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KATA PENGANTAR 

مِ يِ حِ الرِ ِِنِ ح مِالرِ ِِاللِ ِِمِ سِ بِ    

تُهُِ  أمس لاممُِعملمي كُم ِومرمح متُِالل ِومب مرمكم

من ب يماءمِ ِخمتمممِب ه ِالْ  يٍّ ِومأمن  زملمهُِعملمىِنمب  ِخمتمممِب ه ِال كُتُبم كِ تمابًا دُِللهِال ذ ىِجمعملمِال قُر آنم ِخمال دٍِّخمتمممِِِاملْ مم  ب د ي نٍِّعمامٍّ
ِال ذ ىِِ نم مد يَم دُِب ن ع ممت ه ِتمت مُِّالص الْ ماتُِومب فمض ل ه ِت مت من مز لُِالْ ميْ ماتُِومال بَممكماتُِومب ت مو ف ي ق ه ِت متمحمق قُِال ممقماب ه ِالْ  ص 

اِعمب دُهُِومرمسُو لُِ همدُِأمن ِمُُمم دا ِلمهُِومأمش  شمر ي كم هُِلام دم ِاللِومح  إ لمهمِإ لا  ِلامِ دُِأمن  هم تُ.ِأمش  ِومصمل ىِاللِعملمىِهُِومال غمايَم
م،ِأمم اِب مع دُِ. ِمُُمم دٍِّومعملمىِآل ه ِومأمص حماب ه ِأمجْ مع يْ 

 Puji syukur kehadirat Allah swt. karena atas petunjuk, taufik, cahaya ilmu 

dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terwujud dengan judul “Tradisi 

No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone (Suatu Kajian Living 

Qur’an)”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat dalam penyelesaian 

pendidikan pada Program Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar. 

Selawat serta Salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw. 

Allahumma s}alli ‘ala>  Muh}ammad wa ‘ala> a>li Muh}ammad. Sebagai suri tauladan 

untuk kita semua. 

 Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak kesulitan, 

penulis sangat menyadari bahwa dari awal penulisan sampai akhir penulisan skripsi 

ini banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan 

motivasi, pikiran, doa serta semangat dan tekad yang kuat membuat penulis 

akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini Alh}amdulilla>h. Untuk itu penulis pada 

kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang 

tua penulis. Ibu tercinta (Herlina), ayah tercinta (H. Batman), yang telah 

membesarkan, merawat, menyayangi, memberi motivasi, menasehati, membiayai, 
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تِ مر ضماهُِومِ أِمع مملمِصمالْ اا ِومأمن  ِومعملمىِومال دمي  ِعملمي  أِمن  عمم تم اِل تِ  نِ ع ممتمكم كُرم أِمش  أِمن  أِمو ز ع نِ  ِرمبي  بِ رمح مت كم ل نِ  أمد خ 
.ِ م ِال عمالمم يْ  ِرمب  م.ِآميِْيَم ِالص الْ  يْ  ِع بماد كم ِفِ 

تُهُِ  أمس لاممُِعملمي كُم ِومرمح متُِالل ِومب مرمكم
 

Samata, 25 Agustus 2023 

Penulis, 

 

 

Alif Fastabiqul Khair 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta T te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik atas) ث

 jim J je ج 

 h}a h} ha (dengan titik bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ 

 dal D de د

  żal Ż zet (dengan titik atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز 

 sin S es س

  syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik ظ

bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع



xi 

 

 

 

 gain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

 hamzah ̓ apostrof ء

 ya Y ye ي

 

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkapat audiftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a امِ

 kasrah i i اِ 
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 d}ammah u u اُِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i  مىِ 

 fath}ah danwau au a dan u  موِ 

 Contoh: 

 kaifa :   كمي فمِ

 haula :   همو لمِ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى َ … |  fath}ah dan alif  atau ya>, a> a dan garis di atas   ا َ ... 

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

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

Contoh: 

 ma>ta :       مماتمِ

  <rama :         رمممى

 qi>la :  ق ي لمِ

وُ ت  yamu>tu :     يَم



xiii 

 

 

 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

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

Contoh: 

مط فمالِ   raud}ah al-at}fa>l :     رمو ضمةُِالْ 

لمةُِ  al-madi>nah al-fad}i>lah :       ال ممد ي  نمةُِال فماض 
ممةُِ  al-h}ikmah :            الْ  ك 

5.  Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 <rabbana :          رمب  نما

نما  najjai>na :         نَم ي  

 al-h}aqqu :       الْ مقُِّ

 nu‘‘ima :        نُ عي ممِ

 aduwwun‘ :  عمدُوِ 

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir  sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah  (ِىي   ) , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :       عمل يِ 
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 ِ  Arabi> (bukan ‘Arabyy atau ‘Araby)‘ :         عمرمب 

6.  Kata Sandang 

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

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : املش م سُِ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : املز ل زملمةُِ

 al-falsafah : امل فمل سمفمةُِ
دُِ  al-bala>du : امل بملام

7.  Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نمِ  ta’muru>na : تَم مُرُو 

 ‘al-nau : املن  و عُِ
ءُِ  syai’un : شمي 
 umirtu : أمُ ر تُِ

8.  Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

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

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

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

secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9.  Lafaz} al-Jala>lah  (الله)  

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

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

hamzah. 

 

Contoh: 

للهِ  di>nulla>h  ِِِِِِِِِد ي نُِالل ِِبً   billa>h 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh:  

 hum fi> rah}matilla>h هُم ِفِ  ِرمح مة ِاللِ 

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 menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 

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

kata sandang (al-), maka yang harus ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika tereletak pada awal kalimat, maka 

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

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

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

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

Contoh: 

دٌِإ لا ِِِِ  مُُمم  رمسُو لوممامِ Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

مُبامرمكامِ  ب بمك ةمِ لمل ذ يِ ِ ل لنا س  عِ وُض  ِ ب مي تٍّ ِ أمو لم إ ن ِ Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si 

lallaz}i bi Bakkata muba>rakan  

رُِرمممضامنمِِ ِف يه ِالقُر آنِل اِِِشمه  ذ يِأنُ ز لم Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fih al-Qur’a>n 

يِنمص يِْالدي ينِ ِِ الطوُس  Nas{i>r al-Di>n al-T{u>si> 

ِل اِمِأمبوُِنمص رِِِِ فمرماب  Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

 ِ الغمزمل  Al-Gaza>li 

ِالد لاملِِ ُن ق ظِم ن 
الم Al-Munqiz} min al-D{ala>l      

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

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

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

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. =  s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. =  ‘alaihi al-sala>m 

H =  Hijrah 

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

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

HR =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Alif Fastabiqul Khair 
NIM   : 30300119066 
Jurusan  : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 
Judul   : Tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. 

Bone (Suatu Kajian Living Qur’an)  

Skripsi ini merupakan penelitian yang membahas mengenai tradisi 
No’risalo (turun ke sungai) di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana 
Kabupaten Bone (kajian living Qur’an), di mana tradisi ini dilakukan untuk 
kesehatan dan keselamatan Ibu dan anak. 

Masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana 
analisis living Qur’an terhadap tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana 
Kab Bone, dari masalah pokok ini muncul beberapa sub-sub masalah yaitu 
bagaimana hakikat tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab Bone 
dan bagaimana prosesi tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab 
Bone. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 
mengenai tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab Bone. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan tafsir dan antropologi 
Qur’ani. Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara 
dengan masyarakat setempat dan dari al-Qur’an, kitab tafsir dan jurnal terkait. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan 
adalah dengan metode deduktif dan komparatif, kemudian analisis data yang 
peneliti gunakan adalah analisis konten.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dari QS al-
Furqan/25:74  yang hidup dan mempengaruhi sikap keberagamaan masyarakat 
Ujung Tanah. Nilai-nilai yang terdapat dalam QS al-Furqan/25:74, yaitu berdoa 
setelah berusaha, tanggung jawab terhadap anak dan bersyukur atas kelahiran 
anak. Dengan melihat nilai-nilai dari QS al-Furqan/25:74 tersebut yang juga 
terdapat dalam tradisi No’risalo, dapat dipahami bahwa QS al-Furqan/25:74 ini 
dapat mempengaruhi praktik dan pemahaman keberagamaan masyarakat dengan 
membentuk sikap dan keyakinan yang utuh dalam menjalankan tradisi No’risalo. 
Masyarakat dapat memahami pentingnya sikap bertanggung jawab, usaha yang 
dibarengi dengan doa, serta adanya bentuk kesyukuran atau kegembiraan atas di 
anugerahkannya seorang anak. Sehingga dengan itu, akan membantu memberikan 
nilai yang positif terhadap tradisi No’risalo untuk mereka yang masih ragu untuk 
melaksanakannya.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 
No’risalo hendaknya mampu menjadi salah satu solusi dalam menyikapi 
perkembangan zaman, agar masyarakat tidak kehilangan identitas dan jati diri dari 
kebudayaan ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan pedoman umat Islam agar menuntun ke jalan yang 

benar, juga sebagai pedoman agar melakukan praktik resepsi yang diyakini akan 

selamat, serta bahagia dunia akhirat jika melaksanakannya.1 Al-Qur’an juga 

merupakan risalah yang bersifat universalitas dan lengkap sehingga 

keotentikannya harus terjaga dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan 

tempat.2 Ini pulalah yang menjadi sebab Islam bisa diterima dengan mudah di 

masyarakat luas. 

Living Qur’an adalah bentuk resepsi sosio-kultural, apresiasi dan 

tanggapan umat Islam terhadap Al-Qur’an yang dipengaruhi oleh cara berpikir, 

kognisi sosial, dan ruang lingkup yang mengitari kehidupan masyarakat. Living 

Qur’an juga merupakan bentuk dan model praktek resepsi dan tanggapan 

masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Qur’an.3 Dalam hal ini, Al-Qur’an 

diinterpretasikan dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya 

dan pergaulan sosial.4 

Dalam perkembangannya, kajian Al-Qur’an tidak hanya meliputi 

tekstualitas saja tetapi juga berkembang ke arah kontekstualitas di mana ayat-ayat 

Al-Qur’an diinterpretasikan dalam kehidupan sosial. Al-Qur’an menjadi sebuah 

 

1 M. Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 

h. 20. 

2 Rusydi AM, dalam Abstrak “Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur’an Di Era Modern,” Jurnal 

Ulunnuha 6, no. 2 (2017): h. 109. 

3 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur`an Dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press, 

2015), h. 104. 

4 Sahiron Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Qur̀an Dan Hadis (Yogyakarta: TH 

Press, 2007), h. 49. 
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hal yang sakral di tengah masyarakat. Dalam beberapa ritus atau tradisi lama, Al-

Qur’an bahkan menjadi bagian yang paling vital.5 

The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) melaporkan 

sebagaimana yang dikutip oleh Monavia Ayu Rizaty, bahwa Indonesia merupakan 

negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan kisaran 237, 56 

juta jiwa.6 Selain sebagai negara yang berpopulasi muslim terbanyak, Indonesia 

juga merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang spesial dari 

warisan leluhur sejak ribuan tahun lalu yang pertumbuhan dan perkembangannya 

mengalami pasang surut, serta menjadi keunikan warna bangsa Indonesia.6 

Indonesia adalah Negara majemuk yang memiliki beragam ciri khas, 

agama, tradisi, dan kebudayaan. Ketika membahas tentang tradisi yang ada di 

Indonesia seakan tak bisa dilepaskan dari peradaban manusia sebelumnya atau 

leluhurnya yang mengandung norma dan nilai yang sangat melekat pada 

masyarakat yang menganut tradisi tersebut. Kebudayaan dan tradisi yang beraneka 

ragam itu masih kita saksikan hingga sekarang ini. Berbicara tentang budaya, 

Budaya merupakan hasil pemikiran dan gagasan yang dijadikan cara hidup yang 

berkembang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya mengandung arti penting dalam masyarakat. meskipun ada 

beberapa kalangan masyarakat yang menganggap kebudayaan yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat yang lain dianggap bertentangan dengan agama. Perlu 

diketahui bahwa agama bersumber dari Allah, budaya bersumber dari manusia, 

 

5 Ummi Muizzah, Al-Qur’an Dalam Tradisi Manganan Di Desa Soko Medalem 

Kecamatan Senori Kabupaten Tuban (STAI Al-Anwar Sarang Rembang: Al-Itqan, 2019), h. 102. 

6 dkk Putri Indah Sari, “Tradisi Pantauan Bunting Dalam Perkawinan Masyarakat Desa 

Sukarami Pagalaram,” Tanjak: Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam 1,  no. 2 (2021), h. 153. 
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akan tetapi tidak berarti keduanya tidak terkait sama sekali melainkan memiliki 

hubungan yang erat. Ajaran Allah yang disebut agama, mewarnai corak budaya.7 

Tradisi-tradisi di Indonesia ada begitu banyak, setiap daerah memiliki 

tradisi masing-masing yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat daerah tersebut, 

sama halnya di Sulawesi Selatan yang memiliki 4 suku besar yaitu Bugis, 

Makassar, Toraja, dan Mandar di setiap suku itu memiliki budaya dan tradisi 

masing-masing. Masyarakat Bugis dikenal memiliki budaya atau tradisi yang 

sangat kental salah satunya terletak di Kabupaten Bone yang merupakan daerah 

yang penduduknya adalah suku bugis yang melaksanakan tradisi No’risalo, 

terutama di Kel. Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.8 

No'risalo terdiri dari dua suku kata, kata “no’ “ dalam bahasa bugis Bone 

yang berarti turun, sedangkan “risalo” memiliki arti ke sungai, jadi secara garis 

besar tradisi No’risalo memiliki arti tradisi yang turun ke sungai. Berbicara 

tentang tradisi No’risalo berarti berbicara mengenai kepercayaan masyarakat 

setempat bahwa tradisi ini dilaksanakan untuk meminta keselamatan dan 

dilaksanakan pada saat ada seorang bayi yang baru saja dilahirkan.  

Dalam observasi awal yang peneliti temukan di wilayah yang menjadi 

objek penelitian bahwa tradisi No’risalo yang dilaksanakan oleh masyarakat Kel. 

Ujung Tanah Kec. Cenrana khususnya keluarga yang baru melahirkan anak, 

terdapat fenomena living qur’an yang mana dalam tradisi tersebut terdapat ayat 

Al-Qur’an yang dibacakan. Atas dasar ini, peneliti merasa penting untuk menggali 

informasi lebih jauh terkait dengan tradisi No'risalo ditanah bugis bone ini. Maka 

 

7 Andi Agustang, Syarifah Nur Fajrin, Shermina Oruh, “Makna Simbolik Ritual Mabbaca-

Baca Di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone,” Equilibrium : Jurnal 

Pendidikan x, no. 1 (2021), h. 58. 

8 Andi Agustang, Syarifah Nur Fajrin, Shermina Oruh, h. 58-59. 
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dari itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “  Tradisi No'risalo 

di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone (Suatu Kajian Living Qur’an)”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul penelitian ini adalah Tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. 

Cenrana Kab. Bone (Kajian living Qur’an). Penelitian fokus terhadap tradisi 

No’risalo yang ada di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana, Kab. Bone. Dalam hal ini 

peneliti melihat ada fenomena living al-Qur’an yang hidup di tengah masyarakat 

Kel. Ujung Tanah  dalam hal ini terdapat pada tradisi No’risalo. Dalam tradisi 

tersebut terdapat ayat al-Qur’an yang terbacakan dalam prosesi kegiatannya yaitu 

QS al-Furqan/25: 74, yang berbunyi:  

امَِامًاَ للِْمُتَّقِيََْ وَّاجْعَلْنَا اعَْيُنَ قُ رَّةََ وَذُر يِ ّٰتِنَا ازَْوَاجِنَا مِنَْ لنََا هَبَْ رَب َّنَا يَ قُوْلُوْنََ وَالَّذِيْنََ  
Tejemahnya: 

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada 
kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menganalisa istilah-

istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka peneliti perlu 

menjelaskan istilah dari yang terdapat dalam variabel penelitian ini, yaitu: 

a. Tradisi 

Tradisi secara bahasa berasal dari bahasa latin (tradition) yang berarti 

kebiasaan, sama dengan budaya (culture) atau adat istiadat.9 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indoesia, tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun yang diwariskan 

 

9 Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” Attaqwa: 

Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 15, no. 2 (2019), h. 93. 
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oleh nenek moyang yang masih dilaksanakan di masyarakat yang dinilai sebagai 

suatu kebiasaan paling baik dan benar.10 

b. No’risalo 

No'risalo terdiri dari dua suku kata, kata “no’ “ dalam bahasa bugis Bone 

yang berarti turun, sedangkan “risalo” memiliki arti ke sungai, jadi secara garis 

besar tradisi No’risalo memiliki arti tradisi yang turun ke sungai. Tradisi meminta 

keselamatan yang dilakukan masyarakat Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana apabila 

ada keluarga yang baru melahirkan seorang anak. 

c. Living Qur’an 

Banyak definisi yang ditawarkan untuk menentukan arah kajian living 

Qur’an, salah satunya datang dari Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah dalam bukunya Ilmu 

Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi yang menyatakan 

living Qur’an dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan 

yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, 

atau perilaku hidup di masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat al-Qur’an.11 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, living Qur’an adalah kajian atau penelitian 

ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran al-Qur’an di 

sebuah masyarakat tertentu. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

10 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1543. 

11 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan 

Aksiologi ( Cet. III; Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2021), h. 22. 
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1. Apa hakikat tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan No’risalo pada Masyarakat Kel. Ujung 

Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone? 

3. Bagaimana analisis living Qur’an terhadap tradisi No’risalo di Kel. Ujung 

Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ialah salah satu upaya peneliti untuk mencari bahan atau 

teks yang berkaitan dengan topik penelitian yang diajukan sebagai bahan 

pembanding untuk memperjelas data yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti meninjau 

berbagai kajian literature dan kajian ilmiah di berbagai perpustkaan dan media 

informasi lainnya, belum ada yang membahas masalah Tradisi Norisalo di Kel. 

Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone (Kajian Living Qur’an). 

Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa penelitian dengan topik 

yang serupa dengan tradisi No’risalo. Adapun tinjauan pustaka atau literature 

review yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

Jurnal Gorga Jurnal Seni Rupa dalam penelitian yang dilakukan oleh Ika 

Mar Isla dan Sitti Fatimah “ Tradisi Turun Mandi di Dusun Penghijauan Desa 

Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau”. Tradisi 

bacungak atau turun mandi ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat pangean untuk meresmikan seorang bayi yang baru lahir agar bisa 

mandi kesungai dan keluar rumah dengan “bebas”.12 Penelitian ini, memiliki 

kesamaan dengan tradisi No’risalo yaitu dalam pelaksanaan tradisi tersebut sama-

sama melibatkan seorang bayi dan turun ,mandi ke sungai. Adapun perbedaannya 

yaitu, tradisi No’risalo hanya Ibu dari bayi yang baru lahir tersebutlah yang turun 

 

12 Ika Mar Isla dan Siti Fatimah, “Tradisi Turun Mandi Di Dusun Penghijauan Desa Pasar 

Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau,” Jurnal Seni Rupa, 2019, h. 432. 
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mandi ke sungai. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini, sang bayi yang 

dimandikan di sungai dengan tujuan untuk membantu bayi beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar. 

Journal of Education, Society and Culture dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Rina Mayasaroh “Peran Dukun Bayi dalam Penanganan Kesehatan Ibu dan 

Anak di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak”. Dalam artiker ini 

dijelaskan tentang bagaimana Peran dukun bayi yang masih sangat besar 

pengaruhnya dalam masyarakat. Khususnya pada masyarakat Desa Bolo yang 

masih menggunakan jasa dukun bayi dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, 

tentu dengan beragam alasan yang melatar belakangi seperti faktor ekonomi dan 

faktor adat istiadat.13 Ada kesamaan dengan tradisi No’rialo, yaitu pada prosesinya 

sama-sama melibatkan dukun anak atau masyarakat Cenrana menenyebutnya 

sandro untuk merawat bayi. Untuk perbedaan dari kedua penelitian ini terletak 

pada prosesi tradisinya walaupun sama melibatkan Ibu, bayi dan juga dukun. 

Skripsi tahun 2022 yang ditulis oleh Naflan D dan Pebriyenni P dengan 

judul “ Upaya Pemangku Adat Dalam Mempertahankan Tradisi Turun Mandi di 

Desa Koto Cayo Semurup”. Skripsi ini membahas tentang tradisi Turun Mandi 

merupakan tradisi syukuran atas kelahiran bayi di Desa Koto Cayo Semurup. Satu 

orang perempuan menggendong bayi didampingi oleh tabib melantunkan doa. 

Anak yang dilahirkan harus mempunyai Ibu yang menggendong bayi dalam acara 

ritual tersebut. Ibu yang dimaksud dalam tradisi turun mandi Desa Koto Cayo 

Semurup bukan Ibu kandung dari bayi tersebut yang melainkan Ibu angkat.14 

 

13 Rina Mayasaroh, “Peran Dukun Bayi Dalam Penanganan Kesehatan Ibu Dan Anak Di 

Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak,” Journal of Education, Society and Cultur, 2013, 

h. 44. 

14 Naflan D dan Pebriyenni P, Upaya Pemangku Adat Dalam Mempertahankan Tradisi 

Turun Mandi Di Desan Koto Cayo Semurup (Universitas Bung Hatta: Doctorial Dissertation, 

2022), h. 5. 
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Berbeda dengan tradisi No’risalo yang mana sang bayi tidak turun ke sungai untuk 

di mandikan hanya ibu dari bayi tersebut, tradisi ini menganjurkan sang bayi 

dimandikan di sungai oleh tabib atau orang yang di percaya oleh masyarakat 

setempat. 

Adapun perbedaan secara umum dari ketiga penelitian terdahulu terhadap 

penelitian ini terletak pada objek penelitian atau pada lokasi penelitian, yang mana 

lokasi penelitian ini bertempat di Kel. Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kab. 

Bone yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan ketiga penelitian 

terdahulu tersebut bertempat diluar pulau Sulawesi Selatan. Perbedaan selanjutnya 

terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan. Yang mana ketiga penelitian 

terdahulu hanya fokus mengkaji tradisi yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan 

pada penelitian ini juga berfokus pada pengkajian Al-Qur’an terhadap tradisi yang 

dikaji dalam hal ini menggunakan metode living qur’an.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui:  

a. Hakikat tradisi no’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana, Kab. Bone 

b. Prosesi tradisi no’risalo pada Masyarakat Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. 

Bone 

c. Analisis living Qur’an terhadap tradisi no’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. 

Cenrana Kab. Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin digapai berdasarkan pemaparan di atas, yaitu: 
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a. Kegunaan ilmiah, yaitu bisa menjadi sumbangan bagi khazanah ilmu 

pengetahuan yang mengedukasi masyarakat pada umumnya dan bisa menjadi 

data rujukan perbandingan bagi penelitian dengan topik terkait. 

b. Kegunaan praktis, yaitu digunakan untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar 

sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang tafsir. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Tradisi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi didefinisikan sebagai 

adat kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang secara turuntemurun, yang 

masih dipraktikkan dalam masyarakat dengan menganggap bahwa cara-cara yang 

ada sudah benar dan baik.1 

Tradisi secara asal merupakan bahasa latin yaitu tradition yang berarti 

turun-temurun atau kebiasaan. Sedangkan secara lugas tradisi berarti suatu praktik 

kemasyarakatan yang telah dilaksanakan sedari lama, yang merupakan aspek 

penting dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dan bersifat aktivitas komunal 

yang bernuansa religius. Oleh karena itu, lingkungan sosial, budaya, dan agama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wilayah yang memiliki tradisi dan 

adat istiadat yang bersifat komunal.2 

Konflik antara agama dan tradisi yang kadang berkontradiksi merupakan 

tantangan yang hampir dialami setiap kelompok. Tradisi menjadi bagian dari hasil 

kreasi manusia dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai makhluk 

Allah swt. di bumi. Sehingga demi terwujudnya kehidupan yang diridai, maka 

manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah semestinya mengatur 

kehidupannya berdasarkan aturan dari agama dan menjalin hubungan dengan 

sesama makhluk berdasarkan petunjuk dan tuntutan agama sehingga segala bentuk 

aktivitasnya baik berupa adat-istiadat, norma, kebiasaan atau tradisi harus sejalan 

dengan syariat. 

 

1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona, Kamus Besar Bahasa Indonesia. h, 1543. 

2 Goenawan Monoharto, dkk., Seni Tradisional Sulawesi Selatan ( Cet. III; Makassar: 

Lamacca Press, 2005), h. 5. 
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M. Bambang Pranowo dalam teorinya pada Encyclopedia Britanica 

sebagaimana yang dikutip dalam skripsi Miftahul Huda menyebutkan bahwa 

tradisi adalah kumpulan dari kebiasaaan, kepercayaan dan berbagai praktek yang 

menyebabkan lestarinya suatu kebudayaan peradaban atau kelompok sosial 

sehingga membentuk pandangan hidup mereka.3 

Tradisi yang terus dilakukan adalah suatu bentuk gagasan yang telah 

dilestarikan oleh nenek moyang dari dulu hingga sekarang. Meskipun telah terjadi 

beberapa kali perubahan di beberapa tempat karena tuntutan zaman, namun 

tradisi-tradisi tersebut tetap memiliki maksud dan tujuan yang sama. Agama 

sebagai sistem kepercayaan dalam masyarakat manapun juga menjadi penyebab 

perubahan dan pola dalam tradisi yang ada. Beberapa aspek yang berkaitan dengan 

tradisi, yaitu; bentuk warisan budaya seni tertentu, adat istiadat atau kepercayaan 

yang dilembagakan dan dipelihara oleh masyarakat dan pemerintah, serta 

kebiasaan yang dilembagakan dan dikelola oleh kelompok-kelompok agama, 

badan keagamaan yang semuanya dimiliki bersama dengan pihak lain.4 

Tradisi suatu daerah mengacu pada tradisi lokal suatu tempat atau wilayah 

yang dipertahankan oleh masyarakat tersebut dan hanya dimiliki oleh masyarakat 

tersebut. Namun, tidak jarang ditemukan adanya kesamaan antar tradisi daerah 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah migrasi yang 

dilakukan oleh pewaris yang melaksanakan tradisi tersebut perlu menemukan jati 

diri dan memenuhi kebutuhannya agar tetap bisa bertahan hidup lebih baik. 

 

3 Miftahul Huda, “Tradisi Khotmul Quran (Studi Living Quran Pemaknaan Khotmul 

Quran Di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Ponorogo),” Skripsi, Ponorogo: Fak. Ushuludin, 

Adab, Dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2014, h 47. 

4 Alo Liliweri, Sosiologi Dan Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2014), 

h. 89-99. 
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Secara awam diungkapkan bahwa tradisi hampir sama dengan budaya.5 

Tradisi dianggap sebagai suatu kebiasaan yang mengandung unsur atau nilai-nilai 

budaya, adat istiadat yang bersifat turun-temurun. Menurut Koentjaraningrat, 

sebagaimana yang dikutip oleh Kalid Mujahidullah bahwa kebudayaan secara 

keseluruhan merupakan konsekuensi dari tingkah laku dan hasil tingkah laku 

manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang diperoleh melalui belajar dan 

kesemuanya itu ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.6 Budaya berbasis tradisi 

setidaknya memiliki tiga bentuk yang berbeda, antara lain: 

1. Ide, yaitu ekspresi budaya dari ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. 

2. Aktivitas, yaitu representasi budaya dari perilaku manusia yang berpola 

kemasyarakatan. 

3. Artefak, yaitu bentuk kebudayaan yang diciptakan oleh manusia berupa 

kesenian.7 

Manusia merupakan organisme sosial, dan dengan demikian melalui 

interaksi dan proses sosial membentuk dan mengembangkan sebuah atau beberapa 

kebudayaan. Proses sosial tersebut kemudian secara terus-menerus diwariskan ke 

generasi berikutnya, lambat laun menciptakan tradisi yang nampak dan 

dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat lokal. 

B. Al-Qur’an dan Tradisi 

Agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaan terhadap sang 

pencipta. Begitupula dengan kebudayaan yang mengandung nilai dan simbol 

supaya manusia bisa hidup didalamnya. Agama memerlukan system simbol, 

 

5 Kuntowijoyo, Budaya Dan Masyarakat ( Cet. II; Yogyakarta: Serikat, 2003), h. 2. 

6 Kalid Mujahidullah, Keperawatan Geriatrik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 35. 

7 Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup (Makassar: Hasanuddin 

University Press, 1997), h. 1. 
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dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu 

yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan 

kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan 

dapat berkembang sebagai agama prbadi. Namun tanpa kebudayaan, agama di 

ibaratkan sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Islam merespon 

budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk 

menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi 

itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.8 

Afifuddin Muhajir berpendapat bahwa ‘urf merupakan tradisi atau adat 

istiadat (budaya) yang dialami serta dijalani oleh manusia baik personal maupun 

komunal. ‘Urf seseorang atau suatu masyarakat harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan 

prinsip syariat.9 Hal ini karena tradisi termasuk bagian dari syariah, Allah swt. 

Berfirman dalam QS al-‘Araf/:199 yang berbunyi:  

لْعُرْفِ  وَأْمُرِْ الْعَفْوَِ خُذِ  الْْاَه ل يَِْ عَنِ  وَاعَْر ضِْ بِ   
Terjemahnya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ‘urf (tradisi 
yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”  

Maksudnya, tradisi dan budaya termasuk bagian dari syari’ah (aturan 

agama) yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap tindakan dan ucapan 

berdasarkan ayat al-Qur’an di atas.10 

 

8 Baedhowi, Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen Dalam Agama Dan Kearifan Lokal 

Dalam Tantangan Global. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 65. 

9 Baso Ahmad, Islam Nusantara: Ijtihad Jenius Dan Ijma’ Ulama Indonesia (tangerang 

selatan: pustaka afid, 2017), h. 89. 

10 mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an,” Islam Dalam Budaya 

Jawa Perspektif Perspektif Al-Qur’an, 2020, h. 67. 
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‘Urf atau tradisi juga dijelaskan oleh para Sahabat, diantaranya Abdullah bin 

Mas’ud yang berkata: “Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik 

pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka jelek pula 

menurut Allah.” (HR. Ahmad, Abu Ya’la dan al-Hakim). Menjaga tradisi, berarti 

menjaga kebersamaan. Melanggar tradisi dapat menimbulkan fitnah dan 

perpecahan di kalangan umat.11  

Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, memiliki hubungan erat 

dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal nusantara. Agama dan budaya adalah 

dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi, dan keduanya 

memiliki kepentingan. Islam sejak hadirnya dimuka bumi ini telah memainkan 

peranannya sebagai salah satu agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, 

dengan membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi 

keberagaman umat Islam.12  

Sebagai agama yang universal, Islam sangat mengahargai keberadaan 

budaya yang ada pada suatu masyarakat, oleh karenanya kehadiran Islam di 

masyarakat tidak menimbulkan pertentangan, bahkan Islam dekat dengan 

kehidupan masyarakat dan mampu membuktikan bahwa Islam adalah agama yang 

fleksibel dalam memahami kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam di tengah-

tengah masyarakat yang sudah memiliki budaya sendiri ternyata membuat Islam 

dengan budaya tersebut mengalami akulturasi yang pada akhirnya tata 

pelaksanaan ajaran Islam sangat beragam. Namun, Al-Qur’an dan Sunnah tetap 

dijadikan pedoman oleh masyarakat muslim, sehingga Islam erat kaitannya dengan 

keberagaman.13  

 

11 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 74. 

12 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 75. 

13 Deden Sumpena, “Islam Dan Budaya Lokal: Kajian Terhadap Interelasi Islam Dan 

Budaya Sunda,” Academic Journal for Homiletic Studies. 6 (2012), h. 101. 
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Agama Islam yang masuk pada suatu daerah menimbulkan adanya tradisi 

yang berkaitan dengan ajaran Islam, atau yang dapat disebut dengan tradisi Islam. 

Tradisi Islam diibaratkan sebagai sebuah pohon, hal ini dijelaskan pada Q.S. 

Ibrahim ayat/14:24 yang berbunyi:  

السَّمَاۤء ِ  ف ِ وَّفَ رْعُهَا ثََب تِ  اَصْلُهَا طيَّ بَةِ  كَشَجَرةَِ  طيَّ بَةًِ كَل مَةًِ مَثَلًِ اللُِّٰ ضَرَبَِ كَيْفَِ تَ رَِ الََِْ  
Terjemahnya: 

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 
kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 
(menjulang) ke langit”. 

Maksudnya, agama dan getahnya mengandung barakah, kebenaran suci, 

abadi, dan tak tergantikan, kearifan abadi dan penerapannya yang terus 

berkesinambungan sesuai dengan kondisi zaman. Tradisi Islam mencakup banyak 

hal, di antaranya yakni pengetahuan, cara memandang dunia, nilai, dan jiwa kitab 

suci.14 

Islam yang disebut sebagai agama yang faktual banyak memberikan 

norma-norma atau aturan dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan agama-

agama lain. Sebagai suatu norma, aturan, maupun aktivitas masyarakat Indonesia, 

ajaran Islam telah menjadi pola panutan masyarakat. Dalam konteks ini Islam 

sebagai agama sekaligus menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di lain sisi, 

budaya-budaya lokal yang hidup di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan 

adanya Islam ditengah-tengahnya. Budaya-budaya lokal ini sebagian terus 

dikembangkan dan diwarnai dengan Islam. Perkembangan ini kemudian 

memunculkan akulturasi budaya antara budaya lokal dan Islam.15  

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Dengan 

daya, cipta, rasa dan karsa, manusia memproduksi kebudaaannya. Manusia lahir 

 

14 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 74.   

15 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 74. 
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dan hidup dalam pluralitas ruang budaya yang diproduksinya masing-masing. 

Allah berfirman: “Wahai manusia! Sungguh Kami telah meniptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” (Q.S. al-Hujurat: 

49).16 

Oleh karena itu, dalam perspektif al-Qur’an, kebudayaan dipersepsi dan 

diposisikan sebagai suatu elan vital untuk membentuk pola pemikiran dan tradisi 

keilmuan yang khas dan bercorak ke-Indonesiaan. Pada level ijtihad, budaya akan 

selalu diakomodir, berdasarkan kaidah ushul fiqh yang ada, selama belum ada 

pelarangan (status hukum haram). “Mulanya semua hal diperbolehkan, sebelum 

ada dalil yang melarangnya.”17 

Asy’ari berpendapat bahwa apabila yang dimaksudkan dengan budaya atau 

kebudayaan merupakan totalitas kegiatan intelektual yang dilakukan oleh individu 

atau masyarakat dengan implikasinya, maka Al-Qur’an adalah sumber dari 

kebudayaan yang sangat kaya. Al-Qur’an, seperti telah dibuktikan dalam lintasan 

sejarah umat Islam, berposisi sebagai poros atau sumber utama kehidupan bagi 

kaum muslimin.18  

Al-Qur’an itu sendiri adalah mukjizat, dalam konteks wahyu, yang tidak 

menyimpang dari batas-batas kerangka kebudayaan yang menjadi karakteristik 

kebudayaan di mana wahyu tersebut diturunkan. Oleh sebab itu, mukjizat Nabi Isa 

adalah menyembuhkan penyakit dan menghidupkan kembali orang yang telah 

meninggal karena karakteristik kebudayaan umatnya ketika itu unggul dalam 

 

16 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 75. 

17 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 76. 

18 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 77. 
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masalah kedokteran. Ayat dan peristiwa dalam Al-Qur’an memberikan kemudahan 

secara menyeluruh terhadap perilaku budaya dan kearifan lokal masyarakat Arab 

sesuai dengan perkembangan peradabannya. Bahkan kebudayaan dapat manjadi 

dasar hukum (fiqh) yang kuat sebagai referensi dalam kehidupan keberagamaan 

dan kebudayaan manusia, sehingga antara Islam dan lokalitas terjadi akulturasi 

dan asimilasi sekaligus.19 

C. Living Qur’an 

Dalam kajian Islam di Indonesia, living Qur’an sering dimaknai sebagai al-

Qur’an yang hidup. Secara etimologis, kata living berasal dari bahasa Inggris live 

yang memiliki dua arti, yaitu‚ yang hidup‛ dan ‚menghidupkan‛ atau dalam bahasa 

Arab biasa disebut dengan istilah ‚al-h}ayy‛ dan ‚ih}ya‛. Dalam hal ini, living Qur’an 

dapat diterjemahkan menjadi ‚al-Qur’an al-hayy‛ dan ‚ihya alQur’an‛. Sehingga 

dari istilah tersebut dapat ditarik dua makna sekaligus, yaitu ‚al-Qur’an yang 

hidup‛ dan‚ menghidupkan al-Qur’an‛.20 

Menurut terminologis, kajian living Qur’an adalah ilmu yang mempelajari 

praktik al-Qur’an, yaitu mempelajari realitas al-Qur’an bukan gagasan-gagasan 

yang bersumber dari penafsiran teks.21 

Menurut Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah dalam bukunya mengatakan bahwa 

kajian living Qur’an adalah sebagai suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan 

 

19 Mohamad Toha, “Islam Berkebudayaan Perspektif Al-Qur’an", h. 77. 

20 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 20-22. 

21 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 22. 
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yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, 

atau perilaku hidup di masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat al-Qur’an.22 

Mengingat kajian ini berkaitan dengan fenomena ayat yang hidup atau 

dihidupkan, maka tidak berpretensi untuk membenarkan kebenaran suatu praktik 

atau penjelmaan suatu ayat. ia hanya memotret ayat-ayat dalam bentuk non-

tekstualnya, dalam wujudnya yang lain di ruang sosio-kultural. Apabila ayat al-

Qur’an ditemukan dalam bentuk mushaf, maka ilmu living Qur’an adalah ilmu 

yang mempelajari tentang wujud al-Qur’an dalam bentuk yang selain itu.23 

Objek kajian dari living Qur’an oleh Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah 

diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu objek formal yang merupakan sudut 

pandang secara menyeluruh, dan objek material yang merupakan segala sesuatu 

yang ada dan yang mungkin ada, baik itu yang tampak maupun tidak tampak. 

Sehingga untuk memahami objek material dalam penelitian bisa lewat beberapa 

contoh objek material keilmuan lain, seperti ilmu sosiologi memiliki objek 

material berupa masyarakat, ilmu antropologi memiliki objek material berupa 

praktik budaya, dan lain sebagainya.24 

Mengusulkan The Living Qur’an sebagai objek kajian pada hakikatnya 

adalah mengajukan fenomena tafsir atau makna al-Qur’an dalam arti yang lebih 

luas dari sebelumnya, untuk dikaji dari sudut pandang yang juga lebih luas dan 

beragam. Sementara itu, membawa makna fenomena sosial budaya ke ruang 

 

22 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 20. 

23 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 29. 

24 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 49. 
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diskusi, berarti membangun asumsi paradigma antropologi interpretatif sebagai 

landasan pemikiran untuk menelaah dan membahas fenomena tersebut.25 

Menurut Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, mempelajari tentang dinamika 

sosiologis dalam proses menghidupkan al-Qur’an (ih}ya al-Qur’an) harus melalui 

kajian terhadap al-Qur’an yang hidup (al-Qur’an al-h}ayy). Dengan kata lain, ide 

awal dari formulasi ini adalah living al-Qur’an-Hadith through the living al-

Qur’an-hadith. Baik kajian al-Qur’a-n al-h}ayy maupun ih}ya al-Qur’an, keduanya 

harus mendapatkan perhatian dan porsi yang sama dalam bidang ilmu living 

Qur’an-hadis. Keduanya adalah kajian al-Qur’an dan hadis yang sangat melekat 

pada ilmu sosiologi dan antropologi. Keduanya memang berbeda, namun bak dua 

sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya dapat dijadikan 

sebagai kajian ilmiah-akademis. Namun, keduanya memiliki sifat dan karakter 

yang berbeda. Kajian the living Qur’an, basis utamanya adalah data fenomenologis 

dan data lapangan sehingga biasanya tidak terikat oleh otentisitas teks. Sedangkan 

kajian living the Qur’an bersifat etis dan sangat memperhatikan otentisitas, 

otoritas, dan orisinalitas teks.26 

Paradigma yang diperlukan untuk mempelajari living Qur’an tidak sama 

dengan paradigma yang digunakan untuk mempelajari al-Qur’an sebagai sebuah 

kitab. Namun, teks kajian living Qur’an dimaknai secara metamorfosis dan 

merupakan sebuah model. Teks sebenarnya adalah gejala dari sosial budaya itu 

sendiri, bukan kitab, surah atau ayat.27 

 

25 Heddy Shri Ahimsa dan Putra, "The Living Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi", 

Walisongo 20, no. 1 (2012), h. 239. 

26 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 6-8. 

27 Heddy Shri Ahimsa dan Putra, "The Living Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi", 

h. 253. 
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Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

fenomenologis, yaitu paradigma yang mengkaji suatu fenomena sosial budaya 

dalam upaya mengungkap kesadaran pengetahuan perilaku terkait dunia yang 

didiami.28 Penggunaan paradigma ini tidak lagi menilai benar atau tidaknya 

pemahaman para perilaku, karena yang dianggap penting bukan lagi benar 

salahnya sebuah pemahaman, akan tetapi isi dari eksistensi dan esensi dari tafsir 

itu sendiri.29 

Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah mengkategorikan kajian living Qur’an menjadi 

tiga, yaitu; pertama, kebendaan (natural) ini bisa berupa tulisan, maupun benda-

benda lain yang non tulisan. Kedua, kemanusiaan (personal) ini bisa berupa 

perbuatan namun tidak harus bersifat komunal, jadi bisa dilakukan secara personal. 

Ketiga, kemasyarakatan (social) ilmu yang digunakan untuk membacanya adalah 

ilmu-ilmu sosial. Jenis kebendaan dan kemanusiaan juga dapat dikategorikan ke 

dalam kemasyarakatan apabila yang dikaji adalah perilaku masyarakat terhadap 

suatu benda atau perilaku sosial tentang pengamalan suatu ayat.30 

Kajian living Qur’an bersifat positivistik sebagai pandangan hidup dalam 

pengamalan al-Qur’an di masyarakat, artinya unsur positifnya lebih dominan. 

Sehingga kajian ini harus didasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi dan 

dapat dialami sebagai suatu realita. Selain itu, living Qur’an juga sebagai langkah 

awal untuk menghidupkan nilai-nilai al-Qur’an ke dalam kehidupan sehari-hari 

dengan cara yang arif terhadap budaya yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kita 

 

28 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiolog, h. 219. 

29 Miftahul Huda, “Tradisi Khotmul Quran (Studi Living Quran Pemaknaan Khotmul 

Quran Di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Ponorogo)", Skripsi, (Ponorogo: Fak. Ushuludin, 

Adab, dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2020), h. 12. 

30 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 226-227 dan 336-337. 



21 

 

 

dapat menunjukkan kearifan al-Qur’an dalam interaksinya dengan kearifan lokal 

dengan mengutamakan aspek historis tanpa tertarik untuk mengubah, merevisi, 

menolak atau menghilangkannya.31 

Dari kajian living Qur’an ini dapat dipahami bahwa al-Qur’an dipahami 

tidak hanya melalui teks, tetapi juga melalui konteks yang melingkupinya. Kajian 

di bidang living Qur’an ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan 

penelitian al-Qur’an dan juga bagi kepentingan dakwah dan pemberdayaan 

masyarakat agar pengapresiasian al-Qur’an lebih optimal.32 

D. No’risalo 

Tradisi No’risalo adalah salah satu dari banyaknya tradisi peninggalan 

nenek moyang yang masih hidup atau dilakukan di kalangan masyarakat bugis 

Bone. Khususnya di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone, tradisi No’risalo 

ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat walaupun ada juga yang tidak 

melakukan tradisi No’risalo ini. No’risalo berasal dari bahasa bugis Bone yang 

terdiri dari dua suku kata, yaitu “No’” yang dalam bahasa bugis memiliki arti 

“turun”, sedangkan “risalo” memiliki arti “ke sungai”. Secara garis besar, arti dari 

No’risalo adalah turun ke sungai, dalam hal ini turun ke sungai untuk mandi.  

Tradisi No’risalo ini tidak ada waktu yang menentu untuk 

melaksanakannya karena kegiatan ini tergantung dari pihak keluarga yang baru 

saja melahirkan seorang anak bayi,  berbeda dengan tradisi pada umumnya, yang 

waktu pelaksanaannya setiap tahun. Setelah lahirnya seorang anak, maka disitulah 

pihak keluarga menentukan apakah ingin melakukan No’risalo atau tidak. 

 

31 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, Dan 

Aksiologi, h. 337. 

32 Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Living Qur’an: Model Penelitian Kualitatif" 

Dalam M. Mansyur, Dkk., Metodologi Penelitian Living Qur’an Dan Hadis (Yogyakarta: Teras dan 

TH-Press, 2007), h. 68-69. 
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Biasanya, masyarakat yang percaya masih akan tradisi peninggalan nenek moyang 

tersebut akan tetap melakukan No’risalo dan tidak sedikit pula keluarga yang 

sudah tidak peduli dengan hal tersebut.  

Dalam pelaksanaan No’risalo ini, memakan waktu kurang lebih tujuh 

sampai sembilan hari. Dimana sebelum hari untuk turun ke sungai, si ibu dan 

bayinya di sula atau di pijat oleh orang yang mempunyai keahlian dalam hal 

tersebut, yang masyarakat biasa menyebutnya sandro. Setelah beberapa hari si ibu 

dan bayinya di sula oleh sandro, barulah kemudian pihak keluarga mengundang 

tetangga ataupun kerabat untuk datang melihat bayi yang baru lahir dan 

memberikan selamatan. Di hari yang sama sang ibu turun ke sungai untuk di 

mandikan oleh sandro dan di saat itu pulalah orang yang ahli ibadah dalam hal ini 

imam mesjid mendoakan keselamatan bayi tersebut. Untuk masyarakat yang ingin 

melaksanakan tradisi No’risalo namun mereka bermukim jauh dari muara sungai, 

biasanya hanya di mandikan di rumah saja.33  

Tradisi No’risalo ini dilakukan masyarakat Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana 

Kab. Bone, bukan lain hanya untuk meminta keselamatan Ibu dan bayinya. Yang 

mana sang bayi di sula (pijat) agar sang bayi tumbuh dengan baik dan selamat serta 

didoakan oleh imam masjid. Sedangkan sang ibu juga dipijat dengan tujuan 

keselamatannya.  

 

 

33MH (61 tahun),Dukun Bayi, Wawancara, Ujung Tanah, 29 September 2022 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pola 

pikir induktif dikarenakan penelitian ini berdasar atas pengamatan fakta fenomena 

sosial1 yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan keadaan sosial 

melalui medium kajian pustaka maupun lapangan. Adapun yang dihasilkan dari 

metode tersebut adalah realitas data yang mendeskripsikan informasi dari 

informan baik berupa tulisan maupun lisan berdasarkan praktik yang dilakukan 

oleh pelaku kegiatan. Sebagaimana halnya dalam tradisi norisalo yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan  tradisi tersebut yang terjadi pada masyarakat Kec. 

Cenrana, Kab. Bone. 

Penggunaan kualitatif sebagai metode dalam penelitian ini dilakukan 

dengan apa adanya (alamiah) serta tidak memanipulasi objek dan subjek, dalam 

hal ini adanya penekanan terhadap makna, konsep, pengertian, gejala, dan 

deskripsi yang dicari, sehingga pemaparan yang disampaikan berupa narasi yang 

berkualitas.2 Berkaitan dengan tradisi yang diteliti, penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan jejak-jejak yang berkaitan tentang tradisi norisalo masyarakat 

Cenrana. Kemudian penelitian ini diarahkan ke wilayah penelitian, guna 

memperoleh data terkait tradisi tersebut dengan menitikberatkan pada aspek nilai 

dan makna yang terkandung di dalamnya. 

 

 

1 Nursapiah Harahap, Penelitian Kualitatif (Cet. 1; Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 

h. 7. 

2 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan ( 

Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2021), h. 329. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penyelidikan lapangan yang membutuhkan 

tempat yang menjadi objek penelitian guna mengumpulkan informasi tentang 

fenomena tertentu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang menjadi 

objek penelitian.3  

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana, 

salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone yang memiliki total 16 desa. Kecamatan 

Cenrana sebagai kelanjutan sungai Walennae memiliki lembah-lembah sungai 

yang subur dan merupakan salah satu jalur penting transportasi dan komunikasi 

antara daratan tengah Sulawesi Selatan dan Teluk Bone. Alasan penulis memilih 

lokasi ini karena tempatnya mudah dijangkau dan lokasi ini merupakan salah satu 

tempat yang masyarakatnya melakukan tradisi norisalo tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Pendekatan Tafsir 

Para pakar tafsir mendefinisikan tafsir sebagai cara kerja atau suatu alat 

pengetahuan yang bertujuan untuk dapat memahami isi kandungan ayat-ayat al-

Qur’an secara ilmiah.4 Di kalangan tafsir dikenal luas corak tafsir dalam kaitannya 

aspek formal ayat al-Qur’an sebagai objek kajian. Objek kajiannya tidak hanya 

permasalahan keagamaan, seperti akidah, hukum, dan akhlak, tetapi juga 

 

3 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), h. 14. 

