), sekretaris kelurahan, Wawancara, Kelurahan Tonrokassi, 
Lingkungan Ci’nong Timur, 13 November 2023. 
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C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Sikkiri’ Bulekang 

Sikkiri’ Bulekang adalah tradisi kematian masyarakat Kabupaten 

Jeneponto, khususnya di Kelurahan Tonrokassi. Secara bahasa Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang terdiri dari dua kata yaitu “sikkiri’” atau “dzikir” dan 

“bulekang” atau “keranda”. Masyarakat Kelurahan Tonrokassi juga 

menyebut tradisi ini dengan  sebutan “Tahlele” atau “Tahlil”. Berikut 

pemaparan dari prosesi Tradisi Sikkiri’ Bulekang yaitu :  

1. Bulekang 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang dilakukan saat jenazah sudah siap 

dibawah ke pemakaman untuk dikuburkan. Jenazah yang sudah 

dimandikan, dikafani dan dishalatkan, langsung diangkat oleh keluarga 

dari jenazah untuk dinaikkan keatas  bulekang (keranda) yang telah 

disiapkan. Tradisi Sikkiri’ Bulekang dipimpin oleh imam (laki-laki). 

Imam yang bertugas memimpin ritual ini biasanya imam masjid dan 

imam desa/kelurahan.   

Menurut Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun) selaku Imam 

Masjid Nurussa’adah Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi 

berkata : 

“Punna halangangi imamnga iareka mae garringi ato niak 
nalampai, akkulleji nisambeang manna tau biasa assala naissenja 
cara-carana.” 

Artinya : 

“Jika imam berhalangan karena sakit atau pergi (sedang tidak 
ada di rumah), bisa digantikan walaupun dia hanya orang biasa 
(bukan imam masjid atau kelurahan) asalkan tau cara-
caranya.”122 

                                                             

122Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun), Imam Masjid Nurussa’adah Lingkungan 
Sulurang, Wawancara,  Kelurahan Tonrokassi, 5 Oktober 2023. 
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Adapun jumlah yang mengangkat bulekang yaitu enam atau 

delapan orang karena semakin banyak orang mengangkat maka 

semakin terasa ringan. Siapa saja boleh ikut berpartisipasi dalam 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang itu, tetapi terkadang keluarga terdekat yang 

berpartisipasi sebagai rasa kepeduliannya terhadap keluarganya yang 

meninggal.  

Menurut Faisal Daeng Baso’ (55 tahun) selaku masyarakat 

Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi berkata: 

“Anne tradisia punna jai tau ambuleki, jai tongi narasa pahala 
passidakka tau matea” 

Artinya : 

“Tradisi ini (Sikkiri’ Bulekang) jika banyak yang mengangkat 
maka banyak pula pahala sedekah yang didapatkan orang 
meninggal.”123 

Mengenai imam dan orang yang mengangkat bulekang itu 

memiliki aturan. Aturan imam sudah dijelaskan pada hasil wawancara 

sebelumnya, tetapi yang patut dipertegas lagi bahwa imamnya harus 

laki-laki dan tidak pernah ada kejadian imamnya seorang perempuan. 

Adapun orang yang boleh mengangkat bulekang itu (laki-laki atau 

perempuan) akan dijelaskan melalui wawancara masyarakat Kelurahan 

Tonrokassi.  

Menurut Faisal Daeng Baso’ (55 tahun) selaku masyarakat 

Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi berkata: 

“Punna baine ammoterang, baine todo’ ambuleki. Punna burakne 
ammoterang, burakne todo’ ambuleki. Mingka biasa buraknea ji 
ambuleki manna baine ammoterang, tanre’ja ni pisangkai ia 
mingka nikamallakkannaji tanakulle nabule’. Anjo pole punna 
lekbakmo ni Sikkiri’ Bulekang, anre’mo na kulle bainea ambuleki 

                                                             
123

Faisal Daeng Baso’ (55 tahun), masyarakat Lingkungan Sulurang, Wawancara, 
Kelurahan Tonrokassi, pada 5 Oktober 2023. 
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jenazahya mange ri kuburuka mingka burakne mami ka 
gassingangangi buraknea na bainea.” 

Artinya : 

“Jika perempuan yang meninggal, maka perempuan juga yang 
mengangkat bulekang (untuk di sikkiri’). Jika laki-laki yang 
meninggal, maka laki-laki juga yang mengangkat bulekang 
(untuk di sikkiri’). Tetapi umumnya laki-laki yang mengangkat 
bulekang, mereka (perempuan) tidak dilarang tetapi ada 
ketakutan mereka (perempuan) tidak kuat untuk mengangkat 
bulekang tersebut. Begitu pula jika sudah selesai (prosesi) 
Tradisi Sikkiri’ Bulekang, perempuan dilarang mengangkat 
jenazah saat hendak diantar kekuburan, karena fisik laki-laki 
lebih kuat dibandingkan fisik perempuan.”124   

Sebenarnya semua peran dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang ini 

dilakukan oleh laki-laki walaupun jenazahnya perempuan. Tetapi tidak 

ada larangan bila perempuan ingin ikut berpartisipasi dalam Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang ini, namun harus melihat kondisi para perempuan 

yang ingin mengangkat bulekang untuk di sikkiri’ agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan ketika prosesi Tradisi Sikkiri’ Bulekang 

sedang berlangsung. Untuk memperjelas lagi peran perempuan dalam 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang, maka diperlukan pendapat dari pihak 

perempuan masyarakat Kelurahan Tonrokassi. 

