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PEDOMAN 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

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ya ي



 

x 

 

 

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

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

(‘). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 ــ  FATḤAH a A ـَ
 ــ  KASRAH i I ـِ
 ــ ُ  ḌAMMAH u U ـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 
 

Nama 
 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 ...َا / ...َى 
Fathah dan 

alif atau ya 

ā a dan garis 

di atas 

 
 ...ِي 

Kasrah dan ya ī i dan garis 

di atas 

 Dammah dan ...ُو

wau 

ū u dan garis 

di atas 

 
4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, 

khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.    
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9. Lafz al-Jalalah ( الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nama : Ahmad Akram Addin 

NIM : 10300119037 

Judul : Tinjauan Filososfis Nilai-nilai Tradisi Angngaru’ pada Pesta 

Perkawinan Masyarakat Gowa (Analisis Maqāṣid al-Syari’ah) 

Tradisi Angngaru’ merupakan tradisi yang sangat sakral dikalangan 
masyarakat Gowa  karena tradisi tersebut termasuk dari bagian acara adat dan juga 
terkait dengan ritual. Seiring berkembangnya zaman tradisi Angngaru’ yang 
awalnya dilakukan ketika pengangkatan raja dan ketika hendak berperang 
mengalami perkembangan menjadi pertunjukan massal yang sering ditampilkan 
dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu serta dilakukan pada pesta 
perkawinan masyarakat Gowa.  

Pokok masalah pada penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa sub 
masalah, yaitu: (1) Bagaimana nilai nilai filosofis yang terdapat dalam tradisi 
Angngaru’?. (2) Bagaimana urgensi tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan?. (3) 
Bagaimana analisis maqāṣid al-Syari’ah terhadap nilai-nilai filosofis tradisi 
Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat Gowa?. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan yuridis empiris dan pendekatan fenomenologi. Sumber data dari 
penelitian ini meliputi Pangngaru’, tokoh adat dan tokoh agama. Pengumpulan data 
pada penelitian ini melalui observasi atau pengamatan, wawancara serta 
dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis melalui tiga 
tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai filosofis tradisi 
Angngaru’ pada pesta perkawinan meliputi nilai ketuhanan, nilai penegak 
kebenaran, nilai rendah diri, nilai patuh pada adat istiadat, nilai penghormatan pada 
tamu. Selain itu tradisi Angngaru’ dianggap sebagai simbol do’a restu dalam 
perkawinan dan dalam tradisi tersebut juga terdapat nasehat untuk menggapai 
rumah tangga yang harmonis serta dapat menciptakan kemaslahatan dalam 
kehidupan masyarakat yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-Syari’ah.  Namun, 
pada tradisi Angngaru’ terdapat gerakan  menusuk badan menggunakan badik yang 
disebut ma’giri. Dalam analisis maqāṣid al-Syari’ah gerakan tersebut dinilai dapat 
mencederai diri pelaku Angngaru’ dan hal ini bertentangan dengan konsep maqāṣid 
al-Syari’ah yaitu hifz nafs (menjaga diri) menurut maqāṣid al-Syari’ah perspektif 
Imam al-Syatibi. 

Implikasi pada penelitian ini  adalah tradisi Angngaru’ khususnya nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya hendaknya dipertahankan karena nilai tersebut 
memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat utamanya dalam 
kemaslahatan. Akan tetapi gerakan ma’giri dalam tradisi Angngaru’ pada pesta 
perkawinan masyarakat Gowa kurang tepat dilakukan karena ma’giri dalam 
sejarahnya hanya dilakukan ketika hendak berperang dan tidak sesuai dengan 
prinsip maqāṣid al-Syari’ah. 

Kata kunci: Tradisi Angngaru’, Pesta Perkawinan, Maqāṣid al-Syari’ah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan agama yang memberikan pedoman kepada ummat 

manusia agar mampu mengatur suatu sistem kehidupan yang lebih baik. Dalam 

konsep ajaran Islam setiap individu memiliki kewajiban untuk meraih sebuah 

kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap 

lingkungan yang lebih luas. Bahkan ajaran Islam juga memberikan pedoman dalam 

berbangsa dan bernegara untuk menjadi lebih baik. Islam sangat menghargai suatu 

sistem yang berkembang selama sistem tersebut mengandung suatu penghargaan 

terhadap harkat dan martabat manusia. Karena itu, Islam mengajarkan kepada 

pemeluknya untuk senantiasa berbuat kebajikan dan melarang kepada perbuatan 

keji maupun mungkar, sebagaimana dalam QS. Ali’ Imran/ 3:104. 

ةٌ يَّدْعُوْنَ اِلىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاوُ  نْكُمْ امَُّ ىِٕكَ  وَلْتكَُنْ مِّ
ل ٰۤ

 هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

Terjemahnya: 

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 

Mereka itulah orang-orang yang beruntung.1  

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdapat berbagai tradisi dan 

budaya, yang dimana tradisi dan budaya tersebut tidak dihilangkan begitu saja oleh 

agama Islam, namun tetap mempertahankan tradisi dan budaya yang telah 

berkembang dikalangan masyarakat selama budaya dan tradisi tersebut tidak 

 

1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019) (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 

63.  
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menyalahi al-qur’an maupun hadis. Hal ini merupakan pembuktian bahwa sifat dan 

karakteristik ajaran hukum Islam merupakan hal yang elastis dan sistematis. 

Perkembangan ajaran Islam di Indonesia juga sangatlah evolutif sedikit 

demi sedikit telah menanamkan akidah Islamiyah dan syari’ah kepada masyarakat 

yang menganut paham aminisme dan sebagainya. Dan yang menarik dari 

perkembangan Islam di Indonesia yakni budaya dan tradisi yang bertentangan 

dengan ajaran Islam akan hilang atau berubah dengan sendirinya yang sesuai 

dengan ajaran Islam.2 

Tradisi perkawianan merupakan tradisi yang sangat penting di kalangan 

masyarakat, begitupun juga dalam ajaran agama Islam memandang bahwa 

perkawainan adalah cara yang manusiawi serta terpuji dalam menghalalkan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan perkawianan dalam Islam memiliki 

nilai yang tinggi untuk mencapai kehidupan bahagia dan menjauhkan diri dari 

penyimpangan. Tujuan perkawinan tidak sebatas pada pemenuhan nafsu biologis. 

Tujuan penting dari perkawinan berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. 

Diantara tujuan tersebut adalah memelihara gen manusia, perkawinan sebagai tiang 

keluarga yang teguh dan kokoh, dan perkawinan sebagai perisai diri manusia. Oleh 

karenanya ajaran Islam juga sangat mengatur masalah perkawianan.3 Ajaran agama 

Islam menilai bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral sebagai 

bentuk ketaatan kepada Allah swt, mengikuti sunnah nabi Muhammad saw serta 

dilaksanakan atas dasar keikhlasan. 

Ketika ajaran Islam telah memasuki sulawesi selatan, utamanya suku Bugis 

Makassar, telah terjadi banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, yang 

 
2Salman Faris, “Islam dan Budaya Lokal: Studi Atas Tradisi KeIslaman Masyarakat Jawa,” 

Thaqafiyyat  vol. 15 no. 1 (2014), h. 75. 

3St Maryam and Azman Arsyad, “Analisis Urf’Terhadap Tradisi Appasumbang Doe 

Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto,” Shautuna: 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 3, no. 2 (2022), h. 255.  
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dimana perubahan tersebut meliputi cara pandang terhadap kehidupan dunia 

maupun keagamaan. Sebelum masuknya ajaran Islam di Sulawesi Selatan suku 

Bugis Makassar menjalani kehidupan yang kesehariannya itu sangat berpegang 

teguh pada prinsip maupun norma-norma dasar kehidupan, yang dimana prinsip 

dan norma tersebut yakni Pangngadakang, yang terdiri dari 4 hal yaitu ade’ (adat) 

yang merupakan suatu aturan yang mengatur segala sektor kehidupan dalam 

masyarakat. Selanjutnya adalah Bicara atau ketentuan-ketentuan yang diterapkan 

dalam suatu peradilan. Ade’ maupun bicara merupakan hal yang sangat dekat dan 

saling berkaitan, karena ketika terdapat suatu pelanggaran adat maka menghasilkan 

sebuah keharusan dalam melaksanakan suatu pengadilan yang berfungsi dalam 

menentukan kadar suatu sanksi hukuman terhadap suatu pelanggaran tersebut. 

Ketiga adalah rapang yang bermakna perumpamaan atau permisalan, yaitu 

berfungsi untuk memberikan suatu petunjuk dalam hal yang mana harus dikerjakan 

maupun hal yang dilarang untuk dikerjakan. Keempat yakni wari’ berfungsi dalam 

menata suatu hubungan kekerabatan maupun keturunan. Dan ketika Islam datang 

maka pangngadereng atau pangngadakang dipadukan bersama dengan norma 

agama yang disebut dengan sara’ yang berfungsi untuk mengatur permasalahan 

keagamaan.4 Setelah dipadukannya sara’ dengan empat pokok komponen norma 

Pangngadakang, maka sistem tingkah laku kehidupan sosial suku Bugis Makassar 

memberikan warna yang lebih tegas dalam memegang prinsip norma 

Pangngadakeng yang sesuai dengan ajaran Islam. Dikarenakan norma sara’ telah 

menjadi satu norma yang baru dalam komponen norma Pangngadakeng maka 

norma sara’ diterima untuk digolongkan sebagai Pangngadakeng, disebabkan 

adanya penyesuaian dalam norma Pangngadakang. Melalui sara’ maka 

dilakukanlah proses penerimaan Islam yang memberi warna ke dalam norma 

 
4Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan,” Mimikri: Jurnal 

Agama dan Kebudayaan, vol. 4 no. 1 (2018),  h. 61. 
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Pangngadakang. Akibat dari Islamisasi di Sulawesi selatan maka terbentuklah 

suatu lembaga yang mengatur persoalan-persoalan yang menyakut ajaran (syari’at) 

Islam. Struktur organisasi sara’ ini mengikut sesuai dengan struktur organisasi 

kerajaan. Di tingkat pusat terdapat pejabat sara’ yang disebut dengan kali (kadhi) 

yang merupakan pejabat sara’ tertingnggi di kerajaan. Adapun jabatan yang lebih 

rendah dari kali yaitu imang (imam). Para pejabat sara’ ditugaskan untuk mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti maulid, idul fitri, idul adha, isra’ 

mi’raj, termasuk mengatur acara pernikahan, penyelenggaraan upacara kematian, 

berdakwah kepada kalangan masyarakat, serta kegiatan keagamaan lainnya.5 

Sara’ adalah arti dari kata syari’at, sementara syari’at memiliki makna yang 

secara luas yaitu, segala bentuk hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah 

swt. untuk hamba-hambanya demi maslahat mereka di dunia maupun di akahirat. 

Dan ketika syari’at di sandingkan dengan sifat Islam, maka itu bermakna segala 

hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik ketetapannya itu 

melalui al-qur’an, maupun dengan sunnah Nabi saw. yang berupa perkataan, 

perbuatan, dan ketetapan beliau. Jadi pada dasarnya syari’at Islam merupakan 

hukum-hukum yang terkandung dalam al-qur’an dan sunnah, dan syari’at Islam 

merupakan agama Islam itu sendiri.6 

Syari’at Islam merupakan hukum yang dibuat sedemikian rupa oleh Allah 

swt. hanya untuk kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi manusia baik di 

dunia terlebih lagi di akhirat. Dengan demikian orang yang patuh terhadap syari’at 

Islam ia tidak hanya selamat di dunia akan tetapi juga akan selamat di akhirat. Inilah 

tujuan sebenarnya dari syari’at Islam yang identik dengan kemaslahatan dan 

mencegah kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat lima 

 
5Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan.” h. 62-63. 

6Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 4. 
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komponen yang perlu menjadi perhatian untuk tercapainya tujuan syari’at Islam 

(Maqāṣid al-Syari’ah), yang merupakan kebutuhan al-ḍaruriyat sehingga 

memelihara lima komponen tersebut merupakan hal yang mutlak dilakukan. 

Dikalangan para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lima komponen 

tersebut, Imam Al-Gazali berpendapat bahwa yang lima komponen tersebut dimuali 

dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sementara Imam Razi 

memiliki pendapat yang berbeda, yakni mengawali dengan memelihara jiwa, harta, 

keturunan, agama dan akal. Berbeda lagi dengan pendapat Imam Syāṭibi dengan 

mengawali memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta.7 Telepas dari 

perbedaan para ulama dalam mengutarakan komponen yang mutlak untuk 

dipelihara, pada dasarnya dari kelima komponen tersebut memiliki kedudukan serta 

peran yang sama untuk tercapainya kemaslahatan serta tercegahnya kemudharatan 

yang hakiki. Dengan lima komponen tersebut merupakan hal yang sangat penting 

bagi manusia maka hukum Islam itu disyari’atkan atau ditetapkan oleh Allah swt. 

untuk memelihara kelima komponen tersebut. 

Telepas dari perbedaan para ulama dalam mengutarakan komponen yang 

secara mutlak wajib untuk dipelihara. Pada dasarnya dari kelima komponen tersebut 

memiliki kedudukan serta peran yang sama untuk tercapainya kemaslahatan serta 

tercegahnya kemudharatan yang hakiki. Dengan lima komoponen tersebut 

merupakan hal yang sangat penting bagi manusia maka hukum Islam itu 

disyari’atkan atau ditetapkan oleh Allah swt. untuk memelihara kelima komponen 

tersebut. 

Secara mendalam maqāṣid al-Syari’ah itu mengandung kemaslahatan. 

Imam Syāṭibi memberikan penjelasan bahwasanya maqāṣid al-Syari’ah itu dapat 

dilihat dari dua sudut pandang yakni, pertama maqashid as-syari’ (tujuan tuhan) itu 

 
7Abdul Helim, Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam 

Metodologi Hukum Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h. 24-25. 
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terdapat empat aspek. Pertama, tujuan awal dari syari’ itu sendiri yaitu memberikan 

maslahat di dunia dan di akhriat, selanjutnya yaitu pemahaman terhadap syariat 

yang merupakan suatu hal yang mesti dipahami, kemudian penetapan hukum taklīfi 

itu harus dilaksanankan, dan yang terakhir dari maqāṣid al-Syāri’ yakni penetapan 

syariah guna untuk memberikan perlindungan hukum kepada manusia. Dan yang 

kedua maqāṣid al-Syari’ah itu dapat dilihat dari sudut pandang maqāṣid mukallaf 

(tujuan hamba) juga mengandung empat aspek juga diantaranya. Pertama, berbicara 

mengenai maslahah mulai dari pengertian, tingkatan, karakteristik dan hal-hal yang 

berkaitan dengan maslahah itu sendiri, kemudian aspek yang kedua yakni 

pembahasan dari persoalan taklīf  yang terabaikan, kemudian yang selanjuatnya 

yaitu analisa taklīf terhadap kemampuan atau kesuliatan dalam hal menjalankannya, 

dan yang keempat yakni penjelasan mengenai batasan hukum dalam taklīf.8 

Pada tradisi masyarakat Gowa terdapat suatu tradisi yang sampai saat ini 

masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat yakni tradisi semacam sumpah, atau 

biasa disebut dengan Angngaru’. Angngaru’ yang berasal dari kata aru yang 

bermakna sumpah, sedangkan makna dari Angngaru’ itu sendiri merupakan ikrar 

atau sumpah setia yang sering diungkapkan oleh orang-orang terdahulu dimasa 

lampau, yang diungkapkan oleh rakyat kepada rajanya atau oleh prajurit kepada 

komandannya, bahkan juga diungkapkan oleh raja (pemerintah) kepada rakyatnya, 

bahwa apa yang telah diungkapkan dalam aru akan dilaksanakan dengan 

kesungguhan demi kepentingan pemerintahan baik di masa damai maupun di masa 

perang.  

Angngaru’ merupakan tradisi yang sakral dikalangan masyarakat Gowa 

disebabkan tradisi tersebut termasuk dari bagian acara adat dan juga terkait ritual. 

 

8Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam” Teraju: Jurnal Syariah dan 

Hukum vol. 3 no. 02 (2021), h. 74. 
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Dalam melaksanakan Angngaru’, pangaru (orang yang melakukan Angngaru’) itu 

tampil dengan heroik dengan mengikuti alunan gendang seraya mengangkat badik 

(senjata tradisional khas Bugis Makassar) atau menusuknya ke tanah. Dalam 

pelaksanaan Angngaru’, itu dilakukan ketika raja diangkat atau dipercayakan untuk 

memimpin kerajaan, oleh karenanya abdi kerajaan melaksanakan tradisi Angngaru’ 

untuk memberikan sumpah atau ikrar dan bertujuan memberikan peringatan kepada 

raja jika kepemimpinan seorang raja keluar dari norma-norma yang telah berlaku 

maka abdi kerajaan tersebut siap untuk melakukan pemberontakan terhadap 

kepemimpinannya. Pada masa peperangan Angngaru’ juga dilaksanakan ketika 

pasukan terdesak oleh lawan, maka Pangngaru’ akan melakukan bate’ atau 

memperjelas bekas kaki, kemudian menancapkan bendera ke atas bate’ tersebut, 

seraya mencabut badik dengan beriringan sumpah kesetiaan kepada pasukan 

dengan suara yang sangat lantang dan menggelegar agar terdengar oleh kawan, 

lawan maupun botinglangi (penjaga langit) dengan tekad yang kuat bahwa ia tak 

akan mundur dari bate atau bekas kaki yang menjadi penanda meskipun  taruhannya 

adalah nyawa.9 

Seiring berkembangnya zaman, Angngaru’ yang awalnya hanya dilakukan 

ketika pengangkatan seorang raja maupun ketika perang telah mengalami 

perkembangan menjadi pertunjukan massal dan sering ditampilkan pada kegiatan 

acara adat, kegiatan pemerintahan, penyambutan tamu kehormatan, bahkan juga 

dilaksanakan pada acara pernikahan namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang 

terdapat dalam tradisi Angngaru’ itu sendiri. Dalam pelaksanaannya juga terdapat 

suatu hal yang menarik, dimana seorang Pangngaru’ melakukan antraksinya 

dengan menusuk-nusukkan badannya dengan badik. 

 
9Syamhari, dkk. “Ragam Budaya Lokal” (Makassar: CV Guna Dharma, 2019),  h. 91. 
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Salah satu komponen yang harus dipelihara untuk tercapainya maqāṣid al-

Syari’ah yakni hifẓ al-Nafs. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna 

menjaga jiwa Sedangkan secara istilah yakni mencegah terhadap melakukan hal-

hal yang buruk terhadap jiwa, dan memastikan untuk tetap hidup. Salah satu bentuk 

pencegahan dalam melakukan hal-hal yang buruk terhadap jiwa berupa 

pemeliharan terhadap hak hidup secara terhormat, serta memelihara jiwa untuk 

terhindar dari hal yang berupa pembunuhan, penganiayaan, pemotongan anggota 

badan, bahkan dalam hal melukai. Ummat Islam seharusnya menjaga maupun 

memelihara jiwa, baik kepada orang lain terlebih lagi kepada diri sendiri untuk tidak 

membunuh maupun melukai. Pada dasarnya jiwa manusia haruslah mendapatkan 

hak hidup secara terhormat. 

Berkaitan dengan memelihara jiwa tradisi Angngaru’ saat ini bisa dikatakan 

sebagai tradisi yang dapat melukai jiwa, dikarenakan Pangngaru’ ketika 

melaksanakan tradisi Angngaru’ itu biasanya menusuk-nusuk badannya dengan 

menggunakan badik, baik pada tangan ataupun pada dada Pangngaru’, sehingga 

Pangngaru’ dapat melukai dirinya sendiri. Oleh karenanya diperlukan peninjauan 

terhadap nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam tradisi Angngaru’ pada pesta 

perkawinan masyarakat Gowa agar nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam tradisi 

Angngaru’ itu tetap telestarikan, serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam 

secara khusus, dan agar tetap dapat diwariskan secara utuh kepada generasi penerus, 

dalam hal ini generasi muda masyarakat Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakunan penelitian 

dengan judul “Tinjauan Filosofis Nilai-nilai Tradisi Angngaru’ pada Pesta 

Perkawinan Masyarakat Gowa (Analisis Maqāṣid al-Syari’ah)”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Filosofis Nilai-nilai Tradisi Angngaru’ 

pada Pesta Perkawinan Masyarakat Gowa (Analisis Maqāṣid al-Syari’ah)”, maka 

penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan nilai-nilai tradisi Angngaru’ pada 

pesta perkawianan masyarakat Gowa.  

2. Deskripsi Fokus 

Agar penelitian ini sifatnya terarah, maka deskripsi fokus merupakan bagian 

utama yang dapat memberikan petunjuk sehingga penelitian ini lebih terarah dalam 

menganalisis pokok permasalahan, penelitian ini memiliki beberapa poin, yaitu: 

a. Tradisi Angngaru’. Meninjau secara langsung nilai-nilai filosofis yang terdapat 

pada tradisi Angngaru’. 

b. Pesta Pekawinan Masyarakat Gowa. Meninjau secara langsung urgensi tradisi 

Angngaru’  pada pesta perkawinan. 

c. Maqāṣid al-Syari’ah, menganalisa relevansi maqāṣid al-Syari’ah terhadap nilai-

nilai filososfis yang terdapat dalam tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan 

masyarakat Gowa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Tinjauan Filosofis Nilai-nilai Tradisi Angngaru’ pada Pesta 

Perkawinan Masyarakat Gowa (Analisis Maqāṣid al-Syari’ah)”. Berdasarkan 

pokok masalah di atas, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam tradisi Angngaru? 

2. Bagaimana urgensi tradisi Angngaru’ terhadap pesta perkawinan masyarakat 

Gowa? 
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3. Bagaimana analisis maqāṣid al-Syari’ah terhadap nilai-nilai tradisi 

Angngaru’ pada pesta Perkawinan masyarakat Gowa? 

D. Kajian Pustaka  

a. Jurnal yang berjudul “Pertunjukan Anggaru’ pada Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Gowa” oleh Siti Hijriyani menjelaskan tentang kedudukan tradisi 

Angngaru’ pada pernikahan masyarakat Gowa, serta keterkaitan tradisi 

Angngaru’ pada acara pernikahan di Gowa. Adapun hasil temuan dari penelitian 

ini adalah kedudukan Angngaru’ pada acara pernikahan masyarakat Gowa 

merupakan pappasang atau pesan dari leluhur yang mengharuskan adanya 

Angngaru’ pada acara pernikahan untuk memberikan doa restu kepada kedua 

mempelai, adapun keterkaitan tradisi Angngaru’ dan acara pernikahan tidak 

terdapat keterkaitan secara khusus dikarenakan acara pernikahan dapat 

dilakukan meski tanpa melaksanakan tradisi Angngaru’.10 Penelitian terdahulu 

berfokus pada keterkaitan pertunjukan Angngaru’ pada acara perkawinan 

masyarakat Bugis Makassar. Berbeda dengan penelitian ini yang menjelaskan 

tentang nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam tradisi Angngaru’ pada pesta 

perkawinan masyarakat Gowa.   

b. Jurnal yang berjudul “The Use Speech Acts in Angngaru’ of Makassar Society” 

oleh Murni Mahmud membahas mengenai pentingnya Angngaru’ dalam 

masyarakat Makassar sebagai bagian dari budaya, yang ditemukan dalam 

Angngaru’ yang terdapat hubungan antara tindakan serta makna, tindakan 

tersebut menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan dalam Angngaru’ 

menggambarkan hubungan yang kuat antara tindakan dan kata-kata yang 

diungkapkan merupakan suatu hal yang penting dalam prinsip dasar suku Bugis 

Makassar yaitu siri na pacce (malu dan kasih sayang) prinsip ini membawa 

 
10Siti Hijriyani, “Pertunjukan Anggaru’ pada Upacara Perkawinan di Kabupaten Gowa”  

Journal Sendratasik (2019), h. 13. 
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gagasan bahwa masyarakat makassar sangatlah ketat dalam tindakan dan kata-

kata mereka untuk menjaga kehormatan (rasa malu) serta untuk membangun 

kasih sayang serta solidaritas dalam bermasyarakat.11 Sementara penelitian ini 

membahas mengenai nilai kemaslahatan bagi pangangaru dalam tradisi 

Angngaru’. 

c. Jurnal yang berjudul “Tradisi Angngaru’ Tubarani Gowa dari Ritual Menjadi 

Pertunjukan Populer” oleh Muhammad Fadhliy Kurniawan hasil dari penelitian 

ini mengungkapkan perubahan bentuk serta makna yang awalnya merupakan 

ritual menjadi suatu pertunjukan budaya yang populer saat ini, merupakan suatu 

strategi untuk menjaga tradisi Angngaru’ tetap eksis.12 Penelitian terdahulu 

berfokus pada tradisi Angngaru’ tubarani, sedangkan pada penelitian ini 

menjabarkan berbagai macam nilai-nila tradisi Angngaru’ pada pesta 

perkawinan masyarakat Gowa serta mempertahankan eksistensi tradisi tersebut 

agar tetap relevan dengan prinsip-prinsip Islam.  

d. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Angngaru’ Mangkasarak 

Masyarakat Kelurahan Tombolo sebagai Aset Budaya Kabupaten Gowa” oleh 

Hariyadi Hafid, penelitian ini menerangkan mengenai budaya Angngaru’ 

mangkasarak merupakan tradisi yang masih bertahan di Kelurahan Tombolo 

dari sikap masyarakatnya yang masih melestarikan budaya Angngaru’ 

mangkasak, serta menerangkan mengenai budaya Angngaru’ mangkasarak 

sangatlah erat kaitannya dengan ajaran Islam dengan memusatkan kepada ajaran 

Sipakatau atau saling menghargai.13 Berbeda dengan penelitian terdahulu, 

 
11Murni Mahmud, “The Use of Speech Acts in Angngaru’ of Makassar Society,” 

RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, vol. 12 no. 2 (2019),  h. 148-149. 

12Fadhly Kurniawan, “Tradisi Angngaru’ Tubarani Gowa: Dari Ritual Menjadi Pertunjukan 

Populer,” Pangadereng, vol. 6 no. 1 (2020),  h. 56. 

13Hariyadi Hafid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anggaru Mangkasarak 

Masyarakat Kelurahan Tombolo Sebagai Aset Budaya Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makasar: 

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015),  h. 62.  
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penelitian ini berfokus pada tinjauan perubahan gerakan tradisi Angngaru’ dari 

masa ke masa ditinjau dari aspek kemaslahatan tradisi tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Ber Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dan kegunaan penelitian 

yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui nilai-nilai filosofis yang terdapat pada tradisi Angngaru’. 

b. Untuk mengetahui urgensi tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat 

Gowa 

c. Untuk mengetahui Analisis Maqāṣid al-Syari’ah terhadap Nilai-nilai Tradisi 

Angngaru’ pada Masyarakat Bugis Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca tentang nilai-nilai 

filosofis tradisi Angngaru’. 

2. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang 

akan meneliti lebih lanjut pada pokok permasalahan yang dibahas. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai nilai-nilai filosofis yang 

terkandung pada tradisi Angngaru’ 

Bagi pembaca, memberikan edukasi mengenai nilai-nilai filosofis tradisi 

Angngaru’ pada Pesta Perkawinan Masyarakat Gowa, serta penelitian ini juga 

mengedukasi tentang analisis nilai-nilai tradisi Angngaru’ pada aspek maqāṣid al-

Syari’ah.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi Angngaru’ 

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap serta perilaku masyarakat yang 

telah berproses dalam jangka waktu yang lama serta dilakukan secara turun-

temurun yang berasal dari nenek moyang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI), menjelaskan pengertian tradisi merupakan kebiasaan secara turun-temurun 

dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat, serta menganggap dan 

menilai bahwasanya perilaku serta sikap yang ada merupakan suatu hal yang paling 

baik dan paling benar.1 Tradisi pada dasarnya merupakan suatu kebiasaan dalam 

masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi melalui 

proses interaksi yang baik, tradisi tersebut meliputi perilaku serta kebiasaan yang 

bersifat sakral maupun keyakinan. Tradisi juga merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam masyarakat karena merupakan suatu kebiasaan maupun keyakinan 

dalam bermasyarakat untuk mengatur suatu hal yang benar maupun hal yang salah. 

Berkaitan dengan tradisi, Angngaru’ merupakan tradisi yang masih biasa dilakukan 

oleh masyarakat bugis makassar pada acara-acara tertentu 

Secara etimologi Angngaru’ berasal dari kata aru yang memiliki makna 

sumpah setia, berupa ungkapan sastra yang mengandung bentuk kesetiaan serta 

loyalitas masyarakat kepada raja yang di ucapkan menggunakan bahasa Makassar.  

Jika diartikan secara garis besar Angngaru’ merupakan suatu ikrar atau perjanjian 

yang diucapkan oleh masyarakat Gowa pada zaman dahulu, yang diucapkan oleh 

masyarakat kepada pemerintahnya, oleh rakyat kepada rajanya maupun oleh 

prajurit kepada komandannya. Tradisi Angngaru’ merupakan tradisi yang sakral 

oleh karenanya yang melakukan Angngaru’ (Pangngaru’) hanyalah orang yang 

 
1Pusat Bahasa (Indonesia) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Universitas Michigan: Gramedia Pustaka Utama, 2008).  
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tertentu yang memiliki suara yang lantang serta mampu menampakkan wajah yang 

penuh dengan loyalitas dan pendirian yang kuat dihadapan sang Raja. Dengan 

badan yang tegap serta membawa badik untuk diayunkan kepada sang Raja, serta 

mengucapkan sumpah kepada sang raja seraya mempermainkan badik sesuai 

dengan isi sumpah yang diucapkan oleh Pangngaru’.2 

Tradisi Angngaru’ yang menjadi budaya pada masyarakat Gowa secara 

turun-temurun sangatlah kental pada masanya. Terdapat beberapa sumber yang 

beranggapan bahwasanya Angngaru’ merupakan sebuah tarian, karya sastra, 

maupun puisi yang berbahasa makassar, selain itu Angngaru’ juga dilakukan 

sebelum berangkat ke medan perang, para prajurit harus mengucapkan sumpah di 

hadapan sombayya (hambanya) terlebih dahulu, pada masa perang aru merupakan 

pembangkit semangat yang diikrarkan oleh tubarani (prajurit pemberani). Tradisi 

Angngaru’ sampai saat ini dilakukan dilakukan namun kemudian mengalami 

pergeseran makna yang pada mulanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan 

seorang prajurit kepada rajanya, kini pada umumnya dilakukan sebagai 

penyambutan tamu kehormatan serta pesta adat, seperti acara pernikahan dan acara 

adat bahkan mengalami pergeseran makna dari budaya beralih menjadi sebuah 

pertunjukan serta pergeseran makna gerakan yang ada pada tradisi Angngaru’. 

Dalam tradisi Angngaru’ terdapat nilai-nilai filiosofis yang terkandung pada 

syairnya. Diantara nilai-nilai filosofis tersebut adalah keikhlasan, kemauan, 

kesetiaan, cinta tanah air, tanggung jawab serta pantang menyerah. Terdapat empat 

karakter kata-kata yang diucapkan yang memiliki dasar filosofis yang terdapat 

dalam syair Angngaru’. Pertama, kalimat pembuka yang di ucapkan oleh 

Pangngaru’ menunjukkan rasa hormat serta ketaatan yang sangat besar kepada 

tuannya. Kedua, memperkenalkan diri sebagai abdi yang sangat setia serta amanah 

 
2Hijriyani, “Pertunjukan Angaru’ pada Upacara Perkawinan di Kabupaten Gowa”, h. 4. 
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dalam mengemban apapun. Jika ada perintah dari seorang raja maka seorang 

prajurit haruslah  patuh, atas nama kebenaran serta penegakan harga diri (siri’ na 

pacce) Ketiga, ketika aru’ telah diikrakan maka ketika itulah seorang prajurit 

memasrahkan segala kebijakan kepada raja. Apapun yang diperintahkan oleh 

seorang raja maka prajurit haruslah patuh untuk melaksanakannya, meskipun 

memiliki resiko yang amat besar sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. 

Keempat, meyakinkan serta memberi jaminan, jika nantinya yang ia lakukan tidak 

terbukti, maka ia siap dikutuk sampai kepada anak keturunannya, siap dikuburkan 

tanpa ada nisan serta menjadi tokoh yang buruk pada generasi mendatang.3 

 

B. Pesta Perkawinan Masyarakat Gowa 

Islam merupakan agama yang memiliki berbagai macam peraturan serta 

perundang-undangan yang lengkap serta telah mengatur seluruh aspek kehidupan 

bermasyarakat baik secara tersurat maupun tersirat didalam al-Qur’an dan Hadis. 

Dalam ajaran agama Islam juga tak luput mengatur hubungan antar manusia seperti 

halnya perkawian yang didalamnya terdapat suatu acara yang disebbut dengan 

Walimat al-Urs’. 

Al-Qur’an tidak mengatur mengenai pelaksanaan walimah al-Urs hanya 

mengatur pada permasalahan pernikahan, mulai dari permasalahan yang di 

perbolehkan untuk dinikahi hingga permasalahan yang di haramkan untuk dinikahi. 

Namun, didalam hadis terdapat penjelasan mengenai wlimah Al-urs, Sebagaimana 

didalam Riwayat hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah s.a.w melaksanakan 

walimah kepada sebagian istrinya sebanyak dua mud gandum. Ketika kita melihat 

pelaksanaan walimah al-Urs diberbagai kalangan masyarakat muslim, maka kita 

akan mendapati berbagai macam bentuk walimah yang diselenggarakan, baik dari 

 
3Adeliya Natasha Salsabila, “Pergeseran Fungsi Kebudayaan Pada Tradisi Angngaru’Suku 

Bugis-Makassar,” Indonesian Journal of Pedagogical and Social Sciences 1, no. 1 (2021). h. 100. 
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adat istiadat maupun kebiasaan.4 Diantara adat istiadat maupun kebiasaan tersebut 

yang masih dilestarikan oleh masyarakat Gowa adalah adat perkawinan. 

Dalam pesta perekawinan masyarakat gowa terdapat berbagai tahapan yang 

mesti dilakukan, diantaranya dimulai dengan upacara-upacara sebelum dimulainya 

perkawinan.  Adapun yang dimaksud dengan tahapan tahapan tersebut diantaranya: 

1. Accini’ Ronrong 

Accini’ Ronrong bisa diartikan melihat atau mecari jalan dengan 

menyelidiki, accini’ ronrong ini memiliki tujuan untuk menggali berbagai 

informasi yang berkaitan dengan kebiasaan, silsilah keturunan serta keadaan 

keseharian keluarga calon mempelai. 

2. A’jangang-jangang 

A’jangngang-jangang merupakan Bahasa Makassar yang memiliki makna 

menerbangkan burung, maksud dari menerbangkan burung adalah mengirim utusan 

kepada pihak perempuan untuk menyampaikan tujuan untuk meminang  

3. Appanai’ Leko Ca’di 

Appanai’ Leko Ca’di bermakna menaikkan sirih kecil, maksud dari hal ini 

adalah pihak laki-laki mengundang sanak keluarga untuk bersama-sama menuju ke 

kediaman pihak perempuan dengan mebawa seserahan serta membicarakan waktu 

dan tempan pelaksanaan pernikahan kepada sanak keluarga pihak perempuan. 

4. Appanassa 

Appanassa memiliki arti memutuskan, kegiatan ini merupakan penentuan 

keputusan serta kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan termasuk jumlah 

Uang Panaik, jumlah mahar serta kapan akad nikah akan dilaksanakan. 

5. Appanai’ Leko Lompo 

 
4Heradani Heradani and Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan 

Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa,” 

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2020), hal. 18. 
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Appanai’ Leko Lompo yang bermakna menaikkan sirih besar dan erang-

erang, yaitu tiga atau tujuh hari sebelum pelaksanaan akad nikah leko lompo di 

antarkan kerumah pihak perempuan. Leko lompo ini terdiri dari daun sirih pinang, 

ra’na (ikat), rappo appa’e (pinang bertandang), tambako (tembakau), gambere’ 

(gambir), pa’leo (kapur) secukupnya, gula merah, kelapa bertandang, unti (pisang), 

buah nanas, jeruk, nangka, serta berbagai macam buah-buahan, dan berbagai 

macam kue adat. Selain itu diantarkan pula perlengkapan pakaian, perhiasan dan 

alat-alat kecantikan. 

6. Appasili Bunting 

Appasili Bunting adalah memandikan calon pengantin dengan air yang telah 

dicampurkan dengan daun siri, daun serikaya, daun pisang, serta diiringi 

pembacaan do’a kepada yang maha kuasa untuk dijauhkan dari segala marabahaya.  

7. A’mata Akkorongtigi 

A’mata Akkorongtigi terdiri dari dua kalimat yang memiliki arti, A’mata 

adalah tirakat semalam suntuk, sementara Akkorongtigi adalah daun pacar. 

Kegiatan ini memiliki beberapa rangkaian diantaranya pembacaan maulid al-

Barazanji, penamatan al-Qur’an serta ucapan do’a restu kepada calon mempelai.5 

Berbagai tahapan yang dilakukan dalam proses perkawinan merupakan 

tradisi yang dipercayai oleh kalangan masyarakat sebagai harapan untuk 

menciptakan kemaslahatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.  

C. Maqāṣid al-Syari’ah 

1. Pengertian Maqāṣid al-Syari’ah 

Secara etimologi, maqāṣid al-Syari’ah terdiri dari dua kata yakni maqāṣid 

dan syari’ah. Maqāṣid yang berartikan kesengajaan atau tujuan. Sementara syari’ah 

bermakna sekumpulan hukum ‘amaliyah yang didatangkan oleh agama Islam baik 

 
5Muh Ilham, “Budaya Lokal Dalam Ungkapan Makassar Dan Relavansinya Dengan 

Sarak,” Suatu Tinjauan Pemikiran Islam (2013), hal. 180. 



18 
 

 
 

yang berkaitan dengan konsep aqidah maupun kesimpulan hukumnya. Dari 

penggabungan dua kata tersebut memiliki arti tujuan-tujuan syariat Islam.6 

Pada dasarnya maqāṣid al-Syari’ah semata-mata hanya untuk mencapai 

kehidupan yang bahagia baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak, dengan 

memperhatikan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan terhadap 

keberlangsungan hidup. 

Terdapat dua macam maqāṣid al-Syari’ah jika dilihat dari segi tujuan serta 

kehendak yakni maqashid al-syari’ dan maqāṣid al-Mukallaf. Adapun maqāṣid al-

syāri’ memiliki pengertian mengenai maksud yang sesuai dengan kehendak 

pembuat hukum (Allah; al-Syāri’) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. 

Maksud ini telah memiliki ketentuan empat macam: 

1. Setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan kepada subjek hukum 

(Manusia; Mukallaf) merupakan suatu kemaslahatan bagi mereka baik 

kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, tanpa adanya perbedaan 

pada keduanya. 

2. Setiap ketentuan hukum haruslah dimengerti oleh subjek hukum (Manusia; 

Mukallaf). 

3. Setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan haruslah dilaksanakan oleh 

pelaku hukum (Manusia; Mukallaf) karena ketentuan hukum tersebut 

merupakan suatu kewajiban (Taklīf) bagi manusia. 

4. Setiap hal tersebut tidak lain supaya pelaku hukum (Manusia;Mukallaf) 

berada pada naungan hukum Allah (al-Syāri’) 

 
6Muhammad Choirun Nizar, Universitas Islam, and Sultan Agung, “LITERATUR 

KAJIAN MAQASHID SYARI ’ AH Oleh : Muchamad Coirun Nizar,” ULUL ALBAB Jurnal Studi 

Islam 35, no. Agustus 2016 (2016).  h. 54. 
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Dari keempat macam maqashid al-Syāri’ ini merupakan hal yang saling 

berhubungan dan juga berhubungan kepada Allah selaku pembuat hukum.7 Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Allah swt menetapkan suatu ketentuan hukum hanya 

untuk kemaslahatan bagi manusia sehingga tidaklah mungkin memberikan 

kesulitan atau beban yang diluar kemampuan manusia. Namun, tujuan tersebut 

dapat terlaksana jika manusia memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 

Allah (taklīf bagi manusia) yang mestinya juga diiringi dengan kesediaan manusia 

untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, terciptalah 

kehidupan manusia yang selalu dalam naungan hukum Allah yang berusaha untuk 

hidup baik serta menghindari kehidupan yang menuruti hawa nafsu. 

Sedangkan maqāṣid al-Mukallaf memiliki pengertian mengenai maksud 

yang diinginkan oleh pelaku hukum (Manusia; Mukallaf) dalam setiap sektor 

kehidupannya baik yang terkait dengan i’tikad, perbuatan serta perkataan. Dari hal 

tersebut dapat terlihat perbedaan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, antara 

ibadah dan sosial, baik dalam hal kehidupan beragama maupun bernegara, semua 

hal tersebut dapat terlihat apakah sudah sesuai atau masih bertentangan dengan 

maqāṣid al-Syari’ah.8 

2. Pembagian Maqāṣid al-Syari’ah 

Tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum hanya untuk kemaslahatan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam Syāṭibi membagi kemaslahatan 

tersebut menjadi tiga bagian yang berurutan yaitu, ḍaruriyat, taḥsiniyat dan ḥajiyat. 

Ḍaruriyat merupakan kemaslahatan yang paling utama diantara ketiga 

kemaslahatan tersebut, menurut Imam Syāṭibi karena jika kemaslahatan ḍaruriyat 

 
7Helim, “Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi 

Hukum Islam).”, h. 19-20. 

8Helim, “Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi 

Hukum Islam).”, h. 21. 
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seseorang tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan di dunia dan di akhirat. 

Imam Syatibi berpendapat bahwa lima unsur pokok yang termasuk dalam ḍaruriyat 

yaitu, hifẓ al-Din (menjaga agama), hifẓ al-Nafs (menjaga jiwa), hifẓ al-‘Aql 

(menjaga akal), hifẓ al-Nasl (menjaga nasab) dan hifẓ al-Māl (menjaga harta).9 

Kemaslahatan setelah ḍaruriyat yaitu kemaslahatan ḥajiyat, kemaslahatan 

ḥajiyat merupakan kemaslahatan yang bersifat memudahkan serta menberikan 

keringanan kepada manusia, namun meskipun tidak terpenuhi kemaslahatan 

ḥajiyat, keberlangsungan hidup manusia tetap bisa berjalan dan tidak menyebabkan 

kerusakan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir adalah kemalahatan tahsiniayat, 

kemaslahatan taḥsiniyat merupakan pelengkap atau penyempurna dari 

kemaslahatan ḍaruriyat dan taḥsiniyat yang meliputi adat kebiasaan dan akhlak 

mulia.10 

Untuk memberikan kejelasan pembagian tingkatan maqashid al-syariah 

berdasarkan urutan klasifikasi ḍaruriyat, ḥajiyat serta taḥsiniyat serta keterkaitan 

antara satu sama lain dapat dilihat contoh berikut. 

1. Menjaga Agama  (حفظ الدين )  

Menjaga serta memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya 

dapat dibedakan kedalam tiga peringkat yaitu: 

a. Memelihara agama pada kategori ḍaruriyat, yaitu memelihara serta menjaga 

kewajiban keagamaan yang temasuk pada tingkat utama, misalnya 

melaksanakan sahlat fardhu, apabila shalat fardhu terabaikan maka eksistensi 

agama akan terancam. 

 
9Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan 

Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” Al-Fikr vol. 22 no. 1 (2020),  h. 57-58. 

10Moh Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” Jurnal Syariah dan 

Hukum vol. 6, no. 1 (2014),  h. 35. 
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b. Memelihara agama pada kategori ḥajiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama 

tanpa adanya kesuliatan, misalnya melakukan jamak shalat ketika melakukan 

perjalanan, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka eksistensi agama tidak 

akan terancam. 

c. Memelihara agama pada kategori taḥsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama 

guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus memenuhi kewajiban 

kepada tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat baik 

dilakukan pada waktu shalat ataupun diluar shalat, kegiatan ini erat kaitannya 

dengan akhlak terpuji. Jika semua hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak 

akan mengancam eksistensi agama, namun demikian tidak berarti taḥsiniyat 

tidak dianggap sebagai hal yang perlu sebab kategori ini merupakan pelengkap 

atau penyempurna dari kategori ḍaruriyat dan taḥsiniyat. 

2. Menjaga Jiwa (حفظ النفس )  

Menjaga serta memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 

dibedakan kedalam tiga peringkat yaitu: 

a. Memelihara jiwa pada kategori ḍaruriyat, yaitu memenuhi kebutuhan pokok 

berupa makanan serta minuman untuk mempertahankan keberlansungan hidup, 

jika kebutuhan tersebut terbaikan maka keberlangsungan hidup akan terabaikan. 

b. Memelihara jiwa pada kategori ḥajiyat, yaitu dianjurkan untuk memperoleh 

makanan yang halal dan lezat, jika hal ini terabaikan tidak akan mengancam 

keberlangsungan hidup namun dapat memberikan kesulitan dalam hidup. 

c. Memelihara jiwa pada kategori taḥsiniyat, yaitu misalnya ditetapkannya tata 

cara makan dan minum, hal ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap 

keberlangsungan hidup serta mepersulit hidup, namun berhubungan dengan 

kesopanan dan etika. 

