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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif 

Tidak  

Dilambangkan 
Tidak Dilambangkan 

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
ṡṡ ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha Kha ka dan ha 

 د
Dal D De 

 ذ
Żal Ż zet (dengan titik di atas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 س
Sin S Es 

 ش
Syin Sya es dan ye 

 ص
ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 

 ض
ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 

 ط
ṭṡ ṭ te (dengan titik dibawah) 

 ظ
Ẓṡ Ẓ zet (dengan titik dibawah) 



 

 

ix 
 

 ع
`ain ‘ apostrof terbalik 

 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa F Ef 

 ق
Qaf Q Qi 

 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L El 

 م
Mim M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ھ
Ha H Ha 

۶ 
Hamzah ` Apostrof 

 ي
Ya Y Ye 

Hamzah (۶) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـَي

 fathah dan wau Au a dan u ـَو

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

ي...َ ا / َ  … fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي ِ

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ُ  و

4. Tā’ Marbūṭah  

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).   
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. JikaJika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf 

maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال) alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf 

syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ) hanya 

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

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 
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bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

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

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt. = subhanahu wa ta’ala 

2. saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s. = ‘alaihi al-salam 

4. H = Hijrah 

5. M = Masehi 

6. SM = Sebelum Masehi 

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

8. w. = Wafat tahun 

9. QS …/ 04:09 = QS an-nisa /04:09 

10. HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama    : Abd. Haris  

Nim    : 30300116045 

Judul Skripsi : Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Tradisi Tebba Kaluku di 

Pemakaman Dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. 

Maros 

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Al-Qur’an 
terhadap tradisi Tebba’ Kaluku di Pemakaman Dusun Parasangang Beru Kec. 
Bontoa Kab. Maros)? .Berdasarkan pokok masalah tersebut diuraikan kedalam 
Tiga sub masalah yaitu: 1) Bagaimana prosesi tradisi Tebba Kaluku di 
pemakaman di dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros tentang tradisi 
Tebba’kaluku? 2) Bagaiamana  pemahaman masyarakat di dusun Parasangang 
Beru Kec. Bontoa Kab. Maros tentang tradisi Tebba’kaluku?. 3) bagaimana 
Tinjauan Al-Qur’an terhadap tradisi Tebba’ Kaluku di Pemakaman Dusun 
Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang 
menggunakan metode pendekatan Wawancara Masyarakat dusun parasangan beru 
kec. Bontoa Kab. Maros  dan  pendekatan field research . Metode pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi.Teknik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), verifikasi, dan penarikan kesimpulan 
(conclusiom drawing). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun Prosesi Tradisi Tebba 
Kaluku di Pemakaman Dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros 
meliputi persiapan (Penentuan Waktu, Menyiapkan Kelapa Tua yang sudah 
dibuka sabutnya, Menyiapkan Parang Yang sudah di asa, Memakai Pakaian Satu 
Set Dengan Panrita) dan pelaksanaannya (Sang Mayit Dikebumikan, Mayit Di 
Doakan Oleh Imam Dan Jamaah, Membaca Basmalah, Membaca Doa Talqin 
Dengan Pemotongan Tebba Sikaliyya). (kuburan sangmayyit di rapikan dan di 
berikan payung diatas batu nisan). Adapun Pandangan Masyarakat Tentang 
Tradisi Tebba Kaluku di Pemakaman Dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. 
Maros ialah tradisi merupakan kebiasaan yang mesti dipertahankan dan 
dilestarikan sebab dalam tradisi ini memiliki hal yang positif diantaranya sebagai 
pengharapan doa kepada simayit agar kehidupannya aman dan selamat.   
  

Tinjauan al’Qur’an pada tradisi tebba’ kaluku ini penulis mengangkat dalil 
pada surah al-Baqarah ayat 154 yang dimana isi dari ayat ini menjelaskan bahwa 
setiap orang yang sudah mati pada dasarnya dia masih hidup, tetapi dengan alam 
yang berbeda. Maka dengan tradisi tebba’ kaluku ini, masyarakat menjadikan 
tebba kaluku menjadi media (washilah) dengan pengharapan atau doa kepada si 
mayit. Adapun menurut Puang Kahar Bahwa tradisi Tebba Kaluku merupakan 
kebisaan yang terjadi turun temurun dalam kehidupan masyarakat  tepatnya dusun 
Parasangan Beru Kec. Bontoa. Perwujudan tradisi ini sebagai symbol dalam 
menajlankan ajaran agama. Tradisi ini mennjadi syiar yang didalamnya 
mengandung pengharapan (doa) untuk si mayit, lanjut beliau mengatakan Tradisi 
tebba kaluku merupakan simbol dari salah satu anjuran syariat karena didalamnya 
terdapat ajaran ajaran dalam islam. Dan pastinya ini dilakukan sebagai bentuk 
memohon ampunan kepada tuhan akan si mayit.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an sebagai kitab suci sekaligus mukjizat, telah menjadi perhatian 

banyak orang. Dalam pandangan umat Islam, al-Qur’an adalah wahyu yang Allah 

swt., turunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril, 

pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia. Untuk mendapatkan petunjuk al-

Qur’an ummat Islam membaca dan memahami isinya serta mengamalkannya. 

Pembacaan al-Qur’an menghasilkan pemahaman beragam menurut kemampuan 

masing-masing, dan pemahaman tersebut melahirkan perilaku yang beragam pula 

sebagai tafsir al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada dataran 

teologis, filosofis, psikologis, maupun kultural.1 Bagi umat Islam juga, al-Qur’an 

merupakan kitab suci yang menjadi manhaj al-hayat. Mereka diperintahkan untuk 

membaca dan mengamalkan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Selama dua puluh tiga tahun turunnya al-Qur’an, kitab suci ini selalu 

menjawab dan memberikan solusi untuk berbagai masalah yang muncul di tengah 

kehidupan manusia. Sehingga kehadiran al-Qur’an dalam tatanan kehidupan 

masyarakat bukanlah hal yang asing dan baru.  Nilai-nilai dalam al-Qur’an  tidak 

hanya bersifat global melainkan bersifat spesifik sampai menyentuh pada hal yang 

bersifat lokalistik. 

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki kebudayaan beragam. 

Sehingga masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk. Salah 

satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual 

                                                 

1 M. Mansyur, dkk., Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: TH-

Press, 2007), h. 12. 
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keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing masyarakat 

pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara 

pelaksanaan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan lingkungan tempat tinggal, adat serta tradisi yang diwariskan secara 

turun-temurun.2 Walaupun ada juga di suatu daerah yang memiliki tata cara 

pelaksanaan yang hampir sama, namun istilah yang di gunakan berbeda. 

Indonesia memiliki beberapa daerah, setiap daerah mempunyai tradisi dan 

adat istiadat tersendiri menurut kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan yang 

hidup dimasyarakat pada dasarnya merupakan realitas dari pola pikir, tingkahlaku, 

maupun nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan 

dalam suatu masyarakat adalah sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman 

hidup oleh masyarakat pendukungnya, dijadikan dasar dalam berperilaku. 

Kebudayaan inilah yang kemudian menjadi tradisi masyarakat. Tradisi adalah 

sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. 

Tradisi tampaknya sudah terbentuk sebagai norma yang dibekukan dalam 

kehidupan masyarakat.3 Dengan berbagai macam corak adat istiadat dan 

kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang begitu banyak, maka 

masyarakat Indonesia dituntut untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur, 

adat dan kebudayaan tersebut. 

Kehadiran tradisi yang memberi warna dan corak hidup dalam masyarakat 

sulit untuk dihilangkan walaupun Islam telah hadir sebagai agama yang dianutnya. 

Bahkan banyak budaya dalam suatu masyarakat terjadi pembauran dan 

penyesuaian antara budaya yang sudah ada dan melekat di masyarakat dengan 

                                                 
2 Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 149. 

3 Wahyuni, perilaku beragama, Studi Sosiologi terhadap asimilasi Agama dan Budaya di 

Sulawesi Selatan (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 114-116. 
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budaya Islam itu sendiri. Tradisi dari hasil penyesuaian itulah yang ada dan 

bertahan hingga sekarang karena dinilai mengandung unsur-unsur budaya Islam.4 

Tradisi lokal merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada 

keturunnya secara turun-temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk 

penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, 

adat-istiadat dan kebiasaan.  

 Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma, ataupun kebiasaan berupa 

tradisi yang telah membudaya sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif dan 

produktif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang 

berkesinambungan.5 Keanekaragaman tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 

itu tidak bisa dinafikan lagi, faktanya di setiap daerah tumbuh dan berkembang 

tradisi-tradisi tertentu sebagai tanda pengenal identitas masing-masing. Hal yang 

menyebabkan terjadinya keanekaragaman tersebut adalah karena dilatari oleh 

berbagai faktor seperti kondisi geografis, kepercayaan, adat-istiadat, warisan 

nenek moyang dan lain sebagai yang sifatnya berbeda-beda di setiap daerah. 

Tradisi sendiri merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dengan 

kehidupan umat manusia. Realitanya dalam kehidupan di masyarakat memiliki 

peran cukup penting bahkan signifikan sebeb ia bisa menjadi alat pemersatu dan 

menimbulkan rasa solidaritas dengan lingkungan sekitar. Melalui tradisi yang 

diamalkan terus menerus interaksi sosial antara satu dengan lainnya dengan tetap 

terjaga. Selain itu perlestarian tradisi dari masa ke masa merupakan suatu bentuk 

perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada leluhur. 

                                                 
4 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 7-8. 

5 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: :Pustaka Amani), 

h. 564. 
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“Tradisi” (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk 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 ke 

generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu 

tradisi dapat punah6 

Tradisi bagi masyarakat adalah suatu hal yang sangat sakral yang 

dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya 

sampai sekarang ini.7 Tradisi ialah sebagai kebiasaan yang turun-temurun di 

dalam masyarakat tidak semua bisa dipertahankan dan diteruskan sebeb selain 

karena foktor kondisi sosial yang berbeda dari waktu ke waktu juga karena faktor-

faktor lain seperti agama. Di dalam agama Islam sendiri manusia dibenarkan 

mengembangkan potensi yang terkandung dalam dirinya dan bebas mengerjakan 

apa saja selama itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam syariat. 

Islam dengan untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada 

kehidupan yang lebih baik dan seimbang. 

Menurut Nurcholish Majid tradisi ialah termasuk kebudayaan Islam, tidak 

yang mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta 

memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan adalah 

itu muncul dan berkembang dalam masyarakat yang terbentuk sebagai dampak 

kehadiran agama Hindu, Buddah, dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan 

                                                 
6Wikipedia, Tradisi. http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (1 Februari 2021). 

7Soraya Rasyid, “Tradisi A’rera pada Masyarakat Petani di Desa Datara 

KecamatanTompobulu Kabupaten Gowa (Suatu Tinjaua Sosial Budaya)”,Rihlah Jurnal Sejarah 

dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, Makassar vol. II no.1 

(2015),h.59. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi%20(1
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hasil ijtihad dan para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang 

Islam yang termasuk ulil albab.8 

Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah 

tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesabaran, sebenarnya ialah merupakan 

tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa 

adanya (taken for granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring 

pengembangannya.9 

Di era modern seperti sekarang ini, tradisi lokal yang ada di masyarakat 

semakin tergerus oleh zaman. Hal ini disebabkan oleh derasnya arus globalisasi 

yang mengakibatkan erosi kebudayaan di masyarakat. Erosi kebudayaan tersebut 

terjadi di setiap wilayah, termasuk tradisi tebba kaluku di atas kuburan. 

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh terkait dengan tradisi te’bba kaluku di dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa 

Kab. Maros. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penenjelasan dari uraian di atas bahwa yang menjadi inti 

pembahasan dari permasalahan tersebut untuk menjadi lanjutan pembahasan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi tradisi Tebba Kaluku di pemakaman di dusun Parasangang 

Beru Kec. Bontoa Kab. Maros tentang tradisi Tebba’kaluku? 

2. Bagaiamana  pemahaman masyarakat di dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa 

Kab. Maros  tentang tradisi Tebba’kaluku? 

                                                 
8Ahmad Syafie Ma’arif, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Yang 

Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid,(Jakarta: Buku Kompas, 2006), hal, 99. 

9Erni Budiman, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, hal, 4. 
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3. Bagaimana pandangan al-Qur’an dalam tradisi Tebba’kaluku di dusun 

Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros? 

C. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Defenisi Oprasional  

Perlu diketahui bahwa dalam melihat teks terkadang ada kesalapahaman 

dalm menyimpulkan. Pertama, kesalapahaman akibat penggunaan istilah dalam 

suatu tulisan secara umum. Kedua, kesalapahaman akibat perbedaan pemahaman 

antara pembaca dan penulis.10 Oleh karena itu penulis menjadikan deskriptif 

tentang judul yang diangakat sehingga dapat memininalisasi kesalapahaman dari 

pembaca mengenai istilah dan makna tersebut. 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah berasal dari kata qara’a yang memiliki arti 

mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan qira>’ah artinya merangkai huruf 

huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. 

Al-Qur’an pada asalnya memiliki kesamaan dengan qira>’ah, yaitu akar kata dari 

qara’a, qira>’atan dan qur’a>nan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an 

yaitu, QS : Al-Qiya>mah/75: 17-18. 

 

نََٰهُ فَٱتهبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ   ١٧إنِه عَلَيۡنَا جََۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ  
ۡ
 ١٨فإَذَِا قرََأ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) 

dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai 

membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.11  

                                                 
10 Asrar Mabrur faza, Pandangan Sunni> Terhadap Rija>l Syi>’ah: Telaah atas Kitab Lisa>n 

alMiza>n Karya Ibn Hajar al-‘Asqala>ni> (Disertasi Doktor: Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar; 2013), h. 18. 