 Menurut Zaenab Daeng Saena’ (35 tahun) selaku masyarakat 

lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi berkata: 

“Kanne mae ia punna niak baine ammoterang na erok ni sikkiri’ 
irate ri bulekanga, anjo keluarga bainea battu ri tau 
ammoteranga biasa burakneaji nasuro nasaba mallaki tanakullea 
na bule’ joka bulekanga. Mingka punna niakmo kesepakatan 
sebelumna battu ri paranna tong bainea joka keluargana tau 
ammoteranga, nipabbiangji ri burak-buraknea ambuleki 
bulekanga.” 

 

                                                             

124Faisal Daeng Baso’ (55 tahun), masyarakat Lingkungan Sulurang, Wawancara, 
Kelurahan Tonrokassi, pada 5 Oktober 2023. 
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Artinya : 

“Disini (Kelurahan Tonrokassi) jika ada perempuan yang 
meninggal dan ingin di sikkiri’ diatas bulekang, keluarga dari 
pihak perempuan biasanya mempersilahkan pihak laki-laki 
karena takut tidak kuat mengangkat bulekang tersebut. Tetapi 
jika sudah ada kesepakatan sebelumnya dari pihak perempuan 
(keluarga) orang meninggal tersebut, maka mereka (pihak 
perempuan) diperbolehkan oleh laki-laki (keluarga) dan imam 
(sikkiri’) untuk mengangkat bulekang.”125 

Menurut Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun) selaku Imam 

Masjid Nurussa’adah Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi 

berkata : 

“Akkulleji baine na burakne ambuleki, mingka takkulleai 
assicampuru’. Punna baine ambuleki, baine ngaseng. Punna 
burakne ambuleki, burakne ngaseng. Nasaba anjo batasanga 
nijagai” 

Artinya : 

“Bisa perempuan dan laki-laki yang mengangkat bulekang, tetapi 
tidak bisa bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jika 
perempuan yang mengangkat bulekang maka semuanya harus 
perempuan. Jika laki-laki yang mengangkat bulekang maka 
semuanya harus laki-laki. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
batasan (laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom).126 

Ketika bulekang telah diangkat oleh beberapa orang dari 

keluarga jenazah maupun dari masyarakat, maka posisi imam berada 

didepan bulekang (tepat diatas kepala jenazah) sambil tangan kanan 

memegang depan bulekang. Ketika imam mulai menggoyangkan 

bulekang dengan maju mundur secara perlahan-lahan menggunakan 

tangannnya, maka orang yang mengangkat bulekang pun mengikuti 

goyangan tersebut. 

                                                             

125Zaenab Daeng Saena’ (35 tahun), masyarakat Lingkungan Sulurang, Wawancara, 
Kelurahan Tonrokassi, 13 November 2023. 

126Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun), Imam Masjid Nurussa’adah Lingkungan 
Sulurang, Wawancara,  Kelurahan Tonrokassi, 5 Oktober 2023. 
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Menurut Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun) selaku murid dari 

K.H. Mabe di Kelurahan Tonrokassi berkata : 

 “Goyangan bulekang tersebut adalah sebuah isyarat seolah-olah 
diayun atau isyarat kelembutan, kita memberikan penghormatan 
terakhir dengan kelembutan kepada makhluk Allah (Jenazah). 
Karena ketika kita membawa jenazah kekuburan, rohnya itu ada 
disekeliling kita. Jasadnya memang mati tapi rohaninya masih 
ada. Sehingga kita memperlakukan baik kepada jasadnya sebagai 
tanda kecintaan kita kepada makhluk Allah, maka itu sama 
dengan mencintai Allah.”127  

Adapun dalam hal-hal yang menyangkut imbalan atau sedekah 

yang diberikan keluarga terdekat jenazah kepada imam dan para 

pengangkat bulekang, menurut Abduh Salam Daeng Salang selaku imam 

masjid Nurussa’adah Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi 

berkata : 

 “Imanga siagang pabuleka tenaja nia nisare passikadda iareka  
pattarimakasi’ battu ri keluargana tau ammoteranga. 
Taklekbakkai pole ansare pangngajarang K.H. Mabe untuk 
annarimai passidakka imanga na pabuleka, justru tau attallasaka 
assidakka mae ri tau ammoteranga”. 

Artinya : 

“Imam dan orang yang mengangkat bulekang tidak diberi 
sedekah atau sebagai ucapan terima kasih dari keluarga orang 
meninggal tersebut. Tidak pernah juga K.H. Mabe mengajarkan 
untuk menerima sedekah yang diberikan kepada imam dan 
orang yang mengangkat bulekang, justru orang yang masih 
hidup memberikan sedakah kepada orang yang telah 
meninggal”.128 
 
 
 
 

                                                             

127Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

128Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun), Imam Masjid Nurussa’adah Lingkungan 
Sulurang, Wawancara,  Kelurahan Tonrokassi, 5 Oktober 2023. 
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2. Niat 

Dalam kitab K.H. Mabe yang berjudul Kayfiyyadussolaatu 

Wa’ibaadatu Mahrihaa telah dijelaskan terkait niat yang dibaca imam. 

Adapun niatnya berbahasa Makassar yaitu: kuniyakkangi anne ulunna 

tumatea tulusu’  mange ri akhirat, bangkenna kuniyakkang 

antinrangangi linoa. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu: saya niatkan 

kepala orang meninggal ini langsung ke akhirat, kakinya saya niatkan 

menendang dunia ini.  

