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KATA PENGANTAR 

 

 

والمرسلين الأنبياء اشرف على م والسلا ة والصلا العالمين رب لله الحمد   

بعد اما اجمعين وصحبه اله وعلى , . 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.        

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

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

membawa manusia dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-

Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang optimal setelah melalui proses yang 

panjang dan melelahkan akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. 

Keberadaan tesis ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 

untuk mendapat gelar magister tetapi lebih dari itu merupakan wadah 

pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan 

penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, 

peneliti memilih judul “Tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam”. Semoga 

kehadiran tesis ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap 

pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Disadari 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 H. Acmad salama dan Ibunda Hj. Sitti 

Fatimah. Ucapan yang tak terhingga diucapkan kepada Ayahanda yang sampai 

saat ini masih mendampingi dengan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta 

memberikan materi yang tak henti- hentinya dan kepada Ibunda tersayang, yang 
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sudah merawat sejak saya masih kecil dan kasih sayang yang luar biasa. Serta 

kakak Saudari Deslina AS dan Nafisah AS yang selalu memberikan semangat. 
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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

 ain ̒ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 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) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  

( ̓ ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah a A ا  

 Kasrah i I ا  

 ḍammah u U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

fatḥah dan yā̓ ي
̓
 ai a dan i 

 fatḥah dan wau au a dan u و  

Contoh: 

 kaifa : كيف

 haula : هو 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 

 Fatḥah dan alif atau .… ا   / …ي  

yā̓
̓
 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā ī i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas و

 
Contoh: 

 māta : ما ت

 ramā : رمى

 qīla :  قيل

 yamūtu : يمو ت

4. Tā marbūṭah 

Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
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sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl : رو ضة الا طفا ل

 al-madīnah al-fāḍilah : المدينة الفا ضلة

 rauḍah al-aṭfāl :  الحكمة

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ربنا

 najjainā : نجينا

 al-ḥaqq : الحق

 nu”ima :  نعم

 duwwun‘ :  عدو

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

( ؠـــــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علي

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عربي

6. Kata Sandang 

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

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



 

xiii 
 

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) : الشمس

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزالز لة

 al-falsafah : الفلسفة

 al-bilādu : البلاد

7. Hamzah. 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 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 : النوع

 syai’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’a>n (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh. 
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 Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-jalālah (الله ) 

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

berkedudukan sebagai muḍāilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh  با الله  dīnullāh    دين الله

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  

في رحمة اللههم   hum fī raḥmatillāh 

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 mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
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Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḋalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥāmid Abū). 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 

saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   : ‘alaihi al-salām 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM  : Sebelum Masehi 

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

w.   : Wafat tahun 

QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  : Hadis Riwayat 
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Abstrak 

Nama    : Fakhruddin AS 

Nim    : 80100219011 

Judul Tesis   : Tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam 

 Tujuan penelitian ini : 1.) mengetahui dan mendeskripsikan histori tentang 

tradisi Pattaungeng  di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng. 2) mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Pataungeng di Tinco Kelurahan 

Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 3) menganalisis perspektif 

hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi Pattaungeng di Tinco Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 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, kemudian 

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. 

 Adapun hasil penelitian adalah : Tradisi Pattaungeng  merupakan tradisi 

tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tinco sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap hasil panen dan sebagai tolak bala serta mengenang jasa leluhur. Dalam 

pelaksanaan tradisi  Pattaungeng, dikenal istilah mappalemme rekko ota (simbol 

menyiapkan daun sirih) pada situs sejarah di Tinco dengan maksud sebagai rasa 

syukur atas hasil panen dengan mengundang pemerintah setempat dan warga 

masyarakat yang diacarakan secara seremonial. Kegiatan Tradisi Pattaungeng ada 

sisi positifnya sebagai sarana silaturahmi pemerintah dan warga masyarakat, 

namun terdapat pula sisi negatif yang tidak sejalan dengan syariat Islam dan perlu 

diluruskan, yaitu mensakralkan benda pusaka dan situs sejarah. 

 Implikasi dari penelitian menunjukkan tradisi Pattaungeng tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat Soppeng khususnya di Tinco yang 

mayoritas beragama Islam. Namun dalam realitanya, sebagian masyarakat masih 

memiliki kepercayaan sinkretisme. Hal inilah yang perlu diperbaiki dengan 

pendekatan struktural dan kultural agar tradisi Pattaungeng tetap terlaksana 

dengan syarat sejalan dengan syariat Islam. 
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Abstract 

Name    : Fakhruddin AS 

ID Number   : 80100219011 

Title : The Pattaungeng Tradition in Tinco, Ompo Village, 

Lalabata District, Soppeng Regency, Islamic Law Perspective 

 

The purposes of this study were: 1.) to reveal the history of the 

Pattaungeng tradition in Tinco, Ompo Village, Lalabata District, Soppeng 

Regency. 2) to describe the implementation of the Pataungeng tradition in Tinco, 

Ompo Village, Lalabata District, Soppeng Regency. 3) to analyze the perspective 

of Islamic law on the Pattaungeng tradition in Tinco, Lalabata District, Soppeng 

Regency. 

The method used in this research was descriptive qualitative. The data was 

collected primarily through observation, interviews and supperted with related 

documentation. The data was validified using the triangulation technique and 

analyzed using interactive model analysis techniques (miles and Huberman), 

including data collection reduction, data presentation and concluding. 

The research found that The Pattaungeng tradition was an annual tradition 

carried out by the Tinco community as a form of gratitude for the harvest and as a 

rejection of reinforcements and remembering the services of their ancestors. 

Mappalemme rekko ota (symbol of preparing betel leaves) was a grateful form for 

the harvest at historical sites in Tinco by inviting the local government and 

community members for a ceremonial event. The Pattaungeng Tradition activity 

harmonized the government and community members. Unfortunately, several 

activities were breaking Islamic beliefs; such sanctify heirlooms and historical 

sites. 

 This research suggested that these activities must be eliminated and 

implied that the Pattaungeng tradition could not be separated from the life of the 

Soppeng community, especially in Tinco, which was predominantly Muslim. 

Nevertheless, in reality, some people still have syncretism beliefs. This needs to 

be led with a structural and cultural approach so that the Pattaungeng tradition can 

still be carried out without breaking any rules in Islam 

 
 

 تجريد البحث
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    : فخر الدين اسم الطالب 

 80100219011:   رقم القيد

  : الشريعة الإسلامية  القسم 

مقاطعة   (Ompo)فرع أومبو(Tinco) في قرية تينكو(Pattaungeng) الباتاونغ  عادة : موضوع الرسالة

  (Soppeng). منطقة سوبينغ رياجا  (Lalabata)لالاباتا

 
اكتشاف ووصف تاريخ عادة الباتاونغ. أنها تهدف إلى  )أولًا(: عدة أشياء تهدف هذه الرسالة المتواضعة إلى كشف

منظور الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنفيذ عادة  )ثالثاً( التحليلوصفت تنفيذ عادة الباتاونغ. أنها )ثانيًا( 
 الباتاونغ. 

جمع البيانات من الملاحظة والمقابلات  بطريقةالمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي 
تشمل مصادر البيانات مصادر البيانات و تحديد موضوعات البحث بأخذ عينات هادفة. ثم تم عملية والتوثيق. 

التي تم  فرعيةمصادر البيانات الأيضا وتشمل  .الأولية التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظة والمقابلات
 النموذجالبيانات المستخدمة هي  يحصحوكان تالحصول عليها من خلال الكتب والوثائق. 

الهوبرمان و  سالميلمن م النموذج التفاعلي ااستخدبتحليل البيانات ومع ذالك كان   (Triangulasi).التثليث
(Miles and Huberman) وعرض البيانات واستخلاص النتائج. التقليل وهي جمع البيانات 

صاد الحكشكل من أشكال بامتنان   القريةسنوي ينفذه مجتمع  رفععادة الباتاونغ هو  أن نتائج البحث هيأما 
 mappalemme rekkoصطلح بميعُرف  في تنفيذ عادة الباتاونغفوتذكر خدمات أسلافهم.  البلاءورفض 

ota صاد من خلال دعوة الحبهدف الشعور بامتنان  القرية المواعع التارخيية في )رمز تحضير أوراق التنبول( في
لأنها تعتبر له جانب إيجابي  عادة الباتاونغالمجتمع و  إن نشاطومن هنا . الإحتفاللحضور السكان  الحكومة المحلية و

لمقابلة الحكومة وأعضاء المجتمع ولكن هناك أيضًا جانبًا سلبيًا لا يتماشى مع الشريعة لصلة الأرحام و وسيلة 
 وهو تقديس الموروثات والمواعع التارخيية. والإصلاحتقويم الالإسلامية ويحتاج إلى 

 سوبينغلا يمكن فصل عادة الباتاونغ عن حياة مجتمع منطقة  )أولا( أنهأما الآثار المترتبة على هذه الدراسة : 
(Soppeng)   قرية تينكوالخاصة في و (Tinco)  لكن الواعع لا يزال كان أغلبهم من الأمة الإسلامية  التي

من  التصحيح والتصويبهذا هو ما يحتاج إلى و . (Sinkritisme)سنكريتسمية لدى بعض الناس معتقدات ال
تتماشى مع الشريعة  التي ظروفالفي ظل بشرط ودودها  اتفذالعادة منخلال نهج هيكلي وثقافي بحيث لا يزال 

  الإسلامية.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tradisi adalah suatu benda atau gagasan masa lalu yang masih terjaga 

hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai 

warisan yang benar adanya atau warisan masa lalu yang hingga kini masih dianut 

dan dipercayai oleh masyarakat. Tradisi adalah kebiasaan yang terjadi berulang 

dan tidak dilakukan secara kebetulan (disengaja). 

 Secara khusus Van Peursen menerjemahkan sebagai proses pewarisan atau 

penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah dan harta-harta/benda. 

Tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam 

perbuatan manusia. Tradisi juga tidak hanya merupakan suatu persoalan 

peninggalan sejarah, tetapi juga sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman 

kini dalam berbagai tingkatannya.
1
 

 Namun masyarakat sekarang banyak yang melakukan tradisi yang 

bertentangan dengan ajaran agama Islam walaupun itu memang sebenarnya 

berasal dari turun-temurun dari para pendahulu mereka, selain itu banyak pula 

yang melakukan ritual-ritual khusus dalam pelaksanaannya dan menyembahnya 

dengan sesaji. 

                                                             
1
Moh. Nur Hakim, “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme”, Agama dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003), h. 29. 
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Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki 

keanekaragaman di segala aspek kehidupan. Keanekaragaman tersebut terlihat 

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

Antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil 

suatu karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan cara belajar.
2
 Kebudayaan memiliki tujuh unsur budaya, di 

antaranya : bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup 

dan teknologi, sistem pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.
3
 

 Berbicara tradisi, akan berkaitan dengan sejarah dan adat istiadat pada 

masa lampau. Tradisi sangat erat kaitannya dengan suku tertentu, seperti misalnya 

suku Bugis, Makassar dan lain-lain. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia 

memiliki kekayaan tradisi dan kekayaan budaya yang berbeda-beda, seperti 

halnya dengan tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng. 

 Tradisi pada setiap daerah mempunyai makna dan sejarah tersendiri bagi 

masyarakatnya, dengan tradisilah manusia dapat berkarya sehingga manusia dapat 

menjadi makhluk yang berbudaya, terhormat dan beradab. Kehidupan manusia 

akan  serasi dan selaras serta mempunyai dinamika yang normatif dan menuju 

taraf kehidupan yang lebih tinggi. Tradisi yang dianggap oleh masyarakat 

pendukungnya masih bernilai positif akan terus dijaga dan dipertahankan, 

sementara tradisi yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

                                                             
2
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Cipta. 2000), h.180.   

3
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi ,h. 203-204. 
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zaman seperti saat ini dikenal sebagai zaman modern, serta tradisi yang 

bertentangan dengan ajaran agama seharusnya sudah harus ditinggalkan.  

Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten yang memiliki banyak 

tradisi. Tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat saat ini sangat beragam 

dan bahkan tidak jarang ditemukan, salah satunya di Tinco Kelurahan Ompo yang 

masih mempertahankan budayanya. Tradisi Pattaungeng ini menurut Petta Mare’ 

adalah tradisi Maggere’ Tedong (Memotong Kerbau) yang setiap tahunnya 

dilaksanakan pada bulan September-Oktober.
4
 

 Tradisi Pattaungeng ini dilakukan di tempat yang sakral menurut 

kepercayaan masyarakat di Tinco, mereka melaksanakan tradisi ini setiap 

tahunnya di tempat yang sama, tempat itu terdapat batu besar yang konon katanya 

dulu adalah tempat pelantikan Datu (Raja) di Soppeng. Di tempat inilah 

masyarakat melaksanakan upacara tradisi Pattaungeng yang salah satu 

pelaksanaannya adalah memotong kerbau yang dianggap sebagai suatu 

kepercayaan untuk tolak bala masyarakat di Tinco. 

 Persepsi masyarakat di Daerah Tinco memiliki perbedaan antara yang 

melaksanakan dengan yang tidak melaksanakan. Masyarakat yang melaksanakan, 

setuju terhadap pelaksanaan upacara tradisi Pattaungeng karena tradisi upacara 

adat tersebut dilakukan untuk mengenang dan menghargai roh para leluhur serta 

mendoakan tanaman-tanaman yang ada di Kabupaten Soppeng supaya selalu 

subur tanpa diganggu oleh hama, sehingga pihak yang melaksanakan akan merasa 

tenang dalam hidupnya. Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan, mereka 

tidak setuju dengan pelaksanaan upacara tradisi Pattaungeng karena mereka 

                                                             
4
 Petta Mare’ (75 tahun) , Tokoh Masyarakat, Wawancawa, Soppeng,  07 April 2021. 
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berpendapat bahwa pelaksanaan upacara tradisi Pattaungeng merupakan bentuk 

perbuatan yang sia-sia karena melakukan tindakan membuang makanan sia-sia 

dan terkesan mubazzir yang semestinya makanan tersebut dibagi-bagikan kepada 

yang lebih membutuhkan dan juga menganggap hal tersebut keluar dari ajaran 

agama. 

 Dalam pelaksanaan ritual adat tersebut petani dan masyarakat bermalam di 

lokasi adat ritual sampai tiga malam karena mereka ingin menyaksikan permainan 

adat yang sering dilakukan oleh leluhur terdahulu. Adapun macam permainan 

leluhur antara lain : massawung, mattojang, mallogo, mataru, maggasing, majjeka 

dan maggecci.
5
 Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang memiliki 

kepercayaan-kepercayaan tertentu terhadap suatu benda-benda mati atau tidak 

bergerak, seperti pohon beringin, sumur, batu dan beberapa peninggalan masa lalu 

nenek moyang dan lain sebagainya. Masyarakat mempunyai ritual dan adat 

istiadat yang berbeda pula dalam memberlakukan benda tersebut pada di setiap 

daerah. 