11 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 578. 
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Jadi, qur’a>nah di sini berarti qira>’ah (bacaan atau cara membacanya). Dari 

kata itulah akar kata dari (masdar) menurut wazan (tashrif) dari kata fu’lan 

seperti ghufran dan syukran. Dalam pemaknaan yang sama dapat di katakana 

qara’tuhu, qur’a>n, qira ā Kemudian secara khusus al-Qur’an menjadi nama pada 

sebuah kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka menjadilah 

sebuah identitas diri dengan sebutan al-Qur’an.12 

b. Tradisi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti ; pertama., yakni 

adat kebiasaan turun temurun ( dari nenek moyang ) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat. Kedua, tradisi adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang 

telah ada merupakan yang paling baik dan benar.13 

c. Tebba’ kaluku 

Di dusun Pa’rasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros terdapat satu dari 

sekian banyak tradisi, salah satunya yakni tradisi tebba’ kaluku yang merupakan 

kebiasaan turun-temurun oleh masyarakat  yang sering dilakukan dalam kegiatan 

pemakaman yaitu membelah kelapa di atas kuburan (tebba kaluku). 

d. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup di maksudkan untuk memfokuskan penelitian dan 

membatasi ruang lingkup pembahasan serta menghindari pemaknaan dan persepsi 

yang beragam terhadap judul skripsi ini. Maka penting pembatasan penelitian 

pada skripsi ini, mengingat bahwa suatu permasalahan dalam penelitian yang telah 

direncanakan sebelumnya dan hendak dilakukan penelitian, namun masih bersifat 

umum. Keadaan demikian akan menyulitkan peneliti lapangan untuk 

                                                 
12 Manna Al-Qaththan, Maba>hits fi ‘Ulu m al-Qur’an,ter. Aunur Rafiq El-Mazni, 

Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, h. 17. 

13 Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal. 1483. 



8 

 

 
 

menjangkaunya, maka sikap yang diambil adalah penyempitan ruang lingkup atau 

membatasinya. Sehingga data yang terkumpul dapat terjamin untuk menjawab 

permasalahan.14 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka peneliti mendeskirpsikan hasil bacaan yang 

ekstensif terhadap literature yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. 

Sehingga dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan belum pernah 

sebelumnya atau pernah dibahas tetapi berbeda perspektif dan pendekatannya. 

Adapun beberapa literature yang di gunakan peneliti, diantaranya :  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Risnawati pada tahun 2017. Skripsi 

tersebut berjudul, Tradisi Adengka Ase Lolo Pada Masyarakat Moncongloe 

Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros (Tinjauan Filosofis). Skripsi 

ini membahas tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setelah panen padi 

dalam hal menanggulangi terjadinya suatu hal yang dapat mendatangkan bahaya 

dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah. Fokus pada 

skripsi ini lebih cenderung pada nilai-nilai tinjauan Filosofis Tradisi tersebut. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Indra Kurniawan pada tahun 2020, skripsi 

tersebut berjudul, Tradisi Tebba Kaluku Di Atas Kuburan Perpektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Di Pemakaman Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep) 

Skripsi ini membahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Tebba 

Kaluku dan lebih terfokus pada pendekatan-pendekatan tentang hukum Islam. 

Jadi adapun arah yang akan dibangun oleh peneliti yakni berfokus pada 

penggalian nilai-nilai al-Qur’an yang terkandung di dalam tradisi tebba’ kaluku 

khususnya yang ada di Dusun Parasangan Beru Kab. Maros. 

                                                 
14 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek ( Cet. II ; Jakarta PT 

Rineka Cipta, 1997 ) hal. 22. 



9 

 

 
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui prosesi tradisi Tebba' Kaluku di pemakaman dusun 

Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros tentang tradisi Tebba’kaluku  

b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di dusun Parasangang Beru 

Kec. Bontoa Kab. Maros tentang tradisi tebba’kaluku 

c. untuk mengetahui al-Qur’an dalam tradisi tebba’kaluku di dusun 

Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

 Diharapkan melalui penelitian ini dapat menamba khazanah ilmu 

pengetahuan dibidang tafsir, khususnya bagi peneliti lanjutan yang ingin menggali 

ruang tradisi dalam niali al-Qur’an dalam pengembangan tafsir yang berbasis 

kearifan local kedepannya. 

 Diharapkan dapat membuka cakrawala pembaca dalam upaya memahami 

nilai-nilai Qur’an dibalik setiap penomena budaya, sehingga berguna bagi peneliti 

selanjutnya yang memfokuskan pada kajian sosio kultural masyarakat muslim 

dalam memperlakukan, memanfaatkan, dan menggunakan al-Qur’an. 

b. Praktis  

 Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat setempat untuk senantiasa tetap berpegang teguh dalam menjalankan 

tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan dan melepas sedikit demi sedikit 

tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yakni al-Quran dan Sunnah 

serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang Tradisi Tebba’ 

Kaluku di dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros.  
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 Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa 

masih banyak cara lain yang dapat ditempuh untuk meraih ridha Allah Swt, 

seperti berdzikir, banyak bersyukur yang mendatangkan banyak manfaat bagi kita, 

baik secara lahiriyah maupun bathiniyah dan merupakan cara untuk 

berkomunikasi kepada pencipta Allah swt.  

 Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

agar dapat menjadi perspektif baru dalam ranah akademis, khususnya dalam 

lingkup penelitian lapangan di prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Alauddin 

Makassar. Dalam hal ini Tradisi Tebba’ Kaluku di dusun Parasangang Beru Kec. 

Bontoa Kab. Maros, selain itu mampu meberikan wawasan dan menambah 

referensi keilmuan mahasiswa dan semua lapisan masyarakat yang membacanya 

dalam upaya memahami nilai-nilai al-Qur’an dibalik setiap fenomena budaya, 

sehingga berguna bagi peneliti selanjutnya yang memfokuskan pada kajian sosio-

kultural masyarakat muslim dalam memanfaatkan dan menggunakan al-Qur’an.  

 



 

11 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Gambaran Umum Tradisi Tebba’ Kaluku  

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam bahasa latin ialah tradition, diteruskan atau kebiasaan, 

dalam merupakan 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 ke generasi baik tertulis maupun lisan, karna tanpa 

adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi ialah adat-

istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yangmasih dijalankan oleh 

masyarakat.1 

Tradisi adalah akan telah membudaya akan menjadi sumber dalam 

berahklak dan budi pekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas 

yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun 

sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri 

sendiri.2 

Menurut pandangan Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh 

masyarakat, kemudian masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh kebiasaan. 

Tradisi pada mulanya merupakan sebab, namun akhirnya menjadi konklusi dan 

premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.3Dengan 

demikian tradisi dapat diartikan sebagai  adat kebiasaan yang turun-temurum dari 

                                                 
1Koentjaraningrat, Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan, (Cet.I: Jakarta: 

Gramedia,1987), hal. 5-8. 

2Bey Arifin, Hidup Setelah Mati (Jakarta: PT dunia pustaka, 1984),h. 80. 

3Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2. 
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nenek moyang yang tidak bisa dihindari sebeb dalam suatu masyarakat terus 

menerus menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat hingga sekarang.  

Tradisi adalah kebiasaan yang telah tumbuh dan menjadi identitas diri 

suatu aktivitas komunikasi masyarakat yang mengandung unsur religi. Karena itu, 

tradisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya dan agama. 

Bahkan agama sangat menentukan tatanan tradisi masyarakat itu sendiri terutama 

sulawesi selatan4 Tradis merupakan hasil cipta karya manusia objek material, 

kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Seperti adat-istiadat, keswnian dan properti yang 

digunakan. Tradisi yang diterimah akan menjadi unsur yang hidup dalam 

kehidupan para pendukungnya. Yang menjadi bagian dari masa lalu yang 

dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan 

inovasi-inovasi baru5. 

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa tradisi masyarakat dengan 

cirinya yang timbul dan berkembang secara turun-temurun, tidak disertai aturan-

aturan tertulis yang baku. Namun secara lisan dan berwujud pada perilaku 

kebiasaan, berbagai tatanannya tetapi terjaga, masalahnya bagi orang di luar 

sistem tradisi masyarakat tersebut, sulit mengetahui apalagi memahami secara 

mendalam jika tidak melalui proses pembelajaran secara langsung. 

Tradisi merupakan suatu perilaku atau tindakan seseorang, kelompok 

ataupun masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan, diwariskan dari satu generasi 

kepada generasi berikutnya dan dilaksanakan secara berulang-ulang.6 Suatu tradisi 

biasa disebut juga kebiasaan dilakukan berdasarkan latar belakang kepercayaan, 

                                                 
4Goenawan Monoharto,Seni Tradisional Sulawesi Selatan (Lamacca press Makassar: 

2005),h.5-7 

5Agus Ahmad Safei Dasar-Dasar Tradisi (Jakarta: Bumi Aksara 1993),h.139-140. 

6Syamsuddin,Sosiolagi Dakwah (Cet. I: Makassar Alauddin University: 2013),h. 45.  
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pengetahuan, norma dan nilai-nilai sosial mesyarakat yang sudah disepakati 

bersama.  

Tradisi juga merupakan suatu gambaran singkat dan perilaku manusia 

yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun mulai 

dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam 

berahklaq dan berbudi pekerti seseorang, tradisi  atau kebiasaan, dalam pengertian 

yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 

kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi 

adalah adanya  informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun lisan, 

karena tanpa adanya ini, suatu tradisi punah. Selain itu tradisi juga dapat diartikan 

sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis 

mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari.7 

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu 

yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang ini, menjadi 

bagian dari masa lalu yang masih dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai 

kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru. 

Allah swt berfirman dalam QS : al-A’raf/7: 199 

عۡرضِۡ عَنِ 
َ
مُرۡ بٱِلۡعُرۡفِ وَأ

ۡ
 ١٩٩ٱلۡجََٰهِليَِن  خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

 

Terjemahnya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, 
serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.”8 

Makna ayat diatas adalah jadilah pemaaf lakukan hal tersebut sebagai 

aktivitasmu dan hiasilah diri dengannya janganlah memilih lawannya9. Makna 

                                                 
7Sidi Gajalba, Asas-Tradisi Kebudayaan (Jakarta;Bulan Bintang 1978), h.308. 

8Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 578. 
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dari ayat tersebut adalah memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar menyeruh 

umatnya megerjakan yang ma’ruf, maksud dari ma’ruf dalam ayat tersebut adalah 

tradisi yang baik. 

2. Pengertian Tebba’ Kaluku di atas Kuburan  

Di kabupaten Maros terdapat satu dari sekian banyak tradisi, salah satunya 

yakni tradisi tebba kaluku yang merupakan kebiasaan turu-temurun masyarakat 

yang sering dilakukan dalam kegiatan pemakaman yaitu membelah kelapa di atas 

kuburan (tebba’ kaluku). Namun yang menjadi keresahan peneliti yakni ingin 

mengungkap pandangan al-Qur’an terhadap tradisi Tebba’ kaluku, sehingga dalam 

pelaksanaannya mesyarakat lebih mengetahui pandangan al-Qur’an dalam ajaran 

Islam. Dikarenakan banyak dikalangan masyarakat malaksanakan suatu ritual atau 

tradisi yang ia sendiri tidak mengatahui apa dalil al-Qur’annya di dalam ajaran 

Islam dan juga jangan sampai dalam pelaksanaannya terkesan taklid saja tanpa 

adanya pemahaman yang  memback-upnya. 

Masyarakat Adat Dusun Bontoa tersmasuk yang bermukmin, menganut 

Agama Islam, dan mereka melaksanakan sesuai dengan syariat seperti shalat, 

zakat, puasa dan haji. Dan bahwa mereka mengakui Islam sebagai Agamanya, 

walaupun di melaksanakan suatu tradisi Tebba’ kaluku di atas kuburan, dipenuhi 

dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat Adat  Dusun Bontoa sebagai 

“penuntut” atau “penuntun” untuk mengamalkan ajaran kebenaran yang 

diwariskan secara lisan oleh para leluhur mereka secara turun-temurun dari  

generasi ke generasi, mulai pertama samapai yang terakhir, wasiat inilah yang di 

sebut tebba’ kaluku di atas kuburan adalah ajaran leluhur masyarakat kecamatan 

Bontoa. Secara harfiah pasang berarti  pesan, firman, wasiat, amanat, dapat juga 

dijadikan sebagai wahyu dari Allah dan kepada umatnya dengan harapan manusia 

                                                                                                                                      
9M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur’an ,h. 351. 
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dapat menjalani kehidupan dengan baik mengikuti rambu-rambu yang diinginkan 

oleh sang pencipta. 

3. Kemunculan dan Perubahan Tradisi 

Sebuah dalam arti tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan 

yang diberi makna khusus yg berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami 

perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu 

dari warisan masa lalu sebagai  tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan 

perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang 

lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mumgkin lenyap bila 

benda material dibuang dan gagasan di tolak atau lupakan. Tradisi mungkin pula 

hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. 

Tradisi lahirlah melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah 

melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak di harapkan serta 

melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan 

warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman 

yang kemudian di sebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. 

Sikap takzim dan kekaguman ini berubah menjdi perilaku dalam bentuk upacara, 

penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan 

lama. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap, kekaguman dan tindakan invidual 

menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya.  

Cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang 

dianggap sebagai tradisi di pilih dan dijadikan perhatian umum atau di paksakan 

oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi 

dinastinya kepada rakyatnya. 

Perubahan tradisi adalah juga di sebabkan banyaknya tradisi dan 

bentrokkan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi 
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antara tradisi masyarakat atau antara kultur yang berbeda atau di dalam 

masyarakat tertentu.   

4. Fungsi Tradisi 

Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat memenuhi dan 

menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya serta terhindar dari hal-hal yang 

mereka ingikan. Tradisi adalah aliran atau faham yang mengerjakan bahwa 

manusisa tidak dapat menemukan kebenaran.10 Sedangkan pengertin lain ialah  

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

masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan 

cara yang paling baik dan benar.11 

5.  Makna Tradisi dalam Kehidupan Manusia 

Agama Islam merupakan agama yang penuh sarat tradisi keislamannya, 

dan begitu pula dengan daerah dimana Islam berlabuh juga semacam tradisi yang 

sudah sebelum Islam datang. Menguraikan tradisi Islam yang tumbuh di daerah di 

mana Islam tumbuh ialah suatu persoalan yang harus membutuhkan perhatian 

yang sangat teliti dan cermat sehingga bisa memberikan sebuah penjelasan yang 

komperatif. 

Dalam hal ini kata adat sebelumnya berasal dari bahasa Arab yakni kata 

‘Adat (bentuk jamak dari ‘Adah) berarti kebiasaan. Tradisi Islam merupakan hasil 

dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur 

pemeluknya dalam melakukan kehidupan sehari-harinya tradisi ini bahkan lebih 

dominan mengarah pada suatu peraturannya, berbeda dengan tradisi lokal yang 

                                                 
10Moh. Karnawi Baduri, kamus Aliran dan faham,(Surabaya: Indah, 1989), h.78. 

11Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cet.II,(jakarta: Balai Pustaka, 1998), 

h.959. 
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mulanya bukan dari Islam meskipun pada taraf perjalannya mengalami asimilasi 

terhadap islam itu sendiri.  

Dalam memahami tradisi disini tentu kita mungkin banyak melihat betapa 

banyak tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang memberikan kesusahan 

dan tekanan terhadap masyarakat walaupun masyarakat saat sekarang sudah agak 

sadar akan tekan yang telah diberlakuannya tradisi tersebut, namun tidak bisa kita 

pungkiri bahwa tradisi sebelumnya juga memberikan manfaat yang bagus demi 

berlangsungnya tatanan nilai dan ritual diwariskan secara turun-tumurun. Banyak 

sekali masyarakat memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau 

kebudayaan, sehingga diantara keduanya sering atau tidak memiliki perbedaan 

yang sangat menonjol. 

6. Agama Dan Kepercayaan 

Islam telah menuntun umatnya hanya menyembah dan mengabdi kepada 

Allah swt. Kabupaten Maros terdapat satu dari sekian banyak tradisi, salah 

satunya yakni tradisi Tebba’ kaluku yang merupakan kebiasaan turun-temurun 

oleh masyarakat setempat yang sering dilakukan dalam kegiatan  pemakaman.  

Melalui al-Qur’an dan sunnah mewajibkan para pemeluknya 

melaksanakan syariat dan muamalat sesuai dengan petunjuk al-Qur’an sendiri, 

tetapi bagi masyarakat Kacamatan Bontoa, Kabupaten Maros, mempunyai sistem 

adat istiadat yaitu seperti Tebba’ kaluku yang bersumber dari masyarakat Bugis-

Makassar. Padahal mereka itu mengakui sebagai penganut dan pemeluk agama 

Islam jadi pengakuan mereka tidak disertai dengan perbuatan.  Mereka mengakui 

Islam sebagai agamanya, tetapi praktek amaliahnya tidak sesuai dengan tuntutan 

agama Islam peryataan seperti ini didasari sebagai suatu sikap yang ekstrim dan 

subyektif, suatu sikap ini yang kurang dianut dalam pembahasan ilmiah atau dapat 

mungkin dihindari guna mendapatkan hasil yang lebih murni dan terhindar dari 
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interes pribadi. Tetapi persoalan ini menyangkut  agama dan kepercayaan. Suatu 

problem yang mengenai kepentingan mutlak, yang berarti jika seseorang 

membicarakan agamanya, maka dapat dilakukan tawar menawar.  

Secara singkat dapat dikatakan dari segi agamanya dan kepercayaan 

penduduk Kecamatan Bontoa dibedakan atas pangakuan secara normal dan 

pengakuan bertolak dari kenyataan. Pengakuan secara formal, merka itu seratus 

persen menganut ajaran Islam berdasarkan syariat Islam. Secara fakta dan 

keyataan tidak seluruhnya menjalankan syariat Islam tersebut. 

Islam adalah Agama  monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad 

saw. al-Qur’an dan sunnah merupakan sumber atau pedoman bagi ummat untuk 

melakukan hubugan-hubungan sosial dan politik. Sehingga umat Islam (juga  non 

Islam) pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai istrumen ilahiah 

untuk memahami dunia. Islam sering kali dipandang lebih dari sekedar agama, 

untuk itu pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok 

pemisah antara yang spritual  dan yang termporal,  melainkan mengatur semua 

aspek kehidupan.12 

Islam sebagai agama rahmat  bagi seluruh alam yang mempunyai sifat 

universal. Sehingga konsep Islam pun dapat diterapkan dalam semua aspek 

kehidapan nyata secra fisik maupun non fisik. Sumber pokok keimanan dan 

hukum (Aqiqah dan syriah) dalam Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. 

Beberapa nilai dasar Islam yang penting yang dijadikan landasan bagi 

perbedaan Islam termasuk arsitektur (pedoman perancangan) antaranya; 

                                                 
12Syahrir Karim, Polotik Desentrsdisasi Membangun Demokrasi Lokal ( Alauddin 

University Press, 2012), h. 233. 
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1) Rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin) dalam surah al-Anbiya 

ayat 107 disebutkan bahwa Nabi tidak diutus kecuali untuk membawa 

rahmat bagi seluruh alam. 

2) Rahmat lingkungan (al-salam), sejaterah, aman tidak membahayakan 

lingkungan seorang muslim adalah khalifah di muka bumi tidak merusak 

lingkungan menjaga kelestarian lingkungan dan harus menjadi rahmat bagi 

seluruh alam. 

3) Fitrah, bahwa Islam sejalan dengan  fitrah manusia. 

B. Doa Perspektif Al-Qur’an 

Doa dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai permohonan 

(harapan, permintaan, pujian ) kepada Tuhan.13 Sedangkan doa dalam bahasa 

arab berasal dari suku kata  دعوة –يدعو  –دعا  Da‘a>-yad‘u> - Da‘watan Artinya 

menyeru, memanggil, memohon, meminta. 

Sedangkan secara istilah doa adalah ungkapan permohonan seseorang 

hamba kepada Allah swt., dalam meminta apa yang diinginkan.14 al-Th>iby 

mendefenisikan doa itu ialah melahirkan kehinaan dan kerendahan diri serta 

menyatakan kehajatan dan ketundukan kepada Allah swt. 

Doa dalam istilah agamawan adalah permohonan hamba kepada Tuhan 

agar memperoleh anugerah pemeliharaan dan pertolongan, baik buat si pemohon 

maupun pihak yang lain. Permohonan tersebut harus lahir dari lubuk hati yang 

terdalam disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepada-Nya.15 

                                                 
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi III; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 271. 

14 Sasetyo dan Zubair, Rahasia Agar Doa Mustajab, (Cet. I; Kaysa Media: Jakarta: 2010), 

h. 2. 

15 M. Quraish Sh}i>hab, Wawasan al-Qur’an Tentang Zikir dan Doa, (Cet. I; Lentera Hati: 

Jakarta, 2006), h. 179. 
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Dalam ajaran Islam dianjurkan kepada kaum muslimin untuk selalu berdoa 

dan memohon kepada Allah swt., karena dengan berdoa, maka hati akan terasa 

tenang. Doa mengandung pengertian permohonan kepada hamba atau manusia 

kepada Allah swt., Doa merupakan wujud kehambaan dan ketergantungan 

manusia kepada Tuhannya.16 Doa adalah bagian dari ibadah yang wajib diamalkan 

setiap mukmin. Doa adalah perilaku atau perbuatan yang dikerjakan orang-orang 

saleh terdahulu. Dengan berdoa, seorang mukmin akan memiliki kekuatan rohani 

dalam kehidupan dan tidak akan mengalami kekeringan rohani. Allah swt., 

mensyariatkan doa karena memiliki keutamaan dan kelebihan.17 Syarat dalam 

berdoa adalah Tauhid. Hakikat doa berarti ucapan seseorang kepada seseorang 

yang kedudukannya lebih tinggi. Sedangkan menurut Nashif, menyebutkan bahwa 

makna doa ialah ibadah, hal ini banyak terdapat dalam al-Qur’an. 

Doa dikatakan pula memohon atau meminta kepada Allah swt., untuk 

menolak hal yang tidak sesuai dengan keinginanmanusia. Doa merupakan jenis 

ibadah yang afdhal karena doa adalah inti dari ibadah dan dapat melembutkan 

qadha serta dapat menolak malapetaka. Banyak berdoa dapat membuat doa 

diperkenankan dan pelakunya memperoleh kecintaan dari Allah swt., 

Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS : al-Mu’minun/23: 60 

نههُمۡ إلَََِٰ رَب هِِمۡ رََٰجِعُونَ  
َ
قُلُوبُهُمۡ وجَِلةٌَ أ ِينَ يؤُۡتوُنَ مَآ ءَاتوَاْ وه  ٦٠وَٱلَّه

Terjemahnya: 

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam 
dalam keadaan hina dina".18 

                                                 
16 Ismail Nawawi, Risalah Dzikir dan Doa, (Cet. I; Karya Agung: Surabaya, 2008), h. 268 

17 Sasetyo dan Zubair, Rahasia Agar Doa Mustajab, (Cet. I; Kaysa Media Group: Jakarta, 

2010), h. 1. 

18 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 578. 
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Berdoa berarti mengungkapkan rasa ketidakmampuan orang yang 

bersangkutan dan kebutuhannya kepada Allah swt., serta sekaligus sebagai 

pengakuannya bahwa hanya Allah swt., Yang Maha Kuasa dan Yang Maha 

Menentukan segalanya. Doa juga dapat diartikan memohon, meminta, menyeru, 

dan berharap. Jadi, doa itu merupakan ungkapan permohonan seorang hamba 

kepada Allah swt., dalam meminta apa yang diinginkannya.19 

Kembali pada kata doa, pada mulanya berarti permintaan yang ditujukan 

kepada siapa yang dinilai oleh si peminta mempunyai kedudukan dan kemampuan 

yang melebihi kedudukan dan kemampuannya. Karena itu, ia bukan permintaan 

yang ditujukan kepada siapa yang setingkat dengan si pemohon. Konteksnya 

berseberangan dengan perintah. Sebab, walaupun perintah pada hakikatnya 

merupakan permintaan, tetapi ia ditujukan kepada siapa yang kedudukannya lebih 

rendah dari yang meminta. 

Pada hakikatnya, setiap doa akan dikabulkan oleh Allah swt., akan tetapi 

masih ada doa kita yang tidak terkabul. Jawabannya adalah intropeksi diri. 

Mungkin ada syarat-syarat yang belum dilaksanakan. Adapun syarat-syarat agar 

doa dikabulkan oleh Allah swt., diantaranya sebagai berikut:  

1. Berdoa dengan ikhlas, hal ini merupakan adab yang sangat penting. 

Sebagaimana ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana firman 

Allah swt., dalam QS : al-Mu’minun/23: 14  

مُضۡغَةٗ فخََلقَۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عِظََٰمٗا فكََسَوۡناَ ثُمه خَلقَۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فخََلقَۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ 
حۡسَنُ ٱلۡخََٰلقِِيَن  

َ
ُ أ َۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّه نََٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَ

ۡ
نشَأ

َ
 ١٤ٱلۡعِظََٰمَ لََۡمٗا ثُمه أ

 

                                                 
19 Liem Koko, Mukjizat D.U.I.T, (Cet. I; Redaksi Kaysa Media: Jakarta, 2010), h. 20. 
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Terjemahnya: 

“Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal 
darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami 
jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan 
daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. 
Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.20 

Berdoa dengan ikhlas di sini juga dipahami dalam arti berdoa atau 

memohon pertolongan hanya kepada Allah swt. Hal ini sangat penting karena ini 

berhubungan dengan akidah. Bahwa umat islam, siapa pun ia wajib mengesakan 

Allah swt., dan menyucikannya dari segala sesuatu yang dapat mengotori 

kesucian dan keesaan Allah swt.21 

2. Mutaba’ ah (mengikuti) Rasululullah saw. Allah swt., berfirman dalam QS 

: al-A’ra>f/7:158: 

 ١٥٨وَٱتهبعُِوهُ لعََلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ  
Terjemahnya:   

dan ikutilah Dia (muhammad), supaya kamu mendapat petunjuk". 

 

3. Kehadiran hati, khusyu dalam berdoa. 

Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS : al-Anbiya>’/21: 90  

ْ يسََُٰرعُِونَ فِِ ٱلَۡۡيۡرََٰ  ٓۥَۚ إنِههُمۡ كََنوُا صۡلحَۡنَا لََُۥ زَوجَۡهُ
َ
تِ فَٱسۡتَجَبۡنَا لََُۥ وَوهََبۡنَا لََُۥ يََۡيَََٰ وَأ

 ٩٠رغََبٗا وَرهََبٗاۖ وَكََنوُاْ لَناَ خََٰشِعِيَن  وَيَدۡعُونَنَا 
Terjemahnya:  

“Maka Kami kabulkan doanya dan Kami anugerah kan kepadanya 
Yahya, dan Kami jadikan istrinya (dapat mengandung). Sungguh mereka 
selalu bersegerah dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa 
kepada Kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka adalah orang-
orang yang khusyu kepada Kami.”22 

                                                 
20 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 578. 

21 Muhammad Ismail Ishak, Ensiklopedia Doa dan Zikir, (Cet. I; Jakarta: Alifbata, 2007), 

h. 24. 

22 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 578. 



23 
 

 
 

4. Percaya kepada Allah swt., dan Yakin akan dikabulkan Orang yang berdoa 

harus berkenyakinan bahwa doanya akan diperkenankan dan dikabulkan 

oleh Allah swt., sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:  

Terjemahnya:  
H}addas}ana> ‘Abdullah Bin Mu’a>wiyah al-Jamh}iyyu dan dia adalah 
seorang yang shaleh dari Hasyim Bin H}assa>n dari Muh}ammad Bin S}iri>na 
dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah saw., bersabda “ berdoalah 
kepada Allah swt. Dan kamu menyakini untuk diperkenankan. Dan 
ketahuilah bahwasanya Allah swt., tidak memperkenankan doa orang 
yang lalai”. (HR. Al-Tirmizi) 

Allah swt., tidak pernah tidak mengabulkan doa seorang hamba ketika 

memohon kepada-Nya. hanya saja, terkabulnya doatersebut kadang Allah swt., 

berikan dalam bentuk yang berbeda. 

Berdoa selain media untuk mengajukan berbagai permohonan kepada 

Allah swt., didalamnya juga terkandung keutamaan yang besar bagi hidup dan 

kehidupan. Di antara keutamaan doa dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Pengabul Permohonan 

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dalam hidup ini, baik kebutuhan 

yang bersifat duniawi ataupun kebutuhan yang bersifat ukhrawi. Kebutuhan yang 

bersifat materil maupun kebutuhan yang non materil. Dalam islam, pemenuhan 

semua kebutuhan itu dijamin oleh Allah swt., dengan syarat hamba tersebut mau 

berdoa dan memenuhi segala perintah-Nya. Sebagaimana firman Allah swt., 

dalam QS : al-Baqarah/2: 186 

لكََ عِبَادِي عَنّ ِ فإَنِّ ِ قرَِي
َ
ْ لَِ وَإِذَا سَأ اعِ إذَِا دَعََنِِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلده

ُ
بٌۖ أ

 ١٨٦وَلُۡۡؤۡمِنُواْ بِِ لعََلههُمۡ يرَۡشُدُونَ  

Terjemahnya: 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 

                                                                                                                                      

 



24 
 

 
 

permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka 

hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah 

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran”.23 

2) Doa merupakan amaliah utama dan mulia di sisi Allah swt. Kedudukan 

berdoa menjadi bengitu mulia karena dalam ritual berdoa terkandung 

amalia. 

Penyembahan Ta’abbud yang menuntut ibadah hati dan fisik. Ibadah hati 

diwujutkan dengan menghadirkan hati, berharap, tawakkal, cinta, serta rasa takut 

kepada-Nya. Sedangkan amalan fisik digambarkan dengan aktifitas raga, 

memfungsikan lisan untuk melaksanakan pengangungan, pemujian, permohonan, 

serta merendahkan diri, merasa tidak memiliki daya upaya, hanya kepada Allah 

swt., Rasulullah saw., bersabda: 

Terjemahanya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin yahya telah 

menceritakan kepada kami Abu daud telah menceritakan kepada kami 

'Imran Al Qatthan dari Qatadah dari Sa'id bin Abu Al Hasan dari Abu 

Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak 

ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah subhaanahu dari do`a. (HR. 

Ibnu Majah) 

3) Doa adalah Otak ibadah  

Doa merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan disebut sebagai otaknya 

ibdah. peran doa memang sangat penting, sebagaimana pentingnya fungsi otak 

bagi tubuh manusia. Ibadah tidak akan sempurna tanpanya. Baik dan buruk ibadah 

karena berharap doanya akan diijabah oleh Allah swt. Karena begitu besar 

keutamaan berdoa, masihkah kita sombong untuk tidak berdoa kepada-Nya dan 

ragu dengan kekuasaan Allah swt., yang sanggup mengabulkan doa, Intinya 

adalah doa itu adalah otaknya ibadah. 

                                                 
23 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 578. 
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Senjata orang mukmin 

Hidup ini penuh perjuangan, dan setiap perjuangan butuh senjata agar 

mampu meraih apa yang diinginkan, yaitu kemenangan. Bagi orang mukmin yang 

biasanya digunakan adalah doa. Kekuatan dan kedahsyatan doa sudah tidak 

diragukan lagi, bahkan terus berlangsung dari zaman Nabi Adam as., sampai hari 

kiamat nanti. 

4) Dapat Menolak Qadha 

Doa seorang hamba dapat sebagai pertimbangan untuk mengubah qadha 

(keputusan atau rencana Allah swt) Begitu utamanya doa dalam islam, sampai-

sampai Rasulullah saw., menganjurkan umatnya untuk banyak meminta kebaikan, 

banyak berharap dijauhkan dari qadha yang kurang baik. Insya Allah, diterima 

dan dijauhkan dari qadha tersebut. Namun yang harus diingat adalah bila qadha 

tersebut ternyata tertahan atau berubah maka hakikatnya Allah swt., sendirilah 

yang mengubah qadha tersebut, bukan hamba yang membuatnya sepeti itu. 

Sungguh, Allah swt., Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

C. Gambaran Umum Tentang Living Qur’an 

Al-Qur’an diyakini mencakup segala hal dan bersifat universal. 

Kandungan al-Qur’an yang begitu istimewa itulah yang menyebabkannya 

dianggap sebagai mukjizat paling agung sepanjang zaman, yang diturunkan 

kepada umat manusia lewat Rasulullah saw. Ia merupakan inspirasi dan petunjuk 

yang memiliki kandungan makna yang sangat kaya, luas, dan mendalam sehingga 

setiap lafaznya bisa memunculkan banyak makna dan arti, sesuai dengan 

kemampuan dan cara pembacaan seseorang.24 

                                                 
24Hasan Baharun, “Mohammed Arkoun: Pendekatan Antropologi dalam Membumikan 

alQur‟an dalam Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 240. 
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Ditinjau  dari segi bahasa,  Living Qur’an  adalah gabungan dari dua kata 

yang berbeda, yaitu living, yang berarti ‘hidup’ dan Qur’an, yaitu kitab suci umat 

Islam. Secara sederhana, istilah  Living Qur’an bisa diartikan dengan “(Teks) al-

Qur’an yang hidup di masyarakat.” 

Living Qur’an pada hakekatnya bermula dari fenomena Qur’an in 

Everyday Life, yakni makna dan fungsi al-Qur’an yang riil dipahami dan dialami 

masyarakat muslim. 

 Dengan kata lain, memfungsikan al-Qur’an dalam kehidupan praksis di 

luar kondisi tekstualnya. Pemfungsian al-Qur’an seperti ini muncul karena 

adanya praktek pemaknaan al-Qur’an yang tidak mengacu pada pemahaman atas 

pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya “fadhilah” dari unit-unit 

tertentu teks al-Qur’an, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat. 

Heddy Shri Ahimsa-Putra mengklasifikasikan pemaknaan terhadap 

Living Qur’an menjadi tiga kategori. Pertama, Living Qur’an adalah sosok Nabi 

Muhammad Saw. yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan pada keterangan dari 

Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad Saw., maka beliau 

menjawab bahwa akhlaq Nabi Saw. adalah al-Qur’an. Dengan demikian Nabi 

Muhammad Saw. adalah “al-Qur’an yang hidup,” atau Living Qur’an. Kedua, 

ungkapan Living Qur’an juga bisa mengacu kepada suatu masyarakat yang 

kehidupan sehari-harinya menggunakan al-Qur’an sebagai kitab acuannya. 

Mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan al-Qur’an dan 

menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut 

seperti “al-Qur’an yang hidup”, al-Qur’an yang mewujud dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Ketiga, ungkapan tersebut juga dapat berarti bahwa al-

Qur’an bukanlah hanya sebuah kitab, tetapi sebuah “kitab yang hidup”, yaitu 
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yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata, serta 

beraneka ragam, tergantung pada bidang kehidupannya.25 

The Living al-Qur’an atau “al-Qur’an yang hidup” adalah ungkapan yang 

tidak asing bagi kebanyakan orang Islam. Di kalangan mereka ungkapan ini dapat 

dimaknai berbagai macam. Pertama, ungkapan tersebut bisa bermakna “Nabi 

Muhammad” dalam arti yang sebenarnya, yaitu sosok Nabi Muhammad saw, 

karena menurut keyakinan umat Islam akhlak Nabi Muhammad saw. adalah al- 

Qur’an. Dalam kitab suci al-Qur’an disebutkan bahwa pada diri Nabi Muhammad 

saw. terdapat contoh yang baik. Hal ini diperkuat oleh hadits dari Siti Aisyah r.a., 

yang mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad saw. adalah al-Qur’an. Artinya, 

beliau selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan pada apa yang terdapat dalam 

al-Qur’an. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw adalah “al-Qur’an yang hidup,” 

al-Qur’an yang mewujud dalam sosok manusia.26 

Secara universal kajian terhadap living qur’an  merupakan kajian yang 

melihat objek teks-teks yang hidup bukan teks-teks yang mati. fungsi al-Qur’an 

sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia dan orang-orang yang beriman, tapi ini 

juga bisa memasukkan peranan al-Qur’an dalam berbagai kepentingan dan 

konteks kehidupan, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Pendekatan 

ini juga mengkaji produk penafsiran dan relevansinya bagi persoalan masyarakat 

kini dan di sini. al-Qur’an merupakan firman lisan (spoken word), bersamaan atau 

belakangan lalu menjadi scripture (kitab) dan kemudian menjadi literature. Kajian 

                                                 
25 Heddy-Shri-Ahimsa-Putra, “The Living Al-Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi,” 

dalam Jurnal Walisongo 20, 1 (Mei 2012): 236-237. 

26 Mansyur, dkk., Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadits, (Yogyakarta: TH. 

Press, 2007). h. 16. 
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al-Qur’an memberikan sumbangsih bagi pemahaman tentang scripture dan 

literature dalam studi agama-agama.27 

Melalui kajian living Qur'an, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan bagi pengembangan studi al-Qur’an lebih lanjut. Kajian tafsir 

akan lebih banyak mengapresiasi respon dan perilaku masyarakat terhadap 

kehadiran al-Qur'an, tafsir tidak lagi hanya bersifat elitis, melainkan emansipatoris 

yang mengajak partisipasi masyarakat. Pendekatan fenomenologis, sosiologis, 

antropologis dan analisis ilmu-ilmu socialhumaniora serta beberapa disiplin ilmu 

lainnya, tentu menjadi faktor yang sangat menunjang dalam kajian ini.28 

Labih lanjut, living Qur'an dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan 

dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam 

mengapresiasikan al-Qur’an. Seperti fenomena menjadikan al-Qur’an sebagai 

jimat, mantera dan berbagai fenomena lain sebagaimana diungkap di atas. Dari 

kajian ini pula nantinya dapat diketahui lebih komprehensif latar belakang serta 

aspek-apek yang mempengaruhi perilaku “menyimpang” masyarakat tersebut. 

Hingga kemudian, cara pikir klinik secara bertahap dapat ditarik kepada cara pikir 

akademik. Karena menjadikan al-Qur’an hanya sebagai tamīmah yang dapat 

dipandang merendahkan fungsi al-Qur’an, meski sebagian ulama ada yang 

membolehkannya.  

Metode living Qur'an tidaklah dimaksudkan untuk mencari kebenaran 

positivistik yang selalu melihat konteks, tetapi semata-mata melakukan 

“pembacaan” objektif terhadap fenomena keagamaan yang terkait langsung 

dengan al-Qur’an. Sebagai upaya pembacaan teks al-Qur’an yang lebih 

                                                 
27 Muhammad Ali,“Kajian Naskah dan Kajian Living Qur’an dan Living Hadith”, Journal 

of Qur’a>n and H}adi@th Studies 4, No. 2, (2021). 

28 Fazlur Rahman, “Some Recent Books on the Qur’an by Western Authors,” dalam The 

Journal of Religion, 16 No. 1, Januari 1984. Dilihat pada tanggal 1 Maret 2021. 
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komprehensip dari berbagai dimensinya, maka wilayah studi teks al-Qur’an tidak 

lagi merupakan hal yang bersifat elitis, tetapi bersifat emansipatoris yang akan 

mengajak dan melibatkan banyak orang dengan berbagai disiplin ilmu terkait. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini penulis ingin memberikan gambaran tentang cara peneliti 

memperoleh sumber data. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai jenis dan lokasi 

penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan, metode pengolahan dan 

analisis data untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan data yang 

dibutuhkan peneliti. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif1 

dalam bentuk penelitian lapangan (field research)2 dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan pengumpulan data. Penelitian lapangan ini ialah penelitian yang 

bersumber datanya terutama dari objek penelitian pengukuburan di Kecamatan 

Pangkajene Kabupaten Pangkep.Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

mengkaji objek dengan mengungkap fenomena-fenomena yang ada secara 

kontekstual melalui prosesi pengumpulan data yang diperoleh. 

Dalam buku Creswell, J. W. yang berjudul: Research Design: Qualitative 

and Quantitative Approaches,” Sage Publication, 1994, mengemukakan: 

”research that is guided by the qualitative paradigm is defined as: “an inquiry 

process understanding or human problem based on building a complex, holistic 

picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted 

                                                 
1 Kualitatif atau biasa juga disebut naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau 

memiliki karakteristik bahwa data yang diperoleh dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau 

apa yang ada (Natural Setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. 

Lihat, H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, Penelitian Terapan (Cet, I; Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1994), h. 174. 

2 Penelitian lapangan atau field research adalah penelitian yang dilakukan dengan berada 

langsung pada objek yang diteliti terutama dalam hal mengumpulkan data dan berbagai informasi. 

Lihat, H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, Penelitian Terapan, h. 24. 
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in a natural setting” kutipan ini mengandung arti penelitian yang dibimbing oleh 

paradigma kualitatif didefinisikan sebagai: “Suatu proses penelitian untuk 

memahami masalah-masalah amanusia atau sosial dengan menciptakan gambaran 

menyuruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan 

terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar 

(setting) yang alamiah.3 

Sedangkan pernyataan Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, tehnik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.4Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis berharap 

agar mendapat data-data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta atau 

paradigma kebenaran yang ada di lapangan. 

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti langsung di lokasi terkait dengan 

tradisi Tebba’ Kaluku, dan akan mengumpulkan informasi-informasi dari 

beberapa orang yang dianggap lebih tahu dari objek yang diamati. Kemudian 

menjelaskan tentang pandangan al-Qur’an tentang nilai-nilai kesyukuran dalam 

tradisi Tebba’  Kaluku. 

 

 

                                                 

          3 Seto Mulyadi, Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Metohod, (Depok: PT Raja 

Grafiindo Persada, Januari 2019).h. 47-48. 

         4 Suggiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-25, Maret, 

2017). h. 15. 
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2. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang telah dipilih adalah Dusun Parasangan Beru 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros sebagai lokasi atau tempat pengaplikasian 

tradisi Tebba’ Kaluku dengan fokus dan objek yang diteliti adalah tinjauan al-

Qur’an terhadap dalam tradisi Tebba’ Kaluku  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan Menurut Suyuthi Ali pendekatan merupakan sebuah 

proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu objek. Adapun dalam pengertian 

terminologinya Suyuthi Ali menambahkan bahwa pendekatan adalah usaha dalam 

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang 

diteliti. Sehingga pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut 

pandang5, peneliti juga mengutip pandangan dari Abdul Muin Salim yang 

menyatakan bahwa pendekatan merupakan cara berpikir, atau wawasan yang 

dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.6 Adapun pendekatan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Tafsir 

Pendekatan tafsir adalah pendekatan yang mengaitkan ayat-ayat al-Qur’an 

dengan nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi Tebba’ Kaluku adalah suatu 

metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-

Qur’an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur’an 

sebagaimana tercantum dalam mushaf.7 

                                                 
5 Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet. I; 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74. 

6 Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi penelitian Tafsir Maudhu'i (Cet.I; Makassar: 

Salahuddin Press, 2009), h. 76 

7 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Cet. XXII; Bandung: Mizan, 2001), h. 86. 
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Dibandingkan dengan metode tafsir lainnya, metode tahlili adalah metode 

yang paling tua. Dalam melakukan penafsiran, mufassir memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan 

untuk menghasilkan makna yang benar dari setian bagian dari ayat al-Qur’an.  

Dalam menafsirkan al-Qur’an mufassir biasanya melakukan sebagai 

berikut: 

a. Menerangkan hubungan (munasabah) antara satu ayat dengan ayat yang lain 

ataupun satu surah dengan surah yang lain. 

b. Menjelaskan asbab al-nuzul. 

c. Menganalisis mufradat (kosakata) dan lafaz dari sudut pandang bahasa arab. 

d. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. 

e. Menerangkan unsur-unsur fasaha, bayan, dan instrumen i’jaznya bila dianggap 

perlu. 

f. Menjelaskan hukum yang dapat dipetik dari ayat yang luas, khususnya apabila 

ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat tentang hukum. 

g. Menerangkan makna dan maksud syarah dari ayat yang bersangkutan. 

Metode penafsiran ini dilakukan secara berurutan ayat-ayat demi ayat 

kemudian surah demi surah dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan al-

Qur’an. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

mencapai pengertian tentang makhluk manusia yang mempelajari keragaman 

bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya.8 Pendekatan ini dibutuhkan untuk 

mengetahui tradisi Tebba’ Kaluku sebagai pola perilaku dan kepercayaan pada 

                                                 
8 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 5. 
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masyarakat Dusun Parasangang Beru. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan 

yang mempelajari kehidupan dan perilaku masyarakat dengan hubungan timbal 

balik antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan masyarakat. 

Sehingga diharapkan tradisi Tebba’ Kaluku ini dapat dilihat dari sudut pandang 

manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan. 

Adapun metode antropologi yang relevan dengan tradisi dalam kaitannya 

dengan nilai kesyukuran dalam al-Qur’an adalah metode akulturasi, yaitu 

perpaduan antar dua kebudayaan atau tradisi yang membentuk kebudayaan baru 

tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data penelitian didasarkan pada kemampuan 

dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu yang menjadi 

penelitian dan mencari sumber literatur sebanyak mungkin. Agar kebenaran yang 

kita inginkan sesuai dengan fakta dan kongkrit. Penentuan sumber data dalam 

penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa 

subjektif sehingga penentuan informan sebagai sumber utama menggali data 

adalah memiliki potensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai 

Tradisi Tebba’ kaluku 

Adapun sumber data yang digunakan peneliti berdasarkan judul yaitu: 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, 

kelompok fokus dan panel atau hasil wawancara peneliti dengan narasumber.9 

Data primer diperoleh dari informan, informan adalah orang yang diwawancarai, 

                                                 
9 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

H. 74. 
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dimintai informasi oleh pewawancara dari suatu objek yang diteliti.10Adapun 

dalam pemilihan responden (sampling) peneliti menggunakan teknik Sampling 

nowball, yang dimaksud dengan teknik sampling snowball atau biasa juga disebut 

dengan teknik bola salju, di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari 

satu responden ke responden yang lain.11 Adapun data tersebut diperoleh langsung 

dari lokasi penelitian yaitu di dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. Maros, 

dan langsung dari para informan yang dianggap mampu memberikan informasi 

tentang objek yang sedang diteliti yaitu “Tradisi Tebba’ Kaluku” yang dilakukan 

oleh masyarakat Dusun Parasangang Beru Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, yang tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.12 Sumber data 

sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen dan juga buku-buku yang 

relevan dengan objek yang sedang dikaji oleh peneliti. 

Data tertulis merupakan bagian data sekunder yang menjadi penambah 

bahan acuan informasi bagi peneliti. Adapun data yang dimaksud  yaitu: 

a. Dokumen maupun arsip yang dapat memberikan keterangan secara jelas terkait 

dengan kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, sosial-

ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial-keagamaan yang ada di lokasi 

penelitian. 

b. Literatur-literatur tertulis dan beberapa hasil penelitian yang sejalan dengan 

objek kajian yang diteliti. Sumber data yang dimaksud seperti laporan 

                                                 
10 Burhan Bungin, penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, Edisi I,(Cetak. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 108. 

11 Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan” Comtech5, 

no.2 Desember 2014, h 1113. https.//media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-

sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf. diakses 20 januari 2021. 

12 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),h. 91. 
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penelitian ilmiah, skripsi, tesis, buku-buku, jurnal, artikel internet dan lain-lain 

guna memperkaya informasi tertulis yang berkaitan dengan dengan apa yang 

diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun tehnik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data di lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Library Research, yaitu cara pengumpulan data yang dipergunakan dengan 

mengutip pendapat para ahli dari hasil bacaan buku. Cara mengutip juga 

dipergunakan dala dua bentuk yaitu: 

a. Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat ahli sesuai dengan aslinya yang 

di buku-buku bacaan.# 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat ahli yang dikutip dari 

buku bacaan dengan mengubah sebagian redaksinya, namun maksud dan 

tujuannya tetap sama. 

2. Field research, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

secara langsung ke lapangan penelitian yang ditentukan dalam judul skripsi, yang 

dilakukan dengan beberapa metode yaitu dengan wawancara (interview), obsevasi 

dan dokumentasi. 

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.13 Observasi adalah suatu metode 

pemgambilan data secara empirik atau langsung yang sesuai dengan fokus 

penelitian.Hal yang diobservasi hendaknya diperhatikan secara detail. 

Dengan menggunakan metode observasi ini, bukan hanya yang telah 

didengar saja yang akan dijadikan informasi, melainkan geraka-gerik dan 

raut wajah pun (body language) mempengaruhi observasi dilakukan.  

                                                 
13 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 75. 
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Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas pertimbangan 

bahwa data yang dikumpulkan secara efektif jika dilakukan secara langsung 

mengamati objek yang diteliti.Penulis menggunakan teknik ini untuk 

mengetahui realita yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis 

tentang tinjauan al-Qur’an terhadap tradisi Tebba’ Kaluku di pemakaman 

dusun Parasangan Beru Kec. Bontoa Kab. Maros. 

b. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadaka 

tanya jawab kepada para informan.14 Untuk mengetahui dan menggali 

jawaban lebih dalam dengan mencatat jawaban dari informan yang 

diwawancarai.15 Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan melalui Tanya jawab dan percakapan langsung dengan 

sumbernya dengan maksud untuk mengumpulkan informasi.Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitia ini adalah wawancara bebas 

yang artinya penulis menyiapkan pokok-pokok masalah yang dipertanyakan 

dalam pertanyaan pihak yang diwawancarai. Pewawancara  menggunakan 

tujuan penelitian sebagai pedoman. 

  Dengan menggunakan metode wawancara ini peneliti berharap agar 

mendapatkan data yang valid tentang Bagaimana tinjauan al-Qur’an 

terhadap tradisi Tebba’ Kaluku di pemakaman dusun Parasangan Beru Kec. 

Bontoa Kab. Maros. Adapun yang menjadi kebaikan dari wawancara ini 

yakni responden tidak menyadarai sepenuhnya bahwa ia sedang 

diwawancarai. 

                                                 
14 Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

133. 

15 Muh. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 108. 
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c. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencatat arsip-

arsip atau dokumen yang memiliki kaitan dengan judul yang diteliti dan 

sebagai bahan untuk melengkapi dari dar hasil observasi dan wawancara. 

Dari uraian di atas maka, dapat difahami bahwa dokumentasi 

merupakan alat tambahan yang bisa menjadi pelengkap untuk menguji 

keabsahan dalam penelitian ini, metode ini bersifat autentik yang lebih 

menjamin kebenarannya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-

data yang tertulis dan digunakan untuk melengkapi dan mengecek data-data 

yang diperoleh dari sisi wawancara dan observasi. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian disini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.16 Pada pengelolaan data kualitatif ini ditikberatkan pada cara berfikir 

induktif, dikarenakan pada umumnya berpijak dari kasus-kasus khusus yang 

diinterpretasikan, untuk disusun sebagai suatu generalisasi yang berlaku umum.17 

Adapun instrumen yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data yakni 

dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti kamera, alat perekam suara, alat 

tulis menulis dan beberapa alat lainnya yang digunakan  ketika melakukan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan dua kegiatan yang saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penelitian ilmiah. Burhan 

                                                 
16 Suharsimi Arikunto, manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 

h. 134. 

 17 Nawawii dan Hadarii, Instrument Penelitian Bidang Social, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, Cet Ke-2. 1995).  h. 51. 
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Bungin dalam bukunya yang berjudul “Analisis Data Penelitian Kualitatif” 

menjelaskan bahwa kedua komponen tersebut berjalan secara simultan atau 

berlangsung secara serentak. Dalam buku yang sama juga memaparkan teori  

Miles dan Huberman yang menjelaskan proses penelitian data berbentuk siklus, 

bukan linear.18 Berikut adalah bagian-bagian metode yang disusun oleh Miles dan 

Huberman, diantaranya sebagai berikut: 

a. Collecting (Pengumpulan Data) 

Penelitian mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek penelitian 

yang dihasilkan dari metode observasi, wawancara, dokumentasi maupun data-

data pendukung lainnya berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah 

penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data 

selanjutnya. 

b. Reducing (Penyaringan/Pemilihan Data) 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah 

mereduksi data yang mencakup kegiaatan analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat 

ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang 

penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari 

catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan. 

c. Displaying (Penyajian Data) 

Setelah melakukan reduksi atau pemilihan data, langkah selanjutnya yaitu 

sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data yang dimaksudkan untuk 

                                                 
18 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Cet II; Jakarta: PT. Raja Grapindo 

Persada, 2003), h. 6. 



40 
 

 
 

menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan simpulan serta memberikan tindakan. 

d. Concluding (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Di mana hasil dari 

pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan akan dijadikan bahan acuan 

dalam menarik kesimpulan awal yang akan dikemukakan. Namun, kesimpulan 

awal tersebut dapat berubah apabila peneliti menemukan data-data yang lebih 

akurat. Pada tahap ini, peneliti akan menginterpretasikan data-data yang diperoleh 

dari ketiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi untuk menentukan kebenaran atau pembetulan rasional terhadap 

hipotesis.  

2. Teknik Analisis Data 

Dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dibuatlah catatan lapangan 

secara lengkap. Adapun catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi. 

Berdasarkan catatan lapangan tersebut langkah selanjutnya adalah membuat 

reduksi data. Reduksi data berupa pokok-pokok temuan yang penting. Dari 

reduksi data kemudian di ikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita 

sestematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dan mudah 

dipahami. Pada langkah selanjutnya yaitu sajian data yang dilengkapi dengan 

beberapa faktor pendukung antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan 

sebagainya. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskanlah 

kesimpulan sementara. 

Kesimpulan sementara tersebut senantisa akan terus berkembang sejalan 

sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan 

didapatkan suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya di lapangan. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini 
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berlangsung, yaitu terjadi interaksi yang terus menerus antara tiga komponen 

analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data-data baru yang dirasakan bisa 

menghasilkan data yang lebih lengkap lagi sehigga dapat dirumuskan kesimpulan 

akhir dari penelitian ini. Adapun dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat 

terhindar dari unsur subjektifitas, maka dilakukan upaya untuk melengkapi data-

data kualitatif, dan mengembangkan “intersubjektifitas” melalui diskusi dengan 

orang lain. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Peneletian 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Maros Utara resmi dibentuk dan diundangkan pada tanggal 23 

Mei 1992 menjadi kecamatan defenitif. Alasan pembentukan tersebut karena 

semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan di wilayah Kabupaten Maros dalam wilayah Provinsi Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah 

tesebut.1  

Pembentukan kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros juga 

berpedoman kepada ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Wilayah Kecamatan Maros Utara 

merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Maros Baru (Desa 

Pajukukang, Desa Tunikamaseang, Desa Tupabbiring, Desa Bontolempangang, 

Desa Salenrang, dan Desa Marannu) dengan pusat pemerintahan berada di Desa 

Tunikamaseang. Hal ini didasarkan pada dasar hukum Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 28 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3 dan Pasal 9 Ayat 

7.  

Kemudian pada hari kamis, tanggal 22 Agustus 1996, DPD II KNPI 

Kabupaten Maros mengadakan "Seminar Pemekaran dan Perubahan Nama 

                                                 
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Maros, diakses pada 16 Januari 2022. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Maros_Baru,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajukukang,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajukukang,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Tunikamaseang,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Tupabbiring,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontolempangang,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Salenrang,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Marannu,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/KNPI
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Maros
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Kecamatan" dengan berlandaskan latar belakang kesejarahan sekaligus sebagai 

pemantapan jati diri Maros melalui kilas balik sejarah. Upaya DPD II KNPI 

Maros pada waktu itu mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari para 

budayawan dan pemerhati sejarah. Nama yang sarat dengan muatan historis 

memang punya arti tersendiri, terutama bagi orang-orang yang menghormati jati 

dirinya.  

Bertolak dari hasil seminar tersebut, maka Bupati KDH Tingkat II 

Kabupaten Maros, Nasrun Amrullah (cucu dari H. Andi Page Manyanderi Petta 

Ranreng, Petta Imam Turikale III), lewat Surat Bupati KDH Tingkat II Kabupaten 

Maros, No.146.1/276/Pem. Tgl. 19 September 1996, meminta Persetujuan DPRD 

Tingkat II Maros untuk Pembentukan/Pemekaran Kecamatan. DPRD Tingkat II 

Maros kemudian membentuk panitia khusus yang kemudian membahas dan 

menetapkan pembentukan/pemekaran kecamatan yang telah ada serta diberi nama 

sesuai dengan nama distrik yang pernah ada.  

Pemekaran wilayah dan perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi 

Kecamatan Bontoa secara resmi dirubah, dimekarkan, dan diundangkan pada 

tanggal 3 Agustus 2001. Alasan pembentukan/pemekaran kecamatan baru karena 

semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk 

memperlancar pelayanan masyarakat serta mempercepat pemerataan 

pembangunan dan alasan perubahan nama tersebut didasarkan pada nilai historis.2 

Adapun dampak hasil pembentukan kecamatan baru, yakni Kecamatan 

Lau di sebagian wilayah Kecamatan Maros Utara, maka sebagian wilayah 

Kecamatan Maros Utara (Desa Marannu dan Desa Bonto Marannu) mengalami 

pengurangan luas wilayah. Wilayah Kecamatan Maros Utara atau Kecamatan 

                                                 
2Sumber data: kantor Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Maros Tahun 2022 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Budayawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasrun_Amrullah
https://id.wikipedia.org/wiki/Marannu,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Bonto_Marannu,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Maros
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Bontoa berkurang setelah Desa Marannu dan Bonto Marannu masuk dalam 

wilayah administratif Kecamatan Lau. Sekarang wilayah Kecamatan Bontoa 

meliputi Kelurahan Bontoa, Desa Bonto Bahari, Desa Ampekale, Desa 

Tunikamaseang, Desa Tupabbiring, Desa Minasa Upa, Desa Salenrang, Desa 

Pajukukang, dan Desa Bontolempangan. Dasar hukum pembentukan Kecamatan 

Lau dan Perubahan Nama Kecamatan Maros Utara adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2001 dengan rincian Bab II Pasal 2 Ayat 1, 2, 

dan 3 dan Bab III Pasal 4 Ayat 1 dan 2. 

Bontoa  adalah nama sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten 

Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di 

Panjalingan, Kelurahan Bontoa dengan jarak 6 km dari Kota Turikale yang 

merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maros. Sebelum tahun 

2001, Kecamatan Bontoa bernama Maros Utara. Pergantian nama tersebut 

didasarkan pada nilai historis. Kecamatan Maros Utara kala itu dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1992 Pasal 5 dari hasil 

pemekaran wilayah Kecamatan Maros Baru tertanggal 23 Mei 1992 dengan 

membawahi 6 desa. Saat ini Kecamatan Bontoa terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 

8 (delapan) desa dengan 37 (tiga puluh tujuh) lingkungan/dusun yang merupakan 

satu kesatuan dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan di Kecamatan Bontoa.3 

Kecamatan Bontoa memiliki luas 93,52 km² dan penduduk berjumlah 

28.705 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 306,94 jiwa/km² pada 

Sebelah utara berbatasan Sungai Binanga dan Kabupaten Pangkep (Kecamatan 

Pangkajene dan Kecamatan Minasate’ne) 

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lau dan Kecamatan 

Bantimurung 

                                                 
3 Sumber data: kantor Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Maros Tahun 2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale_(kota)
https://id.wikipedia.org/wiki/2001
https://id.wikipedia.org/wiki/Maros_Baru,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Maros
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b. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

c. Sebelah Timur berbatyasan dengan Kecamatan Bantimurung dan Kabupaten 

Pangkep (Kecamatan Balocci) 

2. Sejarah Kecamatan Bontoa 

Bontoa sebenarnya adalah nama yang ‘masahoro’ (makassar: masyhur, 

terkenal). Di tiap – tiap daerah Bugis Makassar di Sulawesi Selatan dapat 

dipastikan ada kampung atau wanua yang dinamai Bontoa atau Bonto, sama 

halnya dengan nama Tanete atau Tanetea. Bontoa yang penulis maksudkan dalam 

tulisan ini adalah ‘Bontoa Marusu’, berada di Maros, kecamatan paling utara 

‘Butta Salewangan’ (nama lain Kabupaten Maros) ini dalam sejarahnya 

merupakan salah satu wilayah kekaraengan dalam lingkup Kerajaan Toddo 

Limayya ri Marusu’, satu kerajaan kecil penerus Dinasti Kerajaan Marusu’ setelah 

Kerajaan ini ditaklukkan dan dijadikan bawahan Kerajaan Gowa sejak masa 

pemerintahan Raja Gowa IX, Karaeng Tumapakrisika Kallonna. 

Penamaan Bontoa merujuk pada kondisi tanah atau daerah rendah (dataran 

rendah). Dalam Mangkasara' (Bahasa Makassar) sering disebut kata "A'bontoi" 

yang artinya "rendah" atau sering pula dimaknai "sering tergenang air". Meski 

begitu tidak ada kesamaan kondisi semua daerah yang disebut Bontoa atau Bonto 

tersebut, karena "kerendahan" yang dimaksud juga memiliki level rendah dari segi 

topografinya yang berbeda-beda, ada yang rendah, dan ada yang rendah sekali. 

Itulah sebabnya biasa pula kita mendengar istilah "liwa' sikali abbonto'na" untuk 

menunjukkan suatu kawasan yang sangat rendah. Kondisi Bontoa atau Bonto itu 

merujuk kepada kawasan persawahan padi basah, rawa serta daerah dekat akses 

sungai dan laut. 

Menurut Informan, Mannyarang (Umurnya sekitar 80 Tahun), yang 

ditemui penulis di Bontoa, menuturkan bahwa daerah Bontoa (Kecamatan Bontoa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Makassar
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Maros) dulunya juga disebut Tanetea. Kawasan yang dia tunjuk sebagai Tanetea 

tersebut merupakan daerah yang sedikit lebih tinggi dari daerah yang dimaknai 

sebagai "Bontoa". Penulis menduga kalau nama Tanetea adalah nama yang 

diberikan kepada daerah tersebut sebelum orang menamai atau memaknainya 

sebagai Bontoa. Hal ini merujuk dari informasi yang dituturkannya bahwa Bontoa 

adalah daerah yang tidak pernah tenggelam atau tergenang air, sehingga aman 

bagi penduduknya, bahkan kemudian banyak orang datang di daerah tersebut 

untuk bermukim.  

Bontoa saat ini adalah salah satu kecamatan dalam lingkup Kabupaten 

Maros, sebelumnya dinamai Kecamatan Maros Utara, terletak pada perbatasan 

Kabupaten Maros dengan Kabupaten Pangkep. Tentunya sebelum ada penetapan 

wilayah administrasi kabupaten, wilayah perbatasan kedua kabupaten 

berpenduduk Bugis dan Makassar ini tidak seperti adanya sekarang, yang merujuk 

kepada perbatasan Kalibone. Pada masa lampau, daerah ini adalah satu, sampai di 

Mangemba, Soreang, Ka'ba, Panaikang, dan kampung-kampung lainnya. 

3. Wilayah Administrasi 

Kecamatan Bontoa memiliki sembilan wilayah administrasi dengan rincian 

satu berstatus kelurahan dan delapan berstatus desa sebagai berikut : 

 

 

Data Desa di Kecamatan Bontoa 

 

No Desa/Kelurahan Luas (km²) 

1. Desa Ampekele 15,07 

2. Desa Bonto Bahari 15,71 

3. Desa Bontolempangang 12,59 

4. Desa Minasa Upa 8,60 
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5. Desa Pajukukang 15,11 

6. Desa Salenrang 9,60 

7. Desa Tunikamaseang 6,24 

8. Desa Tupabbiring 7,69 

9. Kelurahan Bontoa 2,91 

 Jumlah 93,52 

Sumber data : Kantor Kecamatan Bontoa tahun 2021 

  

4. Kondisi Penduduk 

Kecamatan Bontoa memiliki luas 93,52 km² dan penduduk berjumlah 

28.705 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 306,94 jiwa/km² pada 

tahun 2019. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Bontoa pada tahun 

tersebut adalah 97. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 

penduduk laki-laki. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Kecamatan Bontoa 

dari tahun ke tahun: 

 

Tabel Data Penduduk 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Total Penduduk Kepadatan 

Penduduk 

2009 13.273 14.016 27.289 291,80 

2010 12.912 13.661 26.573 284,14 

2011 12.917 13.666 26.583 284,25 

2012 12.929 13.659 26.588 284,30 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_jenis_kelamin_manusia
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2013 13.032 13.816 26.848 287,08 

2014 13.519 14.136 27.655 295,71 

2015 13.659 14.225 27.884 298,16 

2016 13.795 14.384 28.179 301,32 

2017 13.921 14.391 28.312 302,74 

2018 14.044 14.471 28.515 304,91 

2019 14.166 14.539 14.539 306,94 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

Kependudukan Kecamatan Bontoa 

Sumber Data : BPS Kabupaten Maros 

 

 

B. Prosesi tradisi Tebba’ Kaluku di pemakaman dusun Parasangang Beru 

Keragaman suku bangsa yang tersebar di Nusantara merupakan kondisi 

objektif yang penting dan sangat berpengaruh dalam kesuluruhan proses 

penyebaran dan pembentukan tradisi Islam di Indonesia perbedaan suku itu tidak 

hanya menyangkut perbedaan bahasa, adat istiadat, dan sistem sosio-kultural pada 

umumnya, tetapi juga perbedaan orintasi nilai yang menyangkut sistem keyakinan 

dan keragaman masyrakat. 

Kepercayaan dan tradisi lokal dalam masyarakat yang masih terdapat sisa-

sisa tradisi menghalithikum (adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-

bangunan dari batu besar, seperti menhir adalah tugu yang melembangkan arwah 
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nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan. Dolmen adalah bentuknya seperti 

meja batu berkikqn tiang satu dan merupakan tempat sesaji).  

Pada dasarnya tertumpu pada keyakinan tentang adanya aturan tetap yang 

mengatasi segala yang terjadi dalam alam dunia. Tradisi kepercayaan dan sistem 

sosial budaya adalah produk masyakarat lokal dalam menciptakan keteturan. 

seperti tradisi lokal itu adalah melakukan upacaraa adat, dan melakukan selamatan 

serta melakukan upacara peralihan hidup.. 

Tradisi tebba’ kaluku merupakan tradisi masyarakat tepatnya warga 

Kecamatan Bontoa yang dilakukan dengan maksud pengharapan agar orang yang 

meninggal akan mendapati alam atau kehidupan yang indah sebagaimana rasa 

yang enak pada buah kelapa tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak 

Wajedi: 

‘’Dari cerita orang tua dulu bahwa awalnya tradisi tebba kaluku ini terjadi 

dikarenakan pengganti air yang akan disiram di pemakaman. Namun 

dulunnya air kurang dan orang berinisiatif untuk mengganti air itu dengan 

air kelapa dan sejak itulah masyarakat mencocoknya khasiat yang 

terkandung dalam kelapa sebagai perwujudan simbolik untuk si mayit’’ 

Sebelum prosesi Tradisi temba kaluku di atas kuburan  ada beberapa ritual 

yang harus di lakukan, dan dalam setiap ritual tersebut memiliki makna di 

dalamnya. Berikut ini prosesi yang mesti perlu dipersiapkan dan dilaksanakan: 4 

1. Persiapan Prosesi Tradisi Tebba’ kaluku 

a) Penentuan Waktu 

Masyarakat biasanya melakukan tradisi tersebut ketika setelah si mayit 

dikebumikan  

b)  Rappo na Kaluku (Buah Kelapa Tua) 

Kelapa tua yang sudah dikupas serabutnya memiliki makna simbolik yakni 

pengharapan agar sang mayit mendapatkan tempat yang nyaman dan selamat di 

                                                 
4Wawan Cara Sayyed Kaharuddin Assegaf, Tokoh Masyarakat, (maros: Umur 50 Tahun), 

Selasa-30-Agustus-2021 
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alam kubur atau yang diistilahkan supaya mendapat janna-janna, tenne-tenne bara 

battu ji  kamaseangnna karaeng taala. 

c) Berang (Parang)  

Berang atau semacam benda tajam merupakan alat yang digunakan untuk 

memotong kelapa. Syaratnya mesti tajam, yang telah diasa sehingga dalam 

menggunakannya dapat sekali saja tebasannya. 

d) Pakaian Se’re Set (pakean satu set) 

Artinya seseorang yang diamanahkan oleh pihak keluarga untuk 

melakukan tebba sikaliyya mesti memakai pakaian yang lengkap mulai songkok, 

baju muslim sampai sarung tidak boleh ganjil maksudnya tidak boleh tidak ada 

dari 3 pakaian utama. 

e) Tupanrita 

Tupanrita merupakan tokoh agama yang diberi tugas oleh keluarga yang 

berduka agar melakukan prosesi tebba’ kaluku dengan cara sekali tebas (tebba 

sikaliyya). Meskipun tugas itu diberikan pada tupanrita tapi pada dasarnya 

keluarga dekatnya pula bisa melakukannya tetapi karena ada kekhawatiran, jangan 

sampai dalam proses tebba sikaliyya tidak jadi maka malah menjadi pamali. Hal 

ini senada yang dikatakan oleh tokoh agama. 

“Sebenarnya bisa juga dari pihak keluarga untuk tebba sikaliyya tapi 

karena adanya kekhawatiran dari pihak keluarga sebab kapan tidak 

terpotong dalam sekali tebasan maka dianggap pamali”.5 

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa dalam tradisi tebba’ kaluku 

perlu ada persiapan yang mesti dipenuhi sebab hal ini merupakan sara’ turun 

temurun yang dilakukan oleh nenek moyang. 

                                                 
5Wawan Cara Herianto ,Tokoh masyarakat Setempat (Kecamatan Bontoa Umur 30 thn). 

Jum’at 18 Desember 2021. 
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2. Tahap Pelaksanaan Tradisi Tebba’ Kaluku 

Sebelum, prosesi Tradisi Tebba’ Kaluku kaluku di pemakaman  ada 

beberapa ritual yang harus di lakukan, dan dalam setiap ritual tersebut memiliki 

makna di dalamnya. Berikut ini prosesi yang mesti perlu dipersiapkan dan 

dilaksanakan:  

Sedangkan prosesi tradisi tebba’ kaluku di atas kuburan meliputi:6 

a) Sang mayit di kebumikan dimana sang mayit ditimbun dengan tanah. 

b) Sang mayit di doakan oleh pak imam bersama para jamaah yang ikut 

menghadiri pemakaman di kuburan. 

c) Membaca basmalah (lafaz Bismillahi Rohmani Rahim) 

d) Sang imam membacakan doa Talqin, Menabur bunga dan meletakkan 

buah kelapa diatas kuburan. 

e) Barulah tupanrita (perwakilan yang diperintahkan oleh pihak kluarga yang 

berduka) melakukan tebba’ kaluku yang dilakukan dengan sekali tebasan 

(Tebba Sikaliya). 

3. Setelah pelaksanaan Tradisi tebba’ Kaluku 

a) Makam simayit di siram air dan merapikan kuburan simayit  

b) Memasangkan atau mengikat payung di batu nisan simayit 

c) Semua pengantar simayit akan kembali kerumah masing-masing 

Dari penjelasan di Atas dapat kita katakan bahwa perihal persiapan dan 

prosesi tradisi tebba’ kaluku di atas kuburan tersebut gampang-gampang susah 

harus dilakukan sesuai kebiasaan yang telah dilakukan oleh pendahulu. 

 

                                                 
6 Ince Manggasi, Pemerintah Setempat, (Kecamatan Bontoa: Umur 70 thn), Jum’at 28 

Agustus, 2021. 
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C. Pemahaman masyarakat di dusun Parasangang Beru Kec. Bontoa Kab. 

Maros tentang tradisi Tebba’kaluku 

Islam datang dan berkembang ditengah-tengah masyarakat tidak 

sepenuhnya melarang ataupun mengubah budaya setempat tetapi memberikan 

adat selama tidak bertentangan dengan syariat islam atau sejalan dengannya. 

Masyarakat kecamatan Bontoa khususnya di Dusun Parasangang Beru 

kebudayaan dari mereka yang beragama islam.  

Walaupun demikian masyarakat di kecamatan ini masih melakukan tradi-

tradisi leluhur mereka, begitupun dengan adat upacara kematian. Masyarakat 

dusun Parasangang Beru  yang masih memegang tradisi leluhur mereka, bukan  

diakibatkan karena masyarakat primitif tetapi mengikuti arus perkembangan 

global dan mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan leluhurnya.  

Tradisi masyarakat pada dasarnya dilakukan untuk menghormati leluhur 

dan Tuhan. Pelaksanaan tradisi tersebut bagi sebagian masyarakat menganggap 

bahwa ada arti tersendiri sehingga harus tetap dijaga dan dilestarikan.7 Tradisi 

seperti ini dianggap sebagai bentuk pengharapan atau doa kepada orang yang telah 

meninggal dengan melalui media kelapa. Disamping itu tradisi tersebut juga 

sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara keluaraga yang 

ditinggalkan dengan masyarakat sekitar. 

Membelah kelapa dengan maksud mendoakan orang yang meninggal, agar 

orang yang meninggal mendapatkan keselamatan dan juga mendapatkan kebaikan 

serta ketenangan di alam kubur. Pada dasarnya membelah kelapa, juga merupakan 

salah satu bentuk pengharapan dari pihak keluarga yang ditinggal terhadap orang 

yang sudah meninggal itu agar mendapat ampunan dari Allah. Yang dimaksud 

                                                 
7 Niels Mulder. Agama Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 54. 
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dari kata ampunan ini yakni agar orang yang meninggal ini diringankan 

siksaannya di alam kubur. Membelah kelapa bagi masyarakat dusun Parasangang 

Beru diimplementasikan setelah pembacaan talkin, tradisi ini dilaksanakan pada 

saat adanya orang yang meninggal, dan tradisi membelah kelapa dilakukan diatas 

bumbungan kuburan orang yang meninggal. Berkenaan dengan tradisi Tebba’ 

Kaluku ini, ada sebuah hadis Nabi yang menceritakan ketika pelepah kurma yang 

dijadikannya sebagai media dalam memohon ampun kepada Allah swt atas orang 

yang sudah mati. Hadisnya yaitu: 

دُ بْنُ قدُاَمَةَ قَالَ حَدَّثنََا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ  أخَْبَرَنَا مُحَمَّ

 ُ ِ صَلَّى اللََّّ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائطٍِ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ أوَْ الْمَدِينَةِ سَمِعَ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعَُذَّبَانِ وَمَا يعَُذَّبَانِ فِي كَ  ِ صَلَّى اللََّّ بِيرٍ ثمَُّ يعَُذَّبَانِ فِي قُبُورِھِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

نَ أحََدھُُمَا لََ يَسْتبَْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْْخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثمَُّ دعََا بِجَرِيدةٍَ قَالَ بَلَى كَا

ِ لِمَ فَعَلْتَ ھَذاَ  قَالَ فَكَسَرَھَا كِسْرَتيَْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُل ِ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللََّّ

يخَُفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا أوَْ إِلَى أنَْ يَيْبسََالَعَلَّهُ أنَْ   

Terjemahnya : 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bij Qudamah dia berkata; 

telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu 

Abbas dia berkata; Rasulullah saw pernah melewati salah satu pekuburan 

di Mekkah atau Madinah, beliau mendengar dua orang sedang disiksa di 

dalam kubur mereka, maka Rasulullah saw bersabda: “keduanya sedang 

disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar.” Kemudian beliau 

bersabda: “Benar, salah seorang diantara keduanya tidak membersihkan 

dari kencingnya dan yang lainnya melakukan adu domba.” Kemudian 

beliau meminta pelepah kurma lalu memecahnya menjadi dua dan 

meletakkan di atas kuburan masing-masing satu pecah pelepah. 

Dinyatakan, “wahai Rasulullah, mengapa ebgkau melakukan hal ini?” 

beliau menjawab: “Barangkali itu bisa meringankan azab dari mereka 

berdua selama dua pelepah ini belum kering, atau sampai dua pelepah ini 

kering.”8 

  Pada hadis ini Rasulullah saw menjadikan pelepah kurma sebagai media 

dalam memohon kepada Allah agar siksaan dari kedua orang yang sudah mati 

                                                 
8 https://www.hadits.id/hadits/nasai/2041 diakses pada tanggal 2 Februari 2022 

https://www.hadits.id/hadits/nasai/2041
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tersebut dapat diringankan. Pada dasarnya apa yang dilakukan Rasulullah menjadi 

sesuatu yang baik dan ditiru oleh orang-orang dalam menjadikan sebuah media 

dalam melakukan pengharapan kepada orag yang sudah mati, karena tidak ada 

lagi sesuatu yang ditunggu oleh mereka yang sudah mati kecuali doa yang 

dikirmkan kepada meraka dari orang-orang terdekat darinya. 

 

Masyarakat Dusun Parasangang Beru meyakini bahwa tradisi membelah 

kelapa dapat memberikan ampunan kepada orang yang meninggal melalui 

pemotongan kelapa yang telah dilakukan. Tradisi ini dilakukan oleh satu orang 

dan yang melakukan hal ini adalah orang yang berada disekitar pemakaman itu. 

Dan lebih baiknya dilakukan dari pihak keluarga untuk tebba’ sekalia akan tetapi 

karna adanya kekhawatiran dari pihak keluarga sebab kapan tidak terpotong 

dalam sekali tebasan maka dianggap pamali.  

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyed Kaharuddin 

Assegaf, S.Ag: 

‘’Tradisi tebba kaluku merupakan simbol dari salah satu anjuran syariat 

karena didalamnya terdapat ajaran ajaran dalam islam. Dan pastinya ini 

dilakukan sebagai bentuk memohon ampunan kepada tuhan akan si 

mayit.’’9 

Sebelum melaksanakan tradisi ini pihak keluarga harus mempersiapkan 

terlebih dahulu bahan yang akan digunakan untuk proses membelah kelapa 

(Tebba’ kaluku) yakni kelapa tua  dan parang yang tajam. Setelah semua alat 

untuk melakukan proses Tebba’kaluku itu siap maka kelapa tersebut di belah dan 

air kelapa yang bersih tersebut di siramkan di atas tanah kuburan itu. Kemudian 

setelah semua selesai, kelapa tersebut bisa di bawa pulang kerumah kemudian isi 

dari kelapa tersebut bisa di ambil dan di gunakan oleh pihak keluarga akan tetapi 

                                                 
9 Wawan Cara Sayyed Kaharuddin Assegaf, S.Ag, Tokoh Agama, (Kecamatan Bontoa), 

umur 50 tahun, tanggal 18 Desember 2021. 
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kebanyakan orang tidak mengambilnya karna ada juga orang yang mengatakan 

pamali akhirnya kelapa itu  saja diletakkan diatas kuburan.. 

Masyarakat dusun parasangan beru merupakan masyarakat yang masih 

menjaga dan memegang teguh tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang telah ada 

sejak zaman dahulu. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyrakat sehari-hari 

yang didasarkan pada nilai-nilai moral serta masih melakukan ritual yang mereka 

anggap membawa keselamatan dan ampunan bagi orang yang meninggal dan 

keikhlasan bagi keluarga yang ditinggal.  

Seperti halnya tradisi tebba’ kaluku yang sudah dilakukan sejak lama, 

banyak narasumber yang memberi keterangan bahwa tradisi tersebut telah 

berlangsung ketika zaman kakek dan nenek moyang tersebut. Tersirat dari 

perkataan salah satu tokoh masyarakat yang biasa disapa Sayyed Kaharuddin 

Assegaf, S.Ag sebagai tokoh agama di Dusun Parasangan Beru. 

“Bahwa tradisi ini ada yang menjalankan dan disisi lain sudah ada yang 

meninggalkan tradisi ini. Artinya didesa parasangan beru ketika ada orang 

yang meninggal dunia dan melakukan tradisi tebba’ kaluku  diatas 

kuburan. Itu hanya sekali-sekali saja ( tidak sering )”.10 

Kemudian  menurut Dg. Junaido bahwa : 

“Tradisi ini timbul sebelum ada yang namanya pengetatan ajaran agama Islam.’’ 

Adapun dampak di era jaman sekarang pemahaman ajaran islam sudah 

mulai berkembang, bisa jadi disisi lain mengatakan itu bid’ah itu syirik. ini 

sekrang sudah muncul orang yang berani mengatakan seperti itu karna ada yang 

tidak memahami dan juga disisi lain ada yang memahami dari segi pengkajiannya, 

kaloh pengkajian dari sisi agama bisa jadi  menanggapi bahwa tradisi tebba 

kaluku itu bid’ah alasannya karna pada masa nabi tidak perna melakukan ritual 

atau upacara semacam itu dimasanya. akan tetapi bagi orang yang mengetahui 

                                                 
10Wawan Cara Sayyed Kaharuddin Assegaf, S.Ag, Tokoh Agama, (Kecamatan Bontoa), 

umur 50 tahun, tanggal 18 Desember 2021. 
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sejarah tradisi tebba’ kaluku diatas kuburan ini dari segi budayanya bahwa dapat 

memberikan manfaat  bagi orang yang meninggal atau sebagi doa agar supaya 

diberikan ketenangan dan keselamatan di alam kubur. 

Wawancara penulis kepada Imam Desa Parasangan Beru yang 

dikemukakan oleh Dg. Junaido: 

“Tradisi Tebba’ kaluku merupakan tradisi yang masih dilaksanakan oleh 

orang-orang disekitar dusun parasangan beru. Karna tradisi tersebut 

menurut pesan-pesan leluhur kita bahwa duluh itu tebba kaluku dijadikan 

sebagai jima’ (asimah) agar supaya kelapa ini menjadi bantuan amal bagi 

orang yang sudah meninggal”.11 

Menurut pak Wajedi bahwa hukum dari pelaksanan tradisi tebba kaluku: 

“Bahwa dalam tradisi tepatnya masyaraat di bontoa ada banyak faham 

dalam agama. Ada yang setuju dengan adanya tradisi ini namun ada pula 

yang tidak setuju lagi lagi persoalan faham. Namun menurut saya bahwa  

tradisi ini memng tidak ada dalam ajaran islam maka dari pada itu lebih 

kita menjaga kehati-hatian dalam menjalankan agama ini”.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat Dusun Parasangan Beru 

dalam konsep sebagai do’a bagi orang yang meninggal ditunjukan dalam bentuk 

pelaksanaan tradisi tebba’ kaluku bagi masyarakat. 

D. Pandangan al-Qur’an dalam tradisi Tebba’kaluku di dusun Parasangang 

Beru Kec. Bontoa Kab. Maros 

  Kematian adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh setiap 

manusia baik seorang Agamawan, seorang Nabi ateis, cendekiawaan dan 

masyarakat pada umumnya. Mati berarti keluarnya roh, jasad, mati hanya satu, 

tetapi sebab kematian beraneka ragam seperti serangan jantung, tua kecelakaan, 

                                                 
11Wawan Cara Junaido, Tokoh Masyarakat (Kecamatan Bontoa) Umur 63 tahun, Tanggal 

18 Desember 2021.  
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sakit, bunuh diri, dibunuh dan syahid dalam sebuah perjuangan. Jika roh 

seseorang telah keluar dari tubuhnya, berarti ia telah mati.12  

Tetapi pada dasarnya ketika manusia dicabut ruhnya maka ketika itu manusia 

bukan mati, tapi hanya berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah. 

Sebagaiamana di dalam al-Qur’an telah dijelaskan Allah pada QS : Al-

Baqarah/2:154:  

حۡيَاءٓٞ وَلََٰكِن لَه تشَۡعُرُونَ  وَلََ تَقُولوُاْ لمَِن 
َ
َۚ بلَۡ أ َٰتُُۢ مۡوَ

َ
ِ أ  ١٥٤يُقۡتَلُ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه

  

Terjemahnya :  

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di 

jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu 

hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.13 

  Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, asbabun Nuzul ayat ini adalah: 

“Bahwa sehubungan dengan gugurnya sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam, yaitu Tamin bin Al-Hammam pada perang Badar, dan dalam peristiwa 

itu gugur pula sahabat lainnya.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari As-Suddi 

Ash-Shagir, dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu Abbas).14 

  Menurut Imam al-Qurtubi orang-orang tersebut tidaklah mati tetapi hidup. 

Maksudnya meski secara fisik orang tersebut telah tiada, namun jiwa atau ruh 

masih tetap hidup di alam yang berbeda. Kemudian orang-orang tersebut diberi 

rezeki dengan adanya kehidupan baru di alam lain. Adanya orang-orang yang 

syahid atau gugur di medan tempur meninggalkan kesan juga nama baik bagi 

orang-orang yang masih hidup.15 

                                                 
12Mahir Ahmad Ash-Shufiy, Misteri Kematian Dan Alam Barsakh, (Solo: Tiga Serangkai 

2007), h. 11. 

13 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 578 

14 https://baitsyariah.blogspot.com/2021/07/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-154.html diakses 

pada 4 Februari 2022 

15 Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur`an, Juz 5, 

hal 408-410 

https://baitsyariah.blogspot.com/2021/07/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-154.html
https://waqfeya.com/book.php?bid=2538
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  Dalam ayat ini, Allah Ta’ala memberitahukan bahwa orang-orang yang 

mati syahid itu tetap hidup di alam barzakh dengan tetap memperoleh rezeki. 

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Sahih Muslim, Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: 

إِنَّ أرَْوَاحَ الشُّهَداَءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تسَْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثمَُّ تأَوِْي 

لََعَةً، فَقَالَ: مَاذاَ  تبَْغوُنَ؟ إِلىَ قنََادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تحَْتَ الْعرَْشِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اط ِ

فَقَالوُا: يَا رَبَّنَا وَأيَُّ شَيْءٍ نَبْغِي، وَقَدْ أعَْطَيْتنََا مَا لَمْ تعُْطِ أحََداً مِنْ خلقك؟ ثم عاد 

ا رَأوَْا أنََّهُمْ لََ يتُرَْكُونَ مِنْ أنَْ يَسْألَوُا، قَالوُا: نرُِيدُ أنَْ ترَُدَّنَا إِلىَ  عليهم بِمِثلِْ ھَذاَ فَلمََّ

ةً أخُْرَىالدَّارِ  لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ثوََابِ  -الدُّنْيَا فنَقَُاتِلَ فيِ سَبيِلِكَ حَتَّى نقُْتلََ فيِكَ مَرَّ

بُّ جَلَّ جَلََلهُُ: إِن ِي كَتبَْتُ أنََّهُمْ إِليَْهَا لََ يَرْجِعوُنَ. -الشَّهَادةَِ   فيََقوُلُ الرَّ

 

Terjemahnya : 

Artinya: “Bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-

burung hijau yang terbang di dalam surga ke mana saja yang mereka 

kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang 

bergantung di bawah 'Arasy. Kemudian Tuhanmu menjenguk mereka, 

dalam sekali jengukan-Nya Dia berfirman, "Apakah yang kalian 

inginkan?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, apa lagi yang kami 

inginkan, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang 

belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-

Mu?" Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala 

mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan 

permintaannya, akhirnya mereka berkata, "Kami menginginkan agar 

Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami 

akan berperang lagi di jalan-Mu hingga kami gugur lagi karena membela 

Engkau," mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid 

yang tak terperikan itu. Maka Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku 

telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia 

(sesudah mereka mati)." (HR. Muslim: 121)16 

  Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan keadaan orang-orang 

yang beriman secara umum, meskipun para syuhada’ dikhususkan penyebutannya 

                                                 
16 Imam Al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 5 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 
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di dalam al-Quran sebagai penghormatan, pemuliaan dan penghargaan bagi 

mereka.  

  Menurut penulis, ayat ini memberikan penjelasan tentang orang yang mati 

dijalan Allah (Syahid) itu sebenarnya tidak mati, tetapi dia masih hidup dengan 

alam yang berbeda dengan manusia yang masih hidup di alam syahadah. Maka 

bisa dikatan bahwa orang yang mati pada umumnya dia tidak mati secara ruh, 

tetapi hanya mati secara jasmani. Manusia ketika telah dicabut nyawanya maka 

jasadnya akan mati dan ruhnya masih tetap hidup. Sebagaiamana pula pada hadis 

Nabi, yaitu : 

دُ بْنُ قدُاَمَةَ قَالَ حَدَّثنََا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ  أخَْبَرَنَا مُحَمَّ

 ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائطٍِ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ أوَْ الْمَدِينَةِ سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَ رَسُولُ اللََّّ انَيْنِ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعَُذَّبَانِ وَمَا يعَُذَّبَانِ فِي كَ  ِ صَلَّى اللََّّ بِيرٍ ثمَُّ يعَُذَّبَانِ فِي قُبُورِھِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

لَ بَلَى كَانَ أحََدھُُمَا لََ يَسْتبَْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْْخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثمَُّ دعََا بِجَرِيدةٍَ قَا

ِ لِمَ فَعَلْتَ ھَذاَ  قَالَ فَكَسَرَھَا كِسْرَتيَْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُل ِ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللََّّ

لَّهُ أنَْ يخَُفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا أوَْ إِلَى أنَْ يَيْبسََالَعَ   

   

Terjemahnya : 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bij Qudamah dia berkata; 

telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Mujahid dari 

Ibnu Abbas dia berkata; Rasulullah saw pernah melewati salah satu 

pekuburan di Mekkah atau Madinah, beliau mendengar dua orang sedang 

disiksa di dalam kubur mereka, maka Rasulullah saw bersabda: 

“keduanya sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar.” 

Kemudian beliau bersabda: “Benar, salah seorang diantara keduanya 

tidak membersihkan dari kencingnya dan yang lainnya melakukan adu 

domba.” Kemudian beliau meminta pelepah kurma lalu memecahnya 

menjadi dua dan meletakkan di atas kuburan masing-masing satu pecah 

pelepah. Dinyatakan, “wahai Rasulullah, mengapa ebgkau melakukan hal 

ini?” beliau menjawab: “Barangkali itu bisa meringankan azab dari 

mereka berdua selama dua pelepah ini belum kering, atau sampai dua 

pelepah ini kering.”17 

                                                 
17 https://www.hadits.id/hadits/nasai/2041 diakses pada tanggal 2 Februari 2022 

https://www.hadits.id/hadits/nasai/2041
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  Pada hadis ini Rasulullah saw menjadikan pelepah kurma sebagai media 

dalam memohon kepada Allah agar siksaan dari kedua orang yang sudah mati 

tersebut dapat diringankan. Pada dasarnya apa yang dilakukan Rasulullah menjadi 

sesuatu yang baik dan ditiru oleh orang-orang dalam menjadikan sebuah media 

dalam melakukan pengharapan kepada orang yang sudah mati, karena tidak ada 

lagi sesuatu yang ditunggu oleh mereka yang sudah mati kecuali doa yang 

dikirmkan kepada meraka dari orang-orang terdekat darinya. 

  Menurut tokoh masyarakat yaitu bapak Haris : 

“Segala bentuk upacara atau tradisi keagamaan yang telah lama dilakukan 

secara turun temurun oleh masyarakat disini telah kita yakini bahwa 

sesuatu itu adalah hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat 

agama Islam.”18 

  Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-sehari 

membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain serta linkungan sekitar.Manusia 

tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak mungkin hidup sendiri dan menyendiri, 

melainkan membutuhkan hidup berkelompok atau hidup bersama pihak 

lain.Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya disamping itu tiap-tiap 

individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, diawali sampai akhir 

masa hidupnya.  

  Kebudayaan yang beragama, baik yang berbentuk materi maupun 

Immateri yang menunjukkan makna perlunya bagi masyarakat, serta mempunyai 

arti luas, baik dari segi penafsiran maupun perwujudan budaya lokal yang 

berlainan. Adat ialah salah satu perwujudan lokal yang menunjukkan makna 

perlunya dari suatu daerah dengan daerah lain, ekspresi adat tidak sama dan 

bervariasi dari setiap komunitas. Hefner dalam Erni Budiwanti menerangkan 

bahwa adat mempunyai berbagai macam penggunaan regional. Keaneka ragaman, 

                                                 
18 Wawan Cara Haris, Tokoh Masyarakat, (Kecamatan Bontoa), umur 47 tahun, tanggal 

18 Desember 2021. 
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adat tersebut ialah simbol-simbol perbedaan budaya sebagai sumber ciri khas 

masyarakat. 

Agama Islam sangat mementingkan pribadi dan keluarga ahklak yang 

baik, akan menciptakan masyarakat yang baik harmonis itu pula, Hukum keluarga 

menepati posisi yang penting dalam Hukum Islam. Hukum keluarga sangat erat 

kaitannya dengan keimanan seseorang.19 Seseorang muslim akan selalu 

berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah 

diberikan oleh Allah swt. dalam setiap pembuatan pribadi dalam hubungan dalam 

keluarga, sesuai dengan hakikat da’wah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi 

dengan penuh kedamaian tanpa mininggalkan nilai-nilai adat setempat yang telah 

sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam.  

Menurut Puang Kahar mengenai tradisi Tebba’ Kaluku: 

“Bahwa tradisi Tebba’ Kaluku merupakan kebisaan yang terjadi turun 

temurun dalam kehidupan masyarakat  tepatnya dusun Parasangan Beru 

Kec. Bontoa. Perwujudan tradisi ini sebagai simbol dalam menjalankan 

ajaran agama. Tradisi ini mennjadi syiar yang didalamnya mengandung 

pengharapan (doa) untuk si mayit”.20  

Berdoa selain media untuk mengajukan berbagai permohonan kepada 

Allah swt, didalamnya juga terkandung keutamaan yang besar bagi hidup dan 

kehidupan. Di antara keutamaan doa dapat dilihat sebagai berikut: 

d. Pengabul Permohonan 

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dalam hidup ini, baik kebutuhan 

yang bersifat duniawi ataupun kebutuhan yang bersifat ukhrawi. Kebutuhan yang 

bersifat materil maupun kebutuhan yang non materil. Dalam islam, pemenuhan 

semua kebutuhan itu dijamin oleh Allah swt., dengan syarat hamba tersebut mau 

                                                 
19Ahmad Sahnan, Konsep Akhlak Dalam Islam dan Kontribusinya Terhadap 

Konseptualisasi Pendidikan dasar  Islam, (Purwo Kerto; Istitut Agama Negri IAIN, 2018), h.102. 

20Wawan Cara Sayyed Kaharuddin Assegaf, S.Ag, Tokoh Agama, (Kecamatan Bontoa), 

umur 50 tahun, tanggal 18 Desember 2021. 
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berdoa dan memenuhi segala perintah-Nya. Sebagaimana firman Allah swt., 

dalam Q.S: Al-Baqarah/2: 186: 

ْ لَِ  اعِ إذَِا دَعََنِِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلده
ُ
لكََ عِبَادِي عَنّ ِ فإَنِّ ِ قرَِيبٌۖ أ

َ
وَإِذَا سَأ
 ١٨٦اْ بِِ لعََلههُمۡ يرَۡشُدُونَ  وَلُۡۡؤۡمِنُو

Terjemahnya: 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah 

mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 

kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.21 

e. Doa merupakan amaliah utama dan mulia di sisi Allah swt Kedudukan berdoa 

menjadi bengitu mulia karena dalam ritual berdoa terkandung amalia  

Penyembahan Ta’abbud yang menuntut ibadah hati dan fisik. Ibadah hati 

diwujutkan dengan menghadirkan hati, berharap, tawakkal, cinta, serta rasa takut 

kepada-Nya. Sedangkan amalan fisik digambarkan dengan aktifitas raga, 

memfungsikan lisan untuk melaksanakan pengangungan, pemujian, permohonan, 

serta merendahkan diri, merasa tidak memiliki daya upaya, hanya kepada Allah 

swt., Rasulullah saw., bersabda: 

Terjemahnya :  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin yahya telah 

menceritakan kepada kami Abu daud telah menceritakan kepada kami 

'Imran Al Qatthan dari Qatadah dari Sa'id bin Abu Al Hasan dari Abu 

Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak 

ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah subhaanahu dari do`a. (HR. Ibnu 

Majah) 

f. Doa adalah Otak ibadah  

                                                 

. 

21 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 375. 
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Doa merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan disebut sebagai otaknya 

ibdah. peran doa memang sangat penting, sebagaimana pentingnya fungsi otak 

bagi tubuh manusia. Ibadah tidak akan sempurna tanpanya. Baik dan buruk ibadah 

karena berharap doanya akan diijabah oleh Allah swt. Karena begitu besar 

keutamaan berdoa, masihkah kita sombong untuk tidak berdoa kepada-Nya dan 

ragu dengan kekuasaan Allah swt., yang sanggup mengabulkan doa, Intinya 

adalah doa itu adalah otaknya ibadah. 

Senjata orang mukmin 

Hidup ini penuh perjuangan, dan setiap perjuangan butuh senjata agar 

mampu meraih apa yang diinginkan, yaitu kemenangan. Bagi orang mukmin yang 

biasanya digunakan adalah doa. Kekuatan dan kedahsyatan doa sudah tidak 

diragukan lagi, bahkan terus berlangsung dari zaman Nabi Adam as., sampai hari 

kiamat nanti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pada skripsi ini dengan Judul Tinjauan al-Qur’an Terhadap Tradisi 

Tebba’Kaluku di Pemakaman Dusun Parasangan Beru Kec. Bontoa Kab. Maros 

ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik penulis, yaitu : 

1. Adapun prosesi tradisi tebba kaluku di atas kuburan Kec. Bontoa Kab. 

Maros. meliputi persiapan (penentuan waktu, menyiapkan kelapa tua, 

menyiapkan parang, memakai pakaian satu set dengan panrita) dan 

pelaksanaannya (sang mayit dikebumikan, mayit di doakan oleh imam dan 

jamaah, membaca basmalah, membaca doa talqin dengan pemotongan 

tebba sikaliyya). 

2. Adapun pandangan masyarakat tentang tradisi teba kalu ialah tradisi 

merupakan kebiasaan yang mesti dipertahankan dan dilestarikan sebab 

dalam tradisi ini memiliki hal yang positif diantaranya sebagai 

pengharapan doa kepada simayit agar kehidupannya aman dan selamat. 

3. Tinjauan al-Qur’an pada tradisi tebba’ kaluku ini penulis mengangkat dalil 

pada surah Al-Baqarah ayat 154 yang dimana isi dari ayat ini menjelaskan 

bahwa setiap orang yang sudah mati pada dasarnya dia masih hidup, tetapi 

dengan alam yang berbeda. Maka dengan tradisi tebba’ kaluku ini, 

masyarakat menjadikan tebba kaluku menjadi media (washiulah) dengan 

pengharapan atau doa kepada si mayit. 

 

B. Saran dan Implikasi  

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 
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Tradisi tebba kaluku di atsas kuburan di dusun parasangan beru Kec. 

Bontoa Kab. Maros , adat ini sudah dilakukan secara turun temurun, diharapkan 

kepada masyarakat agar melakukannya tanpa melenceng dari ajaran agama Islam. 

Agar kiranya adat atau dalam prosesi yang dilakukan masyarakat yang 

tidak bermanfaat atau tidak ada maksud yang jelas untuk dihilangkan, atau diganti 

dengan pemaknaan baru yang lebih jelas dan bermanfaat. 
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pasangan H. Abd. Hamid dan Hj. Firawati. 

Pendidikan formal di mulai di SD Pulau Barrang 

Caddi dan lulus pada tahun 2010, kemudian 

melanjutkan pendidikan Stanawiah dan Aliah di 

pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros 

dan Lulus pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan 

pendidikan pada tahun 2016 dengan masuk perguruan tinggi di UIN Alauddin 

Makassar pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Prodi Ilmu al-Qur'an dan 

Tafsir dan lulus pada Tahun 2022 dan memperoleh gelar sarjana Agama ( S,Ag.) 

dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan al-Qur'an terhadap Tradisi 

Tebba' Kaluku dipemakaman dusun parasangan beru kec. Bontoa kab. Maros". 