Menurut Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun) selaku murid dari 

K.H. Mabe di Kelurahan Tonrokassi berkata : 

“Kata isyarat (kepala) dari niat tersebut dapat dipahami melalui 
pemahaman tarekat, sebagian ulama ahli tarekat mengatakan 
bahwa manusia itu memiliki 13 bagian, yaitu 8 lapis (jasmani) 
tubuh manusia yang  terdiri dari bulu, kulit, daging, urat, darah, 
darah putih, tulang dan tulang sum-sum. Ditambah 5 sifat 
(rohani) yang diberikan kepada tubuh manusia, yaitu 
pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan hidup.”129 

Lebih lanjut, Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun) selaku murid 

dari K.H. Mabe di Kelurahan Tonrokassi menambahkan perkataannya 

diatas  yaitu: 

“Kepala merupakan tempat dominasi dititipkannya 5 sifat Allah 
tersebut. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung 
untuk mencium, perasaan yang diatur oleh otak dan kepala 
termasuk rukun hidup, itu semua hanya sebagai alat yang 
difungsikan oleh rohani.  Jadi isyarat “kepala” tersebut bermakna 
“rohani” yang menuju ke akhirat. Begitu pula “kaki” dijadikan 
sebagai isyarat menendang dunia dalam usaha untuk 
meninggalkannya agar tidak menjadi penghalang rohani orang 
yang meninggal tersebut menuju ke akhirat.”130 

                                                             

129Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

130Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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Penjelasan diatas mengenai makna dari penggunaan kata 

“kepala” masih sulit untuk dipahami oleh orang awam karena 

menggunakan pendekatan tarekat. Oleh sebab itu, makna dari isyarat 

“kepala” dan “kaki” diatas kebanyakan diketahui oleh murid K.H. Mabe 

yang waktu masih hidupnya beliau lebih banyak mengajarkan 

muridnya ilmu fiqih, tasawuf dan tarekat.  

Namun tidak semua Imam Sikkiri’ Bulekang menggunakan niat 

diatas karena adanya perbedaan pemahaman, salah satunya yaitu 

pendapat Abduh Salam Daeng Salang selaku imam masjid Nurussa’adah 

Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi berkata : 

“Niat Sikkiri’ Bulekang atau Tahlele akkulleji ammake niat 
maraeng iyami antu : kuniakkangi anne pahalana sikkiri’/tahlilka 
nipasidakkangi mange ri taumatea iareka almarhum/almarhuma 
fulan bin/binti fulan. Akkulle tonji ammake Bahasa Indonesia : 
saya berniat menyedekahkan pahala dzikir/tahlil ini mengalir 
kepada almarhum/almarhumah si fulan bin/binti fulan”. 

Artinya : 

“Niat Sikkiri’ Bulekang atau Tahlele bisa menggunakan niat lain 
(selain niat dikitab K.H. Mabe) yaitu: kuniakkangi anne pahalana 
sikkiri’/tahlilka nipasidakkangi mange ri taumatea iareka 
almarhum/almarhuma fulan bin/binti fulan. Boleh juga 
menggunakan bahasa Indonesia : saya berniat menyedekahkan 
pahala dzikir/tahlil ini mengalir kepada almarhum/almarhumah 
si fulan bin/binti fulan”.131 
 

Walaupun niat di dalam prosesi Tradisi Sikkiri’ Bulekang dari 

Abduh Salam Daeng Salang berbeda dengan yang diajarkan di dalam  

kitab K.H. Mabe, tetapi pendapat beliau sebenarnya mengambil dari 

penjelasan di dalam kitab tersebut yang mengatakan bahwa sunnah 

tongi nibacang tahlele napahalana nipasidakkangi mange ri tubuh alusu’ 

                                                             

131Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun), Imam Masjid Nurussa’adah Lingkungan 
Sulurang, Wawancara,  Kelurahan Tonrokassi, 5 Oktober 2023. 



60 

 
 

na tumatea. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu: sunnah juga 

dibacakan tahlil dan pahalanya di sedekahkan ke tubuh halus (roh) dari 

orang meninggal.  

Menurut Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun) selaku murid dari 

K.H. Mabe di Kelurahan Tonrokassi berkata: 

“Jika dari kalimat niat di dalam kitab K.H. Mabe itu untuk 
membahagiakan rohani orang meninggal dan  kalimat niat dari 
pemahaman Daeng Salang itu untuk disedekahkan kepada orang 
meninggal. Kalau persamaannya itu, sama-sama tujuannya untuk 
mendoakan orang yang telah meninggal.”132 

Persoalan niat diatas itu hanya dari segi kalimatnya saja. Niat di 

dalam kitab K.H. Mabe itu tidak menggunakan kalimat “menyedekahkan 

kepada orang meninggal” tetapi dasar dari Tradisi Sikkiri’ Bulekang  

yang diajarkan K.H. Mabe dan dipahami masyarakat Kelurahan 

Tonrokassi adalah sedekah sikkiri’ kepada orang yang telah meninggal. 

Sedangkan kalimat niat dari pemahaman Abduh Salam Daeng 

Salang itu lebih menginginkan bahwa dasar dari Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang yaitu sedekah sikkiri’ kepada orang yang telah meninggal 

tersebut, langsung disebutkan di dalam niat. Jadi walaupun niatnya 

berbeda dari segi kalimat tetapi dasar pelaksanaan Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang ini sama. 

