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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

الحمد لله رب العالمـين  والصلا ة  والسـلا م على اشرف الأنبــياء  والمرسلين , وعلى  الـه  وصحبه  اجمعين. 
 اما بعـد

Segala puji kehadirat Allah swt dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta 

salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad saw. Yang telah 

membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan 

doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang 

dan melelahkan akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.  

Keberadaan tesis ini bukan sekadar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk 

mendapat gelar magister tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu 

yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri 

Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, peneliti memilih judul “Tradisi 

Bungung Barania di Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng kabupaten 

Gowa Perspektif Hukum Islam” Semoga kehadiran tesis ini dapat memberi 

informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada 

masalah ini. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini tidak 

terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril 

maupun materil. Karena itu, kemudian peneliti berkewajiban untuk menyampaikan 

ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta 

khususnya kepada kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan Ayahanda 

M.Aqsa dan Ibunda St. Nuraeni. Ucapan yang tak terhingga saya ucapkan kepada 

Ayahanda yang sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih 

payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti- hentinya. 

Dan kepada Ibunda tersayang, yang sudah merawat selagi saya masih kecil dan kasih 
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sayang yang luar biasa dari beliau. Serta Adinda Ira Wardani Aqsa, S.I.kom dan Sri 
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yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta do’a restu sejak 

awal melaksanakan studi sampai selesai. 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ
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 ain   apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah    Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 Hamzah (ء   an  t rl tak  i awal kata m n ikuti vokaln a tanpa 

 i  ri tan a apa pun   ika ia t rl tak  i t n a  atau  i ak ir  maka  itulis 

  n an tan a         

 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah a A ا َ

 Kasrah i I اِ

 ḍammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥa   an      ai a dan i يَ 

 fatḥah dan wau au a dan u وَ 

Contoh: 

 kaifa : كيف

 haula : هى ل

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf  dan 

tanda 

Nama 

 Fatḥa   an ali  atau        a dan garis di atas .… ا َ / …يَ 

 Kasrah dan    ī i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ữ u dan garis di و

atas 
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Contoh: 

 

 m ta : ما ت

  ram : رمً

 qīla : قيم

 amūtu  : يمى ت

4. Tā marbūṭah 

Tramsliterasi untuk tā’ mar ūṭah ada dua yaitu: tā’ mar ūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah (t). sedangkantā’ mar ūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ mar ūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ mar ūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 rauḍah al-aṭ  l : رو ضة الا طفا ل

 al-ma īna  al-  ḍilah : انمديىة انفا ضهة

 rauḍah al-aṭ  l :  انحكمة

5. Syaddah (Tasydīd) 

S a  a  atau tas  ī   an   alam sist m tulisan Ara   ilam an kan 

  n an s  ua  tan a tas  ī    ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

  ra  an : ربىا

  najjain : وجيىا

 al-ḥaqq : انحق

 nu”ima : وعم

 uwwun „ : عدو

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

kasrah ( ؠـــــ    maka ia  itranslit rasi s p rti  uru  ma  a  m nja i ī  

 

Contoh: 

   Ali   ukan „Ali   atau „Al„ : عهي

    Ara ī   ukan „Ara i   atau „Ara„ : عربي

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

  ali  lam ma‟ari a    Dalam p  oman translit rasi ini  kata san an  ال

ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشمس

 al-zalzalah (az-zalzalah) : انزانز نة

 al-falsafah : انفهسفة

 al-  il  u : انبلاد
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7. Hamzah. 

Aturan translit rasi  uru   amza  m nja i apostro    „    an a   rlaku 

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

terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh : 

 ta‟murūna : تامرون

 ‟al-nau : انىىع

 s ai‟un : شيء

 umirtu : امرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an   ari al-Qur‟ n   Al am ulilla   

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓil l al-Qur‟ n 

Al-Sunnah qabl al-ta wīn 

9. Lafẓ al-jalālah (الله ) 

Kata “Alla ”  an   i a ului partik l s p rti  uru  jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilai    rasa nominal    itranslit rasi 

tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 

   ill   با الله    īnull     ديه الله

Adapun tā’ mar ūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jal la    itranslit rasi   n an  uru   t  conto :  

في رحمة انهههم    um  ī raḥmatill   

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

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

CDK, dan DR). contoh: 

Wa m  Muḥamma un ill  rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī  i  akkata mu  rakan 

Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila  i  al-Qur‟ n 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

A ū Naṣr al-Far  ī 

Al-Gaz lī 

Al-Munqiż min al-Ḋal l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

A ū   apak  ari  s  a ai nama k  ua t rak irn a  maka k  ua nama t rak ir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh:  

A ū al-Walī  Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

A ū al-Walī  Muḥamma    ukan: Rus    A ū al-Walī  Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥ mi  A ū Zaī    itulis m nja i: A ū Zaī   Naṣr Ḥ mi    ukan: 

Zaī   Naṣr Ḥ mi  A ū . 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   : subḥ na ū wa ta‟ l  

saw.   : ṣallall  u „alai i wa sallam 

a.s.   : „alai i al-sal m 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

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

w.   : Wafat tahun 

QS…/…: 4 : QS al-Baqara /2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 

HR   : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Ade Surya Aqsa 
Nim  : 80100218019 
Judul Tesis : Tradisi Bungung Barania di Kutulu Kelurahan Mataallo 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Hukum 
Islam 

 
Tujuan penelitian ini adalah :”1) Mengetahui tentang hakikat tradisi 

Bungung Barania di Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa, 2) Mengetahui dan Mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap tradisi 
Bungung Barania di Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa, 3) Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi 
Bungung Barania di Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa.” 

Metode yang digunakan dalam penelitian in adalah kualitatif deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penentuan subyek penelitian secara purposive sampling. Sumber data meliputi 
sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dan sumber 
data sekunder diperoleh melalui buku dan dokumentasi. Validitas data yang 
digunakan adalah teknik triangulasi.”Analisis data menggunakan teknik analisis 
model interaktif (Miles dan Huberman) yaitu pengumpulan data, reduksi, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.” 

Ada beberapa hasil yang diperoleh dari penelitian :“Tradisi Bungung 
Barania merupakan proses pemanjatan doa disekitar sumur yang dinamakan 
Bungung Barania, dan ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk 
melaksanakan Tradisi Bungung Barania tersebut. Masyarakat mengangap bahwa 
tradisi Bungung Barania adalah  suatu tradisi yang bersumber dari leluhur dan 
dengan bentuk rasa syukur kepada Allah swt yang dijadikan sebagai tradisi oleh 
masyarakat sampai sekarang karena tidak melanggar syariat hukum Islam. Namun 
dalam perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa Tradisi Bungung Barania 
adalah musyrik atau haram. Ini disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang 
dilakukan oleh masyarakat Kutulu dan sekitarnya dan orang-orang datang dari 
berbagai daerah adalah perilaku yang melenceng dan perbuatan seperti tradisi ini 
tidak pernah diajarkan dalam agama Islam untuk menyembah selain Allah swt.” 

Implikasi dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat agar lebih 
berhati-hati dalam melaksanakan tradisi yang berbaur bias agar tidak terjerumus 
dalam kesyirikan.“Dan sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan budaya-
budaya lokal yang berada di wilayah Kabupaten Gowa agar tidak terjadi ajang 
penyesatan.” 



 

ABSTRAK 

Nama  : Ade Surya Aqsa 
Nim  : 80100218019 
Judul Tesis : Tradisi Bungung Barania di Kutulu Kelurahan Mataallo 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Hukum 
Islam 

 
The study is aimed to: 1) find out about the essence of Bungung Barania 

tradition in Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, 2) 
find out and describe the perception of local community toward Bungung Barania 
tradition in Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, 3) 
analyze the perspective of Islamic law toward the application of Bungung Barania 
tradition in Kutulu,  Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

The design of the study is descriptive qualitative. The data collection is 
taken through: observation, interview and documentation. The sample is taken 
through purposive sampling. Data source covers primary data source which is 
collected through observation and interview, and secondary data source which is 
collected through book and documentation. Triangulation technique is used to see 
data validation. Data analysis uses interactive model of data analysis (Miles and 
Huberman) in which cover data collection, reduction, data presentation, and 
conclusion. 

The result of the study shows that Bungung Barania tradition is praying 
process in which located around well called Bungung Barania, and there are 
several steps in doing the Bungung Barania tradition. Local people believe that 
Bungung Barania tradition is a tradition that comes from the ancestor as gratitude 
to honor Allah SWT, and the tradition is still exist until now since the local people 
believe that it is not against Islamic law. But on the other hand, in the perspective 
of Islamic law explains that Bungung Barania tradition is forbidden. It is because 
the application of the tradition from people who is not only coming from Kutulu 
but also another region is not applicable in Islam, since they do not worship Allah 
SWT.  

 The study suggest that the local people needs to be more careful in 
applying tradition which is still bias, so that they do not fall to worship other than 
Allah SWT. And it is best for the government to pay attention to local culture 
around Kabupaten Gowa in order to prevent deception.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep masyarakat Indonesia tumbuh dari suatu proses yang sangat 

panjang oleh bentukan sejarah, keanekaragaman dan keseragaman tradisi dan 

hukum adanya masing-masing di daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 b Ayat (2) 

mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.
1 

Dalam Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan perubahan keempat pada 

Pasal 32 Ayat (1) telah dikatakan juga bahwa “Negara memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
2 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki 

keanekaragaman di segala aspek kehidupan. Keanekaragaman tersebut terlihat 

dari beragam suku dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Menurut Ilmu 

Antropologi, Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar.3 Kebudayaan memiliki tujuh unsur budaya, diantaranya : 

                                                 
1 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan Konstitusi Indonesia. Indonesia Legal 

Center Publishing. h. 57. 
2 https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-ubah4.pdf. (diakses pada tanggal 10 Februari 

2021). 
3 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Cipta. 2000), h.180. 

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-ubah4.pdf
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bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.4 

Sistem religi meliputi dua hal, yaitu agama dan kepercayaan. Sistem 

kepercayaan dalam suatu religi itu mengandung bayangan orang akan wujudnya 

dunia gaib, ialah tentang wujud dewa-dewa (theologi), makhluk-makhluk halus, 

kekuatan sakti, tentang apakah yang terjadi dengan manusia sesudah mati, tentang 

wujud dunia akhirat, dan seringkali juga tentang terjadinya wujud bumi dan alam 

semesta (kosmogoni dan kosmoologi). Sistem kepercayaan itu bisa berupa 

konsepsi tentang paham-paham yang hidup terlepas dalam pikiran orang, tetapi 

juga bisa berupa konsepsi dan paham-paham yang terintegrasikan ke dalam 

dongeng-dongeng dan aturan-aturan. 

Sistem kepercayaan yang sudah ada dalam masyarakat umumnya 

berlangsung turun temurun dari satu generasi ke generasi lain. Hal ini dikarenakan 

suatu keyakinan yang sudah ada dalam diri manusia akan sulit dihilangkan. 

Terlebih jika hal ini terjadi di suatu pedesaan. Mengingat masyarakat desa lebih 

menghargai kebudayaan – kebudayaan lama yang diwariskan oleh nenek moyang 

mereka. Demikian juga masyarakat di Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan 

Bajeng  Kabupaten Gowa tentang Tradisi Bungung Barania. 

Berbicara budaya tradisi, selalu berkaitan dengan sejarah dan adat istiadat 

masa lalu. Budaya tradisi sangat erat kaitannya dengan etnis tertentu, seperti 

misalnya etnis Jawa, Minang, Bugis dan lain-lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

Indonesia memang kaya dengan keragaman budaya dan tradisi yang bisa hidup 

berdampingan, yang jika ini dipertahankan tentu akan menjadi daya tarik 

Indonesia dimata Internasional. 

                                                 
4 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h.203-204. 
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Tradisi di setiap daerah memiliki makna dan cerita tersendiri bagi 

masyarakatnya. Melalui tradisi inilah manusia berkarya, sehingga manusia 

menjadi makhluk yang berbudaya, terhormat dan beradab, dan kehidupan manusia 

serasi, selaras serta mempunyai dinamika yang normatif menuju taraf kehidupan 

yang lebih tinggi. Tradisi yang dianggap oleh masyarakat pendukungnya masih 

bernilai positif akan terus dipertahankan,sementara tradisi yang dianggap tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan zaman, seperti saat ini dikenal sebagai zaman 

modern, persaingan kehidupan berjalan begitu ketat, maka tradisi yang tidak 

sesuai lagi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri 

bahwa di tengah kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, masih banyak tradisi 

di berbagai daerah di Indonesia masih terus dipertahankan keberadaannya. Hal itu 

karena masih adanya persepsi yang beragam terhadap tradisi tersebut, baik 

persepsi yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang masih menganut 

banyak tradisi yang berbeda-beda. Tradisi yang masih dipertahankan oleh 

masyarakat saat ini masih sangat beragam bahkan tak jarang ditemukan, salah 

satunya di Kelurahan Mataallo yang masih mempertahankan tradisinya. Bagi 

sebagian masyarakat tradisi yang masih dipertahankan ini merupakan salah satu 

tradisi turun temurun yang mencakup aturan, prinsip, dan ketentuan-ketentuan 

kepercayaan yang terpelihara rapi yang secara turun temurun diwariskan dari 

generasi ke generasi. Tradisi ini lebih berorientasi kepada kepercayaan dan 

kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar pada masyarakat hingga menjadi 

sebuah kebudayaan. 

  Kebudayaan itu tercipta sebagaimana manusia telah memiliki kehidupan 

menetap dan berusaha mengembangkan kehidupannya, untuk peradaban yang 
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lebih maju dan melestarikan kebudayaan itu melalui tradisi dan adat istiadat yang 

telah ada sejak dulu kala.  

Kehidupan manusia, ketauhidan dan kepercayaan senantiasa ada dalam 

dirinya, yakni percaya kepada Tuhan atau kepada yang dianggap bisa menguasai 

dirinya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-2 dan surah 

An-Nisa ayat 48 sebagai berikut : 

               

Terjemahnya : 
 Katakanlah : “Dia-lah Allah Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang 
bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (QS. Al-Ikhlas/112 : 1-2).5 

Ayat di atas menjelaskan tentang Dzat, sifat dan perbuatan Allah Yang 

Maha Esa. Ayat di atas juga menjelaskan kebutuhan makhluk kepadanya, yakni 

hanya Allah Yang Maha Esa itu adalah tumpuan harapan yang dituju oleh semua 

makhluk guna memenuhi segala kebutuhan, permintaan mereka serta bergantung 

kepadanya segala sesuatu. 

Surah An-Nisa ayat 48 : 

                              

             

Terjemahnya : 
 Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah swt, Maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.(QS. An-Nisaa:48).6 
 

Kemusyirikan hanya akan membawa petaka baik di dunia maupun di 

akhirat. Meski pada awalnya menjanjikan keindahan atau berupa kekayaan dunia. 

Namun dalam kenyataan sekarang ini pengalaman agama dalam masyarakat 
                                                 

5 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamsil Al-Quran, 
2012), h.604. 
 

6 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.86. 
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masih diwarnai oleh kekuatan selain Allah swt. maka dari itu kepercayaan dan 

peribadatan agama sudah menjadi ciri universal manusia. 

Sebagaimana hadist nabi Muhammad saw : 

 اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُىْلِهِ ترََكْتُ فيِْكُمْ أمَْرَيْنِ لنَْ تضَِلُّىْا مَا تمََسَّكْتمُْ بهِِمَا : كِتاَبَ 
 
Artinya: “Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat 

selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadist”
7 

Kepercayaan keagamaan tidak hanya mengakui keberadaan benda-benda 

dan makhluk-makhluk sakral tetapi seringkali memperkuat dan mengokohkan 

keyakinan terhadapnya dan juga kepercayaan agama tidak hanya melukiskan dan 

menjelaskan makhluk-makhluk sakral dan alam ghaib Tuhan dan para malaikat, 

surga dan neraka tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah bahwa 

kepercayaan-kepercayaan tersebut memberitahukan bagaimana alam ghaib ini 

dihubungkan dengan dunia manusia yang nyata.8 

Sebagai sistem keyakinan, agama berbeda dari sistem-sistem keyakinan 

lainnya karena landasan keyakinan keagamaan adalah konsep suci dan ajaran-

ajaran agama selalu bersumber pada wahyu yang berisikan petunjuk-petunjuk 

Tuhan yang diturunkan pada Nabi Muhammad saw. kehidupan manusia 

ditemukan juga sikap mensakralkan sesuatu, baik tempat, buku, orang, benda 

tertentu dan lain sebagainya. Menurut Durkheim, sakral hanyalah ciptaan atau 

kepercayaan para penganutnya.9 

Sampai saat ini masih banyak orang yang memiliki kepercayaan-

kepercayaan tertentu terhadap benda-benda mati atau tidak bergerak. Benda 

tersebut seperti pohon beringin, sumur, batu, dan beberapa peninggalan nenek 

                                                 
7 Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Jami‟ al-Shaghîr, Juz 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 130. 
8 Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994), h.14. 
9 Bustanuddin Agus, Agama dan Fenomena Sosial, Buku Ajar Sosiologi Agama (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2010), h. 45. 
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moyang, dan lain sebagainya. Mereka mempunyai ritual serta adat istiadat yang 

berbeda pula dalam memperlakukan benda tersebut disetiap daerah. Adapun ritus 

tertentu yang dilakukan sesuai dengan adat atau tradisi yang dijalankan oleh 

nenek moyang sebelumnya atau bersifat turun temurun. Sehingga kepercayaan 

mereka tetap bertahan dari generasi ke generasi. 

Manusia atau benda yang dimitoskan itu kemudian hidup dalam sejarah-

sejarah lisan yang berbentuk cerita atau kisah dan meskipun tidak didukung oleh 

pembuktian mereka tetap mempercayai adanya kekuatan atau keajaiban pada 

benda yang disembah oleh mereka yang sifatnya mistik. 

Kemajuan zaman telah membawa perubahan-perubahan di segala bidang 

dalam kehidupan masyarakat desa. Perubahan-perubahan sosial di dalam 

masyarakat akan selalu ada, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Perubahan sosial menimbulkan dua kemungkinan yaitu perubahan ke arah yang 

baik (progress) maupun ke arah kemunduran (regress).Kemajuan zaman atau era 

modernisasi tidak selamanya memberikan dampak positif. Ada kalanya kemajuan 

zaman justru memberikan dampak negatif.  

Demikian dengan Tradisi Bungung Barania yang berarti sumur pemberani 

merupakan suatu kebiasaan dan salah satu warisan leluhur yang masih dilakukan 

masyarakat Kutulu secara turun-temurun hingga dilestarikan sampai saat ini. 

Dalam tradisi ini sangat identik dengan suatu kegiatan pemanjatan doa di sekitar 

Bungung Barania atau sumur pemberani. Bungung Barania ini muncul sekitar 

abad ke 15 dan sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Kutulu dan 

sekitarnya, tradisi yang sangat sakral dilakukan di Kutulu Kelurahan Mataallo ini 

sesuai dengan pandangan Hasan Hanafi dalam buku Moh. Nur Hakim bahwa:  
Tradisi merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan 
masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, 
bagi Hasan Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan 
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sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam 
berbagai tingkatannya.10  

Tradisi Bungung Barania adalah sebuah praktik kebudayaan yang masih 

dilakukan oleh masyarakat Kutulu. Tradisi ini merupakan tempat bagi sebagian 

masyarakat Kutulu untuk melakukan pemanjatan doa agar apa yang dibutuhkan 

oleh mereka bisa terkabulkan, artinya masyarakat Kutulu masih percaya suatu hal 

di luar dari ketetapan yang ada di dalam Agama.  

Menurut Daeng Hj. Jumatia Dg Bau, tradisi Bungung Barania ini adalah 

proses pemanjatan doa dimana Tradisi ini dilakukan agar penyakit yang diderita 

masyarakat yang berkunjung dapat di beri kesembuhan, dengan adanya keyakinan 

masyarakat penziarah terhadap kekuatan magis dari air sumur tersebut yang dapat 

memberikan kesembuhan ataupun berhasilnya usaha yang dibuktikan dengan 

kehendak yang kuat.11 

  Hal ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat Kutulu belum mampu 

meninggalkan kepercayaan animisme mereka. Karena ajaran animisme 

berkembang hidup berdampingan dengan ajaran-ajaran agama resmi. Ketahanan 

tradisi ini hingga sekarang tidak menimbulkan pergeseran sosial khususnya dalam 

praktik keagamaan. Tradisi ini telah menunjukkan bahwa persoalan animisme 

tidak lagi berseberangan dengan praktik keagamaan dalam hukum Islam. Tradisi 

Bungung Barania ini semakin meningkat dan menjelaskan kepada kita bahwa ada 

hubungan antara animisme dengan agama yang tidak sesuai dengan hukum Islam. 

