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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama  

 ا
Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
s\a s\ es (dengan titik di atas) 

 ج
jim J Je 

 ح
h{a h} ha (dengan titik di bawah) 

 خ
kha Kh ka dan ha 

 د
dal D De 

 ذ
z\al z\ zet (dengan titik di atas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
zai Z Zet 

 س
sin S Es 

 ش
syin Sy es dan ye  

 ص
s}ad s} es (dengan titik di bawah) 

 ض
d}ad  d} de (dengan titik di bawah) 
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 ط
t}a t} te (dengan titik di bawah) 

 ظ
z}a z} zet (dengan titik di bawah 

 ع
‘ain ‘ apostrof terbalik 

 غ
gain G Ge 

 ف
Fa F Ef 

 ق
qaf Q Qi 

 ك
kaf K Ka 

 ل
lam L El 

 م
mim M Em 

 ن
nun  N En 

 و
wau W We 

 ه
Ha H Ha 

 ء
hamzah ‘ Apostrof 

 ى
Ya Y Ye 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 
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Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fathah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 dammah u u ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  ي

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

 

 و

 

 

 

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  ..ا|َ َي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 
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4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i) ,(ـِ)

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-).  
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
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oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Nur Said  

Nim     : 10100116127 

Judul   :  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani Pada Masyarakat Desa 

Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 
 

Di kalangan masyarakat Mamuju, khususnya yang berada di Desa 

Karampuang terdapat tradisi turun temurun yang dilaksanakan setiap tahunnya 

yaitu tradisi Talibarani yang dimana peneliti mengambil tradisi tersebut sebagai 

pokok dari penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani 

Pada Masyarakat Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 

Adapun beberapa yang menjadi submasalah yaitu Proses Pelaksanaan Tradisi 

Talibarani, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Talibarani, dan Pandangan 

Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani di Desa Karampuang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu pendekatan Syar’i dan pendekatan sosiologis. Adapun 

sumber data penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berupa wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. 

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang 

berhubungan dengan penelitian penulis dan juga data yang diperoleh dari 

pemerintah setempat yang berkaitan dengan objek penelitian, dan teknis analisis 

data yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: seleksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh. 

Hasil penelitan ini menujukkan bahwa proses tradisi Talibarani 

dilaksanakan setiap tahunnya yang dimana jika ada masyarakat yang akan di Gane 

(pembacaan doa-doa permohonan untuk arwah leluhur) maka tradisi ini akan 

dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentukan dan tergantung dari kondisi 

keuangan keuangan keluarga yang akan melaksanakan tradisi tersebut, tradisi ini 

dilaksanakan pada dua tempat yaitu diatas rumah dan dipekarangan rumah yang 

cukup luas dengan waktu pelaksanaan satu hari dengan membacakan doa untuk 

arwah leluhur agar keluarga yang melakukan tradisi ini dapat dilindungi dari 

musibah dan sembuh dari penyakit yang dialaminya dengan menyiapkan sesajen 

untuk arwah nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Karampuang sangat 

memegang teguh tradisi peninggalan nenek moyang mereka, sehingga masyarakat 

mempercayai bahwa ketika tradisi ini tidak dilaksanakan maka mereka akan 

mendapatkan musibah atau penyakit pada keluarga mereka, perbuatan ini telah 

melanggar syariat Islam karena telah mempercayai sesuatu diluar ketentuan Allah 

swt.  

Implikasi dari penelitian ini adalah agar dapat menambah referensi tentang 

tradisi Talibarani pada masyarakat Mamuju, mengingat bahwa referensi tentang 

tradisi Talibarani terbatas, serta agar masyarakat Mamuju pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya dapat mengenal tradisi Talibarani. Dan dapat 

mengambil sisi positif dari tradisi Talibarani lalu membuang sisi negative dari 

tradisi Talibarani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebudayaan merupakan suatu sistem kepercayaan yang dilahirkan oleh 

orang-orang terdahulu dan mempercayai memiliki hubungan timbal balik dalam 

kehidupan masyarakat, kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang sangat 

erat dengan agama atau sistem kepercayaan (belive system). Kebudayaan suatu 

masyarakat atau bangsa sering melahirkan suatu agama atau sistem kepercayaan 

tertentu. Sebaliknya suatu sistem kepercayaan tertentu yang dianut oleh mayoritas 

penduduk di suatu tempat merupakan manifestasi dari sistem budaya yang berlaku 

disitu atau paling tidak memiliki kesesuaian dengan sistem nilai yang dianut oleh 

penduduk yang bersangkutan.1 

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas misalnya 

kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata 

karma, kebudayaan sebagian sebagai dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu 

suku dengan suku lainnya.2 Budaya pada hakikatnya adalah suatu hal yang di-

turunkan turun temurun oleh nenek moyang kita. Setiap daerah pada hakikatnya 

memiiki budayanya masing-masing namun tidak sedikit juga daerah yang memiliki 

budaya yang sama dengan daerah lainnya.3  

                                                           
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Upacara Adat Kwangkay, (Proyek 

Pengembangan Media Kebudayaan, Jakarta, 1996/1997), h. 19. 
2Nursalam dan Halim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting 

Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa), 

Qadauna Volume 1 Nomor 3 (September 2020) h. 113  
3Hadriani dan Patimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bang-

sawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Qadauna Volume 1 Edisi Khusus (Oktober 

2020) h. 161 
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Adat merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di 

jalankan dalam masyarakat. Adat biasa juga disebut dengan tradisi, tradisi dalam 

arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna 

khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat 

tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu se-

bagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap 

jika benda material dibuang atau gagasan di lupakan. Tradisi mungkin akan muncul 

kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap 

aktif terhadap masa lalu.4   

Tradisi atau adat yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sangat 

erat kaitannya dengan sifat megis religious, yakni kepercayaan masyarakat terhadap 

sesuatu yang bersifat sakral.5 Dalam memahami sebuah tradisi yang ada di suatu 

daerah tertentu, ibarat menyelam ke dalam lautan agar dapat melihat kehidupan 

didalamnya. Hampir mustahil melihatnya tanpa bersentuhan dengan unsur-unsur 

budaya lain, dan hampir mustahil juga untuk memahaminya tanpa dalam nafas 

keseharian mereka. Suatu kebiasaan yang dianggap baik, cenderung dilakukan 

secara berulang-ulang yang biasanya diikuti oleh orang lain.6  

Tradisi sendiri adalah merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dengan ke-

hidupan ummat manusia. Realitanya dalam kehidupan di masyarakat memiliki 

                                                           
4Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan 

Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Qadauna Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019) h. 52 
5Muammar Muhammad Bakry, Laws Exegesis Versus (Comparative Studies In Under-

standing Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar, JICSA (Journal of Islamic 

Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1-21 
6Ihsan Musafir, Usman Jafar, dan Supardin, Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan 

Dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam), 

Al-Qadau Volume 7 Nomor 2 (Desember 2020) h. 78  
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peran cukup penting bahkan signifikan sebab ia bisa menjadi alat pemersatu dan 

menimbulkan rasa solidaritas dengan lingkungan sekitar. Melalui tradisi yang dia-

malkan terus menerus interaksi sosial antara satu dengan lainnya tetap terjaga. 

Selain itu pelestarian tradisi dari masa ke masa merupakan suatu bentuk perwujudan 

komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada leluhur.7  

Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi 

rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan dibentuk dari tata 

nilai yang luhur dan suci oleh lembaga masyarakat setempat. Nilai-nilai luhur dan 

suci ini diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.8 

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, upacara tradisional 

sebagai warisan budaya leluhur boleh dikatakan masih memegang peran penting 

dalam kehidupan masyarakat. Kita menyadari bahwa upacara tradisional yang 

didalamnya mengandung norma-norma atau aturan-aturan dalam hidup 

bermasyarakat sampai sekarang masih dipatuhi oleh masyarakat tersebut.  

Bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Bhineka 

artinya aneka, berbeda-beda, banyak ragam atau beragam. Bhineka menunjukkan 

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, heterogen, baik dari sisi 

suku, ras, agama, dan budayanya. Sedangkan Tunggal Ika menunjukkan 

semangat/cita-cita akan perlunya persatuan dari keanekaragaman tersebut. Jadi 

meskipun berbeda suku dan agama, kita tetap mementingkan persatuan, karena 

                                                           
7Indra Kurniawan dan Arif Rahman, Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif 

Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Shautuna Vol. 2, No. 1 

(Januari 2021), h. 201 
8Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 1995), h. 13. 
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itulah yang menjadi semboyan bangsa kita. Bhineka adalah kenyataan (das sein) 

sedangkan Ika adalah keinginan (das sollen).9 Bhineka Tunggal Ika juga dapat di-

artikan berbeda-beda tetap satu, maksudnya meskipun di Indonesia ini memiliki 

banyak suku, agama akan tetapi mengedepankan persatuan dalam bangsa ini. 

Dalam Al-Qur’an menjelaskan mengenai hal tersebut yakni terdapat dalam 

QS. Al-Hujurat/49 ayat 13 : 

خَلقَْنكَ م من ذكََرِ وَأنثىَ وَجَعلَْنكَ م ش ع وباً وَقَباَئل اِنَّا  يأَيُّهَا النَّاس  

نْدَ اللّ  أتَقْكَ مْ أنَِّ اللّ  عَلِيْم  خَبِيرَلِتعَاَرَف وَا اِنَّ أكَْرَمَك مْ عِ   

 

Terjemahnya : 

“ Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia 

diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Maha Teliti.”10 

 

Dapat kita pahami ayat diatas menjelaskan bahwa kita diciptakan dari 

berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal, keberagaman inilah yang menjadi 

sarana untuk kemajuan peradaban. Keberagaman itu untuk kita saling mengenal 

satu sama lain, dengan saling mengenal kita bisa membangun sebuah kerja sama 

dan saling membantu serta dapat saling memberi manfaat. Tafsiran ayat ini sejalan 

dengan semboyan bangsa kita yaitu Bhineka Tunggal Ika. 