 

 

 

 

 

                                                             
132

Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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3. Sikkiri’  

Selain bulekang dan niat sebagai syarat sah-nya tradisi ini ialah 

sikkiri’. Adapun kalimat sikkiri’ tersebut yaitu Laailaaha Ilallaah 

Muhammadur Rasulullah. Hal ini diperkuat oleh kitab K.H. Tahir Mabe 

dengan penjelasan hadist dari riwayat Imam Suyuti, adapun hadistnya 

yaitu: 

مِهِ 
َ
 اُلله مِنْ ف

َ
رَخ

َ
 رَسُوْلُ االله، ف

ُ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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Artinya: 

“Barang siapa yang mengatakan Laailaaha Illallaah 
Muhammadurrasulullah, maka Allah Swt yang mengeluarkan 
dimulutnya satu malaikat menyerupai burung yang terbang 
keatas langit hingga ke arasy-nya Allah Swt. Kemudian 
berkatalah malaikat yang membawa arasy, berhentilah atas izin 
dan kebesaran Allah Swt. Berkata pula burung tersebut, saya 
tidak akan berhenti sampai saya dimaafkan oleh Allah Swt orang 
yang mengatakan Laailaaha Illallaah Muhammadurrasulullah. 
Maka Allah Swt mengatakan berhentilah, saya sudah memaafkan 
hambaku yang mengucapkan Laailaaha Illallaah 
Muhammadurrasullullah (Riwayat Imam Suyuti dalam kitab 
Durrotun Nasihin).” 

Selain hadist diatas sebagai landasan Tradisi Sikkiri’ Bulekang, 

K.H. Mabe juga menyebutkan didalam kitabnya terkait hadist lain 

sebagai hadist tambahan atau penguat dari hadist diatas yang lebih 

jelas dan lebih mudah dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: 

 
ُ
ة
َ
ك
َ
ةٍ صَد

َ
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َ
لُّ ت

ُ
 ك

Artinya: 

“Setiap kalimat Laailaaha Illallaah itu sedekah (H.R Bukhari dan 
Muslim).” 
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  Hadist diatas menjelaskan terkait orang yang mengucapkan 

kalimat Laailaaha Illallaah Muhammadurrasulullah diberikan 

pertolongan oleh Allah Swt. Untuk lebih jelasnya, menurut Manrurungi 

Daeng Joa’ 67 tahun selaku murid dari K.H. Mabe di Kelurahan 

Tonrokassi berkata: 

“Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang yang dapat 
mengucapkan kalimat Laailaaha Illallaah 
Muhammadurrasulullah diakhir hayatnya adalah orang yang 
mendapatkan rahmat dari Allah Swt sehingga dia dimaafkan dan 
diterima disisi Allah Swt. Tetapi jika dia tidak bisa mengucapkan 
kalimat Laailaaha Illallaah Muhammadurrasulullah diakhir 
hayatnya, maka seperti hadist yang dipaparkan setelahnya 
bahwa tahlil itu bisa disedekahkan pahalanya sehingga itulah 
alasan Tradisi Sikkiri’ Bulekang ini dilaksanakan, yaitu agar 
orang yang hidup bisa membantu rohani dari orang meninggal 
tersebut agar dimaafkan dan diterima disisi Allah Swt. Manusia 
hanya berikhtiar dan Allah penentu dari rahmat-nya yang akan 
diberikan kepada hamba-hambanya.”133 

Manrurungi Daeng Joa’ sebagai murid dari K.H. Mabe di 

Kelurahan Tonrokassi juga menyebutkan salah satu hadist yang 

menjelaskan keutamaan dari kalimat Laailaaha Illallaah, di dalam 

hadist riwayat Abu Daud dan dikatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani 

dalam Misykatul Mashobib no. 1621, yaitu: 
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جَن

ْ
لَ ال

َ
خ
َ
 اُلله د

َّ
 اِلْ

َ
اِله
َ
مِهِ لْ

َ
لً
َ
 آخِرُك

َ
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Artinya: 

“Barang siapa yang akhir perkataannya adalah Laailaaha 
Ilallaah, maka dia akan masuk syurga.134 

                                                             

133Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

134Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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Manrurungi Daeng Joa’ 67 tahun selaku murid dari K.H. Mabe di 

Kelurahan Tonrokassi menjelaskan alasan terkait sikkiri’ yang 

digunakan di dalam tradisi ini bukan hanya kalimat Laailaaha Illallaah 

tetapi juga kalimat Muhammadur Rasulullah, berikut penjelasannnya: 

“Ketika Nabi Adam diciptakan lalu membuka matanya dan 
melihat tulisan kalimat syahadat dibawah arasy, setelah itu 
adam berkata “ya Allah siapa gerangan pemilik nama yang 
bersandingan denganmu, betapa beruntung orangnya, betapa 
mulia orangnya” lalu adam mendengar suara “wahai adam, nama 
itu (Muhammad) adalah nama pilihanku, nama kekasihku”. 
Bahkan Allah mengatakan seandainya bukan lantaran 
Muhammad, saya tidak menciptakan langit dan bumi, 
seandainya bukan lantaran Muhammad saya tidak menciptakan 
dunia dan akhirat, seandainya bukan lantaran Muhammad saya 
tidak menciptakan surga dan neraka.”135 

Kalimat Muhammadurrasulullah adalah ungkapan pengakuan 

kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah Swt. Nabi Saw 

dijadikan sebagai perantara untuk mendakwahkan kalimat Laailaaha 

Ilallaah sehingga kita bisa hidup sekarang sebagai umat muslim 

lantaran perjuangannya untuk menegakkan syi’ar Islam sebagai agama 

yang diridhoi Allah Swt. 

