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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

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

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب 

 Ta t Te ت 

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر 

 Zai z Zet ز 

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف 

 Qaf q Qi ق
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 Kaf k Ka ك 

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قيِ ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 
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دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  ( ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بلِا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 



 

xvii 

 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

 billah باِ الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فِي  ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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  ABSTRACT 

 

NAMA : NUR KHAERA 

NIM  : 80100220035 

TITLE : ANALYSIS OF 'URF AGAINST INDIGENOUS  

            MALLIBU KAMPONG IN THE TAMPANING     

            COMMUNITY, DIALECTICAL FORMULATIONS OF  

            ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY  

            LAW AGAINST COMMUNITY SOCIAL CONDITIONS 

 

This thesis examined the Analysis of 'Urf Against Indigenous Mallibu 

Kampong in the Tampaning Community, Dialectical Formulations of Islamic Law, and 

Customary Law Against the Community's Social Conditions. This problem was 

divided into three sub-discussions: 1) What symbolic meaning was contained in the 

process of the Mallibu Kampong tradition in the Tampaning community of Soppeng 

Regency; 2) How could the community's perception of the implementation and 

existence of the traditional values of the Mallibu Kampong tradition be maintained until 

now; and 3) How accurate was 'Urf's analysis of the Mallibu Kampong custom in the 

Tampaning people's tradition; 

This research as being field research. This qualitatively descriptive social 

research was presented here. There were normative theological, phenomenological, 

sociological, and anthropological methods utilized. The community, religious leaders, 

community leaders, and traditional leaders of Tampaning Hamlet were consulted for 

information. Observation, interviews, documentation, and relevant literature and 

references were employed to collect data. Four components comprised data processing 

techniques and data analysis: data reduction, data display, conclusion 

drawing/verification. 

According to the findings of this study, 1) The symbolic meaning contained in 

the Mallibu Kampong tradition signified "Sappo Tefu," which meant the village fence, 

specifically as a protector of the village to escape calamity or reinforcements, so that it 

is safe and there are no bad disruptions. 2) The assessment of the Mallibu Kampong 

tradition by the community was one of great care for the preservation of long-standing 

traditions; the community adheres to traditions handed down from their ancestors 

because they include very high noble qualities. 3) The Mallibu Kampong tradition 

belonged to the category of Al-‘Urf al-khās, which was a unique custom that only 

applied to certain regions and communities, namely those of Tampaning descent. "Urf 

is included as Al-‘Urf al-khās, which might be utilized as a law but only locally and 

not as a law in general." 

The implication of this research was that adherence to Islamic law was desired. 

Providing a forum for young people in order for religious principles in the application 

of the Mallibu Kampong tradition to be correctly understood and for community 

processions that are not useful or have no clear intention to be discarded or replaced 

with new meanings that are clearer and more useful. 

Key Words: ‘Urf, Indigenous Mallibu Kampong, Islamic Law, Customary Law 



 

xx 
 

  ABSTRAK 

 

 

NAMA : NUR KHAERA 

NIM : 80100220035 

JUDUL TESIS : ANALISIS ‘URF TERHADAP ADAT MALLIBU 

KAMPONG PADA MASYARAKAT TAMPANING, 

FORMULASI DIALEKTIS HUKUM ISLAM DAN 

HUKUM ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL 

MASYARAKAT 

Tesis ini membahas tentang Analisis ‘Urf Terhadap Adat Mallibu Kampong 

pada Masyarakat Tampaning, Formulasi Dialektis Hukum Islam dan Hukum Adat 

Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. Permasalahan   ini dibagi menjadi tiga sub 

pembahasan yaitu : 1) Bagaimana makna simbolik yang terkandung dalam proses 

tradisi Mallibu Kampong pada masyarakat Tampaning Kabupaten Soppeng, 2) 

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi dan eksistensi nilai-nilai adat 

tradisi Mallibu Kampong dapat dipertahankan sampai sekarang, 3) Bagaimana analisis 

‘Urf terhadap adat Mallibu Kampong dalam tradisi masyarakat Tampaning 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini 

merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. 

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Teologis Normatif, 

Fenemonologis, Sosiologis, dan Antropologi. Data yang diperoleh dari masyarakat 

Dusun Tampaning, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, dan masyarakat. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, serta literatur-literatur dan referensi yang berkaitan. Tehnik pengolahan 

data dan analisis data terdiri dari empat komponen yaitu: Reduksi data (Data 

Reduction), Penyajian data (Data Display), Penarikan kesimpulan (Conclusion 

Drawing/Verification) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Makna simbolik yang terkandung 

dalam tradisi Mallibu Kampong bermakna sebagai “Sappo Tefu” artinya pagar 

kampung, yaitu sebagai pelindung kampung untuk terhindar dari bencana atau bala, 

sehingga aman dan tidak ada gangguan dari hal-hal yang negatif. 2) Persepsi 

masyarakat terhadap tradisi Mallibu Kampong sangat menjaga kelestarian tradisi yang 

sejak dahulu dilaksanakan, masyarakat memegang teguh tradisi yang diwariskan dari 

leluhur mereka, sebab mengandung nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. 3) Tradisi 

Mallibu Kampong termasuk dalam jenis Al-‘Urf al-khās, yaitu kebiasaan yang bersifat 

khusus karena hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, yakni masyarakat 

keturunan Tampaning.‘Urf ini termasuk sebagai Al-urf al-khās  yang bisa dijadikan 

sebagai hukum tapi hanya lokal bukan hukum general secara umum,  

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar masyarakat tetap berpegang teguh 

pada syariat Islam. Memberikan wadah kepada usia muda agar nilai-nilai agama dalam 

pelaksanaan tradisi Mallibu Kampong, dipahami dengan bijak, serta prosesi yang 

dilakukan masyarakat yang tidak bermanfaat atau tidak ada maksud yang jelas untuk 

dihilangkan, atau diganti dengan pemaknaan baru yang lebih jelas dan bermanfaat. 

Kata Kunci: ‘Urf, Tradisi Mallibu Kampong, Hukum Islam, Hukum Adat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keragaman suku bangsa di Indonesia membawa sebuah konsekuensi kepada 

munculnya berbagai macam kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Berbagai 

kebiasaan yang ada di tengah masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang mengikat 

dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut ada yang berimplikasi hukum, dan 

ada yang tidak berimplikasi hukum. Tradisi yang mewarnai corak kehidupan 

masyarakat tidak mudah diubah, sebab dinilai mengandung unsur-unsur budaya 

Islam.1 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang kaya akan tradisi dan 

kebudayaan, salah satunya adalah di kabupaten Soppeng. Tradisi tersebut menjadi 

identitas sosial, yang menjadi kebiasaan dan tumbuh dalam masyarakat yang 

mengandung budaya dan keagamaan. Pemerintah dan warga masyarakat kabupaten 

Soppeng, senantiasa memperhatikan tradisi yang mewarnai kehidupannya.2 

Ada 5 pilar yang tertera di lambang daerah Soppeng, yaitu: Pertama Ade’, 

adalah adat dan tradisi yang baik. Makna lain adalah hukum yang tidak tertulis, yang 

sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang baik. Kedua, Rapang, adalah 

yurisprudensi. Bahwa sejatinya kita senantiasa menilik kepada I’tibar dan senantiasa 

mengambil pelajaran dan perbandingan serta contoh yang baik. 

 

 1 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. IV; Jakarta Rajawali Pers, 

2012), h. 7-8.   

2 Minarni, “Implementasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Adat di Desa Gattareng Toa 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng”, Skripsi, Pendidikan Pancasila dan Ilmy 

Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 

2018), (Diakses 7 Mei 2022).  
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Ketiga, Bicara, maknanya peradilan. Bahwa kita senantiasa tunduk dan taat 

kepada tatanan dan aturan hukum yang ada. Keempat, Wari’, adalah batasan. 

Maknanya, bahwa setiap sesuatu ada batasnya, bersikap dengan tidak melampaui 

batas yang sudah ada. Bersikap bijaklah menyikapi sesuatu dan senantiasa berpegang 

kepada ‘Sitinajae’. Kelima, Syara’, adalah syariat. Bahwa dalam bersikap, kita 

senantiasa mendasari dan merujuk kepada ajaran agama yang dianut. 

Kelima hal tersebut sejatinya mewarnai kehidupan warga masyarakat 

Soppeng, serta senantiasa berpegang kepada kaidah dan ungkapan Arab : Al 

Muhaafazatu alal qadiimis shaaleh wal akhzu bil jadiidil aslah (merawat tradisi baik 

yang sudah ada dan tetap responsib terhadap perubahan menuju ke arah yang lebih 

baik lagi).3 

Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yakni 

adatrecht.4 Hukum adat mengalami perubahan seiring dengan berubahnya suatu 

masyarakat.5 Pada dasarnya agama Islam bukan budaya dan bukan tradisi, namun 

harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi, sehingga dalam 

menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapi 

dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak 

bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya, akan 

tetapi ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka 

Islam akan memberikan solusi, misalnya menghapus budaya tersebut, atau melakukan 

islamisasi untuk melihat kadar maslahah dan mafsadah dari tradisi tersebut. Ketika 

 
 3 Andi Muhammad Akmal, Makna Hari Jadi Soppeng di Mata Tokoh Pendidik, 
https://hakswara.co.id/2022/03/25/makna-hari-jadi-soppeng-di-mata-tokoh-pendidik/ (Diakses 7 Mei 
2022).  

 4 Fatimah, Hubungan Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum 

Nasional (Cet. I; Samata-Gowa: Alauddin University Press, h. 76.  

 5 Muhammad Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar (Cet. X; Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1997), h. 4.  

https://hakswara.co.id/2022/03/25/makna-hari-jadi-soppeng-di-mata-tokoh-pendidik/
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suatu tradisi dan budaya tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya 

menjadi bagian yang integral dari syariat Islam.6 

هِلِينَ ٱوَأعَْرِضْ عَنِ  لْعرُْفِ ٱوَأمُْرْ بِ  لْعفَْوَ ٱخُذِ  لْجََٰ  
Terjemahnya:  
“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik 
dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”7 

Keberadaan adat dan budaya dalam setiap komunitas perlu dipertimbangkan 

dalam mengapresiasi dinamika hukum dalam menyikapi setiap persoalan yang 

mengemuka setiap saat. Pemahaman yang mendalam tentang tradisi dan budaya akan 

melahirkan sikap moderat, tidak mudah menyesatkan dan menyalahkan pihak lain. 

Kaenekaragaman budaya harus dipertahankan dan dilestarikan sebagaimana 

amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1: 

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya.”  

Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda 

pemajuan kebudayaan nasional. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.8 

Adat sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih 

besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan kebudayaan yang 

mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum masyarakat adat dan 

eksistensi adat tersebut. 

 

 6 Ibrahim, Tradisi Assuromaca dalam Masyarakat di Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam, (Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makasssar,  2021), h. 

3.   
7 Kementerian Agama RI. Syamil Al-Qur;an (Al-Qur’an dan Terjemahan). (Solo: PT. Tiga 

Serangkai, 2014), h. 140.  

8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, 

Siaran Pers BKLM, Nomor: 241/A5. 3/Sipres/ XI/2018,  https://www. kemdikbud. go.id/ 

main/blog/2018/11/mendikbud-buka-pra-kongres-kebudayaan-indonesia- ke-3, (Diakses 7 Mei 2022).  
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Namun dalam kenyataannya di masyarakat terkadang adat istiadat 

dilaksanakan tanpa menelaah filosofi adat tersebut. Di satu sisi merupakan hal yang 

positif jika unsur adat sesuai dengan syari’at Islam mampu diakomodir dalam 

masyarakat tersebut, namun di sisi lain, akan berdampak negatif jika yang lebih 

mendominasi adalah adat-adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Salah satu tradisi yang dikaitkan dengan agama adalah adat Mallibu 

Kampong. Adat Mallibu Kampong merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan di 

Dusun Tampaning, Desa Patampanua, Kabupaten Soppeng, salah satu simbolnya 

merupakan perpaduan antara adat dan agama. Adat Mallibu Kampong, bersimbol dan 

mempunyai makna sebagai pagar kampung.  

Ada yang bertindak sebagai tiang, palang, dan ada yang bertindak sebagai 

pengikat, sehingga ini disebut dengan sappo tefu yang menandakan sebagai pagar. 

Mallibu Kampong merupakan ritual yang dilakukan untuk mengganti bedug masjid 

yang sudah rusak yang diakibatkan oleh rayap. Beduk sederhana dan tertua yang 

berada di masjid desa tersebut, berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat baru 

bisa diganti ketika melalui proses pesta adat dengan cara Mallibu Kampong 

(Mengarak kerbau keliling kampung). 

Rentetan kegiatan dalam proses adat Mallibu Kampong memiliki filosofi 

kearifan lokal tersendiri. Kegiatan pesta adat ini dirangkaian acara seperti Oni-Oni 

Toriolo Gambus, Mappadendang, Maccera', Mattojang, Maddaga, dan Sabung 

Ayam. Pesta Adat ini hanya digelar bila bedug masjid kampung bocor atau sobek, 

serta ketika hasil kebun dan sawah milik warga kampung berkurang karena hama 

hingga gagal panen. 9 

 

   9 Bugis Warta, Unik Pesta Adat Tampaning Mengarak Kerbau Keliling Kampung , 

https://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20462960&lokasi=lokal (Diakses 24 Februari, 2022). 

https://www.bugiswarta.com/2016/10/unik-pesta-adat-tampaning-mengarak.html?m=0
https://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20462960&lokasi=lokal
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Hukum Islam menjadi elemen yang sangat penting untuk mengarahkan 

kehidupan manusia yang memiliki sifat statis sekaligus dinamis. Statis berarti sesuatu 

yang tetap yakni bersumber pada Al-Qur’an dan hadis dalam setiap aspek kehidupan. 

Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta bisa ditetapkan dalam segala macam 

bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara bermasyarakat. 

Salah satu kaidah asasiyah hukum Islam adalah kaidah : 

 مُحَكَّمَة  ةُ ادَ عَ لْ اَ 
  

 Maksudnya:  

 Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.10 

Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan 

variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa 

mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan 

adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya memberikan ruang 

akomodasi bagi adat. Kenyataan demikian menyebabkan hukum Islam bersifat 

fleksibel.  

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat 

bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). Di 

sinilah, perlunya mempertimbangkan kembali posisi al-Adat maupun‘urf dalam 

struktur bangunan hukum Islam.11 

 

  10 H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Cet. V; Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2014), h. 9.  

           11 Sucipto, “ ‘Urf  Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, 7, No. 1 (2015): 

h. 2.  

7,%20No.%201%20(2015)
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Salah satu metode istimbath hukum yang harus dipertimbangkan untuk 

memberi jawaban terhadap kasus-kasus baru yang bermunculan dalam hukum Islam 

adalah ‘urf. ‘Urf adalah suatu yang berhubungan dengan adat-istiadat, kebiasaan atau 

tradisi yang terjadi secara berulang-ulang atau terus menerus di suatu daerah atau 

tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas sehingga menjadi suatu bagian 

dari kehidupan beragama.  

Pada dasarnya, ‘urf dibagi menjadi dua bagian yaitu al-‘urf shahih dan al-‘urf 

al-fasid. Al-‘urf al-shahih adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 

secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat serta membawa dampak yang 

baik (bermanfaat) bagi kehidupan dan tidak menyalahi ketentuan Al-Qur’an dan 

hadis Rasulullah saw. Sedangkan al-‘urf al-fasid adalah kebalikan dari al-‘urf al-

shahih, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat 

serta bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis.  

Akan tetapi, di negara Indonesia masih banyak ditemukan akidah maupun 

tradisi atau budaya yang dilakukan oleh umat Islam keluar dari aturan hukum yang 

ada. Tercampurnya keyakinan dengan tradisi atau budaya yang diwariskan oleh 

pendahulunya (baik orang tua maupun leluhurnya).  

Oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat salah satu tradisi atau budaya 

yang hidup di masyarakat, yaitu tradisi Mallibu Kampong yang berkembang di 

masyarakat Tampaning, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten 

Soppeng. Adapun yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana 

sebenarnya adat Mallibu Kampong perspektif hukum Islam,  dan hukum adat, baik 

dari filosofi, tujuan dan esensi yang terkandung dalam tradisi tersebut, apakah tidak 

keluar dari norma Islam atau hanya bertujuan untuk menjaga tradisi dan kebudayaan 

yang dilakukan secara turun temurun, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti salah 

satu tradisi yang ada di Dusun Tampaning. Kabupaten Soppeng. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Analisis ‘Urf  Terhadap Adat Mallibu Kampong 

dalam Tradisi Masyarakat Tampaning Kabupaten Soppeng: Formulasi Dialektis 

Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Kondisi  Sosial Masyarakat.” 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 

penelitian ini, maka akan dipaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap 

penting, antara lain : 

Tabel. 1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

1. 

 

‘Urf 

 

Salah satu metode istimbath hukum yang harus 

dipertimbangkan untuk memberi jawaban terhadap kasus-

kasus baru yang bermunculan dalam hukum Islam adalah 

‘urf. ‘Urf adalah suatu yang berhubungan dengan adat-

istiadat, kebiasaan atau tradisi yang terjadi secara 

berulang-ulang atau terus menerus di suatu daerah atau 

tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas 

sehingga menjadi suatu bagian dari kehidupan beragama.  

 

2. 

 

Adat 

 

‘Adat sebagai suatu perbuatan yang lazim dilakukan sejak 

dahulu, yang merupakan wujud gagasan kebudayaan 

yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan 

aturan yang berkaitan menjadi suatu sistem.12 

 
12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 314.  
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3. 

 

Dialektika 

Formulasi dialektis: merumuskan atau menyusun untuk 

menggambarkan metode argumen filosofis dengan dua 

arah atau konsep yang berbeda. 

Sumber Data Primer, dioalah 2022 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah 

adalah “Analisis ‘Urf Terhadap Adat Mallibu Kampong dalam Tradisi Masyarakat 

Tampaning Kabupaten Soppeng: Formulasi Dialektis Hukum Islam dan Hukum Adat 

terhadap Kondisi Sosial Masyarakat?’. Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam 3 

sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana makna simbolik yang terkandung dalam proses tradisi Mallibu 

Kampong pada masyarakat Tampaning Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi dan eksistensi nilai-

nilai adat tradisi Mallibu Kampong dapat dipertahankan sampai sekarang? 

3. Bagaimana analisis ‘Urf terhadap adat Mallibu Kampong dalam tradisi 

masyarakat Tampaning? 

D. Kajian Pustaka 

Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan topik 

yang sama seperti judul yang diteliti dalam penelitian ini, dan belum ada literatur 

yang membahas secara khusus dan spesifik. Agar nantinya pembahasan ini lebih 

fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan yang dimaksud yaitu : 
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Tabel. 2 

Kajian Pustaka 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian/Buku 

Publikasi Hasil Penelitian 

1. Abd. Rauf Kedudukan 

Hukum Adat 

dalam Hukum 

Islam 

Jurnal Tahkim, 

Vol. IX.1, 

(Juni 2013) 

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan 

dan argumentasi bahwa, agama dan adat 

dapat saling mempengaruhi, sebab 

keduanya merupakan nilai dan simbol. 

Agama adalah simbol yang melambangkan 

nilai ketaatan yang adikodrati, sementara 

adat adalah nilai dan simbol yang 

mengarahkan manusia agar bisa hidup di 

lingkungannya. Antara hukum Islam dan 

hukum adat dapat berjalan seirama. 

Dengan demikian, istilah konflik atau 

revolusi hukum yang secara langsung 

ditujukan untuk melawan hukum adat tidak 

dikenal dalam hukum Islam. Al-Qur’an, 

Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan 

para mujtahidin dalam sejarahnya, tidak 

melakukan reformasi hukum sepanjang 

hukum yang ada sesuai dengan prinsip-

prinsip ajaran Islam yang fundamental. 13 

2.  Dr. Hj. 

Fatimah, 

Hubungan Antara 

Hukum Islam 

Alauddin 

University 

Dalam mengakomodasi hukum Islam dan 

hukum adat ke dalam hukum nasional 

 

         13 Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, Tahkim, IX No. 1, (2013): h. 

31.  
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M.Ag 

 

 

 

 

dengan Hukum 

Adat dalam Sistem 

Hukum Nasional 

 

Press, (Cet. I, 

2014) 

sangat diperlukan keterlibatan pemerintah 

atau political will, serta kesadaran secara 

umum dari seluruh masyarakat utamanya 

yang terkait dengan tiga komponen, yakni; 

substansi hukum atau materi hukum, kultur 

dari masyarakat atau kesadaran dan 

pemahaman. Akhirnya titik taut antara 

hukum Islam dan hukum adat dan bahkan 

yang hidup dalam masyarakat diharapkan 

akan semakin berkembang dalam 

pembinaan hukum nasional dalam 

mereformasi hukum. 

3. Moh. 

Hipni 

‘Urf  Sebagai Akar 

Hukum Islam yang 

Responsible 

Jurnal Et-

Tijarie, Vol. 3 

No. 2 (Juli, 

2016) 

Penelitian ini memaparkan tentang 

perkembangan problematika sosial yang 

tidak bisa dibendung. Sementara di sisi 

lain diskursus tentang perkembangan 

istimbat hukum sudah menjadi rumusan 

yang paten, walaupun masih memberi 

ruang berupa alternatif pilihan metode 

karena terjadi ikhtilaf. Oleh karena itu, 

penelitian ini memperkenalkan bahwa di 

atara pilihan-pilihan metode istimbat 

tersebut, ‘urf adalah solusi utama manakala 

sudah tidak ditemukan solusi dari Al-

Qur’an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Penelitian 
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ini berdasarkan asumsi bahwa ‘urf 

merupakan metode yang terdekat dalam 

sistem kehidupan sosial. 14  

4 H. Munir 

Salim 

Adat Sebagai 

Budaya Kearifan 

Lokal Untuk 

Memperkuat 

Eksistensi Adat ke 

Depan 

 

Jurnal al-

daulah, Vol. 5, 

No. 2 

(Desember 

2006).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adat 

desa merupakan kelompok adat yang 

masih sangat terbatas lingkup wilayahnya, 

karena faktor geografis dan teritorialnya. 

Kedua faktor tersebut sangat menentukan 

peran dalam posisi adat desa yang 

bersangkutan, dimana adat istiadat daerah 

mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak 

terpengaruh dengan keadaan di luar 

anggota kelompoknya.15 

5. Moh. 

Khoiruddin 

Akomodasi 

Hukum Islam 

dalam Adat Jawa 

(Nilai-nilai 

Prombon dalam 

Tradisi Pernikahan 

Masyarakat 

Muslim di Paciran 

Agama Bidang 

Hukum, 

Syariah dan 

Hukum, PPs 

UIN Syarif 

Hidayatullah, 

(2015).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

antropologi, sosiologi, dan sejarah, dengan 

metode studi kasus. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, hukum adat dapat 

seiring dengan hukum Islam. Hukum adat 

dapat diakui oleh hukum Islam, selama 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Agama harus dipahami bukan hanya 

sekedar seperangkat nilai yang tempatnya 

 
14 Moh. Hipni, “‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible”, Et-Tijarie, 3 No. 2, 

(2016):  h. 1.  

 15 H. Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat 

ke Depan”, Al-daulah, 5, No. 2, (2006), h. 2.  
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di luar manusia, tetapi merupakan 

komposisi pengetahuan dan simbol yang 

mempunyai makna. Integrasi tradisi antara 

agama Islam dan budaya merupakan 

alkulturasi dan akomodasi antara budaya 

dan agama Islam. 16 

Sumber Data Primer, dioalah 2022 

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan, tidak ditemukan yang 

membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam penelitian ini. 

Meskipun ada di antaranya yang mengkaji tentang tradisi masyarakat namun masih 

bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang 

Analisis ‘Urf Terhadap Adat Mallibu Kampong dalam Tradisi Masyarakat 

Tampaning Kabupaten Soppeng: Formulasi Dialektis Hukum Islam dan Hukum Adat 

terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah yang dipaparkan diatas, yaitu: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna simbolik yang terkandung 

dalam proses tradisi Mallibu Kampong pada masyarakat Tampaning 

Kabupaten Soppeng. 

 

 16 Moh. Khoiruddin, “Akomodasi Hukum Islam dalam Adat Jawa (Nilai-nilai Prombon dalam 

Tradisi Pernikahan Masyarakat Muslim di Paciran”, Tesis (Agama Bidang Hukum, Syariah dan 

Hukum, PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. VII. (Diakses 24 Februari 2022). 
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b. Untuk mengungkapkan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap 

implementasi dan eksistensi nilai-nilai adat Mallibu Kampong sehingga 

dapat dipertahankan sampai sekarang. 

c. Untuk mengetahui analisis ‘Urf terhadap adat Mallibu Kampong dalam 

tradisi masyarakat Tampaning. 

2.   Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

perkembangan hukum Islam dan hukum adat, pengembangan ilmu pengetahuan. 

Selain itu diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi dan 

wawasan para mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis  

Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk 

pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan 

masalah tersebut, serta dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan wawasan 

dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang tradisi Mallibu Kampong, kepada 

seluruh masyarakat sehingga akan memberikan perspektif yang jelas. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti diharapkan nantinya akan turut serta memberikan andil 

dalam upaya menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum ‘Urf Perspektif Hukum Islam 

1. Teori ‘Urf  dalam Sistem Hukum Islam  

a. Pengertian ‘Urf 

‘Urf  berasal dari huruf ‘ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal, dari kata tersebut 

muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf  (yang dikenal 

sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). Kata 'urf secara etimologi 

berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.”1 ‘Urf  telah 

dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi serta kebiasaan mayoritas kaum, 

baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan2, dengan meninggalkan perbuatan 

tertentu.3  

Adapun alasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan hukum antara 

lain: 

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan 

orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga 

dalam pembagian waris. 

2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, 

ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.4 

 

 
1 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 140. 

2 Nazar Bakry, Fiqhi dan Ushul Fiqh (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 

236.  
3 Andi Achruh AB. Pasinringi, Ilmu Fiqh (Cet. I; Watampone: Syahdah, 2017).  

4 Basiq Djalill, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 

161-162.  
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Beberapa pandangan ulama mendefinisikan ‘urf dalam beberapa terminologi: 

Secara istilah syara', Wahbah Zuhaili menyebutkan sebagai berikut: 

ََظَ فَ ل َََوَ أ َََمَ هَ ن َيَ ب َََاعَ شَ ََلَ عَ ف َََل َ كَ ََنَ مَ ََهَ ي لَ َاعَ وَ ارَ سَ وَ ََاسَ الن َََه َادَ ت َاَإعَ مَ ََوَ :َهَ ََفَ رَ ع َل اَ َ
  . صاخَ َىن َعَ لىَمَ عَ َه َق َل َاطَ َا وََ ف َارَ ع َت َ

Artinya: 

‘Urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak 

kepada ketentuan ‘urf , baik yang berhubungan dengan perbuatan yang 

mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.5 

Sementara, Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan 'urf sebagai berikut: 

ما َََفَ رَ ع َل اَ َ عَ وَ ارَ سَ وَ ََاسَ الن َََهَ ي لَ َعَ ََفَ ارَ ع َت َََ:َ ََت َََوَ أ َََلَ عَ ف َََوَ أ َََلَ وَ ق َََنَ مَ ََهَ ي لَ َاَ ك  ر 
ََ ف  َالن َك ت ع ار  ََرَ يَ لىَغَ عَ ََمَ لحَ ال َََظَ فَ ل َََقَ ل َطَ إ َََلىَ عَ ََاس  ك  إ َعَ وَ الس م  ل َل َطَ لىَ ََظَ فَ قَ

َ.لإا ََنَ وَ دَ َرَ كَ لىَالذ َدَعَ ل وََ الَ   ن ث 
Artinya: 

Al-'urf ialah apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa 

yang mereka ketahui, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka 

tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal al-walad 

sebagai sebutan untuk anak -laki bukan anak perempuan.6 

Menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti: 

 لَ عَ ف ََوَ أ ََلَ وَ ق ََنَ مَ َهَ ات َي َحَ َيف ََهَ ي لَ َعَ َارَ سَ وَ َه َادَ ت َعَ ا وََ َعَ مَ ت َجَ مَ الَ َه َف َل أَ ََما َ
  Artinya: 

Sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi 

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau 

perkataan.7 

 
5 Muslim bin Muhammad Dusari, Al-Mumti’ Fil Qowaid Fiqhiyah, (Cet. II; Saudi Arabiyah : 

Dar Zidni, 2011), h. 448.  

6 Muslim bin Muhammad Dusari, Al-Mumti’ Fil Qowaid Fiqhiyah, (Cet. II; Riyadh : Dar 

Zidni, 2011), h. 269. 

 7 Mushthafa Ahmad Az-Zarqa’, Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, (Damsyiq: Dar, Al-Qalam, 

1989), h.  153.  
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Secara harfiyah dapat disimpulkan bahwa ‘urf  adalah suatu keadaan, ucapan, 

perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya.8 

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu perbuatan dilakukan secara 

berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Kata “sesuatu” mencakup 

sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan 

(qauliy) dan hal yang bersifat perbuatan (fi’liy). Ungkapan “masyarakat" mengekslusi 

(menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. 

Ungkapan "daerah tertentu” menunjuk kepada 'urf 'amm. Contohnya ialah: 

a. Mudārabah, yang menjadi 'urf masyarakat Baghdad; 

b. Qirâd, yang menjadi ‘urf masyarakat Hijaz; 

c. Bai'u al-salam, yang menjadi 'urf masyarakat Hijaz;  

d. Bai’u al-Istisnâ’, yang menjadi ‘urf masyarakat Hijaz. 

Mushthafa Ahmad Al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, 

Jordania), mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih 

umum dari 'urf. Suatu ‘urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di 

daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah 

kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat tetapi muncul dari 

suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada 

daerah tertentu.9 

 

 

 

 

 8 Rachmat Syafi’i,  Ilmu Ushul Fiqih (Cet. IV; Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 128.  

9  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137-139.  
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b. Macam-macam ‘Urf 

1) ‘Urf  dari Segi Jangkauannya 

a. Al-‘Urf al-Amm 

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar 

masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.10 'Urf al-'âm dikenal dan dipraktikkan 

masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa, tempat, keadaan. 

Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak 

terhadap istri, seperti pernyataan: “engkau telah haram aku gauli.” Apabila ungkapan 

ini telah diucapkan seorang suami terhadap istrinya, suami telah dipandang 

menjatuhkan talak kepada istrinya. Begitu pula kebiasaan menyewa kamar mandi 

umum dengan jumlah sewa tertentu, tetapi tidak ditetapkan secara pasti lamanya 

waktu mandi dan kadar air yang dipakai.11 

b. Al-‘Urf al-Khashsh 

‘Urf al-Khashsh adalah adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 

masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.12 Dengan kata lain, hanya berlaku 

pada tempat, masa atau keadaan tertentu yang menjadi kebiasaan, yang hanya dikenal 

sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. 'Urf-khashsh banyak macamnya dan 

tidak bisa ditentukan jumlahnya, karena keperluan setiap orang dan cara 

memenuhinya selalu berubah-ubah.13 Misalnya mengadakan halal bi halal yang biasa 

dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai 

 
10 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul, h. 73.  

11 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensif, h. 110.  

12 Abd. Rahman, Ushul Fiqh (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2016), h. 210.  

 13 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 91.  
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menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain 

tidak dibiasakan.14 

2) ‘Urf  dari segi keabhasannya 

a. Al-‘Urf ash-Shahih (‘Urf yang Absah) 

Al-'urf al-sahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan 

tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib15, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang 

sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, 

‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, 

mengubah ketentuan halam menjadi haram.16 

Disebut dengan al-'urf al-sahih yang baik, yang telah diterima oleh 

masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan 

dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nash Al-

Qur'an dan as-Sunnah. Contoh 'urf shahih, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar 

seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.  

b. Al-‘Urf al-Fasid (‘Urf yang Rusak/Salah) 

'Urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan 

dan dalil-dalil syara’, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.17 Disebut 

dengan al-'urf al-fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan 

 

 14 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, h. 84. 

15 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 123.  

16 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam (Cet. I; Cimanngis 

Depok: Kencana, 2017), h. 217.  

17 Khairul Umam, Ushul Fiqih I, h. 163.  
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nash Al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, tidak diterima oleh akal 

sehat, mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan 

Para ulama sepakat bahwasanya, Al-‘urf ash al-fasid tidak dapat menjadi 

landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan pengamalan dan pemasyarakatan hukum Islam pada masyarakat, 

sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma’ruf sehingga diupayakan mengubah adat 

kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan 

menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.  

3) ‘Urf Dari segi apa yang dibiasakan  

a. 'Urf Qauli  

 Adat dalam ucapan atau 'urf qauli, yaitu kebiasaan dalam menggunakan suatu 

kata dalam bahasa, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau 

ungkapan dan ucapan tertentu.18 'Urf qauli juga dapat diartikan sebagai perkataan, 

seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak 

laki-laki dan anak perempuan, Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan 

dengan laki-laki saja.19  

b. 'Urf fi’li 

'Urf fi’li adalah kebiasaan dalam melakukan sesuatu, yaitu 'urf yang berupa 

perbuatan. Misalnya jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual 

beli, sedangkan  menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual 

beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli 

 
18 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, h. 223.  

19 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, h. 82.  
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tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' 

membolehkannya.20 

2. Landasan Pensyari’atan `Urf menjadi landasan hukum 

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa 

dijadikan landasan hukum, yaitu: 

1. 'Urf itu harus termasuk 'urf yang sahih dalam artian tidak bertentangan 

dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.21 

2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan 

mayoritas penduduk negeri itu. 

3. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal.22 

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 

‘urf tersebut. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum 

boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orangtuanya sebelum 

melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat 

bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada 

persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang 

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. 

5. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini 

menunjukkan bahwa ‘urf tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan 

maksiat.23 

 
20 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul, h. 73.   

21 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam : (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan 

Fiqhiyah), h. 142.  

22 Zuhdi Masjfuk, Pengantar Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Hajimasagung, 1990).  

23 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam : (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan 

Fiqhiyah, h. 142.  
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Para ulama ushul fiqh, menyatakan bahwa suatu ‘urf baru dapat menjadi 

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

syarat sbb: 

1. 'Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan 

dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, 'urf itu berlaku dalam mayoritas 

kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut 

oleh mayoritas masyarakat tersebut.24 

2. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya 

itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu 

ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan dengan ini 

terdapat kaidah ushuliyyah yang menyatakan: 

 ئَ ارَ الطَ َفَ رَ ع َل لَ ََة َرَ بَ عَ ل َ
 Maksudnya: 

'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap   

kasus yang telah lama. 25 

3. 'Urf itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah 

jelas26. Syarat ini mempunyai kedudukan penting dalam kegiatan muamalah.  

4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, serta tidak bertentangan dengan dalil 

syara’ atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya 

memperkuat terwujudnya ‘urf yang sahih karena bila 'urf bertentangan dengan 

nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 

'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum, 

sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 

 

 24 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 156.  

25 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa (Jilid II), h. 35-36.  

 26 Nazar Bakry, Fiqhi dan Ushul Fiqh, h. 238.  
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'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan ‘urf bisa 

diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang 

dihadapi.27 Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash 

syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan 

kesulitan.28 

5. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap 'urf 

tersebut.29 

6. ’Urf harus berlaku terus-menerus, yang dimaksud dengan terus-menerus 

berlakunya 'urf ialah bahwa 'urf tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa 

kecualinya, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya 'urf ialah 

bahwa 'urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa.  

7. 'Urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada 

waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi 'urf yang timbul kemudian 

dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga 

kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Oleh karena itu Ibnu Nujaim berkata 

sebagai berikut:  

ق َلاَ وََ اهَ مَ ن اَ َََاظَ ف َلَ لَ ا َََهَ ي لَ َعَ ََلَ مَ حَ ت َيَََال ذَ فَ رَ ع َل اَ َ ََا َََنَ وَ ََدَ ََقَ اب َالسَ ََنَ ارَ م  ل ذ ل ك  و  ر  ت ا خ   لم 
ىَ فَ رَ ع َالَ ب ََة َرَ بَ عَ الَ وَ ال َق َ  َََالط ار 

Artinya: 

'Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah 'urf yang menyertai dan mendahului, 

bukan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: 

"Tidak ada pertimbangan terhadap 'urf yang datang kemudian".30 

 
27 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, h. 143-144.  

 28 A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Cet. 10; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 89.  

29 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, h. 170.  

30 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 95-96.  
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8. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan 'urf. Penetapan hukum 

berdasarkan 'urf dalam hal ini termasuk dalam berdasarkan kesimpulan 

(menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan 

dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut.31 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf dapat dipakai sebagai 

dalil mengistinbathkan hukum. Namun, 'urf bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia 

menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk ijma' 

maupun maslahah. ‘Urf yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah 

menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan 

diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma', meskipun 

berbentuk ijma' sukuti.32 

 

3. Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf 

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan 

kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, di antara yang paling mendasar: 

ة َة َادَ ع َل اَ َ ك م  ح  َم  َ َ  

 Maksudnya: 

 Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum33 

  ةَ ن َكَ مَ ل َا وََ ةَ ن مَ زَ ل َا َرَ ي َغ َب ت ََامَ كَ حَ ل َا َرَ ي َغ َت ََك رَ نَ ي َلَ 

Maksudnya: 

Tidak diingkari perubahan hukum disebakan perubahan zaman dan tempat34 

 

 31 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 97.  

32 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensif, h. 119-

120.  
33 H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Cet. V; Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2014), h. 9.  

34 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, h. 143.  
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 اطَ رَ شَ َطَ وَ رَ شَ مَ الَ اكَ ف َرَ عَ َفَ وَ رَ عَ المَ 

Maksudnya: 

Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat 

َفَ رَ ع َالَ ب ََتَ اب َالث َ َب الن ص   َك الث اب ت 

Maksudnya: 

Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat 

dan atau hadits).35 

َالَ مَ عَ ت َسَ إ َ ب  ة ي ج  ج  َح  اهَ ب ََلَ مَ لع َا ََالن اس    

Maksudnya: 

Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya36 

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan 

kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu 

dan tempat tertentu. 37 

َالس ب ه  د  ر  او  َم  َا ل يَك ل  َف ي ه  ع  ج  ي ر  َالل غ ة  ل ف ي  َو  ف ي ه  اب ط َل هَ  ل ض  ل ق او  ط  ع َم  ر 
فَ ا َ لع ر   

Maksudnya: 

Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan 

dalam agama, serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf. 

(Abdul Hamid Hakim, 1956 : 84). 38 

'Urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi 

dinamisasi hukum Islam. Sebab di samping banyak masalah-masalah yang tidak 

tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan maslahah 

 
35 Mushthafa Ahmad al-Zarqa dan Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha’ir, h. 80-

88.  

36 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, h. 84.  

37 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 

143.  

38 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam : (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan 

Fiqhiyah), h. 143.  
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mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang 

menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan 

'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah.  

 

4. Pandangan ulama terhadap ‘Urf sebagai dalil hukum Islam    

a. Kalangan Hanafiyyah 

Madzhab Hanafiyyah mempunyai anggapan umum bahwa adat kebiasaan 

setempat dapat dibuat pijakan penentuan hukum-hukum transaksi dan perikatan. 

Dalam kaitan ini mereka menggulirkan maxim atau kaidah fiqh khusus dalam topik 

ini dengan ungkapan dan redaksi berbeda-beda, memperlakukan adat kebiasaan 

sebagai pijakan dalil dalam proses penetapan hukum.  

Pandangan madzhab Hanafiyyah seperti ini dapat tercermin dalam penentuan 

hukum-hukum transaksi jual beli misalnya bai' al-mu'athah (jual beli tanpa ungkapan 

transaksi secara verbal), bai' alistishna' (jual beli barang pesanan) dan lain-lain. 

Madzhab ini memperbolehkan kedua jenis transaksi ini karena dianggapnya sudah 

begitu mentradisi di kalangan masyarakat serta tidak menyalahi prinsip-prinsip umum 

keadilan dalam transaksi jual beli menurut pandangan syari'at.39 

b. Kalangan Malikiyyah 

Madzhab Malikiyyah juga menerapkan kaidah fiqh yang dibangun kalangan 

Hanafiyyah di atas, yaitu bahwa apa yang sudah mentradisi itu sama halnya dengan 

sesuatu yang dipersyaratkan oleh pihak-pihak yang terlibat transaksi.  

 
39 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekontruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal, 

(Yogyakarta; LkiS, 2004),  h. 119.  
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c. Kalangan Syafi'iyyah 

Imam Syafi'i, dalam pengembaraan ilmunya pernah meninggalkan pendapat 

lamanya (qaul qadim) yang dengan susah payah beliau bangun sewaktu tinggal di 

Baghdad, Irak. Beliau lalu hijrah ke Mesir dengan membangun paradigma fiqh 

barunya yang kemudian lazim disebut dengan qaul jadid. Perpindahan qaul seperti ini 

dilakukan tak lain karena faktor perbedaan cultur dan adat istiadat kedua tempat 

pengembaraan beliau. Dalam literatur madzhab ini, sering kita temukan diktum-

diktum fiqh yang didasarkan pada 'urf. Bahkan Izzuddin bin Abd. al-Salam, salah 

seorang juris terkemuka madzhab ini, dalam sebuah karyanya menulis sub bab khusus 

tentang ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan pada dalil ‘urf.  

 

d. Kalangan Hanabilah 

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (751 H), seorang ulama' madzhab, 

menyebutkan bahwa perubahan fatwa bisa terjadi lantaran ada perubahan waktu, 

tempat, keadaan dan adat kebiasaan. Dalam kitab-kitab literatur madzhab ini "warna" 

penggunaan dalil ‘urf sebagai dasar pijakan hukum-hukum yang dibangun tampak 

jelas. Dalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah, misalnya, beberapa contoh 

penggunaan ‘urf dapat dilihat dalam penentuan hukum jual beli al-mu'athah, yaitu 

jual beli dengan tidak menggunakan ungkapan verbal semisal “saya membeli” dan 

“saya menjual" dari kedua belah pihak.  

Penggunaan dalil 'urf oleh para juris sepanjang sejarah pembentukan hukum 

tidak dapat terbantahkan lagi. Bahkan syari'at sendiri sebagai tuntunan hidup bagi 

ummat manusia sesungguhnya berorientasi pada 'urf. Ini bisa dilihat dalam prinsip-

prinsip umum ajaran Islam, seperti ‘adam al-haraj (tidak adanya kesempitan), prinsip 

al-adalah (keadilan), al-musawah (keseteraan), rahmatan lil’alamin (penebaran 



 

27 

 

 

rahmat bagi seluruh alam), dan lain-lain. Selagi ‘urf tidak mengalami kontradiksi 

dengan ketentuan teks wahyu dan ia mengacu pada prinsip-prinsip umum ajaran 

syari’at seperti disebutkan tadi, maka tidak ada alasan untuk mengabaikanannya 

sebagai salah satu sumber hukum yang berasal dari logika.40 

 

5. Urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum Islam 

a. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan ‘Urf 

Sebagai adat kebiasaan, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu 

dan tempat. Sebagai konsekuensinya hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘urf . 

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap penggiat hukum Islam, untuk 

mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk 

semua waktu dan tempat (al-Islâm shâlih likull zamân wa makân).  

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula 

perubahan pada 'urf dan adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama 

berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi 

seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami 'urf yang berlaku dalam 

masyarakat. Dengan memahami ‘urf yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan 

kehilangan sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa hukumnya.41 

b. Hukum 'Urf Shahih 

'Urf yang shahih, wajib dipelihara dalam pembentukan  hukum dan dalam 

peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan 

hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. 

 
40 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum  Barat, h. 59-64.  

 41 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 215.  
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Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang 

telah biasa mereka jalani, maka itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan 

sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak 

bertentantangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.  

'Urf mendapat pangakuan di dalam syara'. Imam banyak mendasarkan 

hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para 

pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan 'urf 

mereka. Imam Syafi'i ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagian hukum yang 

pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan 'urf.   

Hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahannya pada 

suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan 

perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, 

fuqaha mengatakan : "Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan 

zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil". 

Setelah dibuktikan, sebenarnya 'urf bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri 

sendiri. 'Urf termasuk dari memelihara mashlahah mursalah. Sebagaimana ia 

diperhatikan didalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam 

menginterpretasikan nash-nash. Ia dapat dipergunakan untuk mentakhshishkan lafazh 

yang 'am (umum), dan membatasi terhadap yang mutlak42. Di antara para ulama ada 

yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”. Begitu juga 'urf 

menurut syara' mendapat pengakuan hukum.43 

 

 

 
42Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 124-126.  

43 Minhajuddin, dkk, Ushul Fiqh, h. 103-104.  
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c. Hukum 'Urf Fasid 

‘Urf fasid (rusak), tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena 

memelilharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Dalam 

Undang-undang positif, 'urf yang bertentangan dengan undang-undang tidak diakui, 

tetapi dalam contoh akad tersebut dianggap dharurat atau sesuai dengan hajat 

manusia. Jika hal itu termasuk dharurat atau kebutuhan mereka, adab itu 

diperbolehkan, karena dalam keadaan dharurat dibolehkan melakukan hal-hal yang 

dilarang, sedangkan hajat bisa menduduki tempat kedudukan dharurat. Namun, jika 

tidak termasuk dharurat atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya 

akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka ‘urf tidak diakui.44 

 

6. Pengertian Hukum Islam 

 Hukum Islam adalah titah Allah swt, yang berkaitan dengan aktivitas para 

mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. 

Hukum Islam digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, dan 

lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber asasi tersebut. 

Al-Qur’an dan Sunnah, secara jelas dan gamblang (eksplisit) maupun samar-

samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam. Hanya saja, 

yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih lanjut dengan menggunakan 

kemampuan akal (ijtihad). Dan inilah yang terus dilakukan oleh para ahli hukum 

sepanjang kurun sejarah Islam.45 

 
44 Rachmat Syafi’i,  Ilmu Ushul Fiqih, h. 129-131. 

45 Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003), h. 5.  
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Dari beberapa uraian diatas, untuk lebih mengkongkritkan pengertian hukum 

Islam tersebut, ada beberapa pendapat yang menyangkut pengertian hukum Islam, 

antara lain: 

a) Menurut Ahmad Rifiq istilah hukum Islam adalah terjemahan dari al-Fiqhi al-

Islamiy atau dalam konteks tertentu dari kata al-Syari’ah al-islamiah, yang 

didalam wacana hukum Barat digunakan istilah Islamic law.46 

b) Menurut teori klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad 

Muslehuddin, hukum Islam atau syari’ah adalah perintah Tuhan yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hukum Islam merupakan sistem 

ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, 

mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya.47 

c) Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf 

yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. 

T. M Hasbi ash-Shiddieqy memberikan pengertian hukum Islam sebagai 

koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas 

kebutuhan masyarakat.48 

 
46 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. III;Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

3.  

47 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi 

Perbandingan Sistem Hukum Islam (Cet. II; Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 45.  

48 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. II; Padang: Angkasa 

Raya, 1993), h. 16.  
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d) Menurut A. Wasit Aulawi, hukum Islam adalah hukum yang diyakini 

memiliki keterikatan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amaliy 

berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat/pidana Islam.49 

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia 

atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang 

berlaku secara universal atau relevan pada setiap zaman, waktu, dan ruang.50 

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari 

al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari As-Syariah al-Islamy. 

Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam Al-Qur'an dan 

Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah 

kata syariat Islam.  

Dalam perkembangan ilmu fiqh/ ushul fiqh yang demikian pesat, para ulama 

ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi di antaranya 

yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut:  

Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf 

yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah 

terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan 

larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau 

menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu 

hukum.51 

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum dimaksud adalah hukum Islam. 

Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang dimaksudkan pula 

 
49 A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dimensi Hukum Islam dalam 

Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.  

50 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas (Jakarta; Penamadani, 2004), h. 

6.  
51 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta; Pustaka Firdaus , 1994), h. 26.  



 

32 

 

 

adalah hukum syara' yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu fiqh, 

bukan hukum akidah dan akhlak. 52 

 

3. Karakteristik dan Tujuan Hukum Islam 

a) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan 

dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam 

b) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fiqih. Syariah 

bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw, dan fiqih 

adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash bersifat 

umum. 

c) Hukum Islam dibagi menjadi: 

1. Hukum taklif  yaitu al-ahkam al khamsah yang terdiri atas lima 

kaidah jenis hukum yaitu, jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram.  

2. Hukum wadh’i yaitu hukum yang mengandung sebab syarat halangan 

terwujudnya hukum.53 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, krakteristik yang terkandung dalam hukum 

Islam ada lima, yaitu : 

1. Sempurna 

Kesempurnaan dalam hukum Islam dilihat dari syari'at Islam yang diturunkan 

dalam bentuk umum dan permasalahannya yang bersifat global. Penetapan Al-Qur’an 

 
52 Muhammad Shuhufi, Konstruksi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Makassar: Pusaka 

Almaida Makassar, 2017), h. 8-9.  

53 Muhammad Shuhufi, Konstruksi Hukum Islam di Indonesia, h. 14-15.  
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mengenai hukum dalam bentuk global dan simple dimaksudkan untuk memberikan 

kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad sesuai tuntutan dan kebutuhan situasi 

dan kondisi suatu masyarakat. Adapun mengenai hukum-hukum yang lebih 

terperinci, hukum Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan dasar 

secara umum. Penjelasan dan perinciannya diserahkan pada ijtihad para ulama fiqh 

(mujtahid). Oleh karena itu, dengan menetapkan patokan dasar umum tersebut, maka 

hukum Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dan dinamis yang 

bisa diterima pada semua tempat dan waktu. Dengan sifat seperti itu, hukum Islam 

berguna dan berlaku untuk sepanjang zaman. 

2. Universal 

Syari'at Islam bersifat universal, yakni meliputi seluruh alam jagat raya tanpa 

ada batas, tidak dibatasi oleh wilayah dan kawasan tertentu. Hukum Islam berlaku 

bagi orang Arab dan non-Arab, kulit putih dan kulit hitam. Universalitas Islam ini 

sesuai dengan pemilik hukum, yaitu Allah yang kekuasaannya tidak terbatas, sesuai 

firman Allah dalam Q.S. al-Anbiya': 107 

 

لْعٰلمَِيْنَ  رَحْمَة   الَِّ  ارَْسَلْنٰكَ  وَمَا   ل ِ  
 

Terjemahnya : 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.54 

3. Bersifat elastis dan dinamis 

 Syari'at Islam bersifat elastis dan dinamis, yakni meliputi segala bidang dan 

lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan kehidupan jasmani dan 

rohani. Hubungan interaksi sesama makhluk dengan khalik. Syari'at Islam tidaklah 

 
54 Kementerian Agama RI. Syamil Al-Qur;an (Al-Qur’an dan Terjemahan). (Solo: PT. Tiga 

Serangkai, 2014), h. 100.  
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statis, kaku, dan memaksa, tetapi memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum 

dan global. Perincian dan penjelasan diserahkan pada kemauan dan kekuatan ijtihad 

para ulama. Tentunya di sini diharapkan kepada umat Islam untuk tumbuh dan 

berkembangnya proses ijtihad. Proses ijtihad ini mengindikasikan bahwa hukum 

Islam elastis dan dinamis serta berlaku dan diterima oleh semua situasi dan kondisi. 

4. Bersifat ta’abbudi dan ta’aqquli 

Syari'at Islam dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu (a) bentuk ibadah yang 

fungsi utamanya mendekatkan manusia kepada Allah, (b) bentuk muamalah yang di 

dalamnya terkandung sifat ta’aqquli, yakni bersifat duniawi yang maknanya dapat 

dipahami oleh nalar atau rasional. Manusia dapat melakukannya dengan bantuar nalar 

dan pemikirannya. 

5. Bersifat sistematis 

Syari'at Islam bersifat sistematis adalal mencerminkan sejumlah doktrinnya 

bertalian antara satu dengan lainnya secara logis. 

Sementara Abdul Ghofur mengemukakan karakteristik hukum Islam sebagai 

berikut:  

1) Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam sehingga hukum Islam 

bersumber dari agama Islam, dan tidak mungkin bertentangan dengan 

agama Islam.  

2) Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari tiga kerangka dasar Islam 

yang disebut dengan syari'at. Oleh karenanya, hukum Islam tidak dapat 

terlepas dari aqidah dan akhlak. 

3) Hukum Islam bersifat universal, tidak lekang oleh zaman dan tidak lapuk 

oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri dari dua aspek. 
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Pertama, syari'ah sebagai ketentuan yang final, stagnan dan pasti. Kedua, 

fiqih sebagai ketentuan yang dapat diperbaharui, dinamis dan zhanni yang 

menjadi antisipator atas perkembangan zaman. 

4) Hukum Islam ditemukan dan digali dengan menggunakan metode ushul 

fiqih. 

5) Hukum Islam mengatur manusia sebagai individu sekaligus mengatur 

manusia sebagai bagian dari masyarakat. 

6) Hukum Islam diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim berdasarkan 

pada kerelaan pada dirinya untuk menjalankannya atau dapat dikatakan 

bahwa berlakunya hukum Islam pada muslim adalah berbanding lurus 

dengan kondisi keimanan umat. 

7) Hukum Islam eksistensinya adalah untuk menjamin kemaslahatan 

manusia. Hukum Islam menghormati manusia sebagai kesatuan jiwa dan 

raga serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara 

keseluruhan. 

8) Hukum Islam berlaku dengan mendasarkan pada tingkatan kemaslahatan. 

Yakni untuk menjamin terpenuhinya kemaslahatan daruriyat, mewujudkan 

kemaslahatan hajiyat dan terlaksananya kemaslahatan tahsiniyat. 

9) Hukum Islam selalu mendahulukan kewajiban daripada hak dan 

mendahulukan amal daripada pahala. 

10) Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wad’i. 

Hukum talkifi terdiri dari lima kaidah yang dikenal dengan al-ahkam al-
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khamsah, yakni wajib/fardhu, sunnat, haram, makruh dan mubah. 

Sedangkan hukum wad'i terdiri dari sebab, syarat dan halangan (mani') 

untuk terwujudnya atau terlaksananya suatu hukum.55 

Dari uraian-uraian di atas dapatlah dipahami bahwa hukum Islam kategori 

syari'at bersifat sabat (konsisten, tetap), artinya tetap berlaku universal di sepanjang 

zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi. Situasi dan kondisi inilah yang justru harus menyesuaikan diri dengan 

syari'at. Hukum Islam yang bersifat murunah (fleksibel, elastis), tidak harus berlaku 

universal, mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

Meskipun demikian, hukum Islam mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda 

dengan hukum budaya, yaitu: 

1) Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk 

beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya 

berhak mendapat pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan 

suatu kemaksiatan yang pelakunya akar dibalas dengan siksaan di akhirat. 

2) Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan 

seseorang. 

3) Hukum Islam bersifat ijabi dan salbi, artinya hukum Islam 

memerintahkan, mendorong menganjurkan melakukan perbuatan ma’ruf 

(baik) serta melarang perbuatan mungkar dan segala macam 

kemudharatan. 

 
55 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkanain Harahab, Hukum Islam dan Perkembangannya di 

Indonesia) Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 36-37.  



 

37 

 

 

4) Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi 

ajaran-ajaran untuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati 

suci, berjiwa tinggi serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung 

jawab.56 

Sementara Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa karakteristik hukum Islam 

antara lain:  

1) Hukum Islam bersifat teistis (rabbaniyah), kesucian perundang-

undangannya tidak tertandingi. Syari'at Islam bukan hanya mengatur 

urusan duniawi semata atau akhirat semata, melainkan mengatur keduanya. 

2) Hukum Islam bersifat etis (akhlaqiyah), syari'at Islam bukan hanya 

memperhatikan aspek rabbaniyah melainkan juga aspek etis (akhlaqiyah). 

Salah satu bukti sifat etis syari'at adalah memelihara idealisme moral 

dengan membatasi pertimbangan akal dalam menjaga tatanan dan sistem 

suatu masyarakat. 

3) Hukum Islam bersifat bersifat realistis (waqi'iyyah), keistimewaan lain 

yang dimiliki syari'at Islam adalah bersifat realistis. Sifat realistis yang lain 

adalah mempertimbangkan kondisi darurat yang kadang terjadi dalam 

kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun kelompok. 

Syari'at memberlakukan hukum-hukum khusus dalam kondisi darurat.  

4) Hukum Islam bersifat humanistis (insaniyah), pengertian humanistis adalah 

bahwa syari'at Islam diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat. 

 
56 Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: 

Pen Gema Insani Press, 1996), h. 86.  
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Syari'at Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa 

memandang ras, suku, budaya, warna kulit, tanah air dan status. 

5) Hukum Islam bersifat keteraturan (tanasuq), keteraturan adalah bekerjanya 

semua individu dengan teratur dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan 

bersama, tidak saling benci, tidak saling sikut dan tidak saling 

menghancurkan. 

6) Hukum Islam bersifat komprehensif (syumul), keistimewaan syari'at Islam 

yang lain adalah sifatnya yang komprehensif, mengatur seluruh aspek 

kehidupan.57 

Beranjak dari karakteristik tersebut mengantarkan pada persepsi lanjutan 

bahwa, form karakteristik hukum Islam, jika diposisikan pada hukum positif sehingga 

telah nampak fleksibilitas ataupun stagnasi pemikiran sekitar hukum Islam. 

Kecermatan dalam mengekstraksi hukum Islam menjadi legal formal memungkinkan 

membuahkan hal baru yang pada prinsipnya sesuai dengan karakter hukum Islam. 

2. Tujuan hukum Islam: 

a) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, 

sekunder dan tersier, yang disebut dengan istilah hajiyyat, dan 

tahsiniyyat dan tahsiniyyat. 

b) Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

 
57 Lomba Sultan, Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dari Masa ke Masa (Cet. I; 

Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 12-19.  
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c) Jika dilihat dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, maka 

tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang 

berbahagia dan sejahtera.58 

3. Bidang Kajian Pokok Hukum Islam 

Kajian tentang Hukum Islam mengandung dua bidang pokok: 

a) Kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat amaliah dan 

harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang 

secara sederhana disebut fiqh dengan segala lingkup pembahasannya. 

b) Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam 

memproduksi perangkat peraturan yang disebut dengan ushul al-fiqh. 

Dalam term lain dapat juga disebut sebagai “metodologi hukum Islam." 

4. Watak Hukum Islam 

Ada tiga watak hukum Islam yang bersifat tetap dan tidak berubah, yaitu:  

a) Takamul (lengkap)  

b) Wasathiyyah (pertengahan) 

c) Harakah (dinamis)59 

5. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam  

Masyarakat muslim Sulawesi Selatan, eratnya hubungan adat dengan hukum 

Islam dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, "Adat hula-hulaa to syaraa, 

 
58 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), h. 8.  

59 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, h. 27.  
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syaraa hula-hulaa to adati". Artinya, adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat.60 

Hubungan adat dan Islam erat juga di Jawa.  

Hal tersebut disebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan.61 Dalam 

menggambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, Minangkabau dan Sulawesi 

Selatan, para penulis Barat/Belanda selalu menggambarkan dalam pertentangan 

antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam).  

Keduanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak 

mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah 

demikian, karena di kalangan adat terdapat orang-orang alim dan di kalangan ulama 

dijumpai orang yang tahu tentang. Gambaran "pertentangan" antara kalangan adat 

dengan kalangan agama mereka konstruksikan dalam "pertentangan" antara hukum 

perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka 

gambarkan seakan-akan "pertentangan" itu tidak mungkin diselesaikan.62 

Menurut Sajuti Thalib (Sajuti Thalib, 1980:49) receptio a contrario artinya, 

hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.63 Adat yang 

baik dapat dijadikan sebagai salah-satu sarana atau cara pembentukan hukum Islam. 

sehingga, adat yang baik dapat dipandang sebagai hukum Islam. 

Selain dari apa yang telah diutarakan diatas, dapat dikemukakan bahwa 

merenggangnya ikatan-ikatan tradisional, perubahan nilai-nilai dan pola organisasi 

 
60 Abdul Ghani Abdullah, Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima, Disertasi (Jakarta; IAIN 

Syarif Hidayatullah, 1987), h. 89.  

61 M. B. Hoeker, Adat Law in Modern Indonesia (Kuala Lumpur; Oxford University Press, 

1978), h. 97. 

62 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta:  LPERES, 1980), h. 19.  

63 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta; UI Press, 1974), h. 49.  
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masyarakat di daerah-daerah pedesaan, terutama karena penggantian keluarga besar 

dengan keluarga kecil, telah menguatkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat 

di Indonesia. Hal ini ditunjang oleh kesadaran beragama yang semakin tumbuh 

melalui pendidikan yang berkembang.   

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dapat dilihat dari sudut al-ahkām 

al-khamsah, yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang mengatur semua tingkah-

laku manusia muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-

kaidah harām (larangan), fard (kewajiban), makrūh (celaan) dan sunnat (anjuran) 

jauh lebih sempit ruang-lingkupnya jika dibandingkan dengan kaidah jā'iz atau 

mubah. 

Kategori kaidah (jā'iz atau mubah) dalam adat, atau bagian hukum adat, dapat 

dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air, maupun yang 

tumbuh kemudian, selama tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) Islam. 

Melihat hubungan hukum adat dengan hukum Islam dari sudut pandangan ini, akan 

memudahkan kita mempertautkan adat dengan Islam, hukum adat dengan hukum 

Islam.64 

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab fiqih Islam, banyak 

sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar 'urf atau adat, karena para ahli hukum 

telah menjadikan 'urf atau adat sebagai salah-satu alat atau metode pembentukan 

hukum Islam (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975: 479).65 Pernyataan tersebut sejalan 

dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam, yaitu : Al 'adatu 

muhakkamat. Artinya, adat dapat dijadikan hukum Islam.  

 
64 H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 223-230. 

65 Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam (Jakarta; 

Bulan Bintang, 1971), h. 479.  
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan 

hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum, 

telah lama berlansung di tanah air, hubungan akrab dengan masyarakat. 66 

B. Tinjauan Umum Tradisi Mallibu Kampong Perspektif Hukum Adat 

 

1. Tradisi Mallibu Kampong dalam Masyarakat 

Tradisi adalah kebiasaan yang telah tumbuh dan menjadi identitas diri suatu 

aktivitas komunikasi masyarakat yang mengandung unsur religi, sehingga tradisi 

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

agama sangat menentukan tatanam tradisi masyarakat terutama di Sulawesi Selatan.67 

Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, 

yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-

hari. 

Tradisi yang dimaksud adalah tingkah laku, kebiasaan dan aturan-aturan tidak 

tertulis yang dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam konteks ini Koentjaraningrat 

menyatakan sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai moral, dan peraturan 

wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak.68 

Adat Mallibu Kampong merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan di 

Dusun Tampaning, Desa Patampanua, Kabupaten Soppeng, yang salah satu 

simbolnya merupakan perpaduan antara adat dan agama. Adat Mallibu Kampong, 

bersimbol dan mempunyai makna sebagai pagar kampung, ada yang bertindak 

 
66 Fauzy, Sejarah Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 101.  

67 Goenawan Monoharto, Seni Tradisi Onal Sulawesi Selatan (Lamacca Press Makassar: 

2005), h. 5-7.   

68  Ali Anwar, Advonturisme NU (Bandung: Humaniora, 2004), h. 134. 
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sebagai tiang, palang, dan ada yang bertindak sebagai pengikat, sehingga ini disebut 

dengan sappo tefu yang menandakan sebagai pagar. 

 Proses pelaksanaan Mallibu Kampong dimulai dari Mesjid, yaitu anak-anak 

akan menghafal Al-Qur’an mulai dari sejak beranjak dari Mesjid dan mengitari 

kampung, sejak itu anak-anak akan menghafal kurang lebih 1 sampai 2 juz. Setiap 

arah mulai dari arah Utara, Barat, dan  Selatan. 

  Mallibu Kampong merupakan ritual yang dilakukan untuk mengganti bedug 

masjid yang sudah rusak yang diakibatkan oleh rayap. Beduk Sederhana dan tertua 

yang berada di masjid desa tersebut, berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat 

baru bisa diganti ketika melalui proses pesta adat dengan cara Mallibu Kampong 

(Mengarak kerbau keliling kampung). 

Pesta adat ini disaksikan oleh ribuan orang, yang bertajuk pada nuansa 

kearifan lokal sisompullolo atau kebersamaan, dimana warga atau keturunan 

Tampaning yang berada diluar kota dan sudah lama tidak kembali menjadi ajang 

pertemuan mereka, dan kembali ke kampung halaman untuk menyaksikan proses 

sakral tersebut. 

2. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat 

Tradisi dalam arti sempit adalah sebuah gagasan dari masa lalu yang diberi 

makna khusus, yang berasal dari masa lalu atau masa lampau. Tradisi lahir disaat 

tertentu, ketika manusia memutuskan pandangan tertentu dari warisan di masa 

lampau sebagai sebuah tradisi. Tradisi bertahan dalam waktu tertentu dan mungkin 

akan hilang jika bagian-bagian dari tradisi itu dilupakan atau telah telah dibuang. 

Lahirnya tradisi melalui cara yaitu: 

a) Tradisi terbentuk melalui proses kemunculan secara lansung dan tidak 

diharapkan serta melibatkan masyarakat banyak, dengan argumen pribadi 
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tertentu menemukan warisan sejarah yang menarik perhatian, kekaguman, 

dan kecintaan yang kemudian disebarkan melalui banyak cara untuk 

mempengaruhi masyarakat banyak. 

b) Tradisi muncul dengan cara paksaan, sesuatu yang dianggap tradisi dipilih 

dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh orang yang lebih 

berkuasa. 

3. Fungsi Tradisi 

Menurut pendapat Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meskipun 

mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka, menurutnya tradisi 

memiliki fungsi untuk masyarakat yaitu: 

a) Tradisi merupakan prosedur yang turun temurun 

b) Memberikan pembenaran terhadap prinsip hidup, keseriusan dan peraturan 

yang sudah ada. 

c) Sebagai simbol identitas bersama yang meyakinkan, memperkuat loyalitas 

terhadap bangsa, kelompok, dan komunitas. 

d) Membantu menyediakan tempat pelarian, kekecewaan, keluhan, dan 

ketidakpuasan terhadap kehidupan yang modern.69 

 

4. Pengertian Hukum Adat 

Secara sepintas orang mengartikan bahwa hukum adat, adalah hukum yang 

tidak tertulis. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum adat bukan karena 

bentuknya tidak tertulis, melainkan karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran 

 
69 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 74-

75.  
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tertentu.70Olehnya itu, hukum adat tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga 

harus dengan menelusuri dasar pemikiran apa yang melandasinya. 

Terdapat rumusan yang dibuat oleh Van Vollenhoven. Ia yang menyebutkan 

hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang 

pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) 

dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).71 

Nampaknya, definisi tersebut kurang relevan lagi dengan apa yang dinamakan hukum 

adat dalam konteks sekarang. Rumusan Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk 

mendeskripsikan apa yang dinamakan adat recht pada zaman tersebut, bukan untuk 

hukum adat pada masa kini. 

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda; "Adat Recht”. 

yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronye yang kemudian dipakai 

dalam bukunya yang berjudul: "De Atjehers (orang-orang Aceh). Istilah adat recht ini 

kemudian dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-buku pokok 

tentang hukum adat dalam tiga jilid, yaitu: Recht van Nederlandsch (Hukum Adat 

Hindi Belanda).72 

Menurut Bashar Muhammad bahwa, membuat definisi mengenai hukum adat 

sulit sekali, karena;  

1) Hukum adat itu masih dalam pertumbuhan  

2) Hukum adat secara langsung selalu membawa kita kepada dua keadaan 

yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat, yakni;  

 
70 Soediman Kertohadiprodjo, Hukum Nasional Beberapa Catatan (Bandung: Bina Cipta, 

1974), h. 8.  

71 Van Vollenhoven, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia (Jakarta; Jambatan dengan 

Kerjasama Culture Foundation Inc, 1983), h. 14.  

72 Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1991), 

h. 2.  
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a. Tertulis atau tidak tertulis 

b. Pasti atau tidak pasti 

c. Hukum raja atau hukum rakyat73 

Berikut definisi hukum adat menurut beberapa pakar hukum diantaranya:  

1. Menurut Prof Dr. Soepomo 

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan 

legislatif (unstatory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum 

negara (parlemen, dewan propinsi dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai 

peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota 

maupun di desa-desa (costomary law)74 

 Dari penjelasan Prof. Soepomo diatas, dapat dipahami bahwasanya hukum 

adat identik dengan hukum tidak tertulis. Walaupun sebenarnya sekarang sudah 

banyak peraturan atau hukum adat yang telah dibukukan dan menjadi pedoman bagi 

masyarakat adat yang bersangkutan. 

2. Hardjito Notopuro 

 Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri 

khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata 

keadilan dan bersifat kekeluargaan.75Uraian Hardjito Notopuro diatas, juga 

 
73 Muhammad Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar (Cet. X; Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1997), h. 8.   

74 Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952), h. 

30.  

75 Hardijito Notopuro, “Tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum 

Nasional”, dalam Abdulrrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan RI (Jakarta: Cendana 

Press, 1984), h. 19.  
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menjelaskan bahwasanya hukum adat adalah hukum tak tertulis yang merupakan 

pedoman kehidupan bagi masyarakat atau penduduk yang berada dalam lingkungan 

adat tertentu. Peraturan adat tersebut diharapkan mampu memberikan tata keadilan, 

kesejahteraan dan kekeluargaan. 

3. Bushar Muhammad  

Hukum adat terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia 

dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, 

kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut 

dan dipertahankan oleh anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan 

peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para 

penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi 

keputusan dalam masyarakat adat itu, yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, 

pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.76 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa, dengan menghargai pengertian yang dikembangkan 

masing-masing peserta mengenai hukum adat, sesuai dengan pengertian hukum yang 

dianut, hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam 

bentuk perundang-undangan Republik Indonesia 77 

5. Teori hubungan Antara Adat dengan Hukum Islam 

1) Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip 

maupun dari segi pelaksanaan.  

 
76 Muhammad Bushar, Pengantar Hukum Adat  (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1961), h. 30.  

77 BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Bina Cipta, 

1976), h. 234.  
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2) Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam 

pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam.  

3) Hukum Islam me-nasakh  atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan 

lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. 

Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan 

pola lama yang dipraktikkan masyarakat.  

4) Apabila terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum 

adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat 

dapat dilakanakan bila keadaan memungkinkan. 

Uraian di atas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak 

adat tergantung pada unsur mashlahah dan unsur mafsadah. Artinya, selama adat 

tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus 

diberlakukan. Jika dilihat secara menyeluruh, di Indonesia hubungan hukum Islam 

dengan adat telah melahirkan beberapa teori, yaitu: 

1) Teori Receptio in Complexu 

Secara literal, receptio in complex berarti penerimaan secara utuh atau 

meresepsi secara sempurna. Pencetus teori tersebut adalah Lodewijk Williem 

Christian Van den Berg. Ia menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku 

hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen 

berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Muslim berlaku hukum Islam dengan 

berbagai penyimpangan. 

2) Teori Resepsi 

Secara literal, kata resepsi berarti penerimaan atau pertemuan. Teori tersebut 

membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. 

Hukum adat sebagai penerima, sementara hukum Islam sebagai yang diterima. Dalam 
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artian hukum Islam masuk (diterima ke dalam hukum adat. Jadi, hukum Islam baru 

bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat. Dengan demikian, 

secara lahiriah ia bukan lagi hukum Islam malinkan sudah menjadi hukum adat.78 

Teori tersebut didukung oleh Bertrand ter Haar. Menurut Ter Haar, hukum adat 

dan hukum Islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya 

berbeda hukum adat bertolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang 

hukum Islam bertolak dari kitab fikih hasil penalaran manusia.  

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dengan 

membangun teori yang disebut “area hukum” dan “komunitas otonomi”. Vallenhoven 

berusaha menerapkan dualisme hukum, yakni hukum Eropa dan hukum adat. Namun 

kedua teori tersebut ditolak oleh Hazairin, bahkan menuduh teori itu sebagai teori 

iblis,79dan mengatakan bahwa teori itu harus keluar dari bumi Indonesia (receptie 

exit). Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa teori resepsi tersebut sama sekali 

tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk 

agama Islam. 

3) Teori Receptio in Contrario 

Secara literal, receptio in contrario, berarti penerimaan yang tidak 

bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah 

hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. 

Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat Van 

den Berg, dan kebalikan dari teori resepsi dari Snouck.80 

 

 78  Pencetus teori ini adalah Christian Snouck Horgronje. 

 79  Hazairin,Hukum Kekeluargaan Nasional(Jakarta: Tintamas, 1986), h. 29. 

 80 Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, Tahkim, IX, No. 1, (2013): h. 

29-32.  
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6. Eksistensi Hukum Adat di Masa Depan  

 Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati 

perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat 

khusus dalam pembangunan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, hukum adat 

sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (folk law) khas Indonesia sebagai 

representasi dari the living law yang tumbuh dan berkembang berdampingan (co-

existance) dengan sistem hukum lainnya yang hidup dalam negara Indonesia.   

 Sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah “Hukum 

Adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Istilah hukum adat 

dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang 

berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van 

Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. 

Pemerintah Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum 

adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan 

Belanda.  

 Indonesia dikenal hukum adat dan dalam sistem hukum di Indonesia, sistem 

hukum adat hidup berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Bagaimana hukum 

adat itu bisa tumbuh dan berkembang tidaklah tergantung pada kebijakan politik 

pemerintah dalam bidang hukum atau tergantung pada kemauan pembentuk Undang-

Undang. Meskipun tidak disebut secara implicit, tetapi dari beberapa ketentuan 

konstitusi (UUD 1945) menyiratkan eksistensi hukum adat di Indonesia. Dan 

keberadaan hukum adat bukanlah karena adanya aturan peralihan UUD 1945.   

 Mencermati batang tubuh UUD 1945, maka keberadaan hukum adat itu 

integral dengan rumusan Pasal 18B yang menyatakan; Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
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tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-

Undang. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus 

pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat 

bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemuan politik 

penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi.  

 Keberadaan hukum adat semakin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang 

hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan; Mengakui dan menegaskan 

kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua 

hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa 

masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat.  

 Artinya, dimasa depan eksistensi hukum adat tidak hanya menjadi perhatian 

pembangunan hukum nasional, tetapi sekaligus akan menjadi pertimbangan-

pertimbangan dalam pergaulan dunia internasional. Khusunya dengan makin derasnya 

tuntutan globalisasi hukum yang terkadang, bahkan pada saat ini, tampak lebih 

berkembang dalam skala kepentingan hubungan ekonomi yang mereduksi kedaulatan 

hukum negara-negara nasional. Imbasnya tentu akan lebih berat terhadap hukum adat. 

Karena itu di dalam pembangunan hukum nasional, pemerintah harus memberikan 

tempat kepada tumbuh dan berkembangnya hukum adat dengan baik.  

 Dilain pihak, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah, 

maka daerah dapat mengakomodir hukum-hukum adat yang terdapat dalam wilayah 

terorialnya dalam peraturan daerah. Setidaknya peraturan daerah memberi legitimasi 

tentang keberlakuan hukum adat dalam wilayah teritorialnnya baik untuk sebagian 

maupun untuk seluruhnya.   
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 Meskipun di sisi lain kita memahami banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan hukum adat, disamping globalisasi, kemajuan zaman, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional. 

Tetapi dalam perkembangannya saat ini, hukum adat telah memperlihatkan 

peranannya yang luar biasa dalam menyelesaikan dan memberi solusi dalam 

permasalahan sosial.  

 Hukum adat di  samping beberapa faktor lainnya dalam masyarakat hukum 

adat memiliki potensi berkonstribusi dalam mewujukan tujuan dengan, dan hal itu 

tidak selalu dalam wajahnya yang tradisional. Hukum adat bisa tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat adatnya yang modern dan mesti menjadi perhatian 

yang sungguh-sungguh dari setiap pergerakkan globalisasi hukum, karena keberadaan 

hukum adat sudah menjadi bagian dari kesepakatan internasional.81 

C. Tinjauan Umum tentang Teori Alkulturasi 

1. Pengertian Akulturasi 

Akulturasi merupakan suatu perpaduan antara budaya lama dan budaya baru 

yang kemudian diserap dan dimunculkan sebagai suatu kebudayaan baru yang 

dilakukan oleh banyak orang kemudian dijadikan suatu adat kebiasaan masyarakat 

dalam suatu wilayah tertentu. Dalam proses akulturasi tentunya bersifat flexibel 

sehingga dapat diterima dengan baik. Akulturasi adalah tentang peleburan dua 

budaya. Budaya sendiri diartikan sebagai suatu konsep yang membangkitkan minat. 

Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, 

konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar 

 
81 H. Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi 

Adat ke Depan”, Al-Daulah, 5, No.2 (2016): h. 4-10.  



 

53 

 

 

orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.82Akulturasi 

juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendatang untuk menyesuaikan diri 

dengan dan memperoleh budaya lokal. 

2. Proses Terjadinya Akulturasi 

Berkaitan dengan proses terjadinya akulturasi, terdapat beberapa unsur-unsur 

yang terjadi dalam proses akulturasi, antara lain sebagai berikut. 

a) Substitusi Substitusi adalah pengantian unsur kebudayaan yang lama diganti 

dengan unsur kebudayaan baru yang lebih bermanfaat untuk kehidupan 

masyarakat.  

b) Sinkretisme adalah percampuran unsur-unsur kebudayaan yang lama dengan 

unsur kebudayaan baru sehingga membentuk sistem budaya baru.  

c) Adisi adalah perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang lama dengan unsur 

kebudayaan baru sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.  

d) Dekulturasi adalah proses hilangnya kebudayaan yang lama digantikan 

dengan unsur kebudayaan baru.  

e) Originasi adalah masuknya unsur budaya yang sama sekali baru dan tidak 

dikenal sehingga menimbulkan perubahan sosial budaya dalam masyarakat.  

f) Rejeksi adalah proses penolakan yang muncul sebagai akibat proses 

perubahan sosial yang sangat cepat sehingga menimbulkan dampak negatif 

bagi sebagian anggota masyarakat yang tidak siap menerima perubahan. 

 Akulturasi kebudayaan berkaitan dengan integrasi sosial dalam masyarakat. 

Keanekaragaman budaya dan akulturasi mampu mempertahankan integrasi sosial 

 

 82 Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Antar Budaya: Panduan 

berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h.18.  
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apabila setiap warga masyarakat memahami dan menghargai adanya keanekaragaman 

berbagai budaya dalam masyarakat. Sikap tersebut mampu meredam konflik sosial 

yang timbul karena adanya perbedaan persepsi mengenai perilaku warga masyarakat 

yang menganut nilai-nilai budaya yang berbeda. 

Proses akulturasi sudah terjadi sejak zaman dahulu. Seiring dengan 

perkembangan zaman.  

3. Tahapan dalam proses Alkultarasi: 

a) Keadaan sebelum proses akulturasi. 

b) Para individu pembawa unsur-unsur kebudayaan asing. 

c) Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk 

ke dalam kebudayaan penerima. 

d) Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh.  

e) Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan alur pikir yang dapat dijadikan pijakan 

ataupun acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus kepada 

“Analisis ‘Urf Terhadap Adat Mallibu Kampong dalam Tradisi Masyarakat 

Tampaning Kabupaten Soppeng: Formulasi Dialektis Hukum Islam dan Hukum Adat 

terhadap Kondisi Sosial Masyarakat”.  
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Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Berbagai rujukan diolah, 2022. 

 

Tradisi Mallibu Kampong 
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Dialektika/Alkulturasi 

Analisis Hukum 



 

 

56 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. 

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara lansung terhadap objek 

yang diteliti, sehingga penelitian ini menghimpun berbagai fakta yang ada di lapangan.1 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif, sebagai sebuah pisau telaah sebuah kejadian, fenomena, dan 

keadaan sosial, serta gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat2, 

yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, dan  situasi fenomena realita 

sosial yang menjadi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif 

digunakan sebagai langkah penilaian suatu penelitian yang hasil datanya bersifat 

deskripstif (kata-kata tertulis dari subjek yang diamati).3 

Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik terhadap suatu 

objek, kondisi, dan sistem pemikiran, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan 

antara fenomena yang diteliti.4  

 
1 Sugiyono, Memahami Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.  

2  Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. IV; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 121.  

3 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1996), h. 62.  

4 Nurhidayat Muh.Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Makassar; Alauddin University 

Press, 2013), h. 37. 
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Penelitian kualitatif berdasarkan Lexy J. Moleong merupakan sebuah penelitian 

yang mempunyai tujuan guna memahami fenomena apa yang tengah dialami oleh 

subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan5. Peneliti akan 

berusaha mendeskripsikan, menganalisis serta memaparkan Analis ‘Urf  Terhadap 

Adat Mallibu Kampong dalam Masyarakat Tampaning Kabupaten Soppeng (Formulasi 

Dialektis Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Nilai-Nilai Sosial Masyarakat). 6   

2. Lokasi Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di Dusun Tampaning Desa Patampanua Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten Soppeng. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat di 

Dusun Tampaning masih kuat menjaga dan mempertahankan budaya dan tradisi yang 

turun temurun dilestarikan hingga sekarang, dan belum pernah diadakan penelitian 

yang menyinggung tradisi Mallibu Kampong dengan sistem adat istiadat yang masih 

sangat kental. Pilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan bahwa 

tradisi Mallibu Kampong rutin setiap tahun dilaksanakan dan dilakukan secara besar-

besaran. Antusias masyarakat yang datang tidak hanya berasal dari kalangan 

masyarakat setempat, namun banyak masyarakat yang datang dari luar Sulawesi 

Selatan.  

B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologis Normatif, atau Syar’i adalah sebuah pendekatan yang 

memandang bahwa agama dari segi ajarannya yang pokok, yakni  Al-Qur’an 

 
5Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta; Ar-Ruzz, 2016), h. 24.  

6 Burhan Bunging, Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 306.  
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dan Hadis.7 Pendekatan Teologis Normatif berpatokan pada unsur-unsur 

syar’i dari Al-Qur’an dan hadis untuk dijadikan referensi yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.  

2. Pendekatan Fenemonologis yaitu, suatu upaya untuk memahami tingkah laku 

setiap manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka 

bertindaknya.8 Pendekatan fenomenologis mempelajari fenomena manusia, 

dan realitas yang sebenarnya.9 Pendekatan fenomenologi digunakan untuk 

memaparkan makna beberapa pengalaman hidup orang mengenai sebuah 

konsep atau gejala sosial. Dalam teori tindakan sosial dari Max Weber 

dijelaskan bahwa segala tingkah laku manusia pada dasarnya bermakna, 

melibatkan sebuah pemikiran, dan penafsiran.10 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi sebagai metode riset dan observasi lansung, untuk 

mengetahui tindakan dan sikap, kemudian mengkaji kebenaran realitas dan 

kehidupan nyata dari berbagai sudut pandang dan disandingkan dengan unsur 

budaya setempat, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga penelitian 

ini akan menggambarkan bagaimana tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

yang ada di Dusun Tampaning, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.  

 
7Abdul Wahid Haddade, “Menakar Fatwa Keagamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa 

Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012)”, Laporan Hasil 

Penelitian (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2013), h. 37. 

8 Syarifuddin Ondeng, Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam (Cet. I; Makassar: 

Alauddin Press, 2013), h. 177. 

9 Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern. Terj Alimandan (Jakarta: 

Perdana Media, 2007), h. 94.  

10 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Bandung; Remaja Rosdakarya, 20021), h. 61.  
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3. Pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan 

masyarakat serta gejala-gejala sosial lain yang saling berkaitan11 serta suatu 

analisa terhadap keadaan masyarakat, dalam hal ini peneliti berfokus pada 

kondisi dan situasi masyarakat. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa 

pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanam 

kehidupan bersama dalam masyarakat,12 sehingga pendekatan sosiologi 

sebagai salah satu ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia.13 Dalam 

tradisi Mallibu Kampong terjadi interaksi sosial antara masyarakat yang 

terlibat dalam tradisi tersebut, dan terjalinnya ukhuwa (persaudaraan), karena 

adanya kesamaan budaya yang dimiliki. 

4. Pendekatan Antropologi, yaitu ilmu yang  mempelajari tentang manusia dan 

kebudayaannya, mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan 

kebudayaannya14. Dengan pendekatan antropologi dapat ditarik sebagai salah 

satu upaya untuk memahami perkembangan tradisi atau budaya di tengah 

masyarakat,15 sehingga diharapkan tradisi Mallibu Kampong dapat dilihat dari 

sudut pandang manusia sebagai salat satu aset kebudayaan bangsa yang harus 

dilestarikan dan dijaga keberadaannya.  

 
11 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13.  

12 Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 

1983), h. 1. 

13 Dwi Narwuko dan Bagong Suyanto, Teks Pengantar dan Terapan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 

2012), h. 12.  

14 Koetjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX; Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), h. 

5.  

15 Dadang Supardang, Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural (Cet. II; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 163.  
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C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Karena sifatnya 

adalah kajian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 3 jenis data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui teknik 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

intensif terhadap objek yang dieliti. Data Primer adalah data yang diperoleh lansung 

dari sumber pertama.16 Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai masyarakat di 

Dusun Tampaning, khususnya tokoh agama, tokoh adat/petinggi adat dan tokoh 

masyarakat/aparat desa, serta masyarakat yang ikut terlibat lansung dalam tradisi 

tersebut.  

2. Data sekunder  

   Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak lansung melalui berbagai 

media perantara.17 Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena 

sudah tersedia, misalnya di Perpustakaan.18 Data sekunder juga dapat diperoleh dari 

sumber-sumber yang mendukung seperti dokumentasi, arsip desa, balai adat, catatan 

pribadi, buku-buku, laporan ilmiah dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.  

 

 

 
16 Amiruddin dan Zainal Asikij.t.t. Pengantar Metode Peneltian Hukum, h. 30. 

17 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), h. 138.  

18 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Cet. I; Yogyakarta: C.V 

Andi Offset, 2006), h. 11. 
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3. Data tersier 

Data tersier menurut Soejono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: 

Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data 

tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan 

ensiklopedia.19 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi wawancara dan 

dokumentasi. Berdasarkan konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti, untuk mengobservasi perilaku dan partisipan 

dengan cara terlibat lansung dalam aktivitas mereka20. Sutrisno Hadi mengemukakan 

bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia.21 Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap, yang disebut pengamatan lansung,22 

 
19 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. I; Jakarta: t.t, 1984), h. 12.  

20 John W. Creswell, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), h. 24.  

21 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 166. 

22 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 162.  
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maka sangat diperlukan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja pancaindra mata.23  

Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi objek-objek yang lain. Dari 

segi prosesnya, obeservasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti 

terlibat dengan kegiatan orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak 

terlibat dan hanya sebagai peneliti independen). Teknik observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tehnik observasi non pasrtisipan dalam artian peneliti 

mengamati masyarakat yang melakukan tradisi tersebut, dan memperhatikan segala hal 

yang erat kaitannya dengan tradisi Mallibu Kampong. 

2. Wawancara (Interview),  

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

lansung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden untuk dicatat atau 

direkam24, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi.25 Wawancara 

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

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu26. Wawancara 

dilakukan dengan pertanyaan yang “Open ended” (wawancara yang jawabannya tidak 

terbatas pada satu tanggapan saja), dan mengarah pada pendalaman informasi.  

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya. 

Narasumber yang berperan dalam penelitian ini adalah, tokoh agama, tokoh 

 
23 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 

2007), h. 118.  

24 Irawan Soehartno, Metode Penelitian Sosial (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 68. 

25 Masri Singrimbun dan Sofyan Effendy, Metode Penelitian Survei Jakarta: LP3ES, 1989), h. 

192. 

26 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi, h. 58.  
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masyarakat, tokoh adat/petinggi adat, perangkat desa lainnya, unsur akademis, dan 

elemen masyarakat yang mengetahui secara detail tradisi Mallibu Kampong.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan transkrip, buku, dokumen,27 

dan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk laporan. Teknik 

dokumentasi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan teknik data lainnya. 

Tidak semua kondisi dan kejadian pada masa tertentu terekam secara indrawi dan 

seluruhnya mampu tersimpan dalam memori setiap orang.28  

Metode ini digunakan dalam mencari referensi tambahan untuk menguatkan 

hasil kajian. 29  Dokumentasi berupa foto yang diperoleh secara lansung dari tradisi 

Mallibu Kampong, serta mengamati, mengkaji, dan mempelajari buku-buku , dokumen 

serta arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 30 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.31 Instrumen penelitian yang baik 

akan menghasilkan data yang valid. Penulis adalah instrumen utama dalam penggalian 

 
27 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 131.  

28 Ahmadin, Penelitian Sosial (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 108.  

29 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.361.  

30 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.  

31 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian,  h. 74. 
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dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan.32 Instrumen lain yang 

digunakan adalah : 

1. Pedoman wawancara, adalah daftar pertanyaan yang menjadi alat pengarah 

dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada saat tanya jawab atau dialog 

lansung.  

2. Alat tulis menulis, digunakan dalam proses penelitian yang berfungsi dalam 

mempermudah proses pengumpulan data dalam bentuk tulisan untuk diolah 

lebih lanjut.  

3. Rekaman melalui handphone (Recording), berfungsi untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan dengan informan dan kamera untuk mengambil 

gambar di lapangan pada saat wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah bagian yang penting dalam penelitian, dengan analisislah, 

data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.33 

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan34. Dalam teknik analisis data, terdapat tiga 

komponen utama antara lain : 

 

 

 

 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 305.  

33 Moh.Nazir, Metode Penelitian, h. 346. 

34 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Cet. 

I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104. 
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan 

dan pemetaan (persamaan dan perbedaan)35 dari data yang diperoleh di lapangan. 

Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah 

dikumpulkan. Dengan demikian reduksi data dapat diartikan suatu bentuk analisis yang 

menanjamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan menstrukturkan data sehingga 

dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui 

ringkasan atau uraian yang singkat.   

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu 

kesimpulan dari  penelitian yang akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan 

kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, dan tabel. 

Informasi berupa data yang peneliti dapatkan dari Dusun Tampaning Kabupaten 

Soppeng, untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut pada tahap selanjutnya. 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

 Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian, sehingga 

kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

sehingga hasil penelitian dapat dipercaya,36 sehingga menghasilkan jawaban atas 

penelitian berdasarkan hasil analisi data. Dengan demikian, analisis pengolahan data 

yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil interview secara 

 
35 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Makassar: Shofia, 

2016), h. 72.  

36 H.B Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta, 2006, h. 113-116. 
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mendalam, kemudian mereduksi data dalam hal ini peneliti memilah data yang mana 

dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah itu 

peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan implikasi penelitian 

sebagai bagian akhir dari penelitian ini.  

 

F. Pengujian Keabsahan Data  

 Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta 

menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat 

kualitas dan kepercayaan yang tinggi, sehingga perlu melewati pengujian data sesuai 

dengan prosedur sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan penelitian yang baru atau 

memproduksi temuan baru. 

 Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat maka dalam penelitian ini harus 

didukung dengan data yang tepat. Derajat kepercayaan akan menggambarkan 

kesesuaian penelitian dengan konsep yang benar, sesuai dengan sasaran penelitian. 

Informasi yang diperoleh perlu diteliti kebenarannya dengan melakukan berbagai 

macam perbandingan yang diperoleh dari sumber yang lain. 

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara 

sumber, teori, maupun metode atau teknik penelitian. Triangulasi terbagi menjadi tiga 

yaitu: triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori.37 

 
37 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006). 
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1. Triangulasi sumber data, yaitu teknik pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber.  

2. Triangulasi teknik atau metode yaitu teknik yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, 

yang digunakan dalam penelitian, misalnya membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data 

dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi.38 

3. Triangulasi Teori, yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait secara 

lansung dengan data penelitian. Teori ini berasumsi bahwa jika analisis telah 

menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari 

analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding 

atau penyaring.39 

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian sesuai 

dengan apa yang ada dilapangan, dan memenuhi standar objektifitas, sehingga 

kesahihahan data menjadi standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang 

menekankan pada data atau informasi. 

 
38 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015).  

39 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng 

Gambar 4.1 Letak Kabupaten Soppeng 

Sumber Data: Profil Kabupaten Soppeng Tahun 2020 

 

2. Profil Kabupaten Soppeng 

a. Letak Geografis  

Kabupaten Soppeng berada di titik koordinat 4o6’00’’ hingga 4o32’00’’ Lintang 

Selatan dan 119o47’18’’ hingga 120o06’13’’ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah 

Kabupaten Soppeng berbatasan1 : 

 
1 Profil Kabupaten/Kota, (Laporan), Soppeng, (Studio 2020). 
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1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan 

Kabupaten Wajo. 

2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone. 

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidrap. 

b. Topografi 

Topografi daerah Kabupaten Soppeng bervariasi dari dataran rendah hingga 

dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Soppeng terletak pada ketinggian mulai dari 1 mdpl 

sampai dengan ketinggian 1.500 mdpl. Wilayah Kabupaten Soppeng mempunyai 

dataran tinggi sesuai dengan pengembangan tanaman perkebunan dan kehutanan untuk 

kepentingan ekonomis maupun ekologis (mengurangi bahaya banjir, erosi dan tanah 

longsor). Tanaman padi – palawija dan hortikultura mempunyai sebaran yang luas 

mulai dataran rendah sampai pegunungan, sehingga bisa dikembangkan di semua 

bagian wilayah Kabupaten Soppeng, perikanan potensial dikembangkan di wilayah 

Donri – Donri dan Marioriawa. 

c. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi 

 Luas wilayah Kabupaten Soppeng secara keseluruhan yaitu 1.500 km2 dengan 

ketinggian antara 1 meter hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng 

tidak memiliki daerah pesisir pantai, sekitar 77 % dari total desa/kelurahan di 

Kabupaten Soppeng bertopografi dataran. Pembagian wilayah Kabupaten Soppeng 

disajikan pada tabel berikut.2 

 

 

 
2 BPS Kabupaten Soppeng, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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Tabel. 3 

Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 20203 

No. Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 

1. Marioriwawo 300 20,0 

2.  Lalabata 278 18,5 

3. Liliriaja 96 6,4 

4. Ganra 57 3,8 

5. Citta 40 2,7 

6. Lilirilau 187 12,5 

7. Donri-Donri 222 14,8 

8. Marioriawa 320 21,3 

Total 1.500 100,0 

Sumber Data: Profil Desa Patampanua Tahun 2020 

 Berdasarkan Tabel 3, wilayah Kabupaten Soppeng terbagi menjadi 8 

kecamatan, meliputi Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, 

Lilirilau, Donri-Donri dan Marioriawa. Kecamatan Marioriawa menjadi kecamatan 

terluas, dengan luas wilayah sebesar 320 km2 atau sekitar 21,3 % dari total luas 

Kabupaten Soppeng. Sedangkan Kecamatan Citta merupakan kecamatan dengan luas 

wilayah terkecil, yaitu 40 km2 atau 2,7 % dari total luas Kabupaten Soppeng.4 

3. Profil Kecamatan Marioriawa 

Kecamatan Marioriawa memiliki luas wilayah 320 km2 yang terbagi ke dalam 10 

wilayah desa dan kelurahan. Desa/kelurahan yang memiliki wilayah terluas yaitu Desa 

Bulue dengan luas 106 km2 atau sekitar 33,12 persen luas wilayah Kecamatan 

 
3 Profil  Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022. 

4 BPS Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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Marioriawa. Kecamatan Liliriaja berada pada ketinggian antara 5 - 920 meter di atas 

permukaan laut. Jarak ibu kota Desa Patampanua ke ibu kota Kecamatan Marioriawa 

sejauh 12 km dan merupakan ibu kota desa terjauh. Kecamatan Marioriawa memiliki 

topografi cenderung datar. Namun begitu, ada sebanyak 3 desa yang memiliki topografi 

berbukit-bukit diantaranya Desa Patampanua, Laringgi dan Bulue. 

Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Marioriawa 

No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah Persentase 

1. Patampanua 34 10,62 

2. Panincong 21 6,56 

3. Tellulimpoe 47 14,69 

4. Attang Salo 22 6,87 

5. Kaca 11 3,44 

6. Limpomajang 30 9,37 

7. Batu-Batu 3 0,94 

8. Manorang Salo 11 3,44 

9. Laringgi 35 10,94 

10. Bulue 106 33,33 

Total 320 100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2020 

Kecamatan Marioriawa terdiri dari 5 desa dan 5 kelurahan. Satuan Lingkungan 

di bawah desa dan kelurahan terdapat sebanyak 7 Lingkungan, 12 Dusun, 55 RW dan 

159 RT. Jumlah penduduk Kecamatan Marioriawa tahun 2019 sebanyak 28.122 orang 

yang terdiri dari 13.477 laki-laki dan 14.645 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak 
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ada di Kelurahan Manorang Salo sebanyak 3.942 orang. Rasio jenis kelamin 

Kecamatan Mqrioriawa sebesar 92 yang berarti ada sebanyak 92 laki-laki diantara 100 

perempuan. 

4. Profil Desa Patampanua 

Desa Patampanua merupakan hasil pemekaran dari Desa Panincong. 

Berdasarkan wilayah administrasi Desa Patampanua berbatasan langsung dengan :  

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tellulimpoe dan Desa Panincong 

2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lalabatariaja 

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tottong dan Desa Kessing 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulue 

Gambar 4.2 Peta Administrasi Desa Patampanua 

Sumber Data: Profil Desa Patampanua Tahun 2020 
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Desa Patampanua memiliki luas Wilayah ±7.202 Ha. Secara administrasi Desa 

Patampanua terdiri atas dua Dusun, yaitu Dusun Kawarang dan Dusun Tampaning. 

Berikut profil Desa Patampanua berdasarkan jumlah keluarga, jumlah penduduk dan 

topografi, yaitu sebagai berikut5 : 

Tabel. 4 

Jumlah Penduduk Desa Patampanua berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah Penduduk (orang) Persentase (%) 

1. Petani/Pekebun 500 45 

2. Pegawai 204 18 

3 Peternak 19 2 

4 Wirausaha 381 35 

Total 1104 100 

Sumber Data: Profil Desa Patampanua Tahun 2020 

Berdasarkan Tabel 4, sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa 

Patampanua yaitu bekerja sebagai petani dengan jumlah persentase 45% yang terdiri 

usahatani persawahan dan perkebunan.6 

Desa Patampanua  merupakan salah satu desa dari 10 (Sepuluh) desa dan 

kelurahan yang ada di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Desa Patampanua 

ini  terdiri atas dua (2) dusun yaitu Dusun Kawarang dan Dusun Tampaning. Desa 

Patampanua mempunyai sejarah sebagai berikut:7 

 

 

 
5 Sumber Data BPS Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022.  

6 Profil  Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022.  

7 Profil Kabupaten/Kota, (Laporan), Soppeng, (Studio 2020). 
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a) Pembentukan Desa Patampanua 

Desa Patampanua merupakan pemekaran dari Desa Panincong berdasarkan 

Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 

176/II/1989, Tanggal 17 Februari 1989 Tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi 

Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng. 

b) Asal usul nama desa 

Asal mula inisiasi pemekaran Desa Panincong dimulai sejak tahun 1984 setelah 

remaja LKMD Desa Panincong atas nama Sawidi Bin Baco dan Alm/ A. Baso 

Amiruddin Bin H.Ali Rayong Amir mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Bangdes dan Kabag Pemerintahan Umum Kab. Soppeng dengan Tema Pengembangan 

Ekonomi Desa yang salah satu materinya tentang Persyaratan suatu desa untuk di 

mekarkan. 

Hasil dari pelatihan tersebut disampaikan kepada kepala Desa Panincong (Alm. 

H. Hasan Yunus) dan direspon baik dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat 

untuk membahas tentangan rencana pemekaran Desa Panincong. Selanjutnya 

diadakanlah musyawarah desa yang dihadiri oleh8 : 

1) Lamiddi     : Ketua RK I Dari Panincong 

2) Muh.Nur     : Ketua RK II Dari Panincong 

3) Lagodang      : Ketua RK III Dari Panincong  

4) Hasan T     : Ketua RK IV Dari Panincong 

5) Samudda      : Ketua RK V Dari Panincong 

6) H.Muh. Idris    : Ketua RK I Dari Kawarang 

7) Ambo Katenni    : Ketua RK III Dari Medde 

 
8 Profil Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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8) Lapereng      : Ketua RK V Dari Alompang 

Dari musyawarah tersebut memunculkan usulan nama untuk Desa pemekaran 

sebagai berikut : 

a) Lamiddi mengusulkan nama Mattiro Bulu Karena memiliki potensi 

pegunungan  

b) Ambo Katenni Mengusulkan nama Sadar agar masyarakat sadar untuk 

berkumpul dalam satu kampong karena pada waktu itu masih perpisah-

pisah namun usulan ini di kritisi oleh H.Muh. Idris dengan alasan kalau ada 

masyarkat yang bersengketa berarti tidak sadar sehingga tidak sesuai 

dengan nama desanya. 

c) H. Muh. Idris mengusulkan nama Patampanua, karena terdiri dari empat 

kampong yang digabung menjadi satu yaitu Kawarang, Medde, Alompang, 

dan Tampaning. Serta dalam sejarahnya empat kampong tersebut pernah 

dipimpin oleh  kepala kampong dan memiliki Rinci. Usulan inilah yang 

disepakati untuk dijadikan nama desa untuk pemekaran Desa Panincong 

yakni Desa Patampanua yang berarti 4 kampung yang digabung menjadi 

satu.9 

Pada tahun 1985 berdasarkan hasil musyawarah tersebut, pemerintah Desa 

Panincong menyerahkan rancangan Desa persiapan Patampanua untuk dibahas oleh 

LMD menjadi keputusan desa yang tertuan dalam keputusan Desa Panincong, Nomor 

: 3 Tahun 1985, Tanggal 27 Juli 1985. Selanjutnya diusulkan ke Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Soppeng melalui Camat Marioriawa untuk diusulkan kepada Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Selawesi Selatan, nomor 140/1712/Pem/1985, tertanggal 11 

 
9  Profil Kabupaten/Kota, (Laporan), Soppeng, (Studio 2020). 
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Oktober 1985, Perihal usul Pemecahan Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Soppeng.10 

Pada tanggal 16 Juli 1987 ditetapkanlah pengesahan desa persiapan 

Patampanua denga Keputusan Gubernur Kepal Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Nomor : 937/VIII/1987, Tentang Pengesaha Desa Persiapan Dalam Wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng  

Selama menjadi desa persiapan kurang lebih dua tahun, Desa Patampanua 

dipimpin oleh Bapak H.A. Abd. Rahman sampai di terbitkannya keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 175/II/1989 tentang Pembentukan 

Desa Persiapan menjadi Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng. 

c) Asal usul nama kampung 

Desa Patampanua terdiri dari empat kampong yang digabung menjadi satu 

yakni kampong Kawarang, Medde, Alompang, Tampaning yang masing-masing 

mempunyai Sejarah : 

a. Kawarang  : Berasal dari kata Awarang yaitu sejenis rumput yang dulunya 

sebelum menjadi kampong, kawaran terdiri dari Rumput Awarang. 

b. Medde : Berasal dari nama orang yang bernama   Lamadde 

c. Alompang : Asal kata Tanah Silumpangen yang berarti tanah yang 

dikelilingi oleh gunung 

d. Tampaning : Berasal dari kata Mattampa atau Pangobbi atau Mattampa 

Walie karena Natampai wali-wali ana kampongna yaitu Penre, Padali, 

Kajuara, Mario yang dalam sejarahnya Tampaning adalah Pusat 

Pemerintahan. 

 
10 Profil  Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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d) Perjalanan Pemerintahan Desa Patampanua 

Dalam perjalanan pemerintahan Desa Patampanua dari terbentuknya sejak 

tahun 1989 sampai sekarang ini, telah dinakhodai oleh 4 kepala desa dan 2 

ketua BPD sebagai berikut : 

1) Kepala Desa :  

✓ H. A. ABD. RAHMAN  : Periode 1989-1998 

✓ H. SUPU MANRU  : Periode 1998-2006 

✓ MUH. RIDWAN, S.Sos : Periode 2006-2012 

✓ AMIRUDDIN, S.Ag  : Periode 2012-2018  

✓ AMIRUDDIN,S.Ag   : Periode 2018-Sekarang 

2) Ketua BPD : 

✓ H. HAFID T. A. Ma.Pd : Ketua BPD periode 2003-2008 

✓ H. HAFID T. A. Ma.Pd : Ketua BPD periode 2008-2014 

✓ IRAWATI   : Ketua BPD periode 2014-202011 

5.   Sejarah Pembentukan Dusun Tampaning 

 Kampung Tampaning diperkirakan dibentuk pada 700 tahun yang silam 

 yang ditandai dengan peninggalan sejarah berupa : 

a. Assigajangenge : Tempat pengambilan keputusan terakhir didalam 

menyelesaikan perkara setelah melalui mediasi namun tidak menemukan 

kesepakan dengan sistem Sigajang ( berkelahi menggunakan parang atau 

badik). 

 
11 Profil Desa Patampanua, Kecamatan Mariorawa, tahun 2022, Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, ( 20 Juli 2022). 
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b. Paddemmengnge : Tempat mensucikan diri bagi yang hidup dalam 

perkelahian dan dinyatakan benar dalam sengketa dengan cara dimandikan. 

c. Pattunungnge  :  Tempat pembakaran mayat bagi yang meninggal 

dalam   perkelahian dan dinyatakan bersalah dengan cara dibakar dan abunya 

disimpan dalam guci ( sejenis agama Hindu ).12 

6. Perjalanan Pemerintahaan Tampaning 

Dalam perjalanan pemerintahan di Tampaning maka di bagi pada empat 

Masa yaitu : 

a. Zaman Sebelum Islam datang (Pra Islam) 

Sistem pemerintahan Tampaning di dalam mengambil keputusan setelah 

melalui mediasi namun tidak ada penyelesaian maka keputusan terakhir 

bagi pihak yang bersengketa adalah sistem Sigajang (berkelahi 

menggunakan Parang / badik ) dan bagi yang masih hidup dinyatakan 

benar  dan yang meninggal dinyatakan bersalah disaksikan oleh seluruh 

masyarakat  dan pemerintah. 

b. Zaman Sesudah Islam datang (Pasca Islam)  

Masuknya Islam di Tampaning di bawah oleh Lamassanatung (Puang      

Guru) Putra dari pasangan Guru Balo (Penre) dan Idenden (Penre) yang   

merupakan Cucu dari Syekh Yusuf dari kabupaten Gowa. Masuknya 

Islam di Kabupaten Soppeng pada tahun 1609. Berkembangnya Islam di 

Tampaning ditandai dengan munculnya Al-Quran, Buku Khutbah, 

Tasbih, Bilal (Tongkat) yang diyakini oleh  masyarakat sebagai 

 
12 Profil  Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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Manurung serta adanya kuburan Islam yang masih terpelihara 

keasliannya sampai sekarang ini. 

c. Zaman Pemerintahan Kerajaan 

Asal usul sistem kerajaan di Tampaning berasal dari Pajung Ri Luwu 

yang putranya antara lain : 1. Latumpa (Datu Padali )  2. Ladarapung 

(Datu Tampaning ) 3.Latemmu Page (Datu Mario ) 4. Lapateddungi  

(Datu Kajuara). Ladarapung ( Datu Tampaning ), melahirkan Putra Arung 

Latoa yang kawin dengan Iwellu Arung Tampaning (Putri datu latumpa ) 

lahir Labattoa Arung Tampaning kawin dengan Isamauru arung Mario 

(Putri Arung mario).  

Lapawellangi, cucu Datu Mario Latemmu Page melahirkan Putri  

Icamming Arung Tampaning kawin dengan Lapassawung Arung 

Kalola (Petta tonronge) yang menjelang akhir hayatnya berwasiat 

kepada anaknya agar dikebumikan di daerah tonronge sebelah utara 

Tampaning agar dapat melihat tanah kelahirannya yaitu Kalola ( Kab. 

Wajo )dari perkawinannya lahir Lasulo Petta cambang arung Tampaning 

kawin dengan  I takkalala arung Padali lahir Lapalalloi Arung 

Dg.Palliweng, I Raden Arung Tampaning, Lakalelleng Arung Dg. 

Pawellang . 

La Siame Arungnge Dg. Maggangka diangkat menjadi Sulewatan di 

Tampaning kawin dengan I Rellang (Putri Puang Guru Lamassanatung ) 

dan melahirkan Putra yang menggantikan kedudukannya bernama 

Laongki Dg.Manantang ( Sulewatang Tampaning ) digantikan Putranya 



80 
 

 
 

Lapajara Dg.Mangiri  pada tahun 1934 -1935, digantikan Saudaranya 

Lacappa Dg. Pagessa Pada Tahun 1935-1960. 

d. Zaman Pemerintahan Kepala Desa 

Pada tahun 1960, Bupati Soppeng H.A.MADE ALIE melantik Ibrahim Dg. 

Manassa sebagai Kepala Desa Tampaning Periode 1970-1972 dengan 

wilayah pemerintahan Kampung Tampaning, Kampung Alompang, 

Kampung Medde, Kampung Kawarang dan berkantor di Kawarang ( 

Sekarang SDN 63 kawarang ). Pada tahun 1973 Desa Tampaning digabung 

ke Desa Panincong dibawah pemerintahan H.Hasan Yunus dan kepala 

kampung Tampaning  oleh Kopral Aziz. Pada tahun 1987 -1989 menjadi 

Desa persiapan Patampanua yang dipimpin oleh Kepala Desa, Persiapan H. 

A. Abd Rahman. 

Pada tahun 1989 tepatnya 17 Februari 1989 maka ditetapkanlah Desa 

Patampanua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

I Sulawesi Selatan, nomor 175/II/1989, tanggal 17 Pebruari 1989, tentang 

Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa Dalam Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Soppeng, dan sejak tahun 1989 sampai sekarang ini, telah 

dinakhodai oleh 4 kepala desa.13 

B. Makna simbolik yang terkandung dalam proses tradisi Mallibu Kampong 

pada masyarakat Tampaning Kabupaten Soppeng 

        Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dikenal memiliki keragaman budaya yang 

bernilai tinggi dengan ciri khas yang berbeda-beda, misalnya pengetahuan tradisional, 

cerita rakyat, permainan rakyat, ungkapan tradisional, makanan tradisional, senjata 

 
13  Profil  Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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tradisional, arsitektur, pakaian adat dan tradisi upacara ritual, yang masih di temui di 

era sekarang. 14 

          Kehidupan manusia tidak terlepas dari transformasi tradisi, meskipun telah 

banyak pengaruh budaya yang menghampiri. Meskipun berada di tengah era 

globalisasi tetapi tetap menjadi bagian yang sakral dalam kehidupan manusia, karena 

apabila melanggar suatu tradisi yang ada, dianggap tidak baik selama tradisi tersebut 

tidak bertentangan dengan norma-norma agama,15 sehingga sebagian orang masih 

menggeluti ritual kepercayaan orang-orang terdahulu yang disinggung dalam Al-

Qur’an. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ma’idah/5:104 

سُوْلِ قاَلوُْا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ   وَاذِاَ قيِْلَ لهَُمْ  ُ وَالِىَ الرَّ تعَاَلوَْا الِٰى مَآ انَْزَلَ اللّٰه

لََ يهَْتدَُوْنَ    اٰباَۤءَناَ ۗ اوََلوَْ كَانَ اٰباَۤؤُهُمْ لََ يعَْلمَُوْنَ شَيْـًٔا وَّ

Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang 

diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi 

kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah 

(mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang 

mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?16 

        Ritual keagamaan atau tradisi memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat 

yang akan bertahan lama dan tidak akan mudah hilang, seperti dalam teori fungsional 

bahwa segala sesuatu yang memiliki fungsi tidak akan mudah lenyap dengan 

sendirinya. Kebutuhan sosial dapat disalurkan pada tradisi yang dilakukan oleh 

 
   14 Syahdah, “Ziarah Kajian Budaya”, 13, No. 1, (2017): h. 2. 

   15 Muhammad Idrus Ramli, Membedah Bid’ah dan tradisi dalam Perspektif ahli Hadist dan 

Ulama Salaf (Surabaya: Khalista, 2010), h. 39.   

16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99. 
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masyarakatnya. Tradisi membantu memperkuat solidaritas sosial dari sekolompok 

masyarakat. 

        Tradisi merupakan kebiasaan atau sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan 

berulang-ulang dengan cara yang sama. kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan 

secarara terus menerus karena dianggap bermanfaat sehingga terus dipertahankan. 

Salah satu tradisi yang terus dipertahankan adalah Mallibu Kampong yang merupakan 

kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Dusun Tampaning, Desa Patampanua, 

Kabupaten Soppeng, yang salah satu simbolnya merupakan perpaduan antara adat dan 

agama.  

       Tradisi Mallibu Kampong, pada dasarnya berasal dari kata Mallipu asal dari kata 

“Isalipuri”, yang bersimbol dan mempunyai makna sebagai pagar kampung, ada yang 

bertindak sebagai tiang, palang, dan ada yang bertindak sebagai pengikat, sehingga ini 

disebut dengan sappo tefu (pagar jadi), yang menandakan sebagai pagar atau memagari 

kampung, seperti kebun harus dipagari agar tidak masuk hal-hal yang dapat 

menganggu atau merusak.  Mallibu kampong dilaksanakan oleh warga keturunan 

Tampaning, dan ada 7 orang  inti yang melaksanakan proses Mallibu Kampong dengan 

tugas yang berbeda-beda, pada saat Mallibu Kampong dilaksanakan, shalawat terus 

dikumandangkan tiada henti sampai selesainya dikelilingi kampung tersebut. 

Hasil wawancara dengan Bapak Lanaga (Kepala Adat di Dusun Tampaning, 

umur 92  tahun, mengungkapkan bahwa : 

 “ Mallibu kampong artinya melindungi kampung dari hal-hal yang buruk 

sehingga perlu dipagari supaya terlindungi, dan saya sebagai sanro kampong 

yang memegang Al-Qur’an dan posisinya paling di depan, kemudian disusul 

Imam dan seterusnya sampai susunan ketujuh, kemudian yang dibaca adalah 

Shalawat Temmappettu”. Ada 2 jenis kegiatan Mallibu Kampong yang sering 

dilaksanakan, yakni Mallibu Kampong yang rutin dilaksanakan setiap tahun, 



83 
 

 
 

dan Mallibu Kampong yang dilaksanakan setiap 1 kali dalam 10 tahun, yang 

ditandai dengan rusaknya bedug Masjid yang rusak17  

Adapun hasil wawancara dari Bapak Nurman selaku Imam Masjid di Dusun 

Tampaning, mengatakan bahwa: 

“Mallibu Kampong artinya pagar kampung yang dilaksanakan setiap bulan 8 

dan dilaksanakan pada hari Jumat, di akhir  bulan. Pada saat dilaksanakan 

tradisi tersebut ada 7 orang yang mempunyai tugas inti”.18 Tradisi ini ada dua 

versi, yakni tradisi Mallibu Kampong dengan mengelilingi kampung 

membawa Al-Qur’an dan tradisi Mallibu Kampong dengan menggarak 

Kerbau keliling kampung. 

Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin (Kepala Desa di Dusun Tampaning, 

Desa Patampanua, mengungkapkan bahwa: 

“Mallibu Kampung  atau Massappo Wanua, adalah ritual atau tradisi yang 

dilaksanakan sebagai benteng atau pagar kampung dengan susunan 

pelaksanaan sebagai berikut :  

1) Sanro Wanua sebagai benteng dengan membawa Al-Qur’an dengan 

bacaan tahmid, tahlil, takbir, dan shalawat dengan suara yang jelas 

2) Imam Kampung sebagai Tiang (Ana Kaju) dengan bacaan tahmid, tahlil, 

takbir, dan shalawat dengan suara yang halus 

3) Katte sebagai Palang (Pamare) dengan bacaan shalawat 

4) Katte sebagai Pengikat ( Passio) dengan bacaan shalawat 

5) Muadzin yang adzan di setiap penjuru arah: Utara, Barat, Selatan, 

Timur. 

6) Sarapping sebagai  penyambung informasi (Sappo Tepu) dengan bacaan   

shalawat dengan suara yang sangat keras dan diikuti oleh seluruh warga   

masyarakat. 

 
17 Lanaga, (umur 92 tahun), Petani, Wawancara, Dusun Tampaning, 10 Juli 2022. 

18 Nurman, (umur 51 tahun), Petani, Wawancara, Dusun Tampaning, 10 Juli 2022. 
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7) Seluruh warga masyarakat Tampaning khusus laki-laki mulai dari anak- 

anak, remaja sampai orang tua dengan bacaan shalawat secara bersama 

sama. 

“Kegiatan ini dimulai dari Masjid dan mengelilingi seluruh wilayah kampung 

di Tampaning dan berakhir di Masjid dan dilaksanakan pada bulan Agustus 

setiap tahunnya. Tradisi Mallibu Kampung ada dua macam, ada yang skala 

kecil, yakni setiap tahun dilaksanakan, dan ada yang skala besar, yakni setiap 

10 tahun sekali.”19 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Mallibu 

Kampong adalah pagar kampung untuk melindungi kampung tersebut dari hal-hal 

negatif. Tradisi Mallibu Kampong ada dua jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu tradisi 

Mallibu Kampong skala kecil yang setiap tahun dilaksanakan, dan tradisi Mallibu 

Kampong skala besar, yakni setiap 10 tahun sekali dilaksanakan. 

Hasil wawancara  oleh Bapak Lanaga selaku Ketua Adat/sanro wanua) 

mengatakan bahwa: 

“ Pada saat Mallibu Kampong dilaksanakan ada Al-Qur’an, yang saya pegang 

disebut Al-Qur’an manurung dan jika sudah disepakati waktu Mallibu 

Kampong masyarakat akan membersihkan jalan yang akan dilewati, dan adat 

disini yang memegang Al-Qur’an adalah Sanro Kampong yang artinya  nenek, 

Kepala (Imam) disebut Ambo maksudnya bapaknya masyarakat, saking 

dijunjungnya adat disini. Pada saat dikelilingi kampung saya baca shalawat 

terlebih dahulu dan kalau saya sudah selesai membaca shalawat nanti 

dilanjutkan dibelakang saya sehingga intinya kita ganti-gantian sehingga 

sangat ramai dan semangat”.20 

Terkait mengenai pelaksanaan Mallibu Kampong dilanjutkan oleh wawancara 

peneliti denga bapak Mukhril Azhari mengatakan bahwa: 

“Kampung yang dikelilingi itu selain kita baca terus menerus shalawat, kita 

juga kita adzan di empat sudut yaitu menghadap Barat, Timur, Utara, dan 

Selatan. Adzan dilaksanakan karena merupakan seruan  dari Allah dan 

Rosulnya kepada umat manusia supaya kita selalu mengingat Allah dan 

 
19 Amiruddin, Kepala Desa Patampanua, Wawancara, Dusun Tampaning, 15 Juli 2022. 

20 Lanaga, Kepala Adat, Wawancara, Dusun Tampaning, 20 Juli 2022. 
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kampung kita dilindungi. Setelah selesai dan kembali ke Masjid. Leppe-leppe 

dan bokong yang dibawa tadi, dan akan dibagikan oleh masyarakat untuk 

dimakan. Leppe-leppe dan Bokong mempunyai makna, dimana Leppe-leppe 

mengandung arti “lepas” maksudnya lepasmi lagi acara setahun itu, dan 

Bokong artinya Yabbokorenni maksudnya “selesai mi”.21 

Adapun hasil wawancara dari ibu Hastati sebagai salah satu warga masyarakat 

di Dusun Tampaning menyatakan bahwa: 

“ Pada saat Mallibu Kampong dilaksanakan, ada kesepakatan oleh masyarakat 

di Dusun Tampaning dari dulu sampai sekarang, untuk membuat  Leppe-leppe 

dan bokong, setiap rumah masing-masing membawa 7 Leppe-leppe dan 

Bokong,  kedua makanan tersebut mempunyai makna khusus”.22 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Mallibu 

Kampong mempunyai makna tersendiri mengapa kemudian sudah menjadi tradisi 

masyarakat yang ada disana, dimana Mallibu Kampong maksudnya  adalah pagar 

kampung agar terlindungi. Pada saat saat Mallibu Kampong di laksanakan ada 2 

makanan yang dibawa ke Masjid yaitu Leppe-leppe dan Bakong dengan jumlah 

masing-masing 7 buah, berikut makna dari dua makanan tersebut dan angka 7: 

1. Leppe-leppe maksudnya “leppeni” artinya lepas, sehingga dianggap 

Mallibu Kampong sudah lepas 1 tahun. 

2. Bokong maksudnya yabbokorenni, artinya sudah selesai kewajiban 

masyarakat melaksanakan Mallibu Kampong di tahun tersebut. 

3. Jumlah Tujuh, maksudnya “mattujui” artinya semoga hal yang dilakukan 

sampai pada tujuannya.  

 

 

 
21 Mukhril Ashari, Staff BPD, Wawancara, Dusun Tampaning, 20 Juli 2022. 

22 Hastati, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Dusun Tampaning, 10 Juli 2022. 
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Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 

Budaya masyarakat Tampaning yang merupakan warisan leluhur dari nenek 

moyang secara turun menurun dilestarikan dalam bentuk tradisi yang dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tradisi Mallibu Kampong Skala Kecil 

Tradisi yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya dengan 

mengadakan ritual : 

a. Mengelilingi Kampung  ( Mallibu Kampung  atau Massappo Wanua) 

  Tujuan  ritual ini sebagai benteng atau pagar kampung dengan susunan 

pelaksanaan sebagai berikut : 

1) Tahap Persiapan Tradisi Mallibu Kampong 

Tradisi ini dilakukan setiap tahun sekali, di bulan 8 di hari Jumat, biasanya 

dilaksanakan di minggu terakhir bulan 8 dan bertepatan dengan hari Jumat tergantung 

kesepakatan masyarakat Tampaning. Tradisi ini dilaksanakan sejak dahulu dan sudah 

turun temurun, sebelum pelaksanaan maka ada beberapa persiapa yang harus dilakukan 

yaitu: 

a. Membersihkan jalur yang akan dilewati, dengan gotong royong bersama 

seluruh warga Tampaning, untuk bahu membahu, membersihkan jalan dan 

area yang akan dilewati 

b. Menyiapkan makanan yang akan dibawa ke Masjid, yaitu 7 buah Bokong dan 

7 buah Lappi-lappi 
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2) Tahap Pelaksanaan Tradisi Mallibu Kampong 

 Pelaksanaan tradisi Mallibu Kampong dilaksanakan di Masjid setelah shalat 

Jumat, berlansung pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA sampai selesai. 

Menjelang pelaksanaan tradisi ini dilakukan, maka masing-masing akan berbaris 

kebelakang, dengan urutan sebagai berikut: sanro wanua (Kepala Adat), Ana Kaju 

(Imam Kampung), Katte sebagai Palang, Katte sebagai Pengikat, Muadzin, Sarapping, 

dan yang terakhir adalah masyarakat Tampaning.  

 

 

 

 

 

 Gambar 4.3 : Persiapan sebelum berangkat 

Setelah mengatur posisi, Sanro Wanua, secara perlahan akan berjalan keluar 

dari Masjid, yang kemudian diikuti oleh masyarakat yang ada di belakang.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 : Pengaturan posisi 
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Pelaksanaan Mallibu Kampong dilaksanakan pertahun dengan membawa Al-

Qur’an, Tasbih dan membaca Shalawat Temmapettu atau disebut shalawat tiada henti 

sampai selesainya acara tersebut. Al-Qur’an yang dibawa dipegang oleh sanro 

kampong, kemudian tasbih dipegang oleh Imam/ Kepala yang disebut Ambo atau 

bapaknya masyarakat. Cara memegang Al-Qur’an pun punya aturan tersendiri, yakni 

harus disimpan ditangan kanan dan tangan di tekuk, untuk memegang Al-Qur’an 

tersebut.  

Menurut penuturan Sanro kampong mengatakan bahwa, pada saat membawa 

Al-Qur’an sama sekali tidak merasakan capek padahal tangan di tekuk mengelilingi 

kampung, dan tidak pernah berhenti, mulai dari Masjid sampai berakhir di Masjid,  

sehingga menurutnya ini adalah salah satu anugrah dari Allah swt yang maha kuasa. 

Durasi waktu yang dalam pelaksanaan tradisi ini sekitar 2 sampai 3 jam, yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tradisi Mallibu Kampong.  

Sebelum berangkat akan dikumandangkan adzan terlebih dahulu,  adzan 

dikumandangkan sebanyak 4 kali yang disebut oleh warga disana adala “Eppa 

Sulapa” 4 sudut yaitu  menghadap Barat, Timur, Utara, dan Selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 : Adzan 
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Setelah adzan dikumandangkan, maka dimulailah berjalan, dengan melewati 

samping Masjid, dan kemudian mengelilingi 1 kampung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 : Berjalan Melewati Lahan Masyarakat 

Bacaan yang dibaca adalah Shalawat Nabi yang tiada henti dikumandangkan, 

yang dimulai oleh Sanro Kampong bunyinya “ Allahumma sholli ala’ muhammad 

ya’ rabbi shalli ala’e wasallam” ketika selesai dibaca oleh Sanro Kampong, maka 

yang memegang Tasbih (Sarapping), akan memberi kode hingga akhirnya di 

lanjutkan oleh masyarakat di belakang dengan serentak  mengatakan “Allahu” 

dilanjutkan dengan shalawat temmapettu, dan bergantian kembali dengan Sanro 

Kampong. Masyarakat menganggap bahwa selama mengelilingi kampung dengan 

membaca shalawat tiada henti maka Syaitan sangat takut dan lari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 : Berjalan Melewati Daerah Pemukiman Warga 
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Pada saat mengelilingi kampung ada 7 orang inti yang mempunyai tugas 

masing-masing. Ke-7 orang ini tidak boleh menoleh kiri kanan dan harus tetap fokus 

berjalan kedepan. Selain itu pada saat mengelilingi kampung tidak boleh berhenti 

istirahat harus terus berjalan sampai selesai kegiatan. 

Makanan yang disiapakan pada saat Mallibu Kampong ada 2 macam yaitu 

Lappi-lappi dan Bokong, kedua makanan ini tidak dibawa mengelilingi kampung,  

melainkan hanya disimpan di Masjid, sebelum di bawah ke Masjid makanan tersebut 

di baca doang/ didoakan, setiap rumah membawa masing-masing berjumlah 7 buah. 

Makna dari 2 makanan tersebut serta mengapa harus 7, dijabarkan sebagai berikut: 

1) Leppe-leppe maksudnya leppeni/ lepas, jadi dianggap Mallibu Kampong 

sudah lepas 1 tahun itu, artinya lepas kewajiban masyarakat di dalam 

setahun. 

2) Bokong maksudnya bokorenni/ selesai artinya sudah selesai kewajiban 

masyarakat melaksanakan Mallibu Kampong di tahun tersebut. 

3) Tujuh (7) angka 7 maksudnya semoga ada yang di hitung artinya sebagai 

pengingat, supaya ada dihitung dari rangkaian pelaksanaan tradisi tersebut, 

sampai pada tujuannya.  

 

 

 

 

 

  Gambar 4.8 : Bokong dan Lappi-lappi 
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 Makanan yang disimpan di Masjid nantinya akan dibagikan oleh warga yang 

telah melaksanakan tradisi tersebut masing-masing 7 Leppe-leppe dan 7 Bokong yang 

akan dibagikan oleh orang yang sudah dipercaya untuk membagi makanan tersebut, 

dilarang angka 6  karena manenennengi / banyak pikiran, itulah syarat-syarat  yang 

orang tua terdahulu yang sampaikan, makanan ini dibagikan esensinya adalah supaya 

kebersamaan terus berjalan dengan baik dan bisa di santap bersama dengan sanak 

keluarga.  

2. Tradisi Mallibu Kampong Skala Besar 

Tradisi Mallibu Kampong skala besar yang pelaksanaanya ditandai dengan 

rusaknya bedug Masjid, atau adanya informasi dari pemangku adat yang diyakini 

kebenarannya. Di dalam pelaksanaan tradisi ini seluruh putra putri keturunan dari 

Tampaning akan kembali ke Tampaning, baik yang berada didalam daerah maupun 

yang berada di luar daerah. Pelaksanaannya tidak ditentukan oleh waktu, sebab apabila 

sudah ada tanda tersebut maka segera akan dilaksanakan pemotongan Kerbau karena 

kulit Kerbau tersebutlah yang akan dibuat untuk bedug dan tali (Lari ) untuk ayunan, 

adapun ritual dalam tradisi ini yaitu : 

a) Tahap Persiapan Tradisi Mallibu Kampong 

Tradisi ini dilakukan sekali dalam 10 tahun, yang ditandai dengan rusaknya 

Bedug Masjid, yang pelaksanaannya diikuti oleh seluruh warga keturunan Tampaning, 

Masyarakat yang datang tidak hanya berasal dari Dusun Tampaning, namun banyak 

warga dari daerah lain, bahkan dari luar provinsi datang untuk menyaksikan kegiatan 

ini. Tradisi ini dilaksanakan sejak dahulu dan sudah turun temurun, sebelum 

pelaksanaan maka ada beberapa persiapan yang harus dilakukan yaitu: 
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a. Mengumpulkan dana: iuran setiap rumah, pengajuan proposal di pemerintah 

daerah, pengajuan proposal di Dinas Pariwisata, dan bantuan dari pemerintah 

setempat. 

b. Membersihkan rumah adat dan kawasan yang akan ditempati untuk 

pelaksanaan tradisi Mallibu Kampong 

c. Mempersiapkan atribut yang akan digunakan dalam tradisi Mallibu Kampong 

d. Mempersiapkan bahan makanan yang akan dikomsumsi dalam perayaan 

tradisi Mallibu Kampong 

b) Tahap Pelaksanaan Tradisi Mallibu Kampong 

1. Mengelilingi kampung ( Mallibu Kampong ) 

Mengelilingi kampung dengan mengarak Kerbau yang membawa hasil bumi  

seperti Kelapa, Pisang, Nangka, Pepaya, dan Ayam dan diiringi pembawa 

perlengkapan ritual yang terdiri dari : 

a. Lanrang Makketti  (Makketti Egana) : Sarung 7 lembar yang diikat dengan 

benang yang bermakna semoga rezeki banyak 

b. Genrang : bermakna sebagai pemberi semangat hidup 

c. Ojo-Ojo ( Jali Tarenre ) : Pelapa enau pilihan yang diambil dari pohon 

yang berbuah namun terus tumbuh kuncup, bermakna taraf hidup yang terus  

meningkat 

d. Lea-Lea  : Terbuat dari bambu ( Tellang ) yang dibelah 

e. Sinto : Daun Lontar yang di ikat yang bertujuan mengurangi rasa sakit   pada 

anak saat dikhitan dengan membunyikan di dekat telinga 

f. Ana Beccing  : Sejenis spatula yang berpasangan  

g. Passili  : Kendi yang berisi air 
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h. Parmetteng  : Sejenis sapu lidi yang bermakna persatuan 

i. Baku Urang   : Bakul yang berfungsi sebagai tempat obat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 : Mallibu Kampong dengan Menggarak Kerbau 

2. Mappadendang 

Salah satu ungkapan permohonan maaf kepada seluruh ciptaan tuhan yang 

memberi manfaat kepada manusia, dan  rasa syukur atas rezeki yang diberikan dari 

tuhan  serta salah satu cara untuk mengumpulkan orang banyak, menurut pendapat 

leluhur bunyi padendang sangat digemari oleh datu Sangiang seri (Datu Padi ).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 : Mappadendang 
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3. Mattojang 

Mengandung makna kebiasaan anak yang baru lahir ( ana’ lolo ) yang di ayun 

serta pendapat para leluhur, sehingga pada ritual ini di mulai dengan 2 anak perempuan 

dan 2 anak laki ( ana tojang ) dan dipuncak ayunan terdapat Leppe-leppe dan Bokong 

yang bermakna apabila tali ayunanan dihentakkan maka jatuhlah Leppe-leppe dan 

Bokong ( Ketupat ) berarti Nazar sudah lepas ( Leppe ) dan telah diselesaikan semua 

pekerjaan (Bokong berati Mubokorini gau’e). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 : Mattojang 

4. Sabung Ayam 

 Ritual Sabung ayam dengan menggunakan pisau kecil /taji yang bertujuan 

sebagai tolak bala atas perkelahian dan pertumpahan darah, yang bermakna bahwa 

cukuplah hewan ini yang berkelahi dan saling membunuh dan bukan sebagai arena 

perjudian. 
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Gambar. 12 : Sabung Ayam 

5. Maddaga 

Dalam bahasa Bugis berarti siraga-raga yang bermakna simbol kebersamaan 

dan kekeluargaan serta gotong royong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 13 : Maddaga 

6. Hiburan Masyarakat  

Hiburan Masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-  

undangan yang berlaku.  
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Gambar. 4.14 : Hiburan Masyarakat 

7. Mallelle Pelleng (Bebas memungut kemiri di seluruh kawasan hutan ) 

 Setiap tahunnya ada satu bulan waktu yang digunakan tepatnya pada bulan 

agustus dimana semua orang baik penduduk setempat maupun pendatang diluar Desa 

bebas untuk mencari kemiri diseluruh kawasan hutan tanpa harus dibagi dengan 

pemiliknya dan mempunyai makna filisofi mengeluarkan sebagian zakat hartanya serta 

hutan adalah milik kita semua. 

Kebiasaan masyarakat tampaning untuk mencari kemiri setiap hari kecuali pada 

hari jumat karena disamping untuk beribadah shalat jumat juga merupakan kebiasaan 

yang diwariskan oleh para leluhur. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.16 : Mallele Pelleng 
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8. Massio Cani (Menandai batang pohon tempat lebah bersarang dengan 

akar pohon atau tali )  

Terdapat dua musim bagi para petani lebah hutan untuk mencari lebah di hutan, 

yakni pada musim hujan bulan januari Februari, Maret dan pada musim kemarau 

tepatnya pada bulan Juli, Agustus, September. Para petani lebah hutan mencari sarang 

lebah dihutan dengan memberikan tanda pada pohon tempat lebah bersarang dengan 

menggunakan akar pohon atau tali, dan membukanya kembali setelah dipanen, apabila 

sudah ada pengikat pada pohon maka petani lebah yang lain tidak boleh membukanya 

atau memberikan tanda lain yang terkadang dalam satu pohon terdapat 10 sarang lebah 

namun siapa yang pertama memberikan tanda maka petani tersebutlah yang berhak 

memiliki sarang lebah tersebut kecuali pada areal perkebunan tidak dibolehkan untuk 

memberikan tanda karena itu sudah menjadi aturan yang diyakini dan dipatuhi sejak 

dahulu oleh para leluhur di kampung tampaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.16: Massio Cani 
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9. Mattette Genrang (Memukul Bedug ) 

 Di kampung Tampaning apabila terjadi hal-hal penting yang harus dilakukan 

saat itu juga maka cukup memukul bedug Masjid dengan pukulan tertentu maka 

seluruh warga kampung akan keluar dan berkumpul saat itu juga tanpa harus 

mengunjungi satu persatu, contoh ada orang hilang, kebakaran, kecelakaan, pencurian 

atau ada rapat penting yang harus diputuskan segera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.17 : Mattette Genrang 

Tabel. 5  

Perbandingan Pelaksanaan Tradisi Mallibu Kampong Skala Kecil dan Tradisi Mallibu 

Kampong Skala Besar 

No. Tradisi Mallibu Kampong Skala Kecil Tradisi Mallibu Kampong Skala Besar 

1.  Waktu Pelaksanaan : Setiap tahun sekali di 

bulan 8 di hari jumat, biasanya dilaksanakan di 

minggu terakhir bulan 8 bertepatan dengan hari 

jumat tergantung kesepakatan masyarakat 

Watampaning 

Waktu Pelaksanaan : Setiap 10 Tahun, ketika 

bedug Masjid rusak, dan ketika ada informasi 

dari sanro wanua (kepala adat), untuk 

dilaksanakan tradisi tersebut.  
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2.  Tahapan Pelaksanaan :  

Tahapan pelaksanaan Mallibu Kampong skala 

kecil yang dilaksanakan pertahun adalah dengan 

membawa Al-Qur’an, tasbih dan membaca 

Shalawat Temmapettu atau disebut Shalawat 

tiada henti, sampai selesainya acara tersebut. 

Tradisi ini sebelum dilaksanakan maka 

masayarakat brgotong royong membersihkan 

jalur yang akan dilewati. Setelah shalat jumat 

dilaksanakan, dan dirasa sudah tenang maka 

masyarakat siap-siap dan mengatur susunan 

untuk berjalan, sebelum berangkat akan 

dilaksanakan Adzan terlebih dahulu, adzan 

dikumandangkan 4 kali yang disebut oleh warga 

disana sulapa empat atau 4 sudut yaitu  

menghadap Barat, Timur, Utara. Mallibu 

kampong waktunya tidak terbatas dalam hal ini 

setelah dilaksanakan shalat jumat sampai 

selesai, tidak ada estimasi waktu. 

Tahapan Pelaksanaan : 

1. Mengelilingi kampung (Mallibu 

Kampong) : Mengelilingi kampung dengan 

mengarak Kerbau yang membawa hasil 

bumi  seperti Kelapa, Pisang, Nangka, 

Pepaya, dan Ayam dan diiringi pembawa 

perlengkapan ritual.  

2. Mappadendang : Salah satu ungkapan 

permohonan maaf kepada seluruh ciptaan 

tuhan yang memberi manfaat kepada 

manusia, dan  rasa syukur atas rezeki yang 

diberikan dari tuhan. 

3. Mattojang: Mengandung makna kebiasaan 

anak yang baru lahir ( ana’ lolo ) yang di 

ayun serta pendapat para leluhur. 

4. Sabung Ayam : Ritual Sabung ayam 

dengan menggunakan pisau kecil /taji yang 

bertujuan sebagai tolak bala atas 

perkelahian dan pertumpahan darah, yang 

bermakna bahwa cukuplah hewan ini yang 

berkelahi dan saling membunuh dan bukan 

sebagai arena perjudian. 

5. Maddaga : Dalam bahasa Bugis berarti 

siraga-raga yang bermakna simbol 
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kebersamaan dan kekeluargaan serta 

gotong royong. 

6. Hiburan Masyarakat : Hiburan 

Masyarakat yang tidak bertentangan 

dengan hukum dan perundang-  undangan 

yang berlaku.  

3. 3 Jumlah partisipasi: Hanya melibatkan warga 

asli keturunan Tampaning, dan hanya untuk laki-

laki saja. 

Jumlah partisipasi: Melibatkan masyarakat 

umum dan pemerintah daerah   

4. Bentuk Pelaksanaan : Mengelilingi 1 kampung, 

dengan bacaan shalawat tanpa berhenti, yang 

dimulai dari Masjid dan berakhir di Masjid, 

dengan membawa ‘Al-Qur’an.  

Bentuk Pelaksanaan : Mengelilingi 1 

kampung, dengan menggarak Kerbau, yang 

nantinya akan disembelih, dimana kulitnya 

nanti akan digunakan untuk mengganti bedug 

Masjid yang rusak atau bocor. Kerbau yang 

akan dipotong syaratnya tidak boleh cacat. 

Hewan yang digunakan adalah Kerbau karena 

pada saat itu di Dusun Tampaning belum ada 

Sapi yang ada hanya Kuda dan Kambing. 

Pemilihan Kerbau sesungguhnya dikarenakan 

karena kulitnya yang akan digunakan untuk 

mengganti bedug yang rusak serta di pakai 

untuk Mattojang.  

5. 
Tempat Pelaksanaan : Masjid Dusun 

Tampaning 

Tempat Pelaksanaan : Rumat adat Dusun 

Tampaning 

Sumber : Data Primer diolah, 2022 
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Melihat tahapan dalam proses tradisi Mallibu Kampong, maka penulis 

berpendapat bahwa, tradisi tersebut termasuk dalam kategori ritual tradisional, yang 

masih dilestariakan oleh masyarakat, untuk terhindar dari bencana atau bala. 

Masyarakat di Dusun Tampaning patuh terhadap tradisi nenek moyang mereka, hal 

tersebut dapat dilihat dari ketekunan dalam melaksanakan tradisi Mallibu Kampong. 

Tradisi atau kebiasaan yang dilaksanakan oleh nenek moyang adalah suatu hal yang 

patut untuk dilestarikan, selama tidak melenceng dari syariat Islam.  

 Makna dari tradisi Mallibu Kampong skala kecil bermakna sebagai Mallipu 

Kampong (Isalipuri), yang bersimbol dan mempunyai makna sebagai pagar kampung, 

ada yang bertindak sebagai tiang, palang, dan ada yang bertindak sebagai pengikat, 

sehingga ini disebut dengan sappo tefu (pagar jadi), yang menandakan sebagai pagar 

kampung atau memagari kampung, seperti kebun harus dipagari agar tidak masuk hal-

hal yang dapat menganggu atau merusak. Dalam tradisi atau upacara keagamaan pada 

masyarakat umumnya selalu menghadirkan atau menggunakan simbol-simbol 

sebagai salah satu instrument yang mempunyai makna atau nilai serta pesan yang 

berkaitan erat dengan tujuan dilakukannya sebuah upacara atau tradisi keagamaan.  

Manusia harus melakukan sesuatu yang melambangkan komunikasi dengan 

Tuhannya. Selain daripada agama, dalam adat istiadat juga sangat menonjol 

simbolismenya, seperti upacara-upacara adat sebagai warisan turun temurun dari 

generasi tua ke generasi muda.23 Hal yang terlihat sangat jelas bahwa kehidupan 

manusia dalam suatu lingkungan dipenuhi oleh simbol-simbol. Tiap manusia akan 

memberikan respon terhadap simbol-simbol yang ada, seperti penilaian individu pada 

 
23 Herusatoto Budiyono, Simbolisme dalam Budaya Jawa, (Yogyakarta: Hanindita, 2001), h.  

262-7.  
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suatu ransangan yang bersifat fisik. Seperti dalam tradisi ini terdapat tanda dalam 

kehidupan  

Tabel. 6 

Makna Simbolik Susunan Posisi 7 Kebelakang Dalam Tradisi Mallibu Kampong 

NO. TUGAS/JABATAN MAKNA 

 

1.  

 

 

Sanro Wanua 
Bermakna sebagai benteng dengan membawa 

Al-Qur’an, dengan bacaan tahmid, tahlil, 

takbir, dan shalawat dengan suara yang jelas. 

 

 

 

2. 

 

 

Imam Kampung 

Bermakna sebagai Tiang (Ana Kaju ) dengan 

bacaan tahmid, tahlil, takbir, dan shalawat 

dengan suara yang halus 

 

3. 
 

Katte 
Bermakna sebagai Palang (Pamare) dengan 

bacaan shalawat 

 

4. 

 

Katte 
Bermakna sebagai Pengikat (Passio) dengan 

bacaan shalawat 

 

5. 

 

Muadzin 
Bermakna untuk senantiasa mengingat Allah 

swt. Muadzin yang adzan di setiap penjuru 

arah: Utara, Barat, Selatan, Timur. 

 

 

6. 

 

 

Sarapping 

Bermakna sebagai  penyambung informasi 

(Sappo Tepu) dengan bacaan   shalawat 

dengan suara yang sangat keras dan diikuti 

oleh seluruh warga   masyarakat. 

 Sumber : Data Primer diolah, 2022 
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C. Persepsi Masyarakat Terhadap Esistensi Nilai-Nilai Adat Tradisi Mallibu 

Kampong Dapat Dipertahankan Sampai Sekarang. 

 Persepsi merupakan suatu pandangan yang timbul dari pengamatan terhadap 

suatu objek yang diamati. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi dari tingkat 

pengetahuan seseorang terhadap objek yang diamati dan sistem nilai yang terkandung 

dalam masyarakat itu sendiri. Persepsi adalah kesan yang diperoleh individu melalu 

panca indera kemudian di analisa dan interpretasi dan kemudian di evaluasi, sehingga 

memperoleh makna. Persepsi masyarakat terhadap tradisi Mallibu Kampong 

dimaksudkan untuk mengatahui bagaiamana pandangan yang timbul dari masyarakat 

tentang tradisi Mallibu Kampong itu sendiri. 24 

 Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap 

oleh masyarakat tersebut, Nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan 

dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.25 Dalam budaya Suku Bugis 

terdapat berbagai macam jenis adat istiadat yang dapat memberikan gambaran tentang 

budaya orang Bugis, antara lain (yaitu) konsep Ade' (Adat) yang dalam bahasa 

Indonesia adalah adat istiadat. Bagi Masyarakat bugis, ada tempat jenis adat yaitu: Ade' 

Marajae (Adat yang agung) yang dipakai dikalangan Raja atau para pemimpin, Ade' 

Puraonrro yaitu (adat yang sudah dipakai sejak lama di masyarakat secara turun 

temurun), Ade' Assamaturukeng, (peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan), dan 

Ade' Abiasang, (yaitu adat yang di pakai dari dulu sampai sekarang dan sudah 

diterapkan dalam masyarakat).  

 
 24 Abdulsyani., Teori Sosiologi (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), h. 53. 

 25 'Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah 

Praktis), (Jakarta Putra Grafika, 2006),  h.78. 
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 Sebagai adat yang sudah ada sejak dahulu ketika Soppeng masih berbentuk 

kerajaan dan telah diwariskan secara turun temurun dan tetap eksis hingga sekarang, 

berbagai masyarakat mempunyai pandangan masing masing terhadap tradisi 

Adapun hasil wawancara peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap nilai 

adat Mallibu Kampong oleh Ibu Suharni mengatakan bahwa: 

“Mallibu kampong yang dilakukan oleh masyarakat sudah turun temurun 

dilaksanakan, masyarakat sangat antusias melaksanakan tradisi ini.  

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Tini mengatakan bahwa: 

“ Setiap selesai Mallibu Kampong, ada perasaan yang legah dan senang ketika 

telah melaksanakan tradisi Mallibu Kampong, tradisi ini juga sebagai ajang 

silaturahim dengan keluarga, dan masyarakat sekitar.26 

 Wawancara bersama ibu Hj. Matahari, Ibu rumah tangga menyatakan bahwa: 

“Tradisi Mallibu Kampong sudah menjadi tradisi yang rutin kami laksanakan, 

dan menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan setiap tahunnya, hal tersebut kami 

ikuti dari orang tua terdahulu yang sudah turun temurun selalu melaksanakan 

tradisi Mallibu Kampong.27 

Adapun wawancara selanjutnya bersama bapak Agus Herman, menyatakan bahwa: 

“Ketika sudah mau dilaksanakan tradisi Mallibu Kampong, dan sudah ada 

kesepakatan masyarakat, maka kita kerja bakti bersama membersihkan lokasi 

yang akan dilewati nantinya, yang jelasnya kita selalu melakukan tradisi 

Mallibu Kampong karna mengikuti orang tua  yang sudah turun temurunn 

melaksanakan tradisi ini, dan ketenangan hati yang dirasakan setelah selesai 

melaksanakan tradisi Mallibu Kampong.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama 

antara masyarakat sangat terjaga dengan baik, adanya hubungan yang harmonis, 

memberikan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai sosial dalam hidup secara individu 

maupun dalam bermasyarakat sehingga nilai kemanusiaan yang terjalin sangat erat 

dengan bahu membahu saling membantu satu sama lain, serta nilai kepercayaan dan 

 
26 Tini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Dusun Tampaning, 30 Juli 2022. 

27 Hj. Matahari , Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Dusun Tampaning, 30 Juli 2022. 
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telah menjadi kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan karena mengikuti adat istiadat 

orang tua yang sudah sejak lama telah dilaksanakan. 

Wawancara selanjutnya yang dipaparkan oleh bapak Hasan menyatakan bahwa: 

“Setiap Mallibu Kampong yang dilaksanakan, kami selalu menyempatkan 

datang karena disitu kami bisa bertemu dengan keluarga untuk bersilaturahmi 

dengan pihak keluarga serta dengan penduduk Tampaning”28 

Ada beberapa  persepsi masyarakat terhadap tradisi Mallibu Kampong: 

a) Mengikuti  tradisi Mallibu Kampong karena kebiasaan orang tua terdahulu 

Tidak dapat di pungkiri bahwa kebiasaan yang di lakukan oleh orang tua 

terdahulu akan diwariskan oleh anak cucunya kelak, begitu pula tradisi 

Mallibu Kampong, karena dianggap baik dan harus terus dilestarikan sebagai 

amanah dari orang tua maka sepatutnya tradisi Mallibu Kampong harus terus 

dipertahankan. 

b) Sebagai ajang silaturahmi dengan keluarga dan keturunan Tampaning 

Salah satu alasan mengapa warga Tampaning terus menjalankan dan 

mempertahankan tradisi Mallibu Kampong, karena sebagai ajang 

silatuhrahmi, bertemu sanak keluarga dan warga disana, karena pada saat 

tradisi tersebut dilaksanakan, masyarakat sangat antusias. Warga 

mempersiapkan acara mulai dari bahu membahu mengumpulkan dana, 

gotong royong membersihkan jalur yang akan dilewati, serta membuat 

makanan yang akan dibawa ke Masjid, yang menunjukkan nilai-nilai 

kemanusiaan sangat terjaga dimana tercermin dari sikap saling tolong 

menolong dan gotong royong yang amat baik. 

 

 
28 Hasan , Petani/Pekebun, Wawancara, Dusun Tampaning, 30 Juli 2022. 
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c) Menjunjung tinggi adat karena tidak bertentangan dengan agama 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara demokrasi yang 

berlandaskan pada ideologi pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama  dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Tentu menjunjung 

tinggi nilai kearifan lokal, adat, tradisi yang telah turun temurun dari nenek 

moyang terdahulu, patut untuk di jaga karena Mallibu kampong dalam 

pelaksanaanya tetap menjaga nilai ketuhanan yang mana pada saat 

pelaksanaannya selalu berdzikir dan membaca shalawat tiada henti.  

d) Sekedar mengikuti saja karena turut meramaikan serta mengikuti orang tua 

Tidak semua yang mengikuti Mallibu Kampong mengetahui esensi dari 

tradisi tersebut, ada yang mengikuti hanya untuk turut meramaikan seperti 

siswa jenjang SMP dan SMA, adapula karena diminta oleh orang tuanya, 

namun hal ini tentunya merupakan hal yang baik yang nantinya menjadi 

kebiasaan dan tertarik dalam mempelajari dan mengetahui tradisi Mallibu 

Kampong. 