  Oleh karena itu, peneliti ingin melihat pelaksanaan yang terjadi di 

masyarakat agar tidak melenceng dari nilai-nilai agama dan hukum Islam. Peneliti 

disini berupaya mengungkapkan bagaimana awal mula munculnya tradisi ini 

hingga proses pelaksanaannya, sejauh mana pemahaman masyarakat di Kutulu 

                                                 
10

Moh. Nur Hakim, “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme”, Agama dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003), h. 29. 
11Hj. Jumatia Daeng Bau, (90 tahun), Wawancara Kelurahan Mataallo, 10 Juli 2019. 
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Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa terhadap tradisi 

Bungung Barania yang nantinya dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam 

sehingga dapat diketahui status hukum dari Tradisi Bungung Barania  Kelurahan 

Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Dengan ini peneliti akan 

mengangkat judul : Tradisi Bungung Barania di Kutulu Kelurahan Mataallo 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Dalam ruang lingkup penelitian, peneliti akan memberikan batasan dalam 

penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan sehingga tidak 

keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian.  Oleh karena itu peneliti berfokus 

terhadap tradisi Bungung Barania di Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam seperti tabel sebagai berikut : 

 

No. Fokus Uraian 

1 Tradisi Bungung Barania di 

Kutulu Kelurahan Mataallo 

Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa Perspektif Hukum Islam 

1. Hakikat tradisi Bungung Barania 

yang mencakup : Awal mula 

munculnya tradisi Bungung Barania 

di Kutulu Kelurahan Mataallo 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

Perspektif Hukum Islam dan 

perkembangannya 

2. Persepsi masyarakat di Kutulu dan 

sekitarnya terhadap tradisi Bungung 

Barania yang mencakup : proses 
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pelaksanaan tradisi Bungung Barania, 

tujuan pelaksanaan Bungung Barania, 

dan dampak yang ditimbulkan jika 

tidak melaksanakan tradisi Bungung 

Barania. 

3. Perspektif Hukum Islam terhadap 

tradisi Bungung Barania, mencakup 

status hukum tradisi Bungung 

Barania  di Kutulu yakni wajib, 

sunnah, haram, makruh dan mubah. 

 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian ini, yaitu  

tradisi Bungung Barania di Kutulu. Maka penulis mengemukakan bahwa: 

a. Tradisi  

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, 

praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian 

pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa 

tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus 

menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda.12 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian tradisi 

adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.13 

                                                 
12 Anisatun Muti‟ah, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1 (Jakarta: 

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), h.15. 

13 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. V (Cet. 
I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1483. 
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Pengertian tradisi secara umum adalah sesuatu turun temurun atau kebiasaan yang 

turun temurun dan selalu diadakan  pada waktu tertentu. Suatu tradisi tidak lepas 

dari pengertian kebudayaan, hal ini dikarenakan tradisi merupakan bagian dari 

kebudayaan. Menurut E.B. Tylor, Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks 

yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat.14 

Kebudayaan mempunyai tiga wujud : pertama, kebudayaan sebagai suatu 

kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan 

sebagainya. Kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan yang ketiga adalah 

sebagai benda-benda hasil karya manusia.15 

Dalam literatur Islam tradisi dikenal dengan kata „al-Urf‟ yang secara 

terminologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal 

yang sehat. Dalam bukunya Satria Effendi menyebutkan bahwa istilah al-Urf  

yaitu sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi 

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun 

perkataan.16 

 

b. Tradisi Bungung Barania 

Tradisi Bungung Barania adalah salah satu tradisi yang dilakukan secara 

turun temurun dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Kutulu hingga saat ini. 

Bungung Barania identik dengan ritual pemanjatan doa di sekeliling Bungung 

                                                 
14 Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.29. 
15 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta : Djambatan. 2002), 

h.5. 
 

16 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 
153. 
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Barania, dan tradisi ini dilaksanakan agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

yang berkunjung bisa terkabulkan.  

c. Perspektif Hukum Islam terhadap Bungung Barania 

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari 

al-Fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-Syari’ah al-Islamy  dan 

yang penekanannya lebih besar adalah al-Fiqh al-Islamy. Istilah ini dalam wacana 

ahli hukum barat digunakan Islamic Law.17 Dalam khazanah ilmu hukum 

Indonesia, istilah hukum Islam dapat dipahami sebagai penggabungan dua kata, 

hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang 

diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat secara 

keseluruhan. Kemudian hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah 

swt dan Sunnah Rasul tentang suatu tingkah laku seseorang yang diakui dan 

diyakini dan berlaku mengikat untuk semua pemeluk Islam.18 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah “Tradisi Bungung Barania di Kutulu 

Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Hukum 

Islam”. Disini peneliti berupaya mengungkapkan bagaimana awal mulanya 

muncul tradisi ini hingga proses pelaksanaannya, sejauh mana persepsi 

masyarakat di Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng ini terhadap tradisi 

tersebut yang nantinya akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam 

sehingga akan diketahui status hukum Tradisi Bungung Barania di Kutulu. 

C. Rumusan Masalah 

Masyarakat Kutulu adalah masyarakat yang hidup dengan membaurkan 

keyakinannya secara spiritual yang berjalan tanpa ada hambatan, tradisi Bungung 

                                                 
17 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1995), h.3. 
18 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1995), h. 8. 
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Barania dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Kutulu, dengan adanya 

ketahanan tradisi ini hingga sekarang tidak menimbulkan pergeseran sosial 

khususnya dalam praktik keagamaan.  

Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan 

tiga rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana hakikat tradisi Bungung Barania di Kutulu Kelurahan 

Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi Bungung Barania di 

Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bungung Barania di 

Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?  

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka bertujuan untuk membantu bagi peneliti dalam menemukan 

dan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi maupun perbandingan 

dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya. Sehingga, hasil dari telaah 

tersebut peneliti mendapatkan beberapa rujukan, pendukung, pelengkap serta 

pembanding yang memadai dalam penelitian ini.  

Adapun hasil penelitian dari beberapa disertasi, tesis dan jurnal yang 

dijadikan sebagai tinjauan yaitu : 

1. Disertasi yang berjudul : Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Masyarakat 

Muslim Wattang Bacukiki Kota Parepare (Suatu Tinjauan Teologi) oleh St. 

Aminah dikaji dalam Perguruan Tinggi Negeri UIN Alauddin Makassar. 

Adapun hasil penelitiannya bahwa budaya lokal masyarakat muslim 

Wattang Bacukiki Kota Parepare yang masih terwariskan sampai saat ini, 

antara lain mappadendang ri galung maloang, mappalili dan melakukan 

ziarah di Buluroange saat hendak melakukan hajat penting. Proses integrasi 
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antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya lokal pada masyrakat muslim 

Wattang Bacukiki Kota Parepare, menyebabkan hilangnya beberapa 

karakteristik dari komunitas budaya asli yag terserap, seperti pada ritual 

aqiqah dan perkawinan lebih dominan dimasuki unsur sarak. Relevansi 

budaya lokal masyarakat muslim Wattang Bacukiki Kota Parepare terhadap 

nilai-nilai agama, ditentukan oleh sistem pangngaderreng yang terlepas dari 

nilai-nilai agama dengan budaya lokal meliputi nilai spritual, nilai ritual, 

nilai moral dan nilai intelektual. 

2. Tesis yang berjudul : Tradisi Barzanji di Kabupaten Bone Perspektif Hukum 

Islam oleh Anna Rahma Syam dikaji dalam Perguruan Tinggi Negeri UIN 

Alauddin Makassar. Adapun hasil penelitiannya bahwa awal mula 

munculnya pembacaan Barzanji setelah diterimanya Islam sebagai agama 

resmi masyarakat Bone serta diangkatnya seorang kadi pada masa 

pemerintahan raja Bone ke 13 yang bernama La Madaremmeng. Pembacaan 

Barzanji dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad saw. dipelopori 

oleh kadi Bone beserta jajarannya, keadaan ini terus berlanjut hingga 

terbentuk menjadi tradisi yang tidak hanya di baca pada maulid Nabi 

melainkan dalam setiap hajat, upacara syukuran masyarakat selalu di 

rangkaikan dengan pembacaan Barzanji. Salah satu tradisi masyarakat Bone 

yang masih dipertahankan eksistensinya hingga saat ini, yakni membca 

Barzanji dalam setiap ritual keagamaan maupun ritual budaya. Tradisi ini 

dipahami oleh masyarakat sebagai tradisi yang baik, sebagai wujud 

ungkapan rasa syukur, mengenal, menambah kecintaan kepada Nabi 

Muhammad saw. bertawassul dengan wasilah yakni menyebut Nabi 

Muhammad saw. agar memperoleh keberkahan dari Allah swt. Hukum 

pelaksanaan tradisi Barzanji dalam setiap ritual keagamaan maupun ritual 



14 
 

budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bone adalah mubah. 

Karena melihat bentuk pelaksanaannya, tidak ada yang melenceng dari 

ajaran Islam maupun merusak akidah masyarakat. Melainkan dapat 

memberikan manfaat dalam kehidupannya seperti menjalin silaturrahim, 

menambah keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad 

saw., saling tolong menolong dan bersedekah. Karena itu, eksistensi tradisi 

ini boleh saja dikerjakan, bahkan perbuatan ini akan mendatangkan pahala 

jika masyarakat betul-betul mengamalkan nilai-nilai Islam yang terdapat 

dalam kitab Barzanji.  

3. Tesis yang berjudul : Persepsi Masyarakat Palakka Terhadap Tradisi Ziarah 

Kuburan Petta Betta‟e di Kabupaten Bone (Suatu Tinjauan Teologis) oleh 

Taufik dikaji dalam Perguruan Tinggi Negeri UIN Alauddin Makassar. 

Adapun hasil penelitiannya bahwa Ziarah pada kuburan Petta Betta‟e 

merupakan makam yang keberadaannya menjadi kepercayaan yang telah 

turun temurun diyakini sebagai tempat keramat, karena yang bersemayam 

merupakan arwah leluhur yang dianggap memiliki peranan penting dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam persepsi masyarakat Palakka terhadap tradisi 

ziarah kuburan Petta Betta‟e secara garis besar menjadi sebuah wadah 

dalam mengespresikan kepercayaan mereka, adanya anggapan dengan 

menziarahi dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan peziarah. 

Dengan melihat adanya kepercayaan demikian, justru telah mengotori 

konsep ziarah itu sendiri sebagai wadah seseorang untuk mengingat akan 

kematian, karena sesungguhnya seseorang yang telah meninggal, tidaklah 

mampu memberikan kemanfaatan. Upaya tokoh agama dalam meluruskan 

kepercayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat 

keagamaan dengan perlahan tanpa menyakiti perasaan masyarakat serta 
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membangun hubungan dengan masyarakat, dalam hal ini mencoba berdialog 

interaktif sehingga terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis. Upaya 

selanjutnya yaitu dengan memberikan wujud pembinaan, wujud pembinaan 

yang dikategorikan menjadi dua waktu, yaitu Pembinaan harian dan 

pembinaan bulanan. Dari pembinaan harian berusaha untuk memupuk 

keilmuan masyarakat dalam hal keagamaan, sehingga mampu menjadi bekal 

dalam keseharian mereka. Sedangkan pembinaan bulanan dilakukan sebagai 

wujud memberikan pemahaman masyarakat dalam menyikapi persoalan 

keagamaan. 

4. Buku Syahrul Yasin Limpo, dkk dalam tulisannya (1995) “Profil Sejarah 

Budaya dan Pariwisata Gowa”. Dalam buku tersebut, disampaikan bahwa 

Bungung Barania mempunyai makna sejarah yang sangat penting bagi 

masyarakat Bajeng di masa lalu yang setiap dua tahun sekali diadakan 

upacara adat di sekitar sumur tersebut. Dalam pelaksanaan upacara tersebut 

semua orang berbondong-bondong ke Bungung Barania untuk 

membersihkan alat perang yang digunakan raja saat itu. Pemerintah 

setempat maupun masyarakat berharap agar wilayah Kab. Gowa terhindar 

dari malapetaka yang akan menimpa negerinya, sehingga dapat 

mendatangkan keberhasilan dan kemakmuran bagi masyarakat.  

5. Jurnal oleh Ramdan Wagianto 2017 yang berjudul “Tradisi Kawin Colong 

Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. 

Perkawinan merupakan sunnatulllah yang ketentuannya telah ditetapkan 

dalam agama. Akan tetapi, eksistensi perkawinan menjadi terusik ketika 

dihadapkan dengan persoalan tradisi, seperti tradisi kawin colong pada 

masyarakat osing Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan tradisi ini tidak 

ada rumusan yang komprehensif di dalam nas baik Alquran, Sunnah 
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maupun ijma‟. Kawin colong merupakan bentuk peminangan dalam 

perkawinan dengan wasilah adat osing. Namun, tradisi kawin ini 

menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat, sehingga ada pihak yang 

merasa dirugikan. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah 

tidak disetujui oleh orang tua, nyepetaken lakon, takut lamaran ditolak dan 

perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian. Sosiologi Hukum Islam 

dengan pendekatan teori al-„urf, memandang kawin colong masih tergolong 

„urf yang sahih.
19 

6. Jurnal oleh Bustami Saladin 2013 yang berjudul “Tradisi Merari’ Suku 

Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”. Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakînah, 

mawaddah dan rahmah. Salah satu adat yang dipegang teguh oleh 

masyarakat Lombok adalah kawin lari. Dalam adat Sasak pernikahan 

dengan cara kawin lari ini lebih populer disebut dengan merari‟. Oleh 

karena itu, Merari‟ dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kawin 

lari. Secara terminologis, merari‟ mengandung dua arti. Pertama, lari atau 

melarikan. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan 

perkawinan menurut adat Sasak. Bagi masyarkat Sasak, merari‟ berarti 

mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang 

pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan 

hatinya. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam 

nash (al-Qur`an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif maqâshid al-

                                                 
19 Ramdan, Wagianto. Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi 

Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Jurnal Al-Ahwal, Vol 10, No 1 (2017). 
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syarî‟ah, maka stutus hukum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap 

sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan 

rukun sebagaimana yang telah disyari‟atkan Islam.
20 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tradisi Bungung Barania 

di Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap 

tradisi Bungung Barania di Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa. 

3. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam pelaksanaan tradisi Bungung 

Barania di Kutulu, Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa. 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, 

baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau khazanah keilmuan bagi 

peneliti, sekaligus bisa memberikan kontribusi bagi akademisi dan dijadikan 

referensi, literatur maupun bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas 

yang berhubungan dengan tradisi Bungung barania di Kutulu, Kelurahan 

Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

                                                 
20 Bustami, Saladin. Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum 

Islam, Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial , Vol 8, No 1 (2014). 
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b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih nyata dalam upaya 

melestarikan kebudayaan atau Tradisi Bungung barania , sekaligus akan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kutulu, Kelurahan Mataallo 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa nantinya, agar niat masyarakat dalam 

melaksanakan tradisi tidak melenceng dari nilai-nilai agama Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi secara etimologi merupakan kata yang mengacu pada suatu 

adat atau kebiasaan turun temurun atau sebuah peraturan yang harus 

dijalankan dalam masyarakat. Tradisi merupakan hasil karya suatu 

masyarakat, begitu pula dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi satu 

sama lain. Kedua kata ini adalah personifikasi dari sebuah hukum yang tidak 

tertulis dan menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik 

dan benar.1 

Hasan Hanafi mengartikan tradisi (Turats) yang dikutip oleh Moh. 

Nur Hakim bahwa segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk 

pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan 

demikian, bagi Hanafi, tradisi (Turats) tidak hanya merupakan persoalan 

peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman 

kini dalam berbagai tingkatannya.2 

Menurut Coomans, M. Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan 

perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan 

secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.3 Tradisi yang membudaya 

akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seorang manusia 

dalam bertutur dan berbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan 

                                                 
1 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. V (Cet. 

I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1208. 
2 Moh. Nur Hakim, “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi” (Cet. I; Malang: Bayu Media Publishing, 2003, h.29. 
3 Rofiana Fika Sari, Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli, https://www. idpengertian. 

com/pengertian – tradisi- menurut–para-ahli (9 September 2020). 
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sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang 

tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.4 

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian 

tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia 

menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih 

berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan 

bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang 

bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal  yang bersifat ghaib atau 

keagamaan. 

Dalam buku lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisi melalui 

dua cara, yaitu : Cara pertama, kemunculan secara spontan dan tak 

diharapkan serta melibatkan rakyat yang banyak. Karena suatu alasan, 

individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, 

ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui 

berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat yang 

banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku 

dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua 

sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi 

milik bersamaa dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan 

nantinya akan diagungkan. Cara kedua, adalah melalui mekanisme paksaan. 

Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum 

atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa.5 

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan 

manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia 

lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana 

                                                 
4 Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yokyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3. 
5 Piotr Sztomka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.71-72. 
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perilaku manusia terhadap alam lainnya. Ia berkembang menjadi suatu sistem 

yang memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan 

sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.  

Tradisi merupakan suatu aspek budaya yang sangat penting dan 

diekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan tak tertulis, pantangan-pantangan 

dan sanksi-sanksi. Tradisi dapat mempengaruhi suatu bangsa yang 

merupakan perilaku dan prosedur yang layak berkenaan dengan makanan, 

pakaian, harta, dan apa yang perlu dihindari dan diabaikan.6 

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat 

dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, 

kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.7 

Tidak hanya itu saja, tradisi juga merupakan suatu sistem yang 

menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ujaran, 

perilaku ritual, dan berbagai jenis perilaku lainnya dari manusia atau suatu 

kelompok orang yang melakukan tindakan satu dengan yang lainnya. Unsur 

terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi konstitutif (yang 

berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), 

simbol penilaian norma dan simbol yang menyangkut penggunaan perasaan.8 

                                                 
6 Deddy Mulyana, Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-

Orang Berbeda Budaya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2009), h. 69. 
7 Mattulada. Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University 

Press, 1997), h.1. 
8 Mursal Esten, Kajian Transformasi Budaya, (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22. 
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Jadi, yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap 

atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa 

lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati 

bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi 

tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara 

sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena 

tradisi itu. 

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir dari istilah tradisional. 

Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan 

dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau 

cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman 

pada nilai-nilai dan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga 

setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi. 

Bagi seseorang yang merasa yakin bahwa setiap tindakannya adalah betul dan 

baik, jika dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya 

salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila dia berbuat 

diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan 

pengalaman (kebiasaan) tersebut dia akan tahu persis mana yang 

menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan, sehingga dimanapun 

masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada 

tradisi masyarakatnya. 

Dari uraian di atas akan dapat dipahami bahwa sikap tradisional 

adalah bagian yang paling terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai 

kebidayaan. Manusia harus menyadari bahwa masyarakat berfungsi sebagai 

penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis.         
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Hal tersebut mempunyai arti proses pewarisan kebudayaan merupakan 

interaksi langsung yang berupa pendidikan dari generasi tua kepada generasi 

muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.9  

Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat 

setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang 

diakui kebenaran dan kemafaatannya. Jauh sebelum agama datang, 

masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar dan alam 

adikodrati adalah yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama 

tradisi keagamaan tertentu. Peradaban manusia pada kenyataannya pasti akan 

menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan 

adikodrati. 

Tradisi memperingati atau merayakan peristiwa penting dalam 

perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan upacara merupakan bagian 

dari kebudayaan masyarakat sekaligus manifestasi upaya manusia 

mendapatkan ketenangan rohani, yang masih kuat berakar sampai sekarang. 

Sama halnya dengan tradisi Bungung Barania yang bertahan, tradisi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan bahkan 

menjadi bagian yang harus diyakini oleh masyarakat Kutulu, Kel. Mataallo. 

Bahwa dengan adanya tradisi seperti ini, masyarakat meyakini kurang 

rasanya jika mempunyai hajatan namun tak berdoa terlebih dahulu di 

Bungung Barania. Zaman semakin berkembang dan masyarakat membawa 

kepercayaan seperti ini dan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bernuansa 

religi. 

Kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntut ia diperlakukan 

khusus seperti tradisi bungung barania ini. Ada tata cara perlakuan khusus 

                                                 
9https://jalius12.wordpress.com/2009/10/06/tradisional/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2c9

530 982188/2021/01/14/11.46. 
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terhadap tradisi tersebut. Upacara dan perlakuan khusus ini tidak dapat 

dipahami secara ekonomi dan rasional. Upacara, persembahan, sesajen, 

ibadah keagamaan ini biasa tidak dipahami. Ia dilakukan oleh umat beragama 

dan masyarakat primitif dari dahulu hingga sekarang dan yang akan datang.10  

2. Penyebab Perubahan Tradisi 

Penyebab terjadinya perubahan tradisi disebabkan oleh karena banyaknya 

faktor diantaranya seperti munculnya benturan antara tradisi yang satu dan tradisi 

yang lain dalam masyarakat tertentu. Pertama, Perubahan tradisi tersebut dilihat 

dari segi kuantitatifnya terlihat dari jumlah penganut atau pendukungnya. 

Masyarakat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu dan selanjutnya akan 

mempengaruhi semua masyarakat satu daerah atau bahkan bisa mencapai skala 

global. Kedua, Perubahan tradisi dari segi kualitatifnya dapat dilihat dari 

perubahan kadar tradisi, gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang 

lain dibuang. 

3. Dasar Hukum Tradisi 

Hukum untuk menciptakan sesuatu atas sesuatu yang meniadakannya.11 

Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau 

adat yang resmi dianggap meningkat, yang ditetapkan oleh penguasa atau 

otoriter.12 Islam adalah agama yang diwahyukan Allah swt. kepada Nabi 

Muhammad saw. sebagai Rasul dan untuk disampaikan kepada umat-Nya.  

