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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar husuf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik ث

di atas) 

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik ح

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż zet (dengan ذ

titik di atas) 



 

 

ix 

 

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan ظ

titik bawah) 

 ain „ apostrof„ ع

terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf k Ka ك



 

 

x 

 

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ
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 Dammah 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 

ي  َ  Fathah dan Yā’ Ai a dan i 

وَ  َ  Fathah dan Wau Au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ 

 haula : ه وْلَ 

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 

 Fathah dan يآَ ...آ

Alif atau Yā’ 

ā a dan garis di 

atas 

ي  َ  Kasrah dan 

Yā’ 

ī i dan garis di 

atas 

وَ  َ  Dammah 

dan Waw 

Ū u dan garis di 

atas 
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Contoh:  

ات َ   māta : م 

م ى   ramā : ر 

 qīla : ق يْل َ 

وْت َ   yamūtu : ي م 

4. Tā’ marbūṭah 

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

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

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

الْْ طْف الَ  ةَ  وْض   rauḍah al-atfāl : ر 

ل ة َ الْف اض  يْن ةَ  د   al-madīnah al-fāḍilah : الم 

ة َ كْم   al-ḥikmah :  الح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ََ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا   rabbanā :  ر 

يْن اَ  najjainā :  ن جَّ
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قَ   al-ḥaqqu :  الح 

 nu’’ima :  ن ع  مَ 

 aduwwun‘ :  ع د وَ 

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

 .maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī ,(ى ي)

 Contoh:  

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  ع ل يَ 

ب يَ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  ع ر 

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   الشَّمْسَ  

ل ة َ  لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :   الزَّ

 al-bilādu :   الب لا د َ 
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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: 

وْنَ  ر   ta’murūna :  ت أمْ 

 syai’un :   ش يْءَ 

رْت َ   umirtu :   ا م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

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

al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

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

secara utuh, contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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 Contoh:  

َالل  َ يْن   dīnullāh :   د 

 billāh  :   ب الل َ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 

َاللَ  ة  حْم   hum fī rahmatallāh : ه مَْف يَْر 

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 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 huruf awal nama 

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

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

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al-Farābī 
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Al-Gazālī 

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

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

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

B.  Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.   : Subhanahuwa Ta’āla  

Saw.   : Shallallāhu ‘alaihi wassallam 

A.s.   : ‘alaihi al-salām 

H   : Hijriyah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

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

w.   : Wafat tahun 

QS.../...:4  : QS al-Baqarah/2:4 

HR   : Hadis Riwayat 

t.p.   : Tanpa Penerbit 

t.t   : Tanpa Tempat 

t.th.   : Tanpa Tahun Terbit 

h.   : Halaman 

 

 

 

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

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

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

Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama   : Muh Nur 

NIM   : 80100220108 

Fakultas/ Jurusan : Dirasat Islamiyah/ Hukum Islam 

Judul   : Tradisi Angngaru Di Kabupaten Maros Perspektif ‘Urf 

 

Angngaru adalah bagian terpenting dalam sejarah lahirnya kerajaan Gowa, selain 

karena tradisi angngaru adalah tradisi yang sudah menjadi warisan turun temurun dan 

sudah menjadi bagian terpenting dalam pelantikan kerajaan Gowa, angngaru juga 

merupakan tradisi yang menyampaikan pesan kesetiaan seorang rakyat terhadap 

pemimpinnya berupa sumpah setia seperti yang tertulis dalam teks aru yang dibawakan 

oleh para tubarani. 

Demikian halnya dengan kerajaan Gowa, kerajaan Marusu juga memiliki 

hubungan yang erat dengan tradisi ini, dimana tradisi ini di gunakan juga sebagai 

simbol- simbol kebaikan. 

Pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah, 

yaitu: 1) Bagaimana realita tradisi angngaru di Kabupaten Maros?, 2) Bagaimana 

persepsi tokoh masyarakat tentang tradisi angngaru?, dan 3) Bagaimana implementasi 

‘urf terhadap tradisi angngaru di Kabupaten Maros?. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan 

syar’i dan pendekatan historis, tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara 

mendalam, observasi, dokumentasi, tehnik analisis data menggunakan tiga tahap 

pengujian yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yaitu budayawan, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, praktisi aru, dan masyarakat biasa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama: bahwa masyarakat Maros masih 

mempertahankan tradis angngaru, hal itu dapat di lihat melalui banyaknya usaha- 

usaha masyarakat dalam hal melesteraikannya, salah satunya dengan cara mendirikan 

sanggar- sanggar untuk mengkader para generasi muda. Kedua: masyarakat maros pada 
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umumnya memiliki persepsi yang sama terkait tradisi angngaru ini yaitu tradisi yang 

menjadi simbol keberanian dalam menghadapi sebuah masalah  dan kebijaksanaan 

dalam menyelesaikan masalah tersebut, Ketiga: tradisi angngaru di Kabupaten Maros 

masih sejalan dengan nilai- nilai yang di ajarkan oleh agama Islam, sehingga 

pandangan sekolompok orang yang melarang tradisi ini untuk tetap eksis di tengah- 

tengah masyarakat tidak memiliki landasan. 

Kata kunci: tradisi, angngaru, ‘urf, Kabupaten Maros.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat majemuk memiliki arti yang sama dengan istilah masyarakat 

pluralistik atau plural. Hal itu di terjemahkan sebagai masyarakat yang terdiri dari 

berbagai suku dan bangsa atau masyarakat yang berbhinneka.1 

Indonesia adalah salah satu contoh masyarakat majemuk itu karena memiliki 

ragam suku, budaya, adat, dan tradisi yang begitu melimpah. Tradisi dan budaya dalam  

masyarakatnya merupakan satu kesatuan integratif dalam tatanan kehidupan manusia. 

Realita sosial ini sudah berlangsung sejak dahulu, mulai dari manusia yang hidup 

sederhana (tradisional) hingga modern seperti saat ini. Olehnya, betapapun 

tradisionalnya atau modernnya suatu masyarakat, itulah kekhasan yang dimiliki dan 

sudah  menjadi karakter suatu masyarakat. Bahkan pola tingkah laku dan tindakan 

seseorang sebagai anggota masyarakat merupakan refleksi atas respon terhadap 

lingkungan sosial. 

Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk memiliki ribuan suku yang 

tersebar di seluruh pelosok nusantara dengan budaya dan tradisinya. Dengan adanya 

perbedaan persebaran wilayah ini sehingga melahirkan pula keunikan tersendiri 

terhadap setiap budaya dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakatnya, dimana dengan 

harapan tradisi tersebut mampu tetap terjaga. Salah satu tradisi unik yang masih 

dilestarikan oleh masyarakat adalah tradisi angngaru di Kabupaten Maros. 

 
1Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Cet; II. Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12. 
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Kabupaten Maros sendiri termasuk keturunan Kerajaan Bugis dan Makassar 

dari hasil ikatan perkawinannya. Hal ini telah menciptakan nilai-nilai budaya dan 

tradisi yang masih sangat dihargai oleh masyarakat. 

Kekayaan budaya Kabupaten Maros juga tidak lepas dari unsur-unsur dan nilai-

nilai keislaman, dilihat dari sejarahnya budaya dan agama adalah dua hal yang sangat 

dekat di kalangan masyarakat Maros. Tidak sedikit orang yang salah mengartikan 

kedekatan keduanya yang memandang agama dan budaya sebagai satu kesatuan yang 

utuh. Dalam praktiknya, agama dan budaya memiliki kedudukannya masing-masing, 

dan agama lebih tinggi dari budaya, sehingga tidak dapat disatukan. Namun keduanya 

memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan suatu masyarakat khususnya 

masyarakat Kabupaten Maros. 

Salah satu budaya yang tidak dapat dipisahkan dari unsur dan nilai- nilai 

keislaman pada masyarakat Kabupaten Maros adalah budaya dan tradisi angngaru. 

Angngaru merupakan tradisi warisan yang kini menjadi aset budaya masyarakat Maros. 

Orang yang memainkan aru disebut pangngaru berarti bersumpah dan berjanji setia. 

Melihat dari kaca mata Islam, sumpah dan sebuah janji sangatlah di atur dan 

mendapatkan perhatian lebih, baik dari segi pelakunya maupun dari bentuk sumpah 

dan janjinya. Sehingga nilai yang terkandung di dalam tradisi ini menjadi salah satu 

acuan untuk menentukan eksistensi keberadaannya.  

Kemudian pangngaru di sisi lain juga adalah orang yang ditunjuk sebagai 

pembawa bendera ketika tentara berhadapan dengan musuh. Pangngaru membuat bate 

(hentakan kaki ke tanah) lalu menancapkan bendera di atas bate tersebut dan 

mengeluarkan badi’nya, sambil diiringi sumpah setia dengan suara menggelegar 
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kepada pasukannya agar di dengar oleh lawan.2 Badi’ ini merupakan senjata khas yang 

dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki simbol kekuatan, keberanian 

dan semangat juang. 

Budaya dalam kaca mata Islam adalah suatu kearifan lokal yang boleh tetap 

terjaga, Islam memperhatikan kearifan lokal dan produk budaya lokal yang produktif 

dan tidak mencemari akidah. Jika ada perbedaan mendasar, agama sebagai narasi yang 

lebih besar perlahan-lahan bisa menyelinap ke dunia lokal yang unik ini. Mungkin ada 

proses sinkretisme untuk beberapa waktu, tetapi gejala seperti itu sangat alami dan hal 

itu akan hilang dengan sendirinya seiring perkembangan kecerdasan para pemeluknya. 

Dalam syariat Islam yang elastis dan dinamis, memiliki landasan hukum yang 

disebut 'urf. ‘Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh manusia, 

baik berupa perbuatan atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk arti khusus 

(standar) yang tidak dipakai secara baku. 

Islam memandang kebiasaan atau tradisi yang ada di tengah masyarakat sebagai 

sesuatu yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu kaidah 

fikih yang selalu digunakan oleh para ulama dalam menjawab pertanyaan- pertanyaan 

mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu al-‘ādah al-muhakkamah (adat itu 

merupakan sumber hukum). Hal serupa juga bisa di lihat dari turunan- turunan kaidah 

tersebut, antara lain seperti: al- isti’mālu al- nās hujjatun yajibu al- ‘amalu bihā (apa 

yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang 

wajib diamalkan), tu’ tabaru al- ādatu iżā iṭṭaradat au galabat (sebuah tradisi bisa 

diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas),  al- ‘ibratu 

bi al-gālib al- syāi’ lā bi al- qālīl al- nādir (yang diakui adalah yang mayoritas dan 

 
2Basang Daeng Djirong, Taman Sastra Makassar (Makassar: Pustaka Refleksi, 1986), h. 12. 
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umum, bukan yang minoritas dan jarang), atau al- ma’rūru ‘urfan ka al- masyrūṭi 

syarṭan (hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi), atau 

al- ma’rūfu baina tujjar ka al- masyrūṭi bainahum (Sesuatu yang telah dikenal di antara 

peda– gang berlaku sebagai syarat di antara mereka).3 

Perlu diketahui bahwa kaidah adat ini diperoleh dari adanya realitas sosial 

kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai 

yang diyakini sebagai norma kehidupan sehingga dalam komunitas mereka memiliki 

pola hidup berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Oleh karena itulah 

kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya. 

Dari faktor ini, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya, memandang 

bahwa kebiasaan dan adat istiadat atau ‘urf adalah patner serta elemen yang harus 

diadopsi secara proporsional dan selektif, sehingga mampu menjadi salah satu alat 

penunjang hukum-hukum syariat, bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri 

sendiri yang melahirkan produk hukum baru, akan tetapi dia hanya sebagai suatu 

ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syariat sesuai dengan perspektifnya yang 

tidak berlawanan dengan nash al- qur’an dan hadis Rasulullah saw. 

Dengan demikian tradisi dan kebiasaan yang tidak menggeser nilai-nilai agama 

dan merusak akidah tetap diberikan ruang agar tetap eksis di tengah masyarakat. 

Seperti tradisi  yang sampai hari ini dapat dijumpai di Kabupaten Maros yaitu ritual 

aru atau angngaru  pada pesta perkawinan serta pada acara-acara atau ceremoni 

lainnya. 

 
3Husnul Haq. Kaidah “Al- Adah Muhakkamah” Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa. 

PENGEMBANGAN SKALA SIKAP DIFERENSIAL SEMANTIK TERHADAP KALKULUS 

(kemdikbud.go.id). Diakses pada tanggal 25 Januari 2023. 

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=602730&val=10222&title=KAIDAH%20AL-ADAH%20MUHAKKAMAH%20DALAM%20TRADISI%20PERNIKAHAN%20MASYARAKAT%20JAWA
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=602730&val=10222&title=KAIDAH%20AL-ADAH%20MUHAKKAMAH%20DALAM%20TRADISI%20PERNIKAHAN%20MASYARAKAT%20JAWA


5 

 

 

Namun seiiring perkembangannya, tradisi ini dari waktu ke waktu 

memunculkan polemik baru sehingga pendapat dan pandangan barupun bermunculan 

seiring munculnya aliran-aliran yang kemudian melarang dan mengharamkan tradisi 

tersebut serta menganggap angngaru jauh dari nilai-nilai keislaman, sehingga dengan 

munculnya fenomena demikian mendorong penulis untuk meneliti tentang tradisi 

angngaru ini dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Tradisi Angngaru Di 

Kabupaten Maros Perspektif ‘Urf”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Dalam tesis ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Tradisi 

b. Angngaru 

c. ‘Urf 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman pembaca terhadap penelitian 

yang ditulis, maka peneliti memberikan deskripsi fokus yang lebih rinci, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Tradisi 

Tradisi merupakan sesuatu yang terwariskan dari masa lalu (min wakti al- māḍi) 

ke masa kini (ilā waqti al- hāl), tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tradisi angngaru di Kabupaten Maros yang masih eksis, kemudian mendapatkan 

penolakan dalam prakteknya oleh aliran-aliran tertentu yang menyatakan bahwa tradisi 

ini bertentangan dengan prinsip serta nilai-nilai keislaman. 
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b) Angngaru 

Angngaru adalah janji dan ikrar yang disampaikan oleh sorang prajurit kepada 

rajanya. Hal ini masih menjadi kebiasaan masyarakat di Kabupaten Maros yang kini 

praktik tersebut telah mengalami perkembangan, dimana tidak lagi sebatas antara 

prajurit dan rajanya, akan tetapi angngaru ini juga sudah dilakukan untuk acara- acara 

resmi lainnya seperti: dalam proses upacara pernikahan dan pada penyambutan tamu- 

tamu kehormatan. 

c) ‘Urf 

‘Urf adalah sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat dan dilakukan secara 

berulang-ulang serta dijalani secara terus-menerus, baik dalam hal perkataan maupun 

perbuatan yang terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. ‘Urf yang di 

maksud dalam penelitian ini adalah terkait kebiasaan- kebiasaan yang sudah menjadi 

tradisi di tengah- tengah masyarakat dan tradisi itu telah di kenal oleh masyarakatnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok masalah yang muncul adalah 

“Bagaimana tradisi angngaru di Kabupaten Maros persfektif ‘urf?”. Agar isi tesis ini 

lebih fokus maka dirumuskan submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana realita tradisi angngaru di Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi angngaru di Kabupaten Maros? 

3. Bagaimana implementasi ‘urf terhadap tradisi angngaru di Kabupaten Maros? 

D. Kajian Pustaka 

1. Muhammad Ansar, meneliti tentang “Tradisi Angngaruk dalam Upacara 

Pernikahan Bija Karaeng”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriktif 

kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Teknik pengumpulan datanya yaitu 
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wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, teknik analisis data dan menggunakan 

dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menunjukkan tradisi angngaru yang terdapat di Kelurahan 

Gantarang merupakan kearifan lokal yang telah mengalami pergeseran nilai, yang 

awalnya dilakukan oleh para prajurit ketika hendak berperang sebagai ikrar dan janji 

setia kepada rajanya justru kini angngaru dilaksanakan juga oleh masyarakat 

Gantarang pada proses pernikahan dan acara resmi lainnya. 

b. Persamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Ansar dengan penelitian ini 

terletak pada pendekatan penelitian, proses pengumpulan data dan topik 

pembahasannya yang mengkaji pelaksanaan tradis angngaru. Adapun perbedaannya, 

penelitian Muhammad Ansar lebih memfokuskan eksistensi dan tinjauan hukum Islam 

tentang tradisi secara umum. Berbeda halnya dalam penelitian ini yang lebih 

memfokuskan konsep tradisi dalam tinjauan hukum Islam dan mengkaji hukum Islam 

tradisi angngaru’ dengan perspektif ‘urf secara khusus di Kabupaten Maros. 

2. Arman, meneliti tentang “Pengaruh aruk Makassar terhadap kehidupan sosial 

masyarakat Bugis Makassar”. Penelitian ini menggunakan teori semantik untuk 

menjelaskan tentang jenis aru yang terbagi atas dua bagian, yaitu aru to barani dan aru 

pangngadakkang. Fokus penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros yang 

mendeskripsikan tentang makna teks aru yang memiliki nilai magis, perjuangan, 

psikologis, religius, moral dan nasionalisme. Tradisi angngaru ini dikenal dengan ritual 

“Aru To Baranina Marusu”. Sistem pelaksanaannya berupa aksi akgirik pada suatu 

acara penjemputan. Selain itu, aruk to barani lebih banyak dilakukan pada acara pesta 

panen “katto boko kassi kebo” dan prosesi sakral seperti pembukaan naskah lontara 
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dalam satu kampung. Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan penelitian ini, 

penelitian yang telah dilakukan oleh Amran memiliki objek yang sama yaitu tradisi 

angngaru di Kabupaten Maros dan memiliki kesamaan pada pendekatan penelitian dan 

proses pengumpulan data.  Adapun perbedaan, pada penelitian ini lebih kepada tinjauan 

hukum Islam terhadap tradisi anggaru dengan persfektif ‘urf di Kabupaten Maros. 

3. Yahya Jabir As’ad Al- Musynawi, meneliti tentang “ َه َت َيََّج َ حَ وَ ََه َت َق َيَْقَ حَ ََفَ رَْالع َ

ع َوَ رَ ف َالَْيََف َََه َرَ ث َأ َوَ  ”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji 

tradisi menurut para ahli dan bagaimana pengaruh tradisi terhadap sebuah istinbat al-

hukmi (proses menetapkan sebuah hukum Islam). Hubungan penelitian Yahya Jabir 

As’ad Al- Musynawi dan penelitian ini memiliki persamaan pada proses penjabaran 

hukum tradisi dalam tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Yahya 

Jabir As’ad Al- Musynawi lebih kepada teori ‘urf sedangkan penelitian ini lebih kepada 

implementasi terhadap teori. 

4. Ahmad Fahmi Abu Sinnah, meneliti tentang “ اءَ هَ ق َف َالَََْي َأَْيَرَ ف ََةَ َاد َع َالَْوَ ََفَ رَْالع َ ”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan analisa peneliti, maka 

kesimpulan peneliti sebagai berikut: 

a. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang makna al-urf dan al-adah4, di antara 

ulama tersebut mengatakan al-urf lebih khusus dari al-adah sehingga kesimpulan dari 

perbedaan ini semua urf adalah adah dan tidak semua adah adalah urf. 

b. Tradisi di bagi menjadi dua, pertama tradisi yang shahih dan kedua tradisi yang 

fasid. Islam datang tanpa memisahkan dirinya dengan kearifan lokal suatu bangsa 

namun juga tidak membenarkan adanya tradisi yang menyalahi hal-hal yang telah di 

 
4Yahya Jabir As’ ad Al- Masynawi. Al- ‘urf: Haqiqotuhu Wa Hujjiyyatuhu Wa Aṡaruhu (Arab 

Saudi: Lajnah Universitas Imam Muhammad Ibn Su’ūd Al- Islamiyyah, 2018), h. 5. 
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atur secara qat’i5 seperti tradisi meminum khamar bagi suatu bangsa untuk merayakan 

kemenangan dalam peperangan. Islam hanya membenarkan tradisi yang tidak bertolak 

belakang dengan nilai-nilai Islam. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ahmad Fahmi Abu Sinnah dengan penelitian 

ini terdapat pada proses pengumpulan data, subjek, dan objek serta analisis data. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan realita tradisi angngaru bagi masyarakat Kabupaten 

Maros. 

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tradisi anggaru di 

Kabupaten Maros. 

c. Untuk mengetahui implementasi tradisi anggaru di Kabupaten Maros dalam 

perfektif ‘urf. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap kemajuan dan 

pengembangan keilmuan tentang bagaimana suatu kelompok masyarakat 

dapat menerima dengan alam bawah sadarnya mengenai sebuah tradisi 

angngaru yang berpraktikَ telah mengalami pergeseran fungsi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi seluruh pihak 

yang berkompeten, baik mahasiswa, pengamat kebudayaan, pemerintah dan 

 
5Qat’i adalah aturan hukum yang tidak memiliki makna ganda dan bersifat pasti. Seperti 

perintah wajibnya shalat lima waktu, jumlah rakaat shalat dhuhur, kewajiban puasa ramadhan, dll. 
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masyarakat umum sebagai literasi dalam memahami makna kebudayaan 

pada komunitas etnik di suatu daerah.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum tentang Tradisi 

1. Definisi Tradisi 

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

interkasi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah 

“Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara 

turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang 

mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi 

seperti disebut adat saja.1 

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, 

kebiasaan, ajaran, dan sebagainnya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada 

pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu 

segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. 

Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan 

masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau 

adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan 

lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. 

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetian 

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

kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan 

berfungsi pada masa sekarang. 

 
1Ichtiar Baru Van Hoven. Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 

 h. 21. 
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Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik 

dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat 

gaib atau keagamaan. 