Kalimat Laailaaha Illallaah Muhammadur Rasulullah 

memberikan pemahaman bahwa manusia dilahirkan hingga meninggal 

memiliki tugas atau amanah untuk selalu sikkiri’ kepada Allah Swt. Dan 

berkat Nabi Muhammad Saw yang mengajarkan kita cara melaksanakan 

tugas atau amanah tersebut, yaitu dengan melaksanakan shalat lima 

waktu sebagai sikkiri’ yang diwajibkan umat muslim dan ibadah sikkiri’ 

lainnya.136 

                                                             

135Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

136Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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Oleh karena itu Tradisi Sikkiri’ Bulekang atau Tahlele’na Tumatea 

adalah salah satu usaha masyarakat Kelurahan Tonrokassi untuk 

senantiasa sikkiri’ kepada Allah, yang bukan hanya shalat sebagai 

kewajiban tetapi umat muslim bisa menggunakan akalnya dalam 

menciptakan cara sikkiri’ kepada Allah selama tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan sunnah. Kemudian mengakui bahwa Nabi 

Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam yang di utus oleh Allah 

Swt sehingga harus mengikuti sunnahnya. 

Manrurungi Daeng Joa’ sebagai murid dari K.H. Mabe di 

Kelurahan Tonrokassi juga menyebutkan salah satu firman Allah Swt di 

dalam Q.S Al-Anbiya’/21:107. 

مِيْْ َ  
َ
عٰل
ْ
ل
ِّ
 ل
ا
 رَحْمَة

َّ
 اِلَّ

َ
ك
ٰ
ن
ْ
رْسَل

َ
 ا
ٓ
  (٧٠١) وَمَا

Terjemahan:   
“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali 
sebagai rahmat bagi seluruh alam.”137 

Dari penjelasan diatas kita sudah mengetahui sikkiri’ yang 

digunakan di dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang. Hal penting lainnya yang 

harus diketahui adalah ketika disikkiri’ dengan kalimat Laailaaha 

Illallaah Muhammadurrasululah dan kalimat tersebut diulang sebanyak 

empat kali. Adapun makna dari sikkiri’ yang diulang sebanyak empat 

kali itu dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan tarekat.  

Menurut Manrurungi Daeng Joa’ 67 tahun selaku murid dari K.H. 

Mabe di Kelurahan Tonrokassi berkata : 

“Penciptaan manusia itu dari 4 unsur pokok yaitu: butta (tanah), 
Je’ne’ (air), anging (angin) dan pepe’ (api). Makanya orang yang 

                                                             
137

Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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paham bahan baku diciptakannya manusia dari 4 unsur tersebut 
pasti akan shalat (sikkiri’ wajib), karena dalam shalat ada 4 
posisi penting yaitu: berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Berdirinya 
hamba dalam shalat adalah wujud pengabdian dirinya dari unsur 
api, rukuknya hamba dalam shalat  adalah wujud pengabdian 
dirinya dari unsur angin, sujudnya hamba dalam shalat adalah 
wujud pengabdian dirinya dari unsur air, duduknya hamba Allah 
dalam shalat adalah wujud pengabdian dirinya dari unsur 
tanah.”138 

Terkait penjelasan diatas bahwa hubungan antara sikkiri’ 

Laailaaha Illallaah Muhammadur Rasulullah dengan makna dari empat 

kali pengulangan sikkiri’ di dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang, merupakan 

pembuktian kita sebagai manusia dalam mempercayai Allah Swt 

sebagai satu-satunya Tuhan dan melalui shalat sebagai bukti 

penyembahan kita kepada Allah Swt, yang sesuai dengan tuntunan dari 

Nabi Muhammad Saw. 

Setelah sikkiri’ selesai, maka goyangan bulekang tersebut juga 

berhenti dan langsung menuju  kearah pemakaman, serta diikuti 

masyarakat lainnya yang posisinya berada dibelakang bulekang. 

Sebenarnya diperbolehkan ketika Tradisi Sikkiri’ Bulekang selesai bisa 

langsung dinaikkan ke mobil menuju kepemakaman, tetapi ketika 

rumah yang sedang berduka tersebut dekat dengan pemakaman, maka 

mereka lebih memilih untuk berjalan kaki sambil mengangkat bulekang. 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang sebenarnya bukan semata-mata hanya 

sebagai perantara untuk menyedekahkan pahala kepada orang yang 

telah meninggal. Tetapi juga sebagai pemantik kepada masyarakat yang 

mengikuti dibelakang bulekang untuk menuju kepemakaman dengan 

memperbanyak mengingat Allah.  

 

                                                             
138

Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 
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D.  Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang  

Islam sebagai agama yang bersifat menerima masukan dari luar 

tetapi juga bersifat menyaring segala masukan dari luar. Mengenai Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang, merupakan salah satu tradisi masyarakat Kelurahan 

Tonrokassi yang bersifat lokal. Diterimanya Tradisi Sikkiri’ Bulekang oleh 

masyarakat Kelurahan Tonrokassi membuktikan bahwa Islam menerima 

masukan dari luar. Berikut pendeskripsian yang menjadi alasan sehingga 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang ini sesuai dengan budaya Islam itu sendiri dari 

aspek : 

1. Bahasa 

Nama dari tradisi ini berbahasa Makassar yaitu “Sikkiri’ 

Bulekang” yang artinya “Dzikir Keranda” atau biasa juga disebut 

“Tahlele” yang artinya “Tahlil”. Begitu pula dengan niat yang ada di 

kitab K.H. Mabe yang membahas Tradisi Sikkiri’ Bulekang juga 

menggunakan Bahasa Makassar, walaupun boleh menggunakan niat 

lain selama inti dari niat tersebut untuk menyedekahkan amal sikkiri’ 

dari imam sikkiri’ dan para pengangkat bulekang. 