3. Menjaga Akal  (حفظ العقل )  
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Menjaga serta memelihara akal berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 

dibedakan kedalam tiga peringkat yaitu: 

a. Memelihara akal pada kategori ḍaruriyat, misalnya diharamkannya 

mengkomsumsi khamr dan sejenisnya, jika ketetapan tersebut terabaikan maka 

keberlangsungan hidup akan terancam. 

b. Memelihara akal pada kategori hajiayat, misalnya dianjurkan untuk menuntut 

ilmu pengetahuan, jika hal tersebut terabaikan maka keberlangsungan hidup 

tidak akan terancam, namun memberikan kesulitan terhadap keberlangsungan 

hidup disebabkan tidak memiliki ilmu pengetahuan. 

c. Memelihara akal pada kategori taḥsiniyat, misalnya menghindar dari kegiatan 

menghayal, mendengarkan serta melihat sesuatu yang tak memiliki faedah, 

kegiatan tersebut tidak mengancam keberlangsungan hidup. 

4. Menjaga Keturunan (  حفظ النسل)    

Menjaga serta memelihara keturunan berdasarkan tingkat kepentingannya 

dapat dibedakan kedalam tiga peringkat yaitu: 

a. Memelihara keturunan pada kategori ḍaruriyat, misalnya anjuran dalam 

melakukan pernikahan serta menghindari pernikahan, jika hal tersebut 

terabaikan akan menimbulkan ancaman terhadap keberadaan keturunan serta 

harga diri manusia. 

b. Memelihara keturunan pada kategori ḥajiyat, misalnya talak ditetapkan sebagai 

penyelesaian ikatan suami istri, jika talak tidak boleh dilakukan maka akan 

memberikan kesulitan dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. 

c. Memelihara keturunan pada kategori taḥsiniyat, misalnya disyari’atkannya 

khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan sebagai 

pelengkap dalam upacara pernikahan, jika kedua kegiatan tersebut tidak 

terlaksana keberlangsungan hidup serta kehormatan keturunan tidak sama sekali 
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terancam dan tidak memberikan kesulitan terhadap keberadaan keturunan serta 

harga diri manusia. 

5. Menjaga Harta  (حفظ المال )  

Menjaga serta memelihara harta berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 

dibedakan kedalam tiga peringkat yaitu: 

a. Memelihara harta pada kategori ḍaruriyat, seperti disyariatkannya memperoleh 

kepemilikan harta melauli jalan jual-beli serta diharamkannya mengambil hak 

orang lain dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, jika aturan tersebut 

dilanggar maka keberadaan harta dapat terancam. 

b. Memelihara harta pada kategori ḥajiyat, misalnya diperbolehkannya jual-beli 

dengan akad salam (jual-beli order), jika hal tersebut terabaikan maka tidak akan 

mengancam keberadaan harta, namun akan memberikan kesulitan terhadap 

pemiliknya dalam mengembangkan hartanya. 

c. Memelihara harta pada kategori taḥsiniyat, misalnya anjuran terhadap 

menghindari penipuan serta spekulatif, kegiatan tersebut hanya berupa etika 

dalam bermu’amalah dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman terhadap 

kepemilikan harta jika diabaikan.11 

Standar klasifikasi yang dikemukakan oleh Imam Syatibi diatas 

merupakan pokok terhadap kebutuhan serta deretan prioritas. Susunan tersebut 

nampak kepentingannya, jika kemaslahatan yang ada pada tingkatannya masing-

masing saling bertentangan, maka dalam hal ini kategori ḍaruriyat merupakan hal 

yang paling diutamakan, kemudian menyusul ketegori ḥajiyat kemudian taḥsiniyat. 

 

 

 

 
11Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar 

Manusia Menurut Abraham Maslow.”, h. 58-60. 
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3. Hubungan Maqāṣid al-Syari’ah dengan Qawā’id al-Fiqhiyah 

Maqāṣid al-Syari’ah juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan al-

qawāid al-Fiqhiyah bahwa hubungan keduanya berupaya untuk mendatangkan 

kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Salah satu fungsi dari Maqāṣid al-

Syari’ah  yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan baik untuk kepentingan dunia 

maupun akhirat dan demikian juga al-Qawā’id al-Fiqhiyah  yang secara eksistensi 

bahwa tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan serta mencegah 

kemudharatan.  al-Qawā’id al-Fiqhiyah yang berasal dari dua kata yaitu al-

Qawā’id dan al-Fiqhiyah yang memiliki makna tersendiri. Al-Qawāid merupakan 

jamak dari Al-Qā’idah  (القاعدة)  secara bahasa diartikan al-Asās (الأساس)  yang 

memiliki arti “basis, dasar, pondasi” atau التي تعمد بها ساطين البناء yaitu “pilar 

untuk berdirinya sebuah bangunan”. Secara istilah al-qa’idah memiliki pengertian 

yaitu: 

 حكم أغلبي او اكثري ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه 

Artinya. 

Ketentuan (aturan) yang mayoritas atau kebanyakannya yang meliputi 
sebagian besar bagian-bagiannya agar dapat diketahui hukum-hukumnya 
dari ketentuan aghlabi tersebut.12 

Pada pengertian diatas dapat dipahami pahami bahwa al-Qā’idah 

merupakan ketentuan atau aturan yang mayoritasnya hanya meliputi persoalan-

persoalan fikih, dan tidak memiliki eksistensi sebagai kaidah atau aturan yang 

menyeluruh sehingga dapat meliputi semua hal. 

Sementara al-Fiqhiyah merupakan nisbah dari kata al-Fiqh (الفقه)  yang 

memiliki arti “paham” yaitu mengetahui suatu persoalan serta memahaminya 

dengan baik atau “paham dan cerdas” sehingga mampu mengetahui suatu persoalan 

secara mendalam. Secara istilah memiliki pengertian yaitu: 

 
12Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad Būrnū, Al- Wajīz Fī Īḍāḥ Qawāʻid Al-Fiqh Al-Kullīyah 

(Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1983), h. 13. 
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  يةالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيل

Artinya 

Suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah yang 
didapat dari dalil-dali terperinci.13 

Pada pengertian diatas dapat dipahami bahwa al-Fiqh merupakan kumpulan 

aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Perbuatan tersebut 

berupa  perintah untuk dilaksanakan (wajib dan sunnah) atau ditinggalkan (haram 

dan makruh) serta berupa pilihan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan (mubah). 

pada dasarnya ketentuan yang mengatur setiap perbuatan disebut fikih, walaupun 

ketentuan tersebut tidak bersumber secara langsung dari al-qur’an dan hadis selama 

tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut maka disebut dengan ketentuan 

hukum. 

Selanjutnya jika digabungkan dari dua kata ini yaitu al-Qawā’id dan al-

Fiqhiyah maka memiliki pengertian yaitu: 

 حكم أغغلبي يتعرّف منه حكم الجزئية الفقهية مباشرة

Artinya 

Suatu aturan (norma) yang mayoritasnya meliputi persoalan-persoalan 
hukum fikih yang dengan aturan (norma) tersebut dapat ditentukan secara 
langsung status hukum fikih (juz’iyat).14 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa qawā’id al-

Fiqhiyah merupakan suatu pedoman, suatu norma, suatu ketentuan maupun suatu 

aturan yang bersifat moyoritasnya yang meliputi pesoalan-persoalan hukum fikih 

yang menjadi ruang lingkupnya sesuai dengan tema atau topik masing-masing. 

Namun, ada juga yang memberikan pengertian bahwa qawā’id al-Fiqhiyah bukan 

hanya sebagai yang mayoritasnya saja akan tetapi merupakan pedoman, norma, 

ketentuan atau aturan yang bersiafat universal sehingga dapat meliputi segala 

 
13Imam Ali bin Muhammad Al-Amidi, Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam, jilid 1 (Riyadh: Darus- 

Shomi’i, 2003), h. 5. 

14‘Imād ‘Alī Jum‘ah, Al-Qawā‘id Al-Fiqhīyah Al-Muyassarah (Beirut: al-‘Ulūm 

alIslāmīyah al-Muyassarah, 2006), h. 9. 
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persoalan fikih. Pada intinya terdapat perbedaan pendapat dalam eksistensi qawa’id 

al-fiqhiyah ada yang beranggapan bahwa qawā’id al-Fiqhiyah hanya besifat yang 

mayoritasnya saja, dan ada juga yang beranggapan bahwa qawā’id al-Fiqhiyah 

besifat universal.15  

 
15Helim, “Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi 

Hukum Islam).”, h. 55-59. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 

dengan prosedur penelitian yang menghasilkan serangkaian data deskriptif berupa 

perkataan tertulis atau langsung secara lisan dari perilaku atau orang-orang yang 

telah diamati.1 Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung kepada 

masyarakat kabupaten Gowa dengan mengamati fenomena nilai-nilai filosofis 

tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat Gowa dengan tinjauan 

analisis Maqāṣid al-Syari’ah. 

2. Lokasi Penelitain 

Adapun lokasi penelitian yang menjadi sasaran peneliti adalah Kabupaten 

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan alasan peneliti 

menemukan sebuah fenomena pola perilaku masyarakat dan beberapa subjek 

penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.  

B. Pendekatan Penelitian 

1. Yuridis empiris 

Pendekatan pertama Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula 

dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.2 

Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian ini yaitu mendeskripsikan suatu 

pandangan hidup masyarakat Gowa dan memahami esensi dari nilai-nilai tersebut. 

 
1Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Posdaya, 2002), h. 3. 

2Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif (Muhammadiyah University Press, 2006), h. 

33-35. 
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2. Fenomenologi 

Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan kedua yang digunakan 

oleh peneliti. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman hidup manusia.3 Peneliti 

dalam pandangan fenomenologis, berusaha memahami peristiwa-peristiwa dan 

kaitannya dengan seseorang dalam situasi tertentu. Pendekatan fenomenologi 

digunakan untuk mengamati fenomena nilai-nilai filosofis tradisi Angngaru’ pada 

pesta perkawinan masyarakat Gowa. 

C. Sumber Data 

Lexi J. Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Penelitian yang 

dilakukan ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder.4 

1. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dalam 

memperoleh sumber data, peneliti secara langsung berhadapan dengan informan 

untuk mendapatkan data yang akurat, agar teliti dalam melakukan pengelolaan data 

dan tidak mengalami kesulitan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah pelaku Angngaru’, tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama sebagai 

informan penunjang. 

2. Data Sekunder 

Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga menggunakan 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung data primer 

yang dapat diperoleh dari objek penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen. 

 
3Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 

h. 38. 

4Djam’an Sator dan Aan Kamariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2008), h. 38. 
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Data sekunder juga merupakan media perantara berupa buku, catatan, bukti, serta 

arsip. Dalam penelitian ini, membutuhkan data dari berbagai literatur diantaranya 

buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang akan diteliti 

sebagai informasi dan referensi.5  

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah untuk mendapatkan data.6  

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung.7 Peneliti menggunakan metode observasi selama penelitian, 

dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu 

memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah, dengan mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan sebagai sumber kelengkapan untuk mengetahui 

bagaimana nilai-nilai filosofis tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat 

Gowa. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data.8 Peneliti menggunakan metode wawancara dalam penelitian 

 
5Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 74. 

6Endang Widi Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2021), h. 158. 

7Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 

h. 70 

8dkk Eva Ellya Sibagariang, Buku Saku Metode Penelitian (Jakarta: CV. Trans Info Media, 

2010), h. 99-100. 
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agar dapat memperoleh data tentang penelitian melalui komunikasi, sehingga 

peneliti memperoleh data langsung secara lisan dari informan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 

sudah berlalu.9 Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan 

metode dokumentasi untuk mencari data dan informasi yang sudah ada. Peneliti 

perlu memakai metode dokumentasi dalam bentuk foto dan data yang relevan 

dengan penelitian.  

F. Instrumen Penelitian  

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan 

instrumen penelitian. Eksistensi instrumen penelitian menjadi salah satu unsur 

penting sebagai alat bantu dan sarana dalam mengumpulkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun instrumen penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman wawancara digunakan sebagai landasan untuk mengetahui etika 

dan tata cara dalam melakukan wawancara kepada informan. 

2. Buku catatan dan alat tulis yang digunakan peneliti untuk mencatat hal-hal 

penting dalam menunjang penelitian yang dilakukan. 

3. Kamera digunakan sebagai alat dokumentasi pada saat peneliti melakukan 

wawancara dengan informan.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Analisis data adalah 

sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode 

 
9A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 391. 



31 
 

 
 

atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab.10 

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai 

berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Sebagaimana 

jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka peneliti menganalisis data 

deskripsi kualitatif, data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata. 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Reduksi Data 

Proses reduks data merujuk pada langkah-langkah yang meliputi pemilihan, 

pemokusan, penyederhanaan serta transformasi data. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan terkait 

dengan nilai-nilai filosofis tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat 

Gowa, setelah reduksi data dilakukan, data tersebut disajikan dengan bentuk teks 

naratif dalam laporan penelitian. Reduksi data memungkinkan penulis untuk 

memperoleh gambaran yang jelas serta memudahkan pengumpulan data. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap kedua dalam menganalisis data setelah 

reduksi data. Proses penyajian data melibatkan pengorganisaian data yang 

diperoleh dan menyajikannya agar mudah dipahami oleh penulis terkait situasi yang 

sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data disajikan 

dengan bentuk teks naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap berikutnya dalam 

analisis data kualitatif. Kesimpulan yang ditemukan bersifat provisional dan dapat 

berubah jika terdapat bukti yang mendukungnya. Kesimpulan yang dihasilkan 

 
10Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, h. 209. 
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dapat menjawab rumusan masalah dan merupakan pengetahuan baru yang 

sebelumnya belum ada. Verifikasi data melibatkan penulis dalam memverifikasi 

kebenaran data melalui informan yang memiliki pemahaman yang mendalam 

mengenai masalah yang diteliti. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk 

menghindari subjektivitas yang dapat mengurangi keandalan skripsi.  

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis spradley dengan 

beberapa langkah diantaranya: menetapkan informan, melakukan wawancara 

kepada informan, membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan yang 

bersifat deskriptif, melakukan analisis hasil wawancara kemudian melakukan 

analisis etnografis, membuat analisis domain, mengidentifikasi domain, membuat 

analisis taksonomi kemudian membuat analisis komponensial dan menemukan 

tema-tema budaya.11 

a. Reduksi Data 

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan pentransformasian data.12 Penelitipun mereduksi data dengan 

merangkum dan memilih beberapa data penting yang berkaitan dengan nilai-nilai 

filosofis tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat Gowa Setelah 

melakukan reduksi data, kemudian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif dalam laporan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data. 

 

 
11Martyn Hammersley and Paul Atkinson. Ethnography: Prinsiple in Practice (London: 

Cambridge University Press, 1990), h. 36-41.  

12A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 

408. 
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b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang membolehkan 

pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa digunakan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini penyajian data dalam 

bentuk teks naratif. 

Pada penyajian data merupakan tahap kedua dari analisis data yang 

dilakukan setelah reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data-

data yang diperoleh lalu disajikan agar memudahkan peneliti dalam memahami apa 

yang terjadi terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti, selanjutnya 

akan dilakukan proses penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ditemukan bersifat sementara, dan akan 

berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Kesimpulan yang 

ditarik memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah dan kesimpulan itu 

merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Verifikasi data yaitu peneliti 

membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami 

masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur 

subjektivitas yang dapat mengurangi bobot skripsi ini. Jadi dalam penelitian ini 

ketika telah melakukan observasi, memberikan angket, dan dokumentasi. maka 

peneliti akan menarik kesimpulan serta jawaban pertanyaan yang terdapat dalam 

rumusan masalah. 

d. Analisis Tema Kultural  

Pada analisis ini tujuannya adalah untuk mencari benang merah yang 

mengintegrasikan domain-domain. Pada tahapan ini peneliti menemukan tema 
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budaya yang merupakan satu langkah untuk memberikan suatu pandangan yang 

menyeluruh tentang suatu budaya.  
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BAB IV 

NILAI-NILAI FILOSOFIS TRADISI ANGNGARU’ PADA PESTA 

PERKAWINAN MASYARAKAT GOWA (ANALISIS MAQĀṢĪD AL-

SYARI’AH) 

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

Kerajaan Gowa sebelum berbentuk kerajaan terdapat sembilan daerah 

yang dipimpin oleh penguasa. Sembilan daerah tersebut adalah Samata, Tombolo, 

Lakiung, Data, Parang-parang, Agang Je’ne, Bisei, Kalling dan Sero. Kemudian 

pada tahun 1320 diangkat seorang Tumanurung menjadi raja Gowa dan sembilan 

penguasa di sembilan daerah tersebut juga berada di bawah kekuasaan Tumanurung 

selaku raja Gowa pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Penguasa 

sembilan merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian 

lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).  

Pada tahun 1320 kerajaan Gowa terbentuk atas persetujuan kelompok yang 

disebut kasuwiyang-kasuwiyang yang berasal dari kerajaan sembilan. Setelah 

menjadi kerajaan peristiwa penting yang menjadi citra nasional terdapat pada masa 

pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa’risi 

Kallonna memperluas wilayah kerajaan Gowa dan berhasil menaklukkan Garassi, 

Kalling, Parigi, Siang, Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan daerah kerajaan 

yang lain sehingga kerajaan Gowa hampir menguasai seluruh daerah dari Sulawesi 

Selatan.  

Pada masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna, Daeng Pamatte 

sebagai Tumailalang merangkap sebagai Syahbandar berhasil menciptakan aksara 

Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang dikenal Lontara Turiolo. Kemudian pada 

tahun 1605 Dato Ri Bandang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Gowa pada 

tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M. Raja I 
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Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar 

Sultan Alauddin. Kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri 

Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam, beliau yang 

mempermaklumkan sholat jum’at untuk pertama kalinya.  

Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape 

Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI yang dikenal dengan 

Ayam Jantan dari Timur memproklamirkan kerajaan Gowa sebagai kerajaan terkuat 

di kawasan Indonesia bagian timur. Dalam sejarah berdirinya kerajaan Gowa mulai 

dari Tumanurung Bainea sampai pada masa Sultan Hasanuddin mengalami 36 kali 

pergantian somba (raja). Kemudian pada tahun 1950, Undang-Undang RI Nomor 

44 Tahun 1950 Tentang Negara Indonesia Timur menyatakan Daerah Gowa 

sebagai Daerah Swapraja.  

Pemerintahan daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem 

pemerintahan negara. Pada tanggal 17 Januari 1957 daerah Gowa ditetapkan 

sebagai daerah tingkat II. Kemudian pada tahun 1960 berdasarkan Pemerintah Pusat 

di seluruh wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi 

Kecamatan. Oleh karena itu Kabupaten tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik 

diubah menjadi 8 Kecamatan (Tamalate, Panakukang, Bajeng, Pallangga, 

Bontonompo, Tinggimoncong, Tompobulu dan Bontomarannu).  

Pada tahun 2006 jumlah Kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 

Kecamatan. Dalam sejarah peradaban Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 

1957 sampai sekarang telah mengalami 12 kali pergantian Bupati. 11 diantaranya 

berdasarkan pengangkatan langsung Menteri Dalam Negeri, dan satu kali 

berdasarkan pemilihan langsung masyarakat Kabupaten Gowa.1 

 

 
1Pemerintah Kabupaten Gowa, “Sejarah Kabupaten Gowa”, Official Website Resmi 

Pemerintah Kabupaten Gowa, 2019. https://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/.  

https://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/
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Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten ini berada pada 119,37730 sampai 120,03170 Bujur 

Timur dan 5,0829348620 sampai 5,577305430 Lintang Selatan. Wilayah 

administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 167 desa/kelurahan 

dengan luas sekitar 1,883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari 

luas Provinsi Sulawesi Selatan. 72,26 persen wilayah Kabupaten Gowa merupakan 

daerah dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 

Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan daerah 

dataran rendah di Kabupaten Gowa meliputi Bontonompo, Bontonompo Selatan, 

Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan 

Pattallassang. 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Gowa 

Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Gowa 

Secara geografis batas-batas Kabupaten Gowa sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten 

Jeneponto 
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c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan 

Ka bupaten Bantaeng 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.2 

Masyarakat Kabupaten Gowa masih sering melakukan berbagai tradisi 

dalam rangkaian acara adat diantaranya adalah Appabattu Nikkah, appabattu 

nikkah merupakan tradisi yang memiliki keunikan tersendiri dimana mempelai pria 

memberikan sentuhan pertamanya kepada mempelai wanita disaat sesudah 

melakukan akad nikah. adapun maksud dan tujuan dari tradisi Appabattu Nikkah 

adalah sebagai tradisi yang dipercaya untuk mendatangkan keberkahan, 

kebahagiaan, bagi pasangan yang sudah sah menjadi suami istri serta mepererat 

ikatan batin suami istri.3 Ada juga tradisi Assuro Maca merupakan tradisi meminta 

orang lain untuk membacakan doa-doa keselamatan dan kesyukuran serta doa untuk 

orang yang meninggal dunia, hal ini didorong dengan kesadaran seseorang atas 

kurang dalamnya ilmu agama yang dimiliki dan ketaatan yang juga masih kurang.4 

B. Nilai-nilai Filosofis Tradisi Angngaru’ 

Berdasarkan Tradisi Angngaru’ diperkirakan bermula pada abad ke 13. 

Angngaru’ pada awalnya merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh raja 

kepada dewan adat. Pada masa damai Angngaru’ di lakukan oleh seorang raja yang 

baru dilantik. Ia berikrar akan Amanah dan setia dalam melaksanakan tugas serta 

kewajibannya di hadapan para Dewan Adat Sembilan (Bate Salapang) yang 

 

2Republik Indonesia, “Kabupaten Gowa dalam Angka 2022” (Gowa: Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Gowa, 2022) h. 3-4.  

3Siti Nurul Afifah and Hartini Tahir, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA 

BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA),” Qadauna: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2022), h. 94.  

4Ibrahim Ibrahim, “Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis 

Hukum Islam,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum (2021), h. 

693. 
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memiliki fungsi menjadi wakil rakyat terhadap wilayahnya masing-masing, dan di 

hadapan rakyat yang sedang hadir. 

Dalam sebuah dialog yang diucapkaan pada saat proses Angngaru’ antara 

raja dan dewan adat bahwa raja merupakan seorang pemimpin yang memegang 

kendali atas rakyatnya. Seorang raja berhak untuk memutuskan dan sebagai rakyat 

haruslah patuh pada titah seorang raja. Meski demikian, seorang raja sepatutnya 

tidaklah berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya. Terdapat batasan dimana 

seorang raja tidak memiliki hak terhadap rakyatnya, jika seorang raja menginginkan 

sesuatu yang dimiliki oleh rakyat, hanya boleh memilikinya sewajarnya.  

Ketika masa perang, Angngaru’ berfungsi sebagai alat untuk mengobarkan 

semangat, yang dilakukan oleh seorang panglima perang dari masing-masing 

kompi melakukan Angngaru’ dihadapan raja. Mereka bersumpah sebagai abdi 

kerajaan yang taat, setia serta rela mengorbankan segalanya demi mempertahankan 

dan menegakkan wibawa kerajaan serta kehormatan tanah airnya. Mereka tak akan 

mundur meski selangkah sampai musuh melangkahi mayat mereka. 

Pada situasi perang Angngaru’ dilakukan oleh seorang panglima bersama 

dengan pasukannya masing-masing yang disebut dengan Tu Barani (orang 

pemberani). Angngaru’ Tu Barani dilakukan dengan penuh penghayatan disertai 

dengan irama tertentu dan gerakan tubuh. Dalam Gerakan tersebut pasukan 

memegang sebuah badik yang terhunus seraya bersumpah dengan suara yang 

sangat lantang, wajahnya menghadap kedepan disertai dengan tatapan yang sangat 

tajam. Dalam ikrarnya sesekali menusuk ujung badik kebagian tubuhnya, 

Angngaru’ berlangsung yang diiringi dengan tabuhan gendang dan gong 

bergemuruh, tabuhan ini disebut dengan Tunrung Pakanjara, yang dimana semakin 

keras tabuhannya maka semakin keras juga sumpah yang diikrarkan, sehingga 

mengobarkan semangat bagi semua orang yang mendengarkan, darah juang para 
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prajurit semakin menggelora, jiwanya semakin membara sebagai pasukan yang 

berani mati. 

Di masa lalu, Angngaru’ memiliki peran yang sangat penting di dalam 

menanamkan semangat juang, dan nilai yang terkandung di dalam Angngaru’ 

bermakna sebagai bentuk jati diri seorang lelaki yang sesungguhnya. Untuk 

menyatakan keberadaan mereka, sebagai seorang prajurit yang telah menyatakan 

ikrar tidak akan pernah menyerah. Semangat inilah yang mendasari kesultanan 

Gowa dan Kerajaan Makassar yang hampir menguasai seluruh Kawasan timur 

Indonesia, semangat yang terkandung dalam Angngaru’ menjadi sebuah simbol 

kekuatan serta keperkasaan di Kesultanan Gowa dan Kerajaan Makassar. 

Di masa sekarang, Angngaru’ telah banyak digunakan pada berbagai 

upacara adat serta penyambutan tamu kehormatan, seperti acara adat pada 

peringatan hari jadi kerajaan, pencucian benda pusaka, penyambutan pengantin, 

dan juga pemberian kehormatan kepada keturunan raja yang telah sukses 

dirantauan.5 

Tradisi Angngaru’ merupakan tradisi yang sudah lama tumbuh dalam 

kalangan masyarakat Gowa. Tercatat dalam sejarah bahwasanya Angngaru’ 

termasuk bagian dari salah satu tradisi tertua yang terdapat pada kerajaan Gowa, 

karena Angngaru’ sebagai tradisi yang dijadikan oleh para prajurit kerajaan sebagai 

ikrar atau janji setia dan pernyataan sikap kepada pemimpin atau raja, dan juga 

dilakukan ketika pelantikan raja, sebelum berangkat kemedan perang, serta 

kegiatan sakral yang dilaksanakan dalam ruang lingkup kerajaan Gowa. Dalam hal 

ini seorang informan yang bernama Kamaluddin Sp. Bunga Dg. Narang 

menerangkan bahwa: 

 
5Zulkifli Mappasomba, “Angngaru’: Sumpah Setia Dan Syair Perang Suku Makassar,” last 

modified 2019, https://etnis.id/Angngaru’-sumpah-setia-dan-syair-perang-suku-makassar/. 
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“Tradisi Angngaru’ pada awalnya merupakan pernyataan sikap serta 

sumpah kesetiaan oleh para prajurit kerjaan kepada seorang pemempin atau 

raja. Tradisi Angngaru’  dilakukan ketika hendak berangkat ke medan 

perang, ketika ada pelantikan di kerajaan dan berbagai kegiatan sakral yang 

ada pada lingkungan di kerajaan Gowa”.6 

Angngaru’ berasal dari kata Aru’ yang berarti sumpah dan memiliki kata 

imbuhan a’/ang untuk menunjukkan bentuk kata kerja sehingga menghasilkan arti 

bersumpah. Adapun makna dari kata Angngaru’ itu sendiri adalah suatu ikrar yang 

dilantunkan oleh kalangan masyarakat dalam Gallarang (gabungan) wilayah 

Kerajaan Gowa. Tradisi Angngaru’ secara umum, merupakan sebuah tradisi sosial-

budaya yang terdapat pada masyarakat Suku Makassar terkhusus pada Kabupaten 

Gowa, dalam sejarah tercatat bahwa Angngaru’ dahulu hanya dilakukan pada 

lingkungan Kerajaan Gowa karena Angngaru’ hanya di persembahkan kepada 

pemimpin atau raja serta pelantikan raja.7 

Seorang informan yang bernama Kamaluddin Sp. Bunga Dg. Narang 

menjelakan bahwa. 

“Jika Tobarani (prajurit) ini sudah Mangngaru’ didepan raja, maka raja 

harus menjamin kehidupan rakyatnya”.8 

Adapun orang yang melakukan Angngaru’ merupakan orang yang bisa 

menampilkan wajah yang penuh dengan kesetian, pengabdian serta tujuan yang 

mulia. Seraya membawa sebilah badik untuk diayungkan ketika melakukan 

Angngaru’ mengikuti lantunan Aru’ yang diucapkan oleh orang yang membawakan 

Angngaru’ tersebut.9 

 
6Kamaluddin Sp. Bunga Dg. Narang (50 tahun) Pemerhati Budaya, Wawancara, 

Tamala’lang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 21 Mei 2023. 

7Kurniawan, “Tradisi Angngaru Tubarani Gowa: Dari Ritual Menjadi Pertunjukan 

Populer”, h. 51 

8Kamaluddin Sp. Bunga Dg. Narang (50 tahun) Pemerhati Budaya, Wawancara, 

Tamala’lang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 21 Mei 2023. 

9Ilham, “Budaya Lokal Dalam Ungkapan Makassar Dan Relavansinya Dengan Sarak”, hal. 

81-82 
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Nilai-nilai filosofis yang terdapat pada tradisi Angngaru berdasarkan hasil 

wawancara dengan 7 informan, meliputi 4 tokoh adat dan 3 pelaku Angngaru di 

Kabupaten Gowa sangat variatif. Andi Jufri Tenribali mengemukakan nilai-nilai 

filosofis yang terdapat pada tradisi Angngaru sebagai berikut:  

“Sebenarnya Angngaru’ adalah tradisi yang memiliki aspek yang sangat 

penting ketika melakukan tradisi Angngaru’ yaitu aspek ketuhanan sebagai 

bentuk kesadaran kita sebagai ciptaan tuhan yang tidak memiliki daya dan 

upaya selain memdapatkan bantuan dari-Nya, kemudian aspek sosial yang 

dimana kita sebagai manusia perlu menjaga etika dan tata krama kepada 

sesama manusia agar hubungan antar manusia tetap terjaga”.10 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka penulis 

menyimpulkan dua poin inti nilai-nilai filosofis yang terdapat pada tradisi 

Angngaru’ diantaranya suatu bentuk penyerahan diri seorang hamba kepada sang 

pencipta dan ajaran untuk bersikap tawadhu’ kepada sesama manusia. Kedua aspek 

ini haruslah diperhatikan sebelum melaksanakan tradisi Angngaru’. Pada aspek 

yang pertama adalah aspek ketuhanan, pada dasarnya tradisi Angngaru’ tidak luput 

dari hubungan kita kepada tuhan, oleh karena itu pada permulaan dalam melakukan 

tradisi Angngaru’ sebagai pelaku Angngaru’ haruslah memulai dengan pujian 

kepada tuhan sebagai sentral sumber pemberi segala sesuatu. Kemudian aspek yang 

kedua merupakan aspek sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang tak 

mungkin bisa menjalani kehidupan di dunia ini tanpa adanya bantuan dari orang 

lain, oleh karena itu pada  tradisi Angngaru’ haruslah melakukan tata krama 

maupun etika sehingga memberikan kesan penghormatan satu sama lain dalam 

menjalani kehidupan sosial. Sebagaimana dikemukan oleh informan yang 

berprofesi sebagai operator pada museum Balla’ Lompoa. Kemudian, beliau 

menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek sosial.  

 
10Andi Jufri Tenribali (60 tahun), Tokoh Adat Kabupaten Gowa, Wawancara, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa, 22 Mei 2023. 
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“Jadi, Angngaru’ memang termasuk tradisi yang sakral dan terdapat nilai-

nilai dalam tradisi Angngaru’ umpanya dahulu dilakukan ketika pada masa 

perang, maka hal tersebut dimaknai dengan membangkitkan spirit, 

semangat juang serta kesetiaan. Begitupun dengan pelantikan raja, maka 

Angngaru’ dimaknai dengan bukti kesetiaan kepada raja serta siap berjuang 

mempertahankan kepemimpinan sang raja. Dan sekarang ini Angngaru’ 

juga dilakukakn ketika penyambutan tamu kehormatan, seperti 

penyambutan gubernur, mentri dan lain sebagainya, maka Angngaru’ 

dimaknai dengan pertanggung jawaban terhadap keamanan bagi tamu 

kehormatan tersebut. Ada juga Angngaru’ dilakukan pada pesta 

perkawinan, hal demikian merupakan simbol do’a restu kepada kedua calon 

mempelai serta jaminan keselamatan  bagi orang yang hadir di pesta 

perkawinan tersebut”.11 

Tradisi Angngaru’ merupakan tradisi yang sangat sakral serta memiliki 

nilai-nilai filosofis dan simbol di dalamnya. Pada saat melakukan Angngaru’ 

dihadapan  raja hal tersebut merupakan bukti kesetiaan serta jaminan keselamatan 

kepada seorang raja terhadap kepemimpinannya. Di era modern ini dengan 

berubahnya zaman pastilah juga memiliki perubahan dalam pelaksaan Angngaru’, 

Angngaru’ dahulunya dilaksanakan dihadapan raja, namun sekarang Tradisi 

Angngaru’ dilakukan di berbagai acara adat serta penyambutan tamu kehormatan. 

Pada penyambutan tamu kehoramatan misalnya, simbol Angngaru’ dalam 

penyambutan tersebut memiliki makna selama tamu tersebut masih berada pada 

wilayah Angngaru’ dilakukan selama itupula keamaan tamu tersebut menjadi 

tanggungan dari Pangngaru’, begitupun dengan Angngaru’ yang dilakukan pada 

acara pesta perkawinan, selama acara perkawinan masih berlangsung keselamatan 

orang yang ada pada pesta perkawinan tersebut menjadi tanggung jawab bagi 

Pangngaru’ dan tradisi tersebut menjadi simbol pemberian do’a restu kepada kedua 

mempelai. 

 
11Andi Jufri Tenribali (60 tahun), Tokoh Adat Kabupaten Gowa, Wawancara, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa, 22 Mei 2023. 
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Salah seorang Pangngaru’ yang bernama Muhammad Padil memberikan 

penjelasan mengenai gerakan Angngaru’ bahwa. 

“Itu gerakannya Angngaru’ mengandung makna yang dalam, kalau 

Pangngaru’ melakukan gerakan menunjuk ke atas menggunakan badik, itu 

tandanya semangat untuk membela kebenaran. Ada juga gerakan 

menghentakkan kaki, itu tandanya sebuah ketegasan dan selalu berpegang 

teguh pada pendirian”.12 

Dalam gerakan yang dilakukan oleh Pangngaru’ terkandung sebuah makna 

yang sangat dalam, termasuk juga gerakan menunjuk ke atas dengan menggunakan 

badik mengandung sebuah makna semangat dalam membela suatu kebenaran. 

Selain gerakan menunjuk ke atas dengan menggunakan badik, terdapat juga suatu 

gerakan dalam melakukan Angngaru’, Pangngaru menghentakkan kakinya, yang 

mengandung simbol ketegasan dan berpegang teguh pada pendirian. Berkaitan 

dengan gerakan Angngaru’ yang mengandung sebuah makna di dalamnya. 

Dalam syair Angngaru’ terdapat nilai-nilai filosofis yang diuraikan pada 

tabel berikut. 

Syair Angngaru’ Arti Syair Angngaru’ Makna Syair 

Angngaru’ 

Bismillahirrahmanirrahim 

Atta……..karaeng 

Ri dallekang labbiritta 

Ri sa’ri karatuanta’ 

Ri empong matinggita 

Bismillahirrahmanirrahim 

Sungguh………karaeng 

Maafkan aku 

Di haribaan-Mu yang mulia 

Di sisi kebesaran-Mu 

Di tahta-Mu yang agung 

Sebuah 

penghormatan 

kepada Allah swt 

yang maha kuasa 

Cini’-cini’ sai sallang 

atakamase-mase 

Allata’ala 

Lihat dan lihatlah hamba 

Allah s.w.t. yang rendah 

Kesadaran 

 
12Muhammad Padil (28 tahun), Pangngaru’, Wawancara, Kecamatan Tinggimoncong, 

Kabupaten Gowa, 1 Juni 2023. 
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Jowa kamenang tunana 

Nabbi Muhammad 

Ikambe mintu katimbang 

laki-lakina gantarang 

Bakkuru’ tani ka’dona 

Jangang tani pakurruna 

 

Pesuruh dibawah nabi 

Muhammad s.a.w. 

Kami ibarat belalang dari 

gantarang 

Perkutut yang tidak diberi 

komando 

Ayam jantan yang tidak 

diperintah 

Ina-inaipa sallang 

tampadaki adaka 

Tampattojingi-tojenga 

Nakatepokangi Ujung 

Nakaselangngangi 

balimbing 

Barang siapa yang 

menentang adat 

Yang tidak membenarkan 

kebenaran 

Maka akan tumpul ujungnya 

Tenggelam dengan 

perahunya 

Ketaatan pada adat 

istiadat 

Taka’bassinna Gantarang 

Tonasa tamatimpuna 

Garassi 

Benteng tamarabbana 

Gowa 

Jimat besi dari Gantarang 

Kayu yang terkuat dari 

Garassi 

Tiang yang takkan rubuh dari 

Gowa 

Orang yang dapat 

dipercaya 

Punna nia’ kumaupa’ 

nasareang pala’-pala’ta 

Allahta’ala 

Kicini, kipilisi mata 

kanangna alloa 

Bannang keboka 

tattannang tamakkombe 

Bombang tallua galluru 

tamattentayya 

Jika terdapat keberuntungan 

dari permohonan kepada  

Allah s.w.t. 

Pandanglah ke arah matahari 

Ibarat benang putih yang tak 

akan kendor 

Ibarat gelombang yang tak 

bertabrakan 

Kebenaran yang tak 

akan digoyahkan 

Mattangnga parangpi 

sallang 

Kelak ditengah arena laga 

Orang yang memiliki kajian 

ilmu agama 

Penentuan di hari 

akhir 
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Naniciniki bole-bolea 

rilino passikkirika ri 

ahera’ 

Naniahera’ pi sallang 

naniciniki 

Ata ia makangparaka ri 

karaengna 

Nanti akanterlihat di Akhirat 

kelak 

Hamba yang benar dihadapa-

Nya. 

Sikammaji inne aru’ku 

ridallekang ta 

Dasi-nadasi nakitarima 

pangngaruku 

Salama’ 

Demikian ikrarku di 

hadapanmu 

Semoga Allah s.w.t. 

mengabulkan-Nya. 

Harapan terkabulnya 

do’a kepada Allah 

s.w.t. 

Selain gerakan, syair yang dilantunkan ketika melakukan Angngaru’ juga 

memiliki berbagai makna yang terkandung di dalam Tradisi Angngaru’. 

Diantaranya, penghormatan kepada yang Maha Kuasa, kepatuhan tehadap adat dan 

istiadat, sebuah kepercayaan, kebenaran yang tak dapat tergoyahkan, pendirian 

serta pengharapan kepada Allah dalam menerima semua do’a. 

Namun, pada gerakan Angngaru’ terdapat suatu gerakan menarik yang 

disebut dengan ma’giri. Ma’giri adalah gerakan menusuk-nusukkan badan 

menggunakan badik yang di lakukan oleh Pangngaru’. Namun, terdapat beberapa 

kejadian seorang Pangngaru’ terluka disebabkan melakukan gerakan ma’giri, 

dengan hal ini seorang informan yaitu Andi Muhammad Bakri memberikan 

informasi bahwa. 

“Sebenarnya ma’giri ini memang biasa dilakukan dalam tradisi Angngaru’ 

oleh para prajurit kerajaan dahulu untuk meyakinkan kepada raja bahawa ia 

mampu untuk ikut berperang dan kebal terhadap senjata tajam. Namun, 

sekarang masih banyak Pangngaru’ melakukan hal ini di acara-acara yang 

bukan pada tempatnya. Ma’giri di pesta perkawinan sebenarnya dilarang 

untuk melakukan ma’giri, akan tetapi di satu sisi ketika Pangngaru’ ini yang 

berada di suatu lembaga sanggar seni yang mencari nilai jual serta tuan 

rumah biasanya meminta untuk melakukan ma’giri hal demikian menjadi 
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persoalan sehingga menimbulkan rasa percaya diri dan takabbur yang 

awalnya Angngaru’ memiliki nilai serta makna yang sangat dalam menjadi 

sebagai ajang kesombongan yang dapat merusak nilai-nilai filosofis yang 

terdapat dalam tradisi Angngaru’, dan dapat melukai dirinya sendiri”.13 

Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan tersebut, Andi Jufri 

Tenribali juga tidak menyetujui adanya gerakan Ma’giri pada tradisi Angngaru’ 

yang dilakukan dalam acara pernikahan, Andi Jufri menerangkan bahwa. 

“Menusuk badan menggunakan badik di acara perkawinan pada dasarnya 

kurang tepat di lakukan, karena acara perkawinan bukanlah suatu acara yang 

bersifat peperangan, melakukan Angngaru’ di pesta merkawinan sebagai 

simbol kesucian yang terdapat dalam pernikahan, bukan malah memberikan 

kesan yang mengarah kepada peperangan. Dan juga melakukan gerakan 

menusuk badan ketika Pangngaru’ tidak mengetahui nilai-nilai yang 

tertdapat dalam tradisi Angngaru’ dapat menimbulkan kesombongan 

sehingga dapat merusak nilai dan makna di dalam Angngaru’. Pada intinya 

ketika Pangngaru’ melakukan gerakan menusuk badan dengan badik 

sesuaikanlah bentuk dan acara yang dilakukan Angngaru’ didalamnya”.14 

Tanggapan lain mengenai persoalan menusuk badan menggunakan badik 

dalam melakukan tradisi Angngaru’ beliau beranggapan bahwa: 

“Itu orang bodoh itu, karena Angngaru ada etikanya, etika Angngaru’ itu 

ketika mangngaru’ di depan raja dulu sebenarnya tidak boleh kita mencabut 

itu senjata, kecuali raja ada diatas baruga boleh saja cabut, tetapi kalau 

berhadapan tidak boleh mencabut kurang ajar  namanya. Kemudian yang 

kedua mau dikata itu Pangngaru’ kalau dia tusuk-tusuk badannya bisa 

tergolong takabbur kalau begitu”.15 

Dari informasi yang dijelaskan oleh beberapa informan mengenai gerakan 

Ma’giri pada tradisi Angngaru’ mengandung makna kesiapan seorang prajurit 

 
13Andi Muhammad Bakri (40 tahun), Ketua Umum Sanggar Seni Bonto Tallasa, 

Wawancara, Kaecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, 5 Juni 2023. 

14Andi Jufri Tenribali (60 tahun), Tokoh Adat Kabupaten Gowa, Wawancara, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa, 22 Mei 2023. 

15Kamaluddin Sp. Bunga Dg. Narang (50 tahun) Pemerhati Budaya, Wawancara, 

Tamala’lang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 21 Mei 2023. 
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mengikuti perang dengan memperlihatkan kekebalan terhadap senjata tajam, dan 

kurang tepat dilakukan pada acara pesta perkawinan yang merupakan simbol 

kesucian dalam masyarakat Gowa. Dan ketika melakukan Angngaru’ haruslah 

dibarengi dengan etika, salah satu dari etika tersebut menghunus badik hanya  

ketika raja berada di atas baruga. 

 

C. Urgensi Tradisi Angngaru’ pada Pesta Perkawinan Masyarakat Gowa 

Hasil Angngaru’ Secara umum dahulunya ditujukan kepada seorang raja 

ketika sebelum berangkat ke medan perang dengan harapan untuk membangkitkan 

semangat juang bagi para prajurit kerajaan. Namun, seiring berkembangnya zaman 

terdapat sedikit pergeseran maupun pelaksanaan Aru’, diantaranya mengadakan 

tradisi Angngaru’ pada saat pesta perkawinan dengan harapan memberikan 

penyemangat kepada kedua calon mempelai dalam hal pemberian semangat serta 

untuk tidak berkecil hati dalam melakukan segala sesuatu pasca perkawinan selama 

hal tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta kebiasaan pada 

masyarakat. Angngaru’ pada dasarnya merupakan sumpah setia yang berisikan 

sebuah ungkapan dengan menggunakan bahasa Makassar yang sangat puitis serta 

mengandung nilai-nilai sastra. Kalimat yang diucapkan oleh To Barani dalam 

tradisi Angngru’ dengan sangat lantang itu berisikan sebuah kalimat sumpah setia 

yang penuh dengan keberanian yang biasanya juga di ucapkan dalam pesta 

perkawinan. 

Seorang informan memberikan penjelasan mengenai tradisi Angngaru’ pada 

pesta perkawinan masyarakat Gowa. 

“Pada dasarnya tradisi Angngaru’ hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan 

dengan bertujuan untuk memberikan semangat kepada seorang pria yang 

ingin melaksanakan pernikahan, proses pernikahan sama halnya dengan 

berangkat untuk perang oleh karenanya dialukanlah Angngaru’ dengan 

harapan untuk memberikan semangat kepada calon pengantin. Akan tetapi 
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seiring berkembangnya zaman maka terjadilah sedikit pergeseran pada 

tradisi Angngaru’´ yang awalnya hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan 

namun juga dilakukan oleh  masyarakat kalangan umum tanpa mengetahui 

nilai-nilai dan tujuan dalam melakukan tradisi Angngaru’ pada pesta 

perkawinan, bahkan terlebih parahnya lagi terdapat sebagian kalangan 

masyarakat menganggap tradisi Angngaru’ hanyalah sebagai hiburan untuk 

calon mempelai maupun para tamu undangan”.16 

Tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan dahulunya hanya dilakukan oleh 

kalangan tertentu yaitu para keluarga kerajaan dan tujuan melakukan Angngaru’ 

pada pesta perkawinan sebagai penyemangat bagi kedua mempelai. Namun, seiring 

perkembangan zaman tradisi tersebut mengalami perubahan dalam sejarahnya 

hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan kini dilakukan oleh masyarakat umum. 

Dalam penjelasan lain mengenai tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan 

Abdul Makmur memberikan penjelasan. 

“Kedua mempelai merupakan simbol raja sehari dari situlah awal kedua 

mempelai di Pangngaru’kang, terlebih lagi jika kedua mempelai tersebut 

berasal dari keturunan bangsawan dengan bermaksud untuk memberikan 

peringatan kepada kita baik keluarga maupun pada kalangan masyarakat 

secara umum. Bahwa kita seharusnya memiliki pendirian dalam kehidupan 

untuk menghargai suatu hukum serta kebenaran”.17 

Dapat dipahami berdasarkan  informasi yang diberikan oleh seorang 

informan tersebut, tradisi Angngaru’ ketika dilakukan pada pesta perkawinan itu 

merupakan  suatu kepercayaan yang disebut dengan Pappasang (Memberi Pesan), 

sehingga di zaman sekarang ini masih dianut oleh sebahagian besar masyarakat 

gowa ketika melangsungkan sebuah pesta perkawinan. Beliau menambahkan 

bahwa. 

 
16Andi Muhammad Bakri (40 tahun), Ketua Umum Sanggar Seni Bonto Tallasa, 

Wawancara, Kaecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, 5 Juni 2023. 

17Abdul Makmur (50 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Kecamatan Bungaya Kabupaten 

Gowa, 6 Juni 2023. 
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Angngaru’ di zaman sekarang ini yang sering kita jumpai pada pesta 

perkawinan di Kabupaten Gowa pada dasarnya merupakan suatu ungkapan 

do’a restu kepada kedua mempelai dengan harapan agar pernikahan kedua 

mempelai dapat menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah 

warahmah.18 

Dari penjelasan tersebut tradisi Angngaru’ sebagai ungkapan do’a restu 

untuk kedua mempelai. 

Adapun pengertian dari Pappasang merupakan bahasa Makassar serta 

memiliki makna yang sama dengan Pangngajarang yang memiliki arti 

pembelajaran. Pappasang atau Pangngajarang merupakan suatu yang 

dinasehatkan karena merupakan hal yang terpuji, baik, benar dan sebagainya.19 

Berkaitan dengan tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan Andi Jufri 

menjelaskan bahwa. 

“Perkawinan adalah hal yang sangat suci oleh karena itu haruslah juga 

terdapat nuansa kesucian didalamnya yang diformulasikan kedalam bentuk 

Angngaru’, karena Angngaru’ tujuannya adalah mengharapkan kedua 

mempelai mencapai tingkat kesucian, yang bertujuan harus melekat pada 

keduanya sebagai ciptaan tuhan. Kemudian juga bertujuan pada keberkahan 

dalam kehendak tuhan untuk mempertemukan keduanya dengan harapan 

mendapatkan kebahagiaan, berkehidupan yang layak serta rumah tangga 

yang langgeng”.20 

Dalam kaitan pesta perkawinan dan tradisi Angngaru’ adalah suatu hal 

yang tidak bisa terpisahkan pada sebagian besar dikalangan masyarakat Gowa, 

karena Angngaru’ merupakan simbol suci yang dianggap oleh kalangan masyarakat 

Gowa, sehingga sangatlah berkaitan erat dengan perkawinan pada masyarakat 

 
18Abdul Makmur (50 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Kecamatan Bungaya Kabupaten 

Gowa, 6 Juni 2023. 

19Anis K. Al-Asyari, Rapang Dan Pappasang (Makassar: P3i Press, 2010), hal. 13. 

20Andi Jufri Tenribali (60 tahun), Tokoh Adat Kabupaten Gowa, Wawancara, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa, 22 Mei 2023. 
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Gowa karena perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang suci sehingga 

sangatlah cocok untuk dipadukan. 

Adapun syair dalam Angngaru’ pada pesta perkawinan sebagai berikut. 

Tabe’ kipammoporang mama’ 

Ridallekang mala’biri’ta 

Ri sa’ri karantuanta 

Tummanjenga ri ada’ 

Tumanna’galaka ri sara 

Mammuang mase-masena 

Mangngangkang panrannuanna 

Maka inaipa sallang 

Tampateteki ri ada 

Tampa onjoki ri kuntu tojeng 

Attete ri atayyum 

Annagala ri baharun nur 

Nyawayyaji ku pa awalli 

Atia ji ku tu panrita 

Tubua tassisa’laka nabbi 

Ri entengngang kassallangngan ta 

Sapi bolonga ri siratal mustakim 

Nanilappasa wala-wala bassia 

Ri arasa kursia 

Ri lauhin Mahfuz 

Api silawa api 

Naripilisi mata kananna alloa 

Ammuko membara nanasareangki pappalatta karaeng Allahu ta’ala21 

 
21Firmansyah (37 tahun), Pangngaru’, Wawancara, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten 

Gowa, 12 Juni 2023. 
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Artinya: 

Hormat saya mohon ampun 

Dihadapan kebijaksanaan mu 

Beserta ratu yang mendampingimu 

Manusia yang bersandar pada adat 

Manusia yang berpegang pada do’a 

Menghibahkan segala keterbatasan 

Yang menggenggam pengharapan 

Maka siapalah nanti 

Penuntunmu ke adat 

Yang mengarahkan kakimu pada kebenaran 

Meniti ridho Allah 

Berpegang kepada cahaya yang terang 

Hanya nyawa yang ku utus 

Menjadikan hati sebagai guru 

Tubuh yang tak terpisahkan nabi Muhammad s.a.w. 

Pada gerak kepercayaan dan keselamatan kita 

Kemakmuran pada agama Allah 

Kemudian dilepas di sebuah tempat setelah batas kehidupan 

Di singngasana yang tertinggi 

Di tempat takdir ditulis 

Api ketemu api 

Kemudian matahari yang dilapisi tanda kekuasaannya 

Kemudian nanti di hari berikutnya dikabulkannya permintaan kita 

oleh Allah s.w.t. 

Dari syair Angngaru’ pada pesta perkawinan terdapat beberapa nilai-nilai 

yang terkandung di dalam syair tersebut yaitu, penghormatan kepada adat, 

senantiasa memanjatkan do’a, menerima segala kekurangan, berpegang teguh 
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kepada kebenaran, berumah tangga ala Rasulullah, menggapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

Namun, pada tradisi Angngaru’ terdapat sebagian masyarakat tidak 

menyetujui adanya Angngaru’ pada pesta perkawinan, karena Angngaru’ 

merupakan tradisi yang hanya bisa dilakukan pada seorang raja atau pemimpin 

bukan kepada orang yang ingin melakukan pernihakan, sejalan dengan hal ini 

seorang Tokoh Adat di Dusun Tamala’lang, Kabupaten Gowa yakni Kamaluddin 

SP. Bunga Dg. Narang menjelaskan bahwa. 

“Tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan hanya sebagai kegiatan Sanggar 
untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan tradisi Angngaru’, yang 
pada dasarnya tradisi Angngaru’ bukanlah tradisi yang ditempatkan pada 
pesta perkawinan, karena tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan 
merupakan kegiatan baru yang saya tidak tau asalnya darimana, arahnya 
darimana serta referensinya dari mana. Karena melakuan tradisi Angngaru’ 
sebenarnya hanya kepada seorang pemimpin atau raja sebagai pernyataan 
sikap oleh seorang para To Barani bahwa apapun yang terjadi  mereka rela 
terpisah antara jasad dan ruh demi kepentingan kerajaan”.22 

Dari informasi yang dijelaskan oleh seorang pemerhati budaya beranggapan 

bahwa tradisi Angngaru’ bukanlah tradisi yang dapat dikaitkan dengan pesta 

perkawinan karena tradisi Angngaru’ merupakan tradisi yang hanya 

dipersembahkan kepada keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan. 

D. Analisis Maqāṣid al-Syari’ah terhadap Nilai-nilai Tradisi Angngaru’ pada 

Pesta Perkawinan Mayarakat Gowa 

Maqāṣid al-Syari’ah adalah penetapan suatu hukum Islam yang bertujuan 

untuk menghasilkan suatu kemaslahatan serta menolak kemudharatan bagi 

manusia. Terdapat tiga tingkatan agar mencapai maqāṣid al-Syari’ah menurut 

imam syatibi, yaitu: daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah dari tiga tingkatan tersebut 

berdasarkan kebutuhan dan memilki porsi masing-masing, dharuriyah merupakan 

hal yang paling utama dalam  maqāṣid al-Syari’ah kerena segala unsur yang 

 
22Kamaluddin Sp. Bunga Dg. Narang (50 tahun) Pemerhati Budaya, Wawancara, 

Tamala’lang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 21 Mei 2023. 
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terdapat padanya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan 

manusia di dunia dan di akhirat, Imam syatibi membagi lima hal yang harus terjaga 

sebagai acuan maqāṣid, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. 

Selanjutnya hajiyah merupakan prioritas yang berada pada urutan yang kedua untuk 

mencapai kemaslahatan bagi manusia karena hajiyah sebagai alat untuk meberikan 

kemudahan dalam memenuhi kabutuhan dharuriyah. Sementara tahsiniyah sebagai 

penyempurna dalam memenuhi aspek dharuriyah dan hajiyah. 

Setelah tahap pengolahan data dan analisis hasil wawancara maka penulis 

menemukan bahwa nilai-nilai filosofis tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan 

masyarakat gowa menunjukkan hal positif untuk tercapainya kemaslahat bagi 

manusia sebagai tujuan maqāṣid al-Syari’ah yang menjadi temuan penulis adalah 

sebagai berikut. 

1. Nilai Ketuhanan 

Tradisi Angngaru’ tidak lepas dari nilai ketuhanan, dalam pelaksanaan 

tradisi tersebut terdapat syair pujian kepada Allah swt sebagai sentral pemberi 

segala sesuatu. Implementasi dari nilai tersebut dapat memberikan dorongan 

keagamaan pada masyarakat dan memberi kesadaran bahwa manusia tidak akan 

terlepas dari fitrahnya sebagai seorang hamba yang memilki kewajiban untuk 

senantiasa patuh kepada ajaran agama. 

Selaras dengan intisari ajaran agama Islam fitrah manusia diciptakan untuk 

menyembah Allah swt yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada 

manusia, oleh sebabnya agama dan manusia tidaklah dapat terpisahkan. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS ar-Rum/30:30. 

م    ِ قَ أ كَ  فَ هَ ج  ينِ  وَ لد ِ ا  لِ يفً نِ رَتَ     حَ تِي  اَللِّ  فِط  رَ  الَ ا  النَاسَ  فَطَ هَ ي  َ ل يلَ  لَ     عَ دِ َب  ت

قِ  ل  خَ كَ     اَللِّ  لِ لِ ََٰ ين   ذ م   الد ِ ِ ي  قَ نَ  ال  كِ ََٰ ل َرَ  وَ ث َك  اسِ  أ ونَ  لَ  النَ م  لَ ع   يَ
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Terjemahnya 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) sesuai 

fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus tetapi 

pada umumnya manusia tidak mengetahui.23 

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa nilai ketuhanan yang terdapat dalam 

tradisi Angngaru’ selaras dengan ajaran agama Islam bahwa manusia memiliki 

fitrah ketika diciptakan hanya untuk menyembah Allah swt dan senantiasa patuh 

terhadap ajaran agama Islam. 

2. Nilai Penegakan Kebenaran 

Nilai yang terdapat dalam tradisi Angngaru yaitu nilai untuk menegakkan 

kebenaran, dalam tradisi tersebut terdapat gerakan menunjuk ke atas dengan 

menggunakan badik memilki makna filosofis bahwa seorang Pangngaru’ 

senantiasa siap untuk menegakkan suatu kebenaran. 

Nilai ini juga ditekankan oleh ajaran agama Islam untuk senantiasa 

menegakkan suatu kebenaran sebagai bentuk perbuatan amr ma’ruf nahi mungkar 

yang dalam pengertiannya amar ma’ruf nahi mungkar merupakan perbuatan 

menyeru pada kebaikan dan mencegah pada perbuatan yang tercela. Sebagaimana 

dalam QS Ali Imran/3:104. 

نِ   نَ عَ وْ هَ نْ يَ وفِ وَ رُ عْ مَ الْ ونَ بِ رُ ْمُ أ يَ رِ وَ يْ خَ لَى الْ ونَ إِ عُ دْ ةٌ يَ ُمَّ مْ أ كُ نْ نْ مِ َكُ ت لْ وَ

حُونَ  لِ فْ مُ مُ الْ كَ هُ ئِ
 َ ُول أ رِ ۚ وَ كَ نْ مُ  الْ

Terjemahnya 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.24 

 
23RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019), hal. 407. 

24RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019), hal. 63. 
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Dari ayat tersebut sebagai umat Islam memiliki suatu kewajiban untuk 

senantiasa menyeru kepada kebenaran serta mencegah perbuatan yang tercela agar 

menggapai keberuntungan, dan ayat tersebut sesuai dengan nilai menegakkan 

kebenaran yang terkandung dalam tradisi Angngaru’. 

 

3. Nilai Teguh pendirian 

Selanjutnya nilai teguh pendirian yang terkandung dalam tradisi Angngaru’ 

merupakan suatu anjuran kepada masyarakat untuk senantisa berpeganh teguh pada 

pendirian sebagai pappasang atau pangngajarang yang merupakan nasihat terpuji 

dari orang tedahulu. 

Nilai teguh pendiran dalam ajaran agama Islam diistilahkan sebagai 

istiqamah yang memilki pengertian konsisten serta memegang teguh ajaran agama 

dan tidak akan berpaling darinya. Terdapat beberapa gambaran dalam alqur’an 

maupun hadis yang menerangkan tentang istqamah. Sebagaimana dalam QS. 

Hud/11:112. 

عَكَ  َابَ مَ نْ ت مَ تَ وَ رْ ُمِ ا أ مَ مْ كَ َقِ ت اسْ لُونَ بَصِيرٌ   فَ مَ َعْ ا ت مَ هُ بِ نَّ ِ ا ۚ إ وْ غَ َطْ لَا ت  وَ

Terjemahnya. 

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan 

kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah 

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan25. 

Dalam ayat lain sebagaimana dalam QS asy-Syura/42:15. 

ا   مَ بِ تُ  نْ آمَ ُلْ  ق وَ مْ ۖ  هُ اءَ وَ َهْ أ عْ  بِ َّ ت َ ت لَا  وَ تَ ۖ  رْ ُمِ أ ا  مَ كَ مْ  َقِ ت اسْ وَ عُ ۖ  ادْ فَ كَ  لِ  َ ذ لِ فَ

لَ  دِ َعْ تُ لِأ رْ ُمِ أ َابٍ ۖ وَ ت نْ كِ ُ مِ لَ اللََّّ زَ َنْ ا  أ نَ ُ ال مَ َعْ ا أ نَ َ مْ ۖ ل كُ بُّ رَ ا وَ نَ بُّ ُ رَ مُ ۖ اللََّّ كُ نَ يْ بَ

صِيرُ  مَ هِ الْ يْ َ ل ِ إ ا ۖ وَ نَ نَ يْ عُ بَ مَ جْ ُ يَ مُ ۖ اللََّّ كُ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ يْ ةَ بَ جَّ مْ ۖ لَا حُ كُ ُ ال مَ َعْ مْ أ كُ لَ  وَ

Terjemahnya. 

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai 

mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka 

 
25RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019), hal. 234. 
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dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah 

dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan 

kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-

amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah 

mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)26. 

Dalam ayat tersebut menjelaskan perintah untuk senatiasa bertaubat serta 

larangan melampaui batas yang selaras dengan nilai teguh pendirian yang terdapat 

dalam tradisi Angngaru’. 

4. Nilai Patuh pada Adat Istiadat 

Nilai patuh terhadap adat istiadat merupakan nilai yang begitu penting 

dalam tradisi Angngaru’ sebagai bentuk seruan kepada masyarakat untuk patuh 

terhadap adat istiadat. Adat istiadat dalam ajaran agama Islam merupakan suatu 

ucapan, keadaan atau sebuah ketentuan yang telah dikenal oleh manusia serta telah 

menjadi suatu tradisi, yang dikenal  dengan istilah ‘urf  dalam ajaran agama Islam. 

‘Urf  dalam hukum Islam adat istiadat merupakan sebuah elemen yang dapat 

diadopsi secara selektif untuk menetukan suatu hukum syara’ sehingga ajaran 

agama Islam tidaklah menafikan adat istiadat dalam msyarakat27. 

Selaras dengan hal ini dalam kaedah Ushul Fiqh terdapat suatu kaedah yaitu. 

 العادة محكمة 

Artinya. 

Adat itu bisa menjadi suatu hukum28 

5. Nilai Rendah diri. 

 
26RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019), hal. 484. 

27M Halim Asnawi and Sutrisno Hadi, “Diskrepansi Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama” 04, no. 1 (2023), hal. 19. 

28Abdul Hamid Hakim, Mabādī Awwaliyah Fī Uṣulil Fiqh Wa Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah 

(Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyah Putra, t.th), h. 36. 
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Nilai rendah diri dalam tradisi Angngaru’ untuk memberikan pengaruh 

kepada masyarakat agar bersikap rendah hati kepada sesama manusia, sebagai 

wujud untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pemeluk ajaran agama Islam dituntut untuk senantiasa bersifat rendah diri 

agar memberikan kenyamanan serta ketentraman dalam bermasyarakat 

sebagaimana dalam hadis baginda nabi Muhammad saw. 

اجِ عَنْ    حَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثنَيِ أبَيِ حَدَّثنَِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّ

  ُ ِ صَلَّى اللََّّ ِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أنََّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ قَتاَدةََ عَنْ يزَِيدَ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

َ أوَْحَى إِليََّ أنَْ توََاضَعوُا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ وَلَا يَفْخَرَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللََّّ

 أحََدٍ أحََدٌ عَلىَ 

Artinya. 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ḥafṣ ia berkata, telah 

menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku 

Ibrāhīm bin Ṭahmān dari Al Ḥajjāj dari Qatādah dari Yazīd bin ‘Abdullah 

dari Iyāḍ bin Ḥimār ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya 

Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah hati, 

hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain, dan seseorang 

tidak berlaku sombong kepada orang lain.29 

Dari nilai rendah diri dalam tradisi Angngaru’ sangatlah sesui dengan ajaran 

agama Islam yang menuntut kepada pemeluknya untuk bersikap rendah diri kepada 

sesama manusia agar tercapainya kentenraman dalam kehidupan bermasyarakat. 

6. Nilai Penghormatan kepada tamu 

Dalam rangka penyambutan tamu, biasanya dilakukan tradisi Angngaru’ 

sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada tamu yang datang. Hal ini 

selaras dengan ajaran agama Islam memuliakan tamu merupakan pembuktian 

keimanan seseorang. Sebagaimana dalam hadis nabi Muhammad saw. 

 
29Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ As-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Jilid 

V, (Sūriyah: Dār al-Ḥadiṡ, t.th.), h. 203. 
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حَدَّثنَيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أنَْبَأنََا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أخَْبرََنِي يُونسُُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبَيِ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَ  ِ صَلَّى اللََّّ حْمَنِ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللََّّ نْ  سَلمََةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

وَالْيَوْمِ    ِ بِاللََّّ يُؤْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ  لِيَصْمُتْ  أوَْ  خَيْرًا  فَلْيَقلُْ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ   ِ بِاللََّّ يؤُْمِنُ  كَانَ 

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلْيكُْرِمْ ضَيْفَهُ   الْْخِرِ فَلْيكُْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللََّّ

Artinya. 

Telah menceritakan kepada kami Ḥarmalah bin Yaḥya, telah memberitakan 

kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus 

dari Ibnu Syihāb dari Abu Salamah bin ‘Abdurraḥman dari Abu Hurairah 

dari Rasulullah saw., beliau bersabda, “Barang siapa beriman kepada Allah 

dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau 

diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 

hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada 

Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.30 

Dalam hadis tersebut menjelaskan betapa pentingnya memuliakan tamu, 

dan hal ini selaras dengan nilai penghormatan tamu yang terkandung dalam tradisi 

Angngaru’. 

7. Do’a restu 

Tradisi Angngaru’ merupakan simbol pemberian do’a restu kepada kedua 

mempelai dengan harapan rumah tangganya dapat menjadi keluarga sakinah 

mawaddah warahmah. Terkait dengan hal tersebut ajaran agama islam pemberian 

do’a restu kepada kedua mempelai merupakan anjuran dari Rasulullah. 

Sebagaimana dalam hadis nabi Muhammad saw. 

دٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ أبَِي   حَدَّثنََا قتُيَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثنََا عَبْدُ الْعزَِيزِ يعَْنيِ ابْنَ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذاَ رَ  ُ  هُرَيْرَةَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ جَ قَالَ بَارَكَ اللََّّ نْسَانَ إِذاَ تزََوَّ فَّأَ الِْْ

   لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فيِ خَيْرٍ 

Artinya. 

 
30Muḥyī al-dīn Abī Zakariyā Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī Al-Syafi’ī, Syarḥ Ṣaḥiḥ Muslim 

Li Al-Imām Al-Nawawī, Jilid I (Bairụt: Dār al-Qalam, 1872), h. 377. 
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“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd, telah menceritakan 

kepada kami ‘Abdul ‘Azīz bin Muhammad dari Suhail dari ayahnya, dari 

Abu Hurairah bahwa Nabi saw. selalu mengucapkan selamat kepada 

seseorang yang menikah dengan ucapan, Semoga Allah memberkahimu dan 

senantiasa menetapkan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua 

dalam kebaikan.31 

8. Nasehat dalam Berumah Tangga 

Dalam syair Angngaru’ pada pesta perkawinan terdapat beberapa nasehat di 

dalammnya yaitu. 

a. Nasehat saling menerima kekurangan 

Tradisi Angngaru’ dalam pesta perkawinan terdapat suatu syair yang 

memeberikan suatu nasehat kepada kedua mempelai untuk saling menerima 

kekurangan, hal tersebut merupakan dorongan bagi kedua mempelai saling 

menirima kekurangan masing-masing yang dapat menghasilkan rumah tangga yang 

harmonis. Pada penggalan syair sebagai berikut. 

Mammuang mase-masena 

Mangngangkang panrannuanna 

Artinya. 

Menghibahkan segala keterbatasan 

Yang menggenggam pengharapan 

Dari kandungan penggalan syair tersebut memilki nasehat bahwa bagi 

kedua mempelai haruslah saling menerima kekurangan yang bertujuan 

keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam ajaran agama Islam perkawinan 

bertujuan memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam pengertiannya adalah 

menggunakan hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sejahtera barartikan 

 
31As-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud Jilid I, h. 598-599. 
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terciptanya suatu ketenangan lahir dan batin serta menghasilkan sebuah 

kebahagiaan dalam keluarga32. 

b. Nasehat untuk saling mengingatkan 

Tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan mendorong kepada kedua 

mempelai untuk saling mengingatkan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. 

Adapun syair tersebut sebagai berikut. 

Tampateteki ri ada 

Tampa onjoki ri kuntu tojeng 

Artinya. 

Penuntunmu ke adat 

Yang mengarahkan kakimu pada kebenaran 

Syair tersebut mengandung makna untuk saling mengingatkan kepada 

kebenaran, hal ini sejalan dengan konsep pernikahan dalam ajaran agama Islam 

untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sebagaimana dalam QS at-

Tahrim/66:6. 

  ُ ة ارَ جَ حِ الْ اسُ وَ ا النَّ قُودُهَ ا وَ ارً مْ نَ يكُ لِ َهْ أ مْ وَ كُ فُسَ نْ َ وا أ نُوا قُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ هَ َيُّ ا أ يَ

ا   مَ لُونَ  عَ فْ يَ وَ مْ  هُ رَ َمَ أ ا  مَ  َ اللََّّ ونَ  عْصُ يَ لَا  ادٌ  َ د شِ لَاظٌ  غِ ةٌ  كَ ئِ لَا مَ ا  هَ يْ َ ل عَ

و  رُ مَ ؤْ  نَ يُ

Tejemahnya. 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.33 

 
32Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; 

Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab dan Hukum (2020), hal. 711. 

33RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019), h. 56. 
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Penjelasan pada ayat tersebut memberikan kewajiban kepada orang-orang 

beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka serta mengerjakan 

sesuatu yang telah diperintahkan Allah swt. Hal tersebut sejalan dengan syair yang 

terkandung dalam tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan mengenai saling  

mengingatkan pada kebenaran. 

Dari analisis penulis mengenai nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam 

tradisi Angngaru’ sangat menjunjung tinggi kemaslahatan bagi manusia, oleh 

karena hal tersebut sesuai dengan maqāṣid al-Syari’ah yang memilki tujuan yang 

sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Angngaru. 

Tradisi Angngaru’ memiliki suatu gerakan yang menarik yaitu gerakan 

menusuk badan menggunakan badik yang disebut dengan ma’giri, dari hasil 

wawancara penulis menemukan informasi bahwa ma’giri merupakan gerakan yang 

hanya dilakukan oleh kalangan prajurit terdahulu ketika hedak pergi berperang. 

Namun, di zaman sekarang ini kurang tepat untuk dilakukan karna dapat 

menimbulkan suatu kesombongan serta dapat melukai Pangngaru’ yang tidak 

mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan tersebut. Sebagaimana 

penjelasan informan selaku tokoh adat. 

“Ma’giri itu, gerakan menusuk badan menggunakan badik yang dilakukan 

ketika sebelum berangkat pergi perang, tapi sekarang ada sebagian 

Pangngaru’ yang lakukan ma’giri tapi tidak tau ilmunya ma’giri dan hanya 

mengandalkan dirinya sendiri sehingga banyak terjadi Pangngaru’ terluka, 

saya tidak setuju dengan itu, karna ma’giri hanya dilakukan oleh orang 

tertentu saja”34. 

Sejalan dengan hal ini maqāṣid al-Syari’ah memiliki tujuan untuk 

memberikan kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan akhirat, dan maqāṣid al-

Syari’ah dapat tercapai ketika agama, jiwa, akal, keturunan dan harta itu terpelihara 

 
34Saipuddin Dg. Bau (48 tahun), Tokoh adat, Wawancara, Kecamatan Galesong, 

Kabupaten Gowa, 16 Juni 2023. 
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dengan baik. Dalam tradisi Angngaru’ gerakan magiri dapat melukai jiwa ketika 

Pangngaru’ tidak profesional dalam melakukan hal tersebut sehingga pandangan 

penulis bahwa gerakan ma’giri sebagai gerakan yang dapat membahayakan jiwa 

sehingga tidak sesuai dengan maqāṣid al-Syari’ah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Nilai-nilai Filosofis Tradisi 

Angngaru pada Pesta Perkawinan Masyarakat Gowa (Analisis Maqāṣid al-

Syari’ah) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi Angngaru’ pada pesta 

perkawinan, meliputi nilai ketuhanan, nilai penegakan kebenaran, nilai rendah 

diri, nilai patuh pada adat istiadat, nilai penghormatan pada tamu. Selain itu 

tradisi Angngaru’ juga dianggap sebagai simbol do’a restu dalam perkawinan 

dan dalam tradisi tersebut juga terdapat nasehat untuk menggapai rumah tangga 

yang harmonis. 

2. Urgensi tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat Gowa 

merupakan sebuah simbol do’a restu untuk kedua mempelai serta bertujuan 

untuk meberikan nasehat dalam mengarungi rumah tangga yang harmonis. 

3. Tradisi Angngaru’ mengandung beberapa nilai filosofis yang menjunjung 

tinggi kemaslahatan bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-

Syari’ah yaitu memberikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Namun, 

pada tradisi Angngaru’ terdapat gerakan menusuk badan menggunakan badik 

yang disebut maggiri. Dalam analisis maqāṣid al-Syari’ah gerakan tersebut 

dinilai dapat mencederai diri pelaku Angngaru dan hal bertentangan dengan 

konsep maqāṣid al-Syari’ah yaitu hifz nafs (menjaga diri) menurut maqāṣid al-

Syari’ah perspektif Imam Al-Syatibi.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Tradisi Angngaru’ khususnya nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

hendaknya dipertahankan karena nilai tersebut dapat meberikan dampak 
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positif bagi kehidupan masyarakat utamanya dalam kemaslahatan. Namun, 

gerakan ma’giri dalam tradisi Angngaru’ pada pesta perkawinan masyarakat 

Gowa kurang tepat dilakukan karena ma’giri dalam sejarahnya hanya 

dilakukan ketika hendak berperang dan tidak sesuia dengan prinsip maqāṣid 

al-Syari’ah. 

2. Penulis berharap agar kiranya seluruh stakeholder meliputi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gowa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat 

dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Gowa berkolaborasi dalam 

menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 

Angngaru’ sebagai salah satu upaya dalam menjaga kemaslahatan hidup 

bermasyarakat.   
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