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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A.  Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ھ

۶ hamzah ’ Apostrof 

 ya Y Ye ي

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. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fath}ah A a ا

 Kasrah I i اَ 

َ
 
 d}ammah U u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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ؘَ  fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى 

 fath}ah dan wau Au a dan u وَ ؘ

Contoh: 

َ ف  ي 
 
 kaifa :     ك

َ
 
ل و   haula :      ه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ؘ…ا|…ىؘ

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ىؚ

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas وؙ

Contoh: 

َ ات   <mata :      م 

ى م   <rama :       ر 

َقَ 
 
ل ي          : qi>la 

مَ  َي  ت  و      : yamu>tu 

4. Ta>’ marbu>t }ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu >t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
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menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َ ال 
ف  ط 
 
أ
 
ةَ  ال ض  و   raud}ah al-at}fa>l :            ر 

ةَ 
 
ل اض 

ف 
 
ةَ  ال ن  ي  د  م 

 
ل
 
 al-madi>nah al-fa>d}ilah :          ا

َ
 
ةَ ا م 

 
ك ح 
 
ل                        : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اَ بَّن   <rabbana :       ر 

ا ن  ي  جَّ
 
 <najjaina :      ن

َ ح ق 
 
ل
 
 al-h}aqq :      ا

مَ   nu“ima :        ن ع  

وَ  د   aduwwun‘ :        ع 

Jika huruf ى ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( َؚ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ى 

Contoh: 

لَ 
ىَ ع         : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

بَ  ر 
ىَ ع        : ‘Arabi> (bukan ‘Arabyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 
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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 diikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

َ س  م  لشَّ
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :       ا

ةَ 
 
ل ز 
 
ل لزَّ

 
 al-zalzalah (az-zalzalah) :       ا

َ
 
ةَ ا ف  س 

 
ل ف 
 
ل      : al-falsafah 

دَ 
 
لا ب 

 
ل
 
 al-bila>du :         ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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. 

Contoh: 

َ ن  و  ر  م 
 
أ  ta’muru>na :      ت 

و عَ  لنَّ
 
 ‘al-nau :         ا

ءَ  ي   syai’un :          ش 

مَ 
 
َأ ت  ر           : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, munaqasyah. Namun, bila kata-

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz{ al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َ ي ن  لٰلَّ اد   di>nulla>h   َّالٰل  billa>h ب 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

الٰلَّ  ةَ   م  ح  يَ  ر  مَ  ف 
 hum fi> rah}matilla>h    ه 

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 diri (orang, 

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dari Abu> 

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

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

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 

Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 

Abu> H{a>mid) 

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.                     =  subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.                    =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.                      =  ‘alaihi al-sala>m 

H                        =   Hijrah 

M                       =  Masehi 

SM                     =  Sebelum Masehi 

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

w.                       =   Wafat tahun 

QS …/…: 4        =  QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR                      =  Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

حةصف  =       ص  

مد مكان  =           بدون 

 صلىَ الٰلَّ عليه و سلم   =    صلعم

 طبعة  =        ط

 بدونَ ناشر  =        دن

الىَ اخره  =        الخَ  الىَ اخرها\

 جزء  =         ج
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                                           ABSTRAK 

Nama  :  Muhammad Nur 

NIM    :  30300116093 

Judul   :  Perspektif QS al-Nisa>’/4: 86 terhadap Tradisi Mabburitta di Kelurahan 

               Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Perspektif QS al-Nisa>’/4: 
86 terhadap Tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung 
Tanah Kota Makassar. Adapun sub masalah adalah: Bagaimana Hakikat Tradisi 
Mabburitta, bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi Mabburitta di Kelurahan 
Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan bagaimana Perspektif 
QS al-Nisa >’/4: 86 terhadap Tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang 
Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Tafsir dan Budaya. Adapun sumber 
data penelitian ini adalah Imam KUA, Penyuluh Agama KUA dan Warga 
Setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, Teknik pengolahan dan analisis data 
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan Awal mula tradisi Mabburitta ialah dari 
zaman nenek moyang kita dulu yakni pada masa kerajaan Gowa sampai turun 
temurun hingga sekarang. Arti Mabburitta ialah di ambil dari kata buritta berarti 
berita, jadi Mabburitta ialah menyampaikan berita atau hajat. Prosesi pertama dari 
tradisi Mabburitta ialah pabburitta datang kerumah keluarga, kerabat dan tetangga 
dengan berpakaian adat baju bodo bagi perempuan dan jas tutu’ bagi laki-laki, 
biasanya yang membawakan undangan boleh perempuan semua sebanyak 7-10 
orang dan boleh sepasang. Mereka datang dengan membawa undangan di lengkapi 
dengan bosara dirangkaikan dengan Mabburitta. pada saat datang kerumah 
seseorang yang akan niburittai, mereka mengetuk pintu rumah yang akan 
didatanginya sambil mengucapkan salam, kemudian paburitta akan dipersilahkan 
masuk dan duduk oleh orang yang niburittai. Perspektif QS al-Nisa>’/4: 86 terhadap 
tradisi Mabburitta ialah bagaimana kita saling menghormati antar sesama 
manusia, dimulai dari mengucapkan salam terhadap sesama Muslim, saling 
menghargai terhadap sesama manusia. Adapun tradisi Mabburitta ini adalah salah 
satu contoh budaya saling menghormati. Baik pada saat datang kerumah seseorang 
yang akan niburittainya memulai dengan ucapan salam dan memberitakan 
seseorang dengan cara yang sopan. Tradisi Mabburitta juga memiliki arti yang 
punya hajatan atau yang mengundang sangat menghormati yang akan diundangnya 
dan nanti sebaliknya, yang diundang akan datang menghadiri undangan tersebut 
sebagai bentuk menghormati undangan yang ia terima. 

Implikasi Penelitian yang penulis paparkan dalam Perspektif QS al-Nisa>’/4: 
86 terhadap Tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung 
Tanah Kota Makassar bahwa tradisi Mabburitta ialah tradisi turun temurun yang 
hingga saat ini masih dipertahankan dan dijaga. Untuk itu penulis memberikan 
saran agar tradisi ini tetap dilestarikan dan dikenal oleh generasi penerus serta 
tidak hilang seiring perkembangan zaman. 
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                                                             BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam. Umat ini meyakininya sebagai 

firman-firman Allah swt. yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi 

terakhir, Nabi Muhammad saw., untuk disampaikan kepada umat manusia 

hingga akhir zaman. 

Dari segi pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat tentang asal kata 

‘al-Qur’an1 di antaranya: 

1. Al-Imam al-Syafi’i (150-204 H), salah seorang imam mazhab yang 

terkenal, berkata 'al-Qur'an' ditulis dan dibaca tanpa hamzah, dan tidak 

terambil dari pecahan fi'il (bukan ism al-musytaq). Ia adalah nama yang khusus 

dipakai untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., 

seperti halnya dengan nama Injil dan Taurat, yang diberikan masing-masing 

kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. 

2. Al-Farra' (w. 207 H), bahasa ahli yang tersohor dan pengarang kitab 

'Ma'aniy al-Quran,' berpendapat bahwa kata al-Qur'an tidak memakai hamzah 

dan terambil dari kata 'qarain,' bentuk dari ' qari>nah Hal ini terjadi karena 

sejumlah besar ayat-ayat al-Qur'an identik dengan yang ditemukan di tempat 

lain, dan sejumlah kecil ayat-ayatnya berfungsi sebagai pengingat apa yang 

ditekankan oleh ayat-ayat lain. 

3. Al-Asy'ariy (w. 324 H), seorang ahli Sunni ilmu kalam dan aliran 

pemuka, berpendapat bahwa kata 'al-Qur'an' tidak memakai hamzah dan 

terambil dari akar kata 'qarana' yang berarti menggabungkan. Hal ini 

 
1Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, al-Madkhal li Dirasah al-Qur’an al-Karim, 

(Cet. I; al-Qahirah: Maktabat al-Sunnah, 1412 H/1992 M), h. 22-23. 
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disebabkan karena surah-surah, ayat-ayat, dan huruf-hurufnya beriring-iringan, 

yang digabungkan dengan yang lain, menghasilkan satu mushaf. 

4. Al-Lihyaniy (w.215 H), seorang ahli bahasa, berkata 'al-Qur'an' itu 

berhamzah, bentuk mashdar dari kata kerja qara'a yang berarti 'bacaan', dengan 

selalu berarti 'ism al-maf'ul' (yang dibacakan). Karena itu, al-Qur'an harus 

dibaca secara utuh. 

5. Dalam bukunya 'Mabahits fi 'Ulûm al-Qur'an,' Dr. Subhi al-Shalih 

menjelaskan bahwa pendapat terpenting adalah yang menyatakan bahwa kata 

'al-Qur'an' merupakan bentuk mashdar dan muradif dari kata 'membaca'. Ini 

dikuatkan oleh pendapat lain, yang mengemukakan bahwa kata 'al-Qur'an', 

secara harf, berasal dari akar kata 'qara'a' yang berarti 'bacaan atau himpunan', 

karena itu merupakan kitab suci yang wajib dibaca.2 

Dari pengertian kata 'al-Qur'an di atas, inilah makna terakhir yang kuat. 

Makna ini mengandung pengertian bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci 

umat Islam yang harus dibaca dan diresapi untuk mengembangkan pemahaman 

baru dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.  

Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk membuktikan pihak-pihak yang melawannya, 

walaupun hanya dengan satu surah daripadanya, “ulama dari berbagai 

golongan mengemukakan beberapa definisi”.3 

Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah yang mengandung mukjizat, 

yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, dengan perantaraan al-Amin 

Jibril a.s., yang tertulis dalam mushhaf, yang dianggap sebagai ibadah bagi 

 
2Harun Nasution (ed.), Ensiklopedi Islam Indonesia, Cet. I; (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 

794. 

3Imam Jala>l al-Di>n al-Suyu>thiy, al-Itqa>n fi ‘Ulum al-Qur’a>n, Juz I; (Beirut: Dar al-Fikr, 

1979), h. 51-52. 
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yang membacanya, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan 

surah al-Nas”.4 

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, Abd. Muin Salim, al-

Qur'an adalah firman-firman Allah swt. yang diwahyukan dengan perantaraan 

malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. sebagai peringatan, petunjuk, 

tuntunan, dan hukum bagi kehidupan umat manusia.5 

Dari pengertian di atas kelihatan bahwa unsur-unsur penting yang 

tercakup dalam definisi al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an adalah firman-firman Allah swt. 

2. Al-Qur'an yang ditulis atau dilafalkan tiada Bahasa Arab, bukan al-

Qur'an. 

3. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw., sebagai penutup Rasul dan yang dibawa oleh malaikat Jibril. 

Hadis tidak dikenal dengan al-Qur'an, karena ia adalah wahyu Allah yang tidak 

dibawa oleh Jibril dan bukan pula firman Allah, melainkan wahyu Allah yang 

diucapkan dengan bahasa Nabi sendiri. 

4. Al-Qur'an harus dibaca oleh banyak orang kepada banyak orang 

(mutawatir). Jika tidak demikian, artinya yang meriwayatkan hanya beberapa 

orang saja tidak dapat dikatakan al-Qur'an. Yang pasti, hadis tidak termasuk 

Al-Qur'an. 

5. Al-Qur’an harus yang tertulis dalam mushhaf (Utsmani), selain dari 

itu, tidak disebut al-Qur’an. 

 

4Lihat, Muzakkirat al-Tawuhi>d wa al-Firaq, h. 45. 

5Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur’an, (Jakarta: Fakultas 

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 24. 
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6. Al-Qur’an harus bersifat tahaddiy (memberikan tantangan) kepada 

siapa yang berkeinginan menantangnya, Tegasnya, al-Qur'an tahan uji, dan 

pasti tidak dapat ditandingi dan dikalahkan oleh siapa pun. 

7. Al-Qur’an dimulai dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah 

al-Nas, selebihnya bukan al-Qur’an, sekali pun sering dilampiri juga, seperti 

pokok-pokok ilmu tajwid, fadhilah-fadhilah al-Qur’an sebagaimana 

kelengkapan al-Qur’an yang kita jumpai sekarang. Tegasnya, al-Qur’an adalah 

mushhaf yang dimulai dengan surah al- Fatihah dan diakhiri dengan surah al-

Nas, yang terdiri atas 114 surah. 

Dari tujuh kriteria tersebut di atas, maka tidak ada lagi celah-celah yang 

memungkinkan bagi manusia atau siapa pun untuk membuat atau memalsukan 

al-Qur’an, karena batasan-batasan yang diberikannya cukup ketat dan jelas. 

Siapa yang memalsukan al-Qur’an, pasti akan segera ketahuan. 

Al-Qur'an berbeda dengan hadis, yang sama-sama berasal dari Allah dan 

diucapkan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis bukan firman Allah, tidak 

mutawatir cara penyampaiannya, tidak mengandung tantangan (mukjizat), 

tidak dijelaskan dengan jelas, dan sebagainya. Karena itu, ada risiko bahwa 

hadis akan salah tempat oleh manusia, karena tidak ada kriteria yang dapat 

menjamin bahwa semua hadis Rasulullah adalah shahih. 

Tahlili berasal dari kata hallala-yuhallilu-tahlil, yang diterjemahkan 

dengan "mengurai, menganalisis”.6 Atau berarti tidak menyimpang darinya 

atau membuka sesuatu.7 Atau membebaskan.8  

 

6Rohi Baalbaki, al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary, (Beirut: Dar el ‘Ilm lil 

Malayin, 1995), h. 290. 

7Ahmad bin Faris bin Zakariya Abul Husein, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, Juz 2; (Beirut: 

Dar al- Fikr, 1979), h. 20. 

8Muhammad bin Mukrim bin Manzur al Afriqy al Mishry Jamaluddin Abu Fadh, Lisān al-

‘Arabi, Juz 11; (Beirut: Dar Sadir, 2010), h. 163. 
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Karena isi al-Qur'an dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat dalam 

mushaf, yang ditinjau dari berbagai aspek antara lain mufradat ayat, 

munasabah ayat, yaitu melihat hubungan antara ayat sebelum dan ayat 

tersebut. Setelah itu, karena turunnya ayat, makna ayat secara global, tinjauan 

hukum yang terkandung, dan penjelasan tambahan, maka metode tafsir tinggi 

merupakan salah satu metode tafsir yang sistematis.9 Muhammad Baqir al-

Sadr menyebut pendekatan tafsir tinggi sebagai metode tajzi'iyah, yang artinya 

"tafsir yang menguraikan berdasarkan sebagian atau sebagian penafsiran”.10 

Jika dibandingkan dengan metode interpretasi lainnya, metode tahlili 

memiliki kualitas tersendiri. Beberapa sifat dari metode tafsir tinggi adalah 

sebagai berikut: Membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan satu 

ayat. Tafsir tinggi dipecah menjadi beberapa bagian berdasarkan urutan ayat 

yang dibahas. Pengucapan adalah fokus utama. Menyebutkan ayat munasabah, 

serta memperagakan wihdah al-Qur'an. Menggunakan ayat Asbab Nuzul. 