Tradisi telah mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia 

yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana 

manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia 

terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan 

norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancamann terhadap 

pelanggaran dan penyimpangan. 

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk 

bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem 

nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, 

dan sistem teknologi. 

Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi 

memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi 

hubungan dan kegiatan sosialnya masayarakat. Tidak hanya itu saja sebagai sistem 

budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari 

cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku 

lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu 

dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol 

meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang 

berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau 

simbol yang menyangkut penggungkaan perasaan.2 

 
2Mursal Esten. Kajian Transformasi Budaya (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22. 
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2. Tahapan Lahirnya tradisi dalam masyarakat 

Tradisi lahir melalui 2 (dua) tahapan atau cara, yaitu: 

a. Terlahir dari bawah 

Cara ini melalui mekanisme kemunculan yang spontan, tidak 

diharapkan, dan melibatkan rakyat banyak. Karena beberapa  alasan, 

individu tertentu menemukan warisan sejarah yang mendapatkan perhatian, 

kecintaan dan pujian yang kemudian disebarkan dengan berbagai cara 

mempengaruhi rakyat banyak. Sikap dan tindakan tersebut berubah menjadi 

perilaku dalam bentuk ritual, eksplorasi, dan restorasi peninggalan kuno 

serta reinterpretasi kepercayaan kuno; dan 

b. Terlahir dari atas 

Cara ini melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi 

dijadikan perhatian umum dan dipilih atau dipaksakan oleh orang-orang 

yang berpengaruh dan berkuasa. 

Kebanyakan kasus, tradisi buatan ini dipaksakan oleh penguasa dari atas 

untuk mencapai tujuan politik. Setelah terbentuk, tradisi mengalami banyak 

perubahan. Perubahan secara kuantitatif tercermin dari jumlah pendukung 

dan  penganutnya. Rakyat dapat ditarik untuk melaksanakan tradisi tersebut 

yang kemudian menjadikan seluruh rakyat, negara, atau bahkan secara 

global terpengaruh di bawah alam sadarnya. 

Arah perubahan lainnya adalah arah perubahan secara kualitatif yaitu 

perubahan kadar tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan oleh banyaknya 

tradisi dan ketidaksesuaian antara tradisi yang satu dengan saingannya. 
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c. Fungsi tradisi 

Menurut Shils, Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka 

sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.3 Maka Shils menegaskan 

bahwa suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain sebagai 

berikut: 

1) Tradisi adalah kebijakan warisan turun temurun. Nilai, keyakinan, 

dan norma yang masyarakat anut hari ini adalah ciptaan dari masa 

lalu. Tradisi juga memberikan kepingan-kepingan sejarah yang 

dipandang bermanfaat. Tradisi seperti tumpukan material dan 

gagasan yang dapat digunakan orang dalam tindakannya saat ini dan 

untuk membangun masa depan; 

2) Legitimasi pandangan yang sudah ada terhadap kehidupan, 

keyakinan, pranata, dan aturan. Semuanya ini membutuhkan 

pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber 

legitimasi terletak pada tradisi. Biasanya dikatakan bahwa: “itu 

selalu terjadi” atau “orang selalu memiliki keyakinan seperti itu” 

meski dengan resiko yang paradoksal yaitu bahwa tindakan tertentu 

hanya boleh dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama 

di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima begitu saja karena 

mereka telah menerima sebelumnya; 

3) Memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan 

kelompok serta memberikan simbol identitas kolektif yang 

meyakinkan.  Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama 

 
3Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, h. 74. 
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perannya yaitu mengikat warga atau anggotanya dalam bidang 

tertentu; dan 

4) Membantu dalam menyediakan tempat pelarian dari kekecewaan, 

keluhan,  dan ketidakpuasan pada kehidupan modern. Tradisi yang 

mengesankan masa lalu yang lebih bahagia memberikan sumber 

kebanggaan alternatif ketika masyarakat berada dalam kondisi 

krisis.4 

B. Tinjauan Umum tentang Angngaru 

1. Sejarah tradisi angngaru 

Angngaru adalah bentuk ikrar atau sumpah, pada umunya kerajaan- 

kerajaan di Sulawesi Selatan banyak terikat dengan peristiwa saling sumpah 

antara satu dan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa perjanjian yang 

isinya berupa sumpah-sumpah antara kerajaan yang telah tercatat dalam lontara 

(tulisan daerah suku Bugis Makassar) baik kerajaan-kerajaan Bugis maupun 

kerajaan-kerajaan Makassar.  Seperti perjanjian Tellumpoccoe yang mengikat 

tiga kerajaan besar  yaitu: Kerajaan Bugis Bone, Kerajaan Soppeng, dan 

Kerajaan Wajo, perjanjian Dua Cappagala antarkerajaan Gowa dan Luwu, atau 

perjanjian Lima Ajatapparang yang terdiri atas lima kerajaan di sebelah barat 

Danau Sidenreng.5 

Tradisi dalam konteks masyarakat Makassar, terdapat satu peristiwa tradisi 

sumpah yang masih dapat dijumpai dan telah dikemas menjadi suatu bentuk 

kesenian dan pertunjukan. Tradisi sumpah tersebut secara umum dikenal 

 
4Piotr Sztompka. Sosiologi Perubahan Sosial, h. 75-76. 
5Hamid Abdullah. Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah 

Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 113-114. 
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dengan sebutan angngaru. Pada dasarnya suku Makassar adalah wilayah 

administrasi yang bermukim di pesisir selatan pulau Sulawesi yang terdiri atas 

Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, dan Kajang. Dimana 

kesemuamya memiliki tradisi angngaru masing-masing. Hal ini didasarkan 

pada kerajaan-kerajaan yang pernah bermukim di daerah tersebut. Terdapat 

sebuah fakta selama penelusuran di lapangan, yaitu angngaru kerajaan tersebut 

ternyata tidak lagi menjadi slogan kerajaannya, tetapi telah beralih menjadi 

angngaru berdasarkan nama kabupaten atau distrik asalnya. 

Sebelum jauh membahas mengenai angngaru, perlu diketahui bahwa 

Kerajaan Gowa terikat dengan narasi tentang sebuah peristiwa mitologi yaitu 

kedatangan seorang putri dari alam atas (kayangan).  

Raja Gowa yang pertama menurut mitologi yang tersebar ditengah 

masyarakat adalah seorang putri yang turun dari dunia atas yang bertujuan 

untuk menciptakan perdamaian antarbeberapa federasi yang saling bertikai. 

Basang Djirong mengatakan bahwa berdirinya Kerajaan Gowa dilandasi 

dengan sebuah peristiwa perjanjian (ikrar) antara raja dengan beberapa federasi 

yang dinamakan Kasuwiyang Salapang. Substansi dalam perjanjian ikrar 

tersebut terkandung batas-batas kekuasaan dan kewenangan antara raja dengan 

Kasuwiyang Salapang yang mewakili rakyat di daerahnya.6 

Perjanjian tersebut dinamai dengan Angngaru Tomanurung. Berkaitan 

dengan penjelasan sebelumnya, Angngaru Tomanurung dalam hal ini 

berkekuatan sebagai undang-undang atau peraturan yang harus ditaati kedua 

pihak demi terwujudnya penyelenggaraan yang demokratis.  

 
6Basang Djirong. Taman Sastra Makassar (Ujung Pandang: Dirjen Depdikbud, 1997), h. 50. 
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Peristiwa tersebut menurut Mukhlis Paeni merupakan bentuk relasi patron 

dan klien. Hubungan yang didasarkan atas kesadaran bahwa suatu hubungan 

kekuasaan dari seorang yang lebih tinggi terhadap bawahan dan juga disadari 

bahwa atasan (dalam hal ini raja) sebagai patron, dan bawahan (rakyat yang 

telah berikrar) sebagai klien saling membutuhkan.7 Dalam hal ini tercermin 

atau tergambar konsep kepemimpinan yang digunakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan pada waktu itu yang diperkirakan terjadi sekitar akhir abad ke 13 

Masehi.8 

Berdasarkan catatan sejarah,  Angngaru Tomanurung merupakan tradisi 

lisan tertua yang menjadi tonggak berdirinya Kerajaan Gowa, tradisi tertua ini 

relasi antara Raja dan rakyat Gowa. Hal tersebut dilandaskan dengan adanya 

bentuk kontrak politik yang secara eksplisit menurut Mattulada sebagai 

governmental contract (kontrak politik) antara Kasuwiyang Salapang dengan 

Tomanurun.9 Pernyataan tersebut diambil berdasarkan teori yang dikemukakan 

Catlin dalam bukunya yang berjudul A History of the Political Philosophy yaitu 

tentang dasar-dasar dan janji yang lahir dari masyarakat dan kemudian 

berkembang di Eropa menjadi sebuah sistem. 

Peristiwa Angngaru Tomanurung tidak hanya dalam batasan governmental 

contract tetapi lebih dari itu, sebuah bentuk social contract dengan manusia 

yang tergolong dari kelompok penguasa dan dari kelompok rakyat yang 

dipimpin oleh raja. Masing-masing kelompok tersebut mengikatkan diri dalam 

 
7Mukhlis Paeni. Batara Gowa: Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar (t.t, t.p, 2002), 

h. 38. 
8Muhammad Sikki dan Nasruddin. Puisi- Puisi Makassar (t.t, t.p, 1995), h. 50. 
9Mattulada. Latoa. Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 24. 
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suatu penjanjian sosial (abstrak) untuk bersama-sama membangun masyarakat 

atau negara yang bertujuan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan hidup di 

dunia.10 

Tradisi Angngaru Tomanurung juga dapat dijumpai juga di Kerajaan Bone. 

Angngaru Tomanurung di Bone ini juga berasal dari konsep mitologi 

Tomanurung. Ritual ini biasanya disaksikan oleh dewan adat yang berikrar di 

hadapan Tomanurung Mata Silompoe. Secara konseptual keduanya memiliki 

persamaan. Perbedaan tradisi Angngaru Tomanurung Gowa dan Bone terletak 

pada tatanan bahasa yang digunakan, sedangkan formula syair ikrarnya 

memiliki pola yang hampir sama. 

Selanjutnya akan dibahas mengenai peristiwa yang bertalian dengan 

Angngaru Tomanurung, yaitu Angngaru Tubarani yang bermakna 

sumpah/ikrar kesetiaan panglima perang kepada sombayya (Raja). 

William Cummings menyatakan bahwa Angngaru Tubarani juga dimaknai 

sebagai peristiwa sumpah kesetiaan prajurit terhadap rajanya, Tradisi ini 

dilakukan saat hendak berangkat ke medan laga (perang). Lebih lanjut 

Cummings mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Angngaru Tubarani, 

perajurit atau panglima perang mengucapkan syair-syair Angngaru Tubarani 

dihadapan sombayya (Raja) sembari menghunuskan pedangnya, dengan suara 

yang lantang disertai ekpresi emosional yang ditunjukkan oleh pangngaru 

(pelaku angngaru).Ritual tersebut membentuk simulasi medan perang.11 Hal 

demikian menjadikan orang yang turut menyaksikan ritual ini seakan-akan 

 
10Hamid Abdullah. Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah 

Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar, h. 84. 
11William Cummings. Penciptaan Sejarah Makassar di Awal Era Modern (Yokyakarta: 

Ombak, 2015), h. 58-59. 
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terbawa atau turut merasakan kesakralan dan kejamnya di medan laga. William 

Cumming menambahkan bahwa tradisi Angngaru Tubarani merupakan salah 

satu tradisi yang telah lama ada dalam tubuh masyarakat Makassar. Dalam 

catatan sejarah, Angngaru Tubarani disebut juga sebagai salah satu tradisi 

tertua di Kerajaan Gowa. Hal tersebut dapat dikatakan valid karena Angngaru 

Tubarani merupakan suatu fenomena sosial-budaya (ikrar) yang biasanya 

ditampilkan dalam pelantikan raja, sumpah sebelum menuju medan perang, dan 

beberapa agenda sakral terkait kegiatan dalam lingkungan Kerajaan Gowa.12 

Adapun sebagai sebuah sumpah, Angngaru Tubarani sarat mengandung 

nilai-nilai masyarakat Makassar, utamanya kesetiaan ata (bawahan) terhadap 

karaeng (raja atau bangsawan). Dalam konteks masyarakat modern nilai-nilai 

yang terkandung dalam tradisi tersebut tetap terjaga namun dalam bentuk yang 

lebih transformatif dari sebelumnya, yakni budaya pertunjukan. 

Perubahan tersebut dilihat dari bentuk tradisi Angngaru Tubarani yang 

mengalami pergeseran yang pada mulanya merupakan sebuah upacara sakral 

menjadi sebuah komoditi pertunjukan di masa sekarang. Adapun perubahan 

fungsi tradisi Angngaru Tubarani dari sesuatu yang sakral menjadi pertunjukan 

tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu bentuk komodifikasi budaya 

(cultural commodification) dalam arti negatif. Komodifikasi budaya tradisi 

Angngaru Tubarani ini dilihat sebagai sebuah upaya strategi untuk 

mempertahankan dan mewariskan suatu tradisi yang bisa jadi akan tergerus dan 

hilang apabila tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri. 

 
12William Cummings. Penciptaan Sejarah Makassar di Awal Era Modern, h. 60. 
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Peristiwa Angngaru Tumanurung dan Angngaru Tubarani memiliki esensi 

yang sama, yaitu sebuah peristiwa sumpah. Angngaru menurut Halilintar Latief 

merupakan suatu peristiwa bersumpah yang dilakukan oleh seorang pria yang 

sambil memegang keris atau senjata lainnya dan umumnya bersumpah 

dihadapan orang banyak atau raja. 13 Angngaru dilaksanakan pada upacara 

pelantikan raja, peperangan, perkawinan raja, atau upacara kerajaan lainnya. 

Kemudian dari hal definisi menurut KBBI (edisi ke V), angngaru berasal 

dari kata aruk yang berarti suatu tarian yang menggunakan keris di tangan 

seolah-olah menyerang musuh sebagai tanda setia kepada raja. 

Berdasarkan wawancara langsung dengan salah seorang dosen kebudayaan 

di Kabupaten Maros yaitu Dr. Andi Muhammad Sata, M. Ag. angngaru 

menurutnya berasal dari bahasa Makassar yang artinya sumpah atau ikrar. 

Puang Sata menyebutkan bahwa angngaru merupakan suatu bentuk ikrar 

kesetiaan terhadap Raja Gowa yang sifatnya sangat sakral. Tradisi tersebut 

merupakan tradisi yang disaksikan oleh Tomanurung Baineya seorang putri 

yang turun dari kayangan saat diangkat menjadi Raja Gowa yang pertama oleh 

ke sembilan federasi kerajaan atau yang disebut dengan Kasuwiyang Salapang.  

Tradisi Angngaru dapat dikatakan sebagai salah satu ritual tertua dalam 

lingkungan Kerajaan Gowa.14 Hal tersebut mendapat signifikansi dari Hamid 

Abdullah yang mengatakan bahwa tradisi angngaru merupakan tradisi tertua 

 
13Halilintar Lathief. Tari Daerah Bugis (Tinjauan Melalui Bentuk Dan Fungsi) (Jakarta: PP 

Media Kebudayaan Direktorat Nasional, 2000), h. 71.  
14Dr. Andi Muhammad Sata, M. Ag. Budayawan Dan Tokoh Agama Kabupaten Maros. 

Wawancara. Maros 05 Januari 2023. 
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yang ada di Kerajaan Gowa karena disaksikan langsung oleh Tomanurung 

Baineya.15 

Menurut etimologi kata angngaru berasal dari kata dasar aru yang berarti 

sumpah, diberi prefiks a‟/ang sebagai bentuk kata kerja yang bermakna 

bersumpah. Angngaru sendiri adalah ikrar yang diucapkan masyarakat Gowa 

pada zaman dahulu di wilayah sembilan negeri federasi (gallarrang) yang 

membentuk wilayah Kerajaan Gowa. 

Dalam hal lain, aru yang diucapkan oleh prajurit disebut Aru Tubarani 

(sumpah pemberani). Secara konvensional, tradisi angngaru dikenal sebagai 

suatu peristiwa sosial budaya yang berada dalam masyarakat suku Makassar 

khususnya daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan catatan sejarah, angngaru 

dahulunya hanya dilakukan dalam lingkungan Kerajaan Gowa mengingat 

tradisi tersebut merupakan ikrar yang hanya diperuntukkan bagi raja-raja baru 

yang akan dilantik. 

Angngaru Tubarani dapat pula dimaknai sebagai tradisi yang mengandung 

nilai kepemimpinan di dalamnya. Apabila Raja telah menerima sumpah dari 

prajurit, Raja seharusnya juga harus menjamin kehidupan rakyat yang telah 

berjanji setia kepadanya. Dimensi mutualisme dalam tradisi angngaru menjadi 

poin penting dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Gowa di waktu lampau. 

Menurut analisis bacaan penulis, Angngaru Tubarani Gowa merupakan 

bagian penting yang membangun struktur hierarkis masyarakat feodal Gowa. 

Tradisi angngaru dapat dikatakan sebagai determinan yang membuat Kerajaan 

 
15Hamid Abdullah. Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah 

Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar, h. 84. 
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Gowa pada masanya termahsyur hingga ke luar negeri. Hal tersebut tentu saja 

tidak berlebihan mengingat dalam sejarah Kerajaan Gowa, prajurit-prajurit dari 

kerajaan ini dikenal sebagai prajurit yang pemberani dan memiliki militansi 

yang tinggi. 

2. Teknik memainkan aru 

Perubahan fungsi angngaru dari ritual ke dalam pertunjukan populer 

menunjukkan suatu penghadiran masa lalu yang diejawantahkan dalam struktur 

estetika baru melalui pembacaan aktual masa kini.16 Dalam arti lain, perubahan 

ritual angngaru menjadi sebuah seni pertunjukan tidak dapat semata-mata 

disebut sebagai sebuah komodifikasi yang janggal. Perubahan tersebut menurut 

Hobsbawn harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk melestarikan dan 

menghadirkan kembali nilai- nilai tradisi lisan angngaru ke dalam kehidupan 

modern.17 

Adapun perdebatan tentang bentuk dan struktur angngaru yang mengalami 

pengubahan signifikan dalam seni pertunjukan, seharusnya menjadi hal yang 

justru akan menghidupkan tradisi tersebut di kalangan pemerhati dan praktisi 

tradisi lisan. Pergeseran nilai dalam perubahan fungsi tradisi merupakan hal 

yang niscaya, namun lebih dari itu, ingatan dan nostalgia terhadap kesetiaan 

prajurit Kerajaan Gowa pada masa lampau masih dapat dijumpai oleh generasi 

masa kini dalam bentuk tradisi yang lebih dinamis dan adaptif. 

 
16William Cummings. Penciptaan Sejarah Makassar di Awal Era Modern (Yogyakarta: 

Ombak, 2015), h. 23. 
17E. J Hobsbawm. The Invention of Tradition (United Kingdom: Cambridge University Press, 

2019), h. 31. 
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Menurut Richard Bauman, pertunjukan merupakan sebuah penanda yang 

memperkuat penyampaian makna (komunikasi) dan dibingkai secara khusus 

melalui penampilan kepada sejumlah penonton.18 

Dengan demikian pertunjukan memuat unsur-unsur kesenian verbal 

termasuk narasi sejarah dari tradisi. Dalam konteks angngaru sebagai sebuah 

pertunjukan populer, narasi dari tradisi tersebut menstruktur dalam unsur-unsur 

yang membangun pertunjukan. Kehadiran aktor pangngaru, paganrang, dan 

tamu kehormatan merupakan bagian yang membangun tradisi tersebut dalam 

bentuknya yang lebih transformatif. 

Berikut teknik memaikan pertunjukka angngaru: 

1) Memilih orang yang memiliki vocal suara yang lantang, hal ini bertujuan 

untuk memberikan dorongan motivasi kepada pendengarnya; 

2) Memilih orang yang berwajah yang seram, hal ini bertujuan untuk 

menunjukkan adanya kesungguhan untuk menjaga wilayah kerajaan; 

3) Memilih orang yang memiliki keberanian menatap wajah raja, hal ini 

bertujuan agar sang raja dapat melihat bahwa para kesatria betul-betul 

memiliki rasa tanggung jawab, loyalitas yang tinggi, kesetiaan dan 

semangat berjuang rela mengorbankan jiwa raganya; 

4) Setelah memilih orang yang sesuai kriteria, maka orang yang terpilih 

melakukan posisi tegap sambil mecabut badik (senjata khas Sulawesi 

Selatan); dan 

 

 
18Richard Bauman. Verbal Art as Perfomance (Prospect Heights: Waveland, 1977), h. 51 
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5) Setelah mecabut badik, sang panggaru mengucapkan aru sambil 

menusuk-nusuk anggota tubuhnya yang di iringi oleh bunyi-bunyian 

genderang, gong, dan puik-puik (semacam bangsi yang terbuat dari kayu 

dan logam). 

3. Teks aru 

Adapun teks aru yang sering diucapkan oleh para ksatria disebut “Aru 

Tubaranina Gowa” (aru pemberani). Berikut isi dari syair-syair aru tersebut: 

Aru Tubaranina Gowa 

Atta... Karaeng 

Tabe’ kipammopporang mama’ 

Ridallekang labbiritta 

Risa’ri karatuanta 

Riempoang matinggita 

Inakke minne, Karaeng 

Lambara tatassa’la’na Gowa 

Nakareppekangi sallang, Karaeng 

Pangngulu ri barugayya 

Nakatepokkangi sallang Karaeng 

Pasorang attangnga parang 

Inai-naimo sallang, Karaeng 

Tamappattojengi tojenga 

Tamappiadaki adaka 

Kusalagai sirinna 

Kuisara parallakkenna 



25 

 

 

Barangja kunipatebba 

Pangkulu kunisoeyang 

Ikau anging, Karaeng 

Naikambe lekok kayu 

Mirikko anging 

Namarunang lekok kayu 

Iya sani madidiyaji nurunang 

Ikau je’ne, Karaeng 

Naikambe batang mammayu 

Solongko je’ne 

Namammayu batang kayu 

Iya sani sompo bonangpi kianyu 

Ikau jarung, Karaeng 

Naikambe bannang panjai 

Ta’leko jarung 

Namminawang bannang panjai 

Iya sani lambusuppi nakontu tojeng 

Makkanamamaki mae, Karaeng 

Naikambe mappa’jari 

Manyyabbu mamaki mae Karaeng 

Naikambe mappa’rupa 

Punna sallang takammaya 

Aruku ri dallekanta 

Pangkai jerakku 



26 

 

 

Tinra’bate onjokku 

Pauwang ana’ri book 

Pasang ana’tanjari 

Tumakkanayya’ Karaeng 

Natanarupai janjinna 

Sikammajinne aruku ridallekanta 

Dasi na dasi nana tarima pa’ngaruku 

Salama 

Maknanya: 

Sungguh... Karaeng (raja, tuan) 

Maafkan aku 

Di haribaanmu yang mulia 

Di sisi kebesaranmu 

Di tahta yang agung 

Akulah ini Karaeng 

Satria dari Tanah Gowa 

Akan memecahkan kelak 

Hulu keris di arena 

Akan mematahkan kelak 

Gagang tombak di tengah gelanggang 

Barang siapa jua 

Yang tak membenarkan kebenaran 

Yang menentang adat budaya 

Kuhancurkan tempatnya berpijak 
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Kululuhkan ruang geraknya 

Aku ibarat parang yang diletakkan 

Kapak yang diayungkan 

Engkau ibarat angin Karaeng 

Aku ini ibarat daun kayu 

Berhembuslah wahai angin 

Kurela gugur bersamamu 

Hanya saja yang kuning kau gugurkan 

Engkau ibarat air, Karaeng 

Aku ini ibarat batang kayu 

Mengalirlah wahai air 

Kurela hanyut bersamamu 

Hanya saja di air pasang kami hanyut 

Engkau ibarat jarum, Karaeng 

Aku ini ibarat benang kelindang 

Menembuslah wahai jarum 

Kan kuikut bekas jejakmu 

Bersabdalah wahai Karaeng 

Aku akan berbuat 

Bertitahlah wahai Karaeng 

Aku akan berbakti 

Bilamana kelak janji ini tidak kutepati 

Sebagaimana ikrarku di hadapanmu 

Pasak pusaraku 
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Coret namaku dalam sejarah 

Sampaikan pada generasi mendatang 

Pesankan pada anak cucu 

Apabila hanya mampu berikrar, Karaeng 

Tapi tidak mampu berbuat bakti 

Demikianlah ikrarku dihadapanmu 

Semoga Tuhan Mengabulkannya 

Amin19 

Dengan demikian, tradisi angngaru ini memberikan pesan kepada rakyat 

dan pemerintahnya terkhusus di Kabupaten Maros untuk saling menghargai, 

saling bekerja sama, dan tidak ada perbedaan antara satu sama lain dalam 

membangun daerahnya. Dari pesan ini juga maka tergambar pula nila-nilai 

ajaran Islam, dimana Islam mengharuskan rakyat untuk selalu taat dan patuh 

kepada pemimpinnya selama itu dalam koridor yang di bolehkan 

C. Tinjauan umum tentang ‘Urf 

1. Definisi ‘Urf 

‘Urf secara etimologi berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu-‘urfan yaitu 

pengetahuan, bentuk masdar dari fi’il māḍi (kata kerja bentuk lampau) dari kata 

‘arafa. ‘Urf  selalu diterjemahkan dengan kata al-ma’rūf dengan arti “sesuatu yang 

telah dikenal dan diketahui”, atau berarti “yang baik”. Jika dikatakan, si Ahmad 

lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya, maksudnya bahwa Ahmad lebih dikenal 

dibandingkan dengan yang lain.20 

 
19Sirajuddin Bantang, Sastra Makassar (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 36. 
20Ahmad Fahmi Abu Sinnah, Al- Urfu Wa Al- Ādah Fī Ra’yu Al- Fuqaha (Al- Qāhirah: 

Maṭba’ah Al- Azhar, 1941), h. 7. 
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Adapun secara terminologi, Muhammad Rawwas Qal’aji mengartikannya 

sebagai kebiasaan kebanyakan suatu kaum baik kebiasaan itu berupa perkataan 

ataupun perbuatan.21 

Muhammad Abu Zahra mengatakan ‘urf adalah  

22
وَْرَ  َأ َمَ  تَََْعَ ل َيَْهَ  اسَْت َق َامَ  َوَ  لا َتَ  ع َامَ  نََْمَ  ََمَ  اَاعَْت َاد َه ََالن اسَ   مَ 

Artinya: 

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap 

urusannya”.  

 

Dan Abdul Wahhab Khallaf juga mendefinisikan makna ‘urf yang tidak jauh 

beda dari ulama lainnya, yaitu: 

َويسميَالعادة23َ ََأ َوَََْت َرَْكَ  َأ َوََْف َعَْلَ  نََْق َوَْلَ  ََمَ  وَْاَع َل َيَْهَ  سَ ارَ  َوَ  ف َه ََالنََّاسَ  اَت َع َارَ  َمَ  َه و   الع رْف 

Artinya: 

“Sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik dari segi 

perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkanَ dan hal itu namakan  

al- ādah”. 

Sedangkan Badran menjelaskan bahwa ‘urf adalah 

َ َا وَْف عْل  نٌََْق وْل  م  أ لق وْهَ  َو  َالنَّاس  وْر  مْه  ج  اَاعْت اد هَ  َم  تَّىَه و  َح  أ خْر  ةًَب عْدَ  رَّ َم  ر  ت ك رَّ

مَْب لْق ب وْلَ  ع ق ل ه  تَْت ت ل ق اهَ  س ار  مَْو  ه  ف يَن ف وْس  هَ  َأ ث ر  ن   ت مْك 

Artinya: 

“‘Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk 

ucapan atau perbuatan, hal tersebut di lakukan berulang-ulang sehingga membekas 

dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”24 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah sesuatu 

yang dipahami dan di anggap baik oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-

 
21Muhammad Rawwas Qal’aji. Mu’jam Lugah Al- Fuqahā (Bairūt: Dār Al- Nafāis, 2013), 

h.  279. 
22Muhammad Abu Zahra, Uṣūl Al- Fiqh (Al- Qāhirah: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1958), h. 247. 
23Abdul Wahhab Al- Khallaf, ‘Ilmu Uṣūl Al- Fiqh (Al- Qāhirah: Dār Al- Hadīṡ, 1978), h. 109. 
24Amir Syaifuddin. Ushul Fiqh jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), h. 364 
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ulang serta dijalani secara terus-menerus, baik perkataan maupun perbuatan yang 

terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. 

2. Hubungan ‘Urf dan ‘Ādah 

‘Urf dan ‘ādah keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibahas 

dalam literatur ushul fikih. Para uṣūliyyūn (ahli ushul) berbeda pendapat mengenai 

definisi ‘urf dan ‘ādah, apakah kedua kata tersebut memiliki makna dan tujuan 

yang sama atau berbeda. Imam al-Gazali, al-Jurjani dan ‘Ali Haidaradalah adalah 

sebagian kecil ulama yang menyamakan ‘urf dan ‘ādah.  Di Indonesia juga ada 

tokoh-tokoh seperti Hasbi al- Siddiq, Mukhtar Yahya, dan Fathurrahman yang 

menegaskan bahwa ‘urf dan ‘ādah adalah kebiasaan yang telah akrab di tengah 

masyarakat dan praktekkan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. 

Amir Syarifuddin di dalam buku Ushul Fiqihnya mengatakan: 

“Bila diperhatikan kedua kata tersebut (‘urf dan ‘ādah) dari segi asal 

penggunaan dan akar katanya jelas berbeda. Kata (عرف) adalah sesuatu yang 

dikenal (معروف) atau kebajikan. Sedangkan kata (عادة) mengandung arti َتكرار 

(perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 

‘ādah”.25 

Demikian pula pendapat Ahmad Fahmi Abu Sinnah dan Musthafa Ahmad al-

Zarqa’ menyebutkan bahwa ulama ushul membedakan antara ‘urf dan ‘ādah. 

Mereka mengartikan ‘urf dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas 

masyarakat, sedangkan ‘ādah adalah kebiasaan yang berlaku baik dari individu 

maupun komunitas masyarakat pada umumnya. Jadi ‘ādah bersifat lebih umum 

dari ‘urf  jika dilihat bukan dari segi cakupannya.26 

 
25

Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh jilid II , h. 370. 

26Ahmad Fahmi Abu Sinnah. Al- Urfu Wa Al- Ādah Fī Ra’yu Al- Fuqaha (Al- Qāhirah: 

Maṭba’ah Al- Azhar, 1941), h. 13. 
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Ahmad Fahmi Abu Sinnah telah membedakan ‘urf  kepada ‘urf al- ‘āmm dan 

‘urf al-khaṣ, disisi lain Musthafa Syalabi juga melihat perbedaan keduanya 

dari  ruang lingkup penggunaannya. Kata ‘urf selalu digunakan untuk jamaah atau 

golongan, sedangkan kata ‘ādah dapat digunakan untuk sebagian orang di samping 

juga berlaku untuk golongan. Intinya apa yang telah menjadi kebiasaan seseorang, 

maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai ’ādah orang itu, namun tidak dapat 

dikatakan sebagai ’urf orang itu.27 

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat  dipahami bahwa ‘urf  merupakan 

bagian dari ‘ādah, karena ‘ādah lebih umum dari ‘urf. ‘Urf berlaku pada 

kebanyakan (mayoritas) orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau 

kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku 

dalam kebanyakan ‘ādah, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti 

kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang biasa mengambil 

keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan dari mas kawin yang diberikan 

oleh suami. 

Dari paparan ini, maka peneliti menilai ada perbedaan antara ‘urf dan ‘ādah 

kebiasaan, walaupun perbedaan ini tidak bersifat mutlak dan prinsipil. Perbedaan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘ādah adalah kebiasaan manusia secara umum 

tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok 

masyarakat.  Dan ‘ādah hanya dipandang dari segi berulang kalinya suatu 

perbuatan, tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan 

tersebut. Berbeda halnya dengan ‘urf yang dipandang dari segi kualitas 

perbuatannya, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut diakui, dikenal, diketahui 

 
27Ahmad Fahmi Abu Sinnah. Al- Urfu Wa Al- Ādah Fī Ra’yu Al- Fuqaha, h. 19. 
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dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan bila dilihat dari segi kandungan 

artinya, ‘urf  itu identik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik saja. Sehingga 

hubungan antara keduanya adalah al- ‘umūm wa al- khuṣūṣ al- muṭlak. 

3. Dasar hukum ‘urf 

a. Al- Qur’an 

Al- Qurafi dan Alauddin Al- Tarablis mengatakan bahwa ‘urf menjadi 

landasan hukum berdasarkan makna yang nampak secara jelas dari firman 

Allah swt. dalam QS Al- A’rāf/7: 199: 

َ ذ  رَۡب َََٱلۡع فۡوَ خ  أۡم  َََٱلۡع رۡفَ و  ضَۡع ن  أ عۡر  ل ينَ و  ه  ٰـ ٱلۡج   

Terjemahnya: 

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (yang telah 

diketahui), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.28 

Syekh Abu Muhammad al- Baghawi juga menegaskan hal tersebut di 

dalam tafsirnya, beliau mengatakan: 

ف هَ  اَي عْر  َم  َك ل  ه و  ،َو  وف  عْر  ﴾َأ يْ:َب الْم  رَْب الْع رْف  أمْ  رََْ﴿و  أمْ  َع ط اءٌ:َو  ق ال  الشَّرْع .َو 

َاللَّ ََ.29 َإ ل ه َإ لََّّ َي عْن يَب لا   ب الْع رْف 

Artinya: 

“Al- ‘urf maksudnya adalahََ sesuatu yang ma’rūf yaitu segala apa yang sudah 

di ketahui dalam syariat bahwa hal itu adalah sesuatu yang baik”. 

Maksud dari ayat ini adalah Allah swt. memerintahkan kepada nabi 

Muhammad agar menyerukan untuk mengerjakan sesuatu yang sudah ma’ruf 

(yang telah di ketahui) atau yang sudah menjadi tradisi oleh masyarakat luas. 

Ketika Allah swt. memerintahkan Rasulullah saw. untuk mengerjakan hal 

 
28Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Pustaka Kausar, 2009), 

h. 176. 
29Abu Muhammad Al- Baghawi. Tafsīr Al- Bagawi Al- Musamma Ma’ālimu Al- Tanzīl 

(Bairūt: Dar Al- Kutub Al- ‘Ilmiyyah, 2010), h. 523. 
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demikian, ini menujukkan bahwa syariat membenarkan dan melegalkan 

pelaksanaan sesuatu dengan berlandaskan oleh sesuatu yang sudah di ketahui 

oleh masyarakat luas.30  

Demikian pula firman Allah swt. dalam QS Al- Mā’idah/5: 89:  

َ ذ ك مَ لَّ  اخ  ن ك مَۡأ ََیَ ف ََٱللَّغۡوَ ب ََٱللَّّ ََي ؤ  ٰـ نََيۡم  ك  ٰـ ل  ذ ك مو  اخ  اَع قَّدت م َََي ؤ  ن َ ب م  ٰـ ت ه ََٱلْۡ يۡم  ر  ٰـ إ طۡع ام َََ ۥَف ك فَّ

كَ  ٰـ س  ة َم  َأ هۡلَ ََينَ ع ش ر  م ون  اَت طۡع  َم  نَۡأ وۡس ط  مَۡأ وَۡت حۡرَ َيك مَۡم  ت ه  سۡو  نَلَََّيرَ أ وَۡك  َف م  ق ب ةࣲ  ََمَۡر 

دَۡ ََي ج  َأ ََي امَ ف ص  ث ة  ٰـ أ ََذ ٰ َٰيَّامࣲࣲَث ل  ةَ  ر  ٰـ َك فَّ ن ك مَۡل ك  ٰـ َوَ َيۡم  ل فۡت مࣲۡ اَ إ ذ اَح  ن ك مࣲَۡأ َََٱحۡف ظ و  ٰـ َٰ َٰك ذ ََيۡم  ََٱللَّّ ََي ب ي  نَ ل ك 

اَ ت ه َۦل ك مَۡء  ٰـ ونَ َي  ل ع لَّك مَۡت شۡك ر    

Terjemahnya: 

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak 

disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran 

sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari (kadar atau 

ukuran) makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau 

memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang 

siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. 

Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah 

sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepada 

kamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.31 

Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata: 

“Ketika turun ayat, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu” (QS. Al-

Ma’idah: 87), berkenaan dengan kaum yang mengharamkan wanita dan daging 

atas diri mereka sendiri, mereka berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana kami 

harus berbuat terhadap sumpah- sumpah kami yang telah kami sumpahkan 

kepada kami?” Maka Allah swt. menurunkan ayat: “Allah tidak menghukum 

 
30Muhammad Abu Zaid Al- Amīr, Adwāu ‘Ala Qawā’id al- Fiqhi al- Kulliyyah (Al- Qāhirah: 

Lajnah Syariah Dan Hukum Universitas Al- Azhar, 2018), h. 251. 
31Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h.122. 
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kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah)..” 

(QS. Al-Ma’idah: 89). 

Al-Thabari menghubungkan yang demikian itu dengan perkataannya: 

“Maka hal ini menunjukkan apa yang kami katakan bahwa ada kaum yang 

mengharamkan apa yang mereka haramkan untuk diri mereka sendiri dengan 

sumpah yang mereka ucapkan, maka turunlah ayat ini dengan sebab mereka 

itu”.32 

Makna ayatnya adalah tidak ada hukuman terhadap sumpah yang 

diucapkan tanpa maksud, yaitu sumpah yang tidak disengaja. Sumpah yang 

tidak disengaja adalah sumpah yang mendahului lisan yang bersumpah dengan 

tanpa maksud. Adapun sumpah yang di sengaja dan memiliki maksud tatkala 

di langgar maka bagi pelaku sumpah tersebut baginya kaffarat. 

Salah satu kaffarat yang diwajibkan Allah kepada pelanggar sumpah adalah 

memberi makan sepuluh orang miskin yang kadarnya sesuai dengan kebiasaan 

pemberian makan kepada keluarga, ini adalah penegasan dari Allah swt. bahwa 

kadarnya itu di kembalikan kepada ‘urfnya manusia dan bukan penentuan  

langsung dari Allah swt. Hal ini senada dari kesimpulan pada perbedaan 

pendapat ulama terkait kadar dan ukuran kaffarhnya, sebagaimana yang telah 

dituliskan oleh Syekh Abu Muhammad Al- Baghawi di dalam tafsirnya.33 

Dalil lain yang juga menguatkan eksistensi ‘urf sebagai sesuatu yang 

mampu dijadikan sebagai landasan hukum adalah firman Allah swt. dalam QS 

Al- Hajj/22: 78: 

 
32Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al- Tabari. Tafsīr Al- Ṭabari (Al- Qāhirah: Dār Al- Hadīs, 

2010), h. 303. 
33Abu Muhammad Al- Baghawi. Tafsīr Al- Bagawi Al- Musamma Ma’ālimu Al- Tanzīl, 

 h. 341. 
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َف َ د وا  ه  ٰـ ج  هَ َٱللَّّ ََیو  ه اد  َج  قَّ َََۦࣲح  َع ل ََٱجۡت ب ىٰك مَۡه و  ع ل  اَج  م  ينَ َیف ََيۡك مَۡو  لَّة ََََٱلد   َم   جࣲࣲ ر  نَۡح  م 

ٰ ََٰيك مَۡأ ب َ ىٰك م ََيم ࣲَهَ إ بۡر  َس مَّ ينَ ه و  سۡل م  ف ََٱلۡم  َو  نَق بۡل  ذ اَلَ َیم  ٰـ س ولَ َي ك ونَ ه  ََيۡك مَۡع ل ََيداًش هَ َٱلرَّ

ت ك ون و َع ل ىََاَ و  ء  د ا  َش ه  ࣲ واَ ف أ ق ََٱلنَّاس  ل وٰة ََيم  َََٱلصَّ ات وا  ء  ك وٰة َو  واَ وَ ََٱلزَّ م  َََٱللَّّ َب َََٱعۡت ص  ه و 

َف ن عۡم َ وۡل ىٰك مۡ  وۡل ىَٰم  ن عۡم َََٱلۡم  يرَ و  ٱلنَّص   

Terjemahnya: 

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia 

telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam 

agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah 

menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam 

(Al-Qur`ān) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar 

kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan 

tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; 

Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.34 

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan adat dan 

kebiasaan manusia yang tidak merlawanan dengan nilai-nilai keislaman dalam 

menetapkan sebuah hukum, karena apabila Islam tidak memberikan ruang dan 

memperhatikannya tentulah hal ini akan menjadikan manusia merasa sempi dan 

sukar dalam menjalankan ritual agamanya. Hal inilah yang kemudian di bantah 

oleh al- qur’an bahwa Allah swt. tidak menjadikan kesukaran untuk manusia 

dalam beragama. 

 

 

 

 

 

 

 
34Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h.341. 
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Syekh Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al- Tabari menafsirkan ayat ini, 

beliau mengatakatan: 

َع ل يْكَ َه َل َوَْق َوَ  ع ل  اَج  م  ج ﴾﴿و  ر  نَْح  َم  ين  مَْف يَالد    

َقَ يَْضَ َنَْمَ ََهَ ب ََمَْكَ بَّد َع َت َََيَْذَ الََََّنَ يَْيَالد َ ف ََمَْكَ ب َرَ َمَْكَ يَْلًَعَ َلَ ع َاَجَ مَ ى:َوَ ال َع َت َََاللَّ َلَ وَْق َي َ ََ،َلَّ 

َعَْب ََنَْمَ ََة َب َوَْالتََََّلَ ع َجَ ،َف َمَْكَ يْل َعَ َسَّعَ وَ ََلَْ،َب َهَ يَْف ََهَ ب َََمَْت َيَْل تَ َاَابْمََّمَ َمَْكَ ل ََجَ رَ خَْمَ  ا،ََجًَرَ خَْمَ َض 

َعَْب َََنَْمَ َة َفَّارَ الكَ وَ  َعَْب ََنَْمَ ََاصَ صَ قَ الَْ،َوَ ض  َ،َف َض  َإ ََنَ مَ ؤَْمَ الَََْبَ ن َذَْي ََبَ ن ََذ َلا  ََه َنَْمَ ََه َل ََوَ لََّّ

جٌَ.35 خَْرَ  َمَ  َمَ  سَْلا  َالَْ  يَْنَ   ف َيََْدَ 

Artinya: 

“Tidaklah Tuhanmu jadikan untuk kalian di dalam agama ini sesuatu ibadah 

yang didalamnya kalian merasa sempit ataupun sesuatu permasalahan yang 

tidak memiliki jalan keluar, bahkan justru Allah luaskan bagimu akan hal itu. 

Allah berikan pintu taubat bagi mereka yang gelisah akan dosa dan 

kesalahannya sebagai jalan keluar untuknya, Allah berikan pilihan kaffarah, 

Allah syariatkan hukum qisas. Hal itu adalah sebagian cara Allah untuk 

memberikan jalan keluar bagi yang merasa sempit. Maka tidak adalah sebuah 

dosa yang di lakukan seorang mukmin kecuali Allah sudah siapkan jalan keluar 

baginya”. 

b. Hadis Rasulullah saw. 

Dalil kedua yang digunakan oleh ulama untuk mengukuhkan substansi dan 

menguatkan kebolehan menggunakan ‘urf dalam menentukan sebuah hukum 

adalah hadis Rasulullah saw. 

ََالل ََد َنَْعَ َوَ هَ اَف َحًَيَْب َق ََنَ وَْمَ لَ سَْمَ الَََْه َآاَرَ مَ ,َوَ نٌَسَ حَ َالل ََد َنَْعَ َوَ هَ اَف َنًَسَ حَ َنَ وَْمَ لَ سَْمَ الََْه َآارَ مَ 

 ق َب َيَْحٌََ)رواهَأحمدَ(36

Artinya: 

“Apa-apa saja yang menurut orang-orang beriman itu baik, maka hal itu baik 

juga disisi Tuhan dan apa-apa saja yang menurut mereka buruk, maka disisi 

Tuhan juga buruk” 

 
35Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al- Tabari. Tafsīr Al- Ṭabari (Al- Qāhirah: Dār Al- Hadīs, 

2010), h. 671. 
36 Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal. Musnad Al- Imām Ahmad Bin Hambal 

(Bairūt: Dār Al- Qalam, 2001), h. 504. 
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Abdullah Bin Mas’ud di dalam satu riwayatnya mengatakan 

عبدَاللَبنَمسعودَقالَ)ماَرءاهَالمسلمونَحسناًَفهوَعندَاللَحسنٌ(َيعنيَجميعََ

المسلمينَفيَمشارقَالْرضَومغاربها،َماَاتفقَعليهَعلماءَالسلامَأنهَشىءََ

حسنَفهوَعندَاللَحسنَلََّيعنيَرأيَأهلَبلدة ،َرأيَأهلَبلدةَقدَيكونَزائغاًَ

أماَرأيَواعتقادَجميعَعلماءَالسلامَهذاَلََّيكونَعندَاللَإلََّصواباً،َإنَرأواََ

شيئاًَمنَالْعمالَحسناًَفهوَعندَاللَحسنَوإنَأجمعواَعلىَأنَشيئاًَمنََ

 الْعمالَقبيحَفهوَقبيحَعندَالل. 37

Artinya: 

“Abdullah Bin Mas’ud berkata: maksud hadis ini adalah sesuatu yang dianggap 

baik oleh seluruh kaum muslimin itu pada dasarnya di sisi Allah adalah sesuatu 

yang benar” 

 Hadis ini menegaskan bahwa hal yang baik menurut manusia tentulah baik 

juga di sisi Allah swt. Kebiasaan yang baik dimana tidak melanggar norma-

norma agama terlebih lagi jika kebiasaan tersebut mampu mendekatkan diri 

kepada Allah tentulah hal ini juga di pandang baik oleh Allah swt. Sehingga 

kebaiasaan ini boleh untuk tetap ada di tengah-tengah masyarakat. 

Hadis lain yang menguatkan keberadaan ‘urf dalam sistem penetapan 

sebuah hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dalam 

sebuah riwayat hadis. 
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https://www.souhnoun.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1/%d9%85%d9%8e%d8%a7-%d8%b1%d9%8e%d8%a1%d9%8e%d8%a7%d9%87%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%92%d9%84%d9%90%d9%85%d9%8f%d9%88%d9%86%d9%8e-%d8%ad%d9%8e%d8%b3%d9%8e%d9%86%d9%8b%d8%a7/
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ل تَْ اَق ال تْ:َد خ  َع نْه  َاللَّ ي  ض  ََنََّإ ََالل ََلَ وَْسَ اَرَ ي ََ:تَْال َق ََة َب َتَْع ََتَ نَْب ََد َنَْهَ َع نَْع ائ ش ة َر 

َإ ََيَْدَ ل َوَ وَ ََيَْن َيَْفَ كَْاَي َمَ َيَْن َيْطَ عَْي َََسَ يَْل َوَ َحٌَيَْحَ شَ َلٌَجَ رَ َانَ ي َفَْاَسَ ب َأ َ َََوَ ه َوَ َه َنَْمَ َتَ ذَْخَ اَأ ََمَ لََّّ ََلَّ 

)رواهََََفَ وَْرَ عَْلمَ اَْب ََكَ د َل َوَ وَ َكَ يَْفَ كَْاَي َمَ َيَْذَ :َخَ مَ لََّسَ وَ ََهَ يَْل َعَ َيَالل َلََّصَ َالَ ق َف ََمَ ل َيعَْ

 البخاريَ(38

Artinya: 

“Hindun bin ‘Utbah mengaduh kepada Rasulullah dan berucap: ya Rasulullah, 

sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia tidak memberiku nafkah 

yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya 

tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau 

bersabda: Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu 

dengan baik” 

Syekh Ibnu Hajar Al- Asqalani menjelaskan di dalam kitabnya fathu al- 

bārī ‘alā syarhi ṣahīh al- bukharī: 

ي  ََ  هْر  اي ةَش ع يْبَع نَْالز  و  َ(َََف يَر  وف  عْر  ل د كَب الْم  و  اَي كْف يكَو  يَم  ذ  َ:َخ  ق وْلهَ)َف ق ال 

ََ:َ َالْق رْط ب ي  َ"َق ال  وف  عْر  مَْب الْم  يه  م  جَع ل يْكَأ نَْت طْع  ر  َح  ظ ال مَ"َلَّ  تَْف يَالْم  الَّت يَت ق دَّم 

يََ َالْق درَْالَّذ  وف  عْر  ادَب الْم  ر  الْم  جَ"َو  ر  َح  َق وْلهَ"َلَّ  ةَب د ل يل  يَ"َأ مْرَإ ب اح  ذ  ق وْلهَ"َخ 

ق يَّد ةََ نَّه اَم  طْل ق ةَل فْظًاَل ك  إ نَْك ان تَْم  ةَو  ب اح  ه َالَْ  ه ذ  َ:َو  ف اي ةَق ال  الْك  َب الْع اد ة َأ نَّهَ  ف  ع ر 

اَذ ك رْت.39 َم  حَّ َ:َإ نَْص  ق ال  عْنىًَ,َك أ نَّهَ   م 

Artinya: 

“Sabda Rasulullah saw. “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan 

anak-anakmu dengan baik” adalah perintah untuk mengambil harta suaminya 

dengan kadar atau ukuran yang telah di ketahui oleh ‘urfnya yaitu kadar 

secukupnya” 

 

 

 
38Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al- Bukhari. Ṣahīh Al- Bukhāri (Bairūt: Dār Ibnu 

Kaṭīr, 2001), h. 289. 
39Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al- Asqalani. Fathu Al- Bārī ‘Alā Syarhi Ṣahīh Al- Bukharī (Al- 

Qāhirah: Al- Maktabah Al- Taufiqiyyah, 2010), h. 774. 
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Rasulullah saw. ketika mendengarkan keluhan Hindun terkait persoalan 

nafkahnya, beliau mengizinkan untuk mengambil harta suaminya sebagai 

nafkah untuknya dengan kadar secukupnya. Kadar secukupnya disini di ukur 

dengan ‘urfnya. 

Hadis lain juga di sampaikan oleh Abdullah bin Umar ra. 

)رواهََََه َضَ ب َقَْيَي َتََّحَ َه َع َب َي ََلا َاَف َامًَع َطَ َاعَ ت َابَْنَ :َمَ الَ ق ََمَ لََّسَ وَ ََهَ يَْل َعَ َيَالل َلََّصَ َيََّب َالنَََّنََّأ َ

 البخاريَ(40

Artinya: 

“Sesungguhnya Nabi saw. pernah bersabda: Barangsiapa yang membeli 

makanan maka tahanlah sampai dia menerima bayarannya” 

Rasulullah saw. di dalam hadis ini tidak menentukan makna tertentu dari 

kata al-qabdu (serah terima) akan tetapi Rasulullah menyerahkan makna 

tersebut kepada ‘urf dan kebiasaan manusia. Hal inilah yang menjadi bukti 

bahwa syariat membenarkan eksistensi ‘urf dalam penetapan sebuah hukum. 

c. Ijtihad Ulama 

Jika melihat literatur-literatur para ulama salaf dan khalaf maka banyak 

ditemukan di antara mereka yang telah membahas panjang lebar persoalan 

kehujjahan ‘urf ini, seperti al- Qurafy al- Maliky menyebutkan dalam bukunya 

Al- Ahkām Fī Tamyīzi Al- Fatāwa  ‘An Al- Ahkāmi Wa Taṣarrufāti Al- Qāḍi Wa 

Al- Imām bahwa hukum Islam tidak pernah menentang atau menolak budaya, 

tradisi, dan adat istiadat suatu bangsa yang sejalan dengan agama, bahkan 

sebenarnya misi ajaran Islam adalah menjaga ādah itu sendiri. Hal itu 

 
40Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al- Bukhari. Ṣahīh Al- Bukhāri (Bairūt: Dār Ibnu 

Kaṭīr, 2001), h. 371. Lihat juga Kitab Ṣahih Muslim Bisyarhi Al- Nawawi juz 10, h. 408. Kitab Sunan 

Abu Daud juz 3, h. 279. Kitab Tuhfah Al- Ahważi juz 4, h. 512. Kitab Sunan Al- Nasāi Bisyarhi Al- 

Hāfiẓ Al- Suyuti juz 7, h. 286. Kitab Sunan Ibnu Mājah juz 2, h. 748.  
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dibuktikan di jadikannya ādah sebagai salah satu sumber dalam menetapkan 

suatu hukum dalam Islam.41 

Para ulama ushul fikih merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 

‘urf  ini, di antaranya yang paling mendasar yaitu: 

ةٌَمَ كََّحَ مَ ََة َاد َالع َ  

Artinya: 

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”. 

َ ةَ ن كَ مَْالْْ َوَ ََةَ ن مَ زَْالْْ ََرَ ي َغ َت َب ََامَ كَ حَْلْ َاَََْرَ ي َغ ت ََرَ كَ نََْي َلَّ   

Artinya: 

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”. 

اطًَرَْشَ َطَ وَْرَ شَْمَ الَْكَ َافًَرَْعَ َفَ وَْرَ عَْالمَ   
 

Artinya: 

 

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang di syariatkan itu menjadi 

syariat”. 

َالنََّب َََتَ اب َالثََّكَ ََفَ رَْع َالَْب َََتَ اب َالثََّ ص    

Artinya: 

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas”. 

 

 

 

 

 

 
41

Yahya Jabir As’ ad Al- Masynawi. Al- ‘urf: Haqiqotuhu Wa Hujjiyyatuhu Wa Aṡaruhu (Arab 

Saudi: Lajnah Universitas Imam Muhammad Ibn Su’ūd Al- Islamiyyah, 2018), h. 12. 
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4. Macam- macam ‘urf 

Ulama ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam: 

a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua: 

1) ‘Urf lafẓi 

Merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan, 

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam 

pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” berarti daging sapi, 

padahal kata-kata “daging” mencangkup seluruh daging yang ada. 

Apabila seseorang penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, 

lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu 

langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat 

telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.42 

2) ‘Urf ‘amali 

Merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa 

atau perbuatan muamalah dengan orang lain, yang dimaksud perbuatan 

biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka 

yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan 

memakai pakaian dalam acara tertentu. Adapun kebiasaan yang berkaitan 

dengan muamalah dengan orang lain adalah kebiasaan masyarakat dalam 

melakukan transaksi dengan cara tertentu, seperti kebiasaan masyarakat 

dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar tanpa akad 

secara jelas, dan biasanya terjadi di pasar swalayan.43 

 
42Abdul Rahman Ibn Abu Bakar Al- Suyuti. Al- Asybah Wa Al- Naẓāir (Beirut: Dār Al-Kutub 

Al- Islāmi, t.t), h. 88-89. 
43Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 

2006), h. 1480. 
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b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) ‘Urf ‘āmm 

Atau kebiasaaan yang bersifat umum adalah kebiasaan tertentu yang 

berlaku secara luas di seluruh masyarakat, di seluruh daerah dan pada 

waktu tertentu. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang 

digunakan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan 

ban serep termasuk dalam jual beli tersebut tanpa akad tersendiri dan 

biaya sendiri. 

2) ‘Urf khaṣ 

Atau kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku 

secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu saja. Misalnya 

dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang 

yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, 

konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga 

kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. 

 

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’. ‘Urf dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1) ‘Urf ṣahīh 

Merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang 

tidak bertentangan dengan nas al-qur’an dan hadit, tidak menghilangkan 

kemaslahatan bagi sekelompok manusia juga individu, dan tidak pula 

membawa kemudharatan. 
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2) ‘Urf fāsid 

Merupakan  sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi 

bertentangan dengan syariat atau menghalalkan yang haram dan 

membatalkan yang wajib. 

5. Syarat- syarat ‘urf dapat dijadikan landasan hukum 

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa 

dijadikan landasan hukum yaitu: 

a. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf ṣaḥīḥ dalam arti tidak bertentangan dengan 

ajaran al-qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Misalnya, kebiasaan di satu 

negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari 

pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan 

pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. 

b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan 

mayoritas masyarakat tersebut. 

c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil 

kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah 

orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan 

mempunyai ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus 

diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan 

pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf 

terjadi, misalnya harus memiliki ijazah. 
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d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

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

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku secara umum, 

maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. 

6. Kedudukan ‘urf 

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘urf ṣaḥīḥ (ada 

kebiasaa yang baik) sebagai salah satu dalil syara’ dan menolak ‘urf fāsid (adat 

kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian 

al-Tayyid Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al- Azhar Mesir 

dalam karyanya al-ijtihād fi mā lā naṣṣa fīhi, bahwa mazhab yang dikenal banyak 

menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan 

kalangan Malikiyah, dan selanjutnya kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. 

Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat 

menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam 

jumlah dan rincinya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, 

sehingga. 

7. Perbenturan antara ‘urf dengan dalil syara’ 

Dalam khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islam sering disebut maqāṣid 

al-syari’ah. Yang menjadi bahasan utama dalam maqāṣid al-syari’ah adalah 

masalah hikmah dan ‘illah (alasan) ditetapkannya suatu hukum. 

Kajian maqāṣid al-syari’ah merupakan kajian yang penting dan menarik 

dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini merupakan 

kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga pada akhirnya istilah maqāṣid 

al-syari’ah identik dengan filsafat hukum Islam. Tujuan hukum Islam harus 
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diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka 

mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab 

persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara 

eksplisit oleh al- qur’an dan sunnah. 

Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun 

larangan, sebagaimana tertera dalam al- qur’an dan sunnah, mempunyai tujuan 

tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai 

tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu 

sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah swt. berfirman dalam QS Yunus/10: 57: 

أ َ ٰـ  اي  اَف ََٱلنَّاسَ ََي ه  َل  م 
ࣱ
ء ف ا  ش  ب  ك مَۡو  نَرَّ َم  

ࣱ
ظ ة وۡع  تۡك مَمَّ ء  ا  د ورَ َیق دَۡج  ََََٱلص 

ࣱ
ة حۡم  ر  ىَو 

ࣰ
ه د و 

ن َ ؤۡم  لۡم  ينَ ل    

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur`ān) dari 

Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang yang beriman”44 

Syekh Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya 

(ََ اَذ ل ك  إ نَّم  َاللَّ َت ع ال ى.َو  ن  م  ةَ  حْم  الرَّ و  د اي ةَ  ةً﴾َأ يْ:َمحصلٌَل ه اَالْه  حْم  ر  ه دىًَو  و 

ق َ د   الْم ص  َو  َب ه  ن ين  ؤْم  لْم  ََل  اَه و  َم  َالْق رْآن  ن  َم  ن نزل  َت ع ال ى:َ﴿و  اَق ال  ،َك م  اَف يه  َب م  وق ن ين  َالْم  ين 

ا سْر  س ارًا﴾َ]الْ  َإ لََّخ  ين  الظَّال م  يدَ  لََّي ز  َو  ن ين  ؤْم  لْم  ةٌَل  حْم  ر  ف اءٌَو  َت ع ال ى:٨٢َ:َءَ ش  ق ال  [َ،َو 

الََّ ف اءٌَو  ش  ن واَه دىًَو  َآم  ين  َل لَّذ  مَْع مًىََ﴿ق لَْه و  َع ل يْه  ه و  قْرٌَو  مَْو  َف يَآذ ان ه  ن ون  َي ؤْم  َلَّ  ين  ذ 

﴾َ]فصلت:٤٤َ[45  يد  َب ع  ك ان  نَْم  َم  َي ن اد وْن   أ ول ئ ك 

Artinya: 

“Mereka akan mendapatkan petunjuk dan kasih sayang Allah swt. Dan hal itu 

hanya di berikan kepada orang- orang yang beriman dan orang- orang yang 

percaya terhadap hal tersebut, seperti halnya firman Allah swt: “Dan Kami 

turunkan dari Al-Qur`ān (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

 
44Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 
45Ibnu Katsir. Tafsīr Ibnu Kaṡīr (Bairūt: Dār Al- Kutub Al- Islamiyyah, 2010), h. 204. 



46 

 

 

orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur`ān itu) hanya 

akan menambah kerugian (QS Al- Isrā/17: 82)”. Dan firman Allah swt: “Dan 

sekiranya Al-Qur`ān Kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa 

Arab niscaya mereka mengatakan, "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" 

Apakah patut ( Al-Qur`ān) dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang (rasul) 

orang Arab? Katakanlah, " Al-Qur`ān adalah petunjuk dan penyembuh bagi 

orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga 

mereka ada sumbatan, dan ( Al-Qur`ān) itu merupakan kegelapan bagi 

mereka.Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh 

(QS Fuṣilat/41: 44)”. 

Allah juga menegaskan dalam QS al-Anbiya’/ 21: 107 

ل مَ  ٰـ لۡع  َل  
ࣰ
ة حۡم  َر  َإ لََّّ ك  ٰـ َأ رۡس لۡن  ا  م  ينَ و   

Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam”46 

Allah swt. dan Rasulullah saw. menetapkan syariah bertujuan untuk 

merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan 

menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. 

Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam 

memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam al- 

qur’an dan sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun 

kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah 

kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan 

hawa nafsu. 

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang 

sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum 

peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi 

seorang pakar hukum Islam dari kalangan mazhab Maliki, mengembangkan 

 
46Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h. 331. 
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doktrin maqāṣid al-syari’ah dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam 

adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. 

Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syariah 

(hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan 

penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 

diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, 

sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip 

itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya al- muwāfaqāt fī uṣūl 

al- ahkām. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin 

maqāṣid al-syari’ah yang didasarkan pada al- kulliyyāt al- khamsah (lima 

kebutuhan pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan pokok ini masih dibagi menjadi 

tiga tingkatan, yaitu ḍaruriyyāt (kebutuhan primer), hajjiyyāt (kebutuhan 

sekunder), dan tahsiniyyāt (kebutuhan tersier). 

a. Kebutuhan primer (ḍaruriyyāt) adalah sesuatu yang harus ada untuk 

kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan 

manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan 

kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih dengan sempurna. 

b. Kebutuhan sekunder (hajjiyyāt) merupakan kebutuhan yang sangat 

dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan 

pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan 

kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Jika 
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kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia 

berantakan dan kacau balau, tetapi hanya membawa kesulitan (masyaqqah). 

Oleh karena itu, prinsip utama kebutuhan sekunder ini adalah untuk 

menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan 

manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat. 

c. Adapun kebutuhan tersier (tahsiniyyāt) merupakan kebutuhan pelengkap 

bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. 

Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau 

menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi 

untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara 

kebutuhan yang lima.  

Pemenuhan terhadap kebutuhan tersier ini tidak berimplikasi adanya hukum 

wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang dilarang 

sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (ḍaruriyyāt dan 

hajjiyyāt). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tersier (tahsiniyyāt) ini 

menimbulkan hukum sunnah dan pengabaian kebutuhan ini menimbulkan 

hukum makruh. 

8. Contoh implementasi ‘urf  dalam penetapan sebuah hukum 

Jika melihat literatur-literatur yang di tuliskan oleh para ulama, maka akan 

di temukan banyak kasus yang dimana para ulama berbeda- beda dalam 

berpendapat, hal ini didasari oleh ‘urf dan ‘ādah itu sendiri. 
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Al- Suyuti mengatakan: “ketahuilah, konsep ‘urf dan ‘ādah banyak membuat 

para ahli fikih berbeda pendapat dan hal itu di terjadi di banyak kasus-kasus 

fikih”47 

Adapun contoh implementasi ‘urf antara lain: 

a. Penetapan masa minimal dan maksimalnya haid perempuan 

Dalam menetapkan masa haid perempuan para ulama menggunakan 

pendekatan al- istqra yaitu mengikuti dan meriset dengan menanyai 

beberapa perempuan tentang keadaan-keadaan mereka serta kebiasaan- 

kebiasaan mereka pada saat haid. Hal demikian di lakukan karna tidak 

adanya ukuran standar yang didapatkan baik dari segi bahasa maupun dari 

syariatnya. Sehingga dengan adanya metode istiqra ini mampu memberikan 

hukum dalam menetapkan masa haid perempuan yaitu melihat dari 

kebiasaan mereka. 

b. Penetapan hukum jual beli muaṭah atau jual beli tanpa menggunakan 

ijab qabul dengan lafaz. 

Jual beli muaṭah adalah salah satu transaksi jual beli yang dimana 

hukumnya dikembalikan kepada ‘urf. Para ulama telah berselisih paham 

tentang kebolehan jual beli ini, sebagaimana yang telah dituliskan Prof. Dr. 

Muhammad Abu Zaid Al-Amir di dalam bukunya Adwāu ‘Ala Qawā’id al- 

Fiqhi al- Kulliyyah bahwa “ ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah 

di dalam riwayat shohihnya berpendapat jual beli ini adalah jual beli yang 

sah. Dalil yang membenarkan transaksi ini adalah firman Allah swt. dalam 

QS Al- Bāqarah/2: 275: 

 
47Muhammad Abu Zaid Al- Amīr, Adwāu ‘Ala Qawā’id al- Fiqhi al- Kulliyyah, h. 273. 