Mereka yang selalu melakukan perbuatan syirik kepada Allah swt. akan 

diancam oleh Allah swt. dengan tidak diberikannya ampunan karena telah 

menduakan Allah swt. Mereka yang syirik meskipun tanpa sadar telah melakukan 

                                                 
10 Bustanuddin Agus, Agama dalam kehidupan Manusia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2007), h.95-96. 
11 Nasrun Haroen MA, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 207. 
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II 

(t.t:Balai Pustaka, t.th), h. 245. 
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kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain 

yang harus dipilih dan ditempuh kecuali mereka bertaubat dan meminta ampun 

atas perbuatan sesat yang mereka telah lakukan karena Allah telah 

menjanjikannya dalam Al-Qur‟an yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53 

:13 

                            

               

 
Terjemahnya : “Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 

terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”. (QS Az-Zumar :53) 

Masyarakat memilih waktu ini tentu tidak sembarangan. Ada keyakinan 

yang melatarbelakanginya. Jika tidak, mereka akan melakukannya di sepanjang 

tahun tanpa mengenal batas waktu. Dan karena itulah mereka menyebut bulan 

sya‟ban sebagai bulan ruwah. Bulan untuk mengirim doa bagi para arwah leluhur. 

4. Fungsi Tradisi 

Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada 

pemenuhan kebutuhan dari sebuah sistem. Teori fungsi yang digunakan adalah 

teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.14 Fungsi 

ini disebut AGIL yaitu singkatan dari Adaptation (A), Goal Attainment (G), 

Integration (I) dan Latency (pattern maintance) (L). 

Adaptation (Adaptasi) merupakan perilaku masyarakat yang mampu 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan 

diri sendiri yang baru. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan) sebuah sistem yang 

mampu menentukan tujuan dan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

                                                 
13 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 464. 
14 Talcott Parsons adalah seorang sosiolog. Lihat : Raho Bernard, Teori Sosiologi Modern 

(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 53. 
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direncanakan itu. Integration (Integrasi) perilaku masyarakat yang harus bisa 

mengatur hubungan antara komponen yang satu dengan yang lainnya supaya bisa 

berfungsi secara maksimal, dan Latency (pemeliharaan pola yang sudah ada) yaitu 

setiap masyarakat harus bisa mempertahankan, memperbaharui, memperbaiki 

motivasi individu atau pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan 

motivasi tersebut. 

Dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat terkadang mengalami 

perubahan yang akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakat. Hal ini 

ditekankan oleh Mardini Johanes yang mengatakan bahwa tanpa tradisi pergaulan 

bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab.15 Jika 

tradisi sudah bersifat absolut maka nilainya sebagai pembimbing akan merosot, 

sehingga akan menjadi sebuah penghalang terhadap kemajuan. Oleh sebab itu, 

manusia yang notabenenya pewaris kebudayaan akan dituntut untuk selalu 

mengadakan perubahan-perubahan terhadap tradisi yang dirasa tidak sesuai lagi 

dengan zamannya. 

Tradisi dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait 

satu sama lain, seperti yang dikatakan Shili dalam buku “The Sosiology of social 

Change” menegaskan bahwa manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski 

mereka saling merasa tidak puas terhadap tradisi mereka.16 Oleh karena itu, ia 

membagi beberapa fungsi bagi masyarakat antara lain : 

1. Dalam bahasa klise diyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita 

anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi 

                                                 
15 Mardini Johanes, Jangan Tangisi Tradisi; Transformasi Budaya Menuju Masyarakat 

Indonesia Modern (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h.13. 
16 Piotr Sztompka, Alimandan, The Sociology of social change (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2010), h. 74. 
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pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang 

bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat 

digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa 

depan. 

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata 

dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran 

agar dapat mengikat anggotanya. 

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. 

Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni 

mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. 

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan 

dan kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang 

mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber 

pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis. 

Dizaman modern ini orang telah mulai menilai bahwa tradisi nenek 

moyang ada kalanya dapat ditinggalkan tergantung kepada tingkat kebutuhan 

yang dirasakan. Dalam mencari tempat tinggal mereka sudah tidak lagi 

memperhatikan adanya batas-batas tempat leluhur yang berupa makam, bekas 

tempat bermukim dan tempat beribadah nenek moyangnya, mereka akan 

mengembangkan diri lebih rasional terutama dalam memilih tempat bermukim 

bagi keluarganya. 

Dalam pandangan masyarakat awam sering kali disamakan antara tradisi 

dengan adat, namun perlu kita ketahui bersama bahwa tradisi dan adat adalah hal 

yang berbeda. Tradisi ialah suatu kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur yang 

dijalankan oleh masyarakat dari generasi kegenerasi dan memiliki waktu tertentu 
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dalam pelaksanaannya sehingga apabila dilaksanakan maka akan menimbulkan 

dampak positif begitu pula dengan sebaliknya, sedangkan adat ialah suatu aturan 

yang mengatur tata kelakuan suatu masyarakat baik secara individu maupun 

secara umum. Berikut beberapa Fungsi tradisi, yaitu :  

a. Mempererat ikatan silaturahmi dengan anggota keluarga 

 Dengan terdapatnya tradisi yang dihadiri anggota keluarga ikatan 

silaturahmi semakin erat, tradisi ini menjadi momen yang mengingatkan 

setiap anggota akan nilai-nilai keluarga. 

b. Keseimbangan hidup 

Sebagian besar orang sibuk bekerja setiap hari dengan terdapatnya 

tradisi kita terkondisi meluangkan waktu dan memperoleh sesuatu yang 

berbeda, dengan demikian terwujud keseimbangan hidup. 

c. Menjadi pengikat 

Bila telah memiliki tradisi setiap anggota keluarga tentu akan 

mengingatnya. tradisi ini menjadi pengikat sekaligus melahirkan rasa 

rindu pada keluarga.17 

B. Tradisi Dalam Pandangan Hukum Islam 

1. Pengertian Tradisi Islam 

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat 

memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi 

yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. 

Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-

kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam Sunnah-Nya 

                                                 
17 Abdi Basariyadi, Pengertian Contoh dan Manfaat Tradisi, https://majalah pendidikan. 

com/tradisi-pengertian-manfaat-dan-contoh-dari-tradisi/ (12 Oktober 2020). 
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banyak yang mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat 

atau masyarakat.18 

Islam dan tradisi adalah dua substansi yang sangat berbeda, tetapi 

dalam perwujudannya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling mewarnai, 

saling mengisi perilaku seseorang. Tradisi bersumber dari nenek moyang, turun 

temurun, adat istiadat setempat maupun hasil dari pemikirannya sendiri. Islam 

berbicara akan hal yang mengenai ajaran ideal, sedangkan tradisi berbicara 

realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.19 

Tradisi yang berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala 

sesuatu berupa diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta, karya 

manusia, objek material, kepercayaan, kejadian, khayalan ataupun lembaga yang 

diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.20 

Dalam literatur hukum Islam tradisi dikenal sebagai istial al-‘Adah atau al-

‘Urf. Adat atau ‘urf mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam, 

artinya bahwa adat atau ‘urf dipandang sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan digunakannya ‘urf oleh mayoritas ulama fiqh 

terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi‟iyah sebagai 

landasan hukum. Para ulama sepakat bahwa ‘urf al-fasid (kebiasaan yang 

dianggap rusak, kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟) tidak 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan ‘urf al-Shahih, sepakat dapat 

dijadikan dasar yang hujjah selama tidak bertentangan dengan syara‟.
21 

                                                 
18 S. Waqar Ahmed Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Terj.) (Cet I ; 

Bandung: Pustaka, 1983), h.74. 
19 Nur Amal Saleh, Tradisi Mauduk Lompoa di Desa Cikoang, Jurnal Walasuji (Vol.4, 

No. 2, 2013), h. 182. 
20 Tradisi M. Wikipedia. melalui http://id.m.wikipedia.Org/wiki/tradisi (diakses pada 

tanggal 10 januari 2020). 
21 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Cet. IV; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008). h. 423. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/tradisi


30 
 

 
 

Hukum yang berdasarkan atas ‘urf dapat berubah sesuai perubahan masa 

dan tempat seperti yang digunakan oleh mazhab Syafi‟iyah yang terkenal dengan 

qaul qadim (Mekkah) dan qaul jadidnya (Mesir).22 

Alasan ulama fiqh menerima ‘urf sebagai landasan hukum diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Firman Allah swt. dalam QS al- A‟raf / 7 : 199 

                    

Terjemahnya: 
 Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.23 

 Sesuai dengan ayat diatas maka Allah swt. memerintahkan kepada kaum 

muslimin untuk selalu mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf merupakan hal yang 

dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan 

dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran 

Islam.24 

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama 

tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan 

sehari-hari. Tradisi Islam lebih mengarah pada peraturan yang sangat ringan 

terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan 

pemeluknya. 

Seperti halnya adat-istiadat, kesenian dan property yang digunakan. 

Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, atau disimpan 

sampai mati. Bagi para pewaris setiap  mereka di warisi tidak dilihat sebagai 

“tradisi”. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup di dalam 

                                                 
22 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, h. 423. 
23 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.176. 
24 Sucipto, Urf sebagai Metode dan Suber Penemuan Hukum Islam, Jurnal ASAS (Vol.7, 

No. 1, 2015), h. 29. 
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kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang 

dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan 

inovasi-inovasi baru. 
Hasan Hanafi, mengatakan bahwa tradisi lahir dan dipengaruhi oleh 
masyarakat, kemudian masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi. 
Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi 
konklusi dan permis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan 
mempengaruhi.25 

 Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah 

berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari 

nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam 

berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian 

yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 

Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.  

Tradisi memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat dimanapun 

mereka tinggal. Ia memiliki penafsiaran dan ekspresi yang berbeda pada setiap 

kelompok masyarakat. Keanekaragaman tradisi menunjukkan perbedaan kultural, 

dan sebagian kelompok memberikan pembenaran tardisi mereka sebagai sumber 

identitas khas mereka. Tradisi mendapat pengesahannya dari peristiwa masa 

lampau oleh nenek moyang yang menyusun pranata sosial, dan dijadikan standar 

tingkah laku yang disahkan. Tradisi yang berasal dari nenek moyang dianggap 

nilai sosial yang mulia. Tradisi dianggap sebagai peringatan atas peristiwa penting 

dan sakral, sehingga setiap generasinya selalu berusaha untuk melestarikan tradisi 

nenek moyang sebagai bagian dari rasa hormat kepada nenek-moyang. Setiap 

daerah memiliki tradisi yang berbeda. 

                                                 
25Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2. 
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Kehidupan dalam masyarakat, harus mempelajari kebudayaannya karena 

proses belajar itu sendiri sangat menentukan kelestarian kebudayaan. Orang 

memelihara kebudayaan untuk menangani masalah dan persoalan yang mereka 

hadapi. Sekelompok orang yang mendiami suatu daerah tertentu dan yang 

bersama-sama memiliki tradisi kebudayaan yang sama. Berdasarkan uraian 

tersebut, wujud kebudayaan dalam masyarakat merupakan fenomena yang dapat 

dilihat langsung penerapannya dikehidupan masyarakat. Namun, disisi lain 

banyak pula kebudayaan yang berubah dari substansi kebudayaan itu sendiri. 

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/02:170.        
26
  

                             

                 

Terjemahnya: 
Apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan 
Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa 
yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah 
mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".27  

Ayat di atas menjelaskan bahwa masyarakat terdahulu atau primitif masih 

memegang teguh pada ajaran yang telah diajarkan nenek moyang mereka. Mereka 

sukar untuk melepas diri dari apa yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan 

mereka meskipun hal tersebut melenceng dari ajaran Islam. Bahkan diera moderen 

sekarang pun masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan tradisi- 

tradisi leluhur mereka. Tradisi memiliki makna penting bagi masyarakat 

dimanapun di Indonesia. Ia memilik penafsiran dan ekspresi yang berbeda pada 

setiap kelompok masyarakat. Keanekaragaman tradisi menunjukkan perbedaan 

kultural, dan sebagian kelompok memberikan pembenaran tardisi mereka sebagai 

                                                 
26 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 26. 
27 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 458. 
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sumber identitas khas mereka. Tradisi mendapat pengesahannya dari peristiwa 

masa lampau oleh nenek moyang yang menyusun pranata sosial, dan dijadikan 

standar tingkah laku yang disahkan. 

b. Hadis Nabi Muhammad saw 

ىَ سَيئِّبً  ٌْ هَبرَاهَُ اهلسُْلِوُ ًَ ٌَ عِنْدَ اىللِ حَسَيٌ  ىَ حَسَنبً فيَُ ٌْ ٌَ عِنْدَ اىللِ سَيئٌِّ فوََبرَاهَُ اهلسُْلِوُ  .فيَُ
“Dari Ibnu Mas’ud r.a Rasulullah saw, bersabda : sesuatu yang dinilai baik 
oleh umat muslimin adalah baik pula disisi Allah dan sesuatu yang dinilai 
buruk oleh kaum muslimin adalah buruk pula di sisi Allah swt.”28 

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun 

maksudnya, ini menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku 

dalam masyarakat muslim akan sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam yang 

merupakan hal yang baik di sisi Allah swt. Sebaliknya, jika hal-hal tersebut 

bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat maka 

akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan.29 

Sementara, Rasulullah saw. telah memberikan kaidah, meniru ritual orang 

kafir, apapun bentuknya, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Dan tindakan ini 

telah melanggar peringatan dalam hadis dari Ibnu Umar r.a., Nabi Muhammad 

saw bersabda :  هي تشبو بقٌم فيٌ هنين                                                                          
 
Artinya : ”Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia termasukbagian dari  

kaum tersebut.” (H.R Abu Daud Hadis Shahih). 

 

2. Macam-macam Tradisi 

Para ulama ushul fiqh membagi „urf  kepada tiga macam, antara lain:30  

a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua : 

                                                 
28 Malik bin Anas, Muwatta’ Malik Juz 3 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), h.80. 
29 Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran 

Perilaku Santri (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 102. 
30 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 209. 
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1) Al-‘urf al-lafdzi ( kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah 

kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan 

tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. 

2) Al-‘urf al-‘amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah 

kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau 

mu‟amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah 

perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang 

tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan 

libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasan 

masyarakat tertentu memakan makanan khusus dan kebiasaan 

masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara 

khusus. 

b.  Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan 

kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat 

dan di seluruh daerah. 

2) Al-‘urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) merupakan 

kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. 

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟ ‘urf dibagi menjadi dua 

yaitu : 

1) Al-‘urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap sah) merupakan 

kebiasaan yag berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak 

bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan 
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kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada 

mereka. 

2) Al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) merupakan 

kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-

kaidah dasar yang ada dalam syara‟.31 

Ada beberapa macam tradisi/adat yang berada di nusantara ini, tradisi 

yang membudaya melekat pada setiap diri individu diaplikasikan dalam bentuk 

kesehariannya, tidak saja dalam acara ceremonial tetapi juga dalam sikap hidup 

mereka. Kebanyakan hal seperti itu dilakukan baik secara sadar atau tanpa sadar 

sebagai perwujudan pemberian pengharmonisan terhadap adat istiadat, tradisi dan 

budaya yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi.  

Tradisi ataupun adat yang dianggap sebagai sesuatu yang mendarah 

daging di dalam kehidupan sebagian masyarakat Kutulu, Kel. Mataallo Kec. 

Bajeng, dari agama para leluhur sebelum datangnya Islam yang mebawa agama 

tauhid, meliputi : 

a. Tradisi menjaga orang mati selama 40 hari 

Ritual mempersembahkan penjagaan adalah menjaga kuburan semalaman, 

supaya mayat yang ada dalam kuburan merasa terjaga dan terlindungi, serta tidak 

kesepian di dalam kuburan, yaitu dengan cara menjaga mulai dari awal meninggal 

sampai 40 hari sedangkan di atas kuburannya ditaruh secangkir kopi serta 

makanan kesukaanya selama masih hidup. Orang disanapun juga menambahkan 

bahwa jika masyarakat tidak menjaganya masyarakat selalu dihantuinya selama 

40 hari. 

b. Mendatangi tempat-tempat keramat/kuburan yang dikeramatkan untuk 

meminta pertolongan 

                                                 
31 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 212. 
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Mendatangi tempat-tempat atau kuburan yang dikramatkan dan banyak 

dilakukan karena tradisi ini termasuk tradisi yang diwarisi dari leluhur. Dimana 

sebelum Islam masuk di Nusantara, masyarakatnya sangat menghormati dan 

mengagung-agungkan tempat-tempat yang dianggap kramat, termasuk kuburan 

orang-orang yang dianggap sakti pada zamannya atau kiai sesepuh masyarakat 

sekitar. Ditempat-tempat kramat atau dikubur-kubur yang dikramatkan tersebut 

banyak orang datang membawa berbagai sesajen seperti bunga-bungaan kemudian 

mereka meminta pertolongan/menyampaikan hajatnya. 

c. Tradisi memperingati hari kematian. 

Animisme dan dinamisme kepercayaan jahiliyah yang dianut nenek 

moyang masyarakat dinegeri ini sebelum datangnya Islam, meyakini bahwa arwah 

yang telah dicabut dari jasadnya akan gentayangan disekitar rumah selama tujuh 

hari (7), kemudian setelahnya akan meninggalkan tempat tersebut akan kembali 

pada hari ke empat puluh hari, hari keseratus setelah kematian dan pada hari 

keseribunya setelah kematian. Atau mereka meyakini bahwa arwah akan datang 

setiap tanggal dan bulan dimana dia meninggal ia akan kembali ketempat tersebut, 

sehingga masyarakat pada saat itu ketakutan akan gangguan arwah tersebut dan 

membacakan mantra mantra sesuai keyakinan mereka. Contohnya seseorang yang 

telah meninggal maka kematiannya diadakan selamatan atau hajatan yaitu hajatan 

ketika sampai 3 harinya, 7 hari, 40, hari, 100 hari, serta 1000 hari dimana dalam 

selamatan atau hajatannya dengan cara mengundang semua keluarga dan 

tetanggga untuk mendoakan dan mengenang keluarganya yang telah meninggal, 

biasanya makanan yang disajikan kepada orang yang mendoakannya yaitu nasi 

putih, ikan daging, ayam serta makanan ringan, dan makanan desa seperti kucur, 

pisang, kue lapis, dan lain sebagainya. 
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d. Tradisi siraman/mandi untuk calon pengantin/wanita hamil 

Siraman menurut sebutan dalam bahasa maduranya dan mandi-mandi 

sebutan dalam bahasa bujur, merupakan upacara mandi bagi calon mempelai 

wanita dan pria sebelum dilakukannya hari pernikahan atau bagi ibu hamil yang 

sudah berumur 4 atau 7 bulan, dimana masing-masing calon pengantin atau ibu 

hamil dimandikan dengan air bunga-bungaan oleh para keluarga yang telah 

berumur dan menguasai tata cara ritualnya. Upacara ritual siraman atau mandi-

mandi bagi calon pengantin dan ibu hamil ini dimaksudkan untuk membersihkan 

jiwa dan raga dari segala bentuk kekotoran, agar begitu memasuki perkawinan 

dan kelahiran bayi dalam keadaan suci dan bersih. 

e. Tradisi penggunaan jimat penangkal 

Banyak diantara masyarakat Kutulu yang mempunyai keyakinan bahwa 

sesuatu benda yang dijadikan jimat mengandung khasiat dapat memberikan 

manfaat kepada penggunanya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ada jimat 

yang diyakini dapat melindungi seseorang dari gangguan makhluk halus, ada 

jimat yang dapat memberikan kekuatan dan daya tahan pada tubuh sehingga 

mempan terhadap berbagai senjata, ada jimat sebagai penglaris usaha, ada jimat 

sebagai guna-guna, bahkan ada jimat untuk menjaga rumah dari segala musibah. 

f. Tradisi meyakini hari-hari dan bulan-bulan tertentu sebagai hari bulan 

yang tidak baik melangsungkan pernikahan dan hajat-hajat lainnya. 

Pada sebagian kalangan masyarakat meyakini bahwa ada hari dan bulan 

tertentu yang sial dan nahas, sehingga hari dan bulan tersebut harus dihindari 

untuk melangsungkan berbagai kegiatan terutama untuk keperluan 

melangsungkan hajat pernikahan. Mereka pantang untuk memilih hari dan bulan 

yang diyakini sebagai hari dan bulan yang sial, karena apabila pernikahan 

dilakukan pada hari dan bulan sial tersebut kelak akan berakibat fatal terhadap 
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rumah tangga tersebut, kemungkinan terjadinya perceraian sangat besar. Begitu 

juga apabila memulai suatu pekerjaan seperti membangun rumah, perniagaan dan 

lain-lainnya akan tidak mendapatkan keberuntungan. Masyarakat beranggapan 

ketika seorang wanita hamil tidak melakukan tradisi tersebut maka terdapat 

ketakutan dan kejanggalan jika tidak melakukan tradisi tersebut. 

g. Percaya kepada sesuatu yang dapat mendatangkan kesialan. 

Sebagian masyarakat kutulu berpendapat bahwa masyarakat sekarang 

banyak yang mempercayai hal-hal yang seperti ini, misalnya pada saat berjalan 

ditengah jalan menemui ular yang melintas di jalan dari sebelah kiri sebagai tanda 

akan adanya kesialan atau datangnya nahas, menabrak kucing hingga mati pada 

saat berkendaraan sebagai tanda akan terjadinya kecelakaan bagi si pengendara, 

kejatuhan cicak di dalam rumah sebagai bentuk kesialan. Mempercayai adanya 

kesialan atau akan datangnya nahas dari tanda-tanda yang ditemui adalah bentuk 

dari perbuatan syirik.  