 Menurut Asriani, sebagaimana penyampaian dari Mantan lurah Ompo 

Bapak Husain Mengatakan: “Upacara tradisi Pattaungeng selalu kami lakukan 

setiap setahun sekali dimana upacara tradisi tersebut mengandung nilai solidaritas 

yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, dengan 
                                                             

5
 a. Massawung  (mengadu/sabung ayam). 

b. Mattojang  (ayunan orang dewasa/ tingginya bisa mencapai 15 cm). 

c. Mallogo (menjadikan tempurung kelapa kering yang dibentuk segitiga sama sisi 

sebagai objeknya lalu dipukul dengan sepotong bambu yang bentuknya seperti golf). 

d. Mattaru’(menyimpan kemiri di dalam sebuah lingkaran lalu dilempar dengan kemiri 

juga). 

e. Maggasing (menggunakan buah pude sebagai gasing yang bentuknya bulat dan 

batoknya mempunyai isi). 

f. Majjeka (berjalan agak kangkang memakai bambu, biasa disebut egrang atau 

jangkungan salah satu permainan tradisional Bugis yang biasa dilombakan dalam acara 17-an). 

g. Maggecci (bermain kelereng). 
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terciptanya persatuan dan kesatuan maka akan terjalin komunikasi dan 

persaudaraan yang tinggi di dalam masyarakat”.
6
 

 Kepercayaan keagamaan bukan hanya mengakui adanya keberadaan benda 

dan makhluk yang sakral tetapi juga seringkali memperkuat dan mengokohkan 

suatu keyakinan terhadapnya dan juga kepercayaan agama yang tidak hanya 

melukiskan dan menjelaskan makhluk sakral dan alam ghaib, Tuhan, para 

malaikat, surga dan neraka tetapi yang lebih penting dari semua itu bahwa 

kepercayaan seperti tersebut memberitahu bagaimana alam ghaib dihubungkan 

dengan dunia manusia yang nyata.
7
 

 Sebagai suatu sistem keyakinan, agama sangat berbeda dari sistem 

keyakinan yang lainnya, karena landasan keyakinan keagamaan adalah suatu 

konsep suci dan ajaran agama selalu bersumber pada wahyu yang berisikan 

petunjuk-petunjuk Allah swt. yang diturunkan pada Nabi Muhammad saw. 

Kehidupan manusia juga ditemukan sikap mensakralkan sesuatu, baik tempat, 

buku, orang, benda dan lain sebagainya. Menurut Durkheim, sakral hanyalah 

ciptaan atau kepercayaan para penganutnya.
8
 

 Hal ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat di Tinco belum mampu 

meninggalkan kepercayaan animisme mereka. Animisme berkembang dan  

berdampingan dengan ajaran agama resmi. Ketahanan tradisi tersebut hingga 

sekarang tidak menimbulkan suatu pergeseran sosial khususnya dalam praktik 

keagamaan. Tradisi ini menunjukkan bahwa animisme tidak berseberangan 

                                                             
6
 Asriani. (36 Tahun), Pegawai Kantor Lurah Ompo, Wawancara, Soppeng, 05 Maret 

2021. 
7
Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994), h.14.   
8
 Bustanuddin Agus, Agama dan Fenomena Sosial, Buku Ajar Sosiologi Agama (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2010), h. 45. 
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dengan praktik keagamaan dalam hukum Islam, menurut persepsi masyarakat 

Tinco. Tradisi Pattaungeng ini menjelaskan bahwa ada hubungan antara 

animisme yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.
9
 

 Oleh karena itu, yang ingin dilihat adalah pelaksanaan yang terjadi di 

masyarakat Tinco agar tidak menyalahi dari nilai-nilai agama dan hukum Islam. 

Hal tersebut akan diungkapkan bagaimana awal mula munculnya tradisi 

Pattaungeng  ini hingga proses pelaksanaannya, sejauh mana pemahaman 

masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya di Tinco Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata, yang akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam 

sehingga dapat diketahui status hukum dari tradisi Pattaungeng. 

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 

pada tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam seperti pada tabel berikut : 

 

 

 

                                                             
9
 Puang Dama, (54 Tahun), Tokoh  Masyarakat Tinco, Wawancara, Soppeng, 06 Maret 

2021 
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No Fokus Uraian 

1. 

 

 

 

2. 

TradisiPattaungeng 

 

 

 

Perspektif Hukum Islam 

a. Tradisi 

b. Tradisi Pattaungeng 

 

a. Perspektif 

b. Hukum Islam 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan subtansi pada permasalahan dengan subtansi pendekatan penelitian 

ini, yaitu tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng, dikemukakan bahwa: 

a. Tradisi Pattaungeng 

1.) Tradisi 

Tradisi dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local castom) yang mengatur 

interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedi tradisi adalah kebiasaan atau perilaku 

masyarakat yang telah dilakukan berulang kali dari turun-temurun.
10

 

 Tradisi adalah suatu kesamaan benda material atau gagasan yang berasal 

dari masa lampau akan tetapi masih ada hingga pada saat ini dan belum 

dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai suatu warisan yang 

benar atau warisan masa lampau. Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang 

kemudian dilakukan secara turun temurun dan masih terus dilakukan oleh 

masyarakat di setiap tempat atau suku berbeda-beda.
11

 

                                                             
10

 Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT  Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hal: 21. 
11

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

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), h.15.   
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 Dalam literature Islam disebut dengan kata al-Urf, secara terminologi 

berarti sesuatu yang dilihat baik kemudian dapat diterima oleh akal sehat atau 

sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan 

sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan maupun 

perkataan.
12

 

 Satria Effendi mengatakan dalam bukunya bahwa istilah al-Urf yaitu 

sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi suatu 

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun 

perkataan.
13

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah sebagai 

adat kebiasaan yang sudah turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih 

terdapat dalam masyarakat.
14

 

 Pengertian tradisi secara umum adalah sesuatu turun temurun atau suatu 

kebiasaan yang turun temurun dan akan selalu diadakan pada waktunya. Suatu 

tradisi tidak akan lepas dari pengertian dari kebudayaan, hal ini dikarenakan 

tradisi adalah bagian dari kebudayaan. 

  Menurut E.B. Tylor, yang dikemukakan oleh Joko Tri Prasetya dalam 

bukunya Ilmu Budaya Dasar, Kebudayaan ialah keseluruhan yang kompleks yang 

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

adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat.
15

 

                                                             
12

 Satria Effendi ,Ushul Fiqh, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 

h.153. 
13

Satria Effendi ,Ushul Fiqh, h.153. 
14

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

I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1483. 
15

Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.29.   
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 Kebudayaan memiliki tiga wujud : pertama, kebudayaan sebagai suatu 

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

sebagainya. Kedua, kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan yang 

berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Wujud dari suatu kebudayaan yang 

ketiga adalah sebagai benda-benda dari hasil karya manusia.
16

 

 Kebudayaan adalah suatu hal yang kompleks yang mencakup 

pengetahuan, kesenian, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat dan 

kemampuan-kemampuan serta suatu kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai 

anggota dalam masyarakat. Kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan 

atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kata “kebudayaan” 

berasal dari kata Sansakerta buddhayah, yaitu bentuk jamak buddhi  berarti “budi” 

atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan : “hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal”.
17

 

 Kebudayaan dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada 

manusia, baik berupa pikiran-pikiran dan ide-ide maupun tindakan atau karya 

manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya 

kebudayaan fisik dapat membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin 

lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga dapat 

mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan cara berpikirnya.
18

 

 Menurut Petta Mare’ salah satu tokoh masyarakat di Tinco, Pattaungeng 

ini dilakukan di tempat yang sakral menurut kepercayaan masyarakat di Tinco, 

                                                             
16

Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta : Djambatan. 2002), 

h.5.   
17

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 146 
18

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 150-152 



10 
 

 
 

mereka melaksanakan tradisi ini setiap tahunnya di tempat yang sama, dimana 

tempat itu terdapat batu besar yang konon katanya dulu adalah tempat pelantikan 

Datu (Raja) di Soppeng, di tempat inilah masyarakat melaksanakan upacara tradisi 

Pattaungeng yang salah satu pelaksanaannya adalah memotong kerbau yang 

dianggap sebagai suatu kepercayaan untuk tolak bala masyarakat di Tinco.
19

 

 Tradisi Pattaungeng  adalah tradisi yang berkembang di Kabupaten 

Soppeng Khususnya di masyarakat Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

yang dilaksanakan untung mengenang dan menghargai para leluhur sehingga 

terjalin hubungan erat dengan para leluhur dan sang pencipta. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, tradisi adalah suatu gagasan kebudayaan 

yang memiliki nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum 

adat yang lazim dilakukan  di suatu daerah. 

2.) Pattaungeng 

Secara etimologi Pattaungeng berasal dari kata “Taung” dalam Bahasa 

Bugis artinya Tahun. Jadi Pattaungeng  berarti tradisi yang dilaksanakan setiap 

tahunnya secara turun-temurun sebagai bukti bahwa mereka telah menjaga arwah 

para leluhurnya yang telah meninggal sebagai tolak bala dan rasa syukur terhadap 

hasil panen yang melimpah selama satu tahun. Tidak ada angka pasti mengenai 

sejak kapan masyarakat di Tinco melaksanakan tradisi tersebut. Sejauh ini data 

yang ada bahwa keberadaan tradisi Pattaungeng tidak lepas dari peristiwa 

                                                             
19

 Petta Mare’ (75 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancawa, Soppeng,  l3 April 2021. 
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ditemukannya to manurung di situs Tinco meskipun tidak disebutkan tentang 

kurun waktu kedatangan to manurung
20. 

Jadi Pattaungeng adalah salah satu upacara tahunan yang diadakan di 

Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang dilakukan 

oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng. 

b. Perspektif Hukum Islam 

1.) Perspektif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perspektif adalah sudut 

pandang. Arti lainnya adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar, sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, 

lebar dan tingginya).
21

 Menurut Suhanadji Perspektif adalah cara pandang atau 

wawasan seseorang dalam melihat dan menilai suatu masalah yang terjadi di 

sekitarnya.
22

 

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang 

terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu 

fenomena. Contohnya: “Menurut perspektif saya, perilaku yang dilakukan dalam 

tradisi masyarakat itu tidak bisa dibenarkan”. Arti dari kalimat tersebut adalah, 

menurut sudut pandang atau pandangan si “saya” perilaku masyarakat itu tidak 

bisa dibenarkan. 

 

 

                                                             
20

 Ekayanti, “Tradisi Adat Pattaungeng Situs Tinco di Soppeng), Jurnal Pemikiran 

Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan 6, no. 2 (2019): h. 50. 
21

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

I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1465. 
22

 http://www.areabaca.com/2015/12/pengertian-perspektif-dan-pergaulan.html. 
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2.) Hukum Islam  

Dalam Ilmu Hukum Indonesia, istilah Hukum Islam dipahami sebagai 

gabungan dua kata yaitu Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat aturan 

tentang tingkah laku yang diakui suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan 

mengikat secara keseluruhan. Kemudian Hukum Islam adalah suatu peraturan 

berdasarkan dari wahyu Allah swt. dan Sunah Rasulullah tentang suatu tingkah 

laku manuasia yang diakui dan diyakini serta berlaku secara mengikat untuk 

semua pemeluk agama Islam.
23

 

 .Hukum Islam adalah istilah dari Indonesia, sebagai terjemahan dari al-

Fiqh al-Isla>mi> dalam konteks tertentu dari al-Syari’ah al-Isla>mi>yyah, yang 

penekanannya lebih besar adalah al-Fiqh al-Isla>mi>. Istilah ini dalam wacana 

ahli hukum barat digunakan Islamic Law.
24

 

 Berdasarkan dari uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa fokus  dalam 

penelitian ini adalah “Tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini akan 

mengungkapkan bagaimana awal mula munculnya tradisi ini hingga proses 

pelaksanaannya dan sejauh mana persepsi dalam masyarakat Tinco Kelurahan 

Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ini terhadap tradisi tersebut yang 

nantinya akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam sehingga akan 

diketahui status hukum tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng. 

 

                                                             
23

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

1995), h. 8. 
24

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h.3. 
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C. Rumusan Masalah 

 Masyarakat Tinco adalah masyarakat yang hidup dengan membaurkan 

keyakinannya secara spiritual yang berjalan tanpa ada hambatan. Tradisi 

Pattaungeng dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Tinco. Dengan 

bertahannya tradisi ini sampai sekarang tidak menimbulkan pergeseran sosial 

khususnya dalam praktik keagamaan. 

 Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan 

tiga rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana Histori Tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng? 

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pattaungeng di 

Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng?  

D. Kajian Pustaka 

 Kajian Pustaka bertujuan untuk membantu dalam menemukan dan 

menelaah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi maupun perbandingan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga hasil dari telaah tersebut akan 

didapatkan beberapa rujukan, pendukung, pelengkap serta pembanding yang 

memadai dalam penelitian ini. 

 Adapun hasil penelitian dari beberapa tesis, skripsi, jurnal dan artikel yang 

dijadikan sebagai tinjauan yaitu : 
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1. Tesis yang berjudul : Tradisi Barzanji di Kabupaten Bone Perspektif Hukum 

Islam oleh Anna Rahma Syam dikaji dalam Perguruan Negeri Tinggi 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 

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 swt. dan Nabi Muhammad 

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



15 
 

 
 

ini boleh saja dikerjakan, bahkan perbuatan ini akan mendatangkan pahala 

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

dalam kitab Barzanji.25 

2. Skripsi Andi Muhammad Akmal, dengan judul skripsi, “Upacara Mappacci 

Pra Pernikahan Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Dalam Sorotan 

Syariat Islam. Adapun hasil penelitiannya bahwa Upacara Mappacci Pra 

Pernikahan Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng telah menjadi 

budaya bagi sebagian besar masyarakat Bugis yang mengandung harapan 

dan do’a bagi calon mempelai agar dapat hidup bahagia, rukun, sejahtera dan 

memiliki keturunan yang diharapkan agar dapat mensucikan diri secara lahir 

dan batin sebagai persiapan menuju rumah tangga yang bahtera. Do’a dan 

harapan kepada Allah swt. Disimbolkan dalam bentuk perlengkapan yang 

digunakan dalam upacara ini. Doa dan harapan baik dalam bentuk simbol 

adalah ikutan kepada Rasulullah saw. yang dalam syariat Islam termasuk 

pembahasan dari tafa’ul. Upacara ini termasuk adat kebiasaan yang dianggap 

baik dan tidak melanggar syariat Islam. Atas dasar inilah sehingga Upacara 

Mappacci  dibolehkan dan tetap dijaga serta dilestarikan sebagai khasanah 

budaya bangsa.
26

 Penelitian tersebut memiliki kemiripan dalam penelitian ini 

karena sama-sama membahas masalah Perspektif hukum Islam. 

3. Skripsi Lestari Oktavia, dengan judul skripsi, “Pelaksanaan Upacara Adat 

Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten 

                                                             
25

 Tesis Anna Rahma Syam, Tradisi Barzanji di Kabupaten Bone Perspektif Hukum 

Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
26

 Skripsi Andi Muhammad Akmal, Upacara Mappacci Pra Pernikahan Di Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng dalam Sorotan Syariat Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI 

Mangkoso Kabupaten Barru.  
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Soppeng”.
27

 Adapun hasil penelitiaannya bahwa tradisi Pattaungeng  adalah 

adat yang berkembang di Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan untuk 

mengenang dan menghargai para leluhur yang dilakukan sebagai ungkapan 

rasa syukur masyarakat terhadap para leluhur sehingga terjalin hubungan erat 

terhadap leluhur dan sang pencipta. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah 

panen padi. Penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Tradisi 

Pattaungeng, namun penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya fokus pada Pelaksanaani Upacara 

Tradiri Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng sedangkan penelitian ini membahas Tradisi 

Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng Perspektif Hukum Islam. 

4. Skripsi dari Asmonalisa dengan judul skripsi “Tradisi Menempu’ Wette di 

Desa Baniaga Kecamatan Turikale Kabupaten Maros”.28 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tradisi Manempu’ Wette masih dipertahankan dan 

dijalankan oleh masyarakat setempat dan dilakukan secara turun-temurun. 