Mengenai penggunaan bahasa dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang, 

menurut Abduh Salam Daeng Salang selaku imam masjid Nurussa’adah 

Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi berkata: 

“Punna a niaki tawwa kulleji ammakee Bahasa Mangkasarak, 
Bahasa Indonesia, Bahasa Bugis, siagang bahasa marenga. 
Nasaba’ karaeng Allah Ta’ala antu naisseng ngasengji 
bahasayya.” 

Artinya : 

“Jika ingin berniat (di dalam prosesi Tradisi Sikkiri Bulekang) 
bisa menggunakan  Bahasa Makassar, Bahasa Indonesia, Bahasa 



67 

 
 

Bugis dan bahasa lainnya. Karena Allah Swt itu mengetahui 
segala bahasa.”139 

Di dalam kitab K.H. Mabe tersebut juga memberikan dalil 

menyangkut Tradisi Sikkiri’ Bulekang dengan menggunakan Bahasa 

Arab. Tetapi ketika menjelaskan maksud dari dalil tersebut, K.H. Mabe 

menggunakan tulisan Arab yang berbahasa Makassar (Aksara Serang).  

2. Pengetahuan 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang merupakan hasil dari pemikiran 

manusia yang dilandasi oleh agama Islam. Nabi Muhammad Saw 

sebagai panutan umat Islam bahkan tidak pernah mengajarkan praktik 

dari Tradisi Sikkiri’ Bulekang. Tetapi nilai di dalam Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang ini selaras dengan Islam, karena terdapat kalimat Laailaaha 

Illallaah Muhammadur Rasulullah. Adapun bulekang digunakan sebagai 

wadah dan isi dari wadah itu ialah sikkiri’nya . 

Menurut Hj. Naharia Daeng Kanang (58 tahun) selaku istri kedua 

K.H. Mabe berkata: 

“K.H. Mabe tidak suka ketika pemahaman yang diajarkan 
olehnya dijelek-jelekkan, dia (K.H. Mabe) itu biasa berdebat 
(gagasan) dengan orang yang menjelek-jelekkan ajaran 
pemahamannya. Makanya K.H. Mabe membuat kitab untuk 
membantah pendapat orang yang menentangnya”.140 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa K.H. Mabe 

sebagai pelopor Tradisi Sikkiri’ Bulekang di Kabupaten Jeneponto telah 

berusaha agar tradisi ini bisa bertahan dengan membuat kitab sebagai 

pegangan murid dan masyarakat umum untuk memberikan penjelasan 

                                                             

139Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun), Imam Masjid Nurussa’adah Lingkungan 
Sulurang, Wawancara,  Kelurahan Tonrokassi, 5 Oktober 2023. 

140Hj. Naharia Daeng Kanang (58 tahun), istri kedua K.H. Mabe, Wawancara, 
Kelurahan Tonrokassi Barat, Lingkungan Kassi 12 Oktober 2023. 
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bahwa tradisi ini berlandaskan hadist Nabi Muhammad Saw. Dan usaha 

tersebut tidak sia-sia karena Tradisi Sikkiri’ Bulekang masih 

dilaksanakan sesuai yang diajarkan K.H. Mabe, khususnya di Kelurahan 

Tonrokassi. 

3. Ukhuwah Islamiyah 

Islam telah mengajarkan yang namanya ukhuwah Islamiyah 

yang artinya persaudaraan sesama umat Islam walaupun berbeda suku, 

bahasa, warna kulit dan lain sebagainya. Berbicara terkait Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang, setiap prosesinya dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah. 

Oleh karena itu tanpa adanya ukhuwah Islamiyah maka tradisi ini tidak 

bisa dilaksanakan.  

Menurut Faisal Daeng Baso (55 tahun) selaku masyarakat 

Lingkungan Sulurang Kelurahan Tonrokassi di Tradisi Sikkiri’ Bulekang 

berkata: 

“Punna anrinni ja antu iyah tinggiji passaribattanganna.” 

Artinya : 

“Kalau disini itu (Kelurahan Tonrokassi) tinggi rasa 
persaudaraannya (ukhuwah Islamiyah).”141 

Jika dilihat dari pelaksanaan Tradisi Sikkiri Bulekang ini butuh 

banyak orang yang mengangkat bulekang dengan jumlah enam atau 

delapan orang. Mereka mengangkat bulekang tersebut dengan alasan 

karena kerabat, tetangga, saudara dan yang paling utama adalah 

saudara seagama, semua itu bernilai ukhuwah Islamiyah. 

 

                                                             
141

Faisal Daeng Baso’ (55 tahun), masyarakat Lingkungan Sulurang, Wawancara, 
Kelurahan Tonrokassi, pada 5 Oktober 2023. 
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Kemudian jika yang meninggal perempuan, maka diperbolehkan 

perempuan yang mengangkat bulekang tersebut untuk di sikkiri’ 

dengan alasan bukan hanya laki-laki saja tetapi perempuan diberikan 

kesempatan sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah. Maka hal 

tersebut juga berlandaskan ukhuwah Islamiyah.  