                                                           
9Herimanto dan Winarno, Ilmu sosial dan Budaya Dasar, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014), 

h. 103-104. 
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Al-Hikmah, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 517 
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Manusia merupakan sekumpulan orang yang memiliki suatu budaya, 

wilayah, dan berintraksi dalam suatu hubungan sosial yang masyarakat tersebut 

mewariskan masa lalunya dengan mengingat nesehat dari para leluhur yang 

kemudian dilestarikan dengan menjaga dan menyampaikannya secara lisan turun 

temurun dari anggota masyarakat generasi satu hingga generasi selanjutnya. Begitu 

pula dengan peran dari anggota yang dituakan seperti pemimpin kelompok yang 

menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota masyara-

kat hingga ajaran tersebut sampai pada generasi selanjutnya.11  

Manusia memiliki kedudukan khusus dalam alam sekitarnya. Manusia 

memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain di dunia ini, yaitu bahwa manusia 

dikaruniai kecerdasan otak atau akal. Dengan menggunakan akal, manusia dapat 

memecahkan masalah yang dihadapinya dalam mempertahankan hidupnya. 

Manusia dengan akalnya dapat menciptakan berbagai alat untuk mempermudah 

hidupnya. Segala ciptaan manusia merupakan hasil usahanya untuk mengubah dan 

memberi bentuk susunan baru dari segala yang telah ada sesuai dengan kebutuhan 

jasmani dan rohaninya, itulah yang dinamakan dengan kebudayaan.12 

Kebudayaan mengandung makna lebur dari dua makna yaitu budi dan daya 

yang artinya himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan 

menggunakan hasil pendapat budi, untuk memperbaiki sesuatu dengan tujuan 

mencapai kesempurnaan.  

                                                           
11Siti Sharah Desemriany dan Lomba Sultan, Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang 

Perspektif ‘Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Shautuna Vol. 1, 

No. 3 (September 2020) h. 665 
12Ririn Darini, Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha, (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2013), h. 1 
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Kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata sanskerta, 

bhuddhayah, sebagai bentuk jamak dari kata buddhi dan daya. Kata itu mengandung 

arti segala sesuatu yang betautan dengan akal dan pikiran (buddhi) dan kemampuan 

mengadakan atau mencipta (dhaya). Budaya adalah daya dari budi yang berupa 

cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa 

itu. Pengertian kebudayaan secara luas terkait dengan pemikiran (ideas), benda 

hasil pemikiran ( artifacts), dan aktivitas (activities) dalam hidup bermasyarakat. 

Artinya antara masyarakat dan kebudayaan saling memengaruhi. Menurut 

kesepakatan para ahli kebudayaan akan mewujud pada tiga hal, yaitu sistem 

budaya, sistem sosial, dan sistem materi.13 Kebudayaan juga dapat dimaknai se-

bagai hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manu-

sia dengan belajar. 

Kebudayaan atau budaya merupakan hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia, 

manusia yang memiliki sebuah etika akan menghasilkan budaya yang memiliki 

nilai-nilai etika didalamnya. Budaya yang memiliki nilai etika yaitu budaya yang 

mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia dengan tetap menjaga nilai etika yang ada. Sedangkan budaya 

yang tidak memiliki nilai etika yaitu budaya yang akan merendahkan, bahkan dapat 

menghancurkan martabat kemanusiaan jika nilai etika yang ada di hilangkan. 

Namun demikian, untuk menentukan apakah suatu budaya dapat memenuhi nilai 

                                                           
13Ririn Darini, Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha, (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2013), h. 2 
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etika yang ada atau akan menyimpang  dari nilai etika itu sendiri bergantung pada 

paham yang diyakini oleh masyarakat budaya setempat.  

Kata kebudayaan juga diartikan sebagai sebuah kata benda yang berhubungan 

dengan barang-barang kebudayaan seperti karya-karya kesenian, alat-alat, 

bangunan-bangunan dan sebagainya. Kemudian kata kebudayaan ini mengalami 

pergeseran makna. Dimana kata kebudayaan yang dahulu sangat kaku, kini kata 

kebudayaan lebih dikenal sebagai sebuah kata kerja. Kebudayaan kini dihubungkan 

dengan berbagai kegiatan manusia seperti upacara-upacara, proses pekerjaan, 

perkawinan, dan sebagainya. Sebab itulah, kata kebudayaan kemudian juga 

termasuk tradisi, dan tradisi diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan 

norma-norma, adat istiadat, maupun kaidah-kaidah.14 

Indonesia memiliki berbagai macam ragam budaya, tradisi ataupun adat 

istiadat yang telah dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang. Tradisi yang ada 

di Indonesia beraneka macam dari sabang sampai merauke, terdapat tradisi yang 

sejalan dengan ajaran islam dan ada pula tradisi yang bertentangan dengan ajaran 

islam. 

Berbicara soal tradisi tentunya tidak lepas dari manusia atau masyarakat yang 

menjadi objek atau pelaku dari sebuah tradisi. Di Sulawesi Barat terdapat berbagai 

macam tradisi yang dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini, diantarnya tradisi 

Mamose, Topoalibe, Massossor Manurung, Talibarani, Polibeang Atang, dan masih 

banyak lagi, namun peneliti berfokus pada tradisi yang berada di Kabupaten 

                                                           
14C.A. Van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 11 
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Mamuju Kecamatan Mamuju Desa Karampuang yang memiliki tradisi menarik 

untuk diteliti yaitu tradisi Talibarani ( orang yang berani). 

Tradisi Talibarani merupakan tradisi pengobatan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Karampuang, dengan tujuan agar para arwah leluhur senantiasa 

menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Desa Karampuang khususnya bagi 

mereka yang melakukan tradisi ini. Dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat beberapa 

ritual yang dijalankan, melihat ritual yang dilakukan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap tradisi ini, agar dapat diketahui pandangan hukum 

Islam terhadap tradisi tersebut. 

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani Pada Masyarakat Desa Karampuang 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada pendapat masyarakat Desa Karampuang 

mengenai tradisi Talibarani dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi 

Talibarani ini.  

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan ini, maka 

penulis akan memberikan deskripsi fokus sebagai berikut : 

a. Tradisi berarti adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang 

masih dijalankan dalam masyarakat atau anggapan bahwa cara-cara yang 
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telah ada merupakan yang paling baik dan benar.15 Sedangkan tradisi 

Talibarani adalah tradisi pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Karampuang, dengan tujuan agar para arwah leluhur senantiasa menjaga 

kesehatan dan keselamatan masyarakat Desa Karampuang khususnya bagi 

mereka yang melakukan tradisi ini. Tradisi ini diberi nama tradisi 

Talibarani (orang berani) karena pada saat pelaksanaannya ada yang 

melakukan adu pedang dan tidak ada yang merasa takut sedikitpun, apabila 

ada yang terkena parang diantara yang melakukan adu parang tersebut 

maka tidak akan mengalami luka sedikitpun meski parang yang digunakan 

cukup tajam. 

b. Dalam kamus besar Bahasa Mandar Barani yaitu berani,16 Talibarani 

diartikan sebagai orang yang berani, karena dalam tradisi ini terjadi adu 

parang antara dua orang dan pada saat mereka beradu parang tidak ada rasa 

takut dalam diri mereka dan apabila salah satu terkena parang di tubuhnya 

maka tidak akan terluka meskipun parang yang digunakan sangat tajam. 

Tradisi ini merupakan salah satu bentuk dari tradisi to poalibe (orang yang 

berobat). Tradisi ini dilakukan dengan memanggil arwah para leluhur agar 

senantiasa memberi kesehatan dan keselamatan kepada keluarga dan 

masyarakat yang mengikuti pelaksanaan tradisi Talibarani. 

c. Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju adalah salah 

satu wilayah yang teletak di Provinsi Sulawesi Barat, desa ini berada di 

                                                           
15Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/tradisi, diakses 20 Januari 2020 
16Muh. Idham Khaldi Bodi, Kamus Besar Bahasan Mandar-Indonesia, (Surakarta: Zada 

Haniva, Cet. 1, 2010), h. 99 

http://kbbi.web.id/tradisi
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Pulau Karampuang yang memiliki masyarakat yang masih kental akan 

tradisi dari leluhur yang terus menerus dilakukan setiap tahunnya. Salah 

satunya adalah tradisi Talibarani (orang yang berani). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Talibarani? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Talibarani di Desa 

Karampuang? 

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi Talibarani? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh penulis 

untuk memperoleh data baik itu dari buku-buku, media internet, maupun dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, 

terdapat beberapa buku dan penelitian yang memiliki kaitan dengan judul peneliti, 

yaitu: 

1. M. Syafin Soulisa, dalam jurnalnya yang berjudul ”Religiusitas Masyara-

kat Islam Pesisir: Studi Tentang Perilaku Religi Masyarakat Hena Lima 

Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”, tahun 2018. Jurnal ini 

menjelaskan bahwa pada masyarakat negeri Hena Lima memiliki upacara 

tradisional yang berhubungan dengan kepercayaan mereka terhadap hal 

yang gaib yakni Tahalil, Aroha, Pataniti, Pakatati, Tanahuwa, Jara 
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Baliwe, Hulasi, Sirimasi. Upacara-upacara itu sangat berkaitan dengan 

suatu peristiwa alam, keinginan yang ingin dicapai hingga mereka 

berkomunikasi dengan makhluk gaib dan dilakukan dengan persembahan 

doa karena dianggap memiliki nilai sacral yang tinggi. Salah satunya 

ketika sakit maka cara pengobatannya selain melalui medis mereka juga 

menggunakan pendekatan tradisional Hulasi yakni siri pinang atau air 

yang telah dibacakan mantra nama para leluhur kemudian diusapkan 

kepada orang sakit.17 Sementara peneliti berusaha menjelaskan tentang 

pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Talibarani dimana tradisi ini 

merupakan salah satu tradisi pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Karampuang dengan bantuan arwah leluhur. Tradisi ini dilakukan 

agar para arwah leluhur senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan 

hidup masyarakat Desa Karampuang khususnya mereka yang melakukann 

tradisi tersebut. 