 

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan 

dari Syariat Islam32. Istilah ini banyak digunakan oleh beberapa penulis hukum 

Islam dahulu. Adapun istilah hukum Islam muncul ketika para orientalis Barat 

mulai mengadakan penelitian tentang ketentuan-ketentuan syariat Islam sehingga 

muncullah istilah Islamic Law.33 Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, 

                                                 
32 Syariat Islam merupakan titah Allah swt. yang berhubungan dengan tingkah laku 

mukallaf. Syariat adalah hal yang telah ditentukan oleh Allah swt dengan agama untuk pengaturan 

hidup hambanya. Lihat : Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I, Cet. V; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

2014, h.1. 
33 Haddise, Ushul al- Fiqh Wahyu dan Akal Sebagai Sumber Hukum Islam (Cet. I; 

Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2012), h.22. 
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istilah hukum Islam seringkali dipahami sebagai penggabungan antara dua kata 

yakni hukum dan Islam.  

Secara etimologis kata hukum berasal atau berakar dari huruf  م  –ك  –ح  

yang berarti menolak. Istilah ini terbentuk kata  الحكن yang berarti menolak 

kelaliman/penganiayaan. Adapun secara terminologisnya, ulama ushul 

mendefinisikan hukum dengan titah Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan 

orang-orang (mukallaf), berupa tuntutan, pilihan maupun larangan. Sedangkan 

ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah swt. 

baik dari perbuatan manusia, mulai dari yang wajib, haram dan boleh. Dari kedua 

pengertian yang diberikan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

hukum oleh ulama ushul ialah nash dari titah Allah swt, sedangkan ulama fikih 

ialah kewajiban mentaati titah tersebut.34 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa 

hukum dapat diartikan sebagai 1. Peraturan atau adat yang resmi dianggap 

mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah dan penguasa; 2. Patokan mengenai 

peristiwa alam yang terjadi dengan hal-hal tertentu; 3. Undang-undang, peraturan 

yang mengatur segala pergaulan hidup masyarakat; 4. Keputusan (pertimbangan) 

yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Sedangkan Islam adalah 

agama yg diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kitab suci 

Al-Quran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt. Dengan demikian 

hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan 

berdasarkan Al-quran dan hadis serta hukum syarak.35 

                                                 
34 Umar Syihab, Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran (Cet. I; Semarang: Dina Utama 

Semarang (Toha Putra Group), 1996), h.13. 
35 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), h. 127. 
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Dalam sistem hukum Islam pun ada lima hukum atau kaidah yang 

dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang 

ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut, al-

ahkam alkhamsah atau penggolongan hukum yang lima yaitu ja’iz atau ibadah 

atau mubah, sunnah, makruh, wajib dan haram. 

Penggolongan hukum yang lima (al-ahkam alkhamsah) sebagaimana di 

atas, disebut juga hukum taklifi. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan hukum taklifi 

yaitu suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan atau 

berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan.36 

Hukum taklifi sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian dari 

hukum syara‟. Mayoritas ahli ushul fiqh mendefinisikan hukum syara’ sebagai 

ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa 

tuntutan melakukan atau meninggalkan, atau pilihan atau berupa ketentuan.37 

a. Wajib (Fardhu) 

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama 

Islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf), di mana jika dikerjakan mendapat 

pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, 

pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain. 

Ali Asyhar mengatakan bahwa wajib terdiri atas dua jenis/macam yaitu 

sebagai berikut:  

1) Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang 

muslim mukallaf seperti sholah fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila 

telah mampu dan lain-lain.  

                                                 
36 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komperhensif, (Jakarta: Zikrul, 2004). h. 239. 
37 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komperhensif, (Jakarta: Zikrul, 2004). h. 236. 
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2) Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim 

mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi 

tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.38 

b. Sunnah 

Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan 

mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat 

sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain 

sebagainya.  

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa sunah terbagi atas dua 

jenis/macam: 

1) Sunnah Mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi 

Muhammad saw seperti shalat id dan shalat tarawih. 

2) Sunnah Ghairu Mu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan 

oleh Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.39 

 

c. Haram 

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan 

oleh umat muslim dimanapun mereka berada karena jika dilakukan akan 

mendapat dosa dan siksa di neraka kelak.40 Contohnya main judi, minuman keras, 

zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain. 

 

 

 

                                                 
38 Ali Asyhar, Sumber-Sumber Hukum Islam,http://www.bawean.net/2009/10/sumber-

sumberhukum-islam.html (Diakses Tanggal 10 November 2020). 
39 Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja 

Grafindo Persada, 1994), h. 154. 
40 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu‟amalat (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1. 
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d. Makruh 

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan 

tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala 

dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok.41 

e. Mubah 

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim 

mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan 

dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.42 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diambil dari nash yang mengandung 

arti larangan, pilihan, perintah yang kemudian diformulasikan kedalam empat 

produk pemikiran hukum yakni fiqh, fatwa, undang-undang dan yurisprudensi 

yang bersifat relatif (dapat berubah sesuai perubahan dan perkembangan zaman) 

dan diberlakukan bagi umat Islam. 

2. Karakteristik Hukum Islam 

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syari‟ah itu sendiri yang 

bersumber dari Al-Qur‟an, Sunnah Rasul dari al-Ra’yu Doktrin pokok dalam 

Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid yang merupakan fondasi dari struktur hukum 

Islam, yaitu hubungan Hablum Minallah (hubungan vertikal) dan hablum Min al-

nas (hubungan horizontal) serta bijaksana melaksanakan kewajiban daripada hak 

dan kewenangan. 

Terdapat lima sifat dan karakteristik hukum Islam yaitu : 

 

                                                 
41 http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuanhukum-islam/, (Diakses Tgl. 

10 November 2020). 
42 Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, Pengertian Hukum Islam 

(Syara') - Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, Haram, http://www.organisasi.org/pengertian-
hukumislam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram, (Diakses Tgl. 10 November 2020). 
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a. Sempurna 

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum secara garis besar 

permasalahan. Oleh karena itu, hukumnya bersifat tetap, tidak berubah walaupun 

zaman sudah berubah. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari‟at Islam hanya 

menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasannya diserahkan 

pada ijtihad pemuka masyarakat.43  

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, salah satu ciri hukum Islam adalah 

takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya pandangan 

hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang 

berbeda-beda di dalam satu kesatuan karena hukum Islam tidak menghendaki 

adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu’ tetapi satu sama lain saling 

melengkapi dan menguatkan.44  

b. Elastis 

Hukum Islam juga bersifat elastis, meliputi segala bidang dan lapangan 

kehidupan manusia. Hukum Islam selalu memperhatikan berbagai kehidupan baik 

itu dibidang muamalah , ibadah, jinayah, dan lain halnya. Hukum Islam 

memberikan kaidah-kaidah yang seharusnya dijalankan oleh manusia.45 

Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan hanya 

memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global. Sehingga 

diharapkan tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa 

hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi 

dan kondisi.46 

                                                 
43 Lihat, H. Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama (Cet. I; Jakarta: 

Logos, 1997), h.46. 
44 Lihat, M. Hasbi Ash-Shiddieu, Falsafah Hukum Islam, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), h. 105. 
45 H. Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h.47. 
46Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta 

: PT. Raja Grafindo Persada), 2001, h. 3. 
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Dalam Al-Qur‟an sebagai rujukan dasar hukum Islam tidak ada satupun 

perintah Allah swt yang memberatkan hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan 

dalam surah al-Baqarah ayat 286:47 

          

 
Terjemahnya :  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.  

 
Sehingga dalam kondisi darurat, hukum Islam memberikan rukhshah 

(keringanan), misalnya keringanan untuk bertayammum bagi orang yang kesulitan 

mendapatkan air, keringan untuk tidak berpuasa bagi orang sakit, ibu hamil, ibu 

menyusui, dan orang musafir. Sampai kepada dharuratu tubihulmahzhurat 

(keadaan darurat membolehkan yang dilarang) seperti makan bangkai yang 

merupakan perbuatan terlarang. Namun, saat kondisi terpaksa tidak ada makanan 

lain jiwa pun terancam, maka diperbolehkan memakannya untuk sekedar bertahan 

menyelamatkan jiwa saat itu. 

Di sini, terlihat bahwa hukum Islam tidak memberatkan dan juga bersifat 

elastis yaitu lentur, luwes, atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali 

kepada bentuk asalnya, sehingga diterima sepanjang masa.48 Memudahkan para 

ulama berijtihad,mencari hukum untuk menjawab persoalan yang kontemporer, 

begitu elastisnya membuat setiap kaum Muslimin dituntut untuk terus berusaha 

meningkatkan kualitas diri mencapai kejenjang mujtahid. 

c. Universal dan Dinamis 

Islam universal dan dinamis artinya ia meliputi seluruh alam semesta dan 

tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran 

Nabi sebelumya. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu 

sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam telah 

                                                 
47 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.25. 
48 T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam (Jakarta: Tintamas, 

1982), h. 31. 
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mempunyai sifat yang sangat dinamis dan cocok untuk semua zaman 

kedepannya.49 

Keuniversalan tersebut juga dapat dipahami melalui konstitusi negara 

muslim seperti Madinah yang menyetujui dan melindungi kepercayaan non-

muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwakan. Konstitusi ini adalah 

kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung 

di dalamnya. 

d. Sistematis 

Arti dari hukum Islam bersifat sistematis yakni bahwa hukum Islam itu 

mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan 

satu dengan lainnya.50 Kelogisan Al-Qur‟an, juga dapat dipahami dari proses 

turunnya secara berangsur-angsur bukan sekaligus, mengingat potensi manusia 

yang sangat terbatas sehingga ayat yang telah diturunkan dapat dipahami barulah 

ayat yang berikutnya diturunkan. 

Perintah untuk shalat dalam Al-Qur‟an senantiasa diiringi dengan perintah 

zakat dan berulang-ulang dikatakan bahwa Allah berfirman “makan dan 

minumlah dan jangan berlebihan”. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi 

hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. 

e. Hukum Islam bersifat Ta’aqulli dan Ta’abbudi 

Sebagaimana dipahami bahwa syari‟at hukum Islam mencakup bidang 

muamalah dan bidang ibadah. Terkadang dalam ibadah terkandung nilai yang 

dianggap seperti ta’abbudil ghairu ma’qulah al’ma’na (Irasional), artinya 

manusia tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah swt. dengan apa yang telah 

disyari‟atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. 

Sedangkan bidang muamalah, terkadang nilai-nilai ta’aquli/ma’aqulah al-ma’na 

                                                 
49 H. Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h.49. 
50 H. Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h.51. 
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(rasional), artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad demi menyebarluaskan 

ketentuan-ketentuan syariat tersebut. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa hukum Islam mempunyai 

hubungan simbiosis (sangat erat kaitannya) sehingga kelima sifat yang telah 

disebutkan itu, merupakan keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sudah 

sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah swt. yang dilengkapi dengan 

dua kelebihan daripada makhluk lain yakni akal dan kalbu (hati nurani). 

Implementasi hukum Islam dalam kehidupan akan berjalan terus, 

sekalipun mengalami pasang surut dalam penerapannya, karena demikianlah 

hukum sejarah dalam sunnatullah sendiri. Dan bidang yang menyangkut 

masyarakat akan lebih banyak mendominasi perkembangan itu, sangat berjasa dan 

menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap normatif dalam kehidupan umat Islam. 

3. Ciri-ciri Hukum Islam 

Dari uraian diatas dapat ditandai ciri-ciri utama hukum Islam yakni 

merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam yaitu mempunyai hubungan 

yang erat dan tidak bisa dipisahkan dari iman dan kaidah kesusilaan atau akhlak 

Islam yang mempunyai dua istilah, 1. Syariat dan 2. Fiqh. 

a. Syariat, terdiri dari wahyu Allah swt dan Sunnah Nabi Muhammad 

saw. 

b. Fiqh, merupakan pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang 

syariah yang terdri dari dua bidang yaitu ibadah dan muamalah. 

Strukturnya terdiri dari : 

a. Nash atau Teks Al-Qur‟an 

b. Sunnah Nabi Muhammad saw 

c. Hasil ijtihad manusia 
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d. Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim atau umat 

Islam 

4. Sumber-Sumber Hukum Islam 

Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari’at) adalah dalil-dalil 

syari‟at yang darinya hukum syari‟at digali.Sumber-sumber hukum Islam dalam 

pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada 

sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi 

sumber hukum syari‟at. Pembagian ini menjadi tiga bagian : 

a. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber 

hukum syari‟at, yaitu Al-Qur‟an dan Al-Sunah. 

b. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber 

syari‟at, yaitu ijma‟/kesepakatan dan qiyas/analogi. 

c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh 

mayoritasnya yaitu Urf (tradisi), istishhab (pemberian hukum 

berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) maslahah mursalah 

(pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), 

syar‟u man qablana (syari‟at sebelum kita), dan madzhab shahabat.51 

5. Tujuan Hukum Islam 

Secara umum, tujuan pencipta hukum dalam menetapkan hukum-

hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan 

manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah agama yang 

memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala 

aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, 

baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakat.  

                                                 
51 Ali Asyhar, Sumber-Sumber Hukum Islam,http://www.bawean.net/2009/10/sumber-

sumberhukum-islam.html, (Diakses Tgl. 26 Juni 2020). 
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Dalam ketetapan Allah swt dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan kitab-kitab hadis yang shahih, dapat kita temukan dan mengetahui 

tujuan dari adanya hukum Islam. Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum 

Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak, dengan 

jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang 

mudharat yaitu hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan demikian, 

tujuan dari hukum Islam yakni untuk mewujudkan atau menciptakan 

kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik jasmani 

maupun rohani untuk didunia dan diakhirat. 

Asy-Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai 

kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan 

tersebut adalah seperti berikut: 

a. Memelihara Agama (hifzhal-din) 

Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam karena 

agama merupakan pedoman hidup insan manusia sebab apabila seseorang tanpa 

agama akan kucar kacir, sebagaimana disebutkan dalam satu pendapat bahwa 

agama berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu a gama, a berarti tidak sedangkan 

gama berarti kacau maka seseorang yang tidak beragama maka akan kacau alias 

tidak bermoral sehingga mudah melakukan segala bentuk kejahatan. Maka dalam 

kehidupan insan manusia, sangat membutuhkan agama termasuk agama Islam 

yang berperan sebagai tuntunan setiap orang menjadi insan yang bermoral dan 

bermartabat tinggi, salah satunya surah al-Furqan ayat 63 memerintahkan agar 

dalam pergaulan harus senantiasa berkata dengan perkataan yang baik-baik atau 

sopan santun, dan hampir semua ayat-ayat Al-Qur‟an menjadi tuntunan yang 

paling jitu buat insan manusia dalam rangka menggapai moral yang tinggi. 
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Maka tujuan utama hukum Islam, adalah mendekatkan diri insan manusia 

kepada Allah swt untuk meluruskan kepribadian dan mensucikan jiwa insan 

manusia dengan rajin beribadah supaya terjaga dari segala bentuk dosa, 

sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Ankabut ayat 45:52 

               

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar” 

Dan surah al-Ra‟d ayat 28:53  

            

Terjemahnya :  
“Ingatlah,hanya dengan mengingat Allah SWT (berzikir) hati menjadi 

tentram”.  

Oleh karena itu, dalam hukum Islam sangat melaknat kemusyrikan, 

kekufuran, dan segala bentuk kerusakan akidah. 

 

b. Memelihara Jiwa (hifzh al-nafs) 

Tujuan kedua hukum Islam, adalah menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) 

setiap insan manusia untuk bebas bergerak, bertindak, hidup dan mempertahankan 

kehidupannya sepanjang tidak mengganggu orang lain. Maka hukum Islam sangat 

melarang penganiayaan, pembunuhan dan segala bentuk kezaliman yang 

melanggar HAM. 

Sehingga untuk menjaga kelanjutan hidup insan manusia tersebut,dalam 

hukum Islam terdapat ketetapan qishas, yaitu hukuman sederajat terhadap pelaku 

kejahatan fisik, apabila seseorang membunuh maka dia harus dibunuh atau nyawa 

dibayar nyawa. Untuk kebaikan bersama dan melindungi insan manusia dengan 

memberikan hukuman sepadan atau setimpal sebagai pelajaran terhadap pelaku 

                                                 
52 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 202. 
53 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 152. 
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kejahatan guna memberantas semua bentuk kejahatan. Sebab satu menit saja, 

kehidupan manusia tidak dijamin oleh hukum maka semua komponen insan 

manusia akan rusak, dimana semua insan manusia akan menghalalkan semua 

bentuk kejahatan. Bahkan dalam hukum Islam, kehidupan orang fakir, miskin, 

anak yatim, dan orang- orang yang kurang mampu diperhatikan dalam syariah 

Islam, sebagaimana tercover dalam perintah wajib mengeluarkan zakat kepada 

umat Islam yang memiliki kelebihan harta.  

Selain terdapat dalam Al-Qur‟an, menurut Munawir Syadzali bahwa 

mengenai HAM sebenarnya sangat banyak terdapat dalam berbagai hadis nabi 

Muhammad saw, bahkan telah tertulis secara konstitusional dalam Piagam 

Madinah ketika nabi Muhammad saw menjabat sebagai pemimpin tertinggi di 

Madinah.54 

 

c. Memelihara Akal (hifzh al-‘aql) 

Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam hukum Islam sebab akal 

adalah keistimewaan insan manusia dibanding makhluk yang lain serta 

merupakan kekuatan superior dalam diri setiap insan manusia sebagai khalifah di 

atas bumi untuk berpikir tentang Allah swt, mengembangkan diri, lingkungan, dan 

ilmu pengetahuan. Akal merupakan wadah menampung tentang ajaran Islam, 

tanpa akal manusia tidak akan bisa memahami makna syariah yang diturunkan 

Allah swt dan tidak akan mungkin juga orang gila mampu mengurus dan 

memakmurkan bumi Allah swt ini. 

Hukum Islam sangat memperhatikan akal atau kecerdasan, maka dalam 

hukum Islam sangat melarang minum khamar (minuman keras) yang 

memabukkan yang dapat merusak akal manusia, termasuk narkoba, dan jenis 

                                                 
54 Munawir Sjadjali, Islam dan Tata Negara (Bandung: Mizan, 1991), h. 4. 
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lainnya. Sebaliknya, dalam hukum Islam memerintahkan kepada setiap insan 

manusia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal dengan menuntut ilmu, 

sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw yang sangat populer “menuntut ilmu itu 

wajib atas setiap orang yang beriman”. 

 

d. Memelihara Keturunan (hifzh al-nasl) 

Manusia berbeda dengan binatang, yang hidup tanpa moral sehingga 

binatang berbuat dan mencetak keturunan sesuka hawa nafsu mereka, berbeda 

dengan insan manusia keturunan nabi Adam as dan Siti Hawa, merupakan 

makhluk Allah swt yang sempurna memiliki akal dan moral. Maka dalam hukum 

Islam, persoalan keturunan sangat diperhatikan untuk menjamin kehormatan dan 

kelanjutan umat manusia, karenanya hukum Islam sangat melarang perzinaan, 

pergaulan bebas, aborsi, pornografi, pornoaksi, perselingkuhan, dan membesarkan 

anak dengan harta haram seperti uang hasil dari riba. 

Disisi lain, hukum Islam mensyariatkan perkawinan untuk membina 

rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah (harmoni) dan mendapatkan 

anak penerus keturunan yang jelas yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah. 

Pentingnya, kejelasan keturunan ini sampai-sampai dalam hukum Islam kepada 

pria dan wanita yang melakukan perzinaan diancam dengan hukuman cambuk 

sebanyak 80 sampai 100 kali cambukan sebagai hukuman sekaligus pelajaran bagi 

pelakunya agar memperbaiki moralnya. Sebab perzinaan, merupakan pelanggaran 

terbesar terhadap kehormatan manusia dan tergolong asusila, hina, dan kotor 

dimata Allah swt dan dimata setiap insan yang beradab. 

Karena perzinaan merusak peradaban manusia, sebab apabila tidak 

ditanggulangi dan dibiarkan akan membawa malapetaka bagi generasi insan 

manusia, misalnya lahir anak dari hubungan terlarang tersebut atau tanpa ada 
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hubungan pernikahan yang sah. Dalam artian, anak yang tanpa ayah yang jelas 

lalu kepada siapa nantinya anak tersebut memanggil ayah, dan siapa yang akan 

bertanggungjawab terhadap masa depannya. 

 

e. Memelihara Kekayaan (hifzh al-mal) 

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk makan, minum, pakaian, dan 

bersekolah. Untuk itu semua diperlukan uang dan harta, sehingga manusia harus 

bekerja dan berusaha mendapatkannya secara halal dan baik, maka dalam hukum 

Islam buat setiap insan manusia diperintahkan mencari rezeki sebagaimana firman 

Allah swt dalam surah Al-Jumu‟ah ayat 10 :55 

                               

       

 
Terjemahnya :  

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di bumi, dan 

carilah karunia Allah (rezeki dari Allah) dan ingatlah Allah banyak-banyak 
agar kamu beruntung”. 