Bahkan mereka yang melaksanakan Tradisi Sikkiri’ Bulekang itu 

(para pengangkat bulekang dan imam sikkiri’) tidak dibayar dengan 

alasan mereka ikhlas melakukannya karena sudah menjadi kewajiban 

bagi setiap muslim untuk membantu sesama muslim, ini juga disebut 

sebagai ukhuwah Islamiyah. 

4. Peralatan Hidup dan Teknologi 

Manusia selaku makhluk yang memiliki akal mampu 

menciptakan sesuatu hal untuk memudahkan aktifitas sehari-harinya. 

Salah satu alat penting yang diciptakan manusia adalah bulekang atau 

keranda. Walaupun bulekang hanya digunakan saat seseorang telah 

meninggal dunia, tetapi bulekang ini sangat efisien digunakan untuk 

mengangkat jenazah.  Di dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang terdapat 

prosesi pengangkatan jenazah menggunakan bulekang atau kerada, 

sehingga bulekang menjadi peralatan penting dalam terlaksananya 

tradisi ini.  

Menurut Faisal Daeng Baso terkait penggunaan bulekang di 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang berkata: 

“Riolo antu bulekang bulo nipake, nasaba’ anjomi paling lomo 
nigappa na lomo tong punna erok niparek bulekang. Mingka 
kamma-kammanne bulekang bassi mami nipake, tenamo riballasa 
kamma riolo punna niak tau ammoterang apparek pakisseng 
bulekang battu ri buloa, ka nikamallakkang rapusu’mi anjo buloa 
na pas ripanaik jenazahya tepoki bulekanga. Bedai punna bassi 



70 

 
 

nipake ka a’nassami kassakna mana tanisambe-sambei appulo 
tahun.” 

Artinya :  

Dulu itu menggunakan bulekang dari bambu, karena itu yang 
paling mudah didapatkan dan mudah dibuat menjadi bulekang. 
Tetapi sekarang sudah menggunakan bulekang besi, sudah tidak 
seperti dulu yang ketika ada orang meninggal harus bikin lagi 
bulekang dari bambu, karena ditakutkan bambu tersebut rapuh 
dan ketika jenazah dinaikkan ke bulekang tersebut akan patah. 
Berbeda ketika menggunakan besi karena sudah pasti lebih kuat 
walaupun tidak diganti (bulekang) bertahun-tahun (awet).”142 

5. Seni 

Setiap manusia pasti memiliki budaya dan setiap budaya pasti 

identik dengan seni. Seni yang diciptakan oleh manusia merupakan 

sesuatu yang menjadi pembeda dari budaya yang lainnya. Oleh karena 

itu budaya dan seni tidak bisa dipisahkan karena merupakan salah satu 

unsur yang sudah menyatu dengan budaya. 

Berbicara terkait Islam sebagai salah satu agama yang dianut 

oleh manusia, masyarakat muslim pasti memiliki seni dalam 

menjalankan agama Islam. Islam itu sendiri telah menjelaskan terkait 

budaya yang diciptakan oleh masyarakat muslim agar sejalan dengan 

ajaran Islam. Salah satu contoh seni yang diciptakan masyarakat 

muslim dan sudah diselaraskan dengan ajaran Islam itu sendiri yaitu 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang yang lakukan oleh masyarakat muslim 

Kelurahan Tonrokassi. 

 

                                                             
142

Faisal Daeng Baso’ (55 tahun), masyarakat Lingkungan Sulurang, Wawancara, 
Kelurahan Tonrokassi, pada 5 Oktober 2023. 
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Adapun Tradisi Sikkiri’ Bulekang menurut Manrurungi Daeng 

Joa’ 67 tahun selaku murid dari K.H. Mabe di Kelurahan Tonrokassi 

berkata : 

“Yang namanya tradisi itu pasti memiliki seni, jadi sama dengan 
Tradisi Sikkiri’ Bulekang atau Tahlele ini memiliki seni.”143 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang dapat dikatakan sebagai seni sikkiri’ 

yang bisa menjadi pengingat kepada Allah Swt dan agar orang yang 

meninggal tersebut mendapatkan pahala dari sikkiri’ tersebut.144  

Begitu pula dari makna atau isyarat pada setiap prosesi Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang yaitu goyangan pada bulekang sebagai isyarat 

penghormatan kasih sayang terakhir kepada jenazah juga termasuk 

seni.145  

Bahkan sikkiri’ yang dilantunkan oleh imam dan para 

pengangkat bulekang menggunakan irama yang khas, maka itu juga 

termasuk sebuah seni.146 

Dari penjelasan diatas sudah memberikan pemahaman bahwa 

nilai seni yang terkandung dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang ini adalah 

nilai seni dalam ibadah muamalah atau ibadah manusia kepada sesama 

manusia dan itu diperbolehkan oleh Allah Swt, karena selaras dengan 

Al-Qur’an dan Hadist. 

                                                             
143Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 

Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

144Abduh Salam Daeng Salang (75 tahun), Imam Masjid Nurussa’adah Lingkungan 
Sulurang, Wawancara,  Kelurahan Tonrokassi, 5 Oktober 2023. 

145Manrurungi Daeng Joa’ (66 tahun), murid dari K.H. Mabe, Wawancara, Kelurahan 
Tonrokassi, Lingkungan Ora’-Orasa’, 12 Oktober 2023. 