Pada saat upacara telah disiapkan sesaji sebagai ungkapan rasa syukur 

mereka terhadap hasil panen yang telah dicapai. Pelaksanaan acara ritual 

memakai baju adat baik perempuan maupun laki-laki. Fungsi dari adat ini 

sebagai ungkapan rasa syukur dan berikhtiar memohon berkah kepada Tuhan 

yang maha Esa agar mendapat hasil panen yang melimpah. Proses tradisi 

                                                             
27

 Artikel Lestari Oktavia,Pelaksanaan Tradisi Upacara Adat Pattaungeng diTinco 

Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupen Soppeng, Universitas Negeri Makassar. 
28

Asmonalisa.2010.” Tradisi Manempu’ Wette di Desa Baniaga Kecamatan Turikale 

Kabupaten Maros” Universitas Negeri Makassar. 
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Manempu’ Wette  dinulai dengan menyiapkan sesajen yang nantinya akan 

dibawa kekuburan, ke sungai sawah dengan iringan mantra dan dibagikan 

kepada masyarakat di Desa Baniaga Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. 

Eksistensi pelaksanaan adat ritual ini yang hingga kini masih rutin 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Baniaga Kecamatan Turikale Kabupaten 

Maros adalah sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan daerah 

walaupun bentuk penyajiannya sudah mengalami perubahan sedikit demi 

sedikit. Penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memiliki 

kemiripan karena membahas mengenai sebagai bentuk rasa syukur kepada 

Allah swt, atas melimpahnya hasil panen padi dari tiap tahunnya. Namun ada 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya 

fokus pada Tradisi Manempu’ Wette di Desa Baniaga Kecamatan Turikale 

Kabupaten Maros, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Adat 

Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng. 

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 al-Qur’a>n, Sunah maupun 

ijma’. Kawin colong merupakan bentuk peminangan dalam perkawinan 

dengan wasilah adat osing. Namun, tradisi kawin ini menyebabkan 
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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. 

6. Artikel yang ditulis Tri Hardiyanti dengan judul “ Upacara Adat 

Pattaungeng di Kabupaten Soppeng”,29 yang membahas Upacara Adat 

Pattaungeng. Dalam ritual ini, masyarakat akan mempersembahkan kepala 

sapi yang diletakkan di dalam kotak bambu dan didalamnya diberikan 

sesajen kemudian kepala sapi tersebut di larutkan pada sumber mata air 

“Ompo”. Kemiripan artikel ini dengan peneliti yang akan dilakukan oleh 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi Pattaungeng. Namun ada 

perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya 

berfokus pada upacara tradisi Pattaungeng di Desa Bulue Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten Soppeng, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam. 

Dari beberapa tulisan tersebut, belum ada yang membahas tentang tradisi 

Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 

Perspektif Hukum Islam.  

E. Tujuan Penelitian 

                                                             
29

 Tri Hardiyanti,”Etnis di Sulawesi Selatan dan Sekitarnya : Upacara Adat Pattaungeng 

di Kabupaten Soppeng”, Firdaus (8 November). 
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 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Histori tentang tradisi Pattaungeng di 

Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

2. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan 

Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

3. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam pelaksanaan tradisi Pattaungeng di 

Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

F. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. 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 Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

2. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih nyata dalam upaya 

melestarikan kebudayaan atau tradisi Pattaungeng sekaligus akan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat di Tinco nantinya agar niat masyarakat dalam 

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

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Pattaungeng 

1. Makna Tradisi 

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: traditio, yang artinya 

“diteruskan” atau kebiasaan.
30

 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. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi 

yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa 

adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah 

adatistiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di dalam 

masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa caracara 

yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. 

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak 

mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan 

antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem 

kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu 

kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya 

telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya 

selalu terbaru mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. 

                                                             
30

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

I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1206. 
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Adapun sumber tradisi pada umat ini, bisa disebabkan karena sebuah ‘urf 

(kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat 

dan budaya, ataukah kebiasaan tetangga lingkugan dan semacamnya kemudian 

dijadikan sebagai model kehidupan.
31

 

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.
32

 

Tradisi secara etimologi merupakan kata yang mengacu pada suatu adat 

atau kebiasaan turun temurun atau sebuah peraturan yang harus dijalankan dalam 

masyarakat. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni 

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehidupan suatu penduduk 

asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan 

aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau 

peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari 

suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus 

sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun 

temurun dapat dipelihara.
33

 

                                                             
31

Abu Yasid, Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam 

Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 249 
32

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

I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1208. 
33

Ariyono dan Siregar, Aminuddin. Kamus Antropologi.(Jakarta : Akademik 

Pressindo,1985) hal. 4 
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Tradisi dapat melahirkan kebudayaan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, 

yaitu:
34

 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan (ideas). 

b. wujud kebudayaan sebagai sebagai kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat (activities). 

c. wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact). 

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.
35

 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. 

Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. 

Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara 

kebetulan atau disengaja.
36

 

                                                             
34

 Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin 

University Press, 1997), Hal. 1 
35

Mursal Esten, Kajian Transformasi Budaya, (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22 
36

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 

Hal. 69 
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Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan 

masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini 

berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti 

warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa 

yang dikatakan Shils, keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak. Tradisi 

berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa 

kini. 

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

Hakim bahwa segala warisan masa lampau 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.
37

 

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian 

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

 Menurut Coomans, M. dalam buku Kuntowijoyo Tradisi adalah suatu 

gambaran sikap dan perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama 

                                                             
37

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

Pemikiran Hasan Hanafi” (Cet. I; Malang: Bayu Media Publishing, 2003, h.29. 
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dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.
38

 Tradisi yang 

membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seorang 

manusia dalam bertutur dan berbuat akan melihat realitas yang ada dilingkungan 

sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut 

telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri
39

 

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. 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.
40

 

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 
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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. 

Dari uraian tersebut akan dapat dipahami bahwa sikap tradisional adalah 

bagian yang paling terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan. 

Manusia harus menyadari akan bahwa masyarakat berfungsi sebagai penerus 

budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis. 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. 

Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat sekitar yang 

diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran 

dan manfaatnya. 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 Pattaungeng yang bertahan, 

tradisi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat di Tinco dan 
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bahkan menjadi bagian yang harus diyakini oleh masyarakat di Tinco Kelurahan 

Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

2. Bentuk-bentuk Tradisi 

Dalam masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi selatan banyak sekali 

bentuk-bentuk tradisi masyarakat yang dilakukan berbagai daerah, setiap daerah 

memiliki nama yang berbeda-beda. Tradisi Pattaungeng misalnya adalah tradisi 

tahunan masyarakat bugis Soppeng yang dilakukan setelah panen, begitu pula 

dengan daerah-daerah lain tentu memiliki tradisi setelah panen. Berikut bentuk-

bentuk tradisi di Sulawesi selatan yang serupa dengan tradisi Pattaungeng: 

a. Ma’balendo, (Kabupaten luwu) 

Ma’balendo memiliki beberapa rangkaian yang dimana dalam 

rangkaian itu terdapat pesta panen yang menjadi landasan utama adanya 

pertunjukan Ma’balendo, pada perayaan pesta panen yang 

diselenggarakan oleh salah satu masyarakat di desa Lamundre yang 

memiliki kesiapan sarana dan prasarana dilaksanakan pada salah satu 

masjid yang terletak di desa Lamundre yang dihadiri oleh kepala desa 

Lamundre dan tokoh masyarakat dimaksudkan untuk merasakan 

bersama atas kesyukuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan panen yang berhasil.  

Dalam perayaan pesta panen masyarakat yang mengadakan 

perayaan ini mempersiapkan berbagai macam makanan yang kemudian 

dimakan bersama agar kiranya dapat menghasilkan panen yang lebih 

baik lagi pada panen-panen berikutnya. Setelah perayaan pesta panen 

selesai para masyarakat yang berada di dalam mesjid berbondong-
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bondong keluar untuk menyaksikan pertunjukan Ma’balendo yang 

digelar di lahan yang luas dan terjangkau oleh masyarakat yang ingin 

menyaksikan pertunjukan Ma’balendo akan tetapi masyarakat 

Lamundre mengambil tempat diarea pekarangan Kantor Desa yang 

dimana terdapat lahan luas untuk melaksanakan pertunjukan 

Ma’balendo.
41

 

Tradisi Ma’balendo ini biasanya dilakukan pada acara-acara 

penting, seperti, penjemputan tamu besar, acara kemerdekaan dan 

acara hari ulang tahun Kabupaten Luwu. Namun tradisi ini ternyata 

terahir kali dilakukan masyarakat setempat pada awal tahun 2000-

an dikarenakan kurangnya minat pemuda atau warga masyarakat 

lagi untuk melestarikannya. Untuk itu pada saat sekarang ini 

pemerintah Kabupaten Luwu bekerja sama dengan Dinas 

Kebudayaan untuk kembali melestarikan budaya tradisi tersebut, 

tidak hanya tradisi Ma’balendo namun banyak lagi tradisi yang 

sangat penting untuk dilestarikan, yang mana pada saat ini 

masyarakat khususnya pemuda Kabupaten Luwu sudah tidak 

memiliki minat melaksanakan tradisi Ma’balendo. 

b. Mappatumbu (Kabupaten Bulukumba) 

Tradisi mappatumbu artinya mengawali yang dilakukan ketika 

musim panen tiba. Tradisi ini merupakan tahap awal dalam upacara 

panen padi, sebelum melakukan upacara ini masyarakat atau petani 
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yang bersangkutan melakukan kunjungan ke sawahnya apakah sudah 

siap dipanen atau belum, apabila sudah masuk waktu untuk panen maka 

ditunjuklah seorang guru (tokoh adat) yang dipercaya untuk memulai 

upacara tersebut. 

Tradisi mappatumbu hanya dilakukan satu kali satu musim panen. 

Oleh sebab itu, tradisi dianggap sangat sakral oleh masyarakat yang 

melaksanakan tradisi tersebut salah satunya di Desa Mattirowalie 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Kecamatan Kindang 

adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang terdapat 13 

desa salah satunya adalah Desa Mattirowalie yang terletak di Dataran 

Tinggi pegunungan Kabupaten Bulukumba tepatnya di lereng Gunung 

Lompobattang.
42

 

Tradisi ini adalah tradisi tahunan yang dilakukan setiap memasuki 

awal panen di Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten 

Bulukumba. Dulu masyarakat setempat tidak akan turun ke sawah 

untuk Panen apabila mereka belum melaksanakan tradisi ini. 

c. Mappadekko, (Kabupaten Bone) 

Mappadekko berasal dari kata adengka ase lolo. Jadi mappadekko 

yaitu kegiatan menumbuk padi muda, hasil panen yang sudah 

dirontokkan dengan cara menumbuk dengan lesung, suara alu (kayu 

penumbuk) dengan lesung sehingga membentuk suara yang khas 
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gerakan dan bunyi tumbukan berirama inilah yang menjadi asal-usul 

mappadekko.  

Mappadekko yaitu ritus masyarakat yang bermata pencaharian 

sebagai petani, mereka melaksanakan ini karena mereka percaya bahwa 

jenis tanaman khususnya padi ada penunggunya. Di Desa Walenreng 

Kecamatan Cina Kabupaten Bone juga dipercaya bahwa penunggu padi 

adalah seorang perempuan yang umum dikenal dengan nama Dewi Sri 

atau Sangiasseri. Karena latar belakang kepercayaan itu, masyarakat 

petani senantiasa melaksanakan pesta upacara panen yang disebut 

mappadekko yaitu upacara menumbuk padi muda. 

Tradisi lama juga masih dilaksanakan terutama pada saat akan 

memulai bercocok tanam, demikian juga pada saat panen padi. Sangat 

logis jika padi oleh masyarakat petani diperlakukan secara khusus 

dibanding dengan tanaman lainnya. Karena padi merupakan sumber 

segala kehidupan. Jika panen berhasil petani wajib mensyukurinya 

sebagai bentuk ungkapan rasa syukur itu masyarakat senantiasa 

mengadakan kegiatan ritual mappadekko, pelaksanaan ini tidak 

berlangsung begitu saja akan tetapi sudah mengalami proses akulturasi 

sesuai dengan aturan menurut adat istiadat yang turun temurun
43

 

Tradisi Mappadekko sama halnya dengan tradisi Mappadendang  yang 

dilakukan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan pada umumnya, 
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namun tradisi ini sudah melalui proses akulturasi sehingga tradisi ini 

dari turun temurun memiliki perbedaan. 

d. Mappogau Hanua, (Kabupaten Sinjai) 

Mappogau hanua Pesta Kampung adalah merupakan suatu upacara adat 

terbesar yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat pendukung 

kebudayaan Karampuang. Upacaranya berlangsung dengan sangat 

meriah, diikuti oleh ribuan orang dan dipusatkan dalam kawasan adat. 

Dalam masyarakat adat Karampuang, banyak sekali adat yang terbagi 

dalam empat kategori besar dengan masing-masing penanggung jawab. 

Dalam pesan leluhurnya ada ungkapan yang mengatakan “Mappogau 

hanua Arungnge, Mabbissa Lompui GellaE, Makkaharui Sanro, 

Mattula Balai GuruE.” 

Dengan demikian, maka segala ritual yang berhubungan dengan 

hal-hal sakral dan berhubungan dengan dewata atau orang-orang suci, 

keramat menjadi bagian tanggung jawab to matoa /arung, segala ritual 

yang berhubungan dengan hal-hal sakral dan berhubungan dengan 

masalah tanah, pertanian serta kehidupan rakyat bayak, maka yang 

menjadi penanggung jawabnya adalah gella. Upacara yang 

berhubungan dengan kesejahtreraan, warga menjadi tanggung jawab 

sanro sedangkan upacara keagamaaan menjadi tanggung jawab guru, 

Tetapi dalam proses adat mappogau hanua yang berdimensi yang 

sangat luas dan memiliki makna dalam pelaksanaaannya juga 

melibatkan jabatan-jabatan lain dalam pelaksanaannya. Arung atau to 

matoahanya memimpin ritual tertinggi, yakni di dalam Emba 

Mabbahang adalah musyawarah adat yang melibatkan seluruh 

komponen masyarakat. Inti acara dalam mabbahangini adalah Mattanra 

Esso atau menentukan hari penentuan pelaksanaan upacara adat. Dalam 
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penentuan hari, hanya dua hari yang sangat baik, yakni hari senin dan 

kamis, sesuai dengan perhitungan adat mereka. Mabbahangnya sendiri 

boleh dilangsungkan apabila padi yang tumbuh di Karampuang mulai 

dari sawah adat sampai sawah penduduk telah habis di panen. 

Ditentukan hari penentuannya/perayaannya, maka seluruh perangkat 

adat dan masyarakatnya sibuk membuat persiapan. Persiapannya antara 

lain, kaum perempuan menyiapkan beras ketan, yang diistilahkan 

dengan “Mallampu’’. Segala jenis padi yang harus digunakan dalam 

upacara adat harus dijaga dan diperlakukan dengan baik sesuai dengan 

kaidah dan norma adat mereka.
44

 

Dari beberapa tradisi yang terdapat di Kabupaten Sinjai, tradisi 

inilah yang bisa dikatakan sebagai tradisi besar. Tradisi ini biasanya di 

hadiri ribuan orang dan dilaksanakan di tempat khusus/lokasi adat. 

Tradisi ini memiliki banyak makna, tidak hanya mengenai hasil 

pertanian tapi juga mengenai tentang tanah atau kehidupan masyarakat 

di Sinjai. Oleh karena itulah tradisi ini memiliki banyak ritual 

pelaksanaan. 

e. Sisemba, (Kabupaten Tana Toraja) 

Sisemba merupakan sebuah tradisi turun-temurun dari masyarakat 

Toraja yang dilaksanakan sebagai ungkapan kegembiraan usai 

melaksanakan panen padi. Tiap tahun, warga Kande Api akan 

menggelar tradisi pesta panen dengan membawa berbagai macam 

makanan khas, seperti nasi bambu atau peong. Tradisi ini digelar 

dengan tari Ma’gallu, serta Ma’lambuk atau menumbuk padi secara 

beramai-ramai. Para tetua adat akan memberi wejangan yang berisi 
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pesan leluhur tentang aturan bertani. Warga yang memadati lokasi pesta 

panen disuguhkan tarian Ma’gallu. 

Tarian ini bermakna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan 

atas hasil panen yang berlimpah. Tradisi Sisemba bukan hanya sekadar 

permainan adu kaki atau hiburan semata, tapi juga diyakini dapat 

mengantisipasi gagal panen, serta dapat meningkatkan hasil pertanian 

pada tahun berikutnya.
45

 

Tradisi Sisemba adalah tradisi yang dilakukan setelah petani panen 

di Tana Toraja, seperti dengan tradisi lainnya, tradisi ini juga sangat 

meriah dan dihadiri sekitar ratusan warga msyarakat Tana Toraja. 

Maksud dari tradisi ini, tidak hanya untuk rasa syukur atas hasil panen, 

tapi juga dengan maksud agar hasil panen yang akan dating melimpah. 

f. Katto Bokko, (Kabupaten Maros) 

Acara adat Katto Bokko atau panen raya digelar di Istana Balla 

Lompoa Karaeng Marusu di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju 

Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Katto bokko ini 

adalah tradisi budaya yang telah turun temurun dilaksanakan setiap 

menyambut hasil panen. Pesta adat Katto Bokko ini dipimpin pemangku 

adat Karaeng Marusu, Andi Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja. 

Acara panen raya di lahan persawahan Karaeng Marusu dilakukan para 

petani di kelompok tani Turannua ditandai dengan upacara 

penjemputan dan penerimaan iringan hasil panen secara adat Balla 

Lompoa.  

Saat prosesi panen dimulai, sejumlah warga berjalan beriringan 

menyusuri pematang sawah sembari menggotong padi hasil panen. 
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Dimana batang padi diikat menggunakan rotan. Kemudian padi diarak 

oleh warga menuju Balla Lompoa kerajaan Marusu. Mereka mengarak 

hasil panen sambil berlari kecil sambil bersorak pertanda kegembiraan 

dengan adanya hasil panen. Selain adat turun temurun, Katto Bokko ini 

juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat.
46

 

  Kegiatan tradisi yang dilaksanakan sekali setahun ini, selain 

sebagai ajang silaturrahim juga menunjukkan kebersamaan tanpa ada 

sekat antara pihak bangsawan dan masyarakat. Tradisi ini merupakan 

simbol permulaan panen yang masih dipertahankan yang terdiri dari 14 

tahapan yang dilaksanakan keluarga kekaraengan (kerajaaan) dan 

pegawai atau masyarakat, 

g. Je’ne-je’ne, Sappara’ (Kabupaten Jeneponto) 

Upacara adat je’ne- je’ne sappara merupakan upacara tradisional 

yang hingga kini “masih berfungsi dan didukung oleh masyarakat, 

banyak mengandung hal-hal positif yang menunjukkan nilai hidup dan 

makna kesusilaan” Adapun nilai-nilai hidup dan makna kesusilaan dari 

upacara adat ini terintegrasi dalam serangkaian ritual upacara adat 

tersebut seperti ritual ammuntuli, appasempa, aklili, dan sebagainya. 

Upacara adat je’ne je’ne sappara ini, adalah tradisi yang telah 

dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. 

Upacara adat ini awalnya dilaksanakan sesuai dengan keyakinan 

masyarakat yang menganutnya secara turun temurun. Kegitan upacara 

adat je’ne je’ne sappara adalah sebagai ungkapan rasa syukur 

masyarakat Desa Balangloe Tarowang atas segela limpahan rezki hasil 

panen dari Tuhan Yang Maha Esa. Upacara adat je’ne-je’ne sappara 

yang dilaksanakan di Desa Balangloe Tarowang, dalam 

                                                             
46

https://fajar.co.id/2019/04/03/kerajaan-adat-marusu-gelar-upacara-katto-bokko/ 



34 
 

 
 

perkembangannya sekarang ini ternyata telah mengalami perubahan dan 

pergeseran. Baik dari segi tampilan maupun tata cara pelaksanaan 

ritual-ritual yang dilaksanakan.  

Sebagai contoh dari ritual–ritual yang mengalami perubahan 

ataupun pergeseran sejak memesuki era tahun 1990-an hingga era tahun 

2000-an, yaitu tradisi ammuntuli, ammanyukang kanreangang 

dengkapada, palanja, attoeng hingga akbendi-bendi.
47

 Tradisi ini mirip 

dengan tradisi Mappadendang. Adapun Tradisi Mappadendang adalah 

tradisi panen raya yang dilakukan  masyarakat Bugis di Sulawesi 

Selatan pada umumnya.
48

 

Dari segi bahasa, je'ne'-je'ne sappara berarti mandi-mandi di bulan 

Safar. masyarakat yang datang berkunjung ke tempat upacara adat 

tersebut biasanya meminta pada tabbi (tabib) doa-doa tolak bala yang 

ditulisnya di secarik kertas lalu diikat dengan benang. 

3. Pattaungeng 

Pattaungeng dilaksanakan antara bulan September-Oktober. Anggapan 

masyarakat Tinco terhadap tradisi Pattaungeng  merupakan suatu bentuk upacara 

keagamaan yang bersifat sakral, yakni suatu kekuatan simbolis atau tindakan 

sekaligis sebagai wujud dari ekspresi jiwa mereka. Secara etimologi Pattaungeng  

berasal dari kata Taung dalam bahasa bugis yang artinya Tahun. Jadi Pattaungeng 

berarti tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya secara turun temurun, sebagai 

bukti bahwa mereka senantiasa telah menjaga arwah leluhur yang telah 

meninggal. Tidak hanya itu, pada tradisi inilah akan dilakukan upacara tradisional, 
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sebagai realisasi pelepasan nazar setelah mendapat hasil panen selama satu 

tahun.
49

 

Adapun rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan tradisi Pattaungeng di 

Tinco adalah : 

1. Mappalemme / Mappatudang rekko ota (simbol menyiapkan daun siri) 

2. Menjemput Arajang (benda pusaka) 

3. Pemotongan Kerbau 

4. Sambutan / Acara Seremonial 

Tradisi Pattaungeng merupakan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan 

secara turun temurun. Pemerintah mulai ikut berpartisipasi pada tahun 2012. 

Faktor pendukung yang menyebabkan pelaksanaan tradisi Pattaungeng masih 

tetap dilaksanakan oleh masyarakat di daerah Tinco yaitu adanya niat dari dalam 

diri untuk membudayakan dan melestarikan tradisi Pattaungeng, adanya penerus 

atau pergantian generasi yang akan melaksanakan sehingga budaya tersebut tetap 

terlaksana dan bertahan dalam masyarakat. 

B. Teori Hukum Islam 

1. Makna Hukum Islam 

Dalam Kamus Hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam di Indonesia atau 

hukum syara’ ialah peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan al-Qur’a>n.
50

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan 

dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’a>n dan al-Hadis.
51

 

Pengertian hukum Islam atau hukum syara’ menurut istilah ulama usul, 

adalah doktrin (khitab) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 

mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupaya ketetapan 

(taqri>r).
52

 

Menurut Prof. Dr. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian 

dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat 

luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam 

dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat 

secara umum.
53

 

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan 

dari Syariat Islam.
54

 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.
55

 Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, 

istilah hukum Islam seringkali dipahami sebagai penggabungan antara dua kata 

yakni hukum dan Islam. 
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Secara etimologis kata hukum berasal atau berakar dari huruf ك – م - ح  

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

kelaliman/penganiayaan. Adapun secara terminologisnya, ulama us}ul 

mendefinisikan hukum dengan titah Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan 

orang-orang (mukallaf), berupa tuntutan, pilihan maupun larangan.
56

 

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 usul ialah nas dari titah Allah swt, 

sedangkan ulama fikih ialah kewajiban mentaati titah tersebut.
57

 

Dalam sistem hukum Islam pun ada lima hukum atau kaidah yang 

dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah 

maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut, al-ahka>m 

al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima yaitu ja’iz\ atau mubah, sunnah, 

makruh}, wajib dan haram. 

a. Wajib (Fard}u) 

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 salat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, 

dan lain-lain. 
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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 fard\\u, puasa ramadan, zakat, haji bila 

telah mampu dan lain-lain. 

2) Wajib Kifa>yah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim 

mukallaff namun jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi 

tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.
58

 

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 s}alat id dan shalat tarawih. 

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

Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.
59

 

c. Haram 
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Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali 

dilakukan oleh umat Islam dimanapun mereka berada karena jika 

dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak.
60

 Contohnya 

main judi, minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, 

fitnah, dan lain-lain. 

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.
61

 

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.
62

 

Berdasarkan penjelasan tersebut , maka dapat dipahami bahwa 

hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diambil dari nas{ 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 

                                                             
60

 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu‟amalat (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1. 
61

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

10 November 2020). 
62

 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). 



40 
 

 
 

berubah sesuai perubahan dan perkembangan zaman) dan diberlakukan 

bagi umat Islam. 

2. Metodologi Hukum Islam 

Hukum Islam (Usul fiqh) merupakan metodologi penggalian hukum Islam 

yang berperan cukup penting dalam menampilkan dasar-dasar yang rasional bagi 

pengembangan dalam pemikiran hukum Islam. Sebagai komponen metodologi 

bagi penggalian dan pengembangan hukum islam, telah digunakan oleh para ahli 

hukum Islam klasik, baik melalui pendekatan bayani, ta’lili dan istishlahi 

sehingga dijuluki juga sebagai metodologi tradisional yang dianggap mapan, 

karena secara bayani dimulai dan berakar dari nas al-Qur’an dan as-Sunnah 

sebagai dalil yang munsyi’.
63

 Untuk itu ilmu pengetahuan ini menjadi produk khas 

umat Islam dan tidak pernah dimiliki oleh peradaban manapun, seperti berikut : 

 

a. Mas{lahat al Mursalah 

Mas{lahat al Mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda 

istinbat hukum, dengan mengaitkannya terhadap pemeliharaan kelima aspek 

pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Secara definitif sebenarnya 

dapat dipahami bahwa Mas{lahat al Mursalah merupakan sebuah pendekatan 

dalam istinbat hukum (legal theory) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang 

tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat 

juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidak validitasannya.
64
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Pada dasarnya, hakikat Mas{lahat al Mursalah adalah bahwa 

kemaslahatan merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan 

dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana 

apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara’ dalam menetapkan 

hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara’ tersebut 

tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun 

penolakannya di dalam al-Qur’an dan sunnah. Mas{lahat al Mursalah dalam 

beberapa literatur disebut juga dengan istilah al-Mas{lahah Mutlaqah atau 

Muna>sib Mursal dan ada juga yang mengistilahkannya dengan Istislah. 

Perbedaan penamaan ini pada prinsipnya tidak membawa perbedaan pada hakikat 

dan juga pengertiannya.
65

 

Dalam konsepsi Mas{lahat al Mursalah dinyatakan bahwa setiap sesuatu 

atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan mempunyai nilai 

mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan maka hukumnya harus 

ditegakkan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan memaksimalkan 

kebaikan dan meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Hal ini tentunya memiliki 

keterkaitan bahwa di dalam al-Quran dan hadis baik secara eksplisit maupun 

implisit, banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah swt. 

menurunkan hukum-hukum syara' ke muka bumi adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan atau kebaikan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka 

dari mafsadat atau kerusakan. Kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan 

duniawi, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi atau dalam istilah Abu  Ishaq asy-
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Syathibi, adalah "li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajil" (untuk kemaslahatan 

hamba Allah di dunia dan di akhirat).
66

 

Jadi Mas{lahat al Mursalah merupakan bagian dari syariat, yang tidak 

boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebut dalam nas secara tekstual dan 

secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka. 

b. Istih{sa>n 

Istih{sa>n menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan 

menurut istilah Ulama’ Usul ialah berpindahnya seorang Mujtahid dari 

tuntutan Qiyas> Jali> (Qiyas nyata) kepada Qiyas> Khafi> (Qiyas samar), atau 

dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian karena ada dalil yang 

menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini.
67

 

Istih{sa>n secara bahasa yaitu kata bentukan (musytaq) dari al-

h{asan yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. Istih{sa>n sendiri 

kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya 

lebih baik, dan ini bersifat lahiriyah (h{issi>) ataupun maknawiyah, meskipun hal 

itu dianggap tidak baik oleh orang lain. 

Menurut istilah dari Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi yaitu salah seorang 

ulama’ ushul, memberikan pendapat tentang Istih{sa>n adalah perbuatan adil 

terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena 

adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
68

 

Jadi, dapat dipahami bahwa Istih{sa>n yaitu ketika seorang Mujtahid lebih 

cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain 

disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua 

dari hukum pertama. 
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c. Sadd adz- dzari>’ah 

Kata sadd adz-dzari>’ah merupakan bentuk frase (id{a>fah) yang terdiri 

dari dua kata, yaitu sadd dan adz-dzari>’ah secara etimologis, kata as-

sadd merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari ا -Kata as .سَدَّ يَسُدُّ سَد ًّ

sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun 

lobang. Sedangkan adz-dzari>’ah  merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal 

yang berarti jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu.
69

 

Kata Al-dzari>’ah dikalangan ahli ushul diartikan : 

لَةً وَطَريِْقاً اِلَى شَيْئٍ مََنُْ وعٍْ شَرْعاً   ماَ تَكُوْنُ وَسِي ْ
Artinya: 

“Jalan yang menjadi perantaraan dan jalan kepada sesuatu yang dilarang” 

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa 

berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.
70

 

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat bisa dipahami bahwa sadd adz-

dzari’ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang 

pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya 

perbuatan lain yang dilarang. 

d. Al-urf’ 

Urf atau ‘Urf  adalah istilah Islam yang dimaknai sebagai norma budaya 

adat. ‘Urf terbagi menjadi Ucapan atau Afal diamankan dari sisi objeknya, 

menjadi Umum atau Khusus dari sisi cakupannya, menjadi Aci atau Rusak dari 

sisi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Norma 

budaya (‘urf) yang aci ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. ata ‘Urf 

secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diartikan dengan 
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al-ma‘ruf ( ُالَْمَعْرُوف) dengan guna sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal semakin 

tidak jauh kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang adil 

dan diterima oleh ikhtiar sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata norma 

budaya, kata norma budaya berasal dari bahasa Arab   عَادَة ; akar katanya: ‘ada, 

ya‘udu ( يَعُوْدُ -عَادَ  ) mengandung guna perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru 

diterapkan satu kali belum dinamakan norma budaya. Kata ‘urf pengertiannya 

tidak melihat dari sisi berulang kalinya suatu afal diterapkan, tetapi dari sisi 

bahwa afal tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.
71

 

Jadi urf adalah esuatu yang tidak asing lagi untuk suatu penduduk karena 

telah menjadi adat dan menyatu dengan kehidupan mereka adil berupa afal atau 

perkataan.  

3. Karakteristik Hukum Islam 

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

bersumber dari al-Qur’a>n, Sunnah Rasul dari al-Ra’yu. Doktrin pokok dalam 

Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid yang merupakan pondasi 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 : 

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 
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rinci, syari’at Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan 

umum.Penjelasannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.
72

 

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieu, 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 Usul dengan Furu’tetapi 

satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan.
73

 

b. Elastis 

Hukum Islam juga bersifat elastis, meliputi segala bidang dan 

lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam selalu memperhatikan 

berbagai kehidupan baik itu di bidang muamalah , ibadah, jinayah, dan 

lain halnya. Hukum Islam memberikan kaidah-kaidah yang seharusnya 

dijalankan oleh manusia.
74

 

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, bahwa dapat 

dilihat dengan contoh kasus jual beli, bahwa ayat yang berhubungan 

dengan jual beli adalah firman Allah swt.  Dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لَا يَ قُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ فَمَنْ جَاءَهُ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ عاَلُوا  إِنََّّ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ 
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
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Terjemahnya : 

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

 

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fad}l. Riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba 

fad}l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi 

lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi’ah yang berlipat 

ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti 

orang  riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh 

tidak dikembalikan.
75

 

Dan juga firman Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah/2 : 282 

نَكُمْ   ى فاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ
تُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَلَا يأَْبَ كَاتِبٌ أنَْ يَكْ 

عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَ بْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهًا 
ليُِّهُ باِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ أوَْ ضَعِيفًا أوَْ لَا يَسْتَطِيعُ أنَْ يمُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَ 

هَدَاءِ أَنْ  مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لََْ يَكُوناَ رَجُلَيِْْ فَ رَجُلٌ وَامْرأَتَاَنِ مََّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّ
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هَدَاءُ إِذَا مَا  رَ إِحْدَاهُُاَ الْأُخْرَى وَلَا يأَْبَ الشُّ دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا تَضِلَّ إِحْدَاهُُاَ فَ تُذكَِّ
هَادَةِ وَأدَْنََ  أنَْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أعَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأعَْ وَمُ للِشَّ

نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا  حٌ ألاَّ أَلاَّ تَ رْتاَبوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَِِارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ هَا بَ ي ْ
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ 

 بِكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
  Terjemahnya : 

 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi 
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjual beli, 
hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

76
 

Firman Allah swt. dalam QS. an-Nisaa’/4 : 29. 

 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
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Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 

membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri 

sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”.
77

 

Dalam ayat tersebut diterangkan larangan tegas mengenai 

memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil 

misalnya siapa saja yang melakukan transaksi bisnis dengan cara yang 

jahat dan keji, sesungguhnya dia tidak hanya membunuh dirinya sendiri 

melainkan orang lain juga. 

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 mempunyai sifat yang sangat dinamis dan 

cocok untuk semua zaman kedepannya.
78

 

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.
79

 

Perintah untuk shalat dalam al-Qur’a>n senantiasa diiringi dengan 

perintah zakat dan berulang-ulang dikatakan bahwa Allah swt. berfirman 

“makan dan minumlah dan jangan berlebihan”. Manusia diperintahkan 
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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’abbudi 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 (rasional), artinya umat Islam 

dituntut untuk berijtihad demi menyebarluaskan ketentuan-ketentuan 

syariat tersebut. 

Dari uraian tersebut 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. 
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4. Ciri-ciri Hukum Islam 

Adapun 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 : 

1).  Nas{ atau Teks al-Qur’a>n 

2).  Sunnah Nabi Muhammad saw 

3).  Hasil ijtihad manusia 

4). Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim atau 

umat Islam. 

5.  Sumber-Sumber Hukum Islam 

Sumber-sumber hukum Islam (mas}adir al-syari’atu) adalah dalil-dalil 

syariat 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’a>n dan al-Sunah. 

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

syari’at, yaitu ijma‟/kesepakatan dan qiyas/analogi. 
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c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh 

mayoritasnya yaitu Urf (tradisi), istishhab (pemberian hukum 

berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) mas}laha>h mursalah 

(pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), 

syar’uman qablana (syari’at sebelum kita), dan maz\h}ab s}ah}abat.
80

 

6. Tujuan Hukum Islam 

Secara umum, tujuan pencipta hukum (syar’i) 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. Dalam 

ketetapan Allah swt. dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Qur’a>n 

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 di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan 

mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mud}arat 

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 
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bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia 

maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut: 

a. Memelihara Agama 

b. Memelihara Jiwa 

c. Memelihara Akal 

d. Memelihara Keturunan 

e. Memelihara Kekayaan 

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu : 

a. D}aruriyya>t 

b. Hi}jiyya>t 

c. Tah{siniyya>t
81

 

Peringkat D\}aruriyya>t menepati urutan yang pertama, disusuli dengan 

peringkat yang ke dua yaitu Hijiyya>t dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali 

ialah Tah}siniyya>t. 

Yang dimaksudkan dengan D}aruriyya>t adalah memelihara segala 

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.Yang 

dimaksudkan dengan H}ijiyya>t adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-

kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan 

manusia dari kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan Tah}siniyya>t 

adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam 

masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. 
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Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut D}aruriyya>t, 

H}ijiyya>t serta Tah}siniyya>t, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-

lima pokok tersebut 

a. Memelihara Agama (H{ifz} Ad-Di>n) 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat kita 

bedakan dengan tiga peringkat ini:
82

 

1) D}aruriyya>t: Memelihara dan melaksanakan kewajipan agama yang 

masuk peringkat primer. 

Contoh : Shalat lima waktu. Jika shalat itu diabaikan, maka akan 

terancamlah eksestensi agama. 

2) H}ijiyya>t: Melaksanakan ketentuan Agama. 

Contoh : Shalat Jamak dan Shalat qasar bagi orang yang sedang 

bepergian. jika tidak dilaksanakan salat tersebut, maka tidak 

akan mengancam eksistensi agamanya melainkan hanya 

mempersulitkan bagi orang yang melakukannya. 

3) Tah}siniyya>t: Mengikuti petunjuk agama. 

Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, 

membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini 

tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula 

mempersulit bagi orang yang melakukannya. 

b. Memelihara Jiwa (H{ifz} An-Nafs) 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya,kita dapat bedakan 

dengan tiga peringkat yaitu:
83
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1) D}aruriyya>t: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

2) H}ijiyya>t: Seperti diperbolehkan berburu binatang untuk 

menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan maka tidak 

akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya untuk 

mempersulit hidupnya. 

3) Tah}siniyya>t: Seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum. 

Kegiatan ini hanya berhubung dengan kesopanan dan etika. Sama 

sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun 

mempersulit kehidupan seseorang 

c. Memelihara Akal (H{ifz} Al-Aql) 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat yaitu:
84

 

1) D}aruriyya>t: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak 

diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensinya 

akal. 

2) H}ijiyya>t: Seperti menuntu ilmu pengetahuan. Jika hal tersebut 

diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksitensi 

akal. 
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3) Tah}siniyya>t: Menghindarkan diri dari menghayal atau 

mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan 

maka tidak akanmengancam eksistensi akal secara langsung. 

d. Memelihara Keturunan (H{ifz} An-Nas}) 

1) D}aruriyya>t: Seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika 

di abaikan maka eksistensi keturunannya akan terancam. 

2) H}ijiyya>t: Seperti 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) Tah}siniyya>t: Disyariatkan Khitbah atau Walimah dalam 

perkawinan. Hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam 

eksistensi keturunan.
85

 

e. Memelihara Kekayaan (H{ifz} Al-Mal) 

1) D}aruriyya>t: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta 

orang lain. Jika diabaikan maka akan mengakibatkan eksistensi 

harta. 

2) H}ijiyya>t: Seperti tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai 

salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta. 

3) Tah}siniyya>t: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. 

Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di simpulkan bahwa hukum Islam 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah hukum-hukum dan aturan-
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aturan yang ditetapkan Allah swt. untuk hamba-Nya agar diikuti dalam 

hubungannya dengan Allah swt. dan hubungan sesama manusia. 

C. Teori Akulturasi 

Akulturasi adalah sebuah proses sosial  yang terjadi apabila kelompok 

manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing yang 

berbeda, sehingga unsur dari kebudayaan asing itu lambat diterima dan diolah 

didalam kebudayaan tanpa menyebabkan akan hilangnya kepribadian kebudayaan 

sendiri.
86

 

Akulturasi adalah pencampuran dua hal yang saling melengkapi. Istilah 

dalam antropologi yaitu memiliki beberapa memakna (acculturation, atau culture 

contact) ini semua menyangkut konsep tentang proses sosial yang timbul jika 

sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan lain dihadapkan pada unsur-unsur 

dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dapat 

diterima dan diolah dalam kebudayaan masyarakat tanpa menyebabkan hilangnya 

kebudayaan itu. Istilah akulturasi atau kulturasi mempunyai arti di berbagai para 

sarjana antropologi. Tetapi semua sepaham bahwa itu merupakan proses sosial 

yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan 

dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga dapat diterima dan diolah 

kedalam kebudayaan sendiri tanpa harus ada menyebabkan hilangnya kepribadian 

kebudayaan sendiri.
87
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Ciri terjadinya proses akulturasi yang utama adalah diterimanya 

kebudayaan luar yang kemudian diubah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menghilangkan kepribadian dari kebudayaan sendiri. Soekanto mengelompokkan 

unsur kebudayaan asing yang mudah diterima, di antaranya adalah kebuadayaan 

benda suatu yang besar manfaatnya dan unsur kebudayaan yang sulit diterima 

yaitu kepercayaan, ideologi, falsafah dan unsur yang membutuhkan proses 

sosialisasi.
88

 

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa dan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta karsa dan rasa tersebut. Budaya yang 

teraktualisasi dalam bentuk adat mulai dipahami sebagai fenomena alam yang 

kehadirannya secara umum memberi kontribusi pada perilaku manusia, hingga 

yang berkenaan dengan cara melakukan sesuatu, seperti menjalankan kewajiban 

agama dan perilaku sosil. Budaya dalam bahasa Belanda adalah cultuur, dalam 

bahasa Inggris culture dan dalam bahasa Arab ialah s\aqafah berasal dari bahasa 

latin colere yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan 

mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini 

berkembanglah arti culture  sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk 

mengolah dan mengubah alam”. Sedangkan kebudayaan adalah semua yang 

berasal hasrat dan gairah dimana yang lebih tinggi dan murni menjadi teratas 

memiliki tujuan praktis dalam hubungan manusia seperti musik, puisi, agama, etik 

dan lain-lain.
89
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Nilai universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi 

penting dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang 

mencakup aspek akidah, syari’ah dan akhlak yang sering kali di kesampingkan 

sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup, menampakkan 

perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan dan 

budaya di Indonesia yang sangat plural.
90

 

Kebudayaan lokal yang popular di Indonesia sangat banyak menyerap 

konsep dan simbol Islam sehingga seringkali tampak bahwa Islam muncul sebagai 

sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaan popular di 

Indonesia.Kosakata bahasa Jawa dan Melayu banyak mengadopsi konsep Islam, 

begitupun dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Istilah-istilah seperti 

wahyu, ilham atau wali misalnya adalah istilah pinjaman untuk mencakup konsep-

konsep baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam khazanah budaya 

popular. Dalam hal penggunaan istilah-istilah yang diadopsi dari Islam tentunya 

perlu membedakan mana yang “Arab-sasi” mana yang “islamisasi”. Penggunaan 

dan sosialisasi tema-tema Islam sebagai manifestasi simbol dari Islam tetap 

penting dan signifikan serta bukan yang seperti dikatakan Gus Dur, menyibukkan 

dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran.
91

 

Sebagaimana uraian tersebut Akulturasi adalah percampuran dua 

kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan kemudian saling mempengaruhi 

atau masuknya pengaruh kebudayaan asing. Masuknya kebudayaan asingadalah 
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suatu kelompok masyarakat yang sebagian menyerap secara selektif baik sedikit 

atau banyak unsur dari kebudayaan asing itu dan sebagian berusaha menolak 

pengaruh dari kebudayaan asing itu. 

D. 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 

untuk 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisi Pattaungeng di Tinco Kel. Ompo Kec. 

Lalabata Kab. Soppeng 

Tradisi dan Budaya, 

Tahunan 

Metodologi Hukum 

Islam 

Teori Akulturasi 

Perspektif Hukum Islam Persepsi Masyarakat 

Konklusi Hukum 
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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.
92

 

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.
93

 

 Terkait dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 

merupakan suatu penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu 

dari pandangan masyarakat Tinco dan masyarakat yang berkunjung ke tradisi 

Pattaungeng, 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
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menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.
94

  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini berada di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan 

Lalabata Kabupaten soppeng. Peneliti memilih lokasi tersebut karena mayoritas 

masyarakat di Tinco masih melaksanakan tradisi Pattaungeng. Faktor lain yang 

melatar belakangi Peneliti memilih lokasi penelitian di Tinco dikarenakan 

dipastikan setiap diadakan tradisi Pattaungeng tidak pernah lepas dari adanya 

makanan dan pemotongan kerbau, karena merupakan syarat utama dalam tradisi 

tersebut, masyarakat juga menganggap bahwa tradisi Pattaungeng dilakukan 

sebagai rasa syukur kepada pencipta dan sebagai tolak bala. 

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  

Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan 

syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’a>n dan h}adis\. Dalam metode ini 

penulis juga memperhatikan kaidah-kaidah ushul fiqh yang berkaitan dengan 

penelitian ini. pendekatan ini digunakan karena dianggap mempunyai relevansi 
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dengan fokus penelitian yaitu tradisi Pattaungeng di Tinco, Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam.  

 

2. Pendekatan Historis  

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 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 Pattaungeng di Tinco 

Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

3. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis merupakan salah satu ilmu yang objek 

penelitiannya adalah manusia. Peneliti akan menggunakan pendekatan ini untuk 

melihat seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap tradisi Pattaungeng di 

Tinco. 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian merupakan narasumber dalam memperoleh 

informasi yang diperlukan. Adapun rincian sumber data yang telah disusun 

adalah:  
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1. Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data 

tersebut atau diperoleh dari sumber pertama.
95

 Data primer yang didapatkan dari 

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

yang berkunjung ke tradisi Pattaungeng, 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.
96

 Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau 

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 Pattaungeng yang dilaksanakan oleh Masyarakat Tinco. 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) 

                                                             
95

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

Raja Grafindo, 2004), h. 30.   
96

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, h. 30   



64 
 

 

Metode penelitian pustaka 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) 

Metode Penelitian Lapangan 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.
97

 Selain itu 

observasi dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan 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 teknik ini diharapkan peneliti dapat memperoleh 

data lengkap dan rinci tentang tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan 

Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

b. Wawancara  
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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.
98

 

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 

nantinya akan diajukan oleh peneliti kepadanya adalah sama 

dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Proposal penelitian 

ini menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur.
99
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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 

Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan lalabata Kabupaten 

Soppeng. 

E. Instrument Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah calon peneliti itu sendiri sehingga calon 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 
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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.  
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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. 

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.
100

 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 

akan diperoleh dari informan seperti tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat 

(pelaku) yang sering terlibat dalam tradisi Pattaungeng. Tujuan dari proses ini 

untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data peneliti yang ditemukan di 

lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis  

Watansoppeng adalah Kabupaten yang di tengah kotanya di huni oleh 

kelelawar yang merupakan daya tarik kawasan ini. Masyarakat Sulawesi Selatan 

bahkan memberi julukan Watansoppeng sebagai kota Kelelawar. Kabupaten 

Soppeng yang beribukota di Watansoppeng terletak antara 40° Lintang Selatan 

dan 4°32 Lintang Selatan dan antar119°47’ 18’’ Bujur Timur dan 120°06’ 13’’ 

Bujur Timur. Di sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten 

Wajo dan Bone. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh 

Kabupaten Barru dan Kabupaten Bone.  

Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas 

wilayah 1.500 Km2, dengan luas daratan 700 Km2, berada pada ketinggian rata-

rata kurang lebih 60 M, di atas permukaan laut. Kelurahan Ompo merupakan 

salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Lalabata. Terletak 

lebih kurang 6 km, di sebelah utara Watansoppeng masuk dalam wilayah 

Kecematan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Letak astronominya 119° 52’ 32’’ BT 

dan 4° 19’ 33’’ BS. Kawasan ini merupakan dataran tinggi yang membujur dari 

timur ke barat. Di sebelah baratnya bersambung dengan perbukitan Lawo, sedang 

di sebelah timurnya adalah dataran rendah. Di sebelah selatan dan timur 

membentang persawahan penduduk yang merupakan sawah teknis dengan sumber 

air dari sungai Lawo. 
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2. Penduduk 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 243 

Perempuan 342 

Total 585 

Sumber :Rekapitulasi Jumlah Penduduk Lingkungan Tinco Tahun 2020 

 

 Berdasarkan tabel tersebut yang diambil dari Rekapituliasi jumlah 

penduduk Lingkungan Tinco tahun 2020 adalah berjumlah 585 jiwa. Dengan 

rincian laki-laki 243 jiwa dan perempuan 342 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 

(KK) 122 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 Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 

masyarakat disana pekerjaannya sangat beragam. Diantaranya seperti petani, 

pedagang, wiraswasta pegawai negeri dan pensiunan. Tapi, yang paling menojol 

adalah di Pertanian. 

Jumlah Pekerja di Lingkungan Tinco 

No Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 156 

2 Pedagang 12 

3 PNS / TNI / POLRI 9 

4 Pegawai Swasta / Wiraswasta 20 

5 Pensiunan 7 
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6 Tidak Bekerja 21 

 Total 225 

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Jiwa di Lingkungan Tinco tahun 2020 

 Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk atau 

masyarakat Lingkungan lingkungan Tinco tidak bekerja dikarenakan pada tahun 

2020 semenjak penyakit Corona Virus (Covid-19) menyerang maka masyarakat 

banyak yang tidak bekerja lagi. Sekarang masyarakat di Lingkungan Tinco yang 

sangat luas akan hamparan sawahnya lebih memilih untuk bekerja sebagai petani. 

3. Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah 7 

2 Masih / Tamat SD 38 

3 Masih / Tamat SLTP 43 

4 Masih / Tamat SLTA 49 

5 Masih Tamat PT / Akademi 58 

6 Tidak Tamat 18 

 Total 213 

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Jiwa dalam Lingkungan Tinco Tahun 2020
101

 

 Dari segi pendidikan, masyarakat Lingkungan Tinco 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 Tincoakan 

pentingnya pendidikan dapat dikatakan sudah lebih baik. Hal tersebut disebabkan 

                                                             
101

Arsip, Kantor Lurah Ompo (2020). 



72 
 

 

oleh kondisi perekonomian masyarakat Lingkungan Tunco yang kebanyakan 

ekonomi berkembang. 

B. Histori Tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. 

Dalam masyarakat Indonesia terdapat beraneka ragam budaya antara lain 

berupa upacara tradisional dan adat istiadat yang perlu dilestarikan, karena di 

dalamnya terkandung makna nilai-nilai luhur yang tinggi yang dapat 

mempengaruhi masyarakat pendukungnya untuk berinteraksi secara aktif dan 

efektif sehingga mampu membina budi pekerti luhur. Sifat keanekaragaman 

masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut dapat dipersamakan dengan suatu 

lukisan mozaik yang secara keseluruhan manggambarkan nilai-nilai budaya 

bangsa. Seperti halnya sebuah bingkai warna merupakan unsur keseluruhan yang 

hanya dapat dipahami dalam hubungan kebudayaan sebagai suatu kesatuan. Pada 

umumnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia merupakan warisan dari generasi 

sebelumnya. Tradisi tersebut ada yang mengalami perubahan dan kemudian 

hilang, ada juga yang dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat disaksikan 

oleh generasi selanjutnya. Upacara adat atau tradisi itu semula merupakan 

pemujaan terhadap para leluhur yang kemudian menjadi wilujengan (permohonan 

selamat) terhadap Tuhan dan leluhur tersebut. 

Setiap kerajaan, utamanya yang keberadaannya diawali seorang raja atau 

pun ratu yang berasal dari to manurung. Sebagai lambang kebesaran dan 

kekuasaannya adalah berupa benda yang disebut dengan Arajang. Arajang berasal 

dari kata raja yang berasal dari kata raja yang berarti besar yang dalam bahasa 

makassar disebut Kalompoang. Sebagai Arajang, dapat berupa senjata tajam 

(keris, kalewang, tombak dan lain-lain) atau dapat berupa perhiasan, rambut dan 

benda yang dianggap sakral (keramat). Fungsi utama dari Arajang ini adalah 
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untuk menambah kharisma dan wibawa seorang raja sebagai seorang pemimpin 

dan pemersatu. 

Di daerah Soppeng, benda-benda yang dianggap sebagai arajang adalah 

berupa gulungan rambut yang konon dimiliki La Temmamala Manurungnge ri 

Sekkanyili, menurut kisah, suatu ketikaia meminta agar rambutnya Ikellu (dicukur 

habis hingga gundul) dan setelah rambutnya habis tercukur, maka ia pun 

mallajang. Tempat di mana ia cukur itu kemudian dinamakan situs Tinco. Disitus 

Tinco ditemukan bongkahan batu yang kemudian disebut Lakelluaja, yaitu berasal 

dari kata Ikellu’i Nallajang yang artinya rambutnya dicukur gundul, maka ia pun 

menghilang.  

Secara etimologi Pattaungeng berasal dari kata Taung dalam bahasa bugis 

yang artinya Tahun. Jadi Pattaungeng berarti tradisi yang dilaksanakan setiap 

tahunnya secara turun temurun, sebagai bukti bahwa mereka senatiasa telah 

menjaga arwah leluhur yang telah meninggal. Tidak hanya itu, di tradisi inilah 

akan dilakukan upacara tradisional, sebagai realisasi pelepasan nazar setelah 

mendapatkan hasil panen selama satu tahun. Tradisi dan budaya merupakan 

beberapa hal yang menjadi sumber dari akhlak dan budi pekerti. 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. Manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada 

di lingkungan sekitarnya sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya 

orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku yang sesuai dengan tradisi 

yang di lakukannya. Tidak ada angka pasti mengenai sejak kapan masyrakat 

melaksanakan tradisi adat tersebut. Sejauh ini data yang ada bahwa keberadaan 

tradisi Pattaungeng tidak lepas dari peristiwa ditemukannya To manurung di Situs 
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Tinco. Meskipun tidak disebutkan tentang kurung waktu kedatangan To 

manurung. 

Secara ringkas berdasarkan data lontara yang ada mengatakan bahwa 

masyarakat Soppeng berasal dari dua tempat, yaitu Sewo dan Gattareng. Orang-

orang yang bersal dari Sewo menempati daerah yang disebut Soppeng Riaja 

(Soppeng Barat) dan yang berasal dari Gattareng menempati Soppeng Rilau 

(Soppeng Timur). 

Ada enam puluh kampung (Wanua) yang dipimpin oleh orang bergelar 

Matoa. Kampung-kampung yang termasuk Soppeng Rilau adalah : 

-Salotungo 

-Lompo 

-Akkampeng 

Sedang yang termasuk Soppeng Riaja adalah : 

-Pesse   -Ara 

-Seppang  -Lisu 

-Pising   -Lawo 

-Launga  -Madello Rilau 

-Mattabulu  -Tinco 

Cenrana, Salokaraja, Malaka, Mattoanging termasuk ke dalam Soppeng 

Rilau dan Soppeng Riaja. Tidak diketahui lagi sudah berapa lama rakyat Soppeng 

tidak memiliki raja, setelah keturunan Sawerigading terakhir punah.Pada waktu 

itu, Soppeng hanya dikendalikan oleh para matoa yang berjumlah enam puluh, 

dan yang dianggap sebagai pemimpin adalah Matoa Bila, Matoa Botto dan Matoa 

Ujung. Para pemimpin inilah yang mengayomi negeri Soppeng sampai datangnya 

Petta Manurungnge (yang turun) di Sekkanyili. 

Pada waktu Matoa Tinco mengetahui kedatangan Petta Manurungnge di 

Sekkanyili, maka berita tersebut disampaikan kepada Matoa Botto, Matoa Ujung 
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dan Matoa Bila, untuk diberitakan kepada orang-orang yang bermukim di 

Soppeng Rilau. Setelah mengetahui berita itu, maka orang-orang dari Soppeng 

Rilau dan Soppeng Riaja mengambil kesepakatan.  

Berkata Matoa Ujung bahwa: “Di lain hari kita akan datang 

menjemputnya”. Ditimpali pula oleh Matoa Salotungo “Karena kita telah 

berkumpul, maka sebaiknya dan mengangkatnya sebagai raja yang menjaga dan 

membawa kita jauh maupun dekat hingga anak cucu kita nantinya”. 

Setelah itu berangkatlah para Matoa menyampaikannya kepada To 

manurung, berkatalah Matoa Ujung, Botto dan Bila, bahwa “Kami semua 

hambamu, mengharap belah kasihmu, janganlah engkau melayang, engkaulah 

pemerintah kami, yang menjaga kami, mengasihi kami dan membawa kami dekat 

maupun jauh sampai kepada turunan kami, pendapatmulah yang kami ikuti”. To 

manurung berkata “Dari manakah kalian ?” Berkata para Matoa “Saya datang 

untuk dikasihi, janganlah engkau menghilang, engkaulah yang kami pertuan dan 

yang akan menjaga kami, kemudian apa yang kamu tidak setujui maka kami tidak 

akan menyetujui pula”. Dari dialog antara  Petta Manurungnge dengan para 

Mato, terjadilah kesepakatan. Pada saat itu hadir semua bissu (waria) meramaikan 

kerajaan, dan membawa To manurung ke Soppeng di rumah Matoa Tinco.
102

 

Keistimewaan Tinco dalam hal ini, digambarkan dalam cerita rakyat 

sebagai berikut bahwa, Raja (Datu) Soppeng pertama yaitu To manurung di 

Sekkanyili (sebuah tempat di Desa Leworeng sekarang kira-kira 20 kilometer di 

sebelah utara Watansoppeng. Bersamaan dengan itu dibuat pula sawah kerajaan di 

Lakelluaja, dimana tempat inilah berasal tradisi Pattaungeng. Pada waktu itu 

masyarakat dalam kesusahan/kelaparan sehingga muncullah Latemmamala yang 

dianggap sebagai To Manurung untuk memimpin masyarakat Soppeng, sehingga 
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 Pung Padang, (65Tahun). Pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Via 

Whatsap,27 Agustus 2021. 



76 
 

 

berkatnyalah masyarakat bisa keluar dari kesusahan/kelaparan. Demikian lontarak 

meriwayatkan asal muasal terbentuknya sistem kerajaan pemerintahan di Soppeng 

yang diawali turunnya seorang titisan dewa yang disebut To manurung (orang 

yang turun dari langit) di daerah Sekkanyili. 

Hal penting yang dapat ditangkap dakam uraian di atas adalah bahwa pada 

umumnya tempat-tempat yang disebutkan, memiliki peninggalan artefatual yang 

membutuhkan sinkronisasi dan interpretasi data sejarah dan arkeologis. 

Penyebutan nama Tinco dalam naskah lontarak, terutama yang berkaitan dengan 

pendirian istana pertama kerajaan Soppeng di daerah tersebut, masih perlu dikaji 

ulang. 

C. Pelaksanaan Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. 

Tradisi Pattaungeng mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat 

karena tradisi Pattaungeng merupakan peraturan tingkah laku atau tindakan yang 

harus dilakukan untuk menghargai paraleluhur. Dengan demikian, pattaungeng 

merupakan kebudayaan mencakup tujuan kebudayaan maupun cara-cara yang 

dianggap baik untuk mencapai tujuan tersebut. Tradisi Pattaungeng memiliki 

peraturan-peraturan yang beranekaragam. 

Pada pelaksanaan tradisi Pattaungeng, maka satu minggu sebelum di 

mulai, panitia pelaksana sibuk mempersiapkan segala perlengkapan tradisi. Dalam 

mempersiapkan perlengkapan ini, mereka harus hati-hati dalam memilih bahan 

yang akan dipakai. Bahan yang digunakan tidak boleh bahan yang rusak atau 

busuk karena jika hal itu terjadi, proses tradisi tidak akan hikmat dan tidak akan 

diterima oleh para leluhur. Dana yang digunakan untuk membeli perlengkapan 

yang digunakan saat tradisi diperoleh dari sumbangan sukarela dari keturunan 

Matoa Tinco dan masyarakat setempat. Sumbangan tersebut dapat berupa uang 

ataupun beras. 
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Adapun perlengkapan tradisi yang dipersiapkan adalah:  

1. Ayam kampung 
103

 

2. Pisang ambon
104

 

3. Anreang sakke
105

  

4. Sokko’
106

  

5. Minnya bau
107

 

6. Benno
108

 

7. Fesse
109

  

8. Kaluku tara bila
110

  

9. Tello’ Manu’
111

  

10. Kemenyan atau dupa
112

 

11. Kain putih
113

 

12. Leppe-leppe
114

  

Dapat diketahu bahwa dalam proses tradisi Pattaungeng terdapat bahan-

bahan dan alat-alat yang digunakan seperti yang telah disebutkan dan memiliki 

makna-makna tersendiri dalam menyimbolkan tradisi Pattaungeng. Pelaksanaan 

tradisi Pattaungeng biasanya di adakan antara bulan okteber atau september. 

Dilaksanakan secara sederhana yaitu dengan membawa sesajen ke tempat 

pelaksanaan tradisi, adapun sesajen yaitu sokko’ fatanrufa, kaluku tarabila, 

anreang sakke yang terdiri dari salonde, bette bale, bette urang dan tempa-tempa. 

                                                             
103

 Ayam peliharaan di Indonesia pada Umumnya. 
104

 Tanaman buah asli Indonesia yang berasal dari Ambon. 
105

 Makanan-makanan yang dihidangkan dalam ritual tradisi. 
106

 Makanan yang terbuat dari beras ketan yang dikukus. 
107

 Minyak harum atau minyak asl.i 
108

 Pop corn tradisional masyarakat Bugis. 
109

 Tumbuhan jahe. 
110

 Kelapa yang masih mudah.  
111

 Telur ayam. 
112

 Kemenyan terbuat dari getah pohon dan dupa adalah alat yang dibakar kemudian 

mengeluarkan asap aroma wangi-wangian. 
113

 Kain putih atau kain kafan 
114

 Makanan khas bugis yang terbuat dari beras dan dibungkus daun kelapa. 
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Keseluruhan sesajen tersebut di susun tepat di hadapan bongkahan batu yang 

dianggap tempat menghilangnya La Temmamala kemudian dibacakan doa-doa 

oleh Sanro. 

Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh sanro, pemangku adat, keturunan 

Matoa Tinco dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pattaungeng 

merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring 

berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal 

pelaksanaan. 

Seiring berkembangnya waktu, sehingga tradisi Pattaungeng di Tinco juga 

mengalami beberapa perubahan diantaranya masuknya pemerintah setempat 

berpartisipasi dalam  tradisi Pattaungeng, pada pelaksanaan tradisi Pattaungeng 

di tahun 2021 berkat bantuan dari pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bapak 

Bupati, Ketua DPRD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, akhirnya 

pelaksanaannya lebih meriah. Keikutsertaan pemerintah ini cukup meringankan 

beban masyarakat Tinco karena hampir semua kelengkapan tradisi Pattaungeng di 

tanggung oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Bahan-bahan yang digunakan hampir sama pada tahun sebelumnya seperti ayam 

kampung, pisang ambon, anreang sakke, sokko fatanrufa, minnya bau, benno, 

fesse, kaluku tara bila, telur ayam, kemenyan atau dupa, kain putih, leppe-leppe, 

dan lawasoji yang hanya membedakan yaitu adanya hewan yang disembeli berupa 

seekor kerbau. 

Sebelum dimulainya tradisi Pattaungeng di Situs Tinco, terlebih dahulu 

disiapkan sesajen yang akan dibawa ke lokasi pelaksanaan, sesajen yang 

dimaksud berupa sokko fattangrufa, telur, pisang, kelapa dan leppe-leppe. Tidak 

lupa juga hewan yang akan disembelih yakni seekor kerbau yang telah 

dipersiapkan. Pembelian kerbau tersebut dari sumbangan dana Bupati Kabupaten 
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Soppeng. Selain itu juga alat musik genrang juga dipersiapkan untuk mengiringi 

Bissu  pada saat tradisi tersebut berlangsung. 

Mengenai kehadiran bissu masih diperlukan dalam melangsungkan prosesi 

tradisi. Hal ini disebabkan dalam adat masyarakat di Sulawesi Selatan terutama 

kalangan etnis bugis, bissu dan upacara tradisi merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Meskipun bissu bertentangan dengan ajaran. 

Rangkaian kegiatan dalam pelaksaan tradisi Pattaungeng di Situs Tinco 

Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berlangsung selama 

dua hari dan biasanya dilaksanakan pada bulan september atau oktober, Namun 

pada tahun ini dipercepat yaitu tanggal 22-23 ktober. Adapun rangkaian kegiatan 

yang dilakukan selama dua hari diantaranya:  

1. Mappalemme / Mappatudang rekko ota (simbol menyiapkan daun sirih) 

Melakukan permohonan maaf kepada leluhur sebelum dimulainya 

ritual tradisi Pattaungeng 

2. Menjemput Arajang ( benda pusaka)  

Benda Arajang dalam hal ini adalah benda pusaka yaitu dalam bentuk 

gelang Naga yang terbuat dari emas dan rambut dari La Temmamala raja 

pertama di Soppeng. Diiringi gendang dan Pabbissu serta beberapa orang 

yang berpakaian adat lengkap sambil memayungi arajang tersebut, di 

antaranya adalah : 

 

a. Bissu  

Bissu adalah pengawal raja/datu yang konon katanya adalah orang 

suci dalam kerajaan, oleh karena itu tradisi Pattaungeng sampai 

sekarang ini masih menggunakan Bissu atau waria dalam 

pelaksanaannya sebagai simbol terdahulu, jadi dalam pelaksanaan 

tradisi Pattaungeng, Bissu inilah yang bertugas sebagai penari untuk 
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mengiringi benda arajang untuk disimpan di atas batu dan juga hanya 

Bissu atau waria yang berhak menjemput arajang tersebut. 

b. Pengawal kerajaan 

Pengawal kerajaan dalam tradisi Pattaungeng di Tinco sekarang ini 

memakai jasa pemuda dalam lingkup Kabupataen Soppeng yang 

bertugas untuk mengawal benda arajang tersebut bersama bissu atau 

waria. 

c. Pemain gendang 

Pemain gendang atau pemain musik dalam tradisi Pattaungeng 

adalah orang yang mengiringi pengawal dan bissu tersebut sampai 

benda arajang itu diletakkan di atas batu 

Sampai di lokasi ritual adat tersebut kain putih digelar untuk 

dilewati arajang (benda pusaka) itu. Setelah arajang tersebut sampai 

di tempat ritual disambut dengan pappadendang yang berjumlah 11 

orang, 5 orang laki laki dan 6 orang perempuan. Sambil memasuki 

lokasi ritual tersebut, arajang ditaburi “benno ase” dan disambut oleh 

beberapa orang yang berpakaian adat lengkap. 

3. Pemotongan Kerbau  

Sebelum ritual pemotongan Kerbau dilakukan. dikelilingi oleh 

Pabbissu kemudian kerbau tersebut dibersihkan. setelah kerbau tersebut 

dibersihkan/dimandikan, pundak kerbau itu dilapisi kain putih dan 

dikalungi leppe-leppe dan ketupat. Setelah kain putih, leppe-leppe dan 

ketupat tersebut dilepas oleh kerbau berarti dia (kerbau) sudah menerima 

(ridha) dan siap untuk dipotong. Adapun yang membersihkan, 

memasangkan kain dan mengalungi leppe-leppe dan ketupat adalah:  

 

a. Bupati yang membersihkan/memandikan kerbau  
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b. Camat yang memasangkan kain putih  

c. Lurah yang mengalungkan leppe-leppe dan ketupatnya 

Setelah itu kerbau tersebut dipotong oleh imam masjid yang disaksikan 

oleh para muspida, petani, dan masyarakat yang hadir pada saat itu. 

Setelah dipotong, kepala kerbau itu disimpan di baki besar dan 

dimasukkan bersama pisang ambon dan pelengkap adat ritual lainnya 

kedalam Lawasoji. Setelah semuanya masuk kedalam Lawasoji, kemudian 

Lawasoji tersebut diangkat dan dilepas di aliran sawah tempat ritual tradisi 

tersebut yang dilepas langsung oleh Bupati Soppeng yang disaksikan oleh 

Muspida, petani dan masyarakat yang menghadiri acara tersebut. 

Setelah kepala kerbau dilepas di sumber air, masyarakat biasa 

sambil menyirami air kdaging kerbau tersebut dimasak untuk di doakan 

diacara ritual adat tersebut. Sementara daging tersebut diolah untuk 

dimasak maka seluruh petani dan masyarakat berkumpul untuk 

mendengarkan sambutan dari penyelenggara acara. 

4. Sambutan 

Adapun yang memberikan kata sambutan di acara tersebut antara lain:  

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pelaksana  

b. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng 

c. Bupati Soppeng  

d. Pemangku Adat  

Sambil menunggu masakan tersebut masak, masyarakat mendengarkan 

wejangan-wejangan dari pemangku adat. Setelah masakan tersebut masak, barulah 

disajikan dan didoakan oleh pemangku adat. Setelah selesai makan bersama maka 

arajang tersebut diantar kembali ke tempat kediamannya dengan melalui proses 

seperti waktu dijemput.   
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Dalam pelaksanaan ritual tradisi tersebut petani dan masyarakat bermalam 

di lokasi adat ritual sampai tiga malam karena mereka ingin menyaksikan 

permainan  

adat yang sering dilakukan oleh leluhur kita terdahulu. Adapun macam permainan 

leluhur kita antara lain: massawung (sabung ayam), mattojang (main ayunan), 

malojo, mataru, maggasing, majjeka, maggecci. 

Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur 

dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu 

sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari 

generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat 

cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan-

aturan hukum setempat. 

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pattaungeng di Tinco 

Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

1. Dasar Hukum Tradisi Dalam Islam 

a. Pengertian Tradisi Dalam Islam 

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan 

agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan 

kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang 

sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak 

mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan 

berasal dari islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami 

asimilasi dengan islam itu sendiri. Dalam kaitan ini Barth seperti yang dikutip 

Muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengatahui tradisi tertentu atau 

unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwakan islam?. Pemikiran 

Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi 
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bersifat islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya 

sendiri berjiwa islami.
115

 

Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan 

demikian sangat ditentukan oleh pergumulan sosial yang pada akhirnya akan 

sangat berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter Islam.
116

 Jika 

menilik sejarah awal perkembangan Islam di Indonesia, ajaran-ajaran Islam yang 

hadir telah banyak menerima akomodasi budaya lokal.
117

 Islam sebagai agama 

memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang kehidupan 

dibandingkan dengan agama-agama lain yang datang sebelumnya. 

Jika dilihat hubungan antara Islam dengan budaya, paling tidak ada dua 

hal yang perlu diperjelas: Islam sebagai konsespsi sosial budaya dan Islam sebagai 

realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut 

dengan great tradition (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas budaya 

disebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau local tradition (tradisi lokal) atau 

juga Islamicate, bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam.
118

 

Berbagai kategori dan variasi Islam yang telah dikenalkan oleh para 

pakar tersebut membenarkan proposisi bahwa fenomena sosio-kultural yang 

bernama Islam adalah fenomena yang eksistensinya sangat dipengaruhi 

lingkungan sosial. Sebagai suatu norma, aturan, maupun segenap aktivitas 

masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah menjadi pola panutan masyarakat. 

 

Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya 

masyarakat Indonesia. Di sisi lain budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, 
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tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebagian 

terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan 

tersebut kemudian yang menurut Mark Woodward melahirkan yang dinamakan 

“akulturasi budaya”, antara budaya lokal dan Islam.
119

 

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 sunah-Nya banyak yang 

mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau 

masyarakat.
120 

Dalam literatur hukum Islam tradisi dikenal sebagai istial al-‘A>dah 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 di kalangan ulama Maz}h}ab H}anafiyah}, 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-S}ah}ih}, sepakat 

dapat dijadikan dasar yang hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’.
121
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Alasan ulama fiqh menerima ‘urf sebagai landasan hukum diantaranya 

sebagai berikut : 

Firman Allah swt.dalam QS al- A’ra>f / 7:199. 

 باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَْ  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ 

Terjemahannya: 

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.
122

 

Sesuai dengan ayat tersebut 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.
123

 

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 ketidak mampuan 

pemeluknya. Seperti halnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. 

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

sampai mati. Bagi para pewaris setiap mereka diwarisi tidak dilihat sebagai 

“tradisi”. 

                                                             

122
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya (Kudus: Menara Kudus, 

2017),h.445. 
123

Sucipto, Urf sebagai Metode dan Suber Penemuan Hukum Islam, Jurnal ASAS (Vol.7, 

No. 1, 2015), h. 29. 



86 
 

 

Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup di dalam kehidupan 

para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai 

sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru. 

b. Al-urf Dalam Hukum Islam 

Para ulama us}ul fiqh}I membagi ‘urf  kepada tiga macam, antara lain:
124

 

1. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua : 

a) Al-‘urf al-lafz}i ( 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. 

b) 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. 

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

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

tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di 

seluruh daerah. 
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b) Al-‘urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) merupakan 

kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. 

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’‘urf dibagi menjadi dua 

yaitu : 

a) Al-‘urf al-s}ah}ih} (kebiasaan yang dianggap sah) merupakan 

kebiasaan yag berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak 

bertentangan nas{ (ayat atau hadis}), tidak menghilangkan 

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada 

mereka. 

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

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

kaidah dasar yang ada dalam syara’. 

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 seremonial 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. 

 

 

c. Dasar Hukum Tradisi 

Adanya tradisi yang di dalamnya masih mengandung makna yang percaya 

terhadap hal-hal yang berbau religius magis, akan tetapi pelaku tradisi tersebut 

adalah seorang muslim yang berpedoman pada al-Qur’a>n dan hadis sehingga 
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peneliti menganggap hal ini yang penting untuk dipahami. 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 

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 swt. telah 

menjanjikannya dalam al-Qur’a>n yang tercantum dalam QS. az-Zumar/39:53. 

عُلْ ياَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطُوا مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ 
نوُبَ جمَِ   يعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الذُّ

 

Terjemahnya : 

Katakanlah: "Hai hamba-hamba Ku yang malampaui 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.

125
 

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama’ Ushul Fikih} (us}uliyyu>n) 

bahwa sumber /dasar/dalil hukum Islam ada 2 (dua) yaitu sumber naqli> (al-

Qur’a>n dan as-Sunah) dan aqli> (akal). Sumber / dalil hukum yang didasarkan 

atas akal, dalam metodologi hukum Islam (Us{ul Fikih}), dikonstruksi oleh ulama 

dengan istilah Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah ‘urf (penetapan hukum 

yang didasarkan atas kebiasaan/tradisi/adat setempat).  
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Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat (‘urf) ini tentu 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat  dan hanya 

digunakan dalam bidang muamalah (di luar persoalan ibadah mahdhah}/ritual) 

Di antara kaidah yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam hal ibadah 

ghairu mahd{ah yaitu,  

ليِلُ عَلَى التَّحْريمِْ   الَأصْلُ في الَأشْيَاءِ الِإباَحَةُ حَتيَّ يدَُلَّ الدَّ
Artinya: 

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya.”
126

 

Sedangkan kaidah yang masyhūr di tempatkan dalam wilayah kajian 

ibadah mahd}ah / ritual yaitu, 

  ةِ احَ بَ الإِ  ىْ لَ عَ  لُ يْ لِ الدَّ  لَّ دُ  يَ تيَّ حَ  يمُْ رِ حْ التَّ  اتِ ادَ بَ العِ  فيْ  لُ صْ الأَ 
Artinya: 

“Hukum asal semua ibadah adalah haram, hingga ada dalil yang 

menunjukkan kebolehannya.”
127

 

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting 

untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut boleh 

atau tidak, bid’ah atau tidak bid’ah. Prinsip yang pertama, dalam 

urusan/wilayah/bidang  muamalah (selain ibadah)  adalah “segala sesuatu boleh 

dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih 

jelasnya “seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang 

memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnnya.  

Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau 

tidak ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah 

                                                             
126

 Duski Ibrahīm, Kaidah-kaidah fiqih (al-Qawā’id al-Fiqhiyah), Cet. I, (Pelembang: 

CV.Amanah, 2019M),  h. 61 

127
 Duski Ibrahīm, Kaidah-kaidah fiqih (al-Qawā’id al-Fiqhiyah),...h. 62 



90 
 

 

kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”. Oleh karena itu, 

tradisi/kebiasaan/adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya 

dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat 

(tidak ada nas yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibahah). 

 Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar 

penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus  sebagai dasar (legitimasi) 

penyelesaian persengketaan hukum , terutama dalam bidang jual beli (transaksi 

atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah :  Adat dapat dijadikan)   ةُ مَ كَّ مَُ  ةُ ادَ العَ 

dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak 

semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nas{ (yang diatur secara 

rinci dalam nas{ sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prisip 

dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian 

besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya. 

2. Dasar Hukum Rangkaian Kegiatan Tradisi Pattaungeng 

Tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng adalah tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat 

setempat dengan tujuan untuk meminta rasa syukur dan doa setelah panen dan 

agar hasil panen yang akan datang melimpah, serta mengenang para leluhur.
128

 

Adapun pelaksanaan tradisi Pattaungeng, tujuan dan hukumnya dalam Islam 

adalah sebagai beriukut: 

 

a. Mappalemme / Mappatudang rekko ota (Simbol Menyiapkan Daun siri) 
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Foto Proses Pemanjaatan Do’a dan Permintaan Maaf Kepada Leluhur 

Melakukan permohonan maaf kepada leluhur sebelum dimulainya ritual 

tradisi Pattaungeng serta pemanjatan doa agar hasil panen di masyarakat 

tinco melimpah dan tolak bala. 

Pemanjatan doa di tradisi Pattaungeng sangat sakral dilakukan di Tinco, 

menurut Puang Padang ada do’a khusus yang dipanjatkan oleh bissu terhadap 

leluhur yang tidak bisa kita ketahui karena doa itu memang khusus untuk 

mereka dan ini tidak dilakukan oleh masyarakat Tinco
129

, karena dengan 

melakukan tradisi tersebut mereka memohon keselamatan kepada Tuhan agar 

masyarakat diberikan hasil panen yang melimpah dan tolak bala. Melakukan 

pemanjatan doa hukumnya wajib, tetapi dalam 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.  

تَ وَالْعُزَّى ) ( ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ 20( وَمَنَاةَ الثَّالثِةََ الْأُخْرَى )19أفََ رأَيَْ تُمُ اللاَّ
( إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْْاَءٌ سََّْيْتُمُوهَا أنَْ تُمْ 22( تلِْكَ إِذًا عِسْمَةٌ ضِيزَى )21الْأنُْ ثَى )
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وَآباَؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ بِهاَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَ هْوَى الْأنَْ فُسُ 
 (23وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِِّمُ الْهدَُى )

 

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”.

130
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah swt. 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 swt. sangat mencela tindakan 

dzalim mereka dengan memilih untuk diri mereka jenis yang baik dan 

memberikan untuk Allah swt. 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 swt. dan tidak beribadah 

kepada selain-Nya. 