2. Muhamad Hisyam, dalam jurnalnya yang berjudul ”Halaik Agama Orang 

Taa Vana”, tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan bahwa pengobatan atau 

Mobolong bagi orang Taa Vana selalu dilakukan dengan ritual Kapongo 

oleh dukun atau Tau Valia, dalam ritual Mobolong meliputi gerak, mantera 

dan ramuan. Gerak melambangkan upaya manusia memanggil arwah lelu-

hur untuk dimintai bantuan mengusir penyakit dari tubuh pasien, mantera 

adalah permohonan kepada Pue agar pasien disembuhkan dari sakit, dan 

                                                           
17M. Syafin Soulisa, Religiusitas Masyarakat Islam Pesisir: Studi Tentang Perilaku Religi 

Masyarakat Hena Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal Dakwah 19, no 2 

(2018), h. 181 
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ramuan merupakan obat sebagai Treatment untuk menormalkan fungsi ba-

gian tubuh yang sakit.18 Sementara peneliti berusaha menjelaskan bahwa 

dalam ritual pengobatan tradsi Talibarani menggunakan sesajen yang te-

lah dibuat untuk dipersembahkan kepada arwah leluhur dan sebuah air 

yang masyarakat anggap sebagai air suci, dimana pada akhir ritual air ini 

dipercikkan ke badan orang yang ada disekitarnya dan dipercaya dapat me-

nyembuhkan orang sakit. 

3. Asmawati, dkk. dalam jurnalnya yang berjudul ”Makna Pengobatan 

Tradisional Badewah Suku Dayak Bagi Masyarakat Muslim di 

Kalimantan Tengah”, vol 8, no 1, tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan 

tentang ritual Badewah yang merupakan pengobatan berbagai macam 

penyakit dengan batuan roh leluhur dengan sangiang (roh-roh leluhur 

selaku utusan tuhan yang dapat di undang kehadirannya oleh seorang basir 

atau tabit),19 bentuk persamaan dalam penelitian ini adalah dalam 

pelaksanaanya sama-sama menggunakan seorang tabit atau dalam bahasa 

Mamuju di sebut sandro sebagai orang yang dapat memanggil arwah 

leluhur. Sedangkan bentuk perbedaan dalam penelitian ini adalah objek 

dan tempat penelitian yang berbeda, dan jurnal ini menjelaskan tentang 

makna Badewah bagi Masyarakat Muslim Dayak Muara Teweh 

merupakan pengobatan yang dilakukan sebagai alternatif untuk penyakit 

yang tak kunjung sembuh, sedangkan peneliti menjelaskan tentang 

                                                           
18Muhamad Hisyam, Halaik Agama Orang Taa Vana, Jurnal Masyarakat dan Budaya 17, 

no 2 (2015), h. 162 
19Asmawati, dkk, Makna Pengobatan Tradisional Badewah Suku Dayak Bagi Masyarakat 

Muslim di Kalimantan Tengah, Jurnal Studi Agama-Agama 8, no 1 (2018), h. 85   
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tinjauan hukum islam terhadap tradisi Talibarani pada masyarakat Desa 

Karampuang yang dilakukan jika ada masyarakat yang tak kunjung 

sembuh dan disembuhkan dengan bantuan arwah leluhur.  

4. Abdul Wahhab Khallaf, dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh” 

menjelaskan bahwa ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan 

menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau dalam 

kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, ‘Urf juga disebut 

dengan adat, ‘Urf terbagi dalam dua macam yaitu: Pertama ‘Urf yang sahih 

ialah sesuatu yang sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan 

dalil syara’, kedua ‘Urf yang fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi 

manusia, tetapi bertentangan dengan syara’.20 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dari tradisi Talibarani di Desa 

Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi 

Talibarani di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten 

Mamuju. 

c. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi 

Talibarani di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten 

Mamuju. 

 

                                                           
20Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 148-149 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tradisi 

yang ada di Indonesia khususnya pada tradisi Talibarani yang ada di Desa 

Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. 

b. Diharapkan dapat menjadi pedoman agar mampu membedakan mana 

tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam dan tradisi yang sejalan dengan 

ajaran Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum adalah norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia 

yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa, baik itu norma 

atau peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan 

atau norma yang di buat oleh pemerintah. Bentuknya bisa berupa hukum tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis, seperti 

hukum adat. 

Hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 

sumber dan ajaran islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, 

selain jinayat (pidana Islam).1 Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk 

digunakan dalam pidana Islam, yang juga akan diterapkan dalam kehidupan 

masyarakat Islam, baik lokal maupun nasional.2 

Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa hukum islam (Indonesia) atau hukum 

Syara’ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan Al-Qur’an. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan 

                                                           
1Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet I, 

Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53  
2Supardin, Materi Hukum Islam, (Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h, 22  
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dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.3 Artinya, hukum Islam 

merupakan produk fikih Indonesia.4 

Menurut Muhammad Tahir hukum Islam memiliki tiga pengertian yaitu : 

1. Hukum Islam dalam arti yang tidak dapat berubah sepanjang masa, 

2. Hukum Islam dalam pengertian sumber hukum, baik yang tidak berubah 

sepanjang masa maupun yang tidak dapat berubah sesuai perkembangan, 

3. Hukum Islam dalam pengertian hukum-hukum yang terjadi berdasarkan 

istinbath dari Al-qur’an dan sunnah, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan 

dilaksanakan oleh ahli hukum melalui metode qiyas dan metode ijtihad 

lainnya.5 

Ketiga pengertian hukum Islam dimaksud, mempunyai tiga bentuk penerapan 

hukumnya dalam kehidupan masyarakat muslim yaitu : 

1. Ada hukum Islam yang dapat dilaksanakan atau diterapkan melalui 

perseorangan seperti Shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. 

2. Ada hukum Islam yang dapat diterapkan secara bersama-sama, misalnya: 

perkawinan, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, 

tanggungjawab social, kepemimpinan dan pemerintahan. 

                                                           
3Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Cet I, 

Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411 
4Supardin, Materi Hukum Islam, (Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h, 23 
5Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh di Indonesia, (Makassar: 

Yayasan al-Ahkam, 2000), h. 2  
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3. Ada hukum Islam yang hanya mampu dilaksanakan atau diterapkan atas 

bantuan alat Negara, sebagai contoh hukuman rajam bagi pezina janda atau 

duda. 

Hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi (Al-qur’an) dan hadits Rasulullah 

(as-sunnah) disebut hukum syariat Islam, sebagai hukum pokok syariat Islam benar-

benar memperhatikan kemaslahatan manusia atau kepentingan umum sehingga 

pertimbuhan dan perkembangan hukum syariat Islam di sebut hukum Fiqh Islam.6 

Sedangkan menurut penulis hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang dibuat 

berdasarkan Al-qur’an dan hadits mengenai tingkah laku seorang mukallaf yang 

diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya, baik dalam bentuk 

tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan. 

Cakupan fiqh yang identik dengan hukum islam itu bukan hanya permasala-

han hukum dalam pengertian hukum umum. Namun juga semua aspek kehidupan 

umat manusia, baik permasalahan yang masuk kategori hubungan dan transaksi an-

tar sesama manusia (mu’amalah bayn al-nas) merupakan hal-hal yang masuk kate-

gori hubungan manusia dengan Allah (hablum min Allah). Diskursus mengenai 

hukum Islam tidak terlepas dari pemahaman hukum Islam, Syariah, Fiqh dan Ushul 

Fiqh. Makna Syariah lebih luas dari pada hukum Islam, hukum merupakan bagian 

dari syari’at yang memuat berbagai ketentuan dan hukum bagi manusia. Syari’at 

adalah merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan 

                                                           
6Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh di Indonesia, (Makassar: 

Yayasan al-Ahkam, 2000), h. 720 
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Rasul-Nya. Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manu-

sia dalam suatu masyarakat, peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tum-

buh dan berkembang dalam masyarakat.7    

B. Terminologi Talibarani Pada Masyarakat Karampung 

Talibarani merupakan nama seorang leluhur yang dulunya sangat pemberani 

dan ditakuti, apabila ia marah maka tidak ada satu orangpun yang bisa melawannya. 

Dalam kamus besar Bahasa Mandar Barani yaitu berani,8 Talibarani diartikan 

sebagai orang yang berani, karena dalam tradisi ini terjadi adu parang antara dua 

orang yang sedang kesurupan dan pada saat mereka beradu parang tidak ada rasa 

takut dalam diri mereka dan apabila salah satu dari mereka terkena parang di 

tubuhnya maka tidak akan terluka meskipun parang yang digunakan sangat tajam. 

Sehingga tradisi ini diberi nama dengan tradisi Talibarani. 

C. Hubungan Talibarani Dengan Adat (Tradisi) 

Tradisi dalam bahasa latin tradition, yang berarti diteruskan. Sedangkan 

secara bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang 

menjadi adat kebiasaan atau yang di asimilasikan dengan ritual adat atau agama. 

Sedangkan dalam pengertian lain, yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

untuk menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari 

suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini dil-

                                                           
7Hamzah Hasan, Tradisi Kabori Coi di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Is-

lam, Mazahibuna Volume 2, Nomor 2 (Desember 2020), h. 183 
8Muh. Idham Khaldi Bodi, Kamus Besar Bahasan Mandar-Indonesia, (Surakarta: Zada 

Haniva, Cet. 1, 2010), h. 99 
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akukan secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau infor-

masi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-

prasasti. 