 
Harta adalah merupakan pemberian Allah swt, kepada manusia agar dapat 

mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya, maka Islam sangat 

menganjurkan umat Islam untuk giat bekerja dan berusaha. Sekalipun, pada 

prinsipnya Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara 

mutlak karena pemilik semua benda hanya Allah swt. Namun, diperlukan adanya 

kepastian hukum dalam masyarakat untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan 

insan manusia, maka hukum Islam melarang mengambil harta orang lain dengan 

jalan yang tidak sah dan berbagai bentuk pencurian termasuk korupsi. 

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu : 

                                                 
55 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahya, h. 330. 
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a. Dharuriyyat  

b. Hajiyyat  

c. Tahsiniyya56 

Peringkat Dharuriyyat menempati urutan yang pertama, disusuli dengan 

peringkat yang ke dua yaitu Hajiyyat dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali 

ialah Tahsiniyyat. 

Yang dimaksudkan dengan Dharuriyyat adalah memelihara segala 

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.Yang 

dimaksudkan dengan Hajiyyat adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan 

yang esensial,melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 

kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan Tahsiniyyat adalah kebutuhan 

yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan 

dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Kesimpulannya disini ketiga-tiga 

peringkat yang disebut Dharuriyyat, Hajiyyat serta Tahsiniyyat, mampu 

mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut. 

a. Memelihara Agama (Hifz Ad-Din) 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya,dapat kita 

bedakan dengan tiga peringkat ini:57 

1) Dharuriyyah: Memelihara dan melaksanakan kewajipan agama yang 

masuk peringkat primer.  

Contoh : Solat lima waktu.Jika solat itu diabaikan, maka akan 

terancamlah eksestensi agama. 

2) Hajiyyat : Melaksanakan ketentuan Agama. 

                                                 
56 Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja 

Grafindo Persada, 1994), h. 154. 
57 Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 

2001) h. 27. 
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Contoh : Solat Jamak dan Solat qasarbagi orang yang sedangbepergian. 

jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam 

eksestensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang 

yang melakukannya.  

3) Tahsiniyyat : Mengikuti petunjuk agama.  

Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, 

membersihkan badan,pakaian dan tempat.Kegiatan ini tidak sama 

sekali mengancan eksestensi agama dan tidak pula mempersulitkan 

bagi orang yang melakukannya 

b. Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs) 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan 

dengan tiga peringkat yaitu:58 

1) Dharuriyyat: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat 

terancamnya eksestansi jiwa manusia. 

2) Hajiyyat: Sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati 

makanan yang halal dan lazat. Jika diabaikan maka tidak akan 

mengancam eksestensi manusia, melainkan hanya untuk 

mempersulitkan hidupnya. 

3) Tahsiniyyat : Sepertinya ditetapkannya tatacara makan dan minum. 

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.Sama 

sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun 

mempersulitkan kehidupan seseorang 

c. Memelihara Akal (Hifz Al-Aql) 

                                                 
58 Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, h. 27. 
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Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannyadapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat yaitu:59 

1) Dharuriyyat: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak 

diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya 

akal. 

2) Hajiyyat: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut 

diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya 

eksestensinya akal.  

3) Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan 

sesuatu yang tidak berfaedah.Hal ini jika diindahkan maka tidak akan 

ancamnya eksestensi akal secara langsung. 

d. Memelihara Keturunan (Hifz An-Nasl) 

1) Dharuriyyat: Sepertinya disyari‟atkan nikah dan dilarang berzina. Jika 

di abaikan maka eksestensi keturunannya akan terancam. 

2) Hajiyyat : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada 

waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya.Jika mahar itu tidak 

disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, 

karena suami harus membayar mahar misl. 

3) Tahsiniyyat: Disyariatkan Khitbah atau Walimah dalam 

perkawinan.hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam 

eksestensi keturunan.60 

e. Memelihara Kekayaan (Hifz Al-Mal) 

1) Dharuriyat: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang 

lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.  

                                                 
59 Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, h. 28. 
60 Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, h. 29. 
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2) Hajiyyat: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai 

salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta. 

3) Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal 

ini erat Kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa Hukum Islam 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang 

ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah 

dan hubungan sesama manusia. 

 

f. Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada tahap ini diuraikan kerangka 

pikir atau konseptual yang dijadikan landasan berfikir dalam melaksanakan 

penelitian ini. Hal yang perlu dikemukakan adalah ini berfungsi untuk 

mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna 

memecahkan dan menjawab masalah yang ada nantinya. 

Pada dasarnya, kerangka ini lazimnya dibuat dalam bentuk skema. Adapun 

skema kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tradisi Bungung Barania di Kutulu 
Kel. Matallo Kec. Bajeng Kab. Gowa 

Persepsi Masyarakat  

Haram 

Perspektif Hukum Islam 

Tradisi Ritual Keagamaan 
yakni, Acara Pernikahan, 

aqiqah, maulid Nabi 
Muhammad saw, malam 

jumat. 

Tradisi Ritual Budaya yakni, 
Acara hajatan/syukuran 
masyarakat, memiliki 

kendaraan baru, berdoa 
meminta kelancaran pekerjaan 

Mubah 

Makruh 

Sunnah 

Wajib 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pengumpulan 

data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.1  

Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, tindakan atau hal lainnya yang secara 

holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang 

khusus dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 

Terkait dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 

merupakan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari 

pandangan masyarakat Kutulu dan masyarakat yang berkunjung ke Bungung 

Barania, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian ini. Serta mencari informasi yang akurat dan mencari 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah 

proses yang menghasilkan data deskriptif kemudian memberikan data, kata-kata 

tertulis, maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan 

menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

                                                 
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 63. 
2 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 6.  
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tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.3 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kutulu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten 

Gowa. Peneliti memilih lokasi tersebut karena mayoritas masyarakat Kutulu 

masih melaksanakan tradisi pemanjatan doa di sekeliling Bungung Barania. 

Faktor lain yang melatarbelakangi Peneliti memilih lokasi penelitian di Kutulu 

dikarenakan dipastikan setiap diadakan pemanjatan doa tidak pernah lepas dari 

adanya hidangan makanan, karena pemanjatan doa di sekeliling Bungung Barania 

merupakan syarat utama dalam tradisi tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dimaksud disini menjelaskan perspektif yang digunakan 

dalam membahas objek penelitian. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan 

syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Dalam metode ini 

penulis juga memperhatikan kaidah-kaidah ushul fiqh yang berkaitan 

dengan penelitian ini. pendekatan ini digunakan karena dianggap 

mempunyai relevansi dengan fokus penelitian yaitu Tradisi Bungung 

Barania di Kutulu, Kel. Mataallo, Kec. Bajeng, Kab.Gowa perspektif 

Hukum Islam. 

2. Pendekatan Historis merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, 

objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Tipe 

penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang disertai dengan bukti atau 

                                                 
3Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.2. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada,2004), h. 25. 
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fakta yang ada, sehingga memungkinkan gambaran yang tepat pada masa 

lampau dan memberikan latar masa sekarang. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk mengungkapkan 

sejarah penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk 

mengungkapkan sejarah atau awal mula munculnya tradisi Bungung 

Barania di Kutulu, Kel. Mataallo, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. 

3. Pendekatan Sosiologis merupakan salah satu ilmu yang objek 

penelitiannya adalah manusia. Peneliti akan menggunakan pendekatan ini 

untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap tradisi 

bungung barania di Kutulu . 

 

C.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan narasumber dalam memperoleh 

informasi yang diperlukan. Adapun rincian sumber data yang telah disusun oleh 

Peneliti adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data 

tersebut atau diperoleh dari sumber pertama.4 Data primer yang didapatkan dari 

informan / narasumber, dalam hal ini tokoh masyarakat Kutulu dan masyarakat 

yang berkunjung ke Bungung Barania, dan masyarakat yang dianggap dapat 

memberikan informasi atau data yang sesuai dengan penelitian.  

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang akan menunjang data primer dan diperoleh 

bukan dari data primer.5 Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau 

                                                 
4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum (Ed. I, Cet. II; Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2004), h. 30. 
5 Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, h. 30. 
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data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat 

membuat pembaca semakin paham akan maksud Peneliti, seperti sumber referensi 

dari buku-buku dan situs internet yang terkait dengan judul tesis. Fungsi data yang 

berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

Data sekunder dalam hal ini berupa bacaan-bacaan yang terkait dengan 

tradisi Bungung Barania yang dilaksanakan oleh Masyarakat Kutulu. Bahan 

bacaan ini berupa artikel-artikel yang diperoleh dari buku dan internet.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui metode 

penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian pustaka (library 

research). 

1. Metode penelitian pustaka (library research), yakni metode yang Peneliti 

gunakan untuk mengumpulkan data lewat bahan-bahan bacaan dari referensi 

berupa buku-buku, media cetak atau media massa lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan tesis ini. 

2. Metode penelitian lapangan (field research), yakni dengan secara langsung 

ke lokasi pusat penelitian dengan cara mengamati objek penelitian dengan teknik 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

  Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.6 Selain itu observasi dapat 

diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

                                                 
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: 1992), h. 

185. 
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dan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki. Di dalam 

pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan 

penglihatan, penciuman, pendengaran. Dengan tekhnik ini diharapkan peneliti 

dapat memperoleh data lengkap dan rinci tentang tradisi Bungung Barania di 

Kutulu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

 

b. Wawancara  

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara 

dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara). Dengan demikian wawancara dilakukan dengan 

pertanyaan yang “Open ended” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada 

satu tanggapan saja), dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan 

tidak secara formal terstruktur.7  

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono berpendapat bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh seorang peneliti dalam menggunakan metode wawancara yakni : 

1.)  Bahwa subyek adalah orang yang mengetahui tentang dirinya sendiri 

2.)  Bahwa apa yang akan dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

besar dan dapat dipercaya 

3.)  Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

berlangsung diajukan oleh peneliti kepadanya adalah sama dengan apa 

                                                 
7Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002) , h. 180. 
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yang dimaksudkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan 

wawancara terstruktur dan semi terstruktur.8 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi adalah bukti atau 

keterangan seperti gambar, kutipan dan bahan referensi lain yang ada di lokasi 

penelitian. Dokumentasi juga dapat menambah spesifik rincian informasi dari 

sumber lain untuk mendukung proses penerapan tradisi Bungung Barania di 

Kutulu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.  

 

E. Instrument Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “di uji validasi”. Uji validasi 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin 

diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.  

Penelitian kualitatif sebagai human instruman berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

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

atas temuannya. 

  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, 

penafsiran, atau interpretasi dan verivikasi data agar fenomena memiliki nilai 

                                                 
8 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 

Laporan Penelitian, h.73. 
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sosial, akademis, dan ilmiah. Tidak ada teknik yang baku dan seragam untuk 

menganalisis temuan data terutama dalam penelitian kualitatif. Namun analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif sesuai dengan alur penelitian 

kualitatif yakni dari data ke teori. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode fenomenologi deskriptif kualitatif yang 

mengkaji tataran makna struktural kebudayaan dalam masyarakat. 

Cara analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles 

dan Huberman. Analisis data yang bertujuan mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya dan mengkategorikannya. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data didasarkan pada beberapa proses yang 

berlangsung secara interaktif, yaitu: 

1. Pengumpulan data dilapangan yang telah dilakukan peneliti 

2. Reduksi data, dalam hal ini data masih bersifat tumpang tindih, sehingga 

perlu direduksi dan dirangkum. Dalam proses reduksi, data mengalami proses 

pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data-data yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

3. Penyajian data, yaitu untuk melihat secara keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dalam penelitian, data yang telah dipilah-pilah dan disisihkan tersebut 

telah disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

selaras dengan permasalahan yang dihadapi. 

4. Kesimpulan, merupakan proses untuk penarikan kesimpulan dan berbagai 

kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada 

kesimpulan akhir yang mampu menjawab, menerangkan tentang berbagai 

permasalahan penelitian.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam memperoleh kesimpulan yang tepat dalam sebuah penelitian 

kualitatif maka harus didukung dengan data yang tepat. Keabsahan data dalam 

penelitian ini diperiksa dengan teknik triangulasi, yaitu teknik penilaian, 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan 

pengecekan sebagai pembanding data.9  

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat pengumpulan dan menganalisis data. Ide dasarnya 

adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga 

diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut padang. 

Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan 

memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi 

ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin 

bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.  

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan 

teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan 

melalui sumber yang lainnya. 

Menurut Moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

ialah melalui sumber lainnya.10 

                                                 
9 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 178. 
10 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330. 
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Adapun triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu : 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya 

2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara selanjutnya 

setelah penekanan dari hasil perbandingan, untuk mengetahui adanya alasan – 

alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.  

Berdasarkan teknik triangulasi tersebut maka untuk mengecek keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data yakni data yang 

diperoleh dari informan seperti tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat (pelaku) 

yang sering terlibat dalam tradisi bungung barania. Tujuan dari proses ini untuk 

memberikan gambaran mengenai kebenaran data peneliti yang ditemukan di 

lapangan.  
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BAB IV 

HAKIKAT TRADISI BUNGUNG BARANIA DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lingkungan Kutulu awalnya disebut atau diberikan nama dalam bahasa 

Makassar Gallarrang kemudian diubah menjadi Batang Banoa Appaka dan 

berkedudukan di Limbung yaitu :1 

a. Batang Banoa Limbung 

b. Batang Banoa Mataallo 

c. Batang Banoa Pammase 

d. Batang Banoa Ballo (Barasa) 

Batang Banoa Limbung terakhir dijabat oleh Mattulolo daeng Rurung 

sebagai perpanjangan tangan pemerintahan saat itu, dan di Lingkungan Limbung 

ini berdirilah Rumah Panggung yang besar atau biasa disebut Balla Lompoa. 

Selain Balla Lompoa  yang terkenal di Kecamatan Bajeng ada pula Bungung 

Barania yang terletak di Batang Banoa Mataallo. Menurut sejarah para prajurit 

angkatan perang kerjaan Bajeng dahulu sebelum berangkat untuk berperang 

terlebih dahulu mereka akan mandi dan membersihkan semua senjata mereka di 

sumur tersebut. Dan terbukti hingga sekarang setiap tahunnya diadakan acara 

pemberisihan benda pusaka dan gaukang dibersihkan dan dicuci di sumur 

tersebut.2 

Seiring dengan perkembangan zaman dan struktur Pemerintahan Negara 

Republik Indonesia, maka nama Batang Banoa berubah menjadi nama kampung 

                                                             
1 Dokumen, Kantor Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, 2011. 
2 Dokumen, Kantor Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, 2011. 
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yang digabung antara Kampung Limbung dan Kampung Kutulu. Kampung ini 

dinaungi oleh Pemerintahan Distrik pada saat itu. Setelah kampung ini bersatu 

maka muncullah nama Desa Kalebajeng. Desa Kalebajeng ini membawahi 

beberapa nama kampung yaitu Limbung, Kutulu, Barasa, Bontobila, Jatia, 

Tamacinna dan Sunggimunasa. Yang menjadi Kepala Desa pertama saat itu 

adalah Bapak Syamsuddin dg Ngitung (Alm.) kemudian beliau digantikan oleh 

Bapak AR Kadir dg Nompo (Alm.). setelah melalui proses yang panjang maka 

selanjutnya Desa Kalebajeng berubah status lagi menjadi Kelurahan dan yang 

menjadi Lurah pertama adalah Bapak Anwar dg Rewa dan sekarang yang 

menjabat sebagai Lurah adalah Bapak Lukman Idris dg Rala.3 

Seiring berjalannya waktu, struktur pemerintahan pun kembali mulai 

mengalami perubahan sehingga Kelurahan Kalebajeng dimekarkan lagi menjadi 3 

(tiga) Kelurahan yaitu : 

a. Kelurahan Limbung 

b. Kelurahan Mataallo 

c. Kelurahan Tubajeng 

Kelurahan ini terdiri lagi dari beberapa Lingkungan, salah satunya 

Kelurahan Mataallo didalamnya ada Lingkungan Jatia, Lingkungan Kutulu dan 

Lingkungan Timpoppo. Kelurahan Mataallo dimekarkan pada masa pemerintahan 

Masykur Mansyur dan orang pertama yang menjadi Kepala Kelurahan pada waktu 

itu adalah Hasan D dg Ngitung tahun 2001 hingga tahun 2006, selanjutnya beliau 

diganti oleh Bapak Syamsul Hijrah dg Temba, sekarang digantikan oleh Bapak 

Hasanuddin.4 

                                                             
3 Dokumen, Kantor Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, 2011. 
4 Dokumen, Kantor Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, 2011. 
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Lingkungan Kutulu yang merupakan tempat beradanya Bungung Barania 

tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat diarea Kutulu maupun diluar 

Lingkungan Kutulu hingga sekarang karena adanya tradisi yang selalu dipercaya 

oleh masyarakat akan adanya keajaiban atau keberuntungan setelah mendatangi 

sumur tersebut. 

a. Kondisi Geografis Lingkungan Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa. 

Lingkungan Kutulu terletak sejauh 22 Km dari Ibu Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan dan sejauh 11 Km dari Ibu Kota Kabupaten dan 

sekitar 600 m dari Ibu Kota Kecamatan. 

Batas-batas wilayah Kutulu : 

a. Utara  : Desa Maradekaya/Lingkungan Tamacinna 

b. Timur  : Lingkungan Bontomaero 

c. Selatan  : Ibu Kota Kecamatan Bajeng 

d. Barat  : Lingkungan Timpoppo 

Kelurahan Mataallo terdiri 3 Lingkungan : 

a. Wilayah Lingkungan Kutulu 

b. Wilayah Lingkungan Timpoppo 

c. Wilayah Lingkungan Jatia. 

 
b. Penduduk 

Tabel 4.a Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 634 

Perempuan 694 

Total 1.328 
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Sumber : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Lingkungan Kutulu 

Tahun 2020 

Berdasarkan tabel tersebut yang diambil dari Rekapituliasi jumlah 

penduduk Lingkungan Kutulu tahun 2020 adalah berjumlah 1.328 jiwa. Dengan 

rincian laki-laki 634 jiwa, dan perempuan 694 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 

(KK)   298  jiwa.  

Pekerjaan atau mata pencaharian merupakan pekerjaan yang paling utama 

dan urgent yang harus dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup 

baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga tercinta. Seperti penduduk di 

Lingkungan Kutulu, masyarakat disana pekerjaannya sangat beragam. Tapi, yang 

paling menonjol adalah di Pertanian. 

Tabel 4.b Jumlah Pekerja di Lingkungan Kutulu 
No. Pekerjaan Jumlah 

1 Pekerja Lapas 95 

2 Petani 406 

3 Nelayan 5 

4 Pedagang 8 

5 PNS/TNI/POLRI 53 

6 Pegawai Swasta 20 

7 Wiraswasta 33 

8 Pensiunan 19 

9 Tidak Bekerja 206 

 Total 862 

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Jiwa di Lingkungan Kutulu tahun 2020 

 

Tabel 4.b memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk atau 

masyarakat Lingkungan Kutulu tidak bekerja dikarenakan pada tahun 2020 

semenjak penyakit Corona Virus (Covid-19) menyerang maka masyarakat banyak 
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yang tidak bekerja lagi. Dan sekarang masyarakat di Lingkungan Kutulu yang 

sangat luas akan hamparan sawahnya lebih untuk bekerja sebagai petani. 

 

c. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.c Tingkat Pendidikan  
 

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Jiwa dalam lingkungan Kutulu tahun 2020 

Dari segi pendidikan, masyarakat Lingkungan Kutulu sudah banyak yang 

melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi/Akademi, walaupun masih banyak 

juga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan hanya tamat di tingkat Sekolah 

Dasar bahkan tidak pernah sekolah. Kesadaran warga Lingkungan Kutulu akan 

pentingnya pendidikan dapat dikatakan sudah lebih baik. Hal tersebut disebabkan 

oleh kondisi perekonomian masyarakat Lingkungan Kutulu yang kebanyakan 

ekonomi berkembang.5 

d. Kondisi Sosial Budaya 

Lingkungan Kutulu dengan jumlah penduduk  jiwa berdasarkan sensus 

penduduk pada tahun 2019/2020 berdasarkan pekerjaan yakni 406 Petani, 5 

Nelayan, 8 Pedagang, 53 PNS/TNI/POLRI, 33 Wiraswasta, 19 Pensiunan, 95 

                                                             
5 Arsip, Kantor Lurah Mataallo (2020). 

No. Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah - 

2 Masih/Tamat SD 120 

3 Masih/Tamat SLTP 71 

4 Masih/Tamat SLTA 191 

5 Masih/Tamat PT/Akademi 163 

6 Tidak Tamat 71 

 Total 616 
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Pekerja Lapas, 206 Tidak Kerja. Penduduk Lingkungan Kutulu hanya terdiri dari 

satu agama yang dianut, yaitu Agama Islam, di Lingkungan Kutulu mempunyai 

sejarah panjang tentang budaya yang masih mereka lestarikan hingga saat ini. 

salah satunya yaitu dengan gotong royong antar sesama masyarakat Lingkungan 

Kutulu. 

Jika ada masyarakat yang membangun rumah, para tetangga akan 

membantu mereka secara sukarela tanpa mengharap imbalan uang meskipun 

hanya mendapat sesuap nasi. Begitupun juga jika ada masyarakat yang meninggal 

ataupun sedang mengadakan hajatan, mereka akan mengundang para tetangga 

untuk berbagi salah satunya terlihat pada proses pemanjatan doa yang dilakukan 

di Bungung Barania. 

Sikap toleransi dan memahami sesama marsyarakat Lingkungan Kutulu 

masih sangat tinggi dan erat,  walaupun mereka berbeda level atau kasta mereka 

tetap saling menghormati dan menghargai Toleransi antar sesama warga Kutulu. 

Salah satu wujud toleransi antar warga Kutulu adalah hubungan antara 

Masyarakat yang masih melakukan tradisi Bungung Barania, mereka tetap saling 

menghormati dan bertutur sapa ketika bertemu, masyarakat yang masih 

melestarikan tradisi Bungung Barania juga tidak menonjolkan diri bahwa mereka 

adalah masyarakat masih melestarikan tradisi. Meskipun perkembangan ini begitu 

cepat membawa arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat Kutulu masih 

memegang teguh tradisi yang telah di buat para leluhur di zaman dahulu dan tetap 

menjaga, melestarikan dan melaksanakannya sampai sekarang ini. Tradisi 

Bungung Barania yang identik dengan ritual pemanjatan doa yang dikirimkan 

kepada Allah dan dilakukan disekeliling Bungung Barania.  
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Masyarakat Kutulu adalah masyarakat pekerja keras. Dapat dilihat dari 

berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Tetapi yang paling banyak 

dilakukan adalah petani sehingga untuk mengetahui potensi dominan yang 

dimiliki suatu lingkungan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang melakoni suatu 

aktivitas. Berbagai jenis pekerjaan dilakukan mulai dari PNS, hingga mulai 

pekerjaan tetap. Tetapi secara umum pekerjaan masyarakat yang lebih banyak 

diminati adalah sebagai petani.6  

B. Awal Mula Munculnya Bungung Barania Ri Bajeng 

Pada abad ke-15 ada seorang raja yang berkuasa di Bantaeng bernama 

Karaeng Loe ri Bajeng yang sangat disenangi oleh rakyatnya. Menurut riwayat, 

Karaeng Loe ri Bajeng ini mulanya menjadi raja di Bantaeng kemudian 

memperluas wilayahnya sampai ke Polombangkeng (Takalar) dan akhirnya 

pindah lagi kerajaannya ke daerah Bajeng. Di Bajeng, Karaeng Loe dan 

pengikutnya melakukan perjalanan yang akhirnya sampai di suatu perkampungan 

namanya kampung “Mata Allo”. Di tempat itu, Karaeng Loe dan pengikutnya 

merasa kehausan, sedang sumber air tidak ada sama sekali. 

Karaeng Loe ri Bajeng mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa agar 

tongkat yang dipegangnya itu ditancapkan ke tanah sehingga membentuk sebuah 

lubang besar dan dari lubang itu keluar sumber air. Karaeng Loe dan pengikutnya 

lalu meminumnya bahkan ada yang mandi saat itu. 

                                                             
6 Rekapitulasi Jumlah Jiwa dalam Keluarga Lingkungan Kutulu Tahun 2020. 
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Setelah Karaeng Loe dan pengikutnya minum dan mandi dari air sumur 

itu, tiba-tiba timbul dalam dirinya perasaan keberanian dan keperkasaan yang 

sebelumnya tidak dimiliki. Semangat untuk berperang kian berkobar pada setiap 

prajurit yang pernah meminum air sumur tersebut. maka saat itu pula, sumur itu 

diberi nama “Bungung Barania” artinya minum dan mandi dari sumur itu akan 

timbul keberanian. 

Gambar 4.1 Bungung Barania ri Bajeng 

Bungung Barania diambil dari kata “Bungung” yang berarti sumur 

sedangkan “Barania” merupakan bahasa Makassar yang berarti orang yang 

berani.  

Melihat keajaiban yang dimiliki oleh Bungung Barania itu, Karaeng Loe ri 

Bajeng memindahkan istana kerajaannya dari Polombangkeng Ke Bajeng. Yang 

sekarang dikenal dengan Ballak Lompoa ri Bajeng. Jaraknya yang begitu dengan 

Bungung Barania. Dari situlah masyarakat Bajeng menyusun strategi untuk 

menyerang dan melawan musuhnya. 
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Karaeng Loe ri Bajeng yang berkuasa di Bajeng ini sangat sulit untuk 

ditaklukkan oleh musuh-musuhnya, selain memiliki sumur bertuah juga memiliki 

senjata sakti yang diberi nama “I Bukle”. Keajaiban I Bukle ini, walaupun 

diarahkan ke timur, tapi musuh itu berada di sebelah barat, tetap saja ke barat 

untuk menyerang musuhnya. Sesudah menyerang dan membunuh musuh, I Bukle 

akan kembali lagi ke tempatnya semula. 

Kebiasaan Karaeng Loe dan prajuritnya sebelum berangkat berperang, 

terlebih dahulu mandi dan minum di Bungung Barania itu. Setelah itu, lalu 

diadakan upacara dengan mengibarkan benderanya yang diberi nama “Jole-

Jolea”. Untuk mengetahui apakah dalam peperangan nanti kalah atau menang 

dapat dilihat dari cara berkibarnya Jole-Jolea itu. Jika berkibarnya menantang 

arus angin berarti kemenangan ada di pihaknya, tapi jika mengikuti arus angin 

berarti kekalahan ada dipihaknya. 

Konon, pada zaman dulu antara Kerajaan Gowa dan Bajeng itu terpisah 

sehingga Gowa sering melakukan ekspansi ke Bajeng, namun selalu gagal karena 

keberanian yang dimiliki oleh tentara Bajeng. Lagi pula, senjata ampuh I Bukle ini 

banyak menewaskan prajurit Kerajaan Gowa. Raja Gowa menginginkan agar 

senjata I Bukle itu beralih padanya. Ia melihat hubungan akrab antara Karaeng 

Loe dengan Karaeng Galesong. Raja Gowa lalu memanggil Karaeng Galesong 

untuk minta bantuannya agar senjata ampuh Karaeng Loe itu bisa beralih 

padanya. Atas permintaan Raja Gowa itu, Karaeng Galesong lalu menyetujuinya. 

Sebelum menuju Bajeng, Karaeng Galesong memasang taktik dengan 

mengumpulkan alang-alang atau bahan apa saja yang mudah terbakar dengan 

maksud bilamana setelah sampai di Bajeng bertemu Karaeng Loe, alang-alang itu 

dibakar. Dengan dibakarnya alang-alang itu, Karaeng Loe menganggap bahwa ia 
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diserang oleh musuh. Dalam keadaan demikian Karaeng Galesong gampang untuk 

meminta bantuan Karaeng Loe untuk menyerahkan I Bukle. 

Setelah Karaeng Galesong tiba di Bajeng, dia disambut dengan para 

kebesaran. Tak lama setelah pembicaraan keduanya berlangsung, taktik Karaeng 

Galesong dijalankan. Alang-alang yang dikumpulkan itu dibakar. Karaeng 

Galesong dan Karaeng Loe lalu menengok ke arah barat. Dilihatnya asap tebal di 

atas negerinya. Melihat keadaan tersebut, Karaeng Galesong lalu meminta 

bantuan karaeng Loe agar bisa dipinjamkan senjata ampuh I Bukle itu untuk 

menyerang musuh yang telah membakar kampungnya. 

Dalam keadaan segawat itu, lagi pula melihat hubungan persahabatan 

antara kedua kerajaan sangat akrab, maka diserahkannya senjata I Bukle itu 

padanya. Setelah I Bukle berada di tangan Karaeng Galesong, bukannya dibawa 

ke Galesong akan tetapi langsung dibawa kepada Raja Gowa. 

Sebagai imbalan Raja Gowa pada Karaeng Galesong atas keberhasilannya 

membawa  I Bukle padanya maka setiap tempat persinggahannya diberikan 

padanya. Itulah sebabnya banyak wilayah telah menjorok masuk wilayah Gowa 

seperti di Bonto Kaddok pepe’ bahkan ada wilayah masuk dalam Kecamatan 

Pallangga (Gowa) seluas 30 Ha. Wilayah tersebut diberikan nama Tangke Jonga. 

Mengingat Bungung Barania ini mempunyai makna sejarah bagi 

masyarakat Bajeng di masa lalu, maka setiap dua tahun sekali diadakan upacara 

adat di sekitar sumur tersebut. 

Bungung Barania sampai sekarang menjadi salah satu objek wisata sejarah 

yang jaraknya sekitar 10 Km dari Sungguminasa. Sumur tersebut berbentuk segi 
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empat dengan ukuran 3 X 3 Meter. Sumur dibentuk segi empat dikarenakan 4 

Kepala Pemerintah yang menjabat yaitu Kepala Pemerintah Batang Banoa 

Limbung, Batang Banoa Mataallo (Kutulu), Batang Banoa Pammase dan Batang 

Banoa Ballo (Barasa) yang mereka diberi gelar Batang Banoa Appaka. Diluar 

sumur itu diberi pagar pengaman dengan ukuran 10 X 10 Meter Persegi.      

Mereka meyakini bahwa setelah mereka mandi dan minum di Bungung Barania 

mereka akan diberikan keberkahan oleh Allah swt.  

Seiring berjalannya waktu hingga wafatnya Karaeng Loe ri Bajeng , 

Bungung Barania tetap dilestarikan oleh Masyarakat Kutulu dan sekitarnya agar 

terjaga kebersihannya sebagai tempat minum dan mandi mereka dan selalu 

menganggap bahwa Bungung Barania mempunyai keberkahan tersendiri dari 

Allah swt.  

Namun, di zaman sekarang sebagian Masyarakat baik di Kutulu ataupun 

diluar Kutulu mulai menyalahgunakan arti air dari Bungung Barania tersebut. 

Mereka menyalahartikan peruntukkan awal dari adanya Bungung Barania. Yang 

awalnya hanya sebatas untuk mandi dan minum, sekarang mereka berniat ke 

Bungung Barania karena alasan pribadi dengan adanya nazar atau niat yang 

mereka ucapkan dengan membawa makanan ataupun hal-hal yang telah diniatkan. 

Masyarakat tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah 

hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Jikalau ingin berdoa, meminta sesuatu 

kepada Allah swt seharusnya mereka langsung berdoa dan berterima kasih karena 

telah diberikan rezeki oleh-Nya bukan malah pergi ke Bungung Barania dengan 

niat nazar tersebut. Perbuatan yang dilakukan itu sudah termasuk musyrik atau 

menduakan Allah swt karena telah meyakini bahwa jika mereka datang ke 
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Bungung Barania maka nazar mereka telah selesai. Dan rezeki mereka datang 

karena telah dimandikan di Bungung Barania itu. 

Hj. Jumatia dg Bau sebagai juru kunci sekaligus merupakan keturunan 

Karaeng Loe ri Bajeng  mengatakan : 

“Sumur itu adalah sumur yang biasa dipakai oleh raja dan para prajuritnya 
dahulu sebelum dan setelah perang untuk minum dan mandi. Dan bentuk 
sumur itu berbentuk persegi empat sejak dahulu”

7 

C. Tahapan Pelaksanaan tradisi Bungung Barania  

Penelitian yang telah dilaksanakan di Lingkungan Kutulu dengan 

menggunakan metode wawancara langsung dengan beberapa informan 

diantaranya, Kepala Lingkungan Kutulu yakni Bapak Muh. Sakir dg Bani, tokoh 

masyarakat Kutulu yakni Ibu Hj. Jumatia Dg Bau, Bapak H. Muh. Said Dg Bella, 

tokoh Agama H.Muhammad Jafar Idris S.Ag dan masyarakat yang berkunjung ke 

Bungung Barania yakni Ibu Nurlia Dg Sangging, Ibu Nurhaedah dg Nganne, Ibu 

Sattariah, Ibu St. Nuraeni, Ibu Nurhayati, Bapak Subair dan lainnya.  

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data dan 

melihat fakta yang terjadi dilokasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. Sebagai kepala Lingkungan Kutulu memiliki tanggung jawab yang 

sangat besar dalam menjaga Lingkungan Kutulu ketika masyarakat ingin 

berkunjung ke Bungung Barania. 

Seperti yang diungkapkan oleh kepala Lingkungan Kutulu yaitu: 
 
“Tanggung Jawab merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilaksanakan di Lingkungan Kutulu, karena tanggung jawab itu sebuah 
kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang sudah 
semestinya di kerjakan, seperti menjaga Lingkungan Kutulu ketika ada 
masyarakat dari luar yang berdatangan untuk mengunjungi Bungung 
Barania, dan disini saya sebagai kepala Lingkungan harus mengetahui 

                                                             
7 Wawancara, Hj. Jumatia Dg Bau. Tanggal 12 Desember 2020. 
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siapa saja yang datang ke Bungung Barania, dari mana asalnya orang 
yang berkunjung ke Bungung Barania.”

8 

Tradisi Bungung Barania dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pertama, 

berbicara dengan daeng guru alasan dilakukannya tradisi Bungung Barania 

misalnya adanya nazar yang telah dibuat untuk anak atau keluarga. Kedua, daeng 

guru akan menentukan waktu pelaksanaan untuk pemanjatan doa di Bungung 

Barania. Ketiga proses memandikan di Bungung Barania. 

1. Tahap Awal melakukan tradisi 

Bungung Barania merupakan tradisi yang sudah lama dianut oleh 

masyarakat Kutulu. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat Kutulu karena mereka 

menganggap bahwa tradisi ini dapat mengabulkan nazar yang telah di panjatkan. 

Tradisi Bungung Barania dilakukan oleh masyarakat Kutulu secara turun temurun 

melalui proses pemanjatan doa di sebuah sumur tua yang ada di Kutulu. Hal ini 

sejalan dengan pandangan daeng guru bahwa dengan melakukan tradisi ini 

masyarakat harus mempunyai nazar, tanpa adanya nazar masyarakat tidak boleh 

melakukan pemanjatan doa hanya saja masyarakat bisa mengambil air dari 

Bungung Barania. Hal di atas, diperkuat oleh pendapat daeng guru atau tokoh 

masyarakat Kutulu yang menyatakan: 

 
 “Punna tawwa erok mange ri Bungung Barania haruski niak Nazarna, 
Nazarna singkamma eroki anakna sukses iareka eroki ni lancarkan 
rezekina, jari niassengi apa tujuanna mange anrinni ri Bungung 
Barania, nampa anggerang poeng kanre-kanreang singkamma kanre, 
juku, iareka unti, siagang kaluku anjo mudaya, tujuanna anjo kalukua 
(kelapa) supaya niatong te’ne-te’nena anjo nari tujukang anjo doaya, 

punna anjo masyarakat lekba terlanjurmi a’janji nampa tena natepati 

janjina, maka anjo nazar na haruski na sambei siagang kafarat atau 
sumpah (Jika kita ingin pergi ke Bungung Barania kita harus punya 
nazar, nazarnya seperti mau anaknya sukses atau mau di lancarkan 
rezekinya, jadi kita tahu apa tujuannya ke Bungung Barania, kemudian 
membawa makanan seperti nasi, ikan, atau pisang, dan kelapa muda, 

                                                             
8Sakir dg Bani (54 tahun) Kepala Lingkungan Kutulu, “Wawancara di Kutulu” tanggal 

15 Desember 2020. 
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tujuan adanya kelapa muda itu agar ada rasa manisnya ketika di lakukan 
pemanjatan doa, ketika masyarakat telah berjanji dan tidak ditepati 
janjinya, maka nazarnya harus diganti dengan kafarat atau sumpah)”.9  
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa nazar 

merupakan sebuah janji yang harus ditepati oleh masyarakat yang telah datang ke 

Bungung Barania untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan itu 

bisa tercapai, misalnya ingin anaknya sukses atau ingin di lancarkan rezekinya. 

Apabila masyarakat telah berjanji dan mereka tidak mampu untuk menepatinya, 

maka nazar tersebut harus diganti dan wajib baginya harus menunaikan kafarat 

(sumpah). Kafarat yang mereka maksud ialah denda yang harus 

ditunaikan/dilaksanakan karena melanggar janji atau masyarakat harus memberi 

makan kepada orang miskin serta memberi pakaian kepada orang miskin. 

Masyarakat yang melaksanakan tradisi Bungung Barania untuk anak, dan 

keluarga agar dilancarkan rezekinya, maka nazar yang telah diucapkan harus di 

laksanakan. Ketika keluarga telah berjanji untuk melaksanakan nazar maka 

terlebih dahulu harus mendatangi rumah daeng guru yang telah dianggap 

mengetahui semua yang ada di Bungung Barania, untuk menentukan waktu yang 

tepat diadakannya tradisi tersebut. Daeng guru memberitahukan hari yang baik 

untuk datang ke Bungung Barania ketika ingin melakukan proses pemanjatan doa 

dan daeng guru memberitahukan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk di bawah 

ke Bungung Barania. 
 

 

 

 

 

                                                             
9
 Jumatia dg Bau  (80 tahun) Daeng Guru atau Tokoh Masyarakat , “Wawancara di 

Kutulu” tanggal 15 Desember 2020. 
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4.2 Proses Pemanjatan Doa 
 

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh masyarakat 

yang berkunjung ke Bungung Barania: 

“Saya punya nazar yaitu ketika saya telah berhasil menyekolahkan anak 
saya di perguruan tinggi saya akan membawa anak saya ke Bungung 
Barania untuk makan bersama dengan keluarga, jadi sekarang nazar itu 
telah tercapai jadi sekarang saya datang kesini membawa anak saya 
untuk berdoa di Bungung Barania dan membawa makanan untuk di 
makan bersama”

10. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa ketika nazar 

yang telah diucapkan maka harus dilaksanakan bersama keluarga, karena keluarga 

disebutkan dalam nazar tersebut. Ritual ini dilakukan secara berkeluarga dan tidak 

pernah datang sendiri ada tapi tidak banyak, seperti ketika hanya mengambil air di 

Bungung Barania bisa datang dengan sendirinya dan tidak harus datang bersama 

keluarga. 

Masyarakat Kutulu sangat meyakini tradisi ini karena setiap nazar yang 

mereka tunaikan pasti terkabulkan, ketika nazarnya terkabulkan masyarakat 

Kutulu datang kembali ke Bungung Barania untuk melakukan penyembahan 

                                                             
10 Subair  (60 tahun) Masyarakat, “Wawancara di Kutulu” tanggal 20 desember 2020. 
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sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Itulah sebabnya 

masyarakat Kutulu sampai saat ini masih meyakini tradisi tersebut.  

2. Tahap kedua Pelaksanaan dan Pemanjatan Doa di Bungung Barania.  

Pelaksanaan pemanjatan doa di Bungung Barania dilakukan beberapa 

tahapan yang pertama tidak berbicara saat daeng guru membaca doa dan 

masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan tradisi membaca doa dalam hati, dan 

daeng guru berdoa terlebih dahulu membaca basmalah dan Al-Fatihah selebihnya 

bacaan dalam doa tradisi Bungung Barania yang hanya diketahui oleh daeng guru 

dan keturunannya. Hal tersebut diperkuat oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu: 
 

“Pemanjatan doa dilakukan di Bungung Barania untuk mendapatkan 
hidayah seperti di beri rezeki dan kesehatan, ketika proses pemanjatan 
doa dilakukan masyarakat harus menyiapkan makanan yang merupakan 
tanda syukur atas keberhasilan masyarakat yang telah diberi kesehatan 
dan telah dilancarkan rezekinya. Jadi, masyarakat membawa makanan ke 
Bungung Barania sebagai tanda syukur”

11. 
 

Hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa proses pemanjatan doa 

dilakukan sebagai tanda syukur, karena masyarakat telah di beri rezeki dan 

kesehatan. Maka proses pemanjatan doa harus dilakukan dan masyarakat harus 

menyiapkan makanan kemudian disimpan didepan Bungung Barania tempat 

daeng guru melakukan pemanjatan doa, agar makanan yang telah disiapkan ikut 

dalam pemanjatan doa, setelah selesai melakukan pemanjatan doa, keluarga yang 

telah mempersiapkan hidangan tersebut mempersilakan menikmati hidangan 

makanan yang ada. 

 

3. Tahap ketiga proses memandikan di Bungung Barania 

                                                             
11

 H. Muh. Said Dg Bella (93 tahun), Tokoh Masyarakat, “Wawancara di Kutulu” 

tanggal 13 Desember 2020. 
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Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tradisi Bungung barania. Mereka 

yang telah bernazar akan dimandikan oleh daeng guru atau orang tua dari anak 

yang ingin dimandikan. Proses memandikannya yaitu:12 

 Menyiapkan perlengkapan mandi seperti : timba, ember dan daun 
pandan yang akan ditaburi diatas air. 

 Mereka yang ingin dimandikan telah mengganti pakaian mereka 
dengan memakai sarung, bagi laki-laki mereka hanya menggunakan 
sarung dan bagi perempuan mereka memakai baju dan sarung, 
kemudian dipersilakan untuk berdiri didepan Bungung Barania. 

 Setelah itu, bagi orang yang akan memandikan masyarakat yang 
bernazar akan mengambil air dari Bungung Barania sebanyak 3 kali 
menimba. 

 Sebelum dimandikan orang yang bernazar harus mengucapkan dalam 
hati rasa bersyukur karena telah diberi rezeki dan yang lainnya dan 
kemudian mereka dimandikan. 