146Suprianto (56 tahun), sekretaris kelurahan, Wawancara, Kelurahan Tonrokassi, 
Lingkungan Ci’nong Timur, 13 November 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Sikkiri’ Bulekang ini adalah tradisi yang berasal dari Desa 

Cikoang (Takalar), tetapi muncul di Jeneponto karena dipelopori oleh 

ulama yang bernama K.H. Muhammad Fasya Tahir Daeng Mabe atau 

beliau lebih dikenal dengan sebutan K.H. Mabe. Hijrahnya beliau 

disambut hangat oleh masyarakat Jeneponto, hingga beliau memiliki 

banyak murid ketika menetap di Kelurahan Tonrokassi. Faktor 

pendukung lestarinya Tradisi Sikkiri Bulekang karena keahlian K.H. 

Mabe dalam mengarang kitab yang membahas dalil landasan Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang sebagai pegangan murid dan masyarakat. 

2. Tradisi Sikkiri’ Bulekang ini sebagai penghormatan terakhir dengan 

cara jenazah di sikkiri’ dengan kalimat  Laailaaha Illallaah 

Muhammadurrasululah sebanyak empat kali diatas bulekang sambil 

digoyang-goyangkan oleh imam, beserta masyarakat yang mengangkat 

bulekang tersebut. Semuanya itu memiliki makna dari setiap prosesi 

bulekang, niat dan sikkiri’nya. 

3. Tradisi Sikkiri’ Bulekang merupakan salah satu budaya lokal yang 

muncul sebagai responnya terhadap Islam yang menerima budaya lokal 

dan masukan dari umat muslim melalui kreatifitasnya dalam 

menggunakan akalnya. Jadi persoalan nilai-nilai budaya Islam yang 

terdapat di dalam Tradisi Sikkiri’ Bulekang sudah pasti ada, mulai dari 

bahasa, pengetahuan, ukhuwah Islamiyah, peralatan hidup dan 

teknologi, serta seni. 
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B.  Implikasi 

Dengan berdasar pada rumusan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran agar tradisi ini tetap dilestarikan dan dikenal oleh 

generasi penerus serta tidak hilang seiring perkembangan zaman 

diantaranya yaitu : 

1. Untuk para masyarakat Kelurahan Tonrokassi dan pemerintah 

setempat agar kiranya bersama-sama menjaga pelestarian Tradisi 

Sikkiri’ Bulekang atau Tahlele yang menjadi salah satu khazanah budaya 

Islami yang bersifat lokal. 

2. Para tokoh yang dianggap mengetahui nilai-nilai dari Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang ini harus menyampaikannya kepada masyarakat Kelurahan 

Tonrokassi terkait nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka hal 

tersebut akan lebih semakin menjaga kelestarian Tradisi Sikkiri’ 

Bulekang hingga ke generasi-generasi yang akan datang. 

3. Kepada para peneliti-peneliti lainnya, agar kiranya tertarik meneliti 

Tradisi Sikkiri’ Bulekang dari segi aspek lainnya, karena salah satu 

faktor lestarinya suatu budaya jika dilakukan pengkajian mendalam. 

Maka Tradisi Sikkiri’ Bulekang ini perlu dikaji dari berbagai aspek oleh 

peneliti lain untuk pengembangan ilmu, khususnya ilmu agama Islam. 
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bulekang. 

 

Prosesi Tradisi Sikkiri’ Bulekang  ketika bulekang sudah diangkat oleh 

beberapa orang. 

 

Prosesi Tradisi Sikkiri’ Bulekang ketika imam sudah siap memimpin sikkiri’ 

sambil bulekang digoyangkan secara perlahan menggunakan tangan 

kanannya. 
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Sampul copy-an dari buku kitab K.H. Muhammad Fasya Tahir Daeng Mabe 

yang membahas Tradisi Sikkiri’ Bulekang. 

                      

Isi dari copy-an buku K.H. Muhammad Fasya Tahir Daeng Mabe yang 

didapatkan dari salah satu informan. 
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BIOGRAFI PENULIS 

Nama saya Al Kaswin Halimin, anak dari 

sepasang suami istri yang bernama Halimin 

dan Hasniah. Saya terlahir sebagai anak ke 2 

dari 2 bersaudara, kakak saya berjenis kelamin 

perempuan yang diberi nama Sulfauzi Halimin. 

Saya lahir di Sungguminasa 11 November 

2001, tepat pada pukul 01:00 dini hari. 

Memulai jejang pendidikan dasar di SD Inpres 

Kalukuang Boka selama 6 tahun dan 

melanjutkan sekolah menengah pertama di 

Madrasah Tsawaniyah MDIA TAQWA Makassar selama 3 tahun dan masuk ke 

jenjang penddikan menengah atas di Madrasah Aliah Bahrul Ulum Bontorea 

Gowa selama 3 tahun dan melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan 

tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil 

jurusan Sejarah Peradaban Islam Strata Satu (S1) selama 3 tahun 8 bulan. Di 

perguruan tinggi, penulis juga memasuki organisasi selama kuliah yaitu 

menjadi anggota di HMJ. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh 

Allah Swt sehingga bisa menimbah ilmu yang diharapkan bermanfaat dan 

menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Penulis berharap dengan ilmu yang 

didapatkan bisa membanggakan orang tua yang telah mendoakan dan 

mendukung agar bisa menjadi anak yang berpendidikan, serta bermanfaat 

bagi masyarakat, agama dan bangsa. 

 

 

 