Tradisi atau sering kali juga disebut dengan kebiasaan adalah segala sesuatu 

yang diwariskan oleh leluhur dari masa lalu yang hingga masa kini masih dilestari-

kan oleh masyarakat setempat.9  

Tradisi dalam bahasa arab A’datun yaitu sesuatu yang terulang-ulang atau 

isti’adah yaitu adat atau istiadat yang berarti sesuatu yang terulang ulang dan 

diharapkan akan terulang lagi.10 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi berarti adat 

kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam 

masyarakat atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling 

baik dan benar.11 

Menurut penulis tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan nenek moyang 

dari zaman dahulu sampai saat ini yang dilakukan secara turun temurun dan 

dipercaya mendatangkan kebaikan apabila dikerjakan. 

Dalam suatu daerah terdapat berbagai tradisi atau kebiasaan yang berkem-

bang terus- menerus dan dilestarikan sampai sekarang ini dari peninggalan nenek 

moyang. Tradisi tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan 

                                                           
9Muammar Muhammad Bakry, Laws Exegesis Versus (Comparative Studies In Under-

standing Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar, JICSA (Journal of Islamic 

Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1-21    
10Zuheri Misrawi, Menggugat Tradisi Pergaulan Pemikiran Anak Muda NU dalam 

Nurhalis Madjid Kata Pengantar, (Cet, 1, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), h. xvi 
11Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/tradisi, diakses 22 Februari 2020 

http://kbbi.web.id/tradisi
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bermasyarakat salah satu fungsi yang paling mendasar dari tradisi itu ialah menjaga 

kerukunan dan mempererat tali silaturrahmi dalam kehidupan bermasyarakat.12 

Talibarani dijadikan sebuah tradisi karena kepercayaan masyarakat desa 

Karampuang bahwa jika ada orang yang sedang sakit maka dia tidak akan langsung 

dibawa ke dokter untuk diperiksa melainkan mereka percaya bahwa sakit yang 

dialaminya itu datangnya dari leluhur.  

Leluhur yang bernama Talibarani inilah yang dianggap oleh orang tua dan 

orang-orang yang percaya mengenai tradisi ini mengganggu keturunan mereka 

sehingga diadakan tradisi Talibarani karena masyarakat percaya jika tradisi ini 

dilaksanakan maka akan meredakan marah leluhur dengan memberikan sesajen 

agar tidak ada lagi gangguan dari arwah leluhur. 

D. Relevansi adat dengan urf dalam islam 

Dalam Islam dikenal kaidah hukum atau ada istilah dalam fiqh yang disebut 

dengan ‘Urf. ‘Urf yaitu kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang sudah dil-

akukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi atau ‘Urf dibagi 

menjadi dua yaitu ‘Urf yang sesuai dengan hukum Islam dan ‘Urf yang berten-

tangan dengan hukum Islam. ‘Urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam 

inilah yang masih dipertahankan atau boleh dilakukan.13 

                                                           
12Baharuddin dan Muammar Bakry, Tradisi Sayyang Pattu’du’ Dalam Peringatan Maulid 

Di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Shautuna Vol. 2, No. 1 (Januari 2021) h. 18 
13Syamsu Rizal dan Supardin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e Dalam 

Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB, Qadauna Volume 1 Nomor 1 (Desember 

2019) h. 76 
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Dalam istilah Bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah adat atau ‘urf yang 

berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh ber-

beda. Dalam pembahasan lain, adat atau ‘urf dipahami sebagai sesuatu kebiasaan 

yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat.14 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul 

Fiqh mendefinisikan adat atau ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan 

menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya 

dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘Urf juga disebut dengan adat. Sedangkan 

menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat 

kebiasaan.15 

Adat atau ‘Urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui 

keberadaannya yang diikuti dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa 

perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash 

syariah atau ijma’. 

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, 

akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu : 

a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Hadis) atau 

ijma’, 

b. Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. 

                                                           
14Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah, Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam 

Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur, Shautuna Vol. 2, No. 1 (Januari 2021) h. 258 
15 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 148 
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Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat 

Al-Qur’an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam 

surah Al-A’raaf ayat 199: 

رْ باِ لْع رْفِ وَاَ  ذِ الْع فْوَ وَأمْ  عْرِضْ عَنِ الْجَا هِلِيْنَ خ   

 

Terjemahnya: 

“Jadilah pemaaf dan seruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan 

pedulikan orang-orang yang bodoh.”16 

 

Kata Al-‘Urfi dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh 

mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik 

dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut 

dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik 

sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.17 

Tradisi adalah sebagian besar dari kehidupan umat manusia dimana saja 

namun tradisi ada yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan ada yang tidak 

sesuai dengan ketentuan agama Islam. Yang sesuai dengan aturan agama Islam 

diakomodir untuk dihidupkan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman, sedangkan yang tidak sesuai harus dibuang karena itu tidak mengandung 

manfaat dan bahkan mengandung mudarat bagi manusia itu sendiri. 

                                                           
16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Al-Hikmah, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 176 
17Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155-156 
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Oleh karena itu bila tradisi itu sejalan dengan agama atau tidak bertentangan 

dengan agama, maka dapat diadopsi untuk dijadikan sebagai sumber hukum. 

Pendapat ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan: 

حَكَّمَة     العاَدةَ  م 

 Artinya: “ Adat kebiasaan itu dapat ditentukan sebagai landasan hukum.”18 

 Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum 

maupun yang khusus dapat menjadi sebuah hukum syariat islam (hujjah) terutama 

oleh seorang hakim dalam pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas 

yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, akan 

tetapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat. Adapun 

pengaplikasian dalam kaidah ini seperti contoh, tradisi memberikan upah jasa pada 

makelar (perantara) dalam transaksi jual beli rumah, tanah dan lain-lain 2,5% atau 

sesuai dengan kesepakatan.19 Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat 

bisa menjadi patokan, maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu 

yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau 

tegasnya tidak menyalahinya.20 

ع رْفِ كَا الثاَبِتِ باِلنَّاصِ الثَّا بِت  باِلْ          

Artinya: “yang ditetapkan melaluui Urf sama dengan yang ditetapkan melalui 

nash (Al-Qur’an atau Hadits)” 

 

                                                           
18http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391071809, diakses pada 26 Februari 2020 
19Abbas Arfan, Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 

195 
20Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh,(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 123  

http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391071809


24 
 

 
 

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang 

ditetapkan melalui Al-Qur’an dan sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan me-

lalui urf itu sendiri.21  

 

a. Macam-macam ‘Urf atau Adat 

‘Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan 

Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam: 

1. Al-‘Urf al-‘Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari 

berbagai negeri di satu masa. 

2. Al-‘Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat isitadat yang berlaku 

pada masyarakat atau negeri tertentu.22 

Disamping pembagian diatas, ‘Urf dibagi pula kepada : 

1. ‘Urf yang sahih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak 

pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka 

mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang 

jumlah maskawin (mahar). 

2. ‘Urf yang fasid ada;ah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi 

bertentangan dengan syara’, atau menghalakan yang haram, atau 

membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap 

berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat 

                                                           
21Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh,(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 123   
22Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 154 
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ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian 

judi.23 

Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini maka urf dibagi 

menjadi dua macam, yaitu:  

1. Al-urf al-amali (al-urf al-fi’li), yaitu urf dalam bentuk perbuatan, misalnya 

kebiasaan suatu masyarakat dalam melakukan jual beli barang yang enteng 

(murah), seperti garam, tomat, cabai, dan lain-lain, hanya menerima barang 

dan menyerahkannya, tanpa mengucapkan ijab kabul. 

2. Al-urf al-qauli, yaitu urf dalam bentuk perkataan, misalnya kebiasaan di suatu 

masyarakat tidak menggunakan kata lahm (daging) kepada jenis ikan. Kata 

lahm artinya adalah daging, baik daging sapi, ikan, atau jenis hewan 

lainnya.24 

E. Kedudukan urf dalam hukum islam 

Ada tiga alasan penguat yang mendasari urf diterapkan sebagai sumber 

hukum Islam sebagaimana berikut:25 

1. Apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam 

tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual 

Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan 

dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus 

melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan 

hukum qisah dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya 

                                                           
23Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 148-149 
24Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 236  
25M. Noor Harisudin, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Al-Fikr 20, no 

1 (2016), h. 69-70.  
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masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari 

ajaran Islam.26 

Abdul Karim menyebut pola rekruitmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat 

Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola, yaitu: 

a. Syariah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang 

lain. 

b. Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan 

melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. 

c. Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan 

identitasnya. 

Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi syariah Islam 

secara umum. 

2. Setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum 

Islam yang ada dengan urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam 

melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat 

memperhatikan budaya lokal masing-masing. Khalifah Umar sebagai missal 

mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, 

Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi 

sasanid dan Kerajaan Byzantium. Ini semua mengukuhkan bahwa para 

sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap 

kearifan local (local wisdom). 

                                                           
26Khalil Abdul Karim, Syari’ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan, Terj. Kamran As‟ad, 

(Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 7-8.  
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3. Generasi tabi‟in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul urf 

dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya 

atas dasar urf. Al-Nu‟man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu 

Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar 

penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu 

Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan urf.  

Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan 

utama dalam system hukum madhhab Hanafi ketika nash yang jelas tidak 

dapat ditemukan. Masih menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang berasal 

dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan tersebut kemudian 

mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nas tersebut 

menjadi gugur. Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan bentuk 

pengabaian nash, melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya. 

Imam Malik juga menerima urf sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa 

melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwatta‟, al-Muda>wanah, 

dan Fath al-Ali al-Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan 

umum, dimana urf Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering 

menggunakan istilah “praktek yang kita setujui” menunjukkan bahwa „urf 

Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber 

hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadith Ahad. Karena 

berdasarkan urf Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita 

ningrat dari pelaksanaan aturan Qur‟an yang memerintahkan para ibu untuk 
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menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah 

tidak menyusui anak-anak mereka. 

Meski nyata-nyata menetang urf, Imam Shafi‟i ditengarai 

mempertimbangkan urf dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika 

Imam Shafi‟i meralat pendapatnya dari qaul qadim (Irak) ke qaul jadid 

(Mesir). Tegasnya Shafi‟i meninggalkan pendapat qaul qadim nya diganti 

dengan qaul jadid karena urf di Mesir menghendaki demikian. Izzudin Abdus 

Salam (w. 660 H), seorang pengikut Shafi‟i menyatakan bahwa bila suatu 

masyarakat terdapat urf yang sama dengan pernyataan lisan, maka urf 

tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum. 

Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) terang menolak urf sebagai sumber hukum 

Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) 

menggunakan keberadaan urf sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah 

mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat. Ibnu Taimiyah, pengikut 

Ibnu hanbal yang lain, juga menggunakan urf sebagai sumber hukum. Ketika 

menyatakan kaffarat (sangsi) karena melanggar sumpah dengan kewajiban 

memberi makan orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu 

Taimiyah, kata “makanan secukupnya” dikembalikan pada urf setempat. 

 

Sikap akomodatif hukum Islam terhadap adat terlihat dalam bagaimana adat 

berada di suatu daerah masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum. Para 

imam mujtahid dalam membina dan menetapkan hukum Islam mematuhi banyak 

adat istiadat setempat.  
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Adopsi hukum adat ke dalam hukum Islam tidak menunjukkan 

ketidaksempurnaan Islam. Pengaruh adat pra-Islam dan lembaga hukum selama 

pembentukan awal hukum Islam dimaksudkan untuk keuntungan Publik. Manfaat 

masyarakat adalah dasar fundamental yang harus dihormati. 

 

1. Syarat-syarat ‘Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum  

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang dapat 

dijadikan sebagai landasan hukum yaitu: 

a. ‘Urf yang termasuk ke dalam ‘Urf yang sahih dalam artian tidak 

bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah yang telah ada. 

b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi 

kebiasaan yang dilakukan dari zaman dahulu sampai saat ini oleh 

mayoritas penduduk. 

c. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak ‘Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah 

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka 

yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘Urf. Misalnya, adat yang 

berlaku disuatu masyarakat, seperti seorang istri belum bisa dibawa oleh 

suaminya untuk pindah dari rumah orang tuanya sebelum sang suami 

melunasi maharnya, namun ketika melakukan akad kedua belah pihak 

telah memilki kesepakatan bahwa istri boleh dibawa oleh suaminya tanpa 

persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang 

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. 



30 
 

 
 

 



 
 

31 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh penelusuran 

sejarah tentang sebuah tradisi masyarakat dengan memperhatikan aspek nilai dan 

makna yang terkandung didalam sebuah tradisi yang ada. Dalam pengumpulan data 

dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara dari pihak-pihak 

yang terkait dalam tradisi Talibarani yang ada di Desa Karampuang, Kecamatan 

Mamuju, Kabupaten Mamuju. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, 

Kabupaten Mamuju. Daerah tersebut merupakan daerah yang masih kental dengan 

tradisi yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai saat ini dan masyarakat desa 

Karampuang mempercayai jika tradisi tersebut tidak dilakukan maka akan 

mendapatkan musibah, salah satu tradisi yang masih dilaksanakan hingga saat ini 

yaitu tradisi Talibarani. 

B. Pendekatan Penelitian  

1. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dilihat dari sudut pandang 

kebudayaan yang berlaku pada masyarakat setempat. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yang 

berada di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dari hasil 

wawancara terhadap para tokoh dan para pelaku tradisi Talibarani, ada beberapa 

orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya yaitu keluarga 

yang telah melakukan tradisi, sandro adat, tokoh masyarakat, pemuda desa 

Karampuang dan beberapa masyarakat desa Karampuang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (Library 

Research) dan Field Research yaitu dengan menghimpun data-data yang ada 

dilapangan, dari buku-buku, jurnal dan pendapat para tokoh masyarakat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data penulis mengumpulkan informasi pada 

tokoh masyarakat atau instansi yang memiliki kaitannya dengan permasalahan 

penulis guna memperoleh data melalui: 

a. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 

dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data yang konkrit 

mengenai tradisi Talibarani. 

b. Dokumentasi, yaitu berupa pengambilan gambar-gambar baik itu berupa 

proses wawancara maupun perilaku-perilaku yang terjadi dalam proses 

berlangsungnya tradisi Talibarani. 
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E. Instrumen Penelitian  

Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menerapkan fokus 

penelitian, pengumpulan data dilapangan wawancara, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.1 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar 

memperoleh kesimpulan yang valid maka akan digunakan teknik pengolahan dan 

analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang 

akan digunakan yaitu: 

a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh penulis dari tempat penelitian secara 

langsung dan dirinci secara sistematis setiap selesai pengumpulan data, lalu 

laporan-laporan atau data-data tersebut direduksi yaitu dengan memilih, 

menyederhanakan dan mengabstrasikan hal-hal pokok yang sesuai dengan 

titik fokus penelitian dari berbagai sumber data misalnya dari catatan 

dilapangan, arsip atau data-data dan sebagainya.  

b. Sajian data, yaitu menyusun data kemudian penulis menyajikan data yang 

telah direduksi dengan baik agar lebih mudah dipahami untuk dipaparkan 

sebagai hasil penelitian. Penyajian biasa berupa matrik, gambar, skema, 

jaringan kerja, table dan lain-lain. 

                                                           
1Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. tm. 2009, h. 

306 
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c. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam hal ini penulis memberikan kesimpulan 

dan memferifikasi hasil dari penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada penelitian ini dapat diorentasikan pada derajat keilmiahan data maka 

peneliti berharap dapat memenuhi standar penelitian yang memperoleh suatu 

objektif. Yang dimaksud adalah suatu penelitian yang telah memenuhi standar 

objektifitas, maka penelitian ini dianggap teruji keabsahannya. Triangulasi adalah 

suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 330 
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BAB IV 

Tradisi Talibarani Pada Masyarakat Desa Karampuang 

A. Gambaran Desa Karampuang 

1. Peta Wilayah Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju 

    

 Sumber Data : Kantor Desa Karampuang, ( 10 September 2020 ) 

2. Geografis 

Desa Karampuang merupakan salah satu desa yang berbentuk pulau berada 

kurang lebih 2 Km dari pusat kota Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, 

Provinsi Sulawesi Barat. Untuk menuju ke Desa Karampuang kita harus menaiki 

transportasi kapal laut dengan menempuh jarak kurang lebih 20 menit agar sampai 

di Desa Karampuang, dengan luas wilayah sebesar 6,37 km2 dengan jumlah 
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penduduk yang mencapai 3.250 jiwa. Dari segi batas wilayah Desa Karampuang 

berbatasan dengan : 

Sebelah Utara   : Selat Makassar 

Sebelah Selatan  : Selat Makassar 

Sebelah Barat  : Selat Makassar 

Sebelah Timur  : Selat Makassar 

3. Demografis 

Jumlah penduduk Desa Karampuang berdasarkan sensus penduduk pada ta-

hun 2018 dan data desa sebesar 3.250 jiwa dengan rincian sebagai berikut: 

Jumlah Penduduk : 3.250 jiwa 

Laki-Laki  : 1.661 jiwa 

Perempuan  : 1.589 jiwa 

Kepala Keluarga : 759 KK 

Table 1.1 Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap dusun : 

No Nama Dusun 

 

Jumlah Penduduk 

Perempuan Laki-laki Jumlah 

1 Karampuang I 88 96 184 

2 Karampuang II 158 172 330 

3 Joli 119 115 234 

4 Batu Bira 169 150 319 

5 Karaeang 155 165 320 

6 Bajak 221 232 453 

7 Ujung Bulo 200 190 390 

8 Ujung Bulo 

Wisata 

120 112 232 

9 Sepang 140 167 307 

10 Gunung Gembira 125 130 255 

11 Nangka 113 113 226 

Jumlah 1.589 1661 3250 
 Data Desa Karampuang 03 Maret 2018 
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Table diatas menunjukkan bahwa penduduk yang paling padat berada pada 

dusun Bajak kemudian Dusun Nangka yang menjadi tempat di adakannya tradisi 

Talibarani sedangkan yang memiliki penduduk paling sedikit berada pada Dusun 

Karampuang I. 

4. Sarana Pendidikan  

Sarana pendidikan yang ada di Desa Karampuang dapat dilihat pada table se-

bagai berikut: 

Table 1.2 Sarana pendidikan di Desa Karampuang 

No Sarana Jumlah 

1 PAUD 2 

2 SD 3 

3 SMP 1 

4 MTs 1 

5 MA 1 

 Data Desa Karampuang, 04 April 2018 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sarana prasarana di Desa Karampuang 

dalam pendidikan cukup memadai dan terbuka lebar bagi anak-anak yang ingin 

melanjutkan pendidikan. 

B. Pelaksanaan Tradisi Talibarani di Desa Karampuang Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju 

Tradisi Talibarani dilakukan oleh masyarakat Desa Karampuang setiap 

tahun, tidak menentu pada tanggal dan bulan berapa namun dalam setahun akan ada 

pelaksanaan tradisi talibarani di Desa Karampuang, namun kadang-kadang ada 

keluarga yang melaksanakan 2 tahun sekali tergantung dengan kondisi keuangan. 
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Terkait penejelasan di atas, bukan berarti tradisi ini terserah masyarakat mau 

dilakukan satu kali dalam setahun atau satu kali dalam kurun waktu dua tahun. 

Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari masyarakat Desa Karampuang, 

keluarga yang biasa melakukan tradisi ini akan mengalami sakit-sakitan atau 

kecelakaan secara bergantian apabila dalam satu tahun tidak melakukan tradisi 

Talibarani, itu sebabnya pada tahun selanjutnya pasti akan diadakan. Karena 

masyarakat meyakini bahwa sakit dan mala petaka yang dialami keluarg merupakan 

teguran dari arwah leluhur mereka karena belum melaksanakan tradisi Talibarani. 