4 Mardan, Wawasan Al-Qur’an Tentang Keadilan: Suatu Analisis Al-Tafsi>r Al-Maud}u>‘I ( 

Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013),h 26. 



25 

 

 

mencakup permasalahan sosial yang biasa dikenal dengan corak adab ijtima>‘i yang 

menjadikan ayat-ayat sosial sebagai objek kajian.5 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendekatan ilmu tafsir merupakan 

metode pendekatan terhadap suatu objek dengan mengacu pada perspektif tafsir 

sebagai rujukannya. 

2. Pendekatan Antropologis 

Teori antropologi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

antropologi interpretatif. Cliffort Geerzt sebagai salah satu tokoh yang 

mengemukakan teori antropologi interpretatif. Beliau memberikan pengibaratan 

dengan laba-laba yang membuat jaringnya sendiri. Kemudian jaring laba-laba 

diibaratkan sebagai budaya. Untuk membangun budaya diperlukan pengungkapan 

makna oleh masyarakat.6 

Teori antropologi interpretatif atau sering dikenal dengan istilah teori 

antropologi simbolik. Dalam teori ini, Geerzt mendefinisikan budaya sebagai 

simbol-simbol penghasil makna yang bersumber dari beberapa individu yang 

membentuk perilaku masyarakat dan membentuk dialog yang memiliki arah yang 

baik antar individu. Keunikan dan keciri khasan dari suatu budaya dapat terbentuk 

dari simbol-simbol yang berbeda antar budaya, kemudian perbedaan dan keciri 

khasan suatu budaya ditentukan oleh fitrah manusia, yaitu adanya sifat sosiologis, 

biologis dan psikologis.7 

Ciri khas dari budaya tertentu menjadi keunikan tersendiri bagi budaya 

tersebut. Dikarenakan adanya hubungan yang unik dari masing-masing komponen 

 

5 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>‘I> (Yogyakarta: Pustaka al-

Zikra, 2011), h. 102-103. 

6 Yuni Sare, Antropologi (Jakarta: Grasindo, 2013), h. 18. 

7 Eko Punto Hendro, “Simbol: Arti, Fungsi, Dan Implikasi Metodologisnya,” Endogami: 

Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi 3, No. 2 (2020), h. 161-162. 
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dalam simbologi yang memiliki kekhasan tersendiri. Oleh antropolog sering 

menyebut hal tersebut dengan etos budaya. Etos sosial kemasyarakatan mencakup 

karakter, moral, kualitas, dan gaya hidup yang mencerminkan perilaku masyarakat, 

kata Geertz.8 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, ada dua jenis sumber data, data primer dan data 

sekunder. Peneliti membutuhkan beberapa sumber data untuk menjadi pelengkap 

dalam sebuah penelitian karena sudah menjadi sentral dalam sebuah penelitian 

data yang jelas dan tervalidasi. 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

di lapangan melalui hasil observasi (pengamatan), interview (wawancara)9 dan 

tertulis karena jenis penilitian ini berbentuk lapangan dan kepustakaan. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an serta informasi yang ditangkap 

di lapangan. 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat 

setempat, yang tujuannya untuk mencari informan yang dianggap berkompeten 

untuk memberikan informasi berupa fakta-fakta di lapangan mengenai objek yang 

sedang diteliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen yang berfungsi sebagai data pelengkap.10 

 

8 Eko Punto Hendro, “Simbol: Arti, Fungsi, Dan Implikasi Metodologisnya,” Endogami: 

Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi h, 161-162. 

9 Zuchri Abdussaman, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Makassar: Syakir Media 

Press, 2021), h. 142. 

10 Zuchri Abdussaman, Metode Penelitian Kualitatif, h. 142-143. 
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Teknik pengambilan informasi melalui data sekunder ini bisa berupa dokumen atau 

arsip, buku-buku dan media yang relevan dengan penelitian. Dengan data 

sekunder, peneliti memakai data tertulis dan dokumen dalam bentuk gambar untuk 

memberikan dukungan berupa informasi tambahan terkait tradisi yang diteliti. 

Adapun kegunaan data sekunder ini agar memberikan petunjuk dalam 

Langkah, baik dalam perbuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, bahkan mengumpulkan dan menganalisis bahan yang akan dibuat 

sebagai hasil penelitian. Dan data skunder ini menjadi pendukung ataupun penjelas 

dari data primer yang juga dibutuhkan dalam sebuah penelitian.11 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan 

pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku objek yang dilihat dan 

hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan 

menggunakan teknik pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.12 

Dengan observasi peneliti lebih yakin dalam penyusunan karya ilmiahnya 

karena ia mendapatkan secara langsung tanpa ada peraturan dari pihak lain. Cara 

ini juga sangat baik digunakan karena peneliti dapat melihat dan menanyakan 

secara langsung terkait rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya.13 

 

 

 

 

11 M Chairul Risal dan Tarmizi, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis (Depok: 

Rajawali Perss, 2022), h. 10. 

12Nurhidayah, "Tradisi Mappnre Temme’ Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai”, Skripsi (Samata: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2012), h. 35. 

13Nurhidayah, h. 35. 
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2. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang 

dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan14 secara sistematis. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan menggunakan teknik independent interview, dimana peneliti dan 

informan bertatap muka langsung. Dalam wawancara mendalam berlangsung 

proses tanya jawab atau diskusi yang terarah antara peneliti dengan informan.15 

Dengan kata lain, peneliti akan menyiapkan serangkaian pertanyaan yang 

berkaitan dengan tradisi norisalo untuk ditanyakan kepada informan. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis 

atau tercetak yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.16 Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Jadi, metode dokumentasi ini digunakan 

untuk mengumpulkan berbagai data berupa dokumen atau rekaman lain yang 

berkaitan dengan tradisi norisalo. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan atau yang 

diperlukan dalam proses pengumpulan data.  Adapun dalam mengumpulkan data 

dari sumbernya, peneliti memerlukan instrument bantuan yang sifatnya aplikatif 

 

14 Nursapiah Harahap, Penelitian Kualitatif, h. 81. 

15 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62. 

16 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi (Cet. III; Bandung: 

Angkasa, 1985), h. 85. 
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dan wajib digunakan, instrument yang dimaksud yaitu alat tulis dan alat rekaman 

serta panduan atau pedoman wawancara.17 

F. Analisis dan Teknik Pengolahan Data 

1. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, namun lebih 

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.18 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari 

setiap narasumber sampai jawaban itu berulang dari setiap narasumber. 

Data yang terkumpul oleh peneliti kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, 

yaitu: 

a. Metode Deduktif 

Metode ini dilakukan dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat umum 

kemudian ditarik kesimpulan sehingga menjadi spesifik dan terperinci.19 Dalam 

hal ini, peneliti mengambil gambaran umum tentang objek penelitian kemudian 

menarik kesimpulan setelah melakukan penelitian. 

b. Metode Komparatif 

Secara linguistik, komparatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to compare 

yang berarti membandingkan. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah dengan cara membandingkan pemahaman narasumber yang 

 

17 M Chairul Risal dan Tarmizi, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis, h. 31. 

18 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Cet. 4; Jakarta: Bukit 

Aksara, 2016), h. 210. 

19 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, h. 

17-18. 
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satu dengan pemahaman narasumber lainnya kemudian mencoba menarik 

kesimpulan berupa argumentasi peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan. 

c. Teknik Interpretasi Kultural 

Istilah kultural berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “culture”  yang berarti 

“budaya”. Dalam arti terminologisnya adalah himpunan pengetahuan yang 

dipergunakan manusia untuk menginterpretasi pengalaman dan menghasilkan atau 

mewujudkan kelakuan sosial.20 Berdasarkan pengertian ini, yang dimaksud dengan 

interpretasi kultural adalah penggunaan pengetahuan ilmiah dalam menafsirkan 

kandungan-kandungan Al-Qur’an.21  

Dasar penggunaan unsur kultural (pengetahuan) dalam memahami Al-

Qur’an antara lain mengacu dari pandangan bahwa pengetahuan yang diperoleh 

berdasarkan pengalaman dan penalaran yang benar tidak bertentangan dengan Al-

Qur’an tetapi pengetahuan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan dan 

memperkuat keyakinan terhadap kebenaran Al-Qur’an.22   

2. Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga peneliti perlu 

menegaskan teknik dan interpretasi data yang digunakan.23 Maka dari itu, peneliti 

menggunakan dua metode untuk mengolah data ini, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi berarti mengurangi, membatasi, menyusutkan dan menurunkan. 

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih poin-poin penting, 

 

20 James P. Spradley dan David W.McCurdy, Antropology The Cultural Perpective (New 

York: John Wiley & Sons, 1975), h. 5. 

21 Mardan dan Achmad Abu Bakar H. Abd. Muin Salim, Metodologi Penelitian Tafsir 

Maudhu’i (Yogyakarta: Pustaka al- Zikra, 2011), h. 183. 

22 H. Abd. Muin Salim, h. 183. 

23 UIN Alauddin, Pedoman Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan 

Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17. 
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memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan 

pola. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan informasi yang dikumpulkan 

sebelumnya dan memisahkannya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek 

penelitian tanpa mengurangi nilai dan esensi yang terkandung di dalamnya. Data 

yang direduksi dengan cara ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya saat 

dibutuhkan.24 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan alur kedua setelah redukasi data karena data 

yang sudah diredukasi kemudian disajikan. Penyajian yaitu mengumpulkan 

informasi yang tersusun untuk memberikan adanya penarikan kesimpulan dan 

diambilnya tindakan.25 

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi dalam penelitian adalah bentuk konfirmasi dengan 

menggunakan data hasil pengamatan untuk menentukan kebenaran atau 

pembenaran rasional terhadap kesimpulan awal.26 Karena kesimpulan awal yang 

disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah ketika ditemukan bukti yang 

kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika 

kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka 

kesimpulan awal tersebut kredibel.27 

 

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Cet. 8; Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 336. 

25 M Chairul Risal dan Tarmizi, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis, h. 31. 

26 Muhammad Yaumi dan Muljono Domopoliji, Action Research: Teori, Model, Dan 

Aplikasi, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 161. 

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D (Cet. 25; Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 252. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.28 Penarikan kesimpulan yang 

disertai dengan verifikasi untuk membuktikan kevalidan kesimpulan yang diambil 

oleh peneliti. 

 

 

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D, h. 253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Profil Kabupaten Bone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1.  

Peta Kabupaten Bone 
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Kabupaten Bone terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya terletak 

di Kota Watampone dengan luas wilayah 4.599 km2 , terdiri dari 27 kecamatan 

dan 372 desa/kelurahan. 

Tabel 2. Daftar Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah 

Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (km²) 

Bontocani kahu 463,35 

Kahu Palattae 189,50 

Kajuara Bojo 124,13 

Salomekko Manera 84,91 

Tonra Bulu-bulu 200,32 

Patimpeng Latobang 130,47 

Libureng Camming 344,25 

Mare Kadai 263,50 

Sibulue Pattiro Bajo 155,80 

Cina Tanete Harapan 147,50 

Barebbo Apala 114,20 

Ponre Lonrong 293,00 

Lappariaja Matango 138,10 

Lamuru Lalebata 208,00 
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Tellu Limpoe Tujue 318,10 

Bengo Bengo 164,00 

Ulaweng Bengo 161,67 

Palakka Taccipi 115,32 

Awangpone Passippo 110,70 

Tellu Siattingge Componge 159,30 

Amali Tokaseng 119,13 

Ajangale Pompanua 139,00 

Dua Boccoe Uloe 144,90 

Cenrana Ujung Tanah 143,60 

Tanete Riattang Barat Macanang 53,68 

Tanete Riattang Salomekko 23,79 

Tanete Riattang Timur Lonrae 48,88 

Bone Watampone 4559,00 km² 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 

Kabupaten Bone terletak antara 4˚13'- 5˚6' LS dan antara 119˚42'-120˚30' 

BT. Wilayah di Kabupaten Bone termasuk wilayah dengan iklim sedang. 

Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dan temperatur berkisar 26˚C-34˚C. 

Pada wilayah kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang 

celah-celahnya terdapat alisan sungai disekitarnya terdapat lembah yang cukup 
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dalam, kondisinya sebagian ada yang berarir pada musim hujan. Namun pada 

musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar 

seperti sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Lekoballo, Salomekko, Tobenne 

dan Bulu-bulu.1 

Kabupaten Bone berbatasan dengan kabupaten lain yaitu sebelah Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng, sebelah Timur 

berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Sinjai dan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Maros, Pangkep dan Barru. 

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Bone adalah bahasa 

Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh badan bahasa, terdapat dua 

bahasa daerah yang ada di kabupaten Bone, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek 

Bone) dan bahasa Bajo. Bahasa Bajo ini digunakan di kelurahan Bajoe, Kecamatan 

Tanete Riattang Timur. 

 

2. Gambaran Umum Profil Kecamatan Cenrana 

 

1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Buku Profil Perkembangan 

Kependudukan Kabupaten Bone Tahun 2019.  (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. 

Bone, 2020), h. 8-9. 
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Kecamatan Cenrana berada pada bagian paling utara dalam Wilayah 

Kabupaten Bone. Wilayah Kecamatan Cenrana terbagi atas 46 kelurahan 3 

lingkungan, dan 111 RT yang beribukota di Desa Cenrana. Kecamatan Cenrana 

memiliki luas wilayah 143,60 km². Wilayah kelurahan terluas yaitu Lebongnge 

seluas 22,00 km² atau 15,32% dari luas wilayah kecamatan. Sedangkan kelurahan 

dengan luas wilayah terkecil adalah Watang Ta seluas 2,75 km², atau hanya sebesar 

1,92% dari luas kecamatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3 

Luas Wilayah Menurut Kelurahan Di Kecamatan Cenrana Tahun 2017 

No Desa/Kelurahan Status Luas (km²) Persentase (%) 

1. Watang Ta Desa 2,75 1,92 

2. Pacubbe Desa 3,25 2,26 

3. Panyiwi Desa 10,00 6,96 

4. Palla’e Desa 5,00 3,48 

5. Watu Desa 4,00 2,79 

6. Naga Uleng Desa 12,71 8,85 

7. Latonro Desa 11,05 7,69 

8. Laoni Desa 5,00 3,48 

9. Pusungnge Desa 5,12 3,57 

10. Pallime Desa 4,21 2,93 
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11. Ajallasse Desa 5,79 4,03 

12. Ujung Tanah Kelurahan 12,06 8,40 

13. Awang Cenrana Desa 12,66 8,82 

14. Lebongnge Desa 22,00 15,32 

15. Cakkeware Desa 17,00 11,84 

16. Labotto Desa 11,00 7,66 

 Cenrana  143,60 100,00 

Sumber : Kec. Cenrana Dalam Angka Thn 2018 

Secara Geografis terletak pada posisi 4°13'19.04¨- 4°23'47.97¨ LS dan 

antara 120°16'12.65¨ -120°23'36.66¨ BT. Berbatasan administratif dengan wilayah 

sebelah utara Kabupaten Wajo, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan 

dengan Kecamatan Tellu Siattinge dan sebelah barat dengan Kecamatan Dua 

Boccoe. Terdapat 3 desa yang terletak di tepi pantai dan 13 desa/kelurahan bukan 

tepi pantai. Jarak terjauh ke ibukota kecamatan adalah Desa Labotto yakni 13 km.2  

3. Gambaran Umum Profil Kelurahan Ujung Tanah 

Kelurahan Ujung Tanah merupakan salah satu dari 16 desa yang terdapat 

di Kecamatan Cenrana. Kelurahan Ujung Tanah secara geografis terletak di 

sebelah Utara Kabupaten Bone dengan luas wilayahnya 12,06 km² atau 8, 40% dari 

luas wilayah kecamatan dan kondisi wilayah berada di daerah daratan rendah, 

dengan batas wilayahnya adalah sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Naga 

Uleng, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tellu siattingnge, 

 

2 M. Khomeini, “Pengaruh Pembangunan Ruas Jalan Dan Jembatan Cenrana-Labotto 

Terhadap Perekonomian Masyarakat,” Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa, 2019. 
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sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pallime dan sebelah Utara dari Kelurahan 

Ujung Tanah merupakan sungai Walannae dan sekaligus batas Desa Lebongnge. 

Keluraha Ujung Tanah juga merupakan ibukota kecamatan dan jarak antara 

kelurahan Ujung Tanah ke ibukota kabupaten adalah 41 km². 

Secara geografis, Kelurahan Ujung Tanah memiliki wilayah tanah yang 

datar dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal ini menjadi 

faktor utama yang manjadikan Kelurahan Ujung Tanah sebagai daerah yang sangat 

potensial pada bidang pertanian, peternakan serta perkebunan. Selain daratan, 

letak geografisnya juga terletak di pinggir sungai Walannae. Sehingga dalam segi 

profesi masyarakat juga berpotensi sebagai petani tambak. Bersampingannya 

dengan sungai Walannae menjadikan No’risalo (turun ke sungai) menjadi nama 

sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat setempat jika seorang bayi baru 

dilahirkan. 

B. Hakikat Tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone 

Masyarakat Cenrana termasuk Ujung Tanah adalah masyarakat Bugis yang 

telah mencapai kebudayaan yang tinggi jauh sebelum agama Islam masuk di 

daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari warisan kebudayaannya, baik yang materil 

maupun yang non materil. Penduduk daerah tersebut adalah suku Bugis yang 

mempunyai bahasa yang disebut bahasa Ugi/Ogi. Bahasa Ugi/Ogi ini disebut juga 

bahasa Bugis, merupakan bahasa yang paling besar pemakainya di Sulawesi 

Selatan dengan berbagai dialek. Bahasa tersebut merupakan bahasa kebudayaan 

yang dipakai dalam berbagai kegiatan seperti dalam aktivitas keagamaan, 

pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan kesusastraan.3 

 

3 Ahmad Yani, “Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI-XVII (Suatu Kajian Historis),” 

Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 40-41. 
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Sejak berabad-abad yang lalu wilayah Cenrana memainkan peranan penting 

dalam pembentukan sejarah budaya di Sulawesi Selatan. Cenrana sebagai 

kelanjutan sungai Walennae memiliki lembah-lembah sungai yang subur dan 

merupakan salah satu jalur penting transportasi dan komunikasi antara daratan 

tengah Sulawesi Selatan dan Teluk Bone. Pada lokasi lembah sungai Walannae 

dan Cenrana inilah (okupasi) oleh manusia dilakukan secara intensif dan 

berlangsung kurun waktu yang lama. Pada jalur inilah Bone sebagai kerajaan Bugis 

yang berkembang pada abad-abad selanjutnya. 

Pada tahun 1610-1611 Bone menerima Islam. Arung Palakka yang 

memerintah di kerajaan Bone dari tahun 1672-1696 membawa kejayaan Bone. 

Yang didukung aliansi Belanda, serta Bantaeng, Lamuru, Bulukumba, dan 

Soppeng. Penguasaan terutama sepanjang aliran sungai Walannae-Cenrana yang 

merupakan wilayah penting dan pintu keluar Wajo menuju laut. Kehebatan Bone 

terus berlangsung hingga abad ke-18 didukung oleh Belanda dan menjadi ancaman 

tersendiri bagi kerajaan Gowa Makassar pada abad tersebut. 

Tradisi No’risalo sudah lama dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat 

Ujung Tanah. Tradisi ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk di Bone. Tradisi- 

tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sebelum masuknya Islam di 

wilayah mereka tentu ada yang mengalami perubahan dalam prosesinya. Salah 

satunya adalah tradisi No’risalo yang mengalami perubahan setelah Islam masuk 

ke Bone khusunya Kec. Cenrana Kel. Ujung Tanah. Sebelum dakwah Islam 

menyentuh wilayah Ujung Tanah, tradisi No’risalo mengandung banyak 

kemusyrikan dan melenceng dari ajaran Islam. Selama para ulama menyebarkan 

agama Islam, selama itu pulalah mereka juga melakukan banyak pengkodifikasian 

terhadap perilaku-perilaku mereka yang dulu masih mereka lakukan. Proses 
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Islamisasi yang dilakukan para ulama dahulu di mulai dari akidah atau kepercayaan 

masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh HJP:  

Riolo bahkan maladde’ melenceng pole agamae yede tradisie. Makkokonge 
dena nafada riolo, marippe’ni makkokoe. Mega kedo-kedona tawe riolo 
maladde lesse pole ajaranna selleng’e. Riolo no’ tongeng tawe kosaloe 
yarega nawajikeng no’ kosaloe cemme nappa buang aga tello kosaloe, nia’na 
gare untu funna wai e yarega buaja. Engkato biasa nattelili wi fohonge wekka 
fitu. Gawu sala maneng bansanaro. Makkokoe, ko meni bolae icemme 
komabela bolana yarega denelo no’salo e. Semenja’ tama’i nene ta pole 
Kae’e, na fadecengi maneng sininna gawu salae yarega gawu yelesse’e pole 
ajaranna agamae nasaba neneta fole Kae’e fatasawufu maneng.4 

Artinya:  
Dahulu bahkan tradisi ini sangat melenceng dari ajaran agama Islam. Namun 
sekarang sudah berubah, sekarang prosesinya sudah sangat simpel. Orang- 
orang dahulu dalam melaksanakan tradisi ini banyak perilaku dalam 
prosesinya yang menyimpang dengan Islam. Dahulu orang- orang musti 
turun ke sungai atau di wajibkan turun ke sungai untuk mandi bahkan mereka 
membuang telur ke sungai dengan niat diberikan untuk buaya. Mereka juga 
biasa memutari pohon sebanyak tujuh kali. Semua itu adalah perilaku yang 
salah. Sekarang, jika rumah jauh dari sungai maka boleh mandi di rumah atau 
jika tidak ingin mandi di sungai. Semenjak masuknya nenek moyang kita 
dari Kae’e, mereka memperbaiki semua perilaku yang melenceng dari agama 
Islam karena nenek moyang kita merupakan orang tasawuf. 

Banyak perubahan dalam prosesi tradisi No’risalo pasca masuknya Islam. 

Bahwa sedikit demi sedikit perilaku yang menyimpang tidak lagi dilakukan dalam 

prosesi tradisi tersebut. Orang- orang yang dulunya menurunkan sesajen ke sungai 

dan melemparkan telur ke sungai dengan tujuan memberikan kepada penghuni 

yang ada di sungai, sudah tidak lagi dilakukan sekarang. Sama halnya mengelilingi 

pohon sebanyak tujuh kali sudah tidak lagi dilakukan karena dianggap musyrik dan 

tidak lagi mengharuskan atau mewajibkan setiap Ibu untuk turun mandi di sungai. 

Bahkan mereka mengajarkan bahwa setiap pelaksanaan tradisi ini, untuk 

mendokan sang bayi agar selamat dunia akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

JH dalam sebuah wawancara: 

Koniro nene ta na fagguruki idi ana’- ana’na sibawa fakkamponge makkeda 
tafasalamakengi ana’ta, narekko no’risalo ki tabacangi ana’ta fadduang. 
Bacangi ar-rahman, ar-rahim wekka fitu , bismillahilladzi la yadurru lettu 

 

4 HJP (81 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Ujung Tanah, 01 Agustus 2023. 



42 

 

 

cappa’na wekka fitu sibawa rabbana hablana wekka fitu. Furanaro iseppungi 
ri ana’ta wekka tellu makkuling. Jaji nene ta riolo nafagguruki gau 
madeceng’e. yenero lettu makkokoe ibaca narekko engka no’risalo.5  

Artinya:  
Begitulah nenek kita mengajarkan kepada kami bersama dengan masyarakat 
saat itu, bahwa minta keselamatan kepada Allah untuk anak- anak kalian. 
Jika kalian melakukan tradisi No’risalo bacakan anak kalian doa 
keselamatan. Bacakan ar-rahman ar-rahim sebanyak tujuh kali, 
bismillahillazi la yadurru sampai akhir sebanyak tujuh kali dan rabbana 
hablana sebanyak tujuh kali. Kemudian tiupkan ke anak kalian sebanyak tiga 
kali. Jadi, nenek kita dahulu mengajarkan kita perilaku yang baik. Itulah 
sampai sekarang yang dibaca jika ada No’risalo.  

Para ulama dahulu memodifikasi tradisi No’risalo yang mana tradisi 

tersebut sebelumnya ada unsur kemusyrikan didalamnya kemudian dirubah dengan 

mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang salah dan menggantinya 

dengan bacaan doa. Dari bacaan doa tersebut secara tidak langsung, para ulama 

menghidupkan Al-Qur’an dalam tradisi No’risalo dan dibacakan hingga saat ini.  

Ada tiga poin yang peneliti temukan terkait hakikat ataupun tujuan 

dilaksanakanya tradisi No’risalo ini, yaitu:  

1. Hakikat pemijatan bayi/anak 

Menurut perspektif masyarakat setempat mengenai proses pemijatan pada 

bayi dalam tradisi No’risalo bertujuan agar supaya sang bayi dalam proses 

pertumbuhannya baik. Selain itu, tujuannya juga agar bayi cepat tertidur karena 

telah diterapi pijat oleh dukun atau orang yang ahli dalam pemijatan. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh SR selaku tokoh masyarakat yang melaksanakan tradisi ini, 

bahwa:  

Narekko passabarenna nana’e di sula yanaritu nelorengi magello pekke’na 
nasibawa nelorengi supaya nana’e matekko na faneddingi. Nasaba’ purana 
isula pasti matekko na faneddingi nana’e nampai cakkaruddu supaya 
matindroi lafunganana’ na dena terri.6 

 

 

5 HJP (81 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Ujung Tanah, 01 Agustus 2023. 

 

6 SR (40 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Ujung Tanah, 03 Agustus 2023 
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Artinya:  
Adapun tujuannya sang bayi di pijat adalah agar supaya pertumbuhannya 
baik dan juga agar supaya sang bayi merasa capek. Karena apabila sang bayi 
sudah di pijat pasti merasa capek dan ngantuk agar di tidurkan dan tidak 
menangis. 

Pijat bayi ini telah dilakukan di Indonesia sejak dahulu kala, turun temurun 

tanpa diketahui bagaimana pijatan atau sentuhan berdampak positif bagi tubuh 

manusia. Bagian sentuhan adalah kulit, yaitu bagian yang teluas dari tubuh 

manusia, bayi dapat merasakan fungsi ini sejak dari kandungan. Ujung 

saraf pada permukaan kulit akan langsung bereaksi terhadap sentuhan yang 

diberikan. Beberapa kasus dengan bayi lahir prematur juga sangat efektif untuk 

dilakukan sentuhan lembut. Banyak para ibu yang melakukan pijat bayi pada 

dukun bayi atau pijat tradisional. Beberapa dari mereka menganggap pijat ke 

dukun untuk menyembuhkan penyakit pada bayi mereka, pada kenyataannya pijat 

ini dapat dilakukan sendiri dengan ibu, ayah, atau sanak sodara lainnya yang 

merupakan pijatan terbaik karena adanya sentuhan kasih saying dari orang tua. 

Dalam dunia medis juga telah dijelaskan mengenai hal ini. Perkembangan 

dan pertumbuhan bayi akan optimal jika adanya interaksi antara genetik, tingkah 

laku, lingkungan dan rangsangan yang berguna. Pengaruh yang positif pada 

stimulus pijat ini telah lama dilakukan. Permasalahan pada gangguan pertumbuhan 

(Grow Faltering) pada anak di Indonesia sudah sejak usia 1 sampai 6 bulan, 

sehingga perlu adanya upaya dalam mengurangi gangguan pertumbuhan yang 

dapat menghambat kenaikan berat badan bayi. 

Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa pijat bayi berpengaruh pada 

kualitas tidur bayi, tidur bayi merupakan bagian penting untuk perkembangan bayi 

karena pada saat inilah terjadi repair neural-brain dan terjadi pertumbuhan hormon 

kurang lebih 75%. Kebutuhan tidur bayi harus terpenuhi agar tidak berpengaruh 

terhadap perkembangannya, salah satu cara untuk membantu bayi tetap sehat 

adalah dengan melakukan pijat bayi. Terjadinya penigkatan tidur bayi karna 
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pemijatan dipengaruhi karna hormon serotonim. Serotonim merupakan zat 

tansmitter utama yang serta merta ada ketika pembentukan tidur yang menekan 

otak.7  

2. Hakikat memandikan Ibu pasca pemijatan 

Setiap tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang pasti ada maksud dan 

tujuannya masing- masing. Sama halnya dengan tradisi No’risalo ini, banyak 

manfaat keselamatan baik untuk bayi maupun sang Ibu. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh MH sebagai berikut: 

Maega kejajiang pendarahan kennai tawe pura mimmana’ lisunna pole ruma 
saki’e yarega puskesmas. Nasaba’ di rawa’ pas komi di ruma saki’e yarega 
puskesmas, lisuni bolana deniaga rawa’i. yenero idi’ naobbiki untu sula i 
bebuana yero tawe furae mimmana’. Yetonaro passabarenna isulai, iremma’ 
asenna. Yaseng e iremma yanaritu i sulai bebuana tawe ipessui dara bekas 
mimmana’e pole bobuae. Purana iremma’, icemme ni ko saloe yarega komi 
bolae icemme narekko mabela bolae pole saloe. Koniro yitella No’risalo, no’i 
ri saloe icemme nasaba pura iremma’, ipessui dara marota’e pole bebuana 
yero indo’e nasaba’ marota. Yenero icemmei tapi tenya cemme nifas.8 

Artinya: 
Banyak kejadian perdarahan pada ibu melahirkan saat ini justru terjadi 
setelah ibu pulang ke rumah. Hal ini disebabkan karena perawatan yang 
intensif dilakukan oleh tenaga medis hanya pada saat ibu dirawat di rumah 
sakit/rumah bersalin sedangkan lama rawat ibu hanya sampai hari ke dua 
selanjutnya perawatan ibu dilakukan oleh keluarga di rumah. Karena itulah 
kita dipanggil untuk memijat perut ibu yang baru melahirkan. Karena hal 
itulah kemudian sang ibu dipijat, atau masyarakat biasa menyebutnya di 
remma’. Remma’ adalah proses pemijatan perut ibu yang baru melahirkan 
dengan tujuan mengeluarkan sisa darah dari dalam perut. Setelah proses 
remma’, barulah kemudian dimandikan di sungai ataukah di rumah jika 
sungai jauh dari rumah. Disitulah dinamakan No’risalo . mereka turun ke 
sungai dan dimandikan karena telah di remma’, darah yang kotor dikeluarkan 
dari perut ibu itulah sebabnya di mandikan karena dianggap kotor tapi bukan 
mandi nifas. 

Pendarahan menjadi penyebab utama kematian ibu di Indonesia. 

Perdarahan yang tidak terkontrol menyumbang sekitar 20%-25% kematian ibu 

sehingga merupakan risiko yang paling serius. Perdarahan dapat terjadi karena 

 

7 Saputri N, “Pentingnya Manfaat Pijat Bayi Pada Bayi Usia 0-12 Bulan,” Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019, h. 3. 

8 MH (61 tahun),Dukun Bayi, Wawancara, Ujung Tanah, 02 Agustus 2023 
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tidak efektifnya proses involusi uterus pada ibu postpartum. Efektifitas Involusi 

uterus ditandai dengan adanya kontraksi uterus yang kuat, penurunan tinggi 

fundus uteri sesuai dan pengeluaran lochea yang normal. Perdarahan pada ibu 

postpartum terjadi sampai dengan hari ke sepuluh pasca melahirkan. 

Upaya untuk mencegah perdarahan post partum dapat dilakukan semenjak 

persalinan kala tiga dan empat sampai dengan hari ke sepuluh dengan pemijatan 

yang merangsang keluarnya hormon oksitosin sehingga terjadi proses involusi. 

Dalam European Journal of Neuroscience, bahwa perawatan pemijatan berulang 

bisa meningkatkan produksi hormon oksitosin. Efek dari pijat oksitosin itu sendiri 

bisa dilihat reaksinya setelah 6-12 jam pemijatan.9  

3. Hakikat pembacaan doa untuk bayi 

Tujuan dari dibacakannya doa untuk bayi tidak lain hanya untuk meminta 

keselamatan dunia akhirat. Tradisi No’risalo dianggap baik semenjak adanya doa 

yang dipanjatkan untuk bayi sehingga masyarakat yang dulunya menganggap 

tradisi ini mengandung kemusyrikan sehingga tidak melakukan tradisi ini kini 

menerima baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh WR dalam sebuah wawancara: 

Sininna fadduange magello maneng, termasu yede fadduange ye tuli na baca 
pa’ imang ko no’risalo tawe. Nasaba’ neloreng ana’ lolo e salama lino 
akhera’. Jaji dena isula bawammi ana’e engkato fadduangeng na maccue. 
Fadae pura na faggurungekki guruta yakko’ makkeda narekoa loko lolongeng 
i ye meloe ko fuang’e, berusaha ko jolo nappa millau duang. Jaji idi’ di 
anggap makessing yetu fadduangeng e ye nabacae pa’ imang ko no’risalo 
ki.10  

Artinya:  
Semua doa itu sebenarnya baik, termasuk doa yang dibacakan oleh imam 
masjid atau tokoh agama ketika pelaksanaan tradisi No’risalo. Karena 
tujuannya agar bayi selamat dunia akhirat. Jadi tidak hanya proses pemijatan 
tetapi juga ada juga yang diikutkan. Seperti halnya yang telah diajarkan oleh 
guru kami dahulu bahwa jika ingin hajatnya di kabulkan oleh Tuhan maka 
berusahalah terlebih dahulu lalu kemudian berdoa kepada Tuhan. Jadi kita 

 

9 Elisa E Lestari K & Sriningsih, “Manfaat Pijat Oksitosin Untuk Pencegahan Perdarahan 

Ibu Pasca Melahirkan,” 2016, h. 30-31. 

10 WR (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Ujung Tanah, 03 Agustus 2023 
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menganggap baik doa yang dibacakan oleh imam masjid atau tokoh agama 
pada prosesi tradisi No’risalo.  

Secara garis besar, tujuan dari tradisi No’risalo ini adalah untuk meminta 

keselamatan untuk sang bayi agar tumbuh sehat dengan cara dipijat dan didoakan 

oleh tokoh agama. Dan Ibu dari bayi tersebut dimandikan agar bersih dari darah 

bekas lahiran dengan cara perut sang Ibu dipijat. Tidak ada lagi tujuan yang 

melenceng atau musyrik setelah Islam masuk di daerah Ujung Tanah.  

Tradisi No’risalo yang peneliti dapatkan selama ini, menurut peneliti tidak 

lagi mengandung unsur-unsur kepercayaan animisme dan dinamisme sebagaimana 

sebelumnya. Semua dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

Perubahan atau pengkodifikasian tradisi ini dalam antropologi Qur’ani menurut 

Ali Shodiqin disebut dengan tagyir. Bahwa kebiasaan orang-orang dahulu tetap 

diterima dengan baik, namun dilakukan pengkodifikasian didalamnya agar dapat 

sesuai dengan ajaran Islam seutuhnya. Sejarah dari tradisi No’risalo menunjukkan 

bahwa tradisi ini sudah ada sebelum Islam masuk di Bone terutama di Ujung Tanah 

yang masih dilestarikan oleh generasi-generasi setelahnya dan pada akhirnya 

masyarakat setempat mempertahankan tradisi ini. 

C. Prosesi Tradisi No’risalo di Kel. Ujung Tanah Kec. Cenrana Kab. Bone 

1. Hari pertama pasca melahirkan 

Setelah melahirkan bayi baik bayi laki-laki ataupun perempuan, pihak 

keluarga dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah mereka ingin melaksanakan 

tradisi No’risalo atau pihak keluarga tersebut tidak ingin melaksanakannya. 

Keluarga yang masih mempercayai warisan nenek moyang mereka tentu akan 

melaksanakan tradisi No’risalo ini. Sebaliknya jika tidak ingin melaksanakannya 

dianggap tidak ada masalah karena tidak ada paksaan untuk melaksanakannya.  

Setelah kemudian pihak keluarga sepakat untuk melakukan tradisi 

No’risalo, barulah kemudian pihak keluarga menghubungi atau memanggil orang 



47 

 

 

yang ahli dalam pijat-memijat atau yang biasa masyarakat sebut sandro, dalam hal 

ini dukun bayi untuk kemudian mengabarkan bahwa keluarganya telah melahirkan 

bayi dan ingin melaksanakan tradisi No’risalo yang kemudian untuk memijat sang 

Ibu dan bayinya pada hari ke-3 pasca melairkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

MH selaku dukun bayi bahwa: 

Narekko engka pura mimmana’, tomatoanna yero nana’e na obbi’ na nasaba’ 
loi no’risalo. Tapi biasa to dena jamai tawe nasaba’ na anggap denamagello, 
wedding meng jaji tawe de na no’risalo nasaba’ riolo no’risaloe maega metto 
gawu salana naseng neneta riolo jaji maega dena jamai. Tapikan 
makkokonge detonagaga gawu salana, anu deceng meni engka yarega 
isulami lafung anana’ sibawa indo’na. koniro akko pale loi no’risalo, lokkana 
kobolana yero tawe lo sulai indo’na sibawa ana’na.11 

Artinya: 
Jika ada keluarga yang telah melahirkan, pihak keluarga dari anak tersebut 
memanggil saya karena akan turun ke sungai (No’risalo). Akan tetapi ada 
juga keluarga yang tidak melaksanakannya (No’risalo) karena mereka 
menganggap didalam tradisi tersebut ada perbuatan yang salah, wajar 
mereka tidak melaksanakannya karena dahulu memang banyak perilaku 
salah dan melenceng sebagaimana yang dikatakan nenek moyang kita dahulu 
jadi mereka tidak melaksanakannya. Tapi sekarang sudah tidak ada yang 
seperti dahulu, semua yang ada dalam prosesinya untuk keselamatan yakni 
memijat si bayi dan ibunya. Jika kemudian pihak keluarga ingin turun ke 
sungai (No’risalo), saya mendatangi rumah mereka untuk memijat si ibu dan 
bayinya. 

2. Hari ketiga pasca melahirkan 

Setelah memberikan kabar kepada pihak dukun bayi, di hari ketiga pasca 

melahirkan dipagi harinya barulah dukun bayi datang ke rumah pihak keluarga 

untuk kemudian melakukan proses pemijatan untuk ibu yang baru melahirkan dan 

juga memijat sang bayi. Pemijatan dilakukan dua waktu dalam sehari yakni pagi 

dan sore di hari ketiga pasca melahirkan. Jadi, dukun bayi memijat empat kali 

dalam sehari masing- masing memijat sang ibu dua kali dan memijat sang bayi dua 

kali juga. Di remma’ adalah istilah yang biasa masyarakat setempat menyebutnya, 

yaitu istilah bahasa bugis untuk proses pemijatan tersebut dan di bibi’ untuk istilah 

 

11 MH (61 tahun),Dukun Bayi, Wawancara, Ujung Tanah, 02 Agustus 2023 
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pemijatan bayi. Terlebih dahulu dukun bayi memijat sang ibu (remma’), setelah 

itu barulah dukun bayi memijat sang bayi (bibi’).  

Adapun proses pemijatan untuk ibu (remma’) dan proses pemijatan untuk 

bayi (bibi’) adalah sebagai berikut: 

a. Pemijatan Ibu (remma’) 

1. Terlebih dahulu ibu yang baru melahirkan tersebut dimandikan oleh dukun 

anak menggunakan air hangat yang sebelumnya telah disediakan oleh pihak 

keluarga dengan tujuan agar tubuh sang ibu menjadi lebih rileks dan agar 

supaya ASI dari ibu tersebut cepat turun. 

2. Setelah si ibu mandi dengan menggunakan air hangat, si ibu kemudian 

berbaring diatas tempat tidur. 

3. Pemijatan dimulai dari bagian paha si ibu, dipijat ole dukun bayi dengan 

pijatan yang berulang kali. 

4. Setelah memijat bagian paha, pijitan selanjutnya dibagian perut si ibu 

dengan tujuan mengembalikan semua urat yang putus pasca melahirkan. 

Pijatan dilakukan berulang kali. 

5. Jika memijat bagian perut selesai, selanjutnya si ibu  duduk kemudian dukun 

bayi memijat bagian punggung si ibu lanjut memijat bagian dada si ibu 

dengan tujuan agar ASI si ibu cepat turun. Pijatan dilakukan berulang kali. 

6. Setelah seluruh proses pemijatan selesai, dukun bayi selanjutnya memijat si 

bayi dari ibu tersebut. 

b. Pemijatan anak (bibi’)  

1. Bayi diserahkan kepada dukun bayi 

2. Bayi kemudian dibaringkan diatas pangkuan dukun bayi dengan posisi kaki 

(dukun) lurus dan kaki bayi menghadap perut sang dukun dan kepala si bayi 

berada diatas betis dukun bayi.  
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3. Pemijatan dimulai. Diawali dengan dukun memijat kepala atau muka si bayi 

dengan pijatan yang lembut dan beberapa kali pijatan berulang 

menggunakan baby oil. 

4. Setelah memijat bagian kepala atau muka si bayi, pijatan selanjutnya 

dibagian tangan si bayi. Pijatan dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri 

dengan pijatan yang berulang kali. 

5. Selanjutnya dukun bayi memijat bagian perut si bayi. Dipijat dari area 

bawah perlahan naik ke bagian atas (dada) dan dilakukan berulang kali 

dengan pijatan yang lembut. 

6. Pijatan selanjutnya adalah bagian kaki si bayi. Memijat dari bagian paha ke 

telapak kaki (kiri dan kanan) lalu kedua kaki si bayi didorong ke atas hingga 

menyentuh perut. Terapi pijat diulang beberapa kali. 

7. Terakhir, posisi bayi diubah (tengkurap) dan dipijat dibagian punggung si 

bayi dengan pijatan berulang kali. 

Pijat bayi bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, meregangkan 

otot-otot, dan mengoptimalkan tumbuh kembang bayi agar lebih aktif. Bagian-

bagian pemijatan tubuh bayi biasanya menggunakan baby oil di bagian wajah, 

dada, perut, tangan, kaki dan punggung. 

Narekko narafi ni esso ketellunna, lokkana bolana sulai indo’na sibawa 
ana’na. iremma’ni indo’na yero essoe purana iremma’ indo’na ibibi’ni 
ana’na. yaseng’e iremma’ yanaritu isulai indo’na. jaji icemme i jolo wae fella 
fella indo’na nasaba’ ilorengi turung wae susunna. Puranaro ifalewu ni ko 
rosbang’e nappani isula. Mappammula isula foppanna wali-wali, furani 
foppanna lecce’ si ko bobuana nappa ifenre’ni wanang’e. nasaba’ kofura 
mimmana’ tawe fetappulo ure’na fettu yenero lo ifenre paimeng. furanaro 
isuruni tudang nappa isula manengsi lekke’na lettu’ koe yolo arona supaya 
turungi wae susunna. Furani iremma’ indo’na nappi ibibi’ nana’e. yaseng’e 
ibibi’ isula meto istila toriolo mi. ifalewu ni jolo’ nana’e koe ajewe, nappa 
isula ulunna sibawa rufanna, furasi ro bobuana si, isula makkuling fake 
minya baby. Furani ro ajena si nana’e isula. Nappasi ifakkempe kaluku 
nasengi tau rioloe yarega ifakkanroppangi nana’e nappa isula maneng 
lekke’na. furani ro selesai ni, esso kelima na pesi matu ulokka sulai. Tellu 
kele tellunkaraweng yarega esso ketellunna  ele na araweng, esso kelimana 
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ele na araweng sibawa esso fitunna wedding to esso aserana alenami bawang 
pattentui, isula ele na araweng.12  

Artinya:  
Jika sudah hari ketiga, saya pergi ke rumah yang bersangkutan untuk 
memijat si ibu dan bayinya. Di remma’lah si ibu di hari ke tiga itu setelah si 
ibu di remma’ barulah si bayi di bibi’. Maksudnya di remma’ adalah memijat 
si ibu. Jadi si ibu awalnya di mandikan menggunakan air hangat dengan 
tujuan ASI si ibu turun. Setelah itu si ibu baring di tempat tidur kemudian 
barulah dipijat. Pemijatan pertama pada kedua paha si ibu, setelah memijat 
bagian paha selanjutnya bagian perut si ibu kemudian dinaikkan wanang si 
ibu. Karena jika seorang yang telah melahirkan ada sekitar empat puluh urat 
yang putus itulah kemudian yang mau dinaikkan kembali. Setelah itu, si ibu 
duduk dan memijat kembali bagian punggung sampai depan dada si ibu agar 
supaya ASI si ibu turun. Setelah proses remma’ selesai barulah kemudian si 
bayi di bibi’. Di bibi’ adalah nama lain dari memijat si bayi. Si bayi di 
baringkan di atas kaki kemudain dipijat bagian kepala dan muka si bayi, 
setelah itu bagian perut si bayi dipijat dengan pijatan yanb berulang 
menggunakan minyak baby. Setelah itu pindah ke bagian kaki. Kemudian di 
fakkempe kaluku istilahnya, si bayi tengkurap lalu dipijat seluruh bagian 
punggungnya. Setelah itu proses pemijatan selesai. Nanti di ahri kelima 
pasca melahirkan baru kembali dipijat. Tiga pagi dan tiga sore, hari ketiga 
pagi dan sore, hari ke lima pagi dan sore serta hari ke tujuh atau ke sembilan 
tergantung dari pihak keluarga, dipijat pagi dan sore hari.  

3. Hari kelima pasca melahirkan 

Dihari kelima ini prosesnya sama dengan hari ketiga pasca melahirkan. 

Yang mana dukun bayi datang lagi ke rumah pihak keluarga tersebut lalu kembali 

memijat ibu dan bayi yang sudah dipijat di hari ketiga dengan proses pemijatan 

yang sama. Dukun bayi juga datang di waktu pagi dan sore hari di hari kelima ini 

untuk memijat. Setelah proses pemijatan hari kelima ini selesai, pihak keluarga 

dan dukun bayi bermusyawarah mengenai kapan akan No’risalo (turun ke sungai), 

apakah di hari ketujuh atau hari kesembilan pasca melahirkan. 

4. Hari acara No’risalo (turun ke sungai) 

Setelah proses pemijatan hari kelima pasca melahirkan, pihak keluarga 

kemudian menentukan kapan akan No’risalo (turun ke sungai) yakni apakah dihari 

ketujuh atau hari kesembilan pasca melahirkan semua tergantung kesiapan pihak 

keluarga yang bersangkutan.  

 

12 MH (61 tahun),Dukun Bayi, Wawancara, Ujung Tanah, 02 Agustus 2023 
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a. Waktu pagi 

Pagi harinya dukun bayi datang kembali ke rumah tersebut untuk memijat 

kembali ibu dan bayinya. Adapun proses pemijatannya sama dengan pemijatan 

yang dilakukan di hari sebelumnya. Setelah proses pemijatan selesai, barulah si ibu 

No’risalo (turun ke sungai) untuk mandi dan dimandikan oleh dukun bayi tersebut. 

Jika rumah keluarga yang bersangkutan jauh dari sungai dan atau tidak ingin mandi 

di sungai maka boleh mandi dirumah saja. Dihari yang sama pihak keluarga 

mengundang atau memanggil tokoh agama atau ahli agama biasanya imam masjid 

untuk datang dan membacakan doa keselamatan untuk si bayi dan juga pihak 

keluarga menyiapkan hidangan makan untuk tamu yang akan datang untuk melihat 

si bayi.  

b. Waktu sore 

Di sore harinya, setelah si ibu dimandikan dan berpakaian rapi begitu pula 

si bayi yang sudah memakai pakaian baru, barulah kemudian pihak keluarga 

mempersilahkan kepada imam masjid untuk membacakan doa keselamatan untuk 

si bayi. Imam masjid menggendong si bayi sambil membacakan doa kemudian 

ditiupkan kepada si bayi sebanyak tiga kali. Setelah dibacakan, datanglah tetangga 

dan kerabat untuk melihat si bayi sambil membawa cenderamata untuk si bayi 

ataupun untuk si ibu sambil memberikan ucapan selamat. Seluruh tamu kemudian 

dipersilahkan untuk memakan hidangan yang telah disediakan oleh pihak keluarga. 

Hidangan yang dihidangkan biasanya berupa sokko bolong, telur rebus dan pisang 

sebanyak dua nampan. Setelah seluruh rangkaian prosesi telah selesai dan tamupun 

pulang ke rumah masing- masing, pihak keluarga memberikan upah kepada dukun 

bayi sebagai ucapan terimakasih. 

Adapun tahapan prosesi pada saat si bayi dibacakan doa keselamatan oleh 

imam masjid adalah sebagai berikut. 
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1. Setelah si bayi berpakaian yang baru, si bayi kemudian diserahkan kepada 

imam masjid. 

2. Imam masjid duduk sambil menggendong si bayi. 

3. Setelah itu, imam masjid membacakan rangkaian doa. Ada tiga bacaan doa, 

setiap satu bacaan doa di baca sebanyak tujuh kali. Kemudian ditiupkan ke 

bayi, mulai dari kepala sampai ke kaki bayi. Proses tersebut diulang 

sebanyak tiga kali. 

Kofurani isula nappi no’risaloe cemme, cemme biasa mi nasaba’ marota fole 
bekas sulae na darae jaji icemmei. Komabela bolana fole saloe wedding 
cemme ko bolae. Narekko furani no’risaloe cemme syukuranni rekeng 
kobolana. Mappasediani anre untu tawe matu loe turung mita anana’ lolo. 
Sininna yero tamue tiwi agaga biasa golla, waju, lifa’, doi untu yero tawe 
no'risaloe. Ipassediangi sokko tello sewong na otti dua baki’. Ifa’baju baru 
toni nana’e nappa ibacangeng toni fadduang ko pa’imang yelorengi salama’ 
na malampe sunge’na nana’e. furani ro medde tamue selesai ni acarae.13 

Artinya: 
Jika proses pemijatan selesai barulah kemudian turun ke sungai untuk mandi, 
hanya mandi biasa karena adanya bekas pijatan dan darah yang dianggap 
kotor jadi dimandikan. Kalau misal rumah jauh dari sungai maka bisa mandi 
di rumah. Jika telah turun mandi di sungai barulah kemudian syukuran di 
rumah yang bersangkutan. Pihak keluarga menghidangkan makanan untuk 
tamu yang akan datang untuk melihat bayi yang baru lahir. Semua tamu yang 
datang biasa membawa cindra mata berupa gula, baju, sarung, uang untuk 
diberikan kepada mereka yang No’risalo. Pihak keluarga menyediakan sokko 
telur rebus dan pisang sebanyak dua nampan. Si bayi dikenakan baju baru 
dan dibacakan doa oleh imam masjid dengan niat selamat dunia akhirat dan 
panjang umur. Setelah tamu pulang acara syukuran pun selesai.  

D. Analisis Living Qur’an Terhadap Tradisi No’risalo 

Fenomena living Qur’an dapat dikatakan sebagai qur’anisasi kehidupan, 

artinya memasukkan al-Qur’an ke dalam semua aspek kehidupan manusia atau 

kehidupan manusia sebagai arena mewujudnya al-Qur’an di bumi. Penggunaan 

ayat-ayat yang diyakini mempunyai kekuatan gaib untuk mencapai tujuan tertentu 

merupakan wujud dari Qur’anisasi. Ayat-ayat al-Qur’an tersebut tidak lagi dilihat 

sebagai petunjuk, perintah, larangan melakukan sesuatu atau cerita mengenai 

 

13 TN (40 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Ujung Tanah, 03 Agustus 2023 
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sesuatu, akan tetapi lebih tampak sebagai mantra yang jika dibaca berulang kali 

sampai mencapai jumlah tertentu akan memberikan hasil-hasil tertentu seperti 

yang diinginkan.14  

Setelah perubahan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu terhadap 

tradisi No’risalo, tradisi ini kemudian mengalami beberapa perubahan salah 

satunya adalah adanya prosesi pembacaan doa untuk bayi. Dalam prosesi tradisi 

No’risalo, pembacaan doa untuk bayi ini terletak pada hari terakhir, dalam hal ini 

pada hari ketujuh atau sembilan pasca melahirkan, yaitu setelah seluruh rangkaian 

pemijatan selesai dilakukan dan ibu dari si bayi telah dimandikan. 

Dalam prosesinya, doa dibacakan oleh mereka yang dianggap kuat 

agamanya atau tokoh agama yang biasanya imam masjid setempat. Oleh 

masyarakat setempat menganggap bahwa doa merekalah yang cepat dikabulkan. 

Selain itu, alasan masyarakat mempercayakan pembacaan doa tersebut kepada 

imam masjid karena masyarakat menganggap bahwa mereka paham dengan hal 

itu. Adapun rangkaian doa yang dibacakan tiap pelaksanaan tradisi No’risalo 

adalah sebagai berikut. 

ياالرَّحِيمُ  ياالرَّحْمَنُ   
Terjemahnya: 

Yang Maha pengasih yang Maha penyayang. 

َرمضُِوَلَافُِالسَّماءَُِوَه وَالسَّمِيمع ُالعَلِيممُ  ءٌُفِمُالام هُِشَيم ُمَعَُاسْمِ يَض رُّ ُلاَُ ُالَّذِيم مُِاللََِّّ  بِسم
Terjemahnya: 

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak 
akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

عَلمنَاُللِمم تَّقِيَُُإِمَامًاُ ُوَاجم ٍ تنَِاُق  رَّةَُأعَميُ  ُأزَموَاجِنَاُوَذ رِِّياَّ ُلنََاُمِنم  رَب َّنَاُهَبم
Terjemahnya: 

 

14 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.15 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 536-537. 
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Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi 
orang-orang yang bertakwa. 

Rangkaian bacaan inilah yang kemudian dibacakan pada prosesi tradisi 

No’risalo. Dalam prosesinya, bacaan doa tersebut dibaca masing-masing tujuh kali 

lalu ditiupkan ke bayi dan kesemuanya itu diulang sebanyak tiga kali. Pembacaan 

doa ini tidak semata hanya sebagai hiasan dalam tradisi No’risalo, tapi juga 

memiliki tujuan atau niatan yang baik serta harapan yang baik pula untuk bayi 

yang baru dilahirkan ke dunia. 

Bacaan ya>rah}ma>n dan ya>rah}i>m yang dibaca berulang dianggap dan diyakini 

agar doa yang dipanjatkan dapat dikabulkan karena maha pemberi-Nya dan juga 

diyakini agar nantinya si bayi akan memiliki sifat penyayang kepada orang-orang 

sekitarnya serta memiliki sifat dermawan  yang mudah untuk memberi 

kesesamanya. Juga oleh masyarakat meyakini agar diberi Rahmat oleh Allah 

secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah bacaan doa ketika hujan terus 

menerus. Walaupun demikian, doa atau zikir tersebut oleh masyarakat dipercayai 

sebagai doa tolak bala untuk si bayi nantinya. Dengan doa tersebut diyakini bahwa 

bayi akan dilindungi oleh Allah swt. dari segala mara bahaya. Kemudian bacaan 

terakhir adalah penggalan ayat QS al-Furqan/25:74. Oleh masyarakat menganggap 

ini merupakan doa turun-temurun yang terdapat dalam Al-Qur’an selalu dibacakan 

setelah sholat. Doa tersebut dianggap sebagai doa agar diberi kesejahteraan untuk 

anak-anak mereka dan juga dianggap sebagai doa keselamatan. Dari ketiga bacaan 

doa tersebut di yakini pula bahwa jika dibaca berulang keselurah doa tersebut maka 

umur akan panjang, nyawa tidak akan meninggalkan tubuh atau pencabut nyawa 

malu untuk mencabut nyawa jika benar-benar belum waktunya. Sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh JHP dalam sebuah wawancara sebagai berikut. 

Yenero fadduangeng’na, famulang ibacani “ya>rah}ma>n ya>rah}i>m” aseng 
marajana fuang allahu ta’ala bettuanna fuang masaro makkamase na masaro 
famase. Yeloreng’i nawerekki ye’e lodillaue ko fuang’e. furaniro ibacani 
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“bismilla>hi laz\i layadurru” lettu’ cappa’na, narekko ibacai yero makkuling 
dega sewwa-sewwa lopeddiri ki, yenero ibacangi nana’e yelorengi tennang 
fappenedding’na pole sewwa maja’e. ibacangeng toni doa assalamakeng’e 
yanaritu “rabbana> hablana> min azwa>jina>” lettu’ cappa’na. fadduangeng ye 
nabacae tawe kofurai massumpajang liwa wettu. Yenero makkedai nene ta 
riolo bacangi ko nana’e nasaba’ ko ibacangi fadduang yeloreng’i malampe 
sunge’i nasaba’ yatu fadduang’e denelo masserang nyawa e fole tubue 
naseng nene ta riolo. Naseng’e torioloe fadduangeng malakal maut. 
Yefaggurungengka yanu asenna ‘Fetta Faje’ seratu telluppulo taung 
umuru’na (130). Fole neneta maneng ro, yero fattasawufu’e tama’ koe 
kampong’e mappaguru. 

Artinya: 
Itulah bacaan doanya, pertama dibacakan “ya>rah}ma>n ya>rah}i>m” nama 
kebesaran Allah swt. artinya yang maha pengasih dan yang maha penyayang. 
Di yakini agar apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah swt. setelah itu 
dibacakanlah “bismilla>hi laz\i layadurru” sampai akhir, jika doa tersebut 
dibacakan secara berulang maka tidak ada sesuatu hal yang akan 
mengganggu kita, itulah kemudian dibacakan kepada bayi dengan tujuan 
agar dia merasa tenang dari segala gangguan. Dibacakanlah kemudian doa 
keselamatan yaitu “rabbana> hablana> min azwa>jina>” sampai akhir. Doa ini 
merupakan doa yang dibacakan ketika selesai sholat lima waktu. Karena 
itulah kemudian nenek kita dahulu mengajarkan untuk dibacakan kepada 
bayi karena jika dibacakan doa tersebut diharapkan agar panjang umur 
karena doa tersebut nyawa tidak akan lepas dari tubuh kita sebagaimana 
yang dikatakan nenek kita dahulu. Menurut orang dahulu, doa malaikat 
maut. Yang mengajarkan saya, namanya adalah Fetta Faje’ umurnya 130 
tahun. Semua itu diajarkan oleh ulama tasawuf yang masuk ke kampung ini 
untuk mengajar. 

Setelah kemudian melihat perspektif masyarakat terhadap doa yang dibaca 

dalam prosesi No’risalo, selanjutnya penulis kembali berfokus pada QS al-

Furqan/25:74 sebagai living qur’an dalam penelitian ini. Adapun bunyi QS al-

Furqan/25: 74 adalah sebagai berikut. 

ُازَموَاجِنَاُُ ُلنََاُمِنم نَُرَب َّنَاُهَبم ُامَِامًاُوَالَّذِيمنَُيَ ق ومل وم َ عَلمنَاُللِمم تَّقِيُم ُوَّاجم ٍ وَذ رِّيِِّّٰتِنَاُق  رَّةَُاعَميُ   
Tejemahnya: 

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada 
kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” 

Setelah menyebut sekian banyak sifat terpuji bagi ‘Ibad ar-Rahman, ayat 

ini mengakhiri uraian tentang sifat itu dengan menampilkan perhatian mereka 
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kepada keluarga serta masyarakat, dengan harapan kiranya mereka dihiasi dengan 

sifat-sifat terpuji sehingga dapat diteladani. Ini adalah sifat kesebelas mereka.15 

Ayat di atas menyatakan: Dan hamba-hamba Allah yang terpuji itu adalah 

mereka yang juga senantiasa berkata yakni berdoa setelah berusaha bahwa: Wahai 

Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami, dari pasangan-pasangan hidup kami yakni 

suami atau istri kami serta anak keturunan kami, kiranya mereka semua menjadi 

penyejuk-penyejuk mata kami dan orang lain melalui budi pekerti dan karya-karya 

mereka yang terpuji, dan jadikanlah kami yakni yang berdoa bersama pasangan 

dan anak keturunannya, jadikan kami secara khusus bagi orang-orang yang 

bertakwa sebagai teladan-teladan.16  

Kata qurrah pada mulanya berarti dingin. Yang dimaksud di sini adalah 

menggembirakan. Sementara ulama berpendapat bahwa air mata yang mengalir 

dingin menunjukkan kegembiraan, sedang yang hangat menunjukkan kesedihan. 

Karena itu, pada masa lalu, di mana gadis-gadis masih malu menunjukkan perasaan 

atau kesediaannya menerima pinangan calon suami, para wali menemukan 

indikator kesediaan atau penolakannya melalui air matanya. Bila dingin, maka itu 

berarti ia bergembira menerima pinangan, dan bila hangat, maka itu tanda 

penolakan. Ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat Mekah pada umumnya 

merasa sangat terganggu dengan teriknya panas matahari dan datangnya musim 

panas. Sebaliknya mereka menyambut gembira kedatangan musim dingin, apalagi 

dingin di daerah sana tidak terlalu menyengat. Dari sini kata tersebut diartikan 

juga dengan kegembiraan.17 

 

15 Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}ba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 9 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 544-545. 

16 Quraish Shihab, Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}ba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an, h. 544-545. 

17 Quraish Shihab, Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}ba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an, h. 544-545. 
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Ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang terpuji itu 

tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi 

juga memberi perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan masyarakat 

umum. Doa mereka itu, tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan 

keluarga agar menjadi manusia-manusia terhormat, karena anak dan pasangan 

tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagamaan yang baik, budi pekerti 

yang luhur serta pengetahuan yang memadai.18 

Mengutip Tafsir Ibnu Katsir, isi kandungan surat al-Furqan ayat 74 adalah 

para pemberi petunjuk dan para penyeru kebaikan (nabi dan rasul Allah swt.) 

menginginkan agar ibadah mereka berhubungan dengan ibadah generasi 

penerusnya, yaitu anak cucu mereka. Mereka juga menginginkan agar hidayah 

yang telah mereka peroleh menurun kepada selain mereka dengan membawa 

manfaat, yang demikian itu lebih banyak pahalanya dan lebih baik akibatnya.19 

Karena itulah, disebutkan di dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu 

Hurairah RA, ia telah mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: 

تَفِع ُبهُِِمَنمُ ُعَلَمٍُيَ ن م ع وُلهَ ،ُأوَم ُثَلََثٍ:ُوَلَدٍُصَالِحٍُيَدم ُمِنم بَ عمدَهُ ُُإِذَاُمَاتَُابمن ُآدَمَُان مقَطَعَُعَمَل ه ُإِلاَّ ،ُ
ُصَدَقَةٍُجَاريِةٍَُ  أوَم

Terjemahnya:  
Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga 
perkara, yaitu anak saleh yang mendoakan (orang tua)nya, atau ilmu yang 
bermanfaat sesudah dia tiada, atau sedekah jariyah. (HR. Muslim). 

Artinya seseorang yang sudah meninggal tidak bisa lagi menambah atau 

mengurangi amalnya sendiri. Sebab amal hanya bisa diperbuat manusia saat hidup 

di dunia. Ketika ia meninggal dan masuk ke alam akhirat, maka amal sudah 

terputus, ia akan menempati tempat sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia. 

 

18 Quraish Shihab, Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}ba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an, h. 544-545. 

19 M. Abdul Ghoffar E.M dan Abd Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 (Bogor: 

Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), h. 133. 
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Namun demikian, orang yang sudah meninggal masih bisa mendapat manfaat atas 

amal yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup. Hal ini nampak dalam 

hadits di atas. Dimana anak shaleh yang senantiasa berbuat kebaikan dan 

mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal maka amal baiknya menjadi 

manfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal itu. Menjadi dambaan setiap 

pasangan adalah dikaruniai keturunan yang sholeh/sholihah, tak henti-henti 

mereka berdoa agar mendapatkan hal tersebut. Sebab anak yang sholeh/sholihah 

pasti akan berdoa untuk kedua orang tuanya baik ketika keduanya masih hidup 

atau telah wafat. Doa dari anak sholeh/sholihah inilah yang kelak pahalanya akan 

terus mengalir terhadap orang tua dan memberi kesejukan di alam kubur. 

Demikian QS al-Furqan/25: 74 ini juga bisa diamalkan oleh para orang tua, 

agar anak mereka menjadi pribadi yang saleh. Sebab, anak yang saleh dapat 

menentramkan jiwa, sejuk dipandang, dan dapat menempatkan para orang tua di 

tempat yang paling istimewa. surah al Furqan ayat 74 juga berisi tentang 

permintaan seorang hamba kepada Tuhannya agar diberikan istri dan keturunan 

yang dapat menjadi penenang hati mereka.  

Dengan melihat penafsiran dari QS al-Furqan/25: 74, peneliti mendapatkan 

kesesuaian nilai-nilai dengan tradisi No’risalo, di antaranya: 

1. Berdoa setelah berusaha 

Manusia yang dianugerahi akal pikiran merupakan makhluk yang bernalar, 

berpikir, berkeinginan dan berkemauan di dalam menentukan apa-apa yang 

menjadi harapan dan keinginannya. Untuk itu, sebagai sarana guna meraih 

harapannya, Allah swt memerintahkan manusia untuk selalu berusaha, baik usaha 

guna mencapai keinginan duniawi maupun usaha mencapai keinginan ukhrawi, 

ataupun usaha untuk meraih kedua-duanya. Namun begitu, usaha saja juga tidak 

https://kumparan.com/topic/orang-tua


59 

 

 

cukup, Allah juga memerintahkan manusia untuk berdoa (meminta) kepada-Nya 

dari setiap hal yang diinginkan manusia.20 

Setiap manusia, saat melakukan perbuatannya tentu memiliki tujuan yang 

ingin dicapainya. Tidak ada manusia yang melakukan perbuatan tanpa ada tujuan 

yang ingin dicapai, namun pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh banyak orang 

belum tentu memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, tingkah laku manusia 

tidak mudah dipahami tanpa mengetahui apa yang mendorongnya melakukan 

perbuatan tersebut atas adanya kekuatan di dalam dirinya yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu tersebut.21 

Namun demikian, berusaha yang merupakan fitrah sekaligus merupakan 

salah satu identitas manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah, bukan hanya 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, akan tetapi juga untuk memelihara 

harga diri dan menjunjung martabat kemanusiaan. Islam menghargai orang yang 

bekerja, baik untuk kebutuhannya maupun untuk kebutuhan keluarganya sebagai 

bentuk jihad. Dalam melakukan pekerjaan hendaknya selalu mengharap ridha 

Allah apa yang diraih mengandung barokah yang bisa digunakan untuk 

menyempurnakan ibadah. Bahkan Rasulullah mendorong umatnya untuk bekerja, 

mencari anugerah Allah, melaksanakan usaha yang diperbolehkan syariat. Sebab, 

apa yang dilakukan oleh manusia apabila mencukupi kebutuhannya maka disebut 

rezeki, dan apabila melebihi kebutuhannya maka disebut kasal (hasil kerja). 

Berdoa menunjukkan kelemahan manusia sebagai hamba dengan berupaya 

memohon dan meminta kepada Allah akan segala hajat manusia, baik berkaitan 

dengan urusan kehidupannya, agamanya, dunianya dan akhiratnya. Tidak ada 

 

20 Ahmad Fauzan, “Relasi Doa Dengan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal 

Semiotika: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, 2022, h. 1. 

21 Ahmad Fauzan, “Relasi Doa Dengan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal 

Semiotika: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, h. 16-17. 
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tempat kembali selain kepada Allah dan tidak ada tempat sebaik-baiknya untuk 

meminta selain kepada Allah. Semua makhluk, baik di bumi maupun di langit, 

senantiasa meminta hanya kepada Allah, juga sebagai makhluk yang memiliki 

keyakinan bahwa manusia memiliki kelemahan dan kekurangan dan tidak dapat 

menyelesaikan semua persoalan tanpa bantuan yang lain, tentunya dia harus 

senantiasa membuka jalan untuk berkomunikasi yang intim dan intensif dengan 

Sang Maha Pencipta dalam bentuk permohonan (doa). Dan berdoa merupakan 

salah satu kebutuhan ruhaniyah yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani 

kehidupan di dunia ini. Doa mempunyai pengaruh terhadap perkembangan 

ruhaniyah, membuat ruhaniah semakin tenang dan kuat, mampu dan mempunyai 

daya tahan membendung desakan-desakan keinginan jasmaniyah, memperkuat 

semangat berjuang, dan mendatangkan pengharapan.22 

Dalam tradisi No’risalo terdapat nilai berdoa setelah berusaha yaitu pada 

saat hari ketiga pasca melahirkan terdapat proses pemijatan untuk bayi yang baru 

lahir. Bayi tersebut dipijat oleh dukun bayi atau orang yang memiliki keahlian 

ataupun pemahaman soal bayi. Proses pemijatan juga dilakukan di hari kelima dan 

hari ketujuh ataupun hari kesembilan. Dihari-hari tersebut si bayi dipijat sebanyak 

total tiga pagi dan tiga sore atau dengan kata lain, dua kali di hari ketiga, dua kali 

di hari kelima dan dua kali di hari ketujuh ataupun sembilan masing-masing di pagi 

dan sore hari. Setelah proses pemijatan selesai barulah kemudian si bayi didoakan 

keselamatannya oleh orang yang dianggap ahli agama oleh masyarakat setempat. 

Proses doa dilakukan di hari ketujuh atau hari kesembilan pasca melahirkan. 

 

 

 

22 Ahmad Fauzan, “Relasi Doa Dengan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal 

Semiotika: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, h. 16-17. 
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2. Tanggung Jawab Terhadap anak 

Orang tua bertanggung jawab penuh untuk melindungi, membesarkan dan 

mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, 

melainkan pula hal-hal yang bersifat spiritual seperti halnya pendidikan dan 

agama, untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. 

Sementara itu, setiap orang tua berkeinginan untuk mendidik anaknya secara 

insentif. Mereka berharap mampu membentuk anak yang punya kepribadian. Anak 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang berakhlak 

mulia, anak yang berbakti terhadap orang tua,anak yang berguna bagi dirinya, 

keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, negara, juga bagi agamanya.23 

Dalam tradisi No’risalo, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang baru 

dilahirkan sudah nampak jelas. Setelah kemudian si bayi dilahirkan, orang tua dari 

bayi tersebut akan menentukan apakah akan melaksanakan tradisi No’risalo atau 

tidak. Jika mereka menyetujui maka orang tua dari bayi tersebut bersedia untuk 

kemudian si bayi dipijat dan didoakan keselamatannya. Seluruh tahapan dalam 

tradisi ini tidak lain untuk kesehatan serta keselamatan untuk si bayi yang 

kemudian menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh WR bahwa: 

Ya’ sininna ana’ku norisalo maneng. Tellu ana’ku engka ,maneng sandro na, 
norisalo maneng. Nasaba’ makessing akkatana yatu nirisaloe. Sebagai bentu’ 
tanggung jawab awal ta ceritana ko nana’e. tanggung jawab ta sebagai 
tomatoanna dilerong’I makessing mpekke’na ana’ta yenero isulai yeloreng 
salama yenero dibacangi fadduang. Intinna, selain tradisi ijama diniakeng toi 
sebagai tanggung jawab ta idi’ tomatoae unut’ ana’ta.24 

Artinya: 
Anak- anak saya semuanya turun ke sungai (No’risalo). Anak saya tiga, 
semuanya memiliki dukun bayi untuk turun ke sungai (No’risalo). Karena 
tujuan dari tradisi ini adalah baik. Sebagai bentuk tanggung jawab awal kami 
terhadap anak. Tanggung jawab kedua orang tua yang menginginkan 

 

23 Muktiali Jabri, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak,” Jurnal 

Pendais, 2021, h. 124. 

24 WR (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Ujung Tanah, 03 Agustus 2023 
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anaknya tumbuh sehat oleh karena itu si bayi di piji dan agar si bayi selamat 
maka dari itu dibacakan doa. Intinya, selain melaksanakan sebuah tradisi 
juga diniatkan sebagai tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk anak. 

3. Bersyukur atas kelahiran anak 

Keberadaan anak sebagai buah cinta suami istri merupakan nikmat dari 

Allah swt. yang patut disyukuri dengan cara merawat dan menjaganya sampai 

dewasa. Atas kelahiran anak menunjukkan bahwa Allah memberikan kepercayaan 

bagi hamba-Nya dan anugerah yang harus disyukuri sehingga tidak salah ketika 

seorang mendapatkan anugerah berupa anak ia melaksanakan agenda syukuran 

dengan mengundang sanak famili menyambut kelahiran sang putra. Mereka yang 

datang mengucapkan selamat atas kelahiran anak tersebut dan meluapkan rasa 

bahagia dengan cara melantunkan shalawat dan dzikir serta amalan-amalan lain 

yang menjadi satu kesatuan ritual dalam penyambutan anak yang lahir.25 

Anak yang lahir merupakan rizki yang Allah berikan, walau tidak sedikait 

dari orang tua yang membuangnya karena tidak diharapkan. Banyak kasus aborsi, 

pembuangan bayi sebagaimana yang terjadi di banyak tempat yang mayoritas 

masih siswi SMP membuang bayinya yang lahir karena hubungan suami istri di 

luar nikah. menunjukkan betapa jalinan hubungan yang sah itu sangat penting, 

karena pada dasarnya mereka tidak mau melakukan hal tersebut, namun karena 

tekanan situasi dan kondisi yang menyebabkan mereka bertindak di luar 

kewajaran. Karena anak yang lahir adalah anugerah dari Allah, maka layak 

anugerah tersebut dikabarkan kepada orang lain, terutama sanak family dan 

kerabat sehingga mereka sama-sama merasakan kebahagiaan yang sama dengan 

cara menjenguk dan mendoakan untuk kebaikan si bayi.26 

 

25 Muhammad Jabri, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak,” Jurnal Pendais, 

2021, h. 128. 

26 Muhammad Jabri, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak,” Jurnal Pendais, h. 

128. 



63 

 

 

Setelah prosesi pemijatan selesai, barulah kemudian pihak keluarga yang 

baru saja dianugerahi anak akan menggelar pesta atau acara. Dalam gelaran 

tersebut biasanya hanya akan dihadiri oleh orang terdekat mereka misalnya 

tetangga, keluarga serta kerabat dekat mereka. Artinya gelaran pesta tersebut 

tidak terlalu meriah. Dalam tradisi ini tamu yang datang tersebut bertujuan untuk 

melihat si bayi yang baru lahir serta memberi ucapan selamat kepada kedua orang 

tua si bayi. Gelaran pesta atau acara yang dilaksanakan masyarakat setempat 

dalam tradisi No’risalo juga merupakan bentuk rasa syukur dan juga bentuk 

kegembiraan karena telah dianugerahi seorang anak. 

Dengan melihat nilai-nilai dari QS al-Furqan/25:74 tersebut yang juga 

terdapat dalam tradisi No’risalo, dapat dipahami bahwa QS al-Furqan/25:74 ini 

dapat mempengaruhi praktik dan pemahaman keberagamaan masyarakat dengan 

membentuk sikap dan keyakinan yang utuh dalam menjalankan tradisi No’risalo. 

Masyarakat dapat memahami pentingnya sikap bertanggung jawab, usaha yang 

dibarengi dengan doa, serta adanya bentuk kesyukuran atau kegembiraan atas di 

anugerahkannya seorang anak. Sehingga dengan itu, akan membantu memberikan 

nilai yang positif terhadap tradisi No’risalo untuk mereka yang masih ragu untuk 

melaksanakannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita simpulkan 

beberapa poin sebagai jawaban dari rumusan masalah terkait tradisi No’risalo 

(turun ke sungai) di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone 

yang telah dibahas, sebagai berikut: 

1. Tradisi No’risalo sudah lama dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat 

Ujung Tanah. Tradisi ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk di Bone. 

Tradisi- tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sebelum 

masuknya Islam di wilayah mereka tentu ada yang mengalami perubahan 

dalam prosesinya. Salah satunya adalah tradisi No’risalo yang mengalami 

perubahan setelah Islam masuk ke Bone khusunya Kec. Cenrana Kel. Ujung 

Tanah. Sebelum dakwah Islam menyentuh wilayah Ujung Tanah, tradisi 

No’risalo mengandung banyak kemusyrikan dan melenceng dari ajaran 

Islam. Selama para ulama menyebarkan agama Islam, selama itu pulalah 

mereka juga melakukan banyak pengkodifikasian terhadap perilaku-

perilaku mereka yang dulu masih mereka lakukan. Proses Islamisasi yang 

dilakukan para ulama dahulu di mulai dari akidah atau kepercayaan 

masyarakat. Terdapat tiga poin hakikat yang peneliti temukan dalam tradisi 

No’risalo. Pertama, Hakikat pemijatan untuk bayi. Menurut perspektif 

masyarakat setempat mengenai proses pemijatan pada bayi dalam tradisi 

No’risalo bertujuan agar supaya sang bayi dalam proses pertumbuhannya 

baik. Selain itu, tujuannya juga agar bayi cepat tertidur karena telah diterapi 

pijat oleh dukun atau orang yang ahli dalam pemijatan. Kedua, Hakikat 

pemijatan untuk Ibu. Tujuan utamanya adalah untuk keselamatan ibu yang 
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baru melahirkan karena banyak kasus pendarahan yang menimpa ibu-ibu 

yang baru melahirkan anak. Ketiga, Hakikat mendoakan bayi. Tujuan dari 

dibacakannya doa untuk bayi tidak lain hanya untuk meminta keselamatan 

dunia akhirat. Tradisi No’risalo dianggap baik semenjak adanya doa yang 

dipanjatkan untuk bayi sehingga masyarakat yang dulunya menganggap 

tradisi ini mengandung kemusyrikan sehingga tidak melakukan tradisi ini 

kini menerima baik. 

2. Dalam tradisi No’risalo ada beberapa tahapan pelaksanaannya. Pertama, 

setelah lahirkan anak, pihak keluarga dihadapkan dengan dua pilihan yaitu 

apakah mereka akan melaksanakan tradisi No’risalo ataupun tidak. Jika 

ingin melaksanakan maka dipanggillah dukun bayi untuk kemudian memijat 

ibu dan bayi yang beru melahirkan tersebut. Proses pemijatan dilakukan di 

hari ketiga, kelima dan ketujuh atau kesembilan pasca melahirkan. Di hari 

ketujuh ataupun kesembilan juga merupakan hari turunnya ibu dari bayi 

tersebut ke sungai untuk dimandikan oleh dukun bayi di hari itu pula acara 

ataupun pesta kesyukuran dilaksanakan oleh pihak keluarga dengan 

mengundang orang terdekat mereka seperti tetangga keluarga ataupun 

kerabat. Juga menyediakan hidangan untuk tamu berupa sokko bolong, 

pisang dan telur rebus sebanyak dua nampan. Di hari yang sama pula si bayi 

didoakan oleh tokoh agama ataupun imam masjid setempat untuk kemudian 

didoakan keselamatannya. 

3. Analisis living Qur’an pada tradisi No’risalo dibahas penulis dengan 

melihat nilai-nilai dari QS al-Furqan/25:74 yang hidup dan mempengaruhi 

sikap keberagamaan masyarakat Ujung Tanah. Nilai-nilai yang terdapat 

dalam QS al-Furqan/25:74, berdoa setelah berusaha, tanggung jawab 

terhadap anak dan bersyukur atas kelahiran anak. Dengan melihat nila-nilai 
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dari QS al-Furqan/25:74  yang juga terdapat dalam tradisi No’risalo, dapat 

dipahami bahwa QS al-Furqan/25:74 ini dapat mempengaruhi praktik dan 

pemahaman keberagamaan masyarakat dengan membentuk sikap dan 

keyakinan yang utuh dalam menjalankan tradisi No’risalo. Masyarakat 

dapat memahami bahwa dalam tradisi No’risalo tidak adalagi perbuatan 

yang melenceng dalam prosesinya sehingga masyarakat dapat 

mempertahankan dan melestarikan tradisi yang turun-temurun ini. 

B. Implikasi Penelitian 

Tradisi No’risalo merupakan salah satu bentuk tradisi yang sudah melekat 

pada masyarakat Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. 

Tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat setempat 

mengandung nilai-nilai yang hendaknya mampu menjadi salah satu solusi dalam 

menyikapi perkembangan zaman, agar masyarakat tidak kehilangan identitas dan 

jati diri dari kebudayaan ini. Juga dapat mejadi solusi agar tetap menjaga dan 

melestarikan tradisi yang sudah lama keberadaannya. 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

Adapun jenis wawancara yang dilakukan peneliti yaitu secara face to face 

atau tatap muka langsung dengan informan. Wawancara dimulai dengan 

perkenalan diri oleh peneliti kemudian menanyakan kesediaan informan untuk 

diwawancarai. Proses wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa 

pertanyaan sesuai kapasitas informan atau pengetahuan informan terkait tradisi 

Massawa’ yang menjadi objek penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti 

merekam suara dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan informan. 

Adapun daftar pertanyaan yang peneliti berikan kepada informan, yakni 

sebagai berikut: 

1. Apa tujuan dilaksanakannya Tradisi No’risalo? 

2. Kapan waktu pelaksanaan tradisi No’risalo? 

3. Bagaimana tahapan proses dalam tradisi No’risalo? 

4. Bagaimana pandangan masyarakat terkait QS. Al-Furqan ayat 74 yang 

dibacakan dalam tradisi No’risalo? 

5. Bagaimana perkembangan tradisi No’risalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

Lampiran 2: Daftar Informan 

No. Nama Umur Status 

1. JHP 81 Tahun Tokoh Agama 

2. MH 61 Tahun Dukun Bayi 

3. WR 47 Tahun Tokoh Masyarakat 

4. TN 40 Tahun Tokoh Masyarakat 

5. SR 40 Tahun Tokoh Masyarakat 
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Lampiran 3: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4: Dokumentasi Pelaksanaan Tradisi No’risalo 

 

                                   Gambar 1.1 Pelaksanaan tradisi No’risalo 

 

 

                                  Gambar 1.2 sokko, telur rebus dan pisang  
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                                            Gambar 1.3 pemijatan bayi 

 

                                         Gambar 1.4 sungai Walannae 
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Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan tokoh agama JHP 

 

                                     Wawancara dengan dukun bayi MH 
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Wawancara dengan tokoh masyarakat TN dan WR 

 

                                Wawancara dengan tokoh masyarakat SR 
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