 Proses memandikan dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki yang 
dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Proses Memandikan di Bungung Barania 

Proses memandikan yang telah di jelaskan diatas sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu:  
 
“Proses memandikan orang di Bungung Barania, orang tua yang 
mempunyai nazar kepada anaknya agar anak tersebut selalu diberi 
kesehatan, kesuksesan, dan dilimpahkan keberkahan. Maka anak yang 

                                                             
12 Hj. Jumatia dg Bau  (80 tahun) Daeng Guru atau Tokoh Masyarakat , “Wawancara di 

Kutulu” tanggal 15 Desember 2020. 
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ingin di mandikan harus memakai sarung bagi laki-laki, dan bagi 
perempuan harus memakai baju dan sarung untuk menutupi aurat, 
mengapa memakai sarung karna ini sudah menjadi adat makassar yang 
sudah lama dilakukan secara turun temurun”.

13 
    

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa proses 

memandikan orang di Bungung Barania harus mempunyai nazar, karena tanpa 

adanya nazar masyarakat tidak bisa mandi dan minum di Bungung Barania, dan 

yang harus dipersiapkan ketika ingin mandi di Bungung Barania adalah sarung 

bagi laki-laki dan bagi perempuan harus memakai sarung dan baju, ini sudah 

menjadi tradisi turun temurun yang di lakukan masyarakat Kutulu dan masyarakat 

lainnya ketika ke Bungung Barania.  

 Nazar merupakan sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika 

tujuan yang diinginkan tercapai, masyarakat yang datang ke Bungung Barania 

biasanya bernazar supaya apa yang diinginkan dapat terkabulkan misalnya untuk 

mendapatkan pekerjaan, diberi kesehatan dan untuk diberi rezeki.  

 Nazar menurut etimologi merupakan kata yang berasal dari bahasa arab 

yaitu نذر yang berarti janji terhadap kebaikan atau keburukan. Sedangkan menurut 

istilah syara’ nazar adalah berkomitmen kepada sesuatu yang mendekatkan diri 

kepada Allah swt dimana itu bukan merupakan perkara yang wajib menurut 

syara’. Dengan demikian nazar merupakan sebuah komitmen dalam rangka 

mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan dalam 

syari’at, seperti seseorang berjanji untuk shalat duha secara konsisten, dan lain 

sebagainya.14 

 Nazar merupakan sesuatu yang terpuji apabila dilakukan atau diniatkan 

dengan baik. Nazar adalah perantara atau tujuan yang mengantarkan kepada 
                                                             

13 H. Muh. Said Dg Bella (93 tahun), Tokoh Masyarakat, “Wawancara di Kutulu” 

tanggal 13 Desember 2020. 
14 Syekh Muhammad Ibn Qasim Al- ghazi, Syarh Fath Al-qorib, (Surabaya: Daar Al-

ulum, 2002), h.65. 



84 
 

bentuk-bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Apabila nazar dijadikan 

sebagai sesuatu yang baik maka tujuannya juga akan baik, tetapi apabila nazar 

diniatkan untuk sesuatu yang keramat atau melancang dari agama maka nazar di 

anggap sebagai sesuatu yang di benci oleh Allah swt. 

D. Persepsi Masyarakat terhadap tradisi Bungung Barania 

Persepsi adalah proses pemaknaan terhadap stimulus. Jika stimulusnya 

berupa benda disebut object perception dan jika stimulusnya berupa manusia 

disebut social perception. 

Menurut Desiderato, persepsi merupakan pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli 

inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. 

Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna 

informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, 

motivasi dan memori.15 

Menurut Abdul Rahman persepsi adalah proses yang menggabungkan 

dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan)untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita.16 

 Persepsi merupakan suatu proses pemikiran, atau segala sesuatu yang 

terjadi di lingkungan karena informasi yang diterima melalui indra dapat berasal 

dari pandangan masyarakat itu sendiri, dan merupakan suatu proses yang 

memungkinkan individu untuk menginterpretasikan, memandang dan 

mengartikan tentang keadaan lingkungan disekitar. 

                                                             
15 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi.(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000), h. 

51. 
16 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. (Jakarta: 

Kencana, 2009).h.110 
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Persepsi juga merupakan inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak 

akurat tidak mungkinlah kita bisa berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang 

menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin 

tinggi derajat kesamaan persepsi individu, maka semakin mudah dan semakin 

sering terjadi komunikasi.17 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah suatu bentuk pemaknaan terhadap objek, peristiwa dan hubungan-

hubungan yang diamati oleh pancaindera melalui proses pengamatan, 

pemahaman, penilaian, serta pengambilan sikap terhadap suatu objek. Hal ini 

berarti persepsi mengandung adanya aktivitas mengamati terhadap suatu objek, 

dimana di dalamnya tercakup aspek sikap terhadap hasil pengamatan tersebut. 

Persepsi dapat timbul dengan adanya pemahaman terhadap objek yang melahirkan 

sikap, pandangan dan tindakan sehingga menimbulkan keyakinan akan nilai 

keberadaan suatu objek.  

Sama halnya dengan Persepsi masyarakat Kutulu memiliki perbedaan 

antara yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Bagi 

masyarakat yang melaksanakan tradisi Bungung Barania tentunya mereka setuju 

karena masyarakat Kutulu meyakini tradisi tersebut dapat mengabulkan Nazar 

yang ditunaikan. Sedangkan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut tentunya 

tidak setuju terutama pada masyarakat yang paham dengan ajaran Islam yang 

sesungguhnya. 

Seperti yang di jelaskan oleh masyarakat bapak Subair mengatakan 

bahwa: 
 
“Persepsi masyarakat terhadap tradisi Bungung Barania dibagi menjadi 2 
bagian, Pertama Masyarakat beranggapan bahwa tradisi Bungung 
Barania merupakan suatu tradisi yang bersumber dari leluhur. Kedua 

                                                             
17 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2007), h.203. 
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Masyarakat beranggapan bahwa tradisi Bungung Barania adalah suatu 
tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah 
swt”.

18 
 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa persepsi masyarakat tradisi 

Bungung Barania suatu tradisi yang bersumber dari leluhur dan dilaksanakan 

sampai saat ini. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat 

kepada Allah swt, karena setelah melakukan pemanjatan doa di Bungung Barania 

serta minum air dari sumur sehingga menimbulkan dampak yang baik bagi 

masyarakat. 

Persepsi atau tanggapan dari beberapa Masyarakat terhadap Tradisi 

Bungung Barania di Kutulu Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa sangat beragam terlihat karena adanya beberapa orang yang mempercayai 

dan tidak mempercayai akan kekuatan magic dari Bungung Barania ini.  

Tradisi Bungung Barania merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan 

oleh masyarakat sebagai bentuk pemanjatan doa, untuk meminta sesuatu yang 

dijadikan rasa syukur masyarakat kepada Allah swt. Tradisi Bungung Barania 

adalah bentuk kebiasaan terdahulu masyarakat yang dilakukan secara terus 

menerus atau turun temurun.  

Tradisi Bungung Barania merupakan kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat Kutulu mulai dari para leluhur hingga masyarakat sampai saat ini, 

untuk melaksanakan pemanjatan doa tradisi ini dilaksanakan pada hari senin, 

kamis, dan minggu. Ketika ingin mengambil air di Bungung Barania dilaksanakan 

pada hari selasa, rabu, dan jum’at. Agar tidak mengganggu masyarakat ketika 

melakukan pemanjatan doa. 

 Alasan Masyarakat Kutulu tetap melaksnakan tradisi tersebut mereka 

menganggap bahwa tradisi Bungung Barania adalah warisan nenek moyang yang 

                                                             
18 Subair  (60 tahun) Masyarakat, “Wawancara di Kutulu” tanggal 20 Desember 2020. 
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harus terus dilestarikan secara turun temurun walaupun sebenarnya sebagian dari 

masyarakat Kutulu tidak mengetahui esensi dasarnya dan hanya sekadar 

menjalankan. Mereka yang tidak mengetahui esensi dari pemanjatan doa dan 

hanya sekedar menjalankan apa yang mereka lihat dari nenek moyang mereka 

dengan alasan takut melanggar tradisi yang selama ini telah dijalankan oleh 

keluarga mereka. Hal tersebut dilakukan agar tradisi Bungung Barania tidak 

tergilas oleh perkembangan zaman. Walaupun, pada kenyataannya sebagian 

masyarakat sebenarnya sudah tidak mau melaksanakan tradisi tersebut tetapi 

karena adanya tuntutan yang membuat mereka takut terkena hal-hal ghaib dari 

Bungung Barania tersebut. 

Seperti yang di jelaskan oleh masyarakat yang benama Ibu Sattariah 

mengatakan bahwa: 
 
“Nenek saya selalu melakukan tradisi seperti ini sejak dari dulu makanya 
saya tetapkan melakukannya juga walaupun dalam hati saya ini adalah 
hal yang dilarang oleh Allah swt. kami takut terkena hal-hal gaib. Tradisi 
ini sebenarnya hal yang baik tetapi karena banyaknya kepercayaan-
kepercayaan dizaman sekarang yang sudah melenceng makanya Bungung 
Barania diikut ikutkan jadinya sekarang Bungung Barania sudah 
dianggap melenceng dari agama Islam. Yang awalnya kita bisa mandi 
dan minum sekarang persyaratannya kesana harus ada niat dan wajib 
membawa makanan pada saat pemanjatan doa dan setelah dikabulkannya 
nazar tersebut”.

19 
 

Masyarakat Kutulu juga menganggap bahwa tradisi Bungung Barania 

merupakan tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah 

swt. Seperti yang dijelaskan oleh Nurlia dg Sangnging: 

“Masyarakat melaksanakan tradisi ini dengan tujuan untuk meminta doa 

kepada Allah, hanya saja bedoa melalui perantara yaitu berdoa di 
Bungung Barania karna adanya roh-roh halus yang melekat di Bungung 
Barania. Dan setelah melakukan pemanjatan doa pasti akan diberikan 
kemudahan atau kesuksesan, melaksanakan tradisi Bungung Barania 

                                                             
19 Wawancara, Sattariah. Tanggal 10 Februari 2021. 
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karna adanya suatu nazar sehingga ia harus datang kembali ke Bungung 
Barania untuk melaksanakan nazar yang telah diucapkan”.

20 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat 

Kutulu untuk menjaga tradisi Bungung Barania merupakan hal yang sangat 

dianjurkan karena masyarakat telah diberikan kemudahan dan kepercayaan 

terhadap roh-roh yang telah memberikan keberkahan atau rasa syukur karena telah 

mengabulkan permintaan yang mereka tunaikan.  

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Jumatia dg Bau yang merupakan 

daeng guru di Bungung Barania, bahwa tradisi Bungug Barania merupakan 

bentuk rasa syukur masyarakat karna sampai saat ini telah menjaga dengan baik 

tradisi Bungung Barania dan bentuk kepercayaan kami terhadap roh-roh yang 

telah memberikan kita semua keberkahan, terkhusus masyarakat Kutulu dan 

masyarakat yang telah berbondong-bondong untuk datang ke Bungung Barania. 

Nurhaedah dg Nganne juga menjelaskan bahwa ketika masyarakat telah 

berjanji atau telah bernazar kepada dirinya untuk datang ke Bungung Barania dan 

kemudian Nazar itu tidak dilakukan, akan ada semacam bala atau musibah yang 

akan terjadi pada dirinya. Pemahaman ini menjadi dasar pemikiran bagi 

masyarakat Kutulu sehingga saat tradisi Bungung Barania harus dilakukan 

dengan sangat hikmat dan persiapan yang disiapkan harus lengkap. 
 
 “ketika tradisi ini tidak dilaksanakan pasti akan ada tolak bala yang 
datang, baik itu berupa penyakit yang tidak bisa di tangani oleh medis 
atau datangnya roh-roh kepada orang yang telah berbuat janji. Sehingga 
saat acara tradisi ini diadakan saya harus memastikan tidak ada 
perlengkapan sesajen yang kurang kemudian membuat roh-roh yang ada 
tidak puas dengan pelayanan kami. Melaksanakan tradisi bukan sekadar 
tempat pemanjatan doa tetapi juga untuk bersilaturahmi dengan 
masyarakat lainnya yang datang ke Bungung Barania.21 
 

                                                             
20 Nurlia dg Sangnging (53 tahun), Masyarakat, “Wawancara di Kutulu” tanggal 20 

Desember 2020. 
21 Nurhaedah dg Nganne  (50 tahun), Masyarakat, “Wawancara di Kutulu” tanggal 15 

Desember 2020. 
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 Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tradisi Bungung Barania 

bukan hanya sebagai tempat pemanjatan doa tetapi juga dianggap sebagai tempat 

bersilaturahmi, baik itu kepada sesama masyarakat yang melakukan tradisi 

maupun kepada warga sekitar. Ini membuktikan bahwa tradisi Bungung Barania 

bukan hanya untuk menjaga hubungan dengan roh-roh tapi juga menjaga 

hubungan antara sesama masyarakat. 

Masyarakat Kutulu sangat menghargai tradisi Bungung Barania karena 

mereka menganggap bahwa hasil yang didapat setelah memanjatkan doa dan 

melaksanakan Nazar mendapatkan hasil yang sangat baik, sehingga masyarakat 

sangat senang karena apa yang mereka inginkan telah terkabulkan. Seperti yang 

dikatakan bapak Muh. Said bahwa, cara menghargai para leluhur yang telah 

memberikan kita berkah atas tercapainya semua yang diinginkan, maka 

masyarakat Kutulu dan masyarakat yang melaksanakan tradisi ini harus 

mengingat bahwa tercapainya semua yang diinginkan setelah melakukan 

pemanjatan doa ialah harus tetap menjaga tradisi Bungung Barania karena semua 

yang telah diinginkan dapat terkabulkan.   
 
“tradisi Bungung Barania memiliki makna yaitu sebagai bentuk 
kesetiaan masyarakat karena roh-roh yang ada di Bungung Barania telah 
memberikan berkah kepada masyarakat yang telah melaksanakan tradisi 
ini. Masyarakat Kutulu percaya bahwa jika sebuah Nazar yang telah 
diucapkan dan tidak dilaksanakan takutnya para leluhur atau roh-roh 
yang ada di Bungung Barania tidak lagi memberikan berkah dan akan 
mendatangkan malapetaka terutama pada masyarakat yang telah 
melaksanakan tradisi ini sejak dahulu”.

22 

Menurut Muh. Said bahwa pelaksanaan tradisi Bungung Barania adalah 

salah satu cara untuk berinteraksi atau mengucapkan rasa syukur kepada roh-roh 

yang ada di Bungung Barania karena telah diberikan rahmat atas tercapainya 

suatu keinginan yang diinginkan, ketika melakukan tradisi ini kita harus ikhlas 

                                                             
22 Muh. Said (93 tahun), , “Wawancara di Kutulu” tanggal 15 Desember 2020. 
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melakukannya. Karena yang dilihat oleh para roh-roh yang ada di Bungung 

Barania pertama kali adalah keikhlasan untuk melakukan tradisi ini. 

Pelaksanaan tradisi Bungung Barania ialah keikhlasan dalam hati, karena 

tanpa ada keikhlasan semua hanya sia-sia yang telah disiapkan seperti sesajen atau 

perlengkapan yang disediakan itu lengkap tapi hati tidak ikhlas melakukan tradisi 

ini. Jadi, yang pertama tama disiapkan oleh masyarakat ialah keikhlasan 

melakukan tradisi ini. 

Peneliti melihat bahwa tradisi ini memiliki efek yang kurang baik bagi 

masyarakat Kutulu dan yang telah datang berbondong-bondong melaksanakan 

tradisi ini. Dikarenakan mereka yang sudah tidak mau melakukan tradisi ini 

karena telah mengetahui bahwa ini adalah perbuatan syirik tetapi karena nenek 

moyang mereka telah melakukannya sejak dari dulu maka mereka juga harus 

melakukannya. Kemudian tradisi membawa makanan atau sesajen ke Bungung 

Barania ini walaupun juga bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan 

roh-roh karena telah diberikan kesehatan, rezeki dan rahmat selama ini tetapi 

tradisi ini hal yang dilarang oleh Allah swt. memang terdengar tidak masuk akal 

tapi itulah yang mereka percayai, masyarakat percaya bahwa kepercayaan ini 

tidak melenceng dari agama karena menurut Jumatia dg Bau agama dan tradisi itu 

berbeda. 
 
“Ini tradisi, Islam itu agama. Jadi sangat berbeda tapi tujuannya sama 
yaitu memohon kepada Allah, karena yang melakukan tradisi ini juga 
beragama Islam, mereka juga sholat lima waktu. Jadi kami tidak merasa 
melanggar syariat islam karena tujuannya sama, hanya saja cara 
memanjatkan doa berbeda”.

23 

Menurut Jumatia dg Bau tradisi Bungung Barania ini banyak yang 

menganggap bahwa tradisi ini sebagai hal yang musyrik karena melakukan 

penyembahan kepada Bungung Barania, hanya saja kami menganggap melakukan 

                                                             
23 Jumatia dg Bau  (80 tahun), “Wawancara di Kutulu” tanggal 15 Desember 2020. 
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pemanjatan doa di Bungung Barania sebagai bentuk perantara agar masyarakat 

dapat berkomunikasi kepada Allah yang ada di langit. Masyarakat yang tidak 

percaya kepada tradisi Bungung Barania menganggap bahwa seseorang yang 

datang di Bungung Barania untuk berdoa adalah sesuatu yang salah atau selalu 

dianggap kebiasaan yang negatif. 

Tradisi Bungung Barania merupakan kepercayaan masyarakat yang telah 

datang ke Bungung Barania, karena para leluhur yang selama ini telah 

mengabulkan semua permintaan masyarakat, jadi sudah sepatutnya masyarakat 

menghormati dan menghargai dengan cara melaksanakan acara ritual yang tak 

lain sebagai bentuk terima kasih, karena telah diberikan rezeki dan kesehatan yang 

baik. Sebagian masyarakat Kutulu sangat antusias dengan diadakannya tradisi 

Bungung Barania masyarakat sangat senang ketika melaksanakan tradisi ini 

karena ada banyak makanan pada perayaan tersebut dan bisa saling silaturahmi 

kembali.   

E. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Bungung Barania  

Pemanjatan doa tentu merupakan suatu hal yang sangat wajib dilakukan 

oleh masyarakat Islam, tetapi perlu dikembalikan pada niat dan tujuan masing-

masing, karena amalan tergantung dari niatnya (HR.Bukhari). Berikut beberapa 

niat atau tujuan melakukan pemanjatan Doa secara umum beserta hukumnya, 

antara lain: 24 

1. Pemanjatan doa di Bungung Barania sangat sakral dilakukan oleh 

masyarakat Kutulu, karena dengan melakukan tradisi tersebut mereka 

memohon keselamatan kepada Tuhan agar masyarakat yang telah 

melakukan tradisi selalu makmur, sejahtera, dan dijauhkan dari segala 

marabahaya. Melakukan pemanjatan doa hukumnya wajib, tetapi dalam 

                                                             
24 H.Muhammad Jafar Idris, S.Ag (85 tahun), Tokoh Agama, “Wawancara di Kutulu”  

tanggal 13 Desember 2020. 
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Islam tidak boleh melakukan pemanjatan doa di tempat yang dilarang oleh 

Allah seperti meminta berkah kepada pepohonan, bebatuan atau yang 

sejenisnya. karena telah dijelaskan dalam QS. An Najm: 19-23. 

                        

                                  

                              

      

 
Terjemahnya:  

“Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) mengaggap Al Lata 
dan Al Uzza, Dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai 
anak perempuan Allah), Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan 
untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu 
pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang 
kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan 
suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. mereka tidak lain 
hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa 
nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka 
dari Tuhan mereka”.

25 

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah tidak menyangkal tindakan kaum 

musyirikin yang tidak rasional, karena mereka menyembah ketiga berhala yaitu 

Al Lata, Al Uzza dan Manah ini adalah nama berhala yang disembah orang 

Arab Jahiliyah dan dianggapnya anak-anak perempuan Tuhan. Ketiga berhala 

tersebut tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolak 

madharat. Dan Allah sangat mencela tindakan dzalim mereka dengan memilih 

untuk diri mereka jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang 

buruk dalam anggapan mereka. Tindakan mereka itu semua hanyalah 

berdasarkan sangkaan-sangkaan dari hawa nafsu, tidak berdasarkan pada 

tuntunan para Rasul yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya 

kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain-Nya. 

                                                             
25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 417-420. 
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2. Pemanjatan doa di Bungung Barania masyarakat harus membakar dupa 

sebagai penyempurna doa karena diyakini doa tidak sempurna tanpa membakar 

dupa maka hukumnya bid’ah atau sesat karena bertentangan dengan ajaran 

Islam tentang berdoa. Cara berdoa diajarkan Nabi Muhammad saw tidak 

mensyaratkan adanya pembakaran dupa dalam doa. 

3. Pemanjatan doa di Bungung Barania merupakan hal yang tidak diperbolehkan 

dalam ajaran Islam, karena telah percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur 

yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat yang di 

anggap keramat. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama, 

karna semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau 

memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Kepercayaan tersebut mereka 

beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling 

berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Agar terhindar dari roh tersebut mereka 

menyembahnya dengan sesaji-sesaji. Allah swt berfirman :  

              

Terjemahnya :  
“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami 
memohon pertolongan.” (QS. Al-Fatihah:4)26 

Dan Allah swt juga berfirman: 
اخِرِ ين   نَّم  د  ه  ي دْخُلوُن  ج  بُّكُمُ ادْعُونيِ أ سْت جِبْ ل كُمْ إنَِّ الَّذِين  ي سْت كْبِرُون  ع نْ عِب اد تِي س  ق ال  ر   و 
 
Terjemahnya :  

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku 
kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembah-Ku akan masuk ke neraka Jahanam.” (QS.Al 
Mu’minun:60) 

 

                                                             

26 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2012. h. 1. 
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Sebuah ungkapan bahwa doa sudah selayaknya hanya diajukan atau hanya 

disampaikan kepada Allah secara langsung, tak perlu menggunakan perantara atau 

menggunakan kepercayaan lain yang tak pernah diajarkan oleh islam sehingga 

justru tidak ada manfaatnya dan menimbulkan perbuatan dosa. 

4. Pemanjatan doa dengan maksud mengikuti tradisi semata karena dilakukan 

oleh orang banyak dan leluhur. Maka hal ini dilarang oleh Allah swt. 

5. Ayat tentang larangan mengikuti tradisi dalam syariat Islam. Terdapat dalam 

Al-Qur’an Al-Isra’:36 

                       

       

 

Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.

27 
 

  Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah swt melarang mengikuti dan 

mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, dan seseorang hamba akan diminta 

pertanggung jawaban tentang apa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya 

pada hari kiamat dan semua anggota tubuhnya akan ditanya tentang apa yang 

dilakukan oleh pemiliknya. 

Masyarakat yang melaksanakan pemanjatan doa merupakan sebuah wujud 

kepasrahaan manusia pada penciptanya yakni pada Allah swt dan merupakan 

bentuk komunikasi atau bentuk bercerita secara langsung kepada Allah, doa tentu 

dilakukan dengan harapan akan memberikan rasa tenang dan memberikan hasil 

yakni terkabulnya harapan atau keinginan yang diungkapkan.  

                                                             
27 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 285. 
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Pemanjatan doa tentu ada adab yang selayaknya dilakukan agar 

dikabulkan oleh Allah dan sebagai bentuk pasrah yakni dengan mengikuti 

ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya dalam berdoa. Adab tersebut 

diantaranya ialah menutup aurat, menghadap kiblat, didahului dengan shalawat 

dan mendoakan umat muslim, dan sebagainya tentu kita paham bahwa tidak ada 

yang namanya berdoa ditempat yang keramat. Hal ini harus dipahami semua umat 

agar terhindar dari dosa besar dalam Islam. 

Berdoa ditempat keramat seperti berdoa di kuburan, sumur, dan pohon 

adalah sesuatu yang syirik. Syirik merupakan salah satu bentuk untuk menduakan 

Tuhan. Syirik adalah bentuk perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan 

dosa besar. Menurut tokoh Agama yakni bapak Muhammad Jafar Idris tradisi 

Bungung Barania adalah sesuatu yang musyrik, karena meminta atau berdoa di 

tempat yang keramat.  

 Dalam pandangan Islam tradisi Bungung Barania adalah sesuatu yang 

syirik.28 Karena syirik merupakan orang yang menyekutukan Allah, mengakui 

akan adanya Tuhan lain. Dengan demikian orang musyrik yang menyembah 

Allah, mengabdikan diri kepada Allah, juga mengabdikan dirinya kepada yang 

selain Allah. Jadi orang musyrik itu ialah mereka yang mempersekutukan Allah 

baik dalam bentuk kepercayaan, ucapan maupun dalam bentuk amal perbuatan. 

Mereka (orang musyrik) menjadikan mahkluk yang diciptakan Allah ini, baik 

yang berupa benda maupun manusia. 

Dalam Islam, musyrik adalah dosa yang tidak bisa diampuni kecuali 

dengan bertaubat dan meninggalkan kemusyrikan sejauh-jauhnya. Seperti dalam 

QS. An-Nisa ayat 116 yaitu:29  

                                                             
28 H.Muhammad Jafar Idris, S.Ag (85 tahun), Tokoh Agama, “Wawancara di Kutulu”  

tanggal 13 Desember 2020. 
29 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.97. 

https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/dosa-besar-dalam-islam
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Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik 
bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah tersesat sejauh-jauhnya.” 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah tidak akan mengampuni orang yang 

berbuat syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu). Allah akan mengampuni 

dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki, barang siapa yg mempersekutukan 

Allah dengan sesuatu, sungguh dia akan tersesat jauh sekali. Apalagi dibarengi 

dengan membawa sesajen atau makanan ke tempat pemanjatan doa tersebut dan 

semua perlengkapan harus dipersiapkan sebaik mungkin. Ini sudah jelas, bahwa 

apa yang telah dilakukan di sekitar Bungung Barania adalah perbuatan 

menduakan Allah swt dan ini adalah syirik. 
 

F. Upaya Penyadaran terhadap Masyarakat Penganut Tradisi Bungung 

Barania 

Islam menganggap tradisi Bungung Barania tersebut sudah bertentangan 

dengan ajaran agama Islam dan dosa besar jika tetap melakukannya karena tidak 

ada alasan atau perintah yang mendasar untuk melakukan tradisi Bungung Barania 

itu, dan Islam juga menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari 

hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa mudharat di dalam kehidupannya, 

sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang 

di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta 

meningkatkan derajat kemanusiaan. 
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Allah swt memerintahkan kepada kita semua untuk berIslam secara kaffah 

yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada 

aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, demikian pula sebaliknya 

memahami akidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh 

lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah swt dan sesama manusia. 

Akhlak kepada Allah swt inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati 

syariat Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw. Jika hal ini bisa teraktualisasi pada 

diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syariat 

baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi.  

Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan 

muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya 

kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan 

ada yang bertentangan dengan hukum syara’ yang datang kemudian. Adat yang 

bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam 

secara bersamaan dengan hukum syara’ pertemuan tersebut terjadilan perbenturan, 

penyerapan dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan 

adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk 

dilaksanakan.  

Aktivitas dakwah merupakan awal untuk menyampaikan kepada 

masyarakat tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Agar 

masyarakat bisa sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah dosa besar. Oleh 

karena, sejalan dengan perputaran masa dan pergantian waktu, perkembangan 

masyarakat yang semakin meningkat tuntutan yang semakin beragam membuat 

dakwah dituntut juga untuk dilakukan secara modern. Untuk itu diperlukan 

sekelompok orang yang secara terus menerus mengkaji, meneliti dan 

meningkatkan dakwa secara professional. 
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Dakwah adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik dari situasi 

sebelumnya. Dakwah sangat erat kaitannya dengan perbaikan, pembaruan dan 

pengembangan termasuk perbaikan pemahaman, cara berfikir dan bersikap. Salah 

satu dakwah yang bersifat rabbani ini adalah dakwah yang pernah dilakukan oleh 

kaum generasi pertama Islam yang telah melepaskan manusia saat itu dari 

perangkap sistem hidup jahiliyyah. Kemudian memuliakan manusia dengan 

hidayah iman dan Islam. 

Muballigh dianggap sebagai media komunikasi tepat dalam menyampaikan 

pencerahan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat Kutulu yang sepertinya lebih 

takut dengan ruh-ruh dibandingkan Tuhan yang menciptakannya dan tradisi yang 

dilakukan tersebut sudah termasuk syirik karena telah menduakan Tuhan. 

Para tokoh agama sering melakukan dakwah kepada masyarakat dan 

memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tradisi itu tidak diajarkan dalam 

Al-Qur’an dan hadis karena tujuannya salah atau tidak benar. Maka dari itu untuk 

menyampaikan sebuah ceramah harus memperhatikan metode dakwah yang 

diperlukan. 

Metode dakwah menjadi perhatian khusus bagi setiap tokoh masyarakat 

atau ulama yang ada disekitar lingkungan Kutulu. Materi yang bagus tanpa 

dukungan terhadap metode yang benar kemungkinan besar akan mengalami 

kegagalan. Penggunaan metode yang benar merupakan unsur yang sangat penting 

dalam menunjang proses berhasilnya suatu kegiatan dakwah. Suatu pesan 

betapapun baiknya, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka 

pesan tersebut bisa jadi ditolak oleh masyarakat. Apalagi masyarakat Kutulu masih 

berpegah teguh dengan keyakinan mereka yang sudah ditanamkan dalam diri 

mereka.  
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Maka para Ulama atau masyarakat yang telah mengetahui bahwa hal ini 

melanggar perintah Allah swt mereka melakukan dakwah secara sembunyi-

sembunyi agar tidak ketahuan oleh orang-orang yang sudah mendarah daging 

jiwanya untuk melaksanakan tradisi ini dan ditakutkan juga masyarakat akan 

saling bertengkar tentang pemahaman yang mereka ketahui. Agar itu tidak terjadi 

maka dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya paksaan karena 

masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda-beda.  

Syirik kepada Allah merupakan dosa terbesar, siapa saja yang menyembah 

selain Allah swt berarti dia telah meletakkan ibadah di tempat yang salah. Syirik 

dapat menggugurkan semua hal amal perbuatan dan memastikan kebinasaan dan 

kerugian. Syirik akan menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah swt, bahwa selain 

Allah swt ada yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, 

mengetahui perkara gaib, mempercayai dukun atau paranormal, berdoa, bernazar 

dan berharap selain kepada Allah swt.  

Maka dari itu, diharapkan bahwa dengan cara berdakwah masyarakat 

Kutulu bisa meninggalkan hal –hal yang demikian itu dan dapat meluruskan 

akidah dan pemahaman agama yang selama ini telah percaya selain kepada Allah 

swt. Perlu juga menjadi perhatian dalam menyikapi tradisi ini, khususnya 

masyarakat Kutulu, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman terhadap mereka 

yang masih melakukan tradisi ini bahwa apa yang selama ini mereka lakukan 

sangat bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut yakni agama Islam.  

Islam menganggap bahwa tradisi Bungung Barania tersebut bertentangan 

dengan ajaran agama Islam karena tidak adanya alasan atau perintah yang 

mendasar untuk melakukan tradisi tersebut, walaupun daeng guru di Bungung 

Barania mengatakan bahwa pemanjatan doa diawali dengan memakai bacaan Al-

Qur’an tetapi ditakutkan terjadi pengelabuan atau berkedok Islam karena setlah 
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membaca bacaan Al-Quran ada beberapa doa yang dipanjatkan lagi dan hanya 

daeng guru beserta keturunannya yang mengetahui bacaan tersebut. Ini sudah 

dianggap sebagai hal yang tidak wajar dan bisa menyesatkan orang lain. Islam 

menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak 

bermanfaat dan membawa mudharat di dalam kehidupannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tradisi Bungung Barania merupakan proses pemanjatan doa disekitar sumur 

yang dinamakan Bungung Barania, dimana Tradisi ini dilakukan agar 

penyakit yang diderita masyarakat yang berkunjung dapat di beri kesembuhan, 

dengan adanya keyakinan masyarakat penziarah terhadap kekuatan magis dari 

air sumur tersebut yang dapat memberikan kesembuhan ataupun berhasilnya 

usaha yang dibuktikan dengan kehendak yang kuat. Ada beberapa Tahapan 

dalam pelaksanaan tradisi Bungung Barania di Kutulu, yakni: Berbicara 

dengan daeng guru alasan dilakukannya tradisi Bungung Barania misalnya 

adanya Nadzar yang telah dibuat untuk anak, Daeng guru akan menentukan 

waktu pelaksanaan untuk pemanjatan doa di Bungung Barania, Proses 

memandikan di Bungung Barania 

2. Persepsi masyarakat terhadap tradisi Bungung Barania adalah bahwa tradisi 

Bungung Barania merupakan suatu tradisi yang bersumber dari leluhur dan 

dengan bentuk rasa syukur kepada Allah swt yang dijadikan sebagai tradisi 

oleh masyarakat sampai sekarang karena tidak melanggar syariat hukum 

Islam. 

3. Dalam perspektif hukum Islam Tradisi Bungung Barania adalah syirik atau 

haram. Ini disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 
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masyarakat Kutulu dan sekitarnya dan orang-orang datang dari berbagai 

daerah adalah perilaku yang melenceng dan perbuatan seperti tradisi ini tidak 

pernah diajarkan dalam agama Islam untuk menyembah selain Allah swt . 

 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian menunjukkan bahwa tradisi Bungung Barania tidak 

bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Kutulu dan sekitarnya sekalipun mereka 

adalah masyarakat beragama Islam akibatnya mereka menjadi masyarakat 

sinkretisme, yakni masyarakat yang menggabungkan kepercayaan religius dengan 

kepercayaan kultural.  

1. Diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melaksanakan tradisi 

apapun itu. Pelaksanaan tradisi yang berbaur bias mengacu kepada 

kemusyrikan dan agar kiranya dihindari. Adapun jika hal seperti itu disertai 

dengan keyakinan bahwa tradisi itu bisa mencegah kejelekan jin, maka 

mengerjakan amalan itu tidak boleh, karena itu adalah kesyirikan dan 

keyakinan yang rusak. Adapun jika dikerjakan karena adat, maka tidak akan 

menjadi masalah. 

2. Bagi pemerintah sebaiknya dapat memperhatikan budaya-budaya lokal seperti 

ini dan mengontrol serta mengawasi budaya masyarakat terkhusus di Kutulu 

Kelurahan Mataallo agar tidak terjadi ajang penyesatan dan pemusyrikan. Dan 

Semoga peneliti perlahan-lahan dapat menghimbau kepada masyarakat Kutulu 

dan sekitarnya agar mereka tidak terjerumus dalam kemusyirikan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

TRADISI BUNGUNG BARANIA DI KUTULU KELURAHAN MATAALLO 

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM 

Pedoman Wawancara dalam peneltian “Tradisi Bungung Barania di Kutulu 

Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam” 

adalah sebagai berikut: 

Kepala Lingkungan  

Nama  : 
Jenis Kelamin : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

Usia  : 

Alamat  : 

Hari  : 

Tanggal : 

 

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya tradisi Bungung Barania di Kutulu? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang masyarakat yang masih melestarikan tradisi 

Bungung Barania ini? 
3. Apakah sebagian besar masyarakat Kutulu masih melaksanakan tradisi 

tersebut? 

4. Apakah dalam pelaksanaan tradisi Bungung Barania harus meminta izin 

keperangkat Lingkungan atau mengundang perangkat Lingkungan? 

5. Berapa lama tradisi Bungung Barania sudah berlangsung di Kutulu? 

6. Apakah ada keturunan-keturunan tertentu yang boleh melaksanakan tradisi 

Bungung Barania?  



7. Bagaimana sejarah bungung barania ? 

8. Apa makna tradisi ini bagi anda sendiri ? 

9. Apakah ada manfaat yang didapatkan dalam melakukan tradisi bungung 

barania? 

10. Bagaimana upaya mempertahankan nilai-nilai dan makna yang terkandung 

dari tradisi bungung barania ? 

11. Apakah ada pro dan kontra dari masyarakat terkait adanya tradisi bungung 

barania di masa seperti sekarang ini? 

12. Apakah tradisi seperti ini menurut saudara tidak melanggar hukum Islam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

TRADISI BUNGUNG BARANIA DI KUTULU KELURAHAN MATAALLO 

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM 

Pedoman Wawancara dalam peneltian “Tradisi Bungung Barania di Kutulu 

Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam” 

adalah sebagai berikut: 

Daeng Guru Pammaca 
Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

Usia  : 

Alamat  : 

Hari  : 

Tanggal : 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya tradisi Bungung Barania di Kutulu? 

2. Sudah berapa lama anda menjaga Bungung Barania di Kutulu? 

3. Apa syarat untuk menjadi seorang penjaga Bungung Barania? 

4. Kapan tradisi Bugung Barania ini dilaksanakan? 

5. Apa maksud di adakan tradisi Bungung Barania? 

6. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi Bungung Barania?  

7. Apa saja doa  yang di pakai dalam tradisi Bungung Barania? 

8. Apa saja benda-benda yang digunakan dalam tradisi Bungung Barania? 



PEDOMAN WAWANCARA 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BUNGUNG BARANIA  

DI KUTULU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA 

Pedoman Wawancara dalam peneltian “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi 

Bungung Barania Di Kutulu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” adalah sebagai 

berikut: 

Tokoh Masyarakat Kutulu  

Nama    : 

Umur    : 

Alamat    : 

Jenis Kelamin   : 

Pendidikan terakhir  : 

Pekerjaan   : 

Tanda tangan   : 

Pertanyaan  

1. Bagaimana persepsi Anda terhadap adanya tradisi Bungung Barania di Kutulu? 

2. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi Bungung Barania? 

3. Bagaimana respon masyarakat yang tidak melakukan tradisi Bungung Barania 

dengan masyarakat yang masih melestarikan? 

4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap orang yang melakukan makan bersama 

setelah melakukan tradisi Bungung Barania? 

5. Siapa saja yang di undang untuk mengikuti tradisi Bungung Barania? 

6. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar setelah melakukan tradisi 

Bungung Barania? 
 



KUESIONER 

TRADISI BUNGUNG BARANIA DI KUTULU KELURAHAN MATAALLO 
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

Bersama ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang 

diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti 

bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. atas bantuan dan perhatiannya 

Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

I. Identitas Responden 

1. Nama  : 

2. Usia  : 

3. Pekerjaan : 

4. Pendidikan : 

5. Jenis Kelamin:  

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Mohon diberi tanda checklist (√) pada kolom jawaban Bapak/Ibu 

anggap paling sesuai. 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju  

KS = Kurang Setuju 

TS = Tidak Setuju 

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 

3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan 

mempengaruhi pekerjaan anda. 

4. Pernyataan dibawah ini berhubungan dengan Tradisi Bungung 

Barania yang dipercayai oleh masyarakat Kutulu dan Sekitarnya. 



5. Terima kasih atas perhatian anda. 

 

No. Pernyataan SS S KS TS 

1. Bungung Barania merupakan sumur 

pemberani yang sudah ada sejak abad ke 15. 

    

2.  Tradisi Bungung Barania merupakan 

kepercayaan turun temurun dari nenek 

moyang sehingga sulit untuk ditinggalkan. 

    

3. Bungung Barania perlu dilestarikan agar 

tidak hilang atau punah. 

    

4. Pada saat pemanjatan doa di Bungung 

Barania masyarakat harus membawa 

makanan 

    

5. Setiap nazar yang diucapkan atau diniatkan di 

Bungung Barania akan dikabulkan. 

    

6. Tradisi Bungung Barania mengajarkan 

hubungan manusia dengan Tuhan. 

    

7. Sesama manusia baik yang melakukan tradisi 

ataupun tidak, harus saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain. 

    

8. Masyarakat Kutulu dan diluar Kutulu sangat 

wajib melakukan tradisi Bungung Barania. 

    

9. Tradisi Bungung Barania melanggar ajaran 

dan hukum Islam. 

    

10. Wajib mengikuti perkataan Daeng Guru 

untuk waktu pelaksanaan pemanjatan doa 

disekitar Bungung Barania. 

    

11. Niat atau Nazar tidak terkabulkan setelah     



berdoa di Bungung Barania. 

12. Melakukan perayaan atau pesta setelah niat 

atau nazar yang dikabulkan. 

    

13.  Ketika tidak yakin dengan niat untuk berdoa 

di Bungung Barania maka permintaan tidak 

dikabulkan. 

    

14. Tradisi Bungung Barania tidak membawa 

keberkahan baik didunia maupun diakhirat. 

    

15. Tradisi Bungung Barania mengandung unsur 

syirik atau menduakan Allah swt. 

    

16. Terjadi hal – hal ghaib jika tidak 

melaksanakan tradisi Bungung Barania  

setelah berniat akan kesana. 

    

17. Datang ke Bungung Barania dengan tujuan 

mandi dan minum bukan untuk melakukan 

penyembahan. 

    

18. Bungung Barania merupakan tempat berdoa 

dan sebagai perantara agar keinginan semua 

terkabulkan. 

    

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

Bagian Depan Lokasi Bungung Barania 

 

Bagian Depan Lokasi Bungung Barania 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian depan Lokasi Bungung Barania 

 

 

Bagian Samping Lokasi Bungung Barania 



Bagian Depan Tempat Makan Bersama Di Bungung Barania 

Benteng Peninggalan Zaman Penjajahan 



 

Bungung Barania 

Proses Pemanjatan Doa  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Proses Pemanjatan Doa  

 
 
 

 
 
 
 

Prosesi Makan Bersama di Bungung Baraia 
 



 
 

 
 
j 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosesi Mandi di Bungung Barania 

 

 

Wawancara dengan ibu Hj. Jumatia dg Bau selaku daeng guru atau tokoh masyarakat 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Proses pemanjatan doa 

 

Wawancara dengan ibu Nurlia dg Sangging selaku Masyarakat 



 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

 

Penulis bernama ADE SURYA AQSA, 

S.H., Lahir di Limbung, Tanggal 20 Mei 1996, 

tempat tinggalnya di Kutulu, Jln. Nuhung Dg 

Bani, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, 

Kabupaten Gowa. Penulis adalah anak pertama 

dari tiga bersaudara dari pasangan M. AQSA dan 

ST. NURAENI. Pendidikan sarjana di tempuh di 

jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar (2014-2018). Pada tahun 2018, penulis diterima di 

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 

studi Syariah Hukum Islam dan menamatkan pada tahun 2021. 

Selama menjalankan Pendidikan S2, pada awal tahun 2019 penulis 

bekerja sebagai sekretaris pada Law Office Syamsuwardi, SH. & 

Associates hingga sekarang. 

 
 
 
 
 

 

 

 

  