Pelaksanaan tradisi Talibarani dipimpin langsung oleh dukun yang sudah 

mengerti tata cara pelaksanaan tradisi Talibarani, tradisi ini biasanya dilaksanakan 

di rumah dukun atau di rumah keluarga yang melaksanakan tradisi tersebut. Satu 

hari sebelum tradisi ini dilaksanakan, pihak keluarga yang menjadi tempat 

pelaksanaan tradisi ini harus mempersiapkan beberapa keperluan yang dibutuhkan 

dalam tradisi ini, seperti : 

a. Makanan untuk sesajen, yaitu berupa: 

 Beras ketan tiga warna yaitu warna putih, hitam dan merah 

 Tatoo 

 Ayam tiga ekor 

 Telur sesuai kebutuhan 

 Bau paraeng yang sedang 

 Pisang kecil 

 Loka manurung 

 Gula merah 
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 Tepung beras 

b. Oro Batu (bambu kuning yang telah ditanam), yang dijadikan sebagai tempat 

menggantung makanan yang telah disiapkan seperti, ayam, ketupat, lappa-

lappa (ketupat beras ketan), buras. 

c. Air satu ember/baskom yang telah dimasukkan tumbuh-tumbuhan yang 

memiliki aroma yang harum seperti pelapah pinang, bunga, daun pandan dan 

lain-lain. 

Sebelum proses tradisi ini dilaksanakan maka persiapan yang dilakukan 

terlebih dahulu yaitu memasang bambu kuning di tanah lapang yang tentunya dekat 

dengan rumah yang menjadi tempat pelaksanaan tradisi. Selanjutnya disiapkan pula 

bambu dengan ukuran yang lebih kecil yang dibuat mengelilingi bambu kuning 

yang sudah ditancapkan di tanah, setelah itu ditambahkan bilah-bilah bambu 

sebagai tempat meletakkan sesajen nantinya. Makanan yang biasanya menjadi 

persembahan diantaranya ketupat, buras, ketupat beras ketan (dalam bahasa 

Mamuju disebut lappa-lappa), kue cucur dengan berbagai macam bentuk. Selain 

itu, lauk pauk berupa ikan rebus atau ayam bakar juga disiapkan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Indo Buta (Sanro yang biasa 

menangani tradisi ini di Dusun Nangka, Desa Karampuang), bambu yang dipanjat 

itu berisi ketupat dan lappa-lappa yang digantung di setiap ranting-ranting kecil 

bambu, ada juga makanan ubi jalar dan pisang rebus. Makanan itu kemudian 

dilepaskan satu persatu oleh dukun yang memanjat bambu tersebut yang dalam 

keadaan kesurupan oleh arwah leluhur lalu makanan tersebut dibuang ketanah. Jika 

yang kesurupan hanya satu orang maka dukun hanya akan memanjat bambu kuning. 
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Tetapi, apabila yang kesurupan ada dua orang, biasanya mereka akan adu parang di 

sekitar bambu kuning, akan tetapi hal ini jarang terjadi.  

Kemudian menyiapkan wadah tempat air yang telah diberikan tumbuh-

tumbuhan yang memiliki bau yang wangi seperti bunga, daun pandan dan lain-lain 

atau yang disebut dengan mappasabi wai, kemudian setelah membakar 

kamanynyang (kemenyan) dan makanan yang dipersembahkan telah siap untuk di 

bawa ke tampo tempat yang telah dibuat seperti rumah-rumah kecil atau yang 

disebut dengan palalang (sapo-sapo yang terbuat dari bambu) makanan yang di 

bawa ke tempat itu seperti ayam panggang, ayam masak, ikan, telur yang nantinya 

akan dibawa turun dari rumah untuk diletakkan di palalang. 

 Setelah membakar kamanynyang (kemenyan) di atas rumah, sandro akan 

kemasukan oleh arwah leluhur setelah itu dia kemudian melakukan mappasabi wai, 

dukun dan orang-orang yang mau berobat kemudian berpindah ke ruang tamu yang 

sudah disiapkan sebuah duan pisang berukuran besar. Terdapat makanan yang 

disusun dengan rapi kemudian diletakkan di atas daun pisang dengan tujuan agar  

arwah nenek moyang mereka yang menegur keluarga yang sakit ini berdatangan 

dan memanggil keluarga yang dikambaroang (diberi teguran oleh arwah nenek 

moyang). Daun pisang itu berisi isi kelapa tua yang sudah dipotong kecil-kecil, 

ketupat dalam potongan kecil, dan ga’de pitung rupa (kue tujuh jenis).  

Mendengar pukulan rabana (alat musik khas mamuju) sanro kemudian berlari 

ke tanah lalu memanjat oro batu (pohon bambu kuning yang di dirikan sebagai 

tempat untuk menggantung makanan yang telah disiapkan) pada pohon bambu itu 

digantung makanan berupa lappa-lappa, ketupat, loka ni dakang, lame ni dakang, 
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ucur, dan ayam panggang. Anak-anak  bersama orang tuanya yang sebelumnya ada 

di atas rumah juga ikut berlari keluar mengikuti sanro. kemudian sandro yang telah 

dimasuki oleh arwah leluhur mengambil parang yang terbuat buat dari pelepah daun 

sagu atau masyarakat menyebutnya dengan nama kumba menurut cerita bahwa 

nenek moyang mereka dulunya menggunakan parang asli saling beradu, akan tetapi 

karena saat ini sandro yang  yang memimpin tradisi ini seorang perempuan maka 

parang yang digunakan diganti dengan pelepah daun sagu atau yang disebut dengan 

kumba. 

Sandro yang kerasukan oleh arwah leluhur saling berjoget dengan 

memainkan kumba tersebut dan saling tarik-menarik. Dukun akan menarik orang-

orang yang sudah cukup tua untuk diajak berjoget. Setelah itu masyarakat 

memegang di palallang dan dukun membakar kemenyan untuk persembahan 

selanjutnya kepada arwah leluhur. Setelah itu, warga akan mendatangi dukun satu 

persatu untuk dibacakan mantra pengobatan dan ditiup ubun-ubunnya.  

Setelah ritual palallang dilaksanakan dukun lalu kembali lagi naik ke rumah 

dan membakar lagi kamanynyang (kemenyan) lalu masyarakat ikut naik ke atas 

rumah untuk mengambil air yang sudah dicampur dengan tumbuh-tumbuhan yang 

memiliki bau yang wangi serta yang sudah didoakan agar bisa menyembuhkan. Air 

yang telah disiapkan diatas rumah dan telah dijampi-jampi oleh Sandro untuk di 

usapkan  pada anak yang sakit kemudian sebagian masyarakat  membawa  botol 

untuk tempat air tersebut dan membawa uang Rp500 untuk diletakkan diatas piring, 

lalu dimasukkan ke dalam baskom tersebut dan keluarga yang tidak sempat hadir 
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pada pelaksanaan tradisi itu ambil air untuk dibawakan ke rumah mereka dan 

dijadikan sebagai obat. 

C. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Talibarani 

Pandangan masyarakat terhadap tradisi Talibarani di dusun Nangka Desa 

Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai berikut : 

Menurut Ibu Masrianti : 

Tradisi Talibarani ini sangat baik untuk di lestarikan karena tradisi ini meru-

pakan peninggalan dari nenek moyang kami dan tradisi ini dilaksanakan 

setidaknya satu kali dalam setahun dan dipercaya sebagai hal yang sakral, 

sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berobat.1 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi Talibarani ini sudah 

menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang dan harus dilestarikan kemudian 

tradisi ini dilaksanakan satu kali dalam setahun dan dimanfaatkan oleh masyarakat 

setempat sebagai tempat untuk berobat jika memiliki keluarga yang sakit. 

Menurut bapak Muhammad Anwar : 

Tradisi Talibarani ini bisa dikembangkan akan tetapi tidak bisa dilaksanakan 

tiap tahun karena itu tergantung pada pihak yang memiliki garis turunan jika 

yang memiliki garis keturunan ini mampu dan untuk mengingat arwah 

leluhurnya maka mereka akan melaksanakan tradisi ini.2 

  

Pendapat ini menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki garis 

keturunan yang bisa melaksanakan tradisi Talibarani itu menandakan bahwa tidak 

semua masyarakat dapat melaksanakan tradisi tersebut. 

 

                                                           
1Masrianti, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Karampuang 10 September 2020   
2Muhammad Anwar, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Karampuang 10 September 

2020 
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Menurut bapak Sinar : 

Tradisi ini dilaksanakan agar tetap menjaga dan melestarikan budaya yang di 

tinggalkan oleh nenek moyang kami agar tidak dilupakan dengan perkem-

bangan di zaman modern ini.3  

 

Tradisi ini menjadi ciri khas pada daerah tersebut, sehingga masyarakat di 

Desa Karampuang tetap melestarikan tradisi ini agar dapat mempertahankan 

keberadaanya di tengah zaman modern. 

Menurut bapak Abdullah : 

Tradisi Talibarani ini sudah termasuk pusaka dari nenek moyang yang tidak 

boleh di tinggalkan, apabila tradisi ini di tinggalkan maka kami akan sakit 

maka setiap tahun akan dilakukan tradisi ini karena ini sudah termasuk dalam 

adat kami, dan sudah kami percaya bahwa tradisi ini dapat mengobati orang 

yang sakit.4 

 

Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa tradisi Talibarani sudah di percaya 

dapat menyembuhkan orang yang sakit sehingga masyarakat Desa Karampuang se-

tiap tahunnya melaksanakan tradisi tersebut.   

Menurut ibu Salmiati 

Tattakia maccoa karena itte demala u’de nilakukan setiap tahun karena apa 

tatta mekambaroang, mua to diolo setiap pura mampaneng parena mangala 

parena massangking na rayakan bomo’ tapi kan sekarang iine u’demo diang 

tente itte anu tapi tatta kalemo setiap tahun ni pogua bomo setiap mettama 

tahun ni pogau bomo.5 

 

Artinya : 

Tetapji bagus karena itu tidak bisa tidak dilakukan setiap tahun karena apa 

tetap mendapat teguran, kalau orang tua dulu setiap sudah panen padi, 

                                                           
3Sinar, Masyarakat Desa Karampuang, wawancara di Desa Karampuang 17 September 

2020  
4Abdullah, Masyarakat Desa Karampuang, wawancara di Desa Karampuang 20 September 

2020  
5Salmiati, Masyarakat Desa Karampuang, wawancara di Desa Karampuang 21 September 

2020  



44 
 

 
 

mengambil padinya lalu di pabrik, di rayakan lagi tapi sekarang ini tidak 

adami yang seperti itu tapi tetap selalu setiap tahun di lakukan lagi, setiap 

masuk tahun dilakukan lagi. 