 Merujuk dari beberapa sumber, berikut alasan atau faktor yang menjadikan 

tradisi Mallibu Kampong masih tetap dilaksanakan di masyarakat di tengah kehidupan 

modern sekarang: 

1. Faktor kepedulian terhadap adat atau tradisi 

 Suatu tradisi yang berkembang dimasyarakat ada yang ditinggalkan ada pula 

yang dipertahankan, sama halnya dengan tradisi Mallibu Kampong yang masih 

dipertahankan oleh masyarakat Soppeng khususnya masyarakat Dusun Tampaning. 

Bapak Amiruddin selaku Kepala Desa Patampanua mengatakan bahwa, tradisi Mallibu 

Kampong sebuah kebutuhan masyarakat bukan keinginan, karena ini kebutuhan dan 
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dilaksanakan dengan waktu yang lama, dan merupakan ajang silatuhrahmi warga 

Tampaning baik yang berada di kab. Soppeng maupun  di luar bahkan di luar provinsi 

semuanya kembali.29 

2. Faktor Kebiasaan 

 Sebagai adat yang sudah ada sejak zaman dahulu, tradisi Mallibu Kampong 

seakan menjadi tradisi yang wajib dilakukan bagi para masyarakat, sebagai bentuk 

penghormatan kepada leluhur dan juga sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat 

yang telah diberikan selama setahun belakangan serta memohon doa untuk setahun 

kedepan, sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi Mallibu 

Kampong ini apalagi menjadi adat atau tradisi yang memang diwariskan dari nenek 

moyang dan wajib untuk dijaga dan dilestarikan. Hal ini juga diungkapkan dengan 

Sanro Wanua (Kepala Adat), bahwa ini sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi 

kegiatan yang wajib dan rutin dilakukan.30 

3. Faktor Kepercayaan 

 Sebagian besar masyarakat Dusun Tampaning sampai saat ini masih tetap 

mempertahankan adat atau tradisi yang sudah sejak lama ada, bahkan sebagia 

masyarakat juga menjadikan tradisi tersebut sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan. 

Hal ini didasarkan karena kepercayaan yang begitu tinggi akan manfaat yang didapat 

seperti terhindar dari malapetaka serta rasa ingin mempertahankan tradisi Mallibu 

Kampong.  

 
29 Amiruddin , Kepala Desa Patampanua, Wawancara, Dusun Tampaning, 30 Juli 2022. 

30 Lanaga , Kepala Adat, Wawancara, Dusun Tampaning, 28 Juli 2022. 
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Eksistensi tradisi Mallibu Kampong dapat bertahan sampai sekarang juga 

disebabkan oleh beberapa dukungan dari berbagai kalangan sehingga tetap eksis 

sampai sekarang, adapun yang mendorong hal tersebut adalah: 

a. Dukungan dari pihak pemerintah khususnya kepala desa yang memandang 

bahwa tradisi ini sebagai bentuk budaya, kearifan lokal yang mesti djaga  

sampai sekarang, dan salah satu bentuk dukungan yang diberikan untuk terus 

mempertahankan tradisi ini dengan menambahkan unsur mengaji, sehingga 

menambah unsur khidmat pada saat mengelilingi kampung, dan tentunya 

masyarakat bersatu padu dan tidak terpecah belah, meskipun kegiatan ini 

dilaksanakan di daerah yang termasuk pedalaman, namun eksistensi tradisi 

Mallibu Kampong tetap dipertahankan, dengan banyaknya gempuran 

perubahan zaman yang semakin canggih. Namun justru semanngatnya tetap 

membara dan bersatu. 

b. Dukungan dari warga asli Tampaning, meskipun banyak yang sudah 

merantau dengan bekerja di luar daerah misalnya di Toli-toli, Palu, 

Kalimantan namun tetap mengingat tradisinya, dengan tetap memberi 

sumbangsi dana bahkan kembali ke kampung halaman untuk melaksanakan 

tradisi tersebut. 

c. Dukungan dari pemerintah daerah dibantu dari Dinas Pariwisata, Pemda, 

DPR Kabupaten, sehingga bisa bertahan sampai sekarang, meskipun arus 

teknologi terus berkembang namun, warga Tampaning tetap 

mempertahankan tradisi sampai sekarang dengan berlandaskan kepercayaan 

yang amat tinggi bahwa, tradisi ini harus tetap berjalan agar terhindar dari 

hal-hal yang berbahaya, namun tetap semuanya atas isin Allah swt. 
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d. Gotong royong masyarakat yang sangat luar biasa, kerja sama yang sangat 

baik dibalik kesibukannya sebagai petani tetap meluangkan waktunya jika 

kegiatan akan segera dilaksanakan, dengan bekerja sama membersihkan 

jalur yang akan di kelilingi, serta mengumpulkan iuran untuk kegiatan 

Mallibu Kampong.  

Eksistensi ‘urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh. Masing-masing daerah 

mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan lain sebagainya. 

Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam 

melakukan ijtihadnya. Ada ulama yang membolehkan seseorang guru mengaji 

menerima upah mengajarkan Al-Qur’an karena tidak ada guru yang mengajar tanpa 

dibayar. Sementara ulama daerah lain tidak melakukan hal yang sama karena di daerah 

itu sudah berlaku kebiasaan tidak dibayarnya guru mengaji dan memang banyak guru 

mengaji yang seperti itu. 

 Begitu juga ada imam yang mengatakan najisnya debu di salah satu daerah 

karena terbiasanya binatang ternak berkeliaran kotorannya tidak tertampung di tempat 

tertentu, sementara ada imam lain yang mengatakan tidak najisnya debu disebabkan 

daerah tersebut bukanlah daerah di mana binatang ternak bebas berkeliaran-seperti di 

daerah yang disebut pertama. 

 Melihat keberadaan 'urf, maka pada umumnya ulama ushul sepakat bahwa 'urf 

yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara'. 'Urf 

juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat 

tertentu. Hadis Nabi saw yaitu: 

ِ حَسَنُ مَارَأهَُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَن     افهَُوَعِنْدَاللَّّٰ
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Artinya: 

  Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah adalah baik   

  (HR. Ahmad). 31  

 Inti Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar 'urf atau 

kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai suatu kebaikan, maka di sisi 

Allah adalah sesuatu kebaikan. Atas dasar ini, maka dalam memahami 'urf ini 

diperlukan kecermatan secara seksama sehingga mampu memahami mana 'urf yang 

sahih dan 'urf yang fasid. 

 Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqih, yang 

menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka: 

1) Golongan Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa ‘urf adalah hujjah 

untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah swt: Al-

Qur’an Surah Al-Araf ayat 199 yang artinya "Jadilah engkau pemaaf dan 

suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada 

orang-orang yang ) bodoh.” Ayat ini menjelaskam bahwa ‘urf ialah 

kebiasaan manusia, dan yang mereka sering lakukan (yang baik). 

Ayat ini, bersigat 'am artinya, Allah swt memerintahkan Nabi-Nya untuk 

mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka ‘urf dianggap 

oleh syara' sebagai dalil hukum. Juga mereka beralasan dengan hadis Nabi 

yang artinya "Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu 

hal yang baik pula menurut Allah." 

2) Golongan Syafi'iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap ‘urf 

sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. 

 
31 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar, h. 143.  
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 Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf al-shahih, yaitu ‘urf yang tidak 

bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut 'urf al-'am dan 'urf al-khash, 

maupun yang berkaitan dengan 'urf al-lafzhi dan 'urf al-'amali, dapat dijadikan hujjah 

dalam menetapkan hukum syara'.32 

 Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi 

(w. 684 H/1285 M./ahli fiqh Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak 

bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat 

tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H./ahli ushul fiqh 

Maliki), dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M./ahli ushul fiqh 

Hanbali), menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan 

hukum. 'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditujukan 

untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan 

penafsiran beberapa nash.  

  Bila diperhatikan uraian diatas tentang kedudukan ‘urf atau ‘adat dalam 

kedudukannya sebagai dalil syara', di antara ulama ada yang menetapkannya sebagai 

dalil syara' dengan argumen yang menurutnya adalah kuat dan dengan memerhatikan 

pula argumen ulama yang menolaknya sebagai dalil syara', dapat disimpulkan bahwa 

'urf atau ‘adat dapat menjadi dalil syara' namun tidak sebagai dalil mandiri. 

Ketidakmandiriannya itu adalah kepada mashlahat yang telah disepakati kekuatannya 

untuk menjadi dalil.33 

 
32 H. A. Djazuli. Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis. Cet. V; Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2014.  

 33  Hardijito Notopuro. Tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum 

Nasional”, dalam Abdulrrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan RI. Jakarta: Cendana 

Press, 1984.  
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D. Analisis ‘Urf terhadap adat Mallibu Kampong dalam tradisi masyarakat 

Tampaning 

Tradisi Mallibu Kampong merupakan adat yang telah dijunjung tinggi oleh 

Masyarakat, tentu hal ini dianggap sebagai sebuah kebaikan bagi orang-orang yang 

ada di Dusun Tampaning karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, serta tidak bertentangan dengan 

dalil syara’ atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya 

memperkuat terwujudnya ‘urf yang sahih karena bila 'urf bertentangan dengan 

nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf 

yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum, sehingga 

menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 'Urf seperti 

ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila 

tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.34 

Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk 

juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.35 

Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan 'urf. Penetapan hukum 

berdasarkan 'urf dalam hal ini termasuk dalam berdasarkan kesimpulan (menurut 

yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan 

penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut.36 

 
 34 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, h. 143-144.  

 35 A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Cet. 10; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 89.  

 36 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 97.  
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Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf dapat dipakai 

sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, 'urf bukan dalil yang berdiri 

sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik 

berbentuk ijma' maupun maslahah. ‘Urf yang berlaku di kalangan masyarakat 

berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu 

diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah 

terjadi ijma', meskipun berbentuk ijma' sukuti.37 

Menurut sebagian orang segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah 

alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara 

semacam itu di masanya. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan 

aturan-aturan normatif itu bersifat stagnan. Maka dari itu ketika terjadi benturan 

tidak semuanya harus dikonfomasikan dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal 

yang musti mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu 

bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (shahih) saja, 

bukan yang buruk (fasid) dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat 

dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum 

Islam, tidak heran para ulama ushul dan fiqh menjadikan adat dan budaya sebagai 

acuan dalam merumuskan hukum.38 

Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa adat istiadat Arab yang di adopsi 

dan dipelihara oleh syari'at. Misalnya syarat kesepadanan pasanga (kafa'ah) dalam 

pernikahan, adat ini ternyata berasal dari budaya arab pra-Islam. Namun, budaya 

tersebut tidak serta merta karena mengandung nilai-nilai positif, atau maslahat 

 
37 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensif, h. 119-120.  

 38 Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013. 
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Para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik itu wajib di pelihara dan 

diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang 

berlaku secara umum dan konstan disuatu masyarakat telah menjadi kebutuhan 

primer elementer (hajyyah-dlaruriyyah). Juga di pastikan ada kesepakatan 

bersama terhadap maslahatnya. 

Dalam budaya Suku Bugis terdapat berbagai macam jenis adat istiadat yang 

dapat memberikan gambaran tentang budaya orang Bugis. Bagi Masyarakat bugis, 

ada tempat jenis adat yaitu: “Ade' Marajae” (Adat yang agung) yang dipakai 

dikalangan Raja atau para pemimpin, “Ade' Puraonrro" yaitu adat yang sudah 

dipakai sejak lama di masyarakat secara turun temurun, “Ade' Assamaturukeng" 

peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan dan “Ade' Abiasang" yaitu adat 

yang di pakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan dalam 

masyarakat."39 

Pada saat tradisi Mallibu Kampong berlangsung Dusun Tampaning sangat 

dijunjung tinggi, hal inilah yang kemudian membuat tradisi tersebut berlangsug 

sampai sekarang, karena sangat menghargai sebuah adat sehingga menghasilkan 

kerukunan dan saling bahu-membahu untuk mensukseskan tradisi tersebut dengan 

bergotong royong mengumpulkan dana hingga akhirnya acara dapat berjalan 

dengan baik meskipun merantau namun tetap berpartisipasi,   

Rentetan kegiatan dalam proses adat Mallibu Kampong memiliki filosofi 

kearifan lokal tersendiri. Kerja sama dalam penyelenggaraan tradisi Mallibu 

Kampong khususnya di Kabupaten Soppeng, dapat mengikat rasa solidaritas 

 
 39 'Djazuli, Kaidah-kaidah fikih (kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis) 

Jakarta Putra Grafika,2006,Cet,6 h.78. 
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warga masyarakat, yang merasa memiliki kepentingan bersama yang dilakukan 

oleh warga masyarakat mengandung berbagai aturan yang wajib dipatuhi oleh 

setiap warga pendukungnya. Aturan-aturan tersebut tumbuh dan berkembang 

secara otomatis dan turun temurun dengan peranan untuk melestarikan nilai-nilai 

budaya dalam masyarakat di Kabupaten Soppeng. 40 

Terbentuknya simbol-simbol dalam upacara adat tersebut berdasarkan nilai-

nilai etis dan pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakat.  Pendukung nilai-

nilai serta adanya pandangan hidup yang sama mencerminkan corak kebudayaan 

masyarakat di Kabupaten Soppeng. Dengan melalui simbol-simbol, pesan ajaran 

agama, nilai-nilai etis dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, 

disampaikan kepada semua warga masyarakat sehingga penyelenggaraan upacara 

adat tradisional merupakan juga sarana sosialisasi, terutama bagi warga 

masyarakat yang masih muda, yang harus mempersiapkan diri sebelum menginjak 

masa dewasa dan mampu menyesuaikan diri dalam tata pergaulan masyarakat 

secara utuh.41  

Dilihat dari segi objeknya Urf, tradisi Mallibu Kampong pada masyarakat 

Tampaning,  termasuk dalam jenis Al-urf al-āmali atau kebiasaan yang berlaku 

dalam perbuatan. Tradisi Mallibu Kampong dimasukkan dalam kategori Al-Urf al-

āmali karena tradisi tersebut merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat yang ada di Dusun Tampaning, Desa Patampanua, 

Kabupaten Soppeng.  

 
 40 Bugis Warta, Unik Pesta Adat Tampaning Mengarak Kerbau Keliling Kampung , 

https://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20462960&lokasi=lokal (Diakses 24 Februari, 2022). 

  41 Tamarasari Desi, “Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada 

Daerah Otonom”, Jurnal Kriminologi Indonesia, https://www.neliti.com (Diakses 24 Juli, 2022).  

https://www.bugiswarta.com/2016/10/unik-pesta-adat-tampaning-mengarak.html?m=0
https://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20462960&lokasi=lokal
https://www.neliti.com/
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Berdasarkan segi cakupannya, tradisi Mallibu Kampong termasuk dalam 

jenis Al-Urf al-khās, yaitu kebiasaan yang bersifat khusus artinya kebiasaan 

tersebut hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, yakni masyarakat 

keturunan Tampaning. Tradisi Mallibu Kampong sebenarnya sudah berlaku secara 

umum akan tetapi umum yang terbatas, artinya umum untuk daerah sini akan tetapi 

tidak umum untuk daerah yang lainnya. 

‘Urf ini termasuk sebagai Al-urf al-khās  yang bisa dijadikan sebagai hukum 

tapi hanya lokal bukan hukum general secara umum, walaupun tidak diterima 

secara umum oleh semua orang, akan tetapi dapat diterima secara umum oleh 

sebuah daerah yaitu daerah yang ada di Dusun Tampaning, Desa Patampanua, 

Kabupaten Soppeng, yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan, dan 

belum tentu daerah lain mempunyai tradisi yang sama, karena setiap daerah 

mempunyai tradisi sendiri-sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, 

maka tradisi Mallibu Kampong termasuk kategori dalam ‘Urf yang  saḥīh dan bisa 

dilakukan, akan tetapi hanya untuk daerah di Dusun Tampaning. 42  

Kaidah tersebut memberikan konsep tentang hukum Islam. Hukum Islam 

yang selama ini dibentuk hanya dengan menggunakan metode yang terpaku pada 

nash, dalam kaidah ini pandangan tersebut berubah, bahwa hukum Islam juga 

dibentuk oleh sesuatu yang di luar nash. Hukum Islam dapat berubah mengikuti 

perkembangan masyarakat tergantung pada tempat, waktu, keadaan, niat dan adat 

dari masyarakat tersebut. 

 

 
 42 Abu Zahrah Muhammad. Ushul Fiqh. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Mallibu Kampong dalam pelaksanaanya, mempunyai makna tersendiri di 

antaranya; Sanro Wanua sebagai benteng, Imam Kampung sebagai Tiang (Ana 

Kaju), Katte sebagai Palang (Pamare), Katte sebagai Pengikat ( Passio), Muadzin 

yang adzan di setiap penjuru arah: Utara, Barat, Selatan, Timur, Sarapping sebagai  

penyambung informasi. Mallibu Kampong, bersimbol dan mempunyai makna 

sebagai pagar kampung, ada yang bertindak sebagai tiang, palang, dan ada yang 

bertindak sebagai pengikat, sehingga ini disebut dengan sappo tefu (pagar jadi), 

yang menandakan sebagai pagar kampung.  

2. Persepsi masyarakat terhadap tradisi Mallibu Kampong sangat menjaga kelestarian 

tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan. Masyarakat Dusun Tampaning masih 

memegang teguh tradisi yang diwariskan dari leluhur mereka. Tradisi Mallibu 

Kampong yang dilakukan secara turun temurun sebagai pelindung kampung agar 

aman dan tidak ada gangguan. Tradisi tersebut termasuk dalam kategori ritual 

tradisional, yang masih dilestariakan oleh masyarakat, untuk terhindar dari 

bencana atau bala. Masyarakat memegang teguh tradisi yang diwariskan dari 

leluhur mereka, sebab mengandung nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. 

3. Tradisi Mallibu Kampong termasuk dalam jenis Al-‘Urf al-khās, yaitu kebiasaan 

yang bersifat khusus yakni kebiasaan tersebut hanya berlaku di daerah dan 

masyarakat tertentu, yaitu masyarakat keturunan Tampaning. Tradisi Mallibu 

Kampong sebenarnya sudah berlaku secara umum akan tetapi umum yang 

terbatas. ‘Urf ini termasuk sebagai Al-‘urf al-khās  yang bisa dijadikan sebagai 
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hukum tapi hanya lokal bukan hukum general secara umum, walaupun tidak 

diterima secara umum oleh semua orang, akan tetapi dapat diterima secara umum 

oleh sebuah daerah yaitu daerah yang ada di Dusun Tampaning, Desa 

Patampanua, Kabupaten Soppeng.  

B. Implikasi Penelitian: 

1. Diharapkan agar masyarakat di Dusun Tampaning Kabupaten Soppeng, tetap 

mempertahankan tradisi Mallibu Kampong selama masih berpegang pada syariat 

Islam, dan diharapkan agar diajarkan kepada anak dan cucu agar nantinya tetap 

melestarikan tradisi ini. 

2. Memberikan wadah untuk usia muda agar nilai-nilai agama dalam pelaksanaan 

kegiatan tradisi Mallibu Kampong, di pahami dengan bijak. 

3. Pelaksanaan tradisi Mallibu Kampong dimana salah satu yang dilaksanakan 

adalah Sabung Ayam hendaknya di kaji ulang meskipun dalam filosofinya, 

mempunyai makna tersendiri, namun ada dampak negatif yang bisa muncul salah 

satunya status halal haramnya untuk di makan. 

4. Agar kiranya adat atau prosesi yang dilakukan masyarakat yang tidak bermanfaat 

atau tidak ada maksud yang jelas untuk di hilangkan, atau di ganti dengan 

pemaknaan baru yang lebih jelas dan bermanfaat. 
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Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Juni s/d 30 Agustus 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Juni 2022 

 

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M. 
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011 

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



 

  Nomor:  4314/S.01/PTSP/2022

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20220629289782



 

Biaya :  Rp. 0,00

SRN CO0004514

Ditetapkan di : Watansoppeng
12-07-2022:Pada Tanggal

KEPALA DINAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

:
:NIP

Pangkat PEMBINA  UTAMA MUDA
19700518 199803 1 007

ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

An. BUPATI SOPPENG

KABUPATEN SOPPENG

JUDUL PENELITIAN :

LAMA PENELITIAN 30 Juni 2022 s.d  30 Agustus 2022:

PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF ( LAPANGAN ):JENIS PENELITIAN

:LOKASI PENELITIAN

ANALISIS 'URF' TERHADAP ADAT MALLIBU KAMPONG DALAM 
TRADISI MASYARAKAT TAMPANING ( FORMULASI DIALEKTIS 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL 
MASYARAKAT) 

DUSUN TAMPANING, DESA PATAMPANUA, KEC. MARIORIAWA

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan 
pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

 Sertifikat Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Ïnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP-NAKERTRANS  Kabupaten Soppeng  (scan QRCode)

yang diterbitkan oleh BJIK BPPT

 IZIN PENELITIAN

JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

1.Surat Permohonan

12-07-2022

01-07-2022Tanggal 

Tanggal 237/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VII/2022
BAPPELITBANGDA 

NUR KHAERADASAR
Rekomendasi dari2.

3.

Nomor

:
:

:

:

: melaksanakan Penelitian : 
GANRA, DESA GANRA, KEC. GANRA

NUR KHAERA
UNIVERSITAS/
LEMBAGA
Jurusan

ALAMAT

NAMA
KEPADA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DIRASAH ISLAMIYAH KONSENTRASI SYARIAH HUKUM ISLAM 

UNTUK

Nomor : 233/IP/DPMPTNT/VII/2022

BA Perubahan
Tanggal BA Perubahan

M E N G I Z I N K A N

13 Juli 2022
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