 

b. Menjemput Arajang ( benda pusaka)  
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 Foto Penjemputan Benda Pusaka 

Menjemput Arajang atau menjemput benda pusaka untuk dibersihkan 

kemudian dikembalikan lagi pada tempatnya dengan diiringi gendang dan 

Pabbissu serta beberapa orang yang berpakaian adat lengkap sambil 

memayungi arajang tersebut. Sampai dilokasi ritual adat tersebut kain putih 

digelar untuk dilewati arajang (benda pusaka) itu. Setelah arajang tersebut 

sampai di tempat ritual disambut dengan pappadendang yang berjumlah 7 

orang, 4 orang laki laki dan 3 orang perempuan. Sambil memasuki lokasi 

ritual tersebut, arajang ditaburi “benno ase” dan disambut oleh beberapa 

orang yang berpakaian adat lengkap. 

Arajang tersebut adalah benda pusaka yang berupa gelang naga yang 

terbuat dari emas dan rambut La Temmamala yang disakralkan oleh 

masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya di Tinco. Masyarakat 

mensakralkan benda tersebut, karena merupakan peninggalan sejarah atau 

leluhur raja pertama di Kabupaten Soppeng. 

Terkadang banyak orang yang terjebak pada keyakinan bahwa sebuah 

benda-benda mempunyai nilai kekeramatan tertentu. Sebagian lagi berdalih 
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tak melakukan kemusyrikan dengan menganggap benda keramat itu menjadi 

perantara dirinya lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Benda-benda 

keramat banyak sekali bentuk dan jenisnya seperti keris, pedang, tombak, 

badik, batu mulia, batu kristal, besi kuning, jenglot dan lain sebagainya. 

Dari semua penjabaran di atas, sesungguhnya semua benda - benda 

keramat itu hanya menjerumukan manusia pada perbuatan syirik. Tidak 

hanya saat ini, fenomena benda keramat sudah muncul sejak lama, bahkan 

sejak masa Nabi Muhammad saw. di tengah-tengah masyarakat muslim di 

negeri Nusantara ini, benda-benda pusaka peninggalan orang-orang terdahulu 

dari abad-abad lampau sangatlah mendapatkan tempat secara khusus karena 

dianggap mengandung nilai-nilai magis dan dianggap sebagai benda-benda 

yang keramat. Sehingga karenanya masyarakat kalangan yang awam dalam 

hal agamanya (aqidah) menjadikan benda-benda pusaka tersebut sebagai 

barang yang sakral dan pada waktu-waktu tertentu mendapatkan perlakuan 

secara khusus dengan cara dimandikan dengan menggunakan air bunga dan 

biasanya pada malam-malam jum’at tertentu benda-benda pusaka tersebut 

dikeluarkan dari tempat penyimpannya untuk diasapi dengan dupa dan 

kemenyan. Tentunya memandikan dan mengasapi benda-benda pusaka 

tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan tetapi dilakukan dengan pakem-

pakem yang sudah diatur. 

Benda-benda pusaka tersebut bisa terdiri dari bermacam-macam dan 

yang paling dikenal adalah benda pusaka berupa keris dan tombak dan 

senjata-senjata lainnya seperti pedang, Mandau bahkan senjata api, seperti 

halnya di Tinco yaitu berupa gelang naga yang terbuat dari emas dan 

potongan rambut. 

Mengingat bahwa perbuatan tradisi kebanyakan orang yang meyakini 

bahwa benda-benda pusaka sebagai benda yang bertuah dan dapat 
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memberikan berkah sehingga memperlakukannya secara khusus dengan 

menyediakan sesajen sebagai bentuk persembahan kepada makhluk selain 

Allah swt. maka ini merupakan syirik yang digolongkan dalam syirik besar 

(akbar). Karena dalam syirik akbar ini seseorang hamba menjadikan selain 

Allah swt. sebagai sekutu-Nya yang ia menyamakannya dengan Rabbul 

‘Alamin, mencintainya seperti mencintai Allah swt. takut kepadanya seperti 

takutnya kepada Allah swt minta perlindungan dan berdoa kepadanya. 

Bahkan di kalangan masyarakat Tinco sekarang sudah menyediakan acara 

khusus untuk pencucian benda pusaka, karena pada tahun ini ritual tersebut 

sudah tidak dimasukkan dalam pelaksanaan tradisi Pattaungeng dan akan 

dilaksanakan acaranya tersendiri pada awal bulan oktober.
131

 

 Mereka-mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada 

Allah swt. dengan memberikan perlakuan khusus kepada benda-benda kuno 

dan pusaka atau benda-benda yang dianggap bertuah dan mendudukkannya di 

atas dari semestinya , diancam oleh Allah swt. berupa ancaman tidak akan 

diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya 

selain syirik. Ini ditegaskan dalam SQ. al-Nisaa/4: 48  

كْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِ 
 باِللَّهِ فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْْاً عَظِيمًا 

 
 
 
 
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, Maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

132
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(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) 

artinya tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan-Nya (dan Dia akan 

mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya) beroleh ampunan, sehingga dimasukkan-Nya ke dalam 

surga tanpa disentuh oleh siksa. Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu 

orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka, dan 

setelah itu barulah dimasukkan-Nya ke dalam surga. (Siapa 

mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang 

besar). 

Kemudian dalam QS.al-Nisaa/ 4 : 116 

إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ 
 بعَِيدًا  باِللَّهِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا 

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.

133
 

Syirik adalah perbuatan dosa yang paling besar. Karena itu, 

sesungguhnya Allah Yang Maha Esa tidak akan mengampuni dosa syirik 

yakni mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun tanpa bertobat sebelum 

ia mati, dan Dia mengampuni dosa yang dilakukan selain syirik itu, baik dosa 

besar maupun kecil, baik yang bersangkutan memohon ampun atau tidak, 

bagi siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kebijakanNya dan barangsiapa 

mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat 

jauh sekali sehingga sulit baginya untuk menemukan jalan kembali kepada 

kebenaran 

c. Pemotongan Kerbau 
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Foto Proses Pemotongan Kerbau 

Pemotongan Kerbau dalam tradisi Pattaungeng adalah pelaksanaan yang 

dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. atas hasil panen yang 

didapat. Sebagaimana firman Allah.swt dalam QS.Ibrahim/ 14 : 7  

   وَإِذْ تأََذَّن رَبُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُم لَأَزيِدَنَّكُم وَلئَِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِِ لَشَدِيدْ 
Terjemahnya : 

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya 

jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih.’"
134

 

Dalam ayat tersebut, apabila kita bersyukur, Allah swt.akan menambah 

nikmat berkali lipat. Namun, jika kita tidak bersyukur, akan ada perhitungan 

di akhirat kelak. Sebab itu, jangan lupa bersyukur,  

 

 

Kemudin Firman Allah swt. dalam QS. Al-Jatsiyah/45 : 12 

رَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لتَِجْرىَِ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بأَِمْرهِ وَلتَِبْتَ غُوا مِنفَضْلِهِ   ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

Terjemahnya : 
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“Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat 
berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari 
karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.”

135
 

Dari ayat tersebut, manusia harus bersyukur karena Allah swt. telah 

menciptakan laut yang dapat gunakan menjadi sumber mata pencaharian dan 

sebagai alat transportasi untuk menghubungkan pulau yang satu dengan yang 

lain. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani : 

مَ, انَِّكَ مَاذكََرْتَنِِ شَكَرْتَنِِ, وَاِذَامَانَسِيْتَنِِ  اللهُ تَ عَالَى : ياَابْنَ ادََ  لعن ابِ هريرة عاَ
 كَفَرْتَنِِ )رواه الطبرانَ 

Terjemahnya : 

“Allah berfirman dalam hadits qudsi-Nya: “wahai anak Adam, bahwa 
selama engkau mengingat Aku, berarti engkau mensyukuri Aku, dan 
apabila engkau melupakan Aku, berarti engkau telah mendurhakai 
Aku!”(HR. Thabrani) 

Pada tahun ini pelaksanaan tradisi Pattaungeng tetap melaksanakan 

pemotongan kerbau walaupun pada rencana awalnya tidak ada pemotongan 

kerbau dikarenakan masalah biaya dan dipercepatnya pelaksanaan tradisi 

tersebut, tapi setelah melalui konfirmasi dari pemerintah Kabupaten Soppeng, 

akhirnya bapak Bupati Soppeng menyumbangkan seekor kerbau untuk 

disembelih. 

Adapun tahap penyembelian kerbau tersebut dilaksanakan sesuai syariat 

Islam, akan tetapi memilik tambahan ritual tersendiri yaitu sebelum kerbau 

disembeli terlebih dahulu dilapiskan kain putih dan dikalungkan leppe-leppe 

dan ketupat. 

 

d. Sambutan / Acara Seremonial 
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Foto Sambutan Oleh Bapak Bupati Soppeng 

Sambil menunggu hidangan kerbau yang dimasak setelah disembeli, 

acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, dalam hal ini adalah : 

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pelaksana  

2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng 

3. Bupati Soppeng  

4. Pemangku Adat  

Dalam tradisi Pattaungeng ini, setiap tahunnya masyarakat, tokoh agama, 

adat dan pemerintah selalu ikut berpartisipasi dalam tradisi tersebut, sebagai 

ajang silaturrahim antar masyarakat dan pemerintah, sebagaimana firman 

Allah swt. QS. al-Nisaa/4:1  

هَا زَوْجَهَا ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ  الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  وَبَثَّ مِن ْ

 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَعِيبًا
Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah 
menciptakan isterinya dan dari pada keduanya, Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan 
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silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 
kamu.

136
 

Setelah pada surah sebelumnya Allah swt. menjelaskan bahwa kitab suci 

merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh 

kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah swt. menjelaskan bahwa untuk 

meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta 

menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah 

kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, 

mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmat-Nya. Dialah Allah swt. 

yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah swt. 

menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang 

sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah 

swt. memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki 

dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga 

berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan 

bahasa (Lihat: Surah ar-Rum/30: 22). Oleh karena itu, bertakwalah kepada 

Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling meminta pertolongan antar 

sesama, dengan saling membantu, dan juga peliharalah hubungan 

kekeluargaan dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah 

swt. selalu menjaga dan mengawasimu karena setiap tindakan dan perilaku 

kamu tidak ada yang samar sedikit pun dalam pandangan Allah swt. Menjalin 

persatuan dan menjaga ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang 

dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan. 

Dalam hadis yang diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah saw. mengatakan 

Allah swt. akan bersama orang yang mempertahankan silaturahmi : 
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عَنْ أَبي، هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَجُلًا، عاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِ عَ راَبةًَ أَصِلُهُمْ وَيَ قْطَعُونِ 
هُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ  .  فَ قَ الَ   "  لئَِنْ كُنْتَ   وَأُحْسِنُ إلِيَْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَن ْ

هُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَ زاَلُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيٌر عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ  اَ تُسِفُّ كَمَا عُ لْتَ فَكَأَنََّّ
 عَلَى ذَلِكَ .رواه مسلم.  

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah melaporkan seseorang berkata, "Ya Rasulullah 
saw. saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung 
silaturrahmi maka mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya 
berbuat baik pada mereka, maka mereka balik berbuat jelek kepadaku 
dan bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati pada 
mereka."Rasulullah saw. kemudian menjawab, "Jika seperti yang 
dikatakan, maka engkau melempar debu panas ke wajah mereka dan 
tetap di sana atas kehendak Allah swt.Allah swt. (serta malaikat yang 
selalu membantu) akan membuatnya terus menang atas mereka selama 
kamu mengikuti jalan yang baik ini." (HR. Muslim).

137
 

         Dalam hadis tersebut dijelaskan keuntungan bagi orang yang 

mempertahankan silaturahmi. 

   Dari ke 4 rangkaian kegiatan tersebut, terdapat terdapat 2 rangkaian 

kegiatan yang dianggap sebagai bentuk syirik dari tradisi Pattaungeng, yaitu 

yang pertama adalah  mappalemme rekko ota  atau permintaan maaf kepada 

leluhur, yang disertai dengan pemanjaatan do’a, kemudian yang kedua adalah 

menjemput benda arajang. Adapun 2 kegiatan lainnya adalah merupakan 

kegiatan yang tidak melanggar syarat hukum Islam seperti pemotongan 

kerbau sebagai rasa syukur kepada Allah swt. dan acara sambutan atau 

seremonial. Menurut Haruna BA, Imam Masjid Nurul Jannah di Tinco, tradisi 

Pattaungeng ini sebagai ajang silaturahmi Pemerintah dan masyarakat di 

Tinco. Adapun pelaksanaan dan tatacara tradisi Pattaungeng, itu sudah sejak 

lama dilakukan di Tinco.
138
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 Wawancara, Haruna BA. (76Tahun), Imam Masjid Nurul JannahTinco. Tanggal 11 

November 2021  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.       Histori atau sejarah tradisi Pattaungeng berawal pada zaman dahulu 

masyarakat kesusahan/kelaparan, namun berkat raja pertama soppeng 

Latemmamala yang dijuluki To manurung (orang yang turun dari langit) 

masyarakat kembali sejahterah, saat itu La temmamala duduk di atas batu 

memotong rambutnya seketika itu hilang, tidak diketahui keberadaannya 

diistilahkan Mallajang. Batu itulah sampai sekarang sebagai cagar budaya 

dan disakralkan oleh masyarakat setempat, sehingga batu itu dibuatkan 

seperti rumah untuk berlindung. Di tempat inilah dilaksanakannya tradisi 

Pattaungeng yang lokasi tersebut diberi nama Lakelluaja. 

2.      Kegiatan tradisi Pattaungeng adalah acara yang diseremonialkan  dengan 

mengundang pemerintah setempat (Bupati) dengan warga masyarakat untuk 

menyaksikan ritual tertentu. Adapun ritual tersebut, ada 4 tahap 

pelaksanaannya dalam tradisi Pattaungeng di Tinco Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang masih dilaksanakan oleh 

masyarakat dan bertahan sampai saat ini, di antaranya : 
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a. Mappalemme/mappatudang rekko ota, (simbol menyiapkan daun sirih) 

adalah permohonan maaf kepada leluhur serta pemanjaatan do’a. 

b. Menjemput Arajang, yaitu menjemput benda pusaka dari rumah kuning 

yang ada di kota Soppeng Kemudian dibawah ke lokasi tradisi. 

c. Pemotongan Kerbau. 

d. Sambutan, sambutan yang dibawakan oleh ketua panitia/Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dan Bupati Soppeng. 

3.      Adapun pandangan dalam hukum Islam tentang tradisi Pattaungeng 

yaitu terdapat hal yang positif sebagai sarana silaturahmi pemerintah dan 

warga masyarakat, namun terdapat pula sisi negatif yang tidak sejalan 

dengan syariat Islam dan perlu diluruskan, yaitu mensakralkan benda pusaka 

dan situs sejarah.   

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian menunjukkan tradisi Pattaungeng tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat Soppeng khususnya di Tinco yang 

mayoritas beragama Islam. Namun dalam realitanya, sebagian masyarakat masih 

memiliki kepercayaan sinkretisme. Hal inilah yang perlu diperbaiki dengan 

pendekatan struktural dan kultural agar tradisi Pattaungeng tetap terlaksana 

dengan syarat sejalan dengan syariat Islam.  

Adapun misalnya pemanjaatan doa yang bisa direalisasikan dengan cara 

zikir Akbar di Masjid Nurul Jannah Tinco, kemudian mensakralkan benda Pusaka 

ini perlu dimuseumkan sebagai peninggalan sejarah. Kemudian mengajukan 

proposal ke Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk diadakannya Seminar 
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Pattaungeng dalam mengedukasi masyarakat Soppeng tentang pentingnya tradisi 

Pattaungeng ini dijalankan sesuai dengan syariat Islam. 
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