 

Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa apabila tradisi ini ditinggalkan maka 

keluarga yang sering melakukan tradisi ini akan mendapatkan teguran dari nenek 

moyang mereka, yang dalam bahasa Mamuju dikenal dengan “Kambaroang”,        

sehingga tradisi ini dilakukan setiap tahun.  

Menurut bapak Rusdi 

Dari segi budaya tradisi Talibarani ini tidak akan ditinggalkan karena sudah 

menjadi adat tradisi bagi masyarakat Desa Karampuang dan dijadikan sebagai 

momen silaturrahmi, namun setelah saya tahu dalam perkara agama bahwa 

tradisi ini bertolak belakang dengan ajaran agama, maka keluarga saya larang 

untuk mengikuti tradisi tersebut.6 

 

Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi budaya maka 

tradisi ini tidak akan ditinggalkan karena sudah menjadi adat bagi masyarakat Desa 

Karampuang, namun jika dilihat dari segi agama maka tradisi ini bertentangan 

dengan hukum islam. 

Menurut ibu Reka : 

Jika dilihat dari segi budaya tradisi ini bagus untuk dikembangkan karena 

tradisi ini merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia khususnya di 

Sulawesi Barat akan tetapi jika dilihat dari segi agama tradisi ini masuk dalam 

kategori musyrik karena melihat di lapangan tradisi ini dilakukan untuk       

menyembuhkan anak-anak tetapi doa yang disampaikan bukan kepada Allah 

untuk meminta kesembuhan melainkan doa yang dikirimkan kepada arwah 

leluhur agar setelah tradisi ini ada kesembuhan, dan itu terbukti sehingga 

tradisi ini sering dilakukan.7 

 

                                                           
6Rusdi, Pemuda Desa Karampuang, wawancara di Desa Karampuang 21 September 2020  

 
7Reka, Pemuda Desa Karampuang, wawancara di Desa Karampuang 22 September 2020 
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam tradisi ini           

bertentangan dengan hukum islam karena masyarakat mempercayai bahwa yang         

memberikan kesembuhan adalah arwah leluhur. 

Menurut KH. Ismail Nur, BA 

Jika dalam pelaksanaan tradisi Talibarani terdapat sebuah keyakinan        

mempercayai selain dari pada Allah swt. maka tradisi ini dapat dikatakan 

musyrik karena para pelaku dari tradisi ini meyakini bahwa yang memberikan 

kesembuhan terhadap keluarga mereka yang sakit adalah arwah nenek        

moyang mereka.8  

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jika didalam sebuah tradisi 

yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdapat sebuah kepercayaan yakni              

memercayai selain dari pada Allah swt. maka tradisi tersebut dapat dikatakan tidak 

sesuai dengan ajaran islam karena mengandung unsur kemusyrikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para informan diatas penulis dapat      

menyimpulkan bahwa jika dipandang dari segi budaya tradisi Talibarani dapat 

dilestarikan atau dipertahankan karena merupakan tradisi peninggalan nenek        

moyang masyarakat Desa Karampuang, namun jika dipandang dari segi agama 

bertentangan dengan hukum islam karena masyarakat mempercayai bahwa tradisi 

ini dapat menyembuhkan orang yang sakit melalui arwah nenek moyang mereka.  

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani di Desa Karampuang 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 

Telah dikemukakan bahwa para rasul di utus oleh Allah untuk memurnikan 

akidah ummat manusia. Ajaran akidah yang mereka bawa bisa dibilang ringan dan 

                                                           
8KH. Ismail Nur, BA, Tokoh Agama, wawancara di Mamuju 15 Februari 2021  
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mudah. Di samping itu, ajaran-ajaran yang mereka bawa itu mudah dimengerti, 

dipahami, dan diterima  dengan akal sehat, para rasul tersebut menyuruh ummatnya 

mengarahkan pandangannya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan.9 

Islam sebagaimana dikemukakan Harun Nasution bukan hanya mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah ritual, seperti shalat, puasa dan 

haji, melainkan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan 

manusia dengan alam jagad raya. Islam bukan hanya membicarakan satu aspek saja, 

melainkan membicarakan berbagai aspek, yakni aspek teologi, filsafat, tasawuf,     

sejarah, hukum islam, budaya, tradisi dan lain sebagainya.10 

Suatu masyarakat terbentuk tidak terlepas dari unsur-unsur sosial budaya 

yang ada didalamnya, misalnya keadaan individu-individu atau suatu kebudayaan. 

Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia dewasa ini tentu tidak dapat 

dipisahkan dari dunia kebiasaan, adat istiadat, budaya dan keyakinan kesemua hal 

tersebut menyatu dengan diri masyarakat di mana ia melangsungkan kehidupan     

sosialnya.11 

Keyakinan berasal dari kata yakin yang berarti percaya (tahu, mengerti). 

Keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh.12 Sitem kepercayaan secara 

khusus mengandung banyak unsur. Sebagian besar antropolog berpendapat bahwa 

membahas sistem kepercayaan tersebut tidak terlepas dari masalah dan kensepi-

                                                           
9Rosihon Anwar, Akidah Ahlak, (Cet, 1: Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 41 
10Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif (Cet, 1: Jakarta, Kencana, 2011), h. 1 
11Irwani Abdullah, Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan ( Cet 1: Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006) h. 114   
12Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/yakin, diakses 12 November 2020 

http://kbbi.web.id/tradisi
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konsepsi tentang dewa-dewa, roh-roh yang jahat dan yang baik, juga hantu-hantu, 

dan lain-lain.  

Dalam hidup suatu masyarakatan terdapat kegiatan religius dan magis. 

Persekutuan masyarakat merupakan suatu pergaulan orang-orang yang hidup dan 

keterhubungan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Nenek    

moyang mereka diperlindungkan sebagai pelindung dan dihormati dengan tujuan 

untuk kebaikan dan keselamatan bagi anak-anak cucunya. 

Tradisi yang dilakukan biasanya dilandasi oleh kepercayaan tentang adanya 

roh-roh nenek moyang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Roh-

roh nenek moyang itu yang memelihara dan memberikan perlindungan pada    

manusia dan terkadang arwah nenek moyang marah jika mereka tidak diperhatikan 

dengan memberikan persembahan atau sesajen. 

Kepercayaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu kemudian          

dilakukan pula secara turun temurun oleh keluarga sehingga mereka mempercayai 

bahwa jika tradisi atau kepercayaan dari nenek moyang mereka tidak dilaksanakan 

maka akan mendapatkan musibah seperti mengalami sakit yang tak kunjung        

sembuh. 

Salah satu contoh tradisi yang dipercaya oleh masyarakat yakni tradisi         

Talibarani yang dimana tradisi ini diyakini apabila masyarakat tidak melaksanakan 

tradisi ini maka mereka akan mengalami musibah seperti sakit yang tidak bisa      

disembuhkan oleh dokter, maka agar dapat sembuh dari penyakit yang dialami ha-

rus dilaksanakan tradisi ini dengan keyakinan bahwa apabila tradisi ini telah dil-

aksanakan maka akan sembuh dari penyakit tersebut. 
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Untuk menentukan hukum Islam dari tradisi Talibarani maka penulis men-

guraikannya sebagai berikut: 

a. Keyakinan masyarakat Karampuang  

Keyakinan masyarakat terhadap tradisi Talibarani di Desa Karampuang 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdapat kekeliruan keyakinan yaitu 

meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi Talibarani maka masyarakat akan 

sembuh dari penyakit yang dialaminya dan terhindar dari musibah dan mem-

percayai bahwa yang memberikan kesembuhan dan perlindungan adalah arwah ne-

nek moyang mereka. 

Berdasarkan syariat Islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi Talibarani 

Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tidak sesuai dengan 

syariat Islam karena adanya kekeliruan keyakinan (aqidah) yakni meyakini bahwa 

dengan melaksanakan tradisi Talibarani maka arwah nenek moyang mereka akan 

memberikan perlindungan dan memberikan kesembuhan dari penyakit yang di-

alami. jika kita merujuk pada Al-Qur’an, maka hal tersebut bertentangan dengan 

firman Allah swt dalam QS. Al-Fatihah ayat 5: 

كَ نسَْتعَِيْن  اِيَّاكَ نعَْب د  وَ ايَِّا   

Terjemahnya: 

“hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah 

kami memohon pertolongan.”13   

                                                           
13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Al-Hikmah, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 1 
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Kata ganti iyyaka (hanya kepada Engkau) menunjukkan bahwa Allah semata 

sebagai tujuan ibadah dan tujuan dalam memohon pertolongan. Kita tidak menyem-

bah selain Dia, kita memohon pertolongan hanya kepada-Nya, karena ibadah dan 

kekuasaan untuk memberi pertolongan dan hidayah adalah hak-Nya semata. Inilah 

rahasia perubahan kata ganti dari kata ganti pihak ketiga (pada ayat-ayat sebe-

lumnya) menjadi kata ganti pihak kedua (pada ayat ini). Memohon pertolongan di 

sini maksudnya adalah memohon bantuan dalam melaksanakan ibadah dan bersi-

kap ikhlas dalam segala hal termasuk ibadah, disertai totalitas ketundukan dan 

kepatuhan kepada Allah, serta perasaan hati akan keagungan Allah yang disembah, 

pemilik kekuasaan mutlak yang hakikatnya tidak terjangkau oleh akal.14 

Di ayat lain dijelaskan pula mengenai agar kiranya tidak mempersekutukan 

Allah swt. terdapat pada QS. Luqman ayat 13: 

رْكَ لظَ لْمٌ عِظ ه  وَاِذْ قاَلَ ل قْمَن  لِابْنهِِ وَه وَ يَ  يبَ نيََّ لاتَ شْرِكْ باِلله اِنَّ الش ِ

 عَظِيْمٌ 

Terjemahnya : 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi 

pelajaran kepadanya, “wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezali-

man yang besar.”15  

 

                                                           
14Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah – At-Taubah), (Cet. 1: Jakarta: Gema 

Insani, 2012) h. 6-7 
15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Al-Hikmah, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 412 
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Kata ya’izhuhu terambil dari kata wa’zh yaitu nasihat menyangkut berbagai 

kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikannya se-

bagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini 

setelah kata dia berkata untuk memberi gambaran tentang bagaimana perkataan itu 

beliau sampaikan, yakni tidak membentak, tetapi penuh kasih sayang sebagaimana 

dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan 

bahwa nasihat itu dilakukan dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk 

kata kerja masa kini dan datang pada kata ya’izhuhu.16 

Sementara ulama yang memahami kata wa’zh, dalam arti ucapan yang 

mengandung peringatan dan ancaman, berpendapat bahwa kata tersebut             

mengisyaratkan bahwa anak Luqman itu adalah seorang musyrik sehingga sang 

ayah yang menyandang hikmah itu terus menerus   menasihatinya sampai akhirnya 

sang anak mengakui Tauhid. Hemat penulis, pendapat yang antara lain dikemuka-

kan oleh Thahir Ibn Asyur ini sekadar dugaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. 

Nasihat dan ancaman tidak harus dikaitkan dengan kemusyrikan. Di sisi lain,       

bersangka baik terhadap anak Luqman jauh lebih baik daripada bersangka buruk. 

Kata bunnayya adalah patron yang menggambarkan kemungilan. Asalnya 

adalah ibny dari kata ibn yakni anak lelaki. Pemungilan tersebut mengisyaratkan 

kasih sayang. Dari sini, kita dapat berkata bahwa ayat di atas memberi isyarat     

mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. 

                                                           
16M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, (Tange-

rang: PT. Lentera Hati, 2016), h 298 
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Luqman mulai menasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari 

syirik/mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran 

tentang wujud dan keesaan Tuhan. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan 

jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu 

yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Memang “At-takhliyah muqadda-

mun ‘ala at-tahliyah” (menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menyan-

dang perhiasan. 

b. Mengikuti kebiasaan dari nenek moyang 

Kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu hingga 

para cucu mereka mengikuti kebiasaan itu dan dilakukan secara turun temurun 

tanpa dasar pengetahuan yang jelas merupakan hal yang dapat menjerumuskan 

kepada kekafiran. Mulai dari proses pelaksanaan dari tradisi yang ditinggalkan oleh 

nenek moyang tanpa mengetahui makna dan tujuan proses pelaksanaan tradisi       

tersebut yang kadang menyimpang dari hukum islam. Seperti halnya pada tradisi 

Talibarani yang dilakukan karena mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka 

tanpa adanya dasar dan pengetahuan yang jelas. Proses pelaksanaan tradisi            

Talibarani yang ada di Karampuang dilaksanakan dengan dasar mengikuti              

kebiasaan nenek moyang mereka dan apabila kita merujuk pada Al-Qur’an hal      

tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-‘Araf ayat 28: 

وَالله  اَ مَرَناَ بهَِا يْهَا ابَاَءَ ناَوَاِذاَ فعَلَ وْا فاَ حِشَةً قاَل وْا وَجَدْ ناَ عَلَ   

وْنَ  باِ لْفحَْشَاءِ اتَقَ وْل وْنَ عَلىَ اللهِ مَالاَ تعَْلمَ  ر   ق لْ اِنَّ اللهَ لايَأَْ م 
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Terjemahnya: 

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “kami 

mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah  me-

nyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah, “sesungguhnya Allah tidak 

pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah 

apa yang tidak kamu ketahui?”17 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa tanda-tanda mereka yang dipimpin oleh setan 

adalah mereka yang tidak beriman dan mereka yang apabila melakukan perbuatan 

keji, seperti syirik, membuka aurat, berthawaf tanpa busana, dan keburukan-

keburukan yang sangat jelas, kemudian ditegur oleh siapa pun mereka berkata se-

bagai dalih dari perbuatan mereka it bahwa: kami mendapati atas dasar itulah nenek 

moyang kami yakni kami menemukan mereka mengerjakan yang demikian.18 

 

c. Pemberian sesajen untuk arwah nenek moyang 

Dalam pelaksanaan tradisi Talibarani ini terdapat ritual yang tidak sesuai 

dengan syariat islam yakni pemberian sesajen yang dilakukan oleh masyrakat yang 

melakukan tradisi ini dengan menyiapkan makanan berupa ketupat, buras, ketupat 

beras ketan (dalam bahasa Mamuju disebut lappa-lappa), kue cucur,ikan rebus atau 

ayam bakar. Pemberian sesajen ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada 

arwah nenek moyang mereka yang akan memberikan kesembuhan dan perlin-

dungan dari musibah yang akan menimpa mereka. Merujuk pada Al-Qur’an, Allah 

Swt berfirman dalam QS. Al-An’am ayat 136:  

                                                           
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Al-Hikmah, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 153  
18M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, (Tange-

rang: PT. Lentera Hati, 2016), h 79 
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ا ذرََاَ  ِ مِمَّ ِ بزَِ مِنَ الْحَرْثِ وَلانَْ وَجَعلَ وْاِللّ  عْمِهِمْ عاَمِ نصَِيْباً فقَاَ ل وْا هَذاَ لِِل 

وَ  فمََاكَانَ لِش رَكَاوَهَذاَ لِش رَ كَا ئنِاَ  ِ فهَ  ِ وَمَا كَانَ لِِل  ئهِِمْ فلََا يَصِل  الِىَ اللّ 

وْنَ   يَصِل  الِى ش رَكَا ئهِِمْ سَاءَ مَا يحَْك م 

   

Terjemahnya:  

“Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk 

allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, “ini untuk Allah dan yang 

ini untuk berhala-berhala kami.” Bagian yang untuk berhala-berhala mereka 

tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai 

kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.”19  

 

Ayat ini melukiskan keburukan berganda; pertama, ketika kaum musyrikin 

membagi harta mereka, yakni sebagian untuk dan milik Allah dan sebagian buat 

berhala-berhala padahal semua adalah milik Allah. Di sisi lain, Allah tidak butuh 

sesuatu, sehingga tidak perlu ada buat Dia. Kedua, mengambil kembali apa yang 

sebelumnya diperuntukkan bagi Allah kemudian memberikan kepada berhala-

berhala. Firman Allah: Amat buruklah ketetapan mereka itu lebih banyak tertuju 

pada sikap kedua. Walaupun sikap yang pertama sudah sangat buruk, yang kedua 

lebih buruk, apalagi sikap yang pertama telah diisyaratkan keburukannya dengan 

kata biza’mihim (sesuai dengan persangkaan mereka).20  

                                                           
19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Al-Hikmah, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 145 

 
20M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, (Tange-

rang: PT. Lentera Hati, 2016), h 683   
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

tradisi Talibarani yang ada di Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten 

Mamuju tidak sesuai dengan syariat Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisi skripsi ini, maka penyusun 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses tradisi Talibarani dilaksanakan satu kali dalam setahun, tradisi ini dil-

aksanakan apabila ada keluarga yang sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh 

dokter, maka keluarga itu harus di gane (pembacaan doa-doa permohonan 

untuk arwah leluhur) agar keluarga tersebut sembuh dari penyakit yang di 

alaminya. Tradisi ini dilaksanakan diatas rumah keluarga yang mempunyai 

garis keturunan dengan arwah nenek moyang mereka dan di halaman rumah 

yang cukup luas untuk memasang oro batu (bambu kuning yang ditaman     

untuk digantungkan makanan). 

2. Tradisi Talibarani jika dilihat dari Presfektif  Hukum Islam merupakan tradisi 

yang mempersekutukan Allah, karena dilihat dari proses pelaksanaannya 

masyarakat menyiapkan sesajen untuk arwah nenek moyang mereka dan me-

manjatkan doa kepada arwah nenek moyang mereka agar menyembuhkan 

keluarga mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Masyarakat mempercayai 

bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka keluarga mereka akan 

mendapatkan teguran dari arwah nenek moyang mereka berupa mendapatkan 

musibah seperti mengalami sakit yang sulit disembuhkan. Akan tetapi ada 

sebagian masyarakat yang meninggalkan tradisi ini karena mereka sadar 

bahwa proses pelaksanaan tradisi yang mereka jalankan melanggar syariat 
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agama Islam dan perbuatan musyrik atau mempersekutukan Allah tersebut 

dilandasi dalam surah An-Nisa ayat 116. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini dapat menambah referensi tentang tradisi Talibarani pada 

masyarakat Mamuju, mengingat bahwa referensi tentang tradisi Talibarani 

terbatas, serta agar masyarakat Mamuju pada khususnya dan masyarakat luas 

pada umumnya dapat mengenal tradisi Talibarani. 

2. Untuk masyarakat khususnya Desa Karampuang seharusnya dapat menyaring 

tentang kebiasaan yang telah di tanamkan dalam kehidupan. Tradisi             

Talibarani yang memiliki dampak negatif terhadap keyakinan karena 

meminta perlindungan dan kesembuhan kepada selain Allah Swt, agar terhin-

dar dari dampak negatif tersebut sebaiknya masyarakat lebih mengkaji apa 

sesungguhnya makna dan tujuan dari tradisi Talibarani. Adat istiadat           

memang sangat khas di Indonesia, akan tetapi sebagai oknum yang 

melaksanakan tradisi tersebut harus teliti saat membedakan dampak negatif 

dan positif yang diberikan oleh adat istiadat yang dilaksanakan.  
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