50 

 

 

َ لَّ أ ح  ََٱلۡب يۡعَ َٱللَّّ َو  م  رَّ ح  ب وٰاَ و  ٱلر    

Terjemahnya: 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”48 

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa Allah swt. telah menghalalkan transaksi 

jual beli dan tidak menjelaskan kaifiyyahnya (tata caranya), karena Allah 

tidak menjelaskannya maka hal ini wajib dikembalikan kepada ‘urf manusia. 

Sebagaimana yang telah terjadi di permasalah dalam memaknai al- qobḍu 

wa al- tafarruq, dimana makna semuanya kembali pada ‘urf manusia.”49 

D. Teori Akulturasi 

1. Definisi Akulturasi 

Akulturasi adalah suatu proses sosial, yang timbul karena suatu kelompok 

manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu 

kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam 

kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan 

kelompok itu sendiri. Bisa juga di definisikan sebagai perpaduan antara 

kebudayaan yang berbeda yang berlangsung dengan damai dan serasi. Untuk 

memahami pengertian akulturasi dalam konteks budaya pertama-tama kita perlu 

memahami definisi budaya dan kebudayaan terlebih dahulu. 

Menurut Sachari kebudayaan adalah suatu totalitas dari proses dan hasil 

segala aktivitas suatu bangsa dalam bidang estetis, moral, dan ideasional yang 

terjadi melalui proses integrasi, baik integrasi historis maupun pengaruh jangka 

panjangnya.50 Para ahli ilmu sosial mengartikan konsep kebudayaan itu dalam arti 

 
48Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h. 47. 
49Muhammad Abu Zaid Al- Amīr, Adwāu ‘Ala Qawā’id al- Fiqhi al- Kulliyyah, h. 274-275. 
50https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413141011.pdf  

https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413141011.pdf
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yang amat luas yakni meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya, 

yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. 

Akulturasi meliputi fenomena yang timbul sebagai hasil, jika kelompok-

kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu, dan 

mengadakan kontak secara terus menerus, yang kemudian menimbulkan 

perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau 

kedua-duanya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan 

atau lebih sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur 

kebudayaan asli. Akulturasi lahir apabila kontak antara dua kebudayaan atau lebih 

itu berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. Akulturasi sebagai 

akibat kontak kebudayaan ini dapat terjadi dalam salah satu kebudayaan tetapi 

dapat pula terjadi di dalam kedua kebudayaan yang menjadi pesertanya. 

2. Proses Akulturasi 

Manusia adalah makhluk sosio budaya yang memperoleh perilaluknya lewat 

belajar. Dari semua aspek belajar manusia, komunikasi merupakan aspek yang 

terpenting dan paling mendasar karena kegiatan komunikasi berfungsi sebagai alat 

untuk menafsirkan lingkungan fisik dan sosial kita. Proses yang dilalui individu-

individu untuk memperoleh aturan-aturan (budaya) dimulai dari masa awal 

hidupnya hingga akhir hayatnya. Melalui proses sosialisasi dan pendidikan pola-

pola budaya ditanamkan ke dalam system syaraf manusia dan menjadi kepribadian 

dan perilaku masing-masing indivdu. Proses belajar ini menjadikan manusia harus 

berinteraksi dengan manusia yang lain dari anggota budaya lainnya yang juga 
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memiliki pola-pola komunikasi serupa. Proses memperoleh pola-pola demikian 

oleh individu-individu itu disebut enkulturasi. Proses enkulturasi sendiri 

mempunyai pengertian proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap 

terhadap adat istiadat, system, norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam 

kebudayaan seseorang. 

Hubungan antara budaya dan individu seperti dalam proses enkulturasi 

membuat manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Secara bertahap 

seorang individu pendatang belajar menciptakan situasi-situasi dan relasi-relasi 

yang tepat dalam masyarakat pribumi sejalan dengan berbagai transaksi yang ia 

lakukan dengan orang lain. Pada saatnya, pendatang akan menggunakan cara-cara 

berperilaku masyarakat pribumi untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola yang 

dianut masyarakat setempat begitu juga sebaliknya. Perubahan pola dari pola lama 

ke pola yang baru ini disebut akulturasi. Proses akulturasi berlangsung dalam 

jangka waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan adanya unsur-unsur 

kebudayaan asing yang diserap atau diterima secara selektif dan ada unsur-unsur 

yang tidak diterima sehingga proses perubahan kebudayaan melalui mekanisme 

percampuran masih memperlihatkan adanya unsur-unsur kepribadian yang asli. 

3. Akulturasi Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Islam 

Berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia telah menambah khazanah 

budaya Nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak 

kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang 

di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat maka berkembangnya 

kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah 

ada. Dengan demikian terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan 
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kebudayaan yang sudah ada. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul 

apabila suatu kelompok manusia kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur-

unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan tanpa menyebabkan hilangnya 

kepribadian kebudayaan itu sendiri. Islam merupakan salah satu agama yang 

masuk dan berkembang di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, 

Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu 

dan Budha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses 

akulturasi kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling 

mempengaruhi yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam 

Indonesia. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan praIslam dengan ketika 

Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni 

ukir atau pahat, dan karya sastra tetapi juga menyangkut pola hidup dan 

kebudayaan non fisik lainnya. 

E. Kerangka Konseptual 

Ulama ushul menjelaskan ada tiga tata cara dalam beristinbat hukum (proses 

menetapkan suatu hukum), yaitu: 

 أولَّ:َفهمَالنصوصَ

 ثانيا:َفهمَالواقعَ

 ثالثا:َفهمَالرابطَبينهماََ

 رابعا:َفهمَالمقاصدَ

1. Memahami nash-nash dalam al- qur’an ataupun hadis Rasulullah saw.; 

2. Memahami fakta dan realita yang terjadi di lapangan; 
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3. Memahami hubungan antara keduanya yaitu antara nash-nash dan fakta di 

lapangan; 

4. Memahami tujuan pensyariatan. 

Sehingga dalam menentukan hukum tradisi angngaru dalam persfektif ‘urf di 

butuhkan pola pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam Tradisi 

Akulturasi 

‘Urf 

Tradisi Angngaru 

Perspektif Islam 

Nas Al- Qur’an dan Hadis Angngaru 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

research) deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya 

menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau 

interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Karena dengan penelitian yang langsung 

dilakukan di lapangan dapat memperoleh data yang lengkap dan benar serta mudah untuk 

dipahami.56 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian berlangsung di lingkungan Redaberu, Kelurahan Turikale, Kecamatan 

Turikale, Kabupaten Maros karena hingga pada hari ini masyarakatnya masih menganut 

sistem kekerajaan dan di lokasi ini juga merupakan pusat pendidikan ajaran Islam di masanya. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan syar’i 

Pendekatan syar’i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum 

Islam, baik itu berasal dari al- qur’an, hadis, kaidah ushul fikih, dan pendapat para ulama 

dalam memandang sebuah permasalahan. 

2. Pendekatan historis 

Pendekatan historis adalah penelaahan sumber- sumber yang berisi informasi- informasi 

mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder, adapun yang 

dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah :  

 

 

 
56Sudaryono. Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017) h. 91. 
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1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber langsung dilapangan 

dengan cara wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, diantaranya adalah raja yang 

menjabat, kepala desa, iman desa, dan tokoh masyarakat itu sendiri yang memahami dan 

menguasai serta yang mempraktekkan angngaru yang ada di lingkungan Redaberu, Kelurahan 

Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan 

lain-lain), foto-foto yang dapat memperkaya data primer. Data yang diambil dari pihak yang 

berkaitan dengan penelitian ini, seperti perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti 

dokumen, buku, jurnal penelitian, atau artikel yang berhubungan dengan materi penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan 

difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang 

bernar-benar berguna. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan yang 

menjadi objek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung 

kepada pihak yang bersangkutan dan berkaitaan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara 

merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui pokok 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini wawancara sebagai salah satu teknik 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan 

seperti raja yang menjabat, kepala desa, iman desa, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan 

gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, dengan metode ini peneliti dapat memperoleh 

data yang lebih terperinci. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu proses pengambilan gambar atau suatu kegiatan untuk 

melakukan pencarian, penyelidikan dan pengumpulan data terhadap suatu penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Alat audiovisual, digunakan sebagai alat bantu dalam mengobservasi proses 

pelaksanaan anggaru dilokasi penelitian. 

2. Daftar wawancara, digunakan sebagai pedoman dalam mewawancarai berbagai 

responden yang telah ditetapkan sebelumnya 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengelolaan 

Editing adalah kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah dikumpulkan untuk 

melengkapi data-data yang kurang atau kosong, serta memperbaiki kesalahan atau 

ketidakjelasan data yang diperoleh. 

2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data 

secara kualitatif dengan cara menelaah data yang diperoleh dari beerbagai sumber atau 

informasi. Data yang didapat kemudian dipelajari ditelaah kemudian dianalisis. Untuk 

mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel dan teknik wawancara maka 

digunakan trianggulasi. Tekhik ini bertujuan untuk melakukan pengecekkan ulang dengan 

cara menggabungkan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih 

konsisten tuntas dan pasti. Berikut langkah-langkah dalam analisis data 

a. Reduksi data 

Reduksi kata diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstakan dan 

transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan. Reduksi kata bertujuan untuk 

membuang data yang tidak perlu sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah diperoleh dari informa agar lebih 

mudah untuk dipahami. 
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c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data, kesimpulan 

dapat mempermudah untuk menjelaskan alur dari suatu penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan mengenal 

objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan beberapa hal yang 

memiliki relevans dengan lokasi penelitian. 

1. Selayang Pandang Kabupaten Maros 

Kabupaten Maros (Lontara Bugis: ᨈᨊ ᨆᨑᨘ (Tana Maru), Lontara Makassar: ᨅᨘᨈ 

ᨆᨑᨘᨔᨘ (Butta Marusu), Inggris: Maros Regency ) adalah salah satu Daerah Tingkat 

II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros 

adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri 

Kerajaan Marusu dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros 

memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No. 29 

Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu 

kota kabupaten ini terletak di Kota Turikale. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 

1.619,12 km² dan berpenduduk sebanyak 353.121 jiwa dengan tingkat kepadatan 

penduduk sebesar 218,09 jiwa/km² pada tahun 2020.  

Bersama Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dikenal 

sebagai kabupaten penyangga Kota Makassar. Karena Kabupaten Maros merupakan 

wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan tersebut 

dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam 

pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lontara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Lontara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Tingkat_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Tingkat_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/4_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale_(kota)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Mamminasata
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Kedudukan Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap 

pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai 

pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan 

peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. Di daerah ini 

juga terdapat banyak tempat wisata andalan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota 

Makassar dan Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan 

objek wisata batu karst terbesar kedua di dunia Rammang-Rammang, selain itu 

Kabupaten Maros juga memiliki potensi ekonomi karena Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin berada di Kabupaten Maros.1 

2. Letak Geografis Kabupaten Maros 

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 

40°45′-50°07’ lintang selatan dan 109°205′-129°12′ bujur timur yang berbatasan 

dengan Kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten 

Gowa sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur dan Selat Makassar di sebelah 

barat. Kabupaten Maros berada pada rentang ketinggian antara 0 m sampai dengan lebih 

dari 1.000 m dari permukaan laut. Di wilayah Kabupaten Maros terdapat beberapa 

gunung dengan jenis gunung yang tidak aktif dan tidak begitu tinggi, seperti Gunung 

Barro-Barro, Rammang-Rammang, Samaenre, Bulu Saraung, dan Bulu Saukang. Bulu 

Saukang adalah gunung yang tertinggi di wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian 

mencapai 260 m di atas permukaan laut. 

Dilihat dari lokasi geografi dan topografinya, dari 103 desa/kelurahan yang ada di 

kabupaten Maros, 10 desa berada pada wilayah pantai, 5 desa berada pada wilayah 

lembah, 28 desa berada pada wilayah perbukitan, dan sisanya 60 desa/kelurahan berada 

 
1https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bantimurung-Bulusaraung
https://id.wikipedia.org/wiki/Rammang-Rammang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Sultan_Hasanuddin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Sultan_Hasanuddin
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangkep
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros
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pada wilayah dataran/landai. Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan yang 

memiliki wilayah paling luas, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil 

adalah kecamatan Turikale. Kondisi Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi 

mulai dari wilayah datar sampai bergunung-gunung. Hampir semua di kecamatan 

terdapat daerah pedataran yang luas keseluruhan sekitar 70.882 ha atau 43,8% dari luas 

wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng di 

atas dari 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 ha atau 

30,8 dari luas wilayah Kabupaten Maros. 

Dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, ke ibu kota Kabupaten Maros 

berjarak kurang lebih 30 km dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam melewati 

jalan provinsi yang cukup baik dan lancar. Selanjutnya dari ibu kota Kabupaten Maros 

sampai ke kota-kota kecamatan di kabupaten tersebut juga dihubungkan oleh jalan aspal 

yang cukup baik. Namun demikian, belum semua desa-desa di Kabupaten Maros yang 

terhubungkan dengan jalan beraspal atau beton sampai ke ibu kota kecamatan masing-

masing. Masih cukup banyak desa yang dusun-dusunnya hanya terhubungkan oleh jalan 

setapak. Dusun-dusun tersebut terutamanya ditemukan pada lokasi dimana masyarakat 

membuka perkampungan dengan merambah atau membuka hutan.2 

3. Data Penduduk dan Ketenagakerjaan 

a. Penduduk 

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2022 

berjumlah 319.008 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk 

terbesar yakni 43.378 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. 

 
2Kabupaten Maros - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses pada tanggal 27 

Desember 2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tompobulu,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros#:~:text=Kondisi%20Geografis.%20Kabupaten%20Maros%20terletak%20di%20bagian%20barat,sebelah%20timur%20dan%20Selat%20Makassar%20di%20sebelah%20barat.
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Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan 

(sex ratio), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan 

perbandingan 96 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan. Namun di Kecamatan 

Turikale, rasio jenis kelamin laki-laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukkan 

jumlah penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk 

perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan 

Turikale, 1.462 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 48 

jiwa/km2.3 

b. Ketanagakerjaan 

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 

tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan 

Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk 

yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja 

adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan 

lainnya. 

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2022 

berjumlah 155.988 jiwa. Dari seluruh penduduk tersebut, yang masuk menjadi 

pengangguran berjumlah 10.907 jiwa. Dari seluruh penduduk angkatan kerja di 

Kabupaten Maros, terdapat 145.081 jiwa penduduk yang sedang bekerja. 

 

 

 

 

 
3https://www.maroskab.bps.go.id, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022. 

http://www.maroskab.bps.go.id,/
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Maros, 2019, 2020 , dan 2021 
 

 

 

Kecamatan 

Subdistrict 

 

Jumlah Penduduk (ribu) 

Population (thousand) 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per 

Tahun Annual 

Population Growth 

Rate (%) 

2020 2021 2022 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

1 Mandai 35.343 37.617 38.224 1,58 1,61 

2 Moncongloe 17.083 18.183 18.476 1,58 1,61 

3 Maros Baru 24.086 25.303 25.599 1,23 1,17 

4 Marusu 25.298 26.476 26.752 1,12 1,04 

5 Turikale 41.430 43.335 43.778 1,11 1,02 

6 Lau 24.301 25.529 25.827 0,95 1,17 

7 Bontoa 26.593 27.655 27.884 0,95 0,83 

8 Bantimurung 28.115 29.288 29.548 1 0,89 

9 Simbang 22.248 23.204 23.419 1,03 0,93 

10 Tanralili 24.506 25.582 25.828 1,06 0,96 

11 Tompobulu 14.158 14.858 15.027 1,2 1,14 

12 Camba 12.562 13.057 13.164 0,94 0,82 

13 Cenrana 13.634 14.276 14.428 1,14 1,06 

14 Mallawa  10.746 11.233 11.346 1,09 1,01 

Maros 320.103 335.596 339.300 1,17 1,1 

Sumber: BPS Kab. Maros  
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4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya 

ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tak 

langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Realisasi pengeluaran 

rutin Pemerintah Kabupaten Maros pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1. 339. 212. 825 ribu, 

dan realisasi penerimaan daerah sebesar Rp. 1. 374. 103. 118 ribu. 

Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Kawasan 

Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi 

Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain padi sebagai 

komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Sulawesi 

Selatan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang- kacangan. Produksi padi di 

Kabupaten Maros tahun 2022 sebesar 448.894,26 ton yang dipanen dari areal seluas 

60.408 ha atau rata-rata 7,4 ton per hektar.4 

Sebagian besar produksi padi di Kabupaten Maros dihasilkan oleh jenis padi sawah. 

Jenis padi ini menyumbang 97,29 persen dari seluruh produksi padi atau sebesar 

436.790,26 ton. Sedangkan 2,71 persen dihasilkan oleh padi ladang. Produksi Jagung 

Kab. Maros pada tahun 2022 sebesar 69.402,27 ton dengan luas panen 9.858 ha. 

a. Tanaman Perkebunan dan Kehutanan 

Hasil tanaman perkebunan yang cukup dominan di Kabupaten Maros pada 

tahun 2022 adalah tanaman kemiri yang memiliki produksi sebesar2.099,8 ton. 

Sebagian besar hasil perkebunan tersebut dihasilkan oleh perkebunan rakyat. 

Kawasan hutan di Kabupaten Maros pada tahun 2022 seluas 65.020,24 ha yang 

antara lain terdiri dari 14.610,68 ha hutan lindung, 28.610,94 Suaka Alam dan 

 
4https://www.maroskab.bps.go.id, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022. 

http://www.maroskab.bps.go.id,/
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Pelestarian Alam, 15.364,49 ha hutan produksi terbatas, dan 6.434,13 ha hutan 

produksi tetap. 

b. Peternakan dan Perikanan 

Peranan sub sektor peternakan dalam bidang pertanian cukup besar 

menempati posisi kedua terbesar setelah tanaman bahan makanan. Salah satu 

tujuan di sub sektor ini adalah meningkatkan populasi dan produksi daging 

dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Hal yang pokok tentu saja adalah 

untuk menghasilkan pendapatan peternak terutama yang berdomisili di 

pedesaan. 

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Maros berupa ternak besar, 

kecil dan unggas. Pada tahun 2022 jumlah ternak yang dipotong sebagai 

berikut sapi potong sebesar 2.729 ekor, kerbau 70 ekor, kuda 393 ekor, 

kambing 2.612 ekor. Sedangkan jumlah produksi telur unggas di Kabupaten 

Maros 732.440 telur dari ayam buras, 5.378.678 telur dari ayam petelur, 

2.288.934 telur dari itik dan pada tahun 2022 total produksi ikan hasil 

penangkapan dan budidaya sebesar 28.229,3 ton.5 

Wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap 

pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek 

yakni: 

1) Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara 

Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai 

yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. 

 
5https://www.maroskab.bps.go.id, Diakses pada tanggal 1 Januari 2023. 

http://www.maroskab.bps.go.id,/
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Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu 

pesatnya sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru 

dengan luas lahan pengembangan 554,6Ha. 

Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang 

Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten 

Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional. 

2) Pusat Penelitian Pertanian yakni dengan adanya pengembangan Balai 

Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di 

Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian 

penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus 

mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan 

produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

3) Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya 

kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat 

mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir 

dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup 

besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar 

sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan 

perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat 

Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air tawar dan payau yang 

mencapai luas tambak 9.461,53 Ha. 

4) Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang 

dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI AD, yaitu 
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dengan adanya kawasan pelatihandan pendidikan Kostrad TNI- AD. 

Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja, 

Kecamatan Bantimurung dan Kariango, Kecamatan Tanralili. 

Disamping itu, Kecamatan Mandai juga dijadikan sebagai pangkalan 

udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan 

Hasanuddin. 

5) Pusat Kegiatan Keagamaan,yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

jamaah Tarekat Khalwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid 

Nabi Muhammad saw. jamaah Tarekat Khalwatiah Sammang bersatu 

melakukan zikir akbar yang berlokasi di Patte’ne Kecamatan 

Marusu. Asal jamaah Khalwatiah Sammang tersebut telah tersebar 

diseluruh nusantara bahkan ada yang berasal dari Malaysia. 

6) Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata 

yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, 

dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan 

Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk 

dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, 

Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros 

Baru, Simbang, Bantimurung dan Bontoa. Dari luas wilayah 

pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar2.462 Km2, wilayah 

Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan 

tersebut adalah1.039 Km2 atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat 

memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi 

penyediaan dan pembangunan infrastruktur penyediaan lapangan kerja 

penyerapan tenaga kerja PAD dan lain sebagainya. 
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B. Realita Tradisi Angngaru di Kabupaten Maros  

1. Sejarah Tradisi Angngaru di Kabupaten Maros 

Sejarah tradisi angngaru di Kabupaten Maros tidak lepas dari sejarah panjang 

Kabupaten Maros itu sendiri, dimana dulunya dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang   

merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Sejarah masa lalu Maros yang 

sempat penulis susun telah digambarkan betapa Maros telah hadir mengisi perjalanan 

hidup bangsa ini berabad- abad yang lalu. Masa lalu yang sebagai awal kehadiran Maros 

pun di mulai dengan masa “Sianre Bale” yaitu dimana masyarakat hidup penuh 

ketidakberaturan atau praktisnya penulis sebutkan “masa kegelapan” karena 

masyarakatnya yang belum mengenal budaya dan kebudayaan yang manusiawi, hukum 

yang berlaku adalah hukum rimba. 

Masa ini berakhir dengan kedatangan seorang “Tomanurung” sekaligus sebagai 

pembentuk komunitas masyarakat yang berkebudayaan, yang menghargai hak asasi dan 

hukum serta aturan kemasyarakatan sebagai sarana mencapai kehidupan yang tentram, 

aman, dan sejahtra lahir batin sehingga di sebutlah sebagai “Salewangan”.  

Adapun tokoh pembawa suluh penerang ini bergelar Karaeng LoE Ri Pakere, 

sekaligus didaulat oleh masyarakat sebagai raja pertama di daerah ini yang dipatuhi titah 

dan perintahnya, serta diikuti sabda dan larangannya. 

Kedatangan Karaeng LoE Ri Pakere (Raja Marusu I) jelas adalah momentum awal 

lahirnya sebuah sistem berbangsa dan bernegara yang eksis dan di akui secara de jure 

dan de facto oleh kerajaan tetangga yang sudah lebih dahulu eksis yaitu Kerajaan Gowa 

dan Kerajaan Bone. 

Penulis sudah membaca dan meneliti serta mengkaji secara mendalam berbagai 

referensi tentang Maros, dimana Maros tidak memiliki catatan secara akurat tentang 
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eksak waktu kedatangan Karaeng LoE Ri Pakere (Raja Marusu I), tetapi dalam lontara 

Maros dan Gowa menyatakan bahwa kerajaan di bawah kekuasaan Karaeng LoE Ri 

Pakere diperkirakan ada ketika pemerintahan I Pakeretau Karaeng Tunijallo Ri Pasukki 

Raja Gowa VIII mulai surut, yang kemudian digantikan oleh Karaeng Tumapa’risi 

Kallongna (Raja Gowa IX).6 

Karaeng LoE Ri Pakere selanjutnya telah memainkan peran yang cukup penting 

dalam perkembangan sejarah Bugis Makassar terutama bagi pertumbuhan pengaruh dan 

peranan kerajaannya, terbukti meski kemudian oleh Karaeng Tumapa’risi’ Kallongna 

Kerajaan Maros bersama dengan Garassi, Katingan, Parigi, Siang, Sidenreng, 

Lembangang, Bulukumba, Selayar, Panaikang, Mandalle, Cempaga, dan 

Polongbangkeng ditaklukkan melalui ekspedisi penyerangan, tetapi Kerajaan Marusu 

tidak dijadikan sebagai negri palili (negri bawahan) yang wajib membayar upeti tahunan, 

akan tetapi bahkan dijadikan sebagai kerajaan sekutu yang dikuatkan melalui tarktat 

(pemukafatan tertulis) yaitu perjanjian persahabatan dengan Karaeng LoE Ri Pakere 

(Maros), Karaeng Tumapa’risi’ Kallongna (Gowa), La Olio Bote e (Bone), dan Karaeng 

LoE Ri Bajeng (Polongbangkeng). Hal ini sebagai sebuah bukti bahwa Maros telah 

menjelma menjadi sebuah negri yang berpemerintahan cukup kuat dan disegani kawan 

dan lawan, hal itu terlihat bahwa Karaeng Tumapa’risi’ Kallongna (Raja Gowa) dan La 

Olio Bote e (Raja Bone) merasa berkepentingan untuk mengikat persahabatan dengan 

Maros. 

Pada perkembangan selanjutnya Maros senantiasa menjadi daerah rebutan antara 

Gowa dan Bone dalam memposisikan kerajaannya sebagai pemegang hegemoni politik 

dan kekuasaan di bumi Bugis Makassar, seakan- akan Moros menjadi simbol supremasi 

 
6A. Fahry Makkasau. Memahami Makna Hari Jadi Maros 4 Januari 1474 (t.t, tp, t.th). h. 1. 
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bagi keduanya, artinya siapa yang bersahabat dengan Maros maka kerajaan itulah 

pemegang supremasi dan hegemonik politik. Dan memang demikianlah pada 

kenyataannya Maros senantiasa berada dalam posisi diantara kedua kerajaan besar 

tersebut baik dari hubungan politik dan kekuasaan pemerintahan, sosial dan budaya 

ataupun dalam segi genelogis dan keturunan, sehingga penguasa atau elite aristokrasi 

pemegang kekuasaan di Maros akan memiliki ikatan emosional secara geneologis dan 

garis keturunan dengan Gowa dan Bone. 

Ketika Maros di bawah pemerintah I Tamakkaraeng Daeng Marewa (Raja VI) 

Maros menjadi Kerajaan Islam yang cukup ternama, hal ini disebabkan oleh posisi beliau 

sebagai Karaeng Tumallalang (Mentri Dalam Negri) Kerajaan Gowa, yang saat itu telah 

menjelma menjadi Kerajaan Islam akibat dakwah Datu Ri Bandang. Sejak itu posisi 

Maros sebagai pusat syiar dan pengembangan Islam makin mantap terbukti lembaga 

kekadian Gowa yang berpusat di Bontoala beralih ke Maros dengan pengangkatan 

Sayyid Amrullah sebagai kadi pada tahun 1815 M.7 

Melihat dari sejarah panjang yang telah di tuliskan, penulis berkesimpulan bahwa 

kultur sosial budaya yang ada di Maros sangatlah di pengaruhi oleh Kerajaan Gowa dan 

suasana keagamaan yang di bawa oleh Datuk Ri Bandang, tidak terkecuali tentang tradisi 

angngaru itu sendiri yang dimana berasal dari Kerajaan Gowa. 

Sejarah masuknya tradisi angngaru di Maros tidak lepas dari peran Kerajaan Gowa, 

yang dimana Kerajaan Marusu dulunya merupakan salah satu wilayah taklukan Kerajaan 

Gowa dan menjadi daerah kekuasaannya. Sehingga tradisi angngaru yang umumnya 

dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Maros saat ini tidak memiliki perbedaan 

 
7A. Fahry Makkasau. Memahami Makna Hari Jadi Maros 4 Januari 1474 (t.t, tp, t.th). h. 2. 
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signifikan dengan yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa dulunya, baik dari bentuk 

sastranya maupun tujuannya. 

Namun penulis tidak menutup mata terhadap perubahan- perubahan yang terjadi 

karena perkembangan zaman, sehingga perbedaan itupun hadir dari segi praktek dan 

peruntukannya. 

Dahulunya teknik memainkan aru hanya sebatas memainkan badik (senjata 

tradisonal Bugis Makassar) dan menghunuskannya ke langit sambil menghentakkan kaki 

dengan suara yang menggelegar. Namun praktek hari ini telah mengalami perubahan 

dan pergeseran, perubahan yang dimaksud adanya tambahan gerakan menusuk- nusuk 

anggota badan tertentu. Hal yang seperti inilah yang kemudian memunculkan polemik 

di tengah- tengah masyarakat khususnya para tokoh agama. 

Begitu pula dengan peruntukannya, hari ini tradisi angngaru yang di lakukan oleh 

masyarakat Maros tidak lagi sebatas pada proses sumpah prajurit kepada rajanya atau 

sumpah setia raja kepada rakyatnya, namun telah mengalami pergeseran ke hal- hal yang 

lain seperti penyambutan tamu- tamu kehormatan, pernikahan dan acara ceremonial 

lainnya.  

Menjadi kesimpulan penulis bahwa sejarah panjang masuknya tradisi ini tidak 

terlepas dari sejarah panjang Kerajaan Gowa, dan tradisi ini telah mengalami perubahan- 

perubahan karena perkembangan zaman namun perubahan tersebut tidak menghilangkan 

substansi asal dan ruh tradisi tersebut. 

2. Nilai- nilai Tradisi Angngaru di Kabupaten Maros   

Tradisi angngaru pada masyarakat Maros merupakan warisan dari masyarakat 

sebelumnya yang masih dipertahankan dan dilaksanakan secara turun-temurun. Hal ini 

dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut tetap dilestarikan 
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oleh generasi selanjutnya, meskipun telah terjadi perubahan sosial dari waktu ke waktu, 

ataupun nilai-nilai tradisionalnya, tetapi ada nilai-nilai yang masih tetap ada. 

Angngaru yang semula merupakan ritual tradisional murni, kini digunakan dalam 

pertunjukan seni dan sering ditampilkan dalam kegiatan adat, kegiatan pemerintahan, 

serta penyambutan tamu kehormatan bahkan upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan 

adanya perubahan fungsi ritual yang bila dimaknai sebagai simbol bagi pengunjung, 

memperoleh legitimasi hukum atau secara harafiah menjamin keamanan dan 

kenyamanan di kawasan tersebut. Ada transisi di mana pertunjukan seni hari ini hanyalah 

sebuah teknik sosial dan budaya di dunia ketika orang menafsirkan irama gendang bukan 

sebagai seni tetapi sebagai siklus tradisi yang berkelanjutan. 

 Pergeseran dan perubahan ini pada masyarakat Kabupaten Maros menyikapinya 

dalam bentuk positif (menerima). Tradisi ini dimaksudkan untuk menjalin kesetiaan 

dalam banyak hal termasuk dalam hubungan antara Karaeng dan masyarakat setempat 

ataupun dalam hal berumah tangga, baik antara suami isteri maupun juga keluarga 

dengan keluarga lainnya. 

Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi angngaru bagi masyarakat Maros 

yaitu: 

a. Nilai Spiritual 

Istilah spiritual, berasal dari kata spirit yakni ransangan yang kuat dalam diri. 

Secara terminologis, ia dapat diartikan sebagai ransangan keagamaan, dorongan 

keagamaan, yang dalam perspektif ajaran islam disebutkan sebagai kesadaran fitrah 

berupa nilai-nilai keagamaan yang terbawa sejak lahir.8 

 
8Zakiah Darajat, Pendidikan Mental Keagamaan(Jakarta: Rineka, 1997), h. 23. 
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Nilai agama Islam adalah suatu upaya mengembangkan pengetahuan dan 

potensi yang ada mengenai masalah dasar yaitu berupa ajaran yang bersumber 

kepada wahyu Allah swt. yang meliputi keyakinan, pikiran, akhlak dan amal dengan 

orientasi pahala dan dosa, sehingga ajaran-ajaran Islam tersebut dapat merasuk ke 

dalam diri manusia sebagai pedoman dalam hidupnya.9 

Nilai agama merupakan nilai yang mengandung unsur-unsur tradisi dan 

pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan-aturan agama. Unsur-unsur yang 

dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat seperti berdoa 

dalam nilai agama tidak terdapat sebuah pergeseran nilai. Nilai agama yang di 

maksud dalam tradisi angngaru ini adalah nilai tafāul. Tafāul adalah doa- doa yang 

berbentuk simbol- simbol, adapun antonimnya adalah tasyāum yaitu anggapan- 

anggapan sial.  

Ajaran Islam pada dasarnya mengenal dua jenis doa, pertama: doa yang 

berbentuk bacaan- bacaan, dan kedua: doa yang berbentuk simbol- simbol (tafāul). 

Adapun hukum tafāul, para ulama mengatakan sebelum datangnya Islam semua 

bangsa memiliki agama dan budaya kemudian datanglah Islam sebagai rahmatan li 

al- ‘ālamīn yang memberikan petunjuk- petunjuk, lalu petunjuk ini menjadi 

saringan terhadap budaya- budaya manusia yang ada di dunia. Budaya yang betul- 

betul adalah rahmat maka itu akan lolos dalam saringan, akan tetapi budaya- budaya 

yang bukan berbentuk rahmat lewat dari petunjuk Allah swt. maka itu tidak akan 

lolos dalam saringan walaupun manusia mengatakan budaya itu adalah rahmat. 

Demikianlah bahwasanya tafāul ini lolos dalam saringan tersebut. 

 
9Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai 

Pustaka,1990), h.414. 
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Tafāul pada dasarnya adalah pengaplikasian sikap dan jiwa optimisme, berbeda 

halnya dengan tasyāum yang merupakan pengaplikasian dari sikap dan jiwa 

pesimisme. Tentulah dalam ajaran Islam seluruh pemeluknya selalu di minta untuk 

berjiwa optimis sebagai mana firman Allh swt. dalam QS Al- Zumar/39: 53: 

عِباَدِیَ قلُۡ  ٰـ حۡمَةِ أسَۡرَفوُا۟ عَلىَٰٰۤ أنَ  ٱلَّذِینَ  یَ ِه فسُِهِمۡ لََ تقَۡنَطُوا۟ مِن رَّ َ إنَِّ  ٱللَّ   ٱلذُّنوُبَ   یَغۡفِرُ  ٱللَّ

حِیمُ  ٱلۡغفَوُرُ هُوَ  ۥإِنَّهُ  یعاًه جَمِ  ٱلرَّ  

Terjemahnya: 

“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri 

mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhanya Allah mengampuni dosa-dosasemuanya. Sungguh, Dialah 

Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang”.10 

Syekh Abu Ja’ far Al- Thabari mengatakan dalam tafsirnya  

مَْلََّ ه  ف واَع ل ىَأ نْف س  َأ سْر  ين  َالَّذ  ي  ب اد  ة َاللَّ ﴾َيقول:َلََّتيأسواََ﴿ي اَع  حْم  نَْر  ت قْن ط واَم 

 منَرحمتي،َإنَاللَيغفرَالذنوبَجميعا.11

Artinya: 

“Firman Allah swt. (Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah) 

maksudnya adalah janganlah kalian kehilangan harapan akan kasih sayangku, 

karena sesungguhnya Aku mengampuni segala jenis dosa dan kesalahan 

hambaku”  

Begitu pula hadis dari Rasulullah saw. 

َ: ق ال  ع نْهَ   َ َاللَّ ي  ض  َاللَّ َصَ َق الَ ع نَأ ن سَر  س وْل  س لَّمَ ر  َو  ََََ:لَّىَع ل يْه  لَّ  ىَو  َع دْو  لَّ 

الط ي  ب ة َ)رواهَالَمسلم(َ.12 ةَ  :َالك ل م  ؟َق ال  اَالف ألْ  م  .َق ال وَْا:َو  ب ن يَْالف ألَْ  ي عْج  و  ةَ  ي ر   ط 

Artinya: 

“Rasulullah saw. bersabda: Tiadalah jangkitan penyakit (tanpa kehendak Allah) 

dan tidak ada kesialan sesuatu, akan tetapi aku menyukai al- fa’lu. Para Sahabat 

bertanya: apa itu fa’lu?. Rasulullah menjawab: itu adalah kalimat baik” 

 
10Kementerian Agama. Al- Qur’an dan Terjemahnya, h. 464. 
11Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al- Tabari. Tafsīr Al- Ṭabari, h. 1023. 
12Muhammad Fuad Abdul Baqi. Tahqīq Shohīh Muslim (Bairūt: Dār Ihyā Al- Turāṡ Al- ‘Arabi, 

2008), h. 505. 
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Salah satu contoh dari tafā’ul yang biasa di lakukan oleh masyarakat Maros 

selain angngaru ini adalah pengantaran buah- buahan yang di lakukan pada acara 

perkawinan.  

Pengantaran buah- buahan ini dimaksudkan penuh harapan agar supaya 

pengantin yang di antar beserta buah- buahnya mampu menghasilkan buah juga 

(anak keturunan) dalam pernikahannya. Demikian pula sebab buah yang di antar 

adalah buah- buah yang di identik dengan kemanisannya, maka lewat dari itu 

keluarga pengantin mengharapkan buah yang lahir dari si pengantin nantinya juga 

buah yang manis (keturunan yang baik). 

b. Nilai Moral 

Berkenaan dengan nilai moral ini dapat dicermati uraian dari teks aru sebagai 

berikut: 

Makkanamamaki mae, Karaeng 

Naikambe mappa’jari 

Manyyabbu mamaki mae Karaeng 

Naikambe mappa’rupa 

Punna sallang takammaya 

Aruku ri dallekanta 

Pangkai jerakku 

Tinra’bate onjokku 

Pauwang ana’ri book 

Pasang ana’tanjari 

Tumakkanayya’ Karaeng 

Natanarupai janjinna 
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Sikammajinne aruku ridallekanta 

Dasi na dasi nana tarima pa’ngaruku 

Salama 

Bersabdalah wahai Karaeng 

Aku akan berbuat 

Bertitahlah wahai Karaeng 

Aku akan berbakti 

Bilamana kelak janji ini tidak kutepati 

Sebagaimana ikrarku di hadapanmu 

Pasak pusaraku 

Coret namaku dalam sejarah 

Sampaikan pada generasi mendatang 

Pesankan pada anak cucu 

Apabila hanya mampu berikrar, Karaeng 

Tapi tidak mampu berbuat bakti 

Demikianlah ikrarku dihadapanmu 

Semoga Tuhan Mengabulkannya 

Amin 

Ucapan yang di teriakkan oleh pangngaru ini berisi sumpah dan janji setia, hal 

ini dalam kaca mata islam di kenal dengan istilah al- yamīn dan al- ‘ahdu.  

Al- yamīn dan al- ‘ahdu adalah dua perkara yang mendapatkan perhatian besar 

dalam ajaran agama Islam.  Hal tersebut dapat di lihat dari ayat- ayat serta hadis- 

hadis Rasulullah saw. yang banyak membahas persoalan tersebut. 
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Allah swt. berfirman dalam QS Al- Māidah/5: 89 tentang al- yamīn: 

ُ  ؤَاخِذُكُمُ یُ لََ  نِكُمۡ أَ  یٰۤ فِ  ٱللَّغۡوِ بِ  ٱللَّ ٰـ كِن  یۡمَ ٰـ نَ  بمَِا عَقَّدتُّمُ  یؤَُاخِذُكُموَلَ ٰـ رَتهُُ  ٱلۡۡیَۡمَ ٰـ إِطۡعاَمُ  ۥٰۤفَكَفَّ

كِ  ٰـ  مۡ رَقَبَةࣲ  فَمَن لَّ  یرُ أوَۡ كِسۡوَتهُُمۡ أوَۡ تحَۡرِ  یكُمۡ مِنۡ أوَۡسَطِ مَا تطُۡعِمُونَ أهَۡلِ  ینَ عَشَرَةِ مَسَ

ثةَِ أَ  یاَمُ فَصِ  جِدۡ یَ  ٰـ رَةُ  لِكَ  ذَٰ ٰ یَّامࣲه ثلََ ٰـ نكُِمۡ أَ  كَفَّ ٰـ ا۟ إِذاَ حَلفَۡتمُۡه وَ  یۡمَ نكَُمۡه أَ  ٱحۡفَظُوٰۤ ٰـ ُ  یبُیَ نُِ  لِكَ كَذَٰ ٰ  یۡمَ   ٱللَّ

تِهِۦلَكُمۡ ءَا  ٰـ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  یَ  

Terjemahnya: 

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak 

disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah 

memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yan biasa kamu berikan 

kepada keluarga kamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang 

hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) 

berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. 

Dan jagalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya 

kepada kamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.13 

Syekh Al- Baghawi menjelaskan bahwa 

َ ي  ض  َر  َع بَّاس  َابْن  ان ك مْ﴾َق ال  َف يَأ يْم  ب اللَّغْو   َ ذ ك م َاللَّ اخ  َي ؤ  :َ﴿لَّ  لَّ ج  َو  ع زَّ ا:ََق وْل هَ  م  ع نْه   َ اللَّ

ََ َن صْن ع  َاللَّ َك يْف  س ول  ل ك مْ(َ،َق ال وا:َي اَر   َ َاللَّ لَّ اَأ ح  َم  واَط ي  ب ات  م  ر   َت ح  ل تْ:َ)لَّ  اَن ز  ل مَّ

َ َاللَّ :َ﴿لَّ  ل  ،َف أ نْز  اَاتَّف ق واَع ل يْه  ل ف واَع ل ىَم  ك ان واَح  ل فْن اَع ل يْه ا؟َو  ان ن اَالَّت يَح  ذ ك م ََب أ يْم  اخ  َي ؤ 

14﴾َ ان  اَع قَّدْت م َالْْ يْم  ذ ك مَْب م  اخ  نَْي ؤ  ل ك  ان ك مْ﴾ََ﴿و  َف يَأ يْم  ب اللَّغْو   َ  اللَّ

Artinya: 

“Tentang firman Allah swt. (Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpah kamu yang tidak disengaja (untuk bersumpah)), Ibnu Abbas berkata, tatkala 

turun ayat (Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa 

 
13Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 
14 Abu Muhammad Al- Baghawi. Tafsīr Al- Bagawi Al- Musamma Ma’ālimu Al- Tanzīl, 

 h. 331. 
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yang baik yang telah dihalalkan Allah kepada kamu) para Sahabat bertanya kepada 

Rasulullah: Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan sumpah- sumpah yang telah 

kami ucapkan? Maka turunlah ayat ini (Allah tidak menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia 

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja). 

Melalui penjelasan tersebut, dapat penulis pahami bahwa Allah hanya 

menghukum mereka yang melanggar sumpah yang di sengaja, hal ini juga sekaligus 

menjadi bukti bahwa sumpah memiliki kedudukan tersendiri di dalam syariat Islam.  

c. Nilai Kejujuran 

Kata kejujuran atau jujur dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan kata 

kalambusang dalam bahasa Makassar. Kata ini berasal dari asal kata lambusuk yang 

berarti lurus sebagai lawan kata pekko (bengkok). Dalam berbagai versi ungkapan 

ini juga dapat bermakna ikhlas, benar dan adil sebagai lawan kata curang, dusta, 

khianat, seleweng, tipu, dan semacamnya. 

Suara yang lantang dan eksperisi wajah yang tegas serta badan yang tegak 

sembari mengangkat badik ke langit dalam praktek angngaru adalah merupakan 

simbol keseriusan dan kejujuran. Makna tersirat yang dapat terlihat adalah adanya 

kesungguhan dan kejujuran bahwa dirinya tidak akan kembali sebelum 

mendapatkan kemenangan. 

C. Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Angngaru di Kabupaten Maros 

Sebagaimana diketahui bahwa Maros adalah pernah menjadi suatu kerajaan yang 

besar pada zamannya, pernah menjadi suatu kerajaan yang berpengaruh di Nusantara, 

disegani oleh kawan dan lawan. Karena wilayah Maros dulunya merupakan daerah 

kekuasaan yang pernah dimiliki oleh kerajaan Gowa, sudah tentu mempunyai banyak 

laskar atau tubarani yang taat pada rajanya, yang selalu mengucapkan sumpah setia 

kepada Rajanya (aru), hingga saat ini sumpah tersebut masih sering diucapkan 
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dihadapan para pemimpin yang datang berkunjung ke daerah Maros khususnya di 

Kelurahan Turikale. 

Angngaru suatu susunan sastra dalam bahasa Makassar, yang di isi dengan kalimat-

kalimat sumpah setia yang penuh keberanian diucapkan oleh salah seorang tubarani, 

atau wakil dari salah seorang gallarang dihadapan Raja. Susunan kalimatnya ringkas 

namun memiliki pesan yang dalam bagi setianya seorang rakyat terhadap pemimpinnya 

ataupun setianya masyarakat dalam menjaga serta memelihara nilai- nilai kebaikan di 

dalam tatanan kehidupan.15 

Menurut Dr. A. M. Sata, M. Ag. atau akrab di sapa dengan panggilan Puang Sata 

yang selaku budayawan sekaligus tokoh agama di Kelurahan Turikale mengatakan 

bahwa: 

“Sesuai dengan pemahaman saya dan apa yang saya dengar dari orang- orang tua 

terdahulu, mangngaru itu adalah suatu tanda perlawanan jika ada sesuatu yang ingin 

mengnganggu tatanan kebaikan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tatkala kita 

mempertahankan satu nilai- nilai kebaikan kemudian ada yang ingin mengnganggu 

ataupun merusak nilai kebaikan itu nah di situlah orang angngaru, bersumpah untuk 

menghadapi orang- orang itu yang datang ingin merusak nilai kebaikan itu.” Puang Sata 

menambahkan “Itukan jika kita berbicara hukum, maka ada dua hukum yaitu ada hukum 

tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis atau tersirat, nah angngaru itu hukum adat 

yang tidak tertulis”16 

Seorang kader praktisi angngaru di Sanggar Tau Riate yang berada di Kelurahan 

Turikale bernama Andi Baso mengatakan bahwa: 

“Kita- kita di sini sengaja memang di kader dan dilatih agar dapat memainkan aru 

dan menghayatinya, hal ini bertujuan untuk menjaga spirit dan semangat juang membela 

nilai- nilai kebaikan yang telah di wariskan oleh para pendahulu, di samping ini juga 

upaya kami yang ada d sangngar untuk tetap melestarikan tradisi ini biar tidak punah 

dan hilang seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih”17 

Puang Muhammad Yusuf Nur sebagai tokoh adat, mengatakan bahwa: 

 
15Sirajuddin Bantang, Sastra Makassar (Makassar : Pustaka Refleksi), h. 34. 
16Puang Sata (54 Tahun), Budayawan Dan Tokoh Agama Kelurahan Turikale, wawancara, Maros 05 

Januari 2023. 
17.Andi Baso (17 Tahun), Kader Praktisi Angngaru, wawancara, Maros 05 Januari 2023. 
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“Sekarang sudah banyak yang melakukan angngaru di acara- acara, seperti acara 

pa’bunting (pernikahan) tapi angngaru bawangi (saja), tidak menghayati maknanya dan 

asal- asalan. Sehingga dia tidak mau terlibat jika terjadi sesuatu di hubungan rumah 

tangga mereka. Padahal orang yang angngaru itu sebenarnya berikrar ikut terlibat karna 

dia pada saat melakukannya itu tanda kesiapannya untuk ikut memelihara hubungan 

pernikahan yang di angngarukeng (orang yang di angngarukan di hadapannya), ikut 

menjaga keharmonisan mereka dan ikut memelihara nilai- nilai kebaikan untuk 

mereka”.18 

Ibu Najma sebagai ibu ketua RT. 03/ Rw. 03 RB mengemukakan pendapatnya 

tentang angngaru yang merupakan budaya asli Gowa dan tersalurkan ke Kekerajaan 

Marusu harus tetap dilestarikan dan dicintai, karena budaya aru adalah satu-satunya 

tradisi masyarakat Maros yang masih berperan penting dalam pembangunan daerah dan 

sebagai tameng dalam menjaga nilai- nilai kebaikan. 

Beliau menambahkan bahwa: 

“Makanya tidak sembarang orang yang boleh melakukan angngaru, orang yang 

melakukan tradisi ini harus orang terpilih yang sudah di latih dan di bersihkan jiwanya. 

Maka tidak heran kalau kemarin ada kejadian tertusuk badannya dengan badik, itu salah 

satu faktornya adalah jiwanya kurang bersih atau ero ri kana (sombong)”19 

Puang Sata juga menambahkan bahwa yang melakukan angngaru ini harus yang 

sudah terisi batinnya dengan energi positif yang kuat, sebab jika yang melakukannya 

adalah orang yang tidak memiliki energi positif dan secara kebetulan dia melakukan 

angngaru di dekat orang yang memiliki energi positif yang lebih kuat maka senjata badik 

yang digunakannya mampu melukai badannya. Hal inilah yang terjadi pada praktisi 

angngaru yang ada di Moncongloe, dimana dia di larikan ke Rumah Sakit akibat 

pendarahan. 

 

 
18Puang Muhammad Yusuf Nur (59), Pemangku Adat Kekaraengan Turikale, wawancara, Maros 05 

Januari 2023. 
19Najma (50 Tahun), Ketua RT 03 Reda Beru Kelurahan Turikale, Wawancara, Maros 05 Januari 

2023. 
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Sumber: Media Online 

Pendapat selanjutnya datang dari seorang pedagang, sebagai orang yang awam 

pendidikan beliau mengetahui sedikit tentang tradisi ini melalui pertunjukan-

pertunjukan pada acara perkawinan, namun secara dalam beliau tidak begitu paham. 

Meski begitu, Deng Kanang menunjukkan sikap cintanya terhadap tradisi ini dengan 

selalu memberikan sumbangsinya dengan selalu ikut menyaksikan pelaksanaan tradisi 

ini.20 

Berbeda dengan pendapat para responden diatas dimana bapak Tigus Sutrisno 

selaku pendatang di daerah Kelurahan Turikale mengungkapkan rasa kagum dan senang 

terhadap tradisi angngaru, akan tetapi beliau mengatakan sedikit takut dan khawatir 

terhadap apa yang di saksikannya karena hal itu termasuk hal yang berbahaya.21 

Seorang pemuda bernama Andi Resa dan sekaligus salah satu dari anggota 

organisasi “Sanggar Seni Tau Riate” mengatakan bahwa: 

 
20Daeng Kanan (48 tahun), Anggota Masyarakat, Wawancara, Maros 05 Januari 2023. 
21Tigus Sutrisno (49 tahun), Wakil Imam Rawatib Mesjid Lompoa Urwatul Wusqa Turikale, 

Wawancara, Maros 05 Januari 2023. 
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“Angngaru itu sendiri merupakan aset budaya untuk generasi saat ini maupun untuk 

generasi-generasi selanjutnya maka dari itu dengan mengikuti sanggar ini adalah sebagai 

bukti bahwa saya mencintai tradisi ini dan mengharapkan tradisi ini terus bertahan dan 

bermanfaat bagi kehidupan seluruh generasi muda yang ada khususnya generasi 

Kekekaraengan Turikale.22 

Informan yang satu ini merasa bangga dan senang karena tradisi mereka dan 

kekaraengan di kampungnya akhirnya diajukan sebagai judul sebuah penulisan tesis, 

bapak H. Nuryadin juga merasa bangga, bukan hanya tahu tradisi ini tapi sangat kenal 

dan merasa dekat dengan tradisi aru, karena H. Nuryadin bertetangga dengan salah satu 

sanggar seni yang ada di Kelurahan Turikale, beliau juga sering menjadi penerjemah arti 

dari teks aru tersebut. Menurutnya, usaha masyarakat Turikale dalam melestarikan 

tradisi angngaru kini sudah cukup berhasil dibuktikan dengan adanya respons 

masyarakat dimulai dari tingkat anak-anak hingga dewasa yang tahu bahkan merasa 

sudah sangat akrab dengan angngaru ini.23 

Bapak H. Muhammad Yusuf salah satu dari sekian masyarakat yang berketurunan 

raja Gowa yang tinggal di Kelurahan Turikale memandang budaya angngaru ini sebagai 

salah satu aset budaya yang perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai sosial 

maupun nilai ajaran Islam, namun dengan melihat budaya ini yang hanya bertahan pada 

satu kelurahan saja yakni pada Kelurahan Turikale, beliau menyarankan kepada semua 

masyarakat maupun pemerintah dari Kelurahan lainnya yang terdapat di Kabupaten 

Maros agar ikut melestarikan budaya ini dan menunjukkan sikap cintanya terhadap 

budaya angngaru ini.24 

Bapak Saiful Syahrir selaku jemaah Mesjid Lompoa Urwatul Wusqa Turikale yang 

berprofesi sebagai tukang servis motor itu juga menjadi salah satu informan penulis, 

 
22Andi Resa (18 tahun), Kader Praktisi Angngaru, Wawancara, Maros 03 Januari 2023 
23H. Nuryadin (54 tahun), Bendahara Umum SMP Negri 1 Maros, Wawancara, Maros 05 Januari 

2023. 
24H. Muhammad Yusuf (65 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Maros 05 Januari 2023 
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beliau mengatakan bahwa angngaru sudah menjadi bagian terpenting pada masa 

pemerintahan Kerajaan Turikale, beliau memberikan contoh dengan apa yang selalu di 

saksikannya setiap kali keluarga Kekaraengan Turikale mengadakan acara perkawinan 

atau acara resmi lainnya. Walaupun beliau saat ini belum lama bertempat tinggal di 

Kelurahan Turikale namun beliau merasa bangga terhadap masyarakat Turikale lainnya 

yang tetap menjaga dan mempertahankan budaya angngaru di era modern ini.25 

Ada juga yang merasa tidak suka dengan tradisi ini yakni Bapak H. Syahrir karena 

menurutnya tradisi ini memperlihatkan kekerasan yang terlihat pada mimik, suara dan 

badik yang terdapat pada saat praktisi membawakan aru, sehingga anak yang masih 

dibawah umur tidak bisa melihat aksi dari prakrtisi budaya ini. Bahkan beliau jarang 

menghadiri pertunjukkan aru.26 

Penulis juga sempat dan secara kebetulan mewawancarai informan yang 

latarbelakangnya adalah karyawan budidaya ikan nila dan lele Zehra Turikale Farma 

yang berada di Kelurahan Turikale yakni saudara Ikhwan Malik beliau awalnya 

menganggap dirinya akan diwawancarai dengan hal yang berkaitan dengan ikan ila dan 

lele karena menurutnya selama ini ia selalu diwawancara untuk membahas hal tersebut, 

namun karena sikapnya yang antusias dalam proses wawancara maka penulis 

melanjutkan saja wawancara pada saat itu, beliau merasa tidak kenal dengan tradisi ini 

saat penulis menanyakan tentang budaya angngaru, namun beberapa menit kemudian 

beliau menjelaskan tentang budaya yang dia tahu yakni appasang atau berpesan, lalu 

beliau menjelaskan budaya ini cara membawakan sesuai yang pernah ia lihat dan 

 
25Saiful Syahrir (40 tahun), Anggota Masyarakat, Wawancara, Maros 05 Januari 2023. 
26H. Syahrir (50 tahun), Anggota Masyarakat, Wawancara, Maros 05 Januari 2023. 
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ternyata budaya yang dia jelaskan ternyata adalah budaya angngaru, nampaknya beliau 

salah paham dengan budaya yang ia tahu selama ini dan apa nama dari budaya tersebut.27 

Sikap masyarakat Kelurahan Turikale memang beragam terhadap tradisi angngaru 

ini, alasan utamanya dikarenakan masyarakatnya yang multi etnis, selain orang yang 

bersuku Bugis Makassar, di Kelurahan ini juga terdapat orang keturunan Cina, namun 

karena tidak terlalu mengerti dengan bahasa Makassar maka mereka selama ini jarang 

melakukan interaksi dengan lingkungannya, Bapak Idu Wagiri mengaku tidak tahu 

sedikitpun tentang semua tradisi ini, mereka juga mengaku belum lama tinggal di 

Lingkungan Reda Beru Kelurahan Turikale.28 

Satu lagi masyarakat Turikale yang tidak mengenal tradisi angngaru yaitu Mas 

Arto. Beliau mengaku bahwa dirinya adalah perantau dari tanah Jawa dan belum lama 

tinggal di lingkungan tersebut, ia merasa tidak tahu dengan tradisi angngaru ini, 

alasannya karena Mas Arto juga tidak tau menahu bahasa Bugis Makassar.29 

D. Implementasi ‘Urf  terhadap Tradisi Angngaru di Kabupaten Maros  

Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum, memberi peluang lebih 

luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak 

tertampung oleh metode-metode lainnya, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa 

hukum yang pada mulanya dibentuk oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam) 

berdasarkan ‘urf akan berubah bilamana ‘urf tersebut berubah. Inilah yang dimaksud 

oleh para ulama bahwa  

 

 

 
27Ikhwan Malik (26 Tahun), Anggota Masyarakat, Wawancara, Maros 06 Januari 2023. 
28Idu Wagiri (45 Tahun), Anggota Masyarakat, Wawancara, Maros 06 Januari 2023. 
29Mas Arto (47 Tahun), Anggota Masyarakat, Wawancara, Maros 06 Januari 2023. 



85 

 

 

كا نَ  الم  َو  ان  م  َالز  َب ت غ ي ر  َالْ حْك ام   ت غ ي ر 

Artinya:  

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan 

tempat”. 

Maksudnya adalah hukum yang pada mulanya dibentuk berdasarkan adat istiadat 

yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.30 Misalnya sifat 

adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang berdasarkan firman Allah swt. dalam 

surah al ṭalaq ayat 2 

نكُمۡ   یۡ رُوفࣲ وَأشَۡهِدُوا۟ ذَوَ فإَذَِا بَلَغۡنَ أجََلهَُنَّ فأَمَۡسِكُوهنَُّ بِمَعۡرُوفٍ أوَۡ فاَرِقوُهنَُّ بِمَعۡ  و  عَدۡلࣲ م ِ

دَةَ  یمُوا۟ وَأقَِ  ٰـ ِه ذَٰ ٰ ٱلشَّهَ ِ بِ  یؤُۡمِنُ مَن كَانَ  ۦبِهِ   یوُعَظُ   لِكُمۡ لِلَّ َ  یَتَّقِ وَمَن  ٱلۡـَٔاخِرِه  ٱلۡیوَۡمِ وَ  ٱللَّ  یجَۡعَل ٱللَّ

ا ۥلَّهُ 
ࣰ
مَخۡرَج  

Terjemahnya: 

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali 

kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah 

kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan 

bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa 

kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”.31 

Syekh Al- Bagawi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara 

tentang keadilan bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalak tiga 

kali. Syarat kesaksian yang diterima seperti yang tercantum dalam ayat tersebut adalah 

bersifat adil, yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mampu membawanya 

untuk menaati agama Allah dan menjaga harga diri. Dalam setiap daerah ataupun 

peradaban, kadar bagi sifat adil ini memiliki perbedaan antara satu tempat dengan tempat 

yang lain, dan dalam suatu masa ke masa yang lain. Misalnya didaerah A, ukuran adil 

ditentukan dengan selalu berbuat baik, di daerah B ditentukan dengan tidak pernah 

 
30Satria Effendi M Zein. Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009), h. 157-158. 
31Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h.558. 
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berbohong sedang di daerah C, kadar tersebut ditentukan dengan seringnya beribadah. 

Hal inilah yang dimaksud dengan perbedaan ‘urf tersebut. 

Kemudian dalam konteks implementasi ‘urf terhadap tradisi angngaru, penulis 

mengungkapkan bahwa antara keduanya tidak memiliki gesekan yang mengakibatkan 

tradisi ini harus di hilangkan di tengah- tengah masyarakat Maros. Bahkan penulis 

berkesimpulan tradisi ini harus tetap ada sebab melalui tradisi ini banyak sekali 

kebaikan- kebaikan dan maslahat yang bisa tercapai, seperti: sifat kejujuran, ketegasan, 

amanah dan keberanian melawan kebatilan.  

Maslahat yang ada di tradisi angngaru dari analisis penulis adalah kunci kebolehan 

tradisi ini tetap eksis di tengah- tengah masyarakat sesuai dengan kaedah yang di tuliskan 

oleh para ulama seperti dari ulama Imam Malik yang memandang bahwa jika terdapat 

sesuatu yang kemudian tidak memiliki dalil baik dari nas al- Qur’an ataupun sunnah 

Rasulullah saw. namun memiliki nilai maslahat di dalamnya dan tidak menyalahi aturan- 

aturan yang udah ada, maka hukumnya boleh untuk tetap melakukannya. Hal ini sesuai 

dengan hasil tulisan dari peneliti Achmad Musyahid yang mengatakan bahwa 

“Maslahat atau istislāh, yang dipahami Imām Mālik bersama pengikut-pengikutnya 

adalah istislāh sebagai cara yang diakui syari’at untuk menyimpulkan hukum yang tidak 

ada nas dan ijma karenanya maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi 

hukum syari’at ialah maslahat yang syari’at tidak mempunyai ketentuan. Dalam 

hubungan ini, maka langkah penting yang ditawarkan oleh Mazhab Mālik dalam 

hubungannya dengan ijtihad adalah penggunaan istilah mursalah yang diartikan dengan 

bebas, tidak terbatas, tidak terikat. Karena itu, konsep maslahat mursalah Imām Mālik 

diartikan dengan kepentingan, kebaikan yang diperoleh secara bebas. Teori maslahat 

mursalah ini diilhami oleh suatu paham bahwa syari’at Islam bertujuan mendatangkan 

manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah 

kemudaratan. Menurut Imam Mālik, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat 

Islam dan semua produk hukum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan 

lain. Maslahat mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas bukan dari nas 

yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyās bahkan Imam Syātibi mengatakan bahwa 
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keberadaan dan kualitas maslahat mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam 

penerapannya bisa bersifat relatif.”32 

Tradisi angngaru ini merupakan pertemuan agama dan budaya lokal di Sulawesi 

Selatan yang tentu tidak lepas dari sejarah masuknya penyebar agama-agama diwilayah 

ini. Misalnya kedatangan tiga datuk, yakni Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk ri 

Bandang), Sulaiman Khatib Sulung (Datuk Pattimang) dan Abdul Jawab Khatib bungsu 

(Datuk Tiro) sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan menjadi awal 

terciptanya perkawinan antar agama dan budaya di Wilayah Sulawesi Selatan.33 

Berbagai sumber menyebutkan bahwa Datuk Ri Bandang sudah pernah berkunjung 

ke Makassar pada abad XVI M. Namun, masyarakat Makassar pada waktu itu masih 

sangat kuat berpegang kepada budaya lokalnya, termasuk masalah kepercayaannya. Hal 

tersebut menyebabkan Datuk ri Bandang mengalihkan perjalanannya ke wilayah Kutai. 

Datuk ri Bandang selanjutnya mengajak Datu Pattimang dan Datuk Tiro untuk bersama-

sama melakukan Islamisasi di wilayah Sulawesi Selatan setelah berhasil mengislamkan 

Datuk (Raja) Luwu III. Para Datuk tersebut selanjutnya membagi tenaga dan daerah 

sasaran dakwah yang disesuaikan dengan keahlian mereka dan kondisi budaya 

masyarakat di daerah tugas masing-masing, yakni: 

1. Datuk Ri Bandang yang dikenal sebagai ahli fikih bertugas diwilayah Gowa dan 

Tallo. Metode yang digunakan oleh Datuk Ri Bandang adalah pelaksanaan 

hukum syariat; 

2. Datuk Pattimang bertugas di wilayah Luwu. Datuk Pattimang menggunakan 

metode ajaran tauhid sederhana dengan menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan; 

 
32Achmad Musyahid. Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis terhadap 

Konsep Maslahat Imam Malik), https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10625. 

Diakses pada tanggal 06 januari 2023. 
33Muh. Ilham. Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Sarak (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 2. 

https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10625
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3. Datuk Tiro bertugas di wilayah Tiro (Bulukumba). Datuk Tiro menggunakan 

metode Pendekatan tasawuf.  

Metode syariat yang diterapkan oleh Datuk Ri Bandang untuk mengawinkan agama 

Islam dan budaya lokal di wilayah Gowa dan Tallo selanjutnya melahirkan sintesis 

budaya di masyarakat Gowa dan Tallo pada waktu itu selanjutnya lebih disibukkan 

kepada urusan-urusan syariat dan meninggalkan tradisi perjudian, minum ballo 

(minuman keras Makassar) dan sabung ayam. Selanjutnya tentang metode tauhid yang 

digunakan oleh Datuk Pattimang di wilayah Luwu melahirkan asimilasi budaya dimana 

masyarakat Luwu kemudian dapat menerima ajaran tauhid dengan cara mencampur 

ajaran keyakinan percaya kepada Allah swt. dengan kepercayaan terhadap Dewata 

Seuwae (salah satu dewa kepercayaan masyarakat Luwu saat Islam belum masuk) 

sebagai sebuah peninggalan budaya Luwu kuno yang terdokumentasi dalam I La GaLigo 

(manuskrip tua Bugis Makassar). Sementara itu, metode pendekatan tasawuf yang 

diterapkan Datuk Tiro di wilayah Bulukumba melahirkan alkulturasi budaya dimana 

masyarakat Tiro menjalankan ajaran-ajaran tasawuf. Datuk Tiro dengan tidak sedikit 

pun meninggalkan budaya lama mereka yang tetap gemar terhadap masalah-masalah 

kebatinan, sihir dan doti. 

Keragaman budaya ternyata memang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan 

lokal kita sendiri. Sebuah kebudayaan yang telah menerima pinangan dari agama, 

menikah dan melahirkan sintesis, asimilasi dan alkulturasi sebagai budaya yang lain. 

Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan 

transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, 

kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dialektika Islam dengan realitas 

kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini 



89 

 

 

sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam 

suatu kondisi yang tidak hampa dari budaya.34 

Berdasarkan data, masyarakat Maros terdiri dari masyarakat penganut agama Islam 

yang cukup banyak yakni 89% merupakan masyarakat beragama Islam. Walaupun tidak 

mencapai 100% namun masyarakat Maros memiliki pengetahuan dan praktek kehidupan 

agama yang cukup tinggi. Dalam kaitannya dengan budaya angngaru, agama Islam 

banyak mengajarkan tentang kesetiaan yang berlawanan dengan pengkhianatan baik itu 

kesetian terhadap sang pencipta, pasangan maupun pemerintah kita. Selain itu, sumpah 

yang terdapat dalam teks aru merupakan bagian dari ajaran Islam yang menyuruh kita 

belajar untuk berjanji atau bersupah namun tidak ingkar. Menurut Ustadz Abd. Rahmat 

nilai ajaran Islam yang terdapat dalam budaya angngaru mangkasarak yakni:35 

1. Dilihat dari pengertiannya, angngaru mengajarkan pada masyarakat akan 

indahnya saling menghargai antara rakyat dan pemerintahnya selain itu 

mengingatkan pemerintah akan kesadarannya untuk memperhatikan rakyatnya 

dalam hal apapun. Karena rakyatnya telah berani bersumpah untuk setia dan 

mengikuti segala yang diperintahkan oleh pemerintahnya kecuali untuk tujuan 

dan perintah yang melanggar nilai ajaran Islam. 

2. Dilihat dari teksnya, seperti yang saya ketahui pada bait pertama, terdapat pujian 

dan penghormatan terhadap Sang Penguasa. Sedangkan dibait selanjutnya 

terdapat pula nilai ajaran Islam seperti menegakkan kebenaran dan keadilan 

sesuai dengan nilai dan norma agama serta adat istiadat. 

3. Dilihat dari praktek angngaru, juga memiliki nilai ajaran Islam yakni 

memuliakan tamu, Rasulullah saw. juga menyuruh kepada umat Islam yang 

 
34Kusumohamidjojo, Islam dan Budaya Lokal (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 26 
35Abd. Rahmat (33 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Maros 08 Januari 2023. 
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beriman hendaknya memuliakan tamu sedangkan dari mimik dan geraknya 

memperlihatkan sosok yang sopan dan rendah hati namun tegas serta 

memperlihatkan jati dirinya yang bermartabat. 

Melihat nilai- nilai Islam yang terkandung di dalam angngaru, penulis merasa bahwa 

hal ini sejalan dengan landasan filosofi maqāṣid al- syari’ah (tujuan Tuhan dalam 

menetapkan syariatnya) yang mutlak ada untuk mewujudkan tatanan sosial dan 

mencapai keselamatan dunia akhirat. Hal ini sesuai pandangan peneliti Andi Muhammad 

Akmal dalam jurnalnya yang berjudul Kehujahan Maqasid Al- Syari’ah yang 

mengatakan bahwa 

“Al-Qu’ran  memberikan  prinsip  umum kepada  manusia, yaitu kemaslahatan. 

Dapat dipahami bahwa cakupan al- Qur’an dalam arti dasar atau   prinsip adalah 

berkaitan dengan  segala aspek kehidupan  manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan dari 

ruh syariat dalam   ayat   al- Qur’an yang saling berkaitan satu sama lain. Kesemuanya 

mengandung tujuan syariah   yaitu untuk kemaslahatan. Maslahat yang merupakan 

tujuan Tuhan dalam syariat-Nya    itu, mutlak diwujudkan untuk mencapai keselamatan 

dunia  dan  akhirat,  terutama  yang  bersifat daruriyyah,  yaitu pemeliharaan agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan usul al-din 

atau qawaid al-syar’iyyah dan kulliyyat al-millah. Maslahat sebagai tujuan syari’ah 

mempunyai kriteria, yaitu tegaknya kehidupan dunia untuk   mencapai kehidupan 

akhirat. Artinya, kemaslahatan tersebut harus bermanfaat pada  dimensi dunia dan 

akhirat. Olehnya itu, untuk mewujudkan kemaslahatan maka manusia harus terhindar 

dari dominasi nafsu keduniaan yang hanya akan mewujudkan maslahat  secara  sepihak, 

dengan  mengorbankan  maslahat  yang  lain (ukhrawi). Perwujudan  maslahat  adalah 

untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan   Tuhan. 

Mengingat Tuhanlah yang menciptakan manusia dan Dia lebih mengetahui arah  

kemaslahatan hamba-Nya.Meskipun diperuntukkan bagi manusia, namun mereka   

dilarang memperturutkan hawa nafsunya dan menyalahi aturan Tuhan, akhirnya 

kemuda-ratan yang akan didapatkan”.36 

Ditambahkan pula bahwa angngaru memang pantas dilestarikan selain karena 

merupakan aset budaya, angngaru sangat berkaitan erat dengan kehidupan beragama 

khususnya pada masyarakat Maros. Muhammad Tahir Dg Limpo sebagai Tokoh 

 
36Andi Muhammad Akmal. Kehujahan Maqasid Al- Syari’ah. https://journal-uim-

makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/150/144. Diakses pada tanggal 06 Januari 2023. 

https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/150/144
https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/150/144
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Masyarakat dan Puang Sata sebagai Budayawan serta Tokoh Agama mengharapkan agar 

masyarakat Maros tidak hanya mengenal secara luar budaya angngaru tetapi juga 

memahami secara dalam dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan beragama.37 

H. Andi Abdul Gaffar Daeng Togo juga mengungkapkan bahwa:  

“Angngaru mengajarkan kita saling sipakatau (menghargai) dan tahu apa yang 

menjadi tugas seorang rakyat begitupun dengan pemerintahnya. Dimana sipakatau 

takkan ada tanpa adanya dipakatau dan appakatau. Dipakatau adalah adanya sikap 

menghargai terhadap orang lain. Sedangkan appakatau adalah menunjukkan sikap 

menghargai orang lain sebagaimana orang lain menghargai kita.”38 

Selain itu, angngaru juga memiliki sisi magic, sebagai contoh salah seorang leluhur 

yang juga praktisi angngaru bernama Wahyu beranggapan bahwa beliau tidak akan 

membawakan aru sebelum ada pemberitahuan sebelumnya minimal dalam kurun waktu 

3 hari, karena orang leluhur kita dahulu memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sara’ 

dimana orang dahulu percaya dengan istilah apparuru (bersiap- siap) yang artinya 

sebagai umat Islam sebelum melakukan sesuatu yang dianggap sakral harus bersiap-siap 

dan berdoa dengan sungguh- sungguh untuk kelancaran dan kemudahan dalam 

mengucapakan aru yang berupa sumpah.39 

Dalam teks aru, yakni: “Ikau anging, Karaeng Naikambe lekok kayu Mirikko 

anging Namarunang lekok kayu Iya sani madidiyaji nurunang Ikau je’ne, Karaeng 

Naikambe batang mammayu Solongko je’ne Namammayu batang kayuIya sani sompo 

bonangpi kianyu Ikau jarung, Karaeng Naikambe bannang panjai Ta’leko jarung 

Namminawang bannang panjai Iya sani lambusuppi nakontu tojeng Makkanamamaki 

mae, Karaeng Naikambe mappa’jari Manyyabbu mamaki mae Karaeng Naikambe 

mappa’rupa”. Memiliki nilai ajaran Islam yang dalam, yang artinya adalah “Engkau 

 
37Muhammad Tahir (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Maros 08 Januari 2023. 
38H. Andi Abdul Gaffar Daeng Togo (50 Tahun), Dinas Pariwisata,Wawancara, Maros 08 Januari 

2023. 
39Wahyu (30 Tahun), Ketua Sanggar Seni Tau Riate. Wawancara, Maros 08 Januari 2023. 
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ibarat angin Karaeng, Aku ini ibarat daun kayu Berhembuslah wahai angin Kurela gugur 

bersamamu, Hanya saja yang kuning kau gugurkan, Engkau ibarat air Karaeng, Aku ini 

ibarat batang kayu Mengalirlah wahai air Kurela hanyut bersamamu, Hanya saja di air 

pasang kami hanyut, Engkau ibarat jarum, Karaeng Aku ini ibarat benang kelindang 

Menembuslah wahai jarum Kan kuikut bekas jejakmu, Bersabdalah wahai Karaeng Aku 

akan berbuat Bertitahlah wahai Karaeng Aku akan berbakti”.40 

Maksud dari teks di atas adalah Engkau (Pemerintah) memang berkuasa namun 

tidak dengan cara sewenang-wenang dalam memerintah rakyatmu. Kemudian, tidak 

diperbolehkan kamu sebagai pemimpin memberikan wewenang atau kekuasaan sesuai 

kehendakmu karena antara pemerintah dan rakyat harus saling menghargai atau 

sipakatau. Pemerintah memang memberikan keputusan kepada rakyat namun hanya 

keputusan yang benar dan hanya untuk kemaslahatanlah rakyat ikut, sebaliknya jika 

engkau membuat keputusan yang tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam dan hanya sesuai 

kehendakmu, maka kami akan memberontak demi membela kebenaran dan menegakkan 

keadilan seperti apa yang pernah dilakukan para nabi serta nenek moyang kita. 

H. Andi Abdul Gaffar Daeng Togo menyimpulkan bahwa: 

“Angngaru memiliki pesan spiritual yang sangat dalam selain mengajarkan adat 

sipakatau, angngaru juga mengajarkan kepada para pemerintah agar memimpin 

rakyatnya sesuai norma Islam yang berlaku dan mengajak para rakyat untuk taat kepada 

pemerintahnya sebagai salah satu bukti cintanya kepada Sang Pencipta.” 

 

 

 

 

 

 

 
40H. Andi Abdul Gaffar Daeng Togo (50 Tahun), Dinas Pariwisata,Wawancara, Maros 08 Januari 

2023. 
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Salah seorang remaja masjid yang penulis jumpai , bernama Muhammad Nur, 

beranggapan bahwa angngaru ini memberikan pesan dan petuah yang penting terhadap 

pembentukan pribadi generasi muda, yakni pesan sosial dan nilai ajaran Islam 

dampaknya khususnya terhadap diri sendiri.41 

Masyarakat Turikale tidaklah sepenuhnya beragama Islam, meskipun beliau tidak 

begitu paham dengan nilai ajaran Islam yang terdapat pada budaya angngaru, Ibu 

Jumiati memandang angngaru sebagai budaya yang harus tetap dipertahankan karena 

budaya ini adalah budaya turun-temurun peninggalan nenek moyang kita, itu berarti 

budaya ini tidak boleh mati hanya karena alasan modernisasi.42 

Mutashim Sholeh adalah salah seorang guru mengaji TPA Urwatul Wusqa yang 

bertempat tinggal di Lingkungan Reda Beru Kelurahan Turikale mengemukakan 

pendapatnya bahwa beliau tidak begitu tertarik dengan budaya angngaru karena masih 

banyak budaya dan tradisi Maros yang memiliki nilai ajaran Islam selain angngaru 

seperti budaya Pakkio Bunting.43 

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Turikale 

sangat mencintai budaya dan tradisinya dengan bukti diantara informan yang penulis 

wawancarai lebih dominan yang tahu dan mendukung usaha dalam menjaga kelestarian 

tradisi angngaru ini, selain itu dibuktikan pula melalui berbagai upaya yang dilakukan 

masyarakat Kelurahan Turukale untuk tetap menjaga kelestarian budaya dan tradisi 

angngaru seperti dengan hadirnya Sekretariat Sanggar Seni Tau Riate di lingkungan 

tersebut. 

 
41Muhammad Nur (19 Tahun), Remaja Majid Lompoa Urwatul Wusqa Kelurahan Turikale, 

Wawancara, Maros 08 Januari 2023. 
42Jumiati (48 Tahun), Anggota Masyarakat. Wawancara. Maros 08 Januari 2023. 
43Mutashim Sholeh (26 Tahun), Guru TPA Urwatul Wusqa, Wawancara, Maros 08 Januari 2023. 
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Mereka pun tidak pernah merasa lelah ataupun bosan selama proses wawancara 

berlangsung mereka menunjukkan sikap antusiasnya. Mereka merasa bangga karena 

budaya ini yang juga merupakan budaya tertua di Kabupaten Maros masih bisa 

dipertunjukkan dalam acara sakral di Kelurahan Turikale. Ada pula masyarakat Turikale 

yang memperlihatkan sikap acuh dan tidak cinta dengan budaya ini, dengan berbagai 

alasan mereka, penulis beranggapan bahwa budaya angngaru tidak memiliki cacat dari 

segi bahasa, ataupun pesan yang terdapat pada teks aru. Hanya saja sebagian dari 

masyarakat Maros yang tidak peduli dan terbatasnya waktu mereka dalam mencari 

nafkah sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengenal budayanya sendiri serta 

alasan utama yang dikarenakan masyarakat Maros yang juga sebagian penduduknya 

merupakan penduduk multi etnis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Masuknya tradisi angngaru di Kabupaten Maros tidak lepas dari sejarah panjang 

kerajaan- kerajaan yang pernah mewarnainya, terkhusus dari Kerajaan Gowa yang 

memiliki andil besar terhadap sejarah dan perkembangannya. Kerajaan Gowa 

dulunya merupakan salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di tanah Sulawesi, 

dimana kekuatan tubaraninya sangat di segani oleh lawan dan kawan. Salah satu 

daerah kekuasaannya pada saat itu adalah Kerajaan Marusu yang hari ini 

bertransformasi menjadi Kabupaten Maros. Sehingga budaya dan tradisi yang saat 

ini ada di Kabupaten Maros tidak lepas dari pengaruh Kerajaan Gowa dulunya. 

Adapun nilai- nilai yang terkandung di dalam angngaru adalah pesan akan selalu 

bersikap jujur, semangat dan berani melawan kebatilan serta membela kebenaran. 

Hal ini senada dengan nilai- nilai yang di tanamkan oleh ajaran Islam, sehingga 

penulis menyimpulkan bahwa antara tradisi angngaru dan ajaran- ajaran Islam 

tidak memiliki gesekan- gesekan yang berlawan, namun bahkan antara keduanya 

saling menguatkan di tubuh masyarakat Maros. 

2. Setelah melakukan penggalian informasi melalui wawancara langsung kepada para 

narasumber yaitu Budayawan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Praktisi, dan 

Masyarakat Umum Kelurahan Turikale, penulis mampu mengambil kesimpulan 

bahwa tradisi angngaru sangat pada masyarakat Turikale sangat memiliki andil 

besar dalam menjaga tatanan hukum dan tatanan sosialnya. Hal itu di buktikan 



96 

 

 

setelah penulis mendapatkan informasi bahwa yang melakukan tradisi ini harus 

memenuhi beberapa kriteria seperti dia yang melakukan aru harus merupakan 

orang yang terpilih dan sudah terlatih, harus tawadhu dan rendah diri, dan siap ikut 

serta menjaga kebaikan- kebaikan kepada orang yang di angngarukeng (orang yang 

di lakukuan angngaru di hadapannya). 

3. Implementasi hukum Islam terhadap tradisi ini bisa melalui pendekatan kaedah 

‘urf, dimana penulis berkesimpulan bahwa tradisi ini memiliki maslahat yang 

banyak serta tidak melanggar nilai- nilai keIslaman. Akhirnya tradisi angngaru 

dalam pendekatan persfektif ‘urf boleh tetap ada dan eksis di tengah masyarakat 

Kabupaten Maros. 

B. Implikasi 

Penelitian ini telah diharapkan mampu menjadi referensi untuk seluruh masyarakat 

luar bahwa di Sulawesi Selatan terkhusus di Kabupaten Gowa terdapat satu tradisi yang 

masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Peneliti berpandangan bahwa tradisi yang 

masih kental dipercaya dan dilakukan oleh masyarakat ini harus lebih diperhatikan dan 

di perkenalkan kembali oleh pemerintah. Selain itu diharapkan agar tradisi angngaru ini 

diperdalam dengan memperoleh informasi dari ahli yang mengetahui secara historis asal 

usul munculnya tradisi ini
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KUESIONER PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS 

TENTANG TRADISI ANGNGARU 

 

Profil Responden 

Nama  : Dr. A. M. Sata, M. Ag. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Umur  : 54 Tahun 

Alamat  : Lingkungan Reda Beru, Kelurahan Turikale 

Pekerjaan : Tokoh Agama Dan Budayawan 

Suku  : Bugis 

Pertanyaan: 

1. Menurut anda, apa sajakah nilai yang terkandung dalam tradisi angngaru? 

Jawaban: 

Sebenarnya banyak nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk nilai kebaikan 

mempertahankan kebenaran dan nilai keberanian melawan kemungkaran. 

2. Menurut anda, apakah nilai-nilai yang terdapat di dalam tradisi angngaru sudah 

mengalami pergeseran? 

Jawaban: 

Jika di cermati secara seksama, sebenarnya bukan nilainya yang bergeser akan tetapi 

nilai tersebut bertransformasi kebentuk baru. 

3. Menurut anda, siapa sajakah yang bisa menjadi pangngaru? 

Jawaban: 

Tidak sembarangan orang yang bisa menjadi pangngaru, mereka harus betul- betuk 

sudah terlatih dari segi kerohanian dan fisiknya, banyaknya kasus kecelakaan di 

lapangan tertusuk badik itu di sebabkan orang tersebut bukan orang yang terlatih. 

4. Menurut anda, apakah di dalam tradisi angngaru terdapat kekuatan magic? 

Jawaban: 

Iya, tradisi ini memiliki unsur kekuatan magic. 
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5. Menurut anda, apakah keberadaan penonton yang memiliki kekuatan magic lebih     

besar mampu mempengaruhi seseorang yang melakukan angngaru? 

Jawaban: 

Iya, hal itu sangat berpengaruh jika pangngaru merasa banga dan sombong. 
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KUESIONER PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS 

TENTANG TRADISI ANGNGARU 

 

Profil Responden 

Nama  : Andi Baso 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Umur  : 17 Tahun 

Alamat  : Lingkungan Reda Beru, Kelurahan Turikale 

Pekerjaan : Pelajar Dan Kader Praktisi Angngaru 

Suku  : Makassar 

Pertanyaan: 

1. Menurut anda, apa sajakah nilai yang terkandung dalam tradisi angngaru? 

Jawaban: 

Menurut saya, banyak nilai yang bisa kita jumpai dalam tradisi ini yaitu salah satunya 

adalah nilai semangat juang membela nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan oleh 

para pendahulu. 

2. Menurut anda, apakah nilai-nilai yang terdapat di dalam tradisi angngaru sudah 

mengalami pergeseran? 

Jawaban: 

Iya, sudah banyak nilai yang ada di dalam tradisi ini mengalami pergeseran, seperti 

nilai keberaniannya oleh sebagian orang sudah di jadikan kesombongan dan 

keangkuhan. 

3. Menurut anda, siapa sajakah yang bisa menjadi pangngaru? 

Jawaban: 

Mereka yang sudah terlatih dan memiliki kerendahan hati. 

4. Menurut anda, apakah di dalam tradisi angngaru terdapat kekuatan magic? 

Jawaban: 

Iya, tradisi ini memiliki unsur magic. 
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5. Menurut anda, apakah keberadaan penonton yang memiliki kekuatan magic lebih     

besar mampu mempengaruhi seseorang yang melakukan angngaru?  

Jawaban: 

Saya kurang paham masalah ini. Akan tetapi seingatku, guru saya pernah bilang hal 

tersebut bisa saja terjadi.  
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KUESIONER PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS 

TENTANG TRADISI ANGNGARU 

 

Profil Responden 

Nama  : Puang Muhammad Yusuf Nur 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Umur  : 59 Tahun 

Alamat  : Lingkungan Reda Beru, Kelurahan Turikale 

Pekerjaan : Pemangku Adat Kekaraengan Turikale 

Suku  : Bugis 

Pertanyaan: 

1. Menurut anda, apa sajakah nilai yang terkandung dalam tradisi angngaru? 

Jawaban: 

Menurut saya, nilai yang terdapat di tradisi ini adalah nilai komitmen dan janji untuk 

mengahdapi masalah bersama. 

2. Menurut anda, apakah nilai-nilai yang terdapat di dalam tradisi angngaru sudah 

mengalami pergeseran? 

Jawaban: 

Sudah banyak yang melakukan tradisi ini dengan asal- asalan dan tidak menghayati hal 

apa yang ada di dalam tradisi ini, hal ini tentu seiring zaman akan menjadi penyebab 

bergesernya nilai- nilai kebaikan yang ada di dalam tradisi ini, jika di tanya apakah 

tradisi ini sudah mengalami pergeseran nilai atau tidak? Maka jawaban saya adalah ya, 

dia sudah mengalami pergeseran. 

3. Menurut anda, siapa sajakah yang bisa menjadi pangngaru? 

Jawaban: 

Mereka yang masih mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan dan mampu 

mempertanggungjawabkannya. 

4. Menurut anda, apakah di dalam tradisi angngaru terdapat kekuatan magic? 

Jawaban: 

Iya, tentu. Sehingga mereka yang tidak kompoten dapat ketahuan secara langsung. 
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5. Menurut anda, apakah keberadaan penonton yang memiliki kekuatan magic lebih     

besar mampu mempengaruhi seseorang yang melakukan angngaru?  

Jawaban: 

Iya, keberadaan mereka sangat berpengaruh. Makanya penting untuk meminta izin 

kepada mereka yang di anggap senior dalam hal ini. 
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