Meski masalah belum terjawab, Mufassir melanjutkan ke ayat berikutnya 

setelah ayat sebelumnya dinyatakan selesai, karena masalah akan diselesaikan 

dengan ayat berikutnya. Masalah yang telah dibahas secara menyeluruh.11 

Akibatnya, pendekatan tahlili memiliki ciri pembeda dibandingkan 

dengan metode tafsir lainnya: tafsir al-Qur'an metode tahlili bersifat luas dan 

menyeluruh (komprehensif). Unsur yang paling menonjol dari pendekatan 

tafsir jangkung ini bukan hanya pola pembahasan dan analisisnya, tetapi juga 

penafsiran al-Qur'an dari awal mushaf hingga akhir.12 

 

9M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, h. 378. 

10Muhammad Baqir al-Shadr, al-Tafsir al-Maudhū’I wa al-Tafsīr al-Tajzii fil Qur’anil 

karīm, (Beirut: Dar al-Ta’aruf), h. 9. 

11Rachmat Syafi’i, Pengantar Ilmu Tafsir, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 241-242. 

12Zuailan, “Metode Tafsir Tahlili”, Diya al-Afkar, vol. iv; no. 01, Juni 2016. 
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Jika Anda melihat sejarah tafsir tinggi, Anda dapat melihat bahwa ia 

telah melalui banyak tahapan. Penafsiran ini hanya terdiri dari penafsiran kata-

kata yang ambigu, ganjil, dan sulit pada awalnya. Karena pada masa nabi tidak 

diperlukan interpretasi linguistik karena kemampuan bahasa mereka dan fakta 

bahwa mereka tidak bercampur dengan 'Ajam/non-Arab, maka dikatakan tidak 

ada interpretasi linguistik pada masa nabi.13 

Setelah itu, terjadi perluasan penafsiran yang luas pada fase kedua. Hal 

ini menjadi kebutuhan utama bagi individu yang baru saja masuk Islam dan 

belum menyaksikan secara langsung wahyu, maka kebutuhan penafsiran 

bahasa berkembang secara bertahap sampai Islam menyebar ke timur dan 

barat.14 

Pengertian tinggi berkembang setelah ilmu-ilmu keislaman tercatat 

pada periode-periode selanjutnya. Dan pengetahuan baru yang dikhususkan 

untuk al-Qur'an al-Karim muncul. Mulailah pemeriksaan yang lebih mendalam 

terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an. Kamus linguistik mulai muncul pada 

periode ini, dan linguistik, seperti ilmu-ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah, 

semakin populer. Akibatnya, penjelasan teks ayat al-Qur'an muncul lebih luas 

dalam konteks penelitian bahasa Arab, yang berusaha menjelaskan kata-kata 

asing/gharb dalam al-Qur'an. Alhasil, diterbitkanlah buku-buku yang secara 

khusus memperjelas arti istilah dalam al-Qur'an, seperti Majzul Qur'an karya 

Abu 'Ubaidah (w.210 H) yang menafsirkan perintah-perintah dari kata al-

Qur'an, menjelaskan qira' at-qira'at, dan seterusnya. Abu Ubaidah adalah orang 

pertama yang mengetahui balaghah al-Qur'an dari sisi Tasybih, Kinayah, 

 

13Muhsin Abd al-Hamid, Tathawwur tafsīr al-Qur’an, (Darul Kutub wa al-Nasyar, 1989) 

h. 17. 

14Musy’an Abdu Su’ud al-‘Isawi, Tafsīr Tahlīli Tārikh wa Tathawur, (al-Mu’tamar al-

’Ilmi al-Tsani likuliyyatil ‘Ulumul Insaniyyah, 2013), h. 65. 
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Taqdim, dan Takhr.15 Ada juga ma'nil Qur'an yang ditulis oleh Abu Zakaria al-

Fara (W.207), yang berfokus pada lafaz dalam hal I'rab dan turunannya. 

Metode tafsir tahlili adalah metode tafsir al-Qur'an yang dikembangkan 

oleh para ahli tafsir klasik dan masih digunakan hingga saat ini. Ada kitab-

kitab tafsir yang menggunakan gaya ini dan cukup panjang, seperti karya Ibnu 

Jarir al-Thabari, tafsir Fakhruddin Razi, dan tafsir karya Alusi Sementara itu, 

ada karya tafsir yang dihasilkan dengan dengan penjelasan sedang, seperti 

tafsir al-Iman Naisaburi dan Baidhawi. Kitab tafsir karya Jalaluddin 

merupakan contoh tafsir yang menggunakan gaya ini dengan penjelasan yang 

sederhana namun jelas dan ringkas.16 

Tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu 

seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan sebagainya yang turun-temurun 

dari nenek moyang.  

Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat 

disegala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat 

atau kebiasaan yang turun-temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. 

Tradisi menurut terminologi, Tradisi merupakan produk sosial dan konsekuensi 

dari perjuangan sosial politik yang kelangsungan hidupnya bergantung pada 

manusia. Tradisi juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diturunkan dari 

generasi ke generasi sebagai hasil interaksi antar manusia, yang mengarah pada 

pembentukan kebiasaan atau percampuran dari berbagai kebiasaan yang ada dalam 

masyarakat. Dan dengan semakin maraknya interaksi tersebut, perilaku 

masyarakat menjadi suatu ras atau kebanggaan bangsa dalam bentuk tradisi atau 

budaya.  

 

15Musy’an Abdu Su’ud al-‘Isawi, Tafsīr Tahlīli Tārikh wa Tathawur, h. 66. 

16M. Quraish Shihab dkk, Sejarah dan ‘Ulum al-Qur’an, h. 172-173. 
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Sejarah menyajikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu ekspresi budaya 

dalam mempertahankan denyut nadi kehidupannya kadang tarik menarik dengan 

Agama formal. Setiap Agama maupun tradisi hampir dimungkinkan menghadapi 

problema perbenturan diantara keduanya. Agama-agama formal menurut Istilah R. 

Redfild disebut great tradition sering kali diperhadapkan dengan Budaya lokal 

(little tradition). 

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan 

budi pekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada 

dilingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya 

orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.  

Tradisi menjadi bagian dari hasil kreasi manusia dalam mengembangkan 

potensi yang dimilikinya sebagai mahkluk ciptaan Allah swt. di muka bumi. Dalam 

menjalankan fungsinya sebagai khalifah manusia mengatur kehidupannya 

berdasarkan aturan dari agamanya demi terwujudnya hidup yang diridhai-Nya, 

menjalin hubungan dengan sesama mahkluk berdasarkan petunjuk dan tuntunan 

agama sehingga segala bentuk aktivitasnya baik berupa adat-istiadat, norma, 

kebiasaan atau tradisi harus sejalan dengan syari’at. 

Tradisi Mengundang merupakan suatu cara masyarakat Kota Makassar 

yang terdapat di Sulawesi Selatan untuk mengundang orang menghadiri suatu 

acara, biasanya mengundang ke acara pesta pernikahan. Tradisi ini sudah 

dilaksanakan sejak dahulu dan setiap daerah yang berada di Kota Makassar 

memiliki ciri khas tradisi Mengundang tersendiri. 

Menjaga warisan budaya dari nenek moyang merupakan suatu kegiatan 

yang harus dilakukan pada saat sekarang ini. salah satu tradisi yang masih bertahan 

sampai sekarang ialah tradisi Mengundang yang masih dilakukan secara turun 
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temurun karena pada tradisi ini merupakan salah satu bentuk interaksi masyarakat 

Kota Makassar sendiri dalam menjalin kekerabatan dan silaturrahim. 

Pada saat sekarang banyak tradisi-tradisi yang berada di Kota Makassar 

telah mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh teknologi, salah satu tradisi 

yang telah mengalami pergeseran adalah tradisi mengundang 

Pelaksanaan tradisi mengundang ini dilakukan dengan cara mendatangi 

rumah-rumah saudara atau kerabat yang akan di undang ke pesta pernikahan. 

Disini biasanya pihak keluarga yang mengundang, tidak pergi mengundang dengan 

tangan kosong tetapi membawa sesuatu sebagai tanda bahwa pihak yang 

dikunjungi telah diundang yaitu dengan membawa undangan. 

Pada era modern sekarang tradisi Mengundang ini telah banyak berubah 

mengikuti perkembangan zaman dan digantikan dengan telepon dan sms atau 

pesan singkat. Hal ini dikarenakan menggunakan metode ini lebih menghemat 

waktu dalam prosesi mengundang orang dari pada menggunakan tradisi 

mengundang yang mengharuskan kita mendatangi satu persatu rumah yang akan 

kita kunjungi. Padahal dengan menggunakan tradisi mengundang untuk 

menghadiri pesta pernikahan, kita dapat mempererat tali silaturrahim. Acara pesta 

pernikahan merupakan salah satu momen untuk bertemu dengan keluarga serta 

kerabat, karena acara pesta pernikahan merupakan kabar baik yang seharusnya 

disampaikan secara langsung oleh orang yang bersangkutan dari pada melalui 

media. 

Dan berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh terkait dengan tradisi mengundang di Kota Makassar. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
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Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang dikelilingi oleh berbagai macam 

pulau. Wilayah kepulauan tersebut membuat Sulawesi Selatan memiliki banyak 

keunikan tradisional, salah satunya adalah budaya. Suku yang banyak mendiami 

di Sulawesi Selatan adalah suku Makassar dan suku Bugis, yang kemudian 

menjadi dikenal dengan perpaduan suku Makassar-Bugis. Terdapat beberapa 

kebudayaan yang dimiliki oleh suku Makassar-Bugis, seperti Pakaian Adat, 

Rumah Tradisional, Tari Tradisional, Alat Musik Tradisional, Senjata Tradisional 

dan Lagu Daerah Tradisional.17 

Tradisi ini umumnya hanya terdapat di Sulawesi Selatan, itu pun tidak 

semua daerah menerapkan hal yang sama. Yaitu tradisi Mabburitta. Tradisi ini 

hanya ada di kampung-kampung bersuku Makassar yang pernah berdiri situs 

peradaban (daerah kekuasaan kerajaan Gowa) seperti di Kabupaten Gowa, 

Takalar, Maros dan Jeneponto.18 

Inilah tradisi turun-temurun yang telah lama dilakukan masyarakat 

Makassar yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan sesama manusia. 

Tradisi memuliakan harkat dan martabat manusia yang beradab. 

Dengan cara inilah, sekiranya kerukunan akan lebih erat. Ikatan 

persaudaran lebih terasa kental, karena diikat oleh tradisi yang mendahlukan rasa 

penghargaan yang tinggi, dengan cara mengirim utusan ke rumah sebagai bentuk 

pesan pemberitahuan. 

Walau terdengar menarik, kegiatan ini tampaknya tengah mengalami 

degradasi dan perlahan mulai ditinggalkan. Zaman berubah. Entah masyarakat 

 

17Andini, Pewarisan Nusantara, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata, 1988), h. 168. 

18Zulkifli Mappasomba, “Mabburitta, Cara Terhormat Suku Makassar dalam Mengundang 

Tamu”, Etnis.id. https://etnis.id/17 Februari 2020/Mabburitta, cara terhormat suku Makassar 

dalam mengundang tamu/.html, (24 Mei 2021). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bugis
https://etnis.id/17%20Februari%202020/Mabburitta,%20cara%20terhormat%20suku%20Makassar%20dalam%20mengundang%20tamu/.html
https://etnis.id/17%20Februari%202020/Mabburitta,%20cara%20terhormat%20suku%20Makassar%20dalam%20mengundang%20tamu/.html
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terdekadensi moralnya atau arus teknologi yang menggerus budaya dan tradisi 

sehingga terjadi pergesaran norma sosial. 

Intinya, keragaman budaya adalah kekayaan yang tidak ternilai. Ikatan 

budaya dalam suatu tradisi yang begitu kuat mengakar, membentuk persatuan dan 

memperkokoh persaudaraan. Kita tidak akan tahu ke depan seperti apa wujud 

kebudayaan lokal yang terus mengalami degradasi. 

Jika hari ini anak-anak kita tidak dibekali pengetahuan tentang keragaman 

budaya yang pernah ada. Maka tradisi budaya yang penuh kearifan, akan hilang 

tergerus zaman. Makanya, kita sebagai penerus zaman, baik yang duduk di 

pemerintahan atau penggiat sosial, berupayalah mengambil inisiatif untuk tetap 

melestarikan dan merawat kearifan lokal bangsa kita.19 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar utama penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hakikat Tradisi Mabburitta? 

2. Bagaimana Prosesi Tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang 

Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar? 

3. Bagaimana Perspektif QS al-Nisa>’/4: 86 terhadap Tradisi Mabburitta di 

Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan atau tahap 

pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek atau 

permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan 

 
19Zulkifli Mappasomba, “Mabburitta, Cara Terhormat Suku Makassar dalam Mengundang 

Tamu”, Etnis.id. https://etnis.id/17 Februari 2020/Mabburitta, cara terhormat suku Makassar 

dalam mengundang tamu/.html, (24 Mei 2021). 

https://etnis.id/17%20Februari%202020/Mabburitta,%20cara%20terhormat%20suku%20Makassar%20dalam%20mengundang%20tamu/.html
https://etnis.id/17%20Februari%202020/Mabburitta,%20cara%20terhormat%20suku%20Makassar%20dalam%20mengundang%20tamu/.html
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ataupun ada namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

selanjutnya. 

Dalam pembahasan skiripsi ini, peneliti menggunakan beberapa literatur 

yang berkaitan sebagai bahan acaun atau refensi. Adapun literatur yang dianggap 

relevan dengan objek penelitian ini diantaranya: 

1. Website yang ditulis oleh Zulkifli Mappasomba pada 17 Februari 2020 

dengan judul, “Abburitta, Cara Terhormat Suku Makassar Dalam Mengundang 

Tamu” mengatakan, Dalam lingkup pernikahan Makassar, ada tradisi yang 

dinamai abburitta, dilakukan sebelum perkawinan. Soal kapan tradisi ini dimulai, 

tak diketahui pasti, yang jelas telah berlangsung lama, beriringan dengan 

peradaban kerajaan Gowa. Tradisi ini artinya mengundang. Abburitta adalah 

undangan pernikahan, abburitta mengandung arti pesan atau pemberitahuan 

tentang hari dan tanggal pernikahan kepada keluarga. Pesannya seperti, dengan 

siapa akan menikah, asalnya dari mana, latar belakang keluarganya, dan 

pekerjaannya. Semuanya disampaikan secara lisan kepada keluarga terdekat, 

teman, sahabat, dan tetangga. 

Abburitta dilakukan oleh tiga sampai sepuluh orang ibu-ibu dan satu anak 

laki-laki yang disebut pagadu. Orang yang menyampaikan pesan undangan disebut 

pabburitta. Mereka berpakaian adat, Perempuan memakai baju bodo dengan 

sarung sutra, Lelaki yang disebut pagadu memakai baju putih dan sarung putih 

serta songkok putih pula. Sementara orang yang diundang disebut niburittai. 

Dalam rombongan pabburitta, seorang ditunjuk sebagai juru bicara yang 

melaksanakan tugasnya ketika berhadapan dengan orang yang diundang dengan 

bentuk tutur kata yang sopan dan penuh penghargaan. 
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Sementara untuk keluarga yang jauh dalam arti tempat tinggal, maka ia 

diundang secara tertulis. Pembawa undangan hanya dilakukan dua sampai tiga 

orang. Masing-masing menggunakan baju adat sambil membawa undangan kepada 

yang dituju. Ketika memasuki rumah tujuan, pembawa undangan menyampaikan 

dengan penuh hormat dan santun sambil mengucapkan salam hormat dari 

pengundang hajatan. 

2. Website yang ditulis oleh Herlina Suryati pada 11 Oktober 2020 dengan 

judul, “Adat Mamanggia Baralek Berangsur Pudar” mengatakan, Di daerah 

Minangkabau budaya mamanggia sudah hampir tergerus oleh pergeseran zaman. 

Budaya mamanggia ini adalah untuk melangsungkan acara baralek. Baralek 

merupakan bentuk syukuran pernikahan di rumah masing-masing oleh kedua 

mempelai. Pada acara baralek tersebut kedua belah pihak mamanggia seluruh 

sanak saudara, teman sejawat, serta kenalan. Tradisi mamanggia adalah bentuk 

aktivitas mengunjungi rumah saudara yang tersebar di berbagai nagari. Masing-

masing daerah punya kekhasan dalam acara mamanggie baralek ini. 

Sesuai perkembangan zaman untuk teman sejawat dan kenalan tidak lagi 

dilakukan dengan memanggia. Tetapi melalui bentuk undangan. Untuk 

memanggia, ditunjuk menantu perempuan untuk memanggia perempuan dan 

menantu laki-laki untuk memanggia laki-laki. Sebelum pergi memangia bundo 

kanduang dan niniak mamak menyampaikan cara dan kata-kata yang harus 

disampaikan. Yang dibawa adalah kampia yang berisi daun sirih, soda, gambir dan 

pinang. 

Akhir-akhir ini orang yang ditunjuk untuk memanggia itu bukan yang biasa 

menurut adat. Tetapi sudah dilakukan oleh orang lain dengan sistem upah atau 

dibayar. Memang dengan pergeseran zaman dapat merubah tradisi yang 

seharusnya perlu kita pertahankan. 
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3. Skripsi yang ditulis oleh Ozia Rahman Zhusto pada tahun 2020 dengan 

Judul Pergeseran Proses Tradisi Mamanggia Pada Kelurahan Pulau Anak AIA 

Kota Bukit Tinggi di Era Globalisasi mengatakan, Tradisi mamanggia merupakan 

suatu cara masyarakat Minangkabau yang terdapat di Sumatera Barat untuk 

mengundang orang menghadiri suatu acara, biasanya mengundang ke acara baralek 

(pesta pernikahan). Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu dan setiap daerah 

yang berada di Minangkabau memiliki ciri khas tradisi mamanggia tersendiri. 

Salah satu pepatah Minangkabau berbunyi: 

“lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain bilalangnyo” 

“Beda sungai beda ikannya, beda padang beda belalangnya” 

Artinya walaupun di Minangkabau memiliki tradisi atau budaya yang sama 

tetapi tiap-tiap daerahnya memiliki ciri khas tradisi atau budaya dengan daerah 

lainnya di Minangkabau itu sendiri sesuai dengan kebiasaan dan karakteristik 

masyarakat daerah tersebut. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian bertujuan sebagai berikut: 

a.  Untuk mengetahui Hakikat dari Tradisi Mabburitta. 

b. Untuk mengetahui Prosesi dari Tradisi Mabburitta di Kelurahan 

Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

c.  Untuk mengetahui Perspektif QS al-Nisa>’/4: 86 terhadap Tradisi 

Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 
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Melalui keterangan tersebut, maka penelitian ini diharapkan berguna 

untuk: 

a.  Kegunaan Ilmiah, yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang 

berhubungan dengan judul skripsi, banyak maupun sedikitnya diharapkan dapat 

menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang kajian Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir. 

b. Kegunaan Praktis, yaitu melalui pengetahuan tentang Tradisi 

Mabburitta, maka diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat 

(kampus) dan dijadikan sebagai referensi guna meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.) 

dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi 

1.  Pengertian Tradisi 

Tradisi (bahasa Latin: traditio, artinya diturunkan) adalah suatu kebiasaan 

yang berkembang dalam masyarakat yang baik, menjadi suatu kebiasaan, atau 

diasimilasi oleh upacara adat atau keagamaan, menurut pengertian bahasa, 

sesuatu yang telah dilakukan untuk waktu yang lama dan merupakan bagian dari 

kehidupan sekelompok orang, biasanya dari negara, budaya, periode waktu, atau 

agama yang sama. Biasanya tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi 

melalui informasi lisan dalam bentuk cerita, bahan tertulis berupa buku-buku 

kuno, atau prasasti. 

Tradisi adalah sebuah masalah, dan bagaimana tradisi itu dikembangkan 

lebih dari itu. Tradisi digambarkan sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, 

praktik, dan sebagainya, menurut Funk dan Wagnalls, seperti dikutip Muhaimin.20 

Lebih lanjut, Muhaimin menyatakan bahwa tradisi terkadang dikacaukan dengan frasa 

tradisional, yang ditafsirkan sebagai struktur yang sama oleh orang awam. Dalam konteks 

ini, kata itu berasal dari kata Arab adat (bentuk jamak dari ‘adah), yang berarti kebiasaan dan 

sinonim dengan kata ‘urf, yang menunjukkan sesuatu yang dikenal atau diterima secara 

luas.21 

Tradisi Islam merupakan produk dari proses dinamis perkembangan agama 

dalam mengatur dan menjalankan kehidupan sehari-hari bagi para anggotanya. 

Iman Islam yang lebih dominan memiliki larangan yang sangat ringan terhadap 

pemeluknya dan tidak pernah memaksa anggotanya untuk tidak mampu. Berbeda 

 

20Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal, Potret Dari Cerebon, Terj. Suganda; 

(Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11. 

21Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal, h. 11. 
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dengan adat istiadat setempat yang aslinya bukan berasal dari Islam, meski sempat 

melebur dengan Islam di beberapa titik selama perjalanan. Menurut Muhaimin, 

Barth bertanya dalam hal ini, “Bagaimana mungkin menentukan apakah tradisi-

tradisi atau aspek-aspek tradisi tertentu berasal atau terkait dengan semangat 

Islam?” Ketika pelaku bermaksud atau mengakui bahwa suatu tradisi atau elemen 

dari suatu tradisi adalah Islami, kita mungkin menganggapnya demikian.22 

Meskipun kita tahu banyak, ada banyak tradisi berbeda yang tidak diciptakan oleh 

Islam tetapi masih dipraktikkan oleh mayoritas orang di masyarakat kita. 

Tradisi berubah seiring dengan lingkungan politik dan pengaruh Islam 

ortodoks, menurut Hafner, seperti dikutip Erni Budiwanti. Dia juga menemukan 

bahwa etnisnya, serta bagian dari kebiasaan dan tradisinya, bertentangan dengan 

ajaran Islam ortodoks. Hafner sampai pada kesimpulan bahwa adat adalah produk 

buatan manusia yang tidak dapat melampaui peran agama dalam mengatur 

masyarakat karena banyaknya adat dan tradisi dari satu lokasi ke lokasi lain. 

“Karena agama adalah hadiah dari Tuhan, tetapi adat dan tradisi adalah buatan 

manusia,” tulis Hafner, “agama harus berdiri di atas semua hal regional.” Jika ada 

perbedaan pendapat di antara keduanya, tradisi dan adat harus diubah untuk 

mencerminkan cita-cita Islam.23 

Tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat 

muncul dan dipengaruhi oleh tradisi, menurut Hanafi. Tradisi dimulai sebagai 

penyebab, tetapi kemudian berubah menjadi kesimpulan dan premis, serta 

substansi dan bentuk, serta akibat dan tindakan pengaruh dan pengaruh.24 

Tentu dalam memahami tradisi ini, kita dapat melihat sejumlah adat yang 

dikemas dengan nuansa Islami yang menimbulkan keresahan dan keresahan di 

 
22Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya, h. 12. 

23Erni Budiwanti, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 51. 

24Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2. 
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masyarakat, meskipun sebagian besar masyarakat tidak menyadari tekanan-

tekanan yang diberikan oleh tradisi-tradisi tersebut. Namun kita tidak bisa 

membantah bahwa tradisi berdampak positif terhadap tatanan dan nilai-nilai ritual 

yang telah diwariskan secara turun-temurun. 

Selanjutnya menurut R. Redfield, sebagaimana dikutip Bambang Pranowo, 

konsep tradisi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tradisi besar dan tradisi kecil. 

Gagasan ini umum digunakan dalam studi agama, termasuk salah satunya oleh 

Geertz dalam penelitiannya tentang Islam Jawa. yang melahirkan karya The 

Raligion of Java juga ide tradisi besar dan tradisi kecil.25 

Konsep yang ditawarkan R. Redfield di atas menunjukkan bahwa harus ada 

dua jenis tradisi dalam peradaban manusia: tradisi besar dan tradisi kecil. Tradisi 

besar adalah tradisi mereka sendiri yang menikmati pemikiran dan secara alami 

menggabungkan sejumlah kecil orang (reflektif sedikit). Tradisi Kecil, di sisi lain, 

berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan tradisi yang sudah 

mereka miliki. Para filsuf, cendekiawan, dan individu terpelajar memiliki tradisi 

yang ditanamkan dengan kesadaran penuh, namun tradisi kebanyakan masyarakat 

adalah tradisi yang telah diterima dari masa lalu apa adanya (take for granted) dan 

tidak pernah diteliti atau dipertanyakan.26 

Banyak orang mengakui persamaan antara tradisi dan budaya. Akibatnya, 

jarang ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Menurut Kuntowijoyo.27 

Kebudayaan merupakan hasil kreativitas manusia (pengolahan, pengarahan, dan 

pengarahan terhadap alam) yang dipadukan dengan kekuatan jiwa (pikiran, 

kehendak, intuisi, imajinasi, dan kemampuan spiritual lainnya) dan ekspresi tubuh 

 

25Bambang Pranowo, Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa, (Yogyakarta: 

Adicita Karya Nusa, 1998), h. 3. 

26Bambang Pranowo, Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa, h. 4. 

27Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3.  
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dalam ragam gaya hidup (spiritual) dan penghidupan (lahiriah). Manusia adalah 

respon atas segala kesulitan, tuntutan, dan dorongan internal manusia yang 

ditujukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan (baik spiritual maupun 

material) bagi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas atau 

individu dalam masyarakat. 

Tradisi akan menjadi sumber karakter, dan tindakan manusia akan 

memandang realitas yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai upaya adaptasi, 

meskipun orang tersebut sungguh-sungguh memiliki dorongan untuk melakukan 

secara mandiri.28 Menurut Nurcholish Majid, budaya, termasuk budaya Islam, 

tidak dapat berkembang tanpa warisan yang kuat dan stabil serta ruang yang 

memadai untuk pemikiran pembaruan. Keberadaan agama Hindu, Budha, dan 

Islam membentuk budaya yang berkembang dan berkembang di masyarakat. 

Tradisi yang benar adalah hasil ittihad dari para ulama intelektual, budayawan, 

dan seluruh umat Islam termasuk ulul albab.29 

Tradisi tersebut dikenal sebagai 'urf dalam hukum Islam, yang secara 

etimologis berarti "segala sesuatu yang diinginkan dan diakui oleh akal sehat. al-

‘Urf (adat) adalah sesuatu yang diyakini oleh mayoritas manusia, baik berupa 

perkataan maupun perbuatan yang diulang-ulang hingga mendarah daging dalam 

hati dan pikiran mereka.30 ‘Urf', menurut Abdul Karim Zaidan, adalah ungkapan 

yang menunjukkan seperti, sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat 

karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik 

berupa perbuatan atau perkataan.31 

 

28Bey Arifin, Hidup Setelah Mati, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka, 1984), h. 80. 

29Ahmad Syafie Ma’arif, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang 

Membebaskan, Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), h. 99. 

30Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167. 

31Satria Efendi, et al. Ushul Fiqh, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153. 
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Menurut Ulama Ushuliyyin, ‘urf adalah apa yang bisa di mengerti oleh 

manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, 

perkataan, atau meninggalkan.32 al-‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan 

menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut 

juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan adat 

istiadat.33 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a.  Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang 

banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus 

menerus dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal 

persepsi mereka Dengan kata lain, meskipun adat dapat berbentuk kebiasaan 

individu atau komunal, ini adalah kebiasaan kolektif yang lebih khusus daripada 

kebiasaan biasa. 

b. Ijma’ tidak sama dengan adat. Ijma’ harus lahir dari kesepakatan ulama 

mujtahid khususnya, bukan orang awam. Adat lahir dari kebiasaan yang sering 

dilakukan oleh orang-orang dari berbagai posisi sosial ekonomi. Karena adat 

berbeda dengan ijma’, maka keabsahan adat hanya terbatas pada mereka yang 

sudah terbiasa, dan tidak berlaku bagi mereka yang belum pernah melakukannya, 

baik mereka yang hidup seusia atau tidak. Ijma’, sebaliknya, menjadi bukti bagi 

semua orang dari berbagai golongan yang ada pada masa atau sesudahnya hingga 

saat ini. 

c.  Ucapan dan tindakan adalah dua kategori adat. Adat dalam bentuk 

tuturan, misalnya, adalah penggunaan kata walad khusus untuk anak laki-laki, 

 

32Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110. 

33Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Hukum Islam ”Ilmu ushulul fiqh”, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1993), h. 133. 
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padahal bahasa tersebut digunakan baik oleh anak laki-laki maupun perempuan 

dalam QS al-Nisa >’/4: 11. 

ن َ
ي  ي 
 
ن ث
 
ا
 
َال ظ   َح 

 
ل ث  َم  ر 

 
ك َل لذَّ م 

 
اد ك

 
ل و 
 
َا ْٓ ي  َف  َالٰلّ  م 

 
ك ي  ص  و  ََََ ي  نَّ ه 

 
ل َف  ن 

ي  ت  ن  َاث  ق  و  اۤءًَف  س  َن  نَّ
 
كَ ن  ا 

َف 
َمِ َّاََ س  د  اَالس  م  ه  ن  دٍَم   اح  َو   

 
ل َل ك  ه  ي  ب و 

 
ا ل  ََۗو 

ف  ص  اَالن   ه 
 
ل َف  ةً د  اح  َو  ان ت 

 
َك ن  ا  َو   َ ك  ر  اَت  اَم  ث 

 
ل ث 

هْٗٓ ث  ر 
و  َوَّ د 

 
ل هَٗو 

َّ
َل ن 

 
َي ك م 

َّ
َل ن  ا 

َف   َ د 
 
ل هَٗو 

 
َل ان 

 
َك ن  َا  ك  ر  ََت  ة  و  خ  َا  هْٗٓ

 
َل ان 

 
َك ن  ا 

َف   َ ث 
 
ل َالث  ه  م  

 
ا ل 
َف  وٰه  ب 

 
ا

يَ 
 
َا ن  و  ر  د  اَت 

 
َ ل م 

 
اؤۤ ك ب ن 

 
ا َو  م 

 
اؤۤ ك ب 

ٰ
ي نٍََۗا َد  و 

 
ا آَْ ه  َب  ي  ص  و  ةٍَي  يَّ ص  َو  د  ب ع  َْۢ ن  َم  س  د  َالس  ه  م  

 
ا ل 
ََف  ب  ر  ق 

 
َا م  ه 

َالٰلَّ  نَّ َالٰلّ ََۗا  ن  ةًَم   ض  ي  ر 
عًاََۗف  َن ف  م 

 
ك
 
مًاَل ي  ك  مًاَح  ي  ل  َع 

ان 
 
ََك

Terjemahnya:  
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan 
yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-
bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka 
ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut 
di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 
siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.34 

Sedangkan adat dalam bentuk perbuatan adalah segala perbuatan yang 

sudah menjadi kebiasaan masyarakat, seperti dalam jual beli, cukup dengan 

melakukan mu'athah (Ambil dan Memberi) tanpa berkata apa-apa, dan juga 

merupakan kebiasaan yang lumrah bagi masyarakat. orang untuk mendahulukan 

sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.35 

Rasa keteraturan dalam hidup tidak diragukan lagi merupakan keinginan 

yang dimiliki setiap manusia. Sebagai hasil dari pertukaran ini, diperlukan norma 

atau standar, yang menyediakan platform untuk berbagai pendapat pribadi 

sebelumnya tentang pesanan. Norma atau aturan adalah istilah yang digunakan 

 

34Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 78. 

35Rasyad, “Tarikh Tasryi”, h. 168. 
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untuk menggambarkan tolok ukur tersebut. Ada norma hukum dalam bentuk 

tertulis dan lainnya dalam bentuk tidak tertulis di Buku pengantar karya Sudikno 

Mertokusumo tentang hukum.36 Aturan hukum tidak tertulis berkembang secara 

alami di dalam dan bersama masyarakat, beradaptasi dengan cepat terhadap 

perubahan dalam masyarakat. Seringkali sulit ditentukan karena tidak tertulis. 

Di sisi empiris, suatu perilaku yang diulangi oleh individu akan 

berkembang menjadi kebiasaan pribadi, dan jika kebiasaan tersebut ditiru dan 

diulangi oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan berkembang menjadi 

kebiasaan intrinsik bagi orang tersebut. Jika semakin banyak orang, atau semua 

anggota masyarakat, mengadopsi praktik tersebut, pada akhirnya akan disebut 

sebagai tradisi, adat, atau kebiasaan. Transformasi kebiasaan pribadi seseorang 

menjadi kebiasaan masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan itu sekarang menjadi 

hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat. Soerjono Soekanto juga berbagi 

sudut pandang ini. “Keterlibatan terus-menerus mengarah pada pola tertentu, yang 

disebut sebagai cara dan metode yang digunakan dapat mengarah pada kebiasaan”. 

Ungkapan bahwa hukum adat adalah adat dengan sanksi, dan buku 

Soerjono Soekanto bahwa kompleks konvensi ini pada umumnya tidak tertulis, 

tidak terkodifikasi, dan bersifat memaksa memiliki sanksi (dari undang-undang), 

oleh karena itu memiliki sanksi, menambah signifikansi pandangan ini. dari hukum 

adat. Kompleks ini dikenal sebagai hukum adat karena implikasi hukumnya. 

Dengan kata lain, hukum adat adalah suatu kebiasaan yang diterima dan harus 

dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam akibat 

di dalamnya, hukum adat dalam perkembangannya, hukum adat dalam 

keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, hukum adat 

mengalami pasang surut dalam keberadaannya. Sedikitnya ada tujuh tahapan 

 

36Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengentar, (Yogyakarta: Liberty, 

1987), h. 33. 
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dalam evolusi hukum adat, yang pertama adalah pelaksanaan hukum pada era 

Kompeni. Tradisi menurut pengertian sebelumnya sama dengan adat istiadat yang 

berlaku, yaitu adat istiadat adalah aturan-aturan (perbuatan, dan lain-lain) yang 

telah diikuti atau dilaksanakan sejak dahulu kala.37 Agar adat atau tradisi tersebut 

tetap berlaku sampai saat ini dan mengikat masyarakat untuk mengikutinya, jika 

tidak, kutukan atau kutukan akan menimpa mereka jika tidak. Sedangkan 

kebudayaan adalah hasil cipta manusia yang dilandasi oleh kekuatan jiwa dan raga, 

yang diwujudkan dalam ragam gaya hidup dan penghidupan manusia sebagai 

jawaban atas segala kesulitan, tuntutan, dan dorongan dari manusia dalam 

mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.  

2.  Dasar Hukum Tradisi 

Hukum adalah menetapkan sesuatu di atas sesuatu atau menyangkalnya.38 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum mengacu pada norma 

atau konvensi formal yang ditetapkan oleh penguasa (ruler) atau otoriter.39 Islam 

adalah agama yang Allah swt. turunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai 

Rasul untuk diteruskan ke seluruh umat manusia. 

Orang yang terbiasa melakukan syirik kepada Allah dengan menawarkan 

tempat duduk diancam oleh Allah, yang mengancam tidak akan diampuni sekalipun 

mereka telah salah melakukan syirik karena kurangnya pengetahuan agama mereka, 

orang-orang yang syirik tidak memiliki pilihan lain selain bertaubat dan meminta 

maaf atas perilaku mereka yang salah, karena taubat dapat menghapus semua dosa. 

Karena Allah telah menjanjikannya di dalam al-Qur'an dan dinyatakan dalam QS 

al-Zumar/39: 53.
 

 

37Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II; (t. 

t : Balai Pustaka, t.th.), h. 245. 

38Nasruan Haroen MA, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 207. 

39Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 359. 
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ََ ن  اَم  و  ط  ن  ق  اَت 
 
َل م  ه  س 

ن ف 
 
ٰٓىَا ل اَع  و  ف  ر  س 

 
َا ي ن  ذ 

َّ
َال ي  اد  ب  َيٰع 

 
ل َ۞َق  ب  ن و  َالذ  ر  ف  غ  َي  َالٰلّ  نَّ َالٰلّ َۗا  ة  م  ح  رَّ

مَ  ي  ح  َالرَّ ر  و  ف  غ 
 
َال و  نَّهَٗه  عًاَۗا  ي  م   ج 

Terjemahnya: 
“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah 
Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang”.40 

3.  Syarat-Syarat Tradisi 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat di jadikan 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut.41 

a.  ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat 

perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, ‘urf itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di 

anut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 

b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih 

dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 

c.  ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam 

suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah 

menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli 

lemari es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu 

dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa 

lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena 

dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa 

barang tersebut sendiri kerumahnya, maka ‘urf itu tidak berlaku lagi. 

 

40Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 464. 

41Nasruan Haroen MA, Ushul Fiqh, h. 143-144. 
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d. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum 

yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat 

dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash 

yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. 

4.  Macam-Macam Tradisi 

Para ulama-ulama ushul fiqih membagi ‘urf kepada tiga macam, antara lain 

adalah42 : 

a.  Dari segi objeknya dibagi menjadi dua: 

➢  Al-‘urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) Adalah 

kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam 

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan 

terlintas dalam pikiran masyarakat. 

➢  Al-‘urf al-‘amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) Adalah 

kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah adalah perbuatan biasa 

yang dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada hubungannya 

dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan mengambil cuti kerja pada hari-

hari tertentu dalam seminggu, kebiasaan makan makanan tertentu atau minum 

minuman tertentu ,atau kebiasaan mengenakan pakaian tertentu pada acara-acara 

khusus. Perilaku jual beli masyarakat, misalnya jika produk yang diperoleh berat 

dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, penjual akan 

membawanya ke tempat tinggal pembeli tanpa biaya tambahan. 

b.'Urf dipisahkan menjadi dua kategori dalam hal ruang lingkup: 

➢  Al-‘urf al-‘am (kebiasaan karakter yang luas) mengacu pada seperangkat 

perilaku yang umum di seluruh masyarakat dan wilayah. 

 
42Dahlan Abd. Rahman, Ushul Fiqih, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 209. 



26 
 

 
 

➢  Al-‘urf al-khas (Kebiasaan khusus) adalah kebiasaan yang berkaitan 

dengan lokasi dan komunitas tertentu. 

c.  Ditinjau dari legitimasi syara' 'urf, diklasifikasikan menjadi dua kategori: 

➢  Al-‘urf al-shokhih (adat yang diterima) adalah yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan kitab suci (ayat atau hadits), 

tidak meniadakan manfaatnya, dan tidak merugikannya. 

➢  Al-‘urf al-fasid (Suatu kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan 

yang bertentangan dengan dalil syara' dan hukum-hukum dasar syara’. 

B. Tinjauan Umum QS al-Nisa>’/4: 86. 

1. QS al-Nisa>’/4: 86. 

َ ةٍ يَّ ح  ت  َب  م 
ت  ي   
ي  َح  ا ذ  ا  ءٍَو  ي  َش   

 
ل
 
َك ى

ٰ
ل َع  ان 

 
َك َالٰلّ  نَّ َا  اَۗ ه  و  د  َر  و 

 
َا آْ ه  ن  َم  ن  س  ح 

 
ا َب  ا و  ي 

ح  ف 
بًا ي  س   ح 

Terjemahnya: 

“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah 
(penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah 
memperhitungkan segala sesuatu”.43 

2. Kosa Kata/Mufradat 

Ada banyak karya tafsir yang menjelaskan tafsir mufradat QS al-

Nisa>’/4: 86 ini. Diantara kitab-kitab tersebut dalam skripsi ini digunakan kitab 

tafsir al-Muni>r dan al-Qur’an dan Tafsirnya karangan kementerian RI sebagai 

rujukan umtuk mufradat al-Lughawiyah (kosa kata Bahasa). Sebagai 

pertimbangan karena kita tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhailiy ini memiliki 

keluwesan makna. 

ةٍَ يَّ ح  ت  ةٍَ Kata : ب  يَّ ح  ت   ini Masd}ar (asal) dari kata ب 
اةَ  يَّ  .yang berarti kehidupan ح 

H}ayya>kalla>h (semoga Allah memberikan untukmu kehidupan) atau sala>mun 

 
43Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 91. 
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alaikum, dan al-tahiyyah makna aslinya itu berupa doa untuk kehidupan, 

kemudian dijadikan doa untuk kebaikan di pagi dan sore hari, dan menjadi 

syariat (ajaran) penghormatan orang islam, yaitu “Assalamu ‘Alaikum” yang 

mengandung arti kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan. 

وَ 
 
ا ا ه  و  د  ر   : Atau balaslah (penghormatan) tersebut dengan yang serupa. 

بًا ي  س   Memperhitungkan atas segala sesuatu (amal), maka akan dibalas : ح 

kepadanya, dan mencukupi atas segala apa yang diperbuatnya.44 

Kata tahiyyah berasal dari kata Arab tahiyyah, yang berarti 

penghormatan. Masdar tahiyyah berasal dari istilah hayya, hayat yang berarti 

kehidupan. Sebelum Islam, orang Arab akan menyapa teman-teman mereka 

dengan kata-kata hayyakalla>h, yang berarti "mungkin Allah akan melindungi 

Anda." Istilah (tahiyyah), yang berarti "menghormati", dianggap sebagai doa 

karena tahiyyah dapat menjadi sumber rejeki dalam hidup ini dan selanjutnya 

َ َ اللَّّ يت  ح 
َّ
  .yang dibaca ketika tasyahud ت

Ucapan itu diubah menjadi "Assalamu'alaikum" setelah kedatangan 

Islam. Pidato pengganti ini lebih ideal, karena keberadaan tidak ada artinya 

tanpa keselamatan. Tahiyyah merupakan amalan sosial yang sangat mulia yang 

dianjurkan oleh Islam. Karena tahiyyah menunjukkan sikap saling menghormati 

antar sesama. Padahal, karena saling menghormati begitu penting dalam Islam, 

kita berkewajiban untuk menanggapi tahiyyah orang lain dengan tahiyyah yang 

lebih baik atau setidaknya serupa. Mengucapkan salam, "Assalamu'alaikum" 

adalah salah satu cara untuk memberikan tahiyyah dalam Islam.45 

 

44Wahbah Zuhailiy, Tafsir al-Munir, Juz 5-6; (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h. 181.  

45Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II; (Jakarta: Widya Cahaya, 

2011), h. 226. 
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3. Munasabah Ayat 

Pada ayat yang lalu, hadiah digambarkan sebagai perantara kebaikan dan 

ancaman sebagai perantara kejahatan. Menjadi perantara kebajikan menghasilkan 

kemitraan yang damai. Ayat ini menunjukkan pendekatan lain untuk membangun 

ikatan yang lebih kuat, membalas rasa hormat dengan rasa hormat yang sama atau 

lebih baik. Akibatnya, Sayyid Muhammad Thantawi menghubungkan ayat ini 

dengan ayat sebelumnya.46 

QS al-Nisa>’/4: 86 Ini mengajarkan strategi tambahan untuk membangun 

ikatan yang lebih kuat, seperti saling menghormati dengan rasa hormat yang sama 

atau lebih.47 

Karena individu yang memberikan syafaat yang buruk adalah wajar untuk 

dihindari tidak hanya dengan tindakan tetapi juga dengan ucapan, al-Biqa'i 

menghubungkan ayat ini dengan ayat terakhir dengan menjelaskan bahwa salam 

salam saat bertemu, banyak saja menjawab salam, bukan bagian dari apa yang 

dianggap syafaat. Akibatnya, tulis al-Biqa'i ayat ini, yang menyatakan bahwa 

Anda pasti suatu hari akan mendapatkan posisi terhormat di mana seseorang akan 

menghormati Anda, dan karena ini bukan bagian dari syafaat, jika Anda dihormati 

dengan kehormatan, apakah berupa ucapan, perlakuan, atau pemberian hadiah dan 

sejenisnya, kemudian segera ditanggapi sebagaimana yang dipahami dari surat 

tersebut (وها  faruddu>ha-penghormatan dengan memberikan sesuatu yang (فرد 

lebih baik, seperti meningkatkan kualitasnya, atau mengembalikannya dengan 

sesuatu yang serupa, tetapi tidak berlebihan atau menurun. Allah berfirman, 

 

46M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. II; 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 654. 

47M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 654. 
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sesungguhnya mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk formalitas dan 

kualitas salam atau hormat.48 

4. Tafsir/Kandungan Ayat 

Penafsiran dalam al-Qur’an dan tafsirannya, karya Kementerian Agama 

ayat ini menjelaskan tentang membalas salam. Seseorang harus menanggapi 

dengan tepat atau lebih baik penghormatan yang ditunjukkan kepadanya dalam 

bentuk sapaan yang diterimanya. Tanggapan yang layak atau lebih baik dapat 

berupa ucapan yang menyenangkan, suara yang menenangkan, atau gerak tubuh 

yang menarik, dengan fokus pada kehidupan dalam menjaga sopan santun dan 

menjalin hubungan persaudaraan di antara mereka.49 

Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia dan 

pentingnya menjaga sopan santun dalam rangka menjalin hubungan persaudaraan. 

Sejalan dengan ayat ini, terdapat hadis yang menjelaskan tentang etika 

salam yaitu: 

َ
ً
لا ج  َر  نَّ

 
مَ أ

َّ
ل س  َو  ه  ي 

 
ل َع  ىَاللَّّ 

َّ
ل َص  َاللّ 

 
ول س  َر 

 
ل
 
أ ََس  م  ع  ط  َت 

 
ال َق  ر  ي  َخ  م 

 
لا س  َالإ  ي 

 
أ

.َرواهَالبخاريَومسلمَوابوَ ف  ر 
ع  َت  م 

 
َل ن  م  َو  ت  ف  ر  َع  ن  ىَم 

 
ل َع  م 

 
لا َالسَّ

 
أ ر  ق  ت  َو  ام  ع  الطَّ

 داودَوالنسائيَوابنَماجة
Artinya: 

“Dari ’Abdulla>h bin ’Amr, dia berkata, Bahwasannya seseorang bertanya 
kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah saw. 
bersabda: “(yaitu) memberi makan (kepada fakir miskin) dan memberi 
salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau 
kenal.” (HR al-Bukhar>i, Muslim, Abu> Daud, al-Nasa>i dan Ibnu Ma>jah).50 

Kata (ة  hayah/ hidup. Kata (حياة) Tahiyyah terambil dari kata (تحي 

tahiyat menyiratkan "doa untuk perpanjangan hidup." Itu hanya dikatakan 

 

48M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 654. 

49Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, h. 228.  

50Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, h. 229. 
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kepada raja/penguasa pada awalnya. Memang, kita diajarkan untuk 

mengucapkan al-Tahiyyat dalam doa, yang dikhususkan untuk Allah swt. Hal 

ini untuk menunjukkan bahwa Allah swt. adalah sumber kehidupan yang tidak 

pernah berhenti. Kata ini kemudian datang untuk menandakan kerajaan, seolah-

olah keberadaan seorang raja adalah tanpa cacat. Istilah ini kemudian 

diterapkan pada semua bentuk penghormatan, baik verbal maupun nonverbal.51 

Ketika orang-orang bertemu pada masa Jahiliyah, mereka saling 

bertukar salam yang berbunyi (َ  hayya>kaAlla>h, yakni semoga Allah (حياكاللَّّ

memberikan untukmu kehidupan, dari sini, kata tahiyyah secara umum 

dipahami dalam arti mengucapkan salam.52 Islam datang mengajarkan salam 

bukan dengan Hayya>ka Allah atau ( أنعم صباحا ) an’im shaba>han/selamat pagi 

dan ( أنعم مساءا ) an’im masa>’an/selamat sore, tetapi yang diajarkannya adalah 

assala>mu ‘alaikum, tetapi yang diajarkannya adalah assala>mu ‘alaikum, Bahkan 

Allah mengucapkan kata ini kepada orang-orang yang beriman dan menerima 

kebaikan-Nya. “Kepada mereka katakan”: ‘salam’ seolah-olah itu adalah pesan 

dari Tuhan yang maha penyayang.” (QS Ya>si>n/36: 58). Allah memberikan 

salam kepada Para Nabi (baca antara lain sekian banyak ayat dalam QS al-

Saffat/37: 79,109, 120, 130, 181). 

Dengan salam, penghuni surga dipersilakan masuk surga, (baca QS 

Qaf/50: 34). Tidak hanya mereka mendengar salam ketika mereka meninggal, 

tetapi mereka juga mendengar salam di surga (baca QS Yu>nus/10: 10. dan QS 

al-Furqa>n/25: 63). “Mereka tidak mendengar kata-kata sembrono atau jahat di 

dalamnya, tetapi hanya salam dan salam” (QS al-Waqi’ah/56: 26). 

 

51M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 655. 

52M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 655. 
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Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar perdamaian disebarkan di 

antara semua anggota masyarakat, besar dan kecil, dikenal dan tidak dikenal, 

melalui interaksi sosial. Ketika ditanya tentang kebiasaan Islam yang tepat, 

Nabi menjawab, “Berikan makanan kepada orang yang kamu kenal dan orang 

yang tidak kamu kenal. (HR Bukhar>i dan Muslim).53 

Ucapan yang diajarkan dan dianjurkan Islam bila bertemu dengan 

sesama bukan sekedar ( لام عليكم  al-sala>mu’Alaikum, tetapi di tambah ( الس 

lagi dengan ( الٰلََّوبركاته  wa rahmatulla>hi wa baraka>tuh, rahmat dan ( ورحمة 

berkah, hal ini untuk menunjukkan bahwa mitra penyambutan tidak hanya 

diharapkan untuk diselamatkan dari kekurangan dan aibnya, tetapi juga untuk 

menerima rahmat dan manfaat Tuhan, khususnya berbagai keutamaan-Nya.54 

Sambutan/damai yang disampaikan harus dilihat sebagai suatu 

kehormatan dari orang yang memberikannya. Perdamaian yang diinginkan, di 

sisi lain, perdamaian sejati dan permanen. Akibatnya, sambutan yang 

disyaratkan al-Qur'an tidak hanya serupa tetapi juga lebih unggul dari yang 

disampaikan oleh pihak lain. Ayat 86 menyampaikan pelajaran ini. 

Akibatnya, ketika para malaikat datang menemui Nabi Ibrahim a.s. 

mereka berkata: ( سلاما ) Sala>man, beliau menjawab mereka dengan ( سلام ) 

sala>mun). 

Kata-kata salam malaikat diartikan sebagai "Saya menyapa Anda" 

(istilah Salaman adalah objek pembicaraan di sini), sedangkan kata-kata Nabi 

Ibrahim a.s. adalah Salam(un), yang berarti " Keamanan Stabil" dan terus 

bersama Anda. Alhasil, dia menanggapi salam damai dengan lebih baik. 

 

53M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 656. 

54M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 656. 
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Memang, pada baris di atas, tidak hanya doa dan salam hangat, tetapi juga 

diikuti dengan pesta yang lezat. Tentu saja, para malaikat tidak memakannya. 

Ingatlah bahwa sambutan yang telah diajarkan kepada Anda hanyalah 

salam ( لام عليكم  al-sala>mu‘alaikum, sama dengan yang diucapkan oleh ( الس 

Nabi Ibrahim a.s., Secara khusus, salam yang tahan lama dan konsisten. Nabi 

saw. mempertimbangkan salam ini. Saat Anda menambahkan sepuluh 

penghargaan ke Anda, Anda akan mendapatkan sepuluh hadiah ( َّورحمة الٰل )wa 

rahmatulla>h, menjadi dua puluh, dan bila disertai lagi dengan ( وبركاته )Wa 

baraka>tuh, Hadiahnya akan tiga puluh. (HR Abu> Da>u>d dan al-Tirmidzi melalui 

‘Imra >n Ibn al-Hushain r.a.).55 

Perlu diperhatikan bahwa Nabi saw. telah memberikan petunjuk. yang 

melarang memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan kata 

"salam". (HR Muslim dari Abu> Hurairah).56 

al-Sya’ra>wi menggarisbawahi kata (  َم ت  ي   
ي   huyyi>tum, semua makhluk ( ح 

Tuhan hidup sesuai kodratnya dalam konteks salam ini. "Tujuh langit, bumi, 

dan segala isinya bertasbih kepada Allah," firman-Nya. Dan satu-satunya cara 

untuk meninggikan-Nya adalah dengan memuji-Nya, tetapi kalian tidak 

mengerti untuk apa tasbih mereka. (QS al-Isra>’/17: 44), dan firman-Nya 

“Kecuali wajah Allah, semuanya akan kadaluarsa (mati)”. (QS al-Qashash/28: 

88. Disisi lain tegas al-Sya’ra>wi, Di sisi lain, al-Sya'ra>wi mengklaim bahwa, 

karena manusia hidup berjenjang, maka kehidupan akhirat adalah puncaknya. 

Jika manusia bisa bertahan hidup dengan roh di dunia ini, maka semua roh 

makhluk harus padam. Di akhirat, ada kehidupan tanpa akhir yang tidak ada 

habisnya. Ruh juga menjadi penyebabnya, sesuai dengan firman-Nya: “Maka 

 

55M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 656. 

56M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 656. 
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dengan perintah Kami, Kami turunkan kepadamu ruh, yaitu al-Qur’an. (QS al-

Syura/42: 52). Di sisi lain, akan mengarah pada kehidupan di akhirat. Lebih 

jauh, seperti yang ditunjukkan oleh Ulama Mesir kontemporer ini, orang-orang 

menyaksikan dan menderita banyak bencana sepanjang hidup mereka. Jadi, jika 

seseorang datang kepadanya dan mengatakan tahiyyah, atau halo, dan 

memintanya untuk hidup dalam damai, dia akan sangat gembira dan akan 

diberikan kehidupan yang tenang. al-salamu'alaikum menenangkan teman Anda 

dan membuatnya menghargai hidupnya. Kata ( ا و  ي   ,hayyu> Menurutnya ( ح 

instruksi dalam ayat ini adalah untuk memberikan kehidupan yang tenang, 

stabil penuh ketenangan kepada siapa pun yang ada di hadapan Anda. Hidup 

tanpa kedamaian dan keamanan pada hakikatnya adalah hidup tanpa makna. 

Dua kata terakhir ini menghubungkan ruh manusia dengan tali keimanan 

kepada Allah swt. ketika ucapan itu dikaitkan dengan rahmat dan karunia 

Allah, sehingga orang yang mengucapkan dan mendengarnya akan mengingat 

dan menyadari bahwa semua makhluk adalah makhluk yang dilindungi oleh 

Allah. Setiap orang harus membina hubungan yang harmonis, dan jika ini 

dilakukan, masyarakat akan puas. Kebahagiaan menyebar dari satu orang ke 

orang lain, dan Allah melimpahkan lebih banyak hadiah dan cinta-Nya pada 

saat itu.57 

Perlu dicatat bahwa salam juga menyampaikan konsep kesetaraan 

manusia. Itulah sebabnya bahkan anak-anak kecil pun terlihat oleh Nabi. 

sampaikan salam Meskipun pada prinsipnya yang kecil harus menyapa yang 

tua, yang sedikit harus menyapa yang banyak, yang berjalan harus menyapa 

yang duduk, yang berkuda harus menyapa yang berjalan, yang melihat harus 

menyapa yang ghaib, dan seterusnya. Namun, semua ini tidak bertentangan 

 
57M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 658. 
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dengan prinsip kesetaraan, melainkan berkaitan dengan hak setiap orang, 

khususnya hak untuk dihormati, karena persamaan hak tidak berarti bahwa 

kewajiban untuk menghormati orang tua diabaikan, juga tidak membuat mereka 

yang tidak memiliki hak istimewa sama dengan mereka yang memilikinya.58 

Kata ( بًا ي  س   hasi>ban yang terdiri akarnya dari huruf-huruf ha’, si>n ( ح 

dan ba’ memiliki empat arti: menghitung, cukup, bantal kecil, dan penyakit 

kulit yang menyebabkan kulit memutih.59 

Tentu saja, Allah swt tidak dapat dikaitkan dengan atau membawa 

makna ketiga dan keempat. Kata Hasib muncul empat kali dalam al-Qur'an, tiga 

di antaranya mengacu pada sifat-sifat Allah dan yang keempat untuk 

kemanusiaan, khususnya firman-Nya dalam QS al-Isra>’/17: 14.60 

Kata Hasi>b yang menjadi sifat Allah, dua diantaranya terdapat dalam 

QS al-Nisa>’/4: 6. dan QS al-Ahza>b/33: 39. Ayat ketiga bersifat universal, yaitu 

firman-Nya yang ditafsirkan, dan didahului dengan kata kafa> yang artinya 

cukup. Akibatnya, akibatnya hasi>b lebih mungkin dipahami dalam arti 

menyediakan kecukupan yang moderat. 

Imam al-Ghaza>li menguraikan bahwa ( ي ب س 
ح 
 
 al-hasi>b bermakna(  ال

Bagi mereka yang mengandalkan dia, dia cukup. Sifat ini hanya dapat dibawa 

oleh Allah karena hanya Allah yang dapat memuaskan dan diandalkan oleh 

segala sesuatu. Hanya Allah yang dapat memuaskan semua makhluk, memenuhi 

kebutuhan mereka, melestarikannya, dan bahkan menyempurnakannya. Jika 

Anda membutuhkan makanan, minuman, langit, bumi, atau matahari, jangan 

menebak, bahwa kamu membutuhkan sesuatu selain Allah, sehingga Allah 

 

58M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 658. 

59M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 658. 

60M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 658. 
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tidak lagi mencukupi kebutuhanmu, karena Allah Yang Maha Mencukupi yang 

menciptakan makanan, air, langit, bumi, dan sebagainya. Jangan percaya bahwa 

seorang bayi membutuhkan seorang ibu untuk menyusui dan merawatnya, 

Sebaliknya, percayalah bahwa Allah cukup untuk itu, karena Allah 

menciptakan ibunya dan susu yang dihisapnya, serta menginspirasinya untuk 

mengisap dan menciptakan simpati di hati ibu untuk itu. Demikian al-

Ghaza>li.61 

Orang yang percaya bahwa Allah itu hasi>b bagi dirinya akan selalu 

merasa tenang, tidak terpengaruh oleh pengalihan, tidak terpengaruh oleh 

kerugian atau kemungkinan materi, karena dia akan selalu merasa cukup dengan 

Allah. 

Kalau kata hasi>b dipahami dalam arti menghitung, Allah, antara lain, 

adalah yang melakukan perhitungan menyangkut amal-amal baik dan buruk 

manusia secara amat teliti lagi amat cepat, termasuk dalam konteks ayat ini, 

kualitas dan kuantitas tahiyyah/ucapan dan pemberian salam. 

Penafsiran Ibnu Katsi>r, pada ayat ke 86 ini menyuruh orang membalas 

salam seseorang yang diucapkan kepadanya dengan ucapan salam yang lebih 

baik atau paling tidak sama dengan salam yang diterimanya. Contoh, jika 

seseorang mengucapkan “Assalamu’alaikum”, maka hendaklah dijawab dengan 

ucapan “wa’alaikumussalam warahmatullah”. Dan jika salam orang tersebut 

berbunyi “Assalamu’alaikum warahmatullahi” hendaklah jawabannya 

ditambah dengan kata “Wabarakatuh.” Demikianlah yang dimaksud dengan 

jawaban yang lebih baik atau paling tidak sama dengan salam yang ia terima, 

artinya mengulangi saja ucapan salam orang tersebut. Sehingga dengan 

demikian wajiblah hukumnya orang yang membalas salam sesama muslimnya, 

 
61M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 659. 
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paling tidak dengan kata-kata yang sama. Jika ia hendak menambah maka hal 

tersebut adalah sunnah.62 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Salman al-Farisi yang bercerita 

“seseorang pria datang kepada Rasulullah dan mengucapkan “Assalam’alaikum 

ya Rasulallah,” dan nabi menjawab “Wa’alaikumussala>m Warah}matulla>h”, 

kemudian datang seorang yang lain mengucapkan “Assala>mu’alaikum ya 

Rasu>lalla>h warahmatulla>hi”, dan dibalas oleh nabi dengan jawaban 

“Wa’alaikumussalam Warahmatullahi Wabaraka>tuh” Dan ketika datang 

seorang yang ketiga dengan mengucapkan “Assala>mu’alaika ya Rasu>lalllahi 

Warahmatulla>hi Wabaraka>tuh” beliau membalas dengan ucapan “Wa’alaika.” 

Maka ditegurlah beliau oleh pendatang ketiga berkata “Wahai Nabi Allah, 

mengapa engkau membalas salamku singkat sekali, tidak seperti balasan 

salammu kepada orang yang datang sebelum aku? “Rasulullah menjawab 

“karena engkau telah memborong semuanya yang tidak meninggalkan sesuatu 

untuk balasanku. ”Mengenai hukum membalas salam terhadap orang non 

muslim ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, dari Ibnu Abbas 

berkata: Bahwasanya siapa saja dari hamba Allah memberi salam hendaklah ia 

dibalas kendatipun ia seorang majusi, sedang menurut Qatadah, salamnya orang 

hendaklah dibalas dengan yang lebih baik, tetapi salam dari ahli-Dhimah cukup 

diulangi saja salamnya.63 

Mayoritas Ulama melarang orang Islam memulai memberi salam kepada 

orang non muslim itu karena sesuai dengan Hadis diatas, dan Nabi memberi 

salam kepada non muslim itu ketika beliau bermaksud memeranginya. 

seandainya diberi salam yang sama, itu berarti sama halnya dengan menjamin 

 
62Tafsir Ibnu Katsir, (t.p: Dar Thaybah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999), h. 495-496. 

63Tafsir Ibnu Katsir, h. 496. 
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keselamatan mereka. Nabi bermaksud memerangi karena mereka telah 

mengingkari janjinya sendiri kepada Nabi Muhammad saw.64 

Sedangkan menjawab salam orang non muslim menurut ahli Fuqaha’ 

(ahli fiqih) hukumnya wajib, sama seperti halnya menjawab salam orang Islam. 

Sebagian mengatakan Sunnah. Menurut golongan Imam Hanafi, dalam kitab al-

Ghaniyyah boleh menjawab salam dari orang non muslim.65 

Menurut Madzhab Imam al-Shafi’i dalam Sharah Muslim keterangan 

Imam al-Nawawi, ada satu golongan yang membolehkan memulai memberi 

salam kepada non muslim, apalagi menjawabnya. Adapun dalam keterangan 

kitab Zad al-Ma’ad larangan memulai memberi salam itu karena satu peristiwa 

yang khusus terjadi ketika memerangi Bani Quraizah.66 

Sesuai dengan riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir, Nabi Muhammad 

saw. bersabda: “Aku akan pergi besok pagi kepada orang Nasrani, maka 

janganlah kamu memulai memberi salam. Jika mereka memberi salam 

kepadamu, jawablah “Wa’alaikum”. 

Al-Hasan al-Bishri, memulai salam adalah perbuatan suka rela, tetapi 

membalas salam merupakan perbuatan wajib. Para Ulama bersekutu dengan 

adanya pendapat tersebut, bahwa membalas salam merupakan wajib atas yang 

diberi salam, dan berdosalah ia jika melakukannya, karena telah melanggar 

perintah Allah yang terkandung dalam ayat ini.67 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>/4: 87. Bahwa tidak ada Tuhan 

melainkan Dia dan Dia adalah Tuhan bagi semua makhluk tanpa kecuali. Dia 

 

64Shaikh abdul Halim Hasan, Tafsir al-Ahkam, Cet. I; (Jakarta: Kencana, 2006), 291. 

65Shaikh abdul Halim Hasan, Tafsir al-Ahkam, h. 292. 

66Shaikh abdul Halim Hasan, Tafsir al-Ahkam, h. 292. 

67Tafsir Ibnu Katsir, h. 497. 



38 
 

 
 

bersumpah akan mengumpulkkan umat manusia semuanya yang terdahulu 

maupun yang terakhir di suatu padang mahsyar kelak di hari kiamat. Lalu 

membalas setiap orang dengan balasan yang setimpal dengan amal dan 

perbuatannya. Dan siapakah yang lebih benar dari pada Allah dalam perkataan-

Nya, janjnya, ancamannya dan ceritanya, Dialah yang tiada Tuhan melainkan-

Nya.68 

Ima>m Jala>luddin al-Mahalli dan al-Suyuthi dalam Tafsi>r Jala>lain 

menjelaskan ٍَة يَّ ح  ت  َب  م 
ت  ي   
ي  اَح  ذ  ا   Apabila kamu diberi salam dengan suatu salam) و 

penghormatan), misalnya bila dikatakan kepadamu Assalamu’alaikum َ ح  اف  و  ي   

(maka balaslah) kepada orang yang memberi salam itu ْٓا ه  ن  َم  ن  س  ح 
 
ا  dengan) ب 

salam yang lebih baik dari padanya) yaitu dengan mengatakan 

‘Alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh ا ه  و  د  َر  و 
 
 atau balaslah) ا

dengan serupa) yakni dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkannya. 

Artinya salah satu diantaranya menjadi wajib sedangkan yang pertama lebih 

utama. بًا ي  س  َح  ءٍ ي  َش   
 
ل
 
َك ى

ٰ
ل َع  ان 

 
َك َالٰلّ  نَّ  Sesungguhnya Allah) ا 

memperhitungkan segala sesuatu) artinya membuat perhitungan dan akan 

membalasnya, diantaranya adalah membalas salam. Menurut sunnah tidak 

wajib membalas salam orang kafir, ahli bid’ah dan orang fasik. Begitupula 

terhadap orang Islam sendiri yakni terhadap orang yang buang air besar, orang 

yang berada di kamar mandi dan orang yang sedang makan. Hukumnya menjadi 

makruh kecuali kepada yang terakhir. Dan kepada orang kafir jawablah 

“Wa’alaikum” artinya juga atasmu.69 

 

68Tafsir Ibnu Katsir, h. 497. 

69Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Shuyuthi, Tafsir Jalalain, Cet. 9; 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 355. 
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Potongan ayat QS al-Nisa >’/4: 86 yang artinya “Apabila orang 

mengucapkan salam kepadamu, memohon kepada Allah mudah-mudahan 

selamat keadaanmu, selamat badanmu, terpelihara dari segala macam 

malapetaka, dengan mengucapkan “Assalamu’alaikum”. 

“Maka balaslah hormat itu dengan yang lebih baik dari padanya”, 

Artinya, kalau misalnya ada orang yang mengucapkan “Assalamu’alaikum” 

balaslah dengan “Wa’alaikumus salam wa rahmatullah”, dan jika salam orang 

itu ditambah lagi dengan “Warahmatullahi” balaslah dengan tambahan lagi, 

“Wabarakatuh”. 

Berkata al-Raghib “Kalimat tahiyah sebagai penghormatan artinya ialah 

doa agar yang dihormati hidup sehat umur panjang.” 

Ketika orang Arab bertemu dengan teman-teman di masa lalu, mereka 

akan menyapa mereka dengan "Hayyakallah," yang berarti "semoga Allah 

menjaga hidupmu" atau "panjang umur". Hal yang sama dikatakan oleh orang 

Indonesia yang tidak memahami ajaran Islam sebagai tanda hormat ketika 

mereka mengatakan "Hidup!". Demi setelah datang Agama Islam diajarkanlah 

ucapan selamat dan penghormatan yang lebih mendalam artinya, yaitu, 

Assalamu’alaikum yang berarti moga-moga selamat dan bahagia meliputi diri 

kamu. 

Salam, berarti damai, bahagia dan selamat. Sehat walafiat juga berarti 

salam. Sebab itu kata “Assalamu’alaikum” terkandunglah pengharapan yang 

banyak sekali. Kalau misalnya ucapan hormat kepada orang lain hanya kata-

kata “Hidup” apalah artinya hidup. Meskipun dengan doa hidup, terkabul umur 
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panjang, apalah artinya hidup lama di dunia kalau hati kosong dari rasa damai 

dan selamat.70 

Selain dari Ucapan selamat hidup di dunia, di akhirat atau surga, salam 

itu meliputi segala kehidupan surga. (QS Ibrahim/14: 23), atau QS. al-

Ahzab/33: 44 dan lain-lain). Sedang Surga itu sendiri bernama “Darus Salam” 

(QS al-An’am/6: 127 dan QS Yunus/10: 25). Dan salah satu dari nama Allah 

yang 99 ialah al-Salam (QS al-Hasyr/59: 23). 

Salam adalah ucapan malaikat ketika menziarahi orang yang beriman 

yang telah selamat masuk surga bersama kaum kerabatnya (QS al-Ra’d/13: 23-

24). Ucapan selamat dari Allah kepada Nuh setelah selamat dari taufan hebat 

dan akan turun ke darat, (QS Hud/12: 48). Ucapan Ibrahim seketika menyuruh 

ayahnya memeluk tauhid (QS Maryam/19: 47). Ucapan Malaikat utusan Allah 

kepada Ibrahim seketika menziarahinya menyampaikan kabar sukacita karena 

dia akan dianugerahi anak yaitu Ishak dan jawaban Ibrahim kepada Malaikat 

itu (QS Hud/12: 69). Ucapan Allah kepada Nabi-Nya Yahya (QS Maryam/19: 

15). Ucapan Allah untuk Muhammad dan seluruh Anbiya yang telah dipilih 

Allah (QS al-Naml/27: 59). Pengharapan Isa al-Masih sendiri, agar kiranya 

Allah memberikan selamat untuk dirinya (QS Maryam/19: 33). Ucapan 

sambutan Muhammad saw. atas kedatangan orang yang menyatakan iman (QS 

al-An’am/6: 54). Dan seruan tegas dari musa dan Harun kepada Fir’aun, bahwa 

dia akan selamat asal mau menuruti jalan yang benar (QS Taha/20: 47). 

Semua itu beredar di sekitar salam, bahagia, sehat walafiat pada ruhani 

dan jasmani, pada dunia dan akhirat.  

 
70Hamka, Tafsir al-Azhar, Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, 

dan Psikologi, Jilid II; (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 386. 
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Lantaran itu jika ada orang yang mengucapkan salam, balaslah dengan 

yang lebih baik. Tandanya di dalam berbuat baik di antara engkau dan dia, 

hendaklah berlomba. Sebagaimana juga kalau seorang memberikan hadiah 

sesuatu kepadamu sebagai tanda pesahabatan, balasilah dengan yang lebih 

mahal atau yang lebih diperlukan oleh sahabat itu. Kemudian datanglah 

lanjutan ayat, “Atau hendaklah kamu balas (sama) dengan dia”. Artinya balas 

salam itu sama dengan yang diberikannya. Misalnya diucapkannya 

“Assalamu’alaikum” balaslah dengan “Wa’alaikum salam”. 

Mulai mengucapkan salam adalah sunnah (Tathawwu'), dan membalas 

salam adalah wajib," kata Syekh Hasan al-Bishri, "dan ulama lain sependapat 

dengannya tentang topik ini, karena hal itu tertulis dengan jelas dalam ayat 

tersebut". “maka sambutlah salam itu dengan yang lebih baik atau yang sama”. 

Ini adalah amanah karena itu adalah perintah. Dan, pada akhirnya, sebuah 

perintah harus diikuti. Seseorang yang tidak menanggapi salam secara teknis 

melakukan dosa.71 Selanjutnya, jika salam seseorang tidak dibalas, berarti 

orang yang mengucapkan salam itu dipandang rendah dan dihina. Dilarang 

menghina sesama muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71Hamka, Tafsir al-Azhar, h. 390. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Pada dasarnya metode penelitian adalah bagaimana seorang peneliti 

mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan 

terarah tentang pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data, 

sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah (problem 

akademik.)72 

Kedua jenis penelitian dari sudut penalaraan ilmiah tidak jauh berbeda, baik 

itu kepustakaan maupun penelitian lapangan. Keduanya sama-sama menggunakan 

pemikiran rasional, objektif dan argumentatif. Adapun salah satu variabel utama 

yang membedakan antara dua bentuk penelitian ini ialah sumber data. Dalam 

penelitian kepustakaan sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis, 

sedangkan pada penelitian lapangan sumbernya berasal dari responden di tengah 

masyarakat.73 Substansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Artinya 

penelitian ini lebih banyak menyangakut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, 

gagasan dan ide-ide yang termuat dalam buku, naskah dokumen foto dan 

sebagainya.74 

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif (library research) dan 

lapangan (field research) lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. 

 

72M. Mansyur, dkk. Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, (Yogyakarta: Teras, 

2007), h. 71.  

73Nashruddin Baidan dan Erawati Azizi, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 37-38. 

74Nashruddin Baidan dan Erawati Azizi, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, h. 28. 
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2.  Lokasi penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan 

(field research) dan pustaka (library research), sehingga penentuan lokasi 

merupakan salah satu hal yang perlu dan harus dilakukan untuk memudahkan 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan lingkup penelitian. Adapun lokasi 

penelitian yang peneliti tentukan adalah. Di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan 

Ujung Tanah, Kota Makassar. 

B. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan sebuah proses, perbuatan dan cara mendekati suatu 

objek. Secara bahasa, pendekatan adalah usaha seseorang dalam kegiatan penelitian 

untuk memiliki hubungan dengan orang yang tengah diteliti. Pendekatan bisa juga 

diartikan sebagai cara memandang atau sudut pandang (pendapat)75, cara berpikir, 

atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu76, kemudian dalam 

kajian penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

1.  Pendekatan Tafsir 

Tafsir al-Qur’an merupakan penejelasan tentang maksud firman-firman 

Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir atau penjelas itu lahir dari 

kesungguhan secara berulang-ulang dari sang penafsir untuk beristinbat 

(menemukan makna-makna dalam teks ayat-ayat al-Qur’an) serta menjelaskan 

yang samar dari ayat tersebut sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan sang 

penafsir.  

 

75Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktik, (Cet. I; 

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

76Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i, Cet. I; (Makassar: 

Alauddin Press University, 2009), h. 79. 
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Jadi, pendekatan tafsir merupakan cara mendekati satu objek kajian dengan 

menggunakan sudut pandang tafsir sebagai rujukan utamanya. Sehingga dalam 

penelitian ini peneliti bisa menemukan jawaban tentang makna suatu ayat yang 

terkandung dalam kajian ini, tradisi Mabburitta. 

2.  Pendekatan Budaya 

Konsep kebudayaan digambarkan dalam berbagai pola tingkah laku yang 

dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti adat, atau cara 

hidup masyarakat.  

Dengan demikian, melalui pendekatan ini berguna untuk menelusuri pola 

tingkah laku masyarakat di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, 

Kota Makassar melalui tradisi Mabburitta 

Melalui pendekatan ini peneliti bisa melihat dan menemukan realitas yang 

terjadi di tengah masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung 

Tanah, Kota Makassar melalui tradisi Mabburitta. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian penelitian ini, yakni: 

1.  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertamanya.77 Sumber data ini dapat diperoleh dari langsung dari lapangan melalui 

wawancara, observasi dan sumber terulis. Sumber terulis diperoleh dari beberapa 

kita-kitab tafsir sedangkan data primer yang berasal dari lapangan diperoleh dari 

informan yang berkompeten selalu memberikan informasi mengenai tradisi 

Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota 

Makassar. 

 

77Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93. 
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2.  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama yang tersusun dalam bentuk dokumen- 

dokumen.78 

Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian ataupun tulisan-tulisan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis 

dan disertasi. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan 

mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan. Proses atau cara dalam usaha 

penghimpunan data dan merupakan salah satu di antara tahap-tahap penelitian 

ilmiah sehingga dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang sisitematis 

sebagai sesuatu metode pengumpulan data.  

Secara umum sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan dan 

perkataan manusia dalam suatau latar yang bersifat alamiah. Sumber data lainnya 

ialah berupa bahan-bahan pustaka seperti: dokumen, arsip, koran, majalah, jurnal 

ilmiah, buku laporan dan lain sebagainya.  

Pengumpulan data dalam tradisi penelitian kualitatif, pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, etnografi, dokumentasi. Selain itu, 

foto dan video yang dapat menggantikan suasana alamiah dapat menjadi sumber 

rujukan. Pada prinsipnya, teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk 

menggamabarakan fenomena sosial keagamaan secara alamiah. Adapun metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Observasi/Pengamatan 

 

78Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93. 



46 
 

 
 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif, di mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku 

dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi yang berarti 

pengamatan, penglihatan yang berarti sebuah proses mengamati dan mendengar 

dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena 

sosial-keagamaan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang 

diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna 

penemuan data analisis. Observasi merupakan salah satu metode utama dalam 

penelitian sosial keagamaan terutama dalam penlitian kualitatif.  

2.  Metode Wawancara 

Wawancara sebagai cara pengumpulan data yang cukup efektif dan efisien 

bagi peneliti dan kualitas sumbernya termasuk data primer. Metode wawancara 

menempati posisi penting dalam penelitian lapangan, baik konvensional maupun 

digital. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai variasi yang meliputi 

wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur, 

wawancara informal/formal dan sebagian melalui kuisioner.  

3.  Dokumentasi 

Tidak kalah penting dari metode-metode lainnya, adalah metode 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang diterapkan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.79 

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

 

79Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cet. III; (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 

h. 134. 
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Setelah mengumpulkan data dengan lengkap. Tahap berikutnya ialah 

analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari berbagai sumber. Miles dan Hubermen mengemukakan 

bawah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisi data, meliputi data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclution 

(kesimpulan).  

1.  Reduksi data 

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, membuat kategori. Dengan demikian data 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memepermudah 

penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

2.  Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubermen bahwa penyajian data adalah sekumpulan 

informasi dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun tersebut lalu 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan 

alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya 

berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi 

isinya.  

3.  Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis 

data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hakikat Tradisi Mabburitta 

Awal mula tradisi Mabburitta ialah dari zaman nenek moyang kita dulu 

yakni pada masa kerajaan Gowa sampai turun temurun hingga sekarang. Arti 

Mabburitta ialah di ambil dari kata buritta berarti berita, jadi Mabburitta ialah 

menyampaikan berita atau hajat.80 Tradisi Mabburitta adalah kebiasaan atau 

ritual adat mendatangi setiap rumah dengan berpakaian adat untuk 

mengundang/menyampaikan kepada seseorang untuk menghadiri suatu pesta 

pernikahan, pesta sunatan dan pesta akikah.81 

Tradisi Mabburitta suatu pesta pernikahan ialah harus memakai pakaian 

adat lengkap dan jumlah pabburitta sebanyak 7-10 orang. Tradisi Mabburitta 

suatu pesta sunatan ialah hampir sama dengan acara pernikahan, perbedaannya 

jumlah paburitta Cuma sepasang saja. Tradisi Mabburitta suatu pesta akikah 

ialah pakaian adat tidak harus lengkap dikarenakan acara akikah tidak 

dilaksanakan besar-besaran, akan tetapi kalau sudah acara sunatan pesta harus 

meriah dan besar-besaran, kadang harus memotong sapi bagi keluarga yang 

berada dan jumlah paburitta hanya 1-2 orang saja.82 

Dahulu tradisi Mabburitta hanya dikenal dengan menyampaikan kepada 

orang-orang untuk datang kerumahnya, karena pada saat itu belum ada 

undangan jadi, orang-orang biasanya langsung mendatangi rumah seseorang 

yang akan niburittai dengan cara menyampaikan/Mabburitta. 

 

80H. Muh. Nasir Garuda, Wawancara, 14 Februari 2022. 

81Hj. Rimang Sese, Wawancara, 16 September 2021.  

82Hj. Rimang Sese, Wawancara, 16 September 2021. 
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Di masa sekarang ini tradisi Mabburitta tanpa menggunakan undangan 

masih berlaku bagi keluarga terdekat seperti Om, Tante, Sepupu dan lain-lain. 

Dan apabila yang akan di burittai Om, Tante maupun Sepupu wajib yang datang 

untuk Mabburitta ialah Keluarga kita sendiri dan tidak boleh diwakilkan karena 

tidak sopan namanya kalau bukan orang tua kita yang datang mengundang atau 

menyampaikan hajatnya. 

Pabburitta ini bisa dikatakan sebagai juru bicara bagi orang yang akan 

melaksanakan suatu pernikahan, sunnatan dan lain-lain. Begitu besar 

peranannya sehingga pada saat menyampaikan hajat pada seseorang, paburitta 

harus bertutur kata yang sopan.83 Adapun Mabburitta ialah penyampaian secara 

lisan, sedangkan undangan ialah penyampaian secara tertulis.84 Undangan cuma 

sebagai pelengkap dari Mabburitta itu sendiri, karena pada saat sekarang ini 

banyak yang lupa kalau dia pernah di panggil untuk datang ke acara tersebut, 

jadi adanya undangan dapat membantu untuk mengingatkan kapan acara 

tersebut akan dilaksanakan. 

Di era modern seperti sekarang sudah ada yg namanya undangan akan 

tetapi, jika kita ingin mengundang Om dan Tante harus Mabburitta dan 

membawakan undangan juga. 

Mabburitta dengan cara melalui telepon itu dianggap orang-orang 

terdahulu tidak sopan karena ada adat tersendiri bagi yang mau niburittai. Jadi 

tidak sopan rasanya kalau mengirimkan undangan tanpa mengirimkan utusan 

yang membawa undangan tanpa si pembawa undangan ini berpakaian adat 

lengkap, berbaju bodo (baju bodo adalah sebutan untuk pakaian adat Makassar). 

 

83H. Muh. Nasir Garuda, Wawancara, 14 Februari 2022. 

84Hj. Rimang Sese, Wawancara, 16 September 2021. 
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Dikarenakan jaman dahulu pabburitta sangat menghargai orang yang 

akan niburittainya, karena ada filosofi mengatakan Mabburitta ialah apabila 

kita menghargai seseorang maka kita akan lebih dihargai juga oleh orang 

tersebut. Jadi bisa dipastikan apabila pabburitta mengundang keluarga dengan 

cara di telepon, bisa saja keluarga tersebut tidak akan hadir di acaranya karena 

dianggap tidak sopan, kecuali keluarga tersebut berada jauh seperti di luar kota 

itu di maklumi untuk di telepon, karena yang diundang juga bisa hadir maupun 

tidak karena terkendala masalah biaya dan sebagainya. Akan tetapi, kalau 

hanya di dalam kota itu dianggap tidak sopan bagi orang-orang terdahulu 

dikarenakan adat Mabburitta ialah saling menghargai.85 

Tujuan Mabburitta itu sendiri ialah saling menghargai satu sama lain, 

dengan adanya tradisi Mabburitta ini, kita dapat menjalin tali silaturrahim 

antar sesama manusia. Karena tradisi ini mengaplikasikan nilai-nilai dalam al-

Qur’an. 

B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang 

Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. 

Keragaman suku bangsa yang tersebar di Nusantara merupakan kondisi 

objektif yang penting dan sangat berpengaruh dalam keseluruhan proses 

penyebaran dan pembentukan tradisi Islam di Indonesia. Perbedaan suku bangsa 

itu tidak hanya menyangkut perbedaan bahasa, adat istiadat, dan sistem sosio-

kultural pada umumnya, tetapi juga perbedaan orientasi nilai yang menyangkut 

sistem keyakinan dan keragaman masyarakat. 

Prosesi pertama dari tradisi Mabburitta ialah pabburitta datang kerumah 

keluarga, kerabat dan tetangga dengan berpakaian adat baju bodo bagi 

 
85Hj. Rimang Sese, Wawancara, 16 September 2021. 
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perempuan dan jas tutu’ bagi laki-laki, biasanya yang membawakan undangan 

boleh perempuan semua sebanyak 7-10 orang dan boleh sepasang. Mereka 

datang dengan membawa undangan di lengkapi dengan bosara dirangkaikan 

dengan Mabburitta. pada saat datang kerumah seseorang yang akan niburittai, 

mereka mengetuk pintu rumah yang akan didatanginya sambil mengucapkan 

salam, kemudian pabburitta akan dipersilahkan masuk dan duduk oleh orang 

yang niburittai.86 

Adapun percakapan orang yang niburittai dengan pabburitta ialah: 

“Assalamu’alaikum” 

“Wa’alaikumussalam” 

“Ammempoki” 

“Iye” 

“Salam na katte Fulan sekeluarga” 

“oh iye, salama’” 

setelah selesai Paburitta akan pamit untuk ke tempat selanjutnya 

“maeki pae di’ 

“iye” 

dan diakhiri dengan ucapan salam 

Artinya: 

“Silahkan duduk” 

“Iya” 

“Salamnya Fulan sekeluarga” 

“Oh Iya, Selamat” 

“Saya duluan” 

“Iya” 

 
86Syahruddin, Wawancara, 21 September 2021. 
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Dan ucapan terakhir yang dikatakan yang niburittai pasti mengatakan 

salama’ (Selamat). Maksudnya selamat atas pernikahannya mudah-mudahan 

sakinah, mawaddah, warahmah.87 

Adapun adat Sebelum melaksanakan prosesi tradisi Mabburitta ada 

beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain: 

Baju Bodo, Jas Tutu, Songkok Recca, Lipa’ Sabbe, Bosara’  dan 

Undangan.88 

1. Baju Bodo 

Untuk pakaian adat bagi perempuan menggunakan baju bodo, yaitu 

sejenis braket lengan pendek berpinggang ketat Kain lipa’ dengan warna yang 

senada dengan pakaian digunakan untuk pakaian bagian bawah. Ada mahkota, 

juga dikenal sebagai saloko, yang melengkapi kepala. Rambutnya dihias dengan 

bunga bertangkai yang disebut kembang goyang saat disanggul atau disasak.  

Dahulu baju bodo hanya memakai kain tipis tanpa memakai pakaian 

dalam sehingga terkesan tidak sopan, akan tetapi di era modern sekarang baju 

bodo telah disesuaikan dengan memakain pakaian dalam yang disesuaikan 

dengan pakaian baju bodo itu sendiri yang disesuaikan dengan kain lipa’ yang 

disesuaikan warnanya. 

Dulunya baju bodo adalah baju khas wanita suku Makassar sekarang 

Sudah dijadikan baju khas wanita Sulawesi Selatan. Baju Bodo adalah pakaian 

 

87Syahruddin, Wawancara, 21 September 2021. 

88Hj. Rimang Sese, Wawancara, 16 September 2021. 
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tradisional perempuan suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Baju 

Bodo juga juga dikenali sebagai salah satu busana tertua di dunia.89 

a. Bentuk Baju Bodo 

Baju Bodo berbentuk segi empat, biasanya berlengan pendek, sesuai 

dengan namanya “Bodo” yang berarti pendek, setengah atas bagian siku lengan. 

Dulu, baju bodo bisa dipakai tanpa penutup payudara. Hal ini sudah sempat 

diperhatikan James Brooke (yang kemudian diangkat sultan Brunei menjadi 

raja Sarawak) tahun 1840 saat dia mengunjungi istana Bone. Seiring dengan 

masuknya Islam, baju ini pun mengalami perubahan. Baju ini dipasangkan 

dalaman yang berwarna senada namun lebih terang. Perempuan Bugis dahulu 

mengenakan pakaian sederhana. Sehelai sarung menutupi pinggang hingga kaki 

dan baju tipis longgar dari kain muslin (kasa), memperlihatkan payudara dan 

leluk-lekuk dada.90 Cara memakai baju bodo ini masih berlaku pada tahun 

sampai tahun 1930-an. 

b. Warna Baju Bodo 

Menurut adat Bugis, setiap warna baju bodo yang dipakai oleh 

perempuan Bugis menunjukkan usia ataupun martabat pemakainya.91 

➢ Warna Jingga: Dipakai oleh anak perempuan berumur 10 tahun 

➢ Warna Jingga dan Merah: Dipakai oleh gadis berumur 10-14 tahun 

➢ Warna Merah: Dipakai oleh perempuan berumur 17-25 tahun 

 

89Indra Bayu “Baju Bodo, Salah Satu Busana Tertua di Dunia”, News, 18 November 2007, 

https://www.suarapembaruan.com/ Baju Bodo, Salah Satu Busana Tertua di Dunia, (6 Februari 

2022). 

90James Brooke, Narrative of Events, dikutip Christian Pelras dalam “Manusia Bugis”, 

(Jakarta: Nalar, 2006), h. 271. 

91Gita, “Mencari Perempuan Bugis”, Kompasiana, 21 Juni 2009, 

https://www.kompasiana.com/Mencari Perempuan Bugis, (6 Februari 2022). 
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➢ Warna Putih: Dipakai oleh para Pembantu 

➢ Warna Hijau: Dipakai oleh perempuan bangsawan 

➢ Warna Ungu: Dipakai oleh para janda. 

c. Penggunaan Baju Bodo 

Pakaian ini sering dipakai pada upacara adat seperti pernikahan. Namun, 

acara lain, seperti kompetisi menari atau menjamu tamu, kini membantu 

meremajakan baju bodo.92 

2. Jas Tutu’ 

Jas tutu' adalah gaya pakaian yang terlihat seperti jas. Pakaian adat ini 

dilengkapi dengan celana atau paroci, sarung atau lipa 'garusuk atau lipa’ sabbe, 

dan kopiah. Jas tutu' memiliki lengan panjang dan leher berkerah, dan dihiasi 

dengan kancing emas atau perak yang ditempelkan di leher kemeja. Kain lipa' 

garusuk atau lipa' sabbe memiliki tampilan yang sederhana namun memiliki 

warna yang cerah dengan kualitas warna merah dan hijau.93 

3. Songkok Recca’ 

Songkok Recca' terbuat dari serat pelepah daun lontar dengan cara 

dipukul-pukul (dalam bahasa Bugis, direcca’-recca’) pelepah daun lontar 

tersebut hingga yang tersisa hanya seratnya. Serat ini biasanya berwarna putih, 

akan tetapi setelah dua atau tiga jam kemudian warnanya berubah menjadi 

kecoklat-coklatan. 

4. Lipa’ Sabbe 

 

92Novitasari “Bangga dengan Pakaian Adat”, Harian Ujung Pandang Ekspres, 

http://www.ujungpandangekspres.com/Bangga dengan Pakaian Adat, (6 Februari 2022). 

93Yoga Pangestu, Pakaian Adat Sulawesi Selatan, (t.t.; t.p.; 2019). 
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Lipa' Sabbe adalah sarung tradisional Bugis, terutama di kabupaten 

Bone, Wajo, dan Soppeng, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan 

merupakan sentra produksi sarung. Lipa' Sabbe adalah kata Bugis yang 

diterjemahkan menjadi "Sarung Sutra." Sutra digunakan untuk membuat Lipa' 

Sabbe. 

Baik pria maupun wanita umumnya menggunakannya sebagai bawahan. 

Dikenakan oleh pria dengan setelan jas tutu’ dan recca songkok, sedangkan 

wanita memakainya dengan baju bodo. Biasanya sarung ini digunakan pada 

acara adat, acara pernikahan seperti mabburitta, mappacci dan sebagai hadiah 

pernikahan. 

5. Bosara 

Bosara atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan undangan 

pada perayaan atau adat suku Bugis-Makassar sebelum pernikahan, syukuran, 

atau acara seremonial lainnya yang menjadi tradisi masyarakat setempat 

dikenal dengan istilah bosara dalam bahasa Bugis-Makassar. 

Bosara memiliki bagian atas yang runcing atau mengerucut dan 

berbentuk seperti topi atau kopiah haji. Pelepah ilalang, rotan, atau bambu 

biasa digunakan untuk membuat bosara. Namun karena ada yang dirajut dengan 

pita atau pernak pernik lainnya, model bosara pun semakin bergaya seiring 

berjalannya waktu. 

6. Undangan 

Undangan adalah sebuah surat biasanya dalam bentuk kartu yang 

meminta penerimanya untuk menghadiri suatu acara pernikahan, Sunatan, 

Syukuran dan Akikah. 
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C.  Perspektif QS al-Nisa>’/4: 86 Terhadap Tradisi Mabburitta di Kelurahan 

Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

Tradisi Mabburitta dalam al-Qur’an terdapat dalam QS al-Nisa>’/4: 86 

َ ا و  ي  ح  َف  ةٍ يَّ ح  ت  َب  م 
ت  ي   
ي  َح  ا ذ  ا  ءٍَو  ي  َش   

 
ل
 
َك ى

ٰ
ل َع  ان 

 
َك َالٰلّ  نَّ َا  اَۗ ه  و  د  َر  و 

 
َا آْ ه  ن  َم  ن  س  ح 

 
ا ب 

بًا ي  س   ح 
Terjemahnya:  

“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah 
(penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah 
memperhitungkan segala sesuatu”.94 

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi. Setiap 

orang memerlukan penghargaan dan pengakuan dari sesamanya. Saling 

menghormati antar sesama manusia merupakan kewajiban dan kebutuhan. 

Menjaga hubungan antar manusia sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. 

Allah swt. memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan 

manusia atau dalam istilah Islam yakni Hablu Min al-Nas. Salah satu ayat yang 

membahas tentang saling menghormati ialah QS al-Nisa>’/4: 86. 

Secara garis besar bentuk saling menghormati yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain bisa dalam dua bentuk: saling menghormati melalui ucapan 

dan saling menghormati melalui perbuatan. Salah satu bentuk saling 

menghormati melalui ucapan di antaranya adalah makna tekstual dari QS al-

Nisa>’/4: 86 yakni mengucapkan salam apabila berjumpa. Selain dalam bentuk 

ucapan, ungkapan atau ekspresi saling menghormati adalah dalam bentuk 

perbuatan. 

Perspektif QS al-Nisa>’/4: 86 terhadap Tradisi Mabburitta ialah 

bagaimana kita saling menghormati antar sesama manusia, dimulai dari 

 
94Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 91. 
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mengucapkan salam terhadap sesama Muslim, saling menghargai terhadap 

sesama manusia. Adapun tradisi Mabburitta ini adalah salah satu contoh 

budaya saling menghormati. Baik pada saat datang kerumah seseorang yang 

akan niburittainya memulai dengan ucapan salam dan memberitakan seseorang 

dengan cara yang sopan. Tradisi Mabburitta juga memiliki arti yang punya 

hajatan atau yang mengundang sangat menghormati yang akan diundangnya 

dan nanti sebaliknya, yang diundang akan datang menghadiri undangan 

tersebut sebagai bentuk menghormati undangan yang ia terima. Saling hormat 

menghormati adalah budaya kita yang patut tetap kita junjung tinggi. Adapun 

filosofi dari Mabburitta ialah apabila kita menghargai seseorang maka kita akan 

lebih dihargai juga oleh seseorang.  

Tradisi Mabburitta juga menuntun kita untuk selalu berbuat baik kepada 

sesama, contohnya pada saat kita mendatangi rumah seseorang yang akan kita 

burittai, disitu kita harus berpakaian adat dan memakai bosara supaya acara 

Mabburitta dapat berlangsung dengan hikmat.  Tujuannya ialah supaya orang 

yang kita burittai akan menerima dengan baik pabburitta yang akan 

membawakan dia undangan. 

Tradisi Mabburitta ini juga memiliki pesan moral yaitu lebih 

mengutamakan Akhlak dan proses membangun tali silaturrahim. Selain itu 

tradisi Mabburitta tidak menyalahi ajaran Islam karena tradisi ini menuntun 

kita untuk menyambung tali silaturrahim dan saling menghormati satu sama 

lain, jadi tradisi ini sangat beriringan dengan konsep ajaran Agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang makna Perspektif QS al-Nisa>/4: 

86 terhadap Tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung 

Tanah Kota Makassar, maka ditarik sebuah kesimpulan: 

1. Awal mula tradisi Mabburitta ialah dari zaman nenek moyang kita dulu 

yakni pada masa kerajaan Gowa sampai turun temurun hingga sekarang. Arti 

Mabburitta ialah di ambil dari kata buritta berarti berita, jadi Mabburitta ialah 

menyampaikan berita atau hajat. 

Dahulu tradisi Mabburitta hanya dikenal dengan menyampaikan kepada 

orang-orang untuk datang kerumahnya, karena pada saat itu belum ada undangan 

jadi, orang-orang biasanya langsung mendatangi rumah seseorang yang akan 

niburittai dengan cara menyampaikan/Mabburitta. 

2. Prosesi pertama dari tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang 

Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, ialah pabburitta datang kerumah 

keluarga, kerabat dan tetangga dengan berpakaian adat baju bodo bagi perempuan 

dan jas tutu’ bagi laki-laki, biasanya yang membawakan undangan boleh 

perempuan semua sebanyak 7-10 orang dan boleh sepasang. Mereka datang dengan 

membawa undangan di lengkapi dengan bosara dirangkaikan dengan Mabburitta. 

pada saat datang kerumah seseorang yang akan niburittai, mereka mengetuk pintu 

rumah yang akan didatanginya sambil mengucapkan salam, kemudian pabburitta 

akan dipersilahkan masuk dan duduk oleh orang yang niburittai. 

Adapun adat Sebelum melaksanakan prosesi tradisi Mabburitta ada 

beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain: 
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Baju Bodo, Jas Tutu, Songkok Recca, Lipa’ Sabbe, Bosara’dan 

Undangan. 

3.  Perspektif QS al-Nisa>’/4: 86 terhadap Tradisi Mabburitta di 

Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, ialah 

bagaimana kita saling menghormati antar sesama manusia, dimulai dari 

mengucapkan salam terhadap sesama Muslim, saling menghargai terhadap 

sesama manusia. Adapun tradisi Mabburitta ini adalah salah satu contoh 

budaya saling menghormati. Baik pada saat datang kerumah seseorang yang 

akan niburittainya memulai dengan ucapan salam dan memberitakan seseorang 

dengan cara yang sopan. Tradisi Mabburitta juga memiliki arti yang punya 

hajatan atau yang mengundang sangat menghormati yang akan diundangnya 

dan nanti sebaliknya, yang diundang akan datang menghadiri undangan 

tersebut sebagai bentuk menghormati undangan yang ia terima. 

Saling hormat menghormati adalah budaya kita yang patut tetap kita 

junjung tinggi. Adapun filosofi dari Mabburitta ialah apabila kita menghargai 

seseorang maka kita akan lebih dihargai juga oleh seseorang 

B.  Implikasi Penelitian 

Dalam permasalahan yang penulis telah paparkan dalam Perspektif QS al-

Nisa>/4: 86 terhadap Tradisi Mabburitta di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan 

Ujung Tanah Kota Makassar bahwa tradisi Mabburitta ialah tradisi turun temurun 

yang hingga saat ini masih dipertahankan dan dijaga. Untuk itu penulis 

memberikan saran agar tradisi ini tetap dilestarikan dan dikenal oleh generasi 

penerus serta tidak hilang seiring perkembangan zaman. 
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Gambar: Pabburitta (Orang yang membawakan Undangan lengkap dengan 
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Gambar: Prosesi Tradisi Mabburitta 
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Gambar: Pabburitta, Laki-laki semua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Pabburitta, Laki-laki dan Perempuan 
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