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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

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

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق 
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 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل 

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

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

[h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

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

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA : Wardaningsih 

NIM : 80100220009 

JUDUL TESIS : Adat Paerangngi Tuju Bangngina Dalam Perspektif Hukum 

Islam Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

Tesis ini membahas tentang Adat Paerangngi Tuju Bangngina Dalam 
Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Permasalahan  ini 
dibagi menjadi dua sub pembahasan yaitu: 1) Bagaimana makna simbolik yang 
terkandung dalam proses adat paerangngi tuju bangngina di Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa menurut analisis hukum Islam? 2) Bagaimana pandangan masyaratka 
terhadap adat paerangngi tuju bangngina di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
menurut analisi hukum Islam? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini 
merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan, Fenemonologis, Teologis 
Normatif, dan Sosiologis. Data yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Pallangga, 
Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, dan masyarakat. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik 
pengolahan data dan analisis data terdiri dari tiga tahapam yaitu: Reduksi data (Data 
Reduction), Penyajian data (Data Display), dan Penarikan kesimpulan (Conclusion 
Drawing/Verification) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adat paerangngi tuju bangngina 
merupakan adat kematian yang memiliki makna tersendiri disetiap tahapannya mulai 
dari pemotongan hewan, pappasakbi, dzikiran, baca-baca, pembawaan bunga, serta 
penyampaian bekal yang pahalanya diniatkan untuk almarhumah/almarhum. Adat 
paerangngi tuju bangngina termasuk dalam jenis Al-Urf al-khās, yaitu kebiasaan yang 
bersifat khusus artinya kebiasaan tersebut hanya berlaku di daerah dan masyarakat 
tertentu, yakni masyarakat Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 2) Pandangan 
masyarakat terhadap Adat paerangngi tuju bangngina yaitu adat yang ditinggalkan 
oleh orang-orang terdahulu yang dianggap sejalan dengan syariat islam dan adat 
istiadat serta diyakini bahwa adat tersebut akan membawa kebaikan untuk orang yang 
meninggal dan juga keluarga yang ditinggalkan sehingga masyarakat akan tetap 
menjalankan adat tersebut sebagai bentuk rasa kasih sayang, rasa hormat, serta 
kepedulian keluarga terhadap almarhumah/alamarhum yang diharapkan dapat 
memberi pahala lebih dan mendapatkan tempat terbaik disisi Allah swt. 

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar masyarakat tetap berpegang teguh 
pada syariat Islam. Memberikan wadah kepada usia muda agar nilai-nilai agama dalam 
pelaksanaan adat paerangngi tuju bangnginna, dipahami dengan bijak, serta prosesi 
yang dilakukan masyarakat yang tidak bermanfaat atau tidak ada maksud yang jelas 
untuk dihilangkan, atau diganti dengan pemaknaan baru yang lebih jelas dan 
bermanfaat. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri dengan 

keunikannya masing-masing yang masih tetap dipertahankan secara turun 

temurun walaupun zaman terus menerus berkembang dari masa ke masa. Hal ini 

dikarenakan kebudayaan tercipta dari masyarakat itu sendiri.  

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, 

sementara itu kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Sekalipun mahluk manusia 

akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada 

keturunannya, demikian seterusnya.1 

Manusia dalam mengembang amanah kebudayaan, tidak dapat melepaskan 

diri dari komponen-komponen kehidupan yang juga merupakan unsur-unsur 

pembentukan kebudayaan yang bersifat universal, seperti: bahasa, sistem 

teknologi harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, 

religi dan kesenian.2 

Perkembangan agama Islam sejak awalnya, menyebar pada komunitas 

yang umumnya telah memiliki tradisi atau adat istiadat yang sudah berakar dan 

diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, Islam 

ketika berhadapan dengan adat yang sudah mapan dituntut menunjukkan 

kearifannya. Dan Islam dalam realitanya mampu menampakkan kearifannya, yang 

ditandai dengan pendekatan dakwah secara damai dan bertahap, bukan sebaliknya 

 

1 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektip Antropologi (Cet. IV; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50. 

2 Sugira Wahid, Manusia Makassar (Cet.  I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 4. 
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dengan kekerasan, karna Islam adalah agama damai dan menganjurkan 

perdamaian.3 

Keberadaan Islam di nusantara dengan keanekaragaman budaya dalam 

masyarakat telah banyak dijadikan sebagai media pendekatan dakwah. 

Keterkaitan dakwah Islam dengan budaya sangat erat karena ajaran Islam telah 

menjadi bagian budaya, sedangkan budaya diambil oleh Islam untuk di luruskan 

praktik pelaksanaannya berdasarkan hukum syariat. 

Tradisi dalam arti al-urf memiliki makna yang sama, yaitu aturan, 

kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau 

daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat. 

Agama adalah suatu kepercayaan, sistem budaya yang menghubungkan manusia 

dan kehidupan. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, pemujaan, 

dan pesta.4 

Pada masyarakat Gowa terdapat berbagai pemahaman yang menganut 

aliran dan tradisi yang menjadi ciri khas dari komunitas tertentu dan bahkan 

sebelum agama Islam diterima di Gowa terdapat beberapa kepercayaan yang 

dianut oleh masyarakatnya. Setelah Islam masuk dan berkembang, sistem 

kepercayaan peninggalan dari leluhur tersebut mengalami perubahan besar-

besaran, sekalipun di dalam perkembangan selanjutnya Islam berupaya 

mengadaptasi dan mengkulturasi budaya-budaya lokal di daerah Kabupaten 

Gowa. 

Dampak negatifnya, budaya Islam dan budaya lokal justru sulit untuk 

dibedakan, pada kenyataannya sangat sulit untuk diubah sebab telah mendarah 

 

3 H. Muhazzab Said, Laporan Hasil Penelitian “Revitalisasi Tradisi Massolo‟ Pada 

Upacara Kematian di Baebunda Kabupaten Luwu Utara (Dalam Perspektif Dakwah)”, (Stain 

Palopo, 2014), h. 2. 

4 Zulfi Mubaraq, Sosiologi Agama (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), h. 2. 
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daging atau turun temurun dalam masyarakat. Seperti halnya dalam acara 

memperingati hari kematian, tata cara permulaan turun kesawah, tata cara turun 

kelaut dan dalam pesta sangat  asyarakat Gowaperkawinan, yang dimana m

mempercayai bahwa ada kekuatan gaib sebagai perantara kepada Yang Maha 

Kuasa sebagaimana yang telah dilakukan para leluhur atau nenek moyang mereka. 

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

interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan yang telah dilakukan 

berulang-ulang secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa 

membedakan “adat” yang mempunyai sanksi yang disebut “Hukum Adat” dan 

“adat” yang tidak mempunyai sanksi yang disebut “adat saja”.5 

Salah satu adat yang mendapat pengaruh Islam adalah adat kematian. 

Kematian merupakan terpisahnya antara roh dengan jiwa. Dalam Islam dijelaskan 

bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. 

Allah berfirman dalam QS al-Anbiya 21:35 

نَا ت ُ  نَةً ِۗوَااليَ ْ لشَّر ا وَالَْْيْْا فات ْ لُوكُْمْ بِا قَةُ الْمَوْتاِۗ وَنَ ب ْ  جَعُوْنَ رْ كُلُّ نَ فْسٍ ذَاۤىِٕ
Terjemahnya: 

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji 
kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kamilah 
kamu akan dikembalikan.6 

Berdasarkan dari praktek-praktek budaya tersebut, tidak semua dapat 

dikategorikan dalam akidah dan syariat Islam. Namun seiring perkembangan 

zaman berbagai upaya dilakukan oleh para alim ulama untuk memperbaiki 

kekeliruan tersebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas 

pada dakwa tradisional dan juga melakukan islamisasi pada masyarakat. Umat 

 

5 Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoven, 1999), h. 21. 

6 Kementerian Agama Republik, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-

ART, 2005), h. 325. 
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Islam banyak memberikan konstribusi terhadap peradaban modern yang 

dihasilkan oleh para Ulama itu sendiri, mereka tidak segan mengambil sesuatu 

yang baik dan bermanfaat dari umat di luar Islam.7 

Dalam dinamika budaya Islam ini terdapat perubahan yang ke arah lebih 

baik bagi para penduduk lokal. Dalam hal ini ajaran Islam yang sesungguhnya 

dapat mencegah dan memberikan motivasi bagi masyarakat tentang memahami 

ajaran islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan demi kedekatan mereka 

kepada Allah swt sehingga dapat memberikan pemahaman dan mewariskan aspek 

akidah dan syariat Islam kepada generasi-generasi yang akan datang.  

Mati, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sudah 

hilang nyawa, tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup, tidak dapat 

berubah lagi, tidak bergerak. Sedangkan kematian diartikan sebagai perihal mati, 

menderita karena salah seorang meninggal, menderita karena sesuatu yang mati.8 

Dari sudut pandang biologis, kematian dapat diartikan sebagai berhentinya fungsi-

fungsi organ tubuh. Dengan demikian, kehidupan manusia berakhir bersamaan 

dengan matinya organ badan manusia. 

Masyarakat Kecamatan Pallangga mayoritas beragama islam yang masih 

menjalankan nilai-nilai budaya secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. 

Salah satunya dalam pelaksanaan upacara adat kematian masyarakat Kecamatan 

Pallangga yaitu Paerangngi Tuju Bangnginna yang  dilaksanakan pada malam 

ketujuh setelah pemakaman, yang dipercaya sebagai hari terakhir roh orang yang 

meninggal berada dirumahnya, sehingga keluarga dan masyarakat akan 

mempersiapkan makanan, barang dan pemotongan hewan yang di percaya sebagai 

bekal yang akan dibawa oleh roh orang yang meninggal serta melaksanakan ritual 

 

7 Nurkhalis Majid, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan (Cet. 1; Bandung: Mizan), 

h.247. 

8 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 998. 
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pembersihan rumah , Dalam tradisi ini  terdapat perpaduan antara adat setempat 

dengan ajaran islam. Di sini terlihat bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat 

merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang 

mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam 

bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam 

suatu masyarakat. 

Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam 

kehidupan masyarakat pendukungnya. Bahkan menurut Kasmiran Wuryo, tradisi 

masyarakat merupakan bentuk norma yang terbentuk dari bawah, sehingga sulit 

untuk diketahui sumber asalnya. 9 

Dari hal tersebut di atas menjadi alasan utama bagi penulis untuk 

mengangkat sebuah tulisan yang berjudul “Adat Paerangngi Tuju Bangngina 

Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” penelitian 

ini berupaya mengungkapkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat 

Paerangngi Tuju Bangngina yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa dan apakah sesuai dengan syariat Islam. 

 

9 Kasmiran Wuryo & Sjaifullah Ali, Pengantar Ilmu Jiwa Sosial, (Jakarta: Sabdodadi, 

1982), h. 38. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Adat Paerangngi Tuju Bangngina Perspektif 

Hukum Islam Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 

memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa 

variabel yang di anggap penting, antara lain: 

a. Adat 

Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang tidak 

tertulis akan tetapi keberadaanya sangat kuat dan dipelihara oleh masyarakat. 

b. Paerangngi Tuju Bangngina 

Paerangngi berasal dari kata erang yang artinya bawa yang kemudian 

diberi imbuhan menjadi paerangngi yang berarti membawakan sedangkan kata 

Tuju adalah angka setelah angka enam yang dalam bahasa makassar maupun 

Bahasa Indonesia memiliki kata dan arti yang sama dan Bangngina berasal dari 

kata bangngi dalam kamus bahasa makassar berarti malam yang diberi imbuhan 

na menjandi bangngina yang berarti malamnya. 

Paerangngi tuju bangingina merupakan upacara adat kematian yang 

dilaksanakan pada malam ketujuh setelah pemakaman yang dipercaya sebagai 

yang dipercaya sebagai hari terakhir roh orang yang meninggal berada 

dirumahnya, sehingga keluarga dan masyarakat akan mempersiapkan makanan, 

barang dan pemotongan hewan yang di percaya sebagai bekal yang akan dibawa 

oleh roh orang yang meninggal serta melaksanakan ritual pembersihan rumah. 
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c. Hukum Islam 

Hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah 

swt. untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad saw. baik 

hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum 

yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim 

semuanya.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, pokok masalah 

yang timbul adalah “bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat 

Paerangngi tuju Bangngina di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?” Pokok 

masalah tersebut dijabarkan dalam 2 submasalah yaitu: 

1. Bagaimana makna simbolik yang terkandung dalam proses adat paerangngi 

tuju bangngina di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menurut analisis 

hukum Islam? 

2. Bagaimana pandangan masyaratka terhadap adat paerangngi tuju bangnginna 

di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menurut analisis hukum Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan 

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

literatur yang membahas secara khusus dan spesifik. Agar nantinya pembahasan 

ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud yaitu: 

Pertama Sri Warjiyati, “Ilmu Hukum Adat” Buku ini menjelaskan 

mengenai corak-corak hukum adat, salah satunya adalah tradisional yang berarti 

bahwa hukum adat pada umumnya berbentuk tradisional, artinya bersifat turun- 
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temurun dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang, keadaannya 

masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.10 Bukun ini 

banyak membahas mengenai adat dan hukum adat di Indonesia secara umum yang 

sejalan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu adat paerangngi tuju 

bangngina, walaupun sama-sama memiliki pembahasan mengenai adat namu 

perbedaanya dalam peneltian ini penulis hanya berfokus pada adat paerangngi 

tuju bangngina saja. 

Kedua Satria Effendi, “Ushun Fiqh” Buku ini menjelaskan bahwa 

diterimanya urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih 

luas bagi dinamisasi hukum islam, seba di samping banyak masalah yang tidak 

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

ursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada qaidah yang 

menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid 

berdasarkan urf akan berubah bila mana urf itu berubah. Bukun ini cukup banyak 

membahas mengenai urf seperti macam-macam urf dan syarat-syarat urf dapat 

dijadikan landasan hukum yang tentu sangat berkaitan dengan peneltian ini yaitu 

adat kebiasaan masyarakat khususnya adat kematian paerangngi tuju bangngina 

namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis berfokus 

bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat tersebut. 11 

Ketiga Supardin, “Hukum Islam Di Indonesia” Buku ini menjelaskan 

Istilah hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di 

Indonesia dan diberlakukan bagi masyarakat Islam. Hukum Islam di Indonesia 

adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam 

produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan 

 

10 Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2020), h.32. 

11 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 144. 
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(yurisprudensi), dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat 

Islam di Indonesia juga merupakan bagian produk sosiologi hukum sebagai 

kebiasaan hidup bermasyarakat, buku dengan judul hukum islam di Indonesia 

sangat berkaitan dengan penelitian ini yang mengambil perspektif hukum islam 

dalam mengkaji adat paerangngi tuju bangngina. 12 

Keempat Fatimah, “Studi Kritis Terhadap Pertautan antara Hukum Islam 

dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional” buku ini menjelaskan bahwa 

hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup, meskipun secara resmi 

dalam aspek-aspek pengaturan tertentu ia tidak atau belum dijadikan kaidah 

hukum positif oleh negara. Banyak pertanyaan masyarakat mengenai hukum 

tentang suatu masalah yang diajukan kepada para ulama, media massa, dan 

organisasi-organisasi social keagamaan Islam haruslah dilihat sebagai salah satu 

isyarat bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.13 Buku 

ini banyak membahas menganai hukum Islam dan hukum adat khususnya dalam 

sistem hukum nasional yang berkaitanndengan peneltian ini yaitu adat kebiasaan 

masyarakat khususnya adat kematian paerangngi tuju bangngina namun yang 

membedakan dengan penelitian ini adalah penulis berfokus bagaimana perspektif 

hukum Islam terhadap adat tersebut. 

 Keliman L. Ahmad Busyairy,  “Akulturasi Budaya Dalam Upacara 

Kematian Masyarakat Kota Santri Kediri Lombok Barat” Penelitian ini 

menjelaskan bahwa pandangan masyarakat yang menganggap bahwa sebenarnya 

penyelenggaraan jenazah dalam Islam hanya sampai empat tahap yaitu 

memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan, tetapi masyarakat 

 

12 Supardin, Hukum Islam Di Indonesia, (Gowa: Alauddin University Press,2021), h.157. 

13 Fatimah, Studi Kritis Terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat 

Dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.134. 
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biasanya melakukan peringatan hari kematian karena telah menjadi tradisi leluhur 

yang dilakukan secara turun-temurun, tergantung dari kepercayaan masyarakat 

masing-masing. Penelitian dari L. Ahmad Busyairi ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai adat kematian yang ada di 

Indonesia namu yang membedakan adalah L. Ahmad Busyari meneliti adat 

kematian di Kota Santri Kediri Lombok barat sedangkan penulit meneliti adat 

kematian di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang tentu saja memiliki 

perbedaann yang cukup besar. 14    

Keenam Ilhamzyah Sandrang, “Adat Mattampung Di Desa Lebbae 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam)”, Penelitian ini 

menjelaskan bahwa adat kematian Mattampung dilaksanakan pada saat hari 

kematian telah mencapai tiga hari, tujuh hari, dan empat puluh hari, dalam 

pelaksanaanya akan di adakan pemotongan sapi dan juga pemasangan batu nisan. 

Mattampung merupakan adat yang memiliki banyak nilai keislaman serta nilai-

nilai positif yang dapat dilestarikan atau diteruskan seperti kegiatan pengajian dan 

shalawat nabi, penelitian ini memiliki cukup banyak kesamaan dengan penelitian 

penulis yaitu penelitian yang mebahas mengenai adat kematian di Sulawesi 

Selatan namu berbeda kabupaten dan nama adatnya sehingga adat ini memiliki 

perbedaan yang cukup besar dengan penelitian penulis pada proses dan makna 

pada adat tersebut. 

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan, baik secara kelompok 

maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang 

persoalan yang diuraikan dalam penelitian ini. Meskipun ada diantaranya yang 

mengkaji tentang adat kematian namun masih bersifat umum dan memiliki proses 

 

14 L. Ahmad Busyairy, Akulturasi Budaya Dalam Upacara Kematian Masyarakat Kota 

Santri Kediri Lombok Barat, Harmoni 17, no.2 (2018)., h.249. 
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yang berbeda, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang 

Adat Paerangngi Tuju Bangngina Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana makna simbolik yang terkandung dalam proses 

adat paerangngi tuju bangngina di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

menurut analisis hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyaratka terhadap adat 

paerangngi tuju bangnginna di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

menurut analisis hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis  

Dari aspek teoretis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

perkembangan hukum Islam dan hukum adat, pengembangan ilmu pengetahuan. 

Selain itu diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi dan 

wawasan para mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat.  

b. Kegunaan Praktis 

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

pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan 

masalah tersebut, serta dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan 

wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang pentingnya adat yang 
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sejalan dengan Hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

diharapkan nantinya akan turut serta memberikan andil dalam upaya menambah 

ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Penelitian ini sekaligus menjadi ilmu 

yang sangat berarti bagi peneliti dan selanjutnya akan menjadi pengalaman di 

masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Adat 

1. Pengertian Adat 

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti 

“kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang 

dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati 

orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang 

tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki 

nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.1 

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus 

dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang 

lama. 

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada 

masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di 

lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran 

masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi 

atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.2 

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan 

merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat 

peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah 

laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu 

 

1 Koentjaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1981), h.15. 

2 Yulia, Buku Ajar Huku Adat, (Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.2. 
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menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan jaman, sehingga adat itu 

tetap kekal. Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya 

dengan tradisi tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat. 

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada 

dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan 

kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi 

kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi 

bisa tergambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat 

istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk 

mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat 

merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang 

diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan 

menimbulkan suatu perilaku.3 

Dalam berbagai daerah di Indonesia kata adat itu dipakai dengan istilah atau 

nama lain, yang pada hakekatnya menunjukkan pengertian kata adat tersebut. 

Sebagai contoh di Gayo misalnya, istilah ini dipakai istilah “adat’, di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur dipakai istilah “ngadat”, di Minangkabau dipakai istilah “hukum” 

atau adat hukum, di Minahasa dan Maluku dipakai istilah adat kebiasaan dan Batak 

Karo dipakai istilah “basa” atau “bicara”.4 

Kebanyakan masyarakat umum jarang menggunakan sebutan hukum adat, 

yang sering digunakan dalam pembicaraan adalah “Adat” saja. Dengan menyebut 

kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus 

berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya, “Adat Jawa” maka yang 

dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula jika 

 

3 Koentjaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, h. 14. 

4 Iman Sudiyat, Azas-Azas Hukum Adat, (Yogyakarta: Bekal Pengantar Library, 1975), h.2. 
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dikatakan “Adat Palembang”, “Adat Batak”, Adat Minangkabau”, Adat Jambi”, 

dan sebagainya. Jadi jika dikaji secara lebih mendalam dan secara ilmiah terdapat 

perbedaan antara keduanya.5 

Adat dapat juga dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang 

mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan yang telah 

dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai 

tanpa membedakan “adat” yang mempunyai sanksi yang disebut “Hukum Adat” 

dan “adat” yang tidak mempunyai sanksi yang disebut “adat saja”.6 

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, 

yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu 

penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-

aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan 

yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu 

kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri. 7 

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan 

yang secara turun temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda 

material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan 

belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang 

benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang 

bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.8 

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak 

bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan 

 

5 Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2020), h.8. 

6 Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoven, 1999), h. 21. 

7 Arriyono dan Siregar, Kamus Antropologi” (Jakarta: Akademik Pressindo,1985), 4. 

8 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial Terjemahan Alimandan, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2007), h.65. 
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keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah 

tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan 

ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang 

telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk 

pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama 

memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan 

dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat 

bagi kehidupan manusia.9  

2. Pengertian Urf 

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

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

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

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

dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi serta kebiasaan mayoritas 

kaum, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan, dengan meninggalkan 

perbuatan tertentu.10 

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat 

diterima oleh akal sehat. Menurut kebanyakan ulama. Urf dinamakan juga adat 

sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. 

Urf/tradisi ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, diterima oleh 

akal dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. antara lain adalah kebiasaan pejabat negara menggunakan peci hitam 

pada setiap acara kenegaraan. Abu Hanifah dan para sahabatnya sepakat bahwa 

 

9 Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai 

Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, Jurnal, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun 

Nusantara, 2018), 18. 

10 Andi Achruh AB. Pasinringi, Ilmu Fiqh (Cet. I; Watampone: Syahdah, 2017).  
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prinsip dasar arbitrasi (tahkim) urf adalah Ketika tidak ditemukan jawaban pada 

teks-teks syari’ah dari al-Qur’an, sunnah, ijma, kias, dan istihsan.11 

Beberapa pandangan ulama mendefinisikan urf dalam beberapa 

terminologi: 

Secara istilah syara', Wahbah Zuhaili menyebutkan sebagai berikut: 

نَ هُمْ أوَْ لَفْظِ تَ عَارَفُ وْاِ  اطْلََقَهُ   الَْعُرْفُ : هُوَ مَا إعِتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْاعَلَيْهِ مِنْ كُلِ  فِعْلٍ شَاعَ بَ ي ْ
  عَلى مَعْنََ خَاص.

Artinya: 

Urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak 

kepada ketentuan urf , baik yang berhubungan dengan perbuatan yang 

mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara 

khusus.12 

Sementara, Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan 'urf sebagai berikut: 

الَْعُرْفُ : ماَ تَ عَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَ وْلٍ أوَْ فِعْلٍ أوَْ تَ رْكٍ كَتَ عَارُفِ  
ق لَفْظِ الْوَلَد عَلى الذَّكَرِ دُوْنَ  النَّاسِ عَلىَ إِطْلََقِ لَفْظِ الَّلحْمِعَلى غَيْْاِلسَّمَكِ وَعَلى إِطْلََ 

 اْلإنْثِ 
Artinya: 

Al-'urf ialah apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa 
yang mereka ketahui, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka 
tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal al-walad 
sebagai sebutan untuk anak -laki bukan anak perempuan.13 

Menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti: 

 ماَ ألَْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعَْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِ حَيَاتهِِ مِنْ قَ وْلِ أوَْ فِعْلٍ 
Artinya: 

 

11 Zulhas’ari Mustafa, Jejak Pemikiran Hukum Islam, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h.122. 

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

Arabiyah : Dar Zidni, 2011), h. 448.  

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

Zidni, 2011), h. 269. 
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Sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi 
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan 
atau perkataan.14 

Secara harfiyah dapat disimpulkan bahwa urf  adalah suatu keadaan, ucapan, 

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

untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.15 

Namun sebenarnya adat itu lebih luas dari pada urf sebab, adat kadang 

kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak 

bisa dinamakan urf. Dan kadang kadang terdiri atas adat masyarakat. Maka inilah 

yang disebut urf, baik urf itu bersifat umum atau khusus.16 

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau 

praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu 

yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya 

mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti 

kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti 

"pengulangan" atau "praktik" yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat 

dipergunakan, baik untuk kebia-saan individual (adah fardhiyah) maupun 

kelompok (adah jama" yak). Sementara kata urf didefinisikan sebagai "praktik 

berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. 

Oleh karena itu, menurut arti tersebut, urf lebih merujuk kepada suatu 

kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih 

berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.17 

 

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

Qalam, 1989), h. 153.  

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

16 Khairul Umam, Ushul Fiqhi 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1988), h.159. 

17 Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, (Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 

h.26. 
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Urf berarti amalan yang telah diketahui, sedangkan Adat adalah kebiasaan 

yang umum dilakukan, keduanya diakui sebagai sumber hukum. Sedangkan 

Mazhab Maliki lebih menekankan pentingnya Adat daripada Mazhab yang lainnya. 

Namun hukum kebiasaan/Adat ini hanya berlaku sah selama ią tak menyinggung 

masalah yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.18 Hakikat adat dan urf 

itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku 

secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.19 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa urf merupakan bagian dari adat, 

karena adat lebih umum dari urf. Suatu urf harus berlaku pada kebanyakan orang di 

daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Urf bukanl ah 

kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan 

muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Namun demikian, beberapa pakar 

memahami kata adat dan urf sebagai dua kata yang tidak berlainan, Subhi 

Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa urf dan adat mempunyai pengertian yang 

sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.20 

Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang 

tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu 

perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan 

adat. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, 

mencakup pula hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal yang bersifat perbuatan 

(fi’liy). Ungkapan “masyarakat" mengekslusi (menyingkirkan) kebiasaan 

 

18 Abdur Rahman, Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1993), h. 29. 

19 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), h. 71. 

20 Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, Jurnal Tahkim, Vol. IX No.1 

Juni 2013, h.13   
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individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkapan "daerah tertentu” 

menunjuk kepada urf'amm. Contohnya ialah: 

a. Mudārabah, yang menjadi urf masyarakat Baghdad; 

b. Qirâd, yang menjadi urf masyarakat Hijaz; 

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

d. Bai’u al-Istisnâ’, yang menjadi urf masyarakat Hijaz21 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka urf dapat bermacam-macam, sesuai 

dengan kondisi daerah/wilayah dan bagaimana konvensi masyarakatnya. Dengan 

demikian, kebiasaan masyarakat Indonesia dapat berbeda dengan kebiasaan 

masyarakat Cina, Amerika, Arab, dan sebagainya. Sebagai contoh dapat 

dikemukakan ialah budaya (kebiasaan) menutup kepala bagi laki-laki pada 

masyarakat negeri-negeri Timur dianggap sebagai muru'ah (kesopanan yang 

tinggi), terutama bagi ulamanya. Sebaliknya, pada masyarakat negeri-negeri Barat, 

budaya semacam itu tidak berlaku.22 

Dilihat sepintas, seakan-akan ada persamaan antara ijma' dengan urf, karena 

keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang 

menyalahinya. Perbedaannya ialah pada ijma' ada suatu peristiwa atau kejadian 

yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan 

menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. 

Sedangkan pada urf terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian 

seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. 

Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka 

mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga 

merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada ijma', 

 

21 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013), h. 87. 

22 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. I; Semarang: Dina Utama 

Semarang Toha Putra Group), h. 30-31. 
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hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada ijma', masyarakat 

melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang 

pada urf, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya 

dan memandangnya baik.23 

Urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di 

antara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang cerdik cendikiawan atau 

para mujtahid. Sedangkan di dalam Ijma' kesepakatan hanya terjadi di kalangan 

para mujtahid saja. Apabila urf ditentang oleh sebagian kecil manusia tidaklah 

membatalkan kedudukannya sebagai urf. Adapun dalam ijma, apabila tidak 

disetujui oleh seorang mujtahid saja, sudah tidak bisa dianggap sebagai ijma' lagi.24 

3. Macam-macam Urf 

a. Urf dari Segi Jangkauannya 

Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti di kemukakan 

Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam: 

1) al-'Urfal-'Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari 

berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di 

beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli 

kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan 

kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tapa 

menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang 

digunakan. 

2) al-'Urfal-Khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku 

pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak 

 

23 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

h. 81-82. 

24 Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih (Cet. IV; Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 128.   
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dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada kuda, dan menganggap 

catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah 

dalam masalah utang piutang. 

b. Urf dari segi keabhasannya 

Di samping pembagian di atas, urf dibagi pula kepada: 

1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan 

suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak 

pula sebaliknya misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri 

belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima 

maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon 

istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar. 

2) Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat 

kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, 

menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi 

upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi 

pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.25 

c. Urf  Dari segi apa yang dibiasakan 

1) 'Urf Qauli  

 Adat dalam ucapan atau urf qauli, yaitu kebiasaan dalam menggunakan 

suatu kata dalam bahasa, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau 

ungkapan dan ucapan tertentu.26 Urf qauli juga dapat diartikan sebagai perkataan, 

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

 

25 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h.155. 

26 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, h.223.  
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laki-laki dan anak perempuan, Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan 

dengan laki-laki saja.27   

2) Urf fi’li 

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

perbuatan. Misalnya jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad 

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

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

beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka 

syara' membolehkannya.28 

4. Syarat-syarat Urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum 

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa 

dijadikan landasan hukum, yaitu: 

a. Urf itu harus termasuk urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan 

ajaran al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.29 

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

mayoritas penduduk negeri itu. 

c. Tidak mendatangkan kemundharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal.30 

d. Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan 

kepada urf. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada 

ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai 

pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam 

 
27 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

h.82. 

28 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 73. 

29 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, h.152. 

30 Zuhdi Masjfuk, Pengantar Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Hajimasagung, 1990). 
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pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal 

itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah 

ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah. 

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

urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk 

tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah 

ketegasan itu, bukan urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri 

belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orangtuanya sebelum 

melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat 

bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada 

persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang 

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. 

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

menunjukkan bahwa urf tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.31 

Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah 

mendarah daging pada perilaku masyarakat. 

Para ulama ushul fiqh, menyatakan bahwa suatu urf baru dapat menjadi 

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

syarat sbb: 

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

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

kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh 

mayoritas masyarakat tersebut.32 

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

Fiqhiyah, h. 142. 

 32 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 156.  
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b. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya 

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

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

terdapat kaidah ushuliyyah yang menyatakan: 

 لَاعِبْْةََ للِْعُرْفِ الطَّارئِِ 
 Maksudnya: 

Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap   
kasus yang telah lama. 33 

c. Urf itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas34. 

Syarat ini mempunyai kedudukan penting dalam kegiatan muamalah. 

d. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, serta tidak bertentangan dengan dalil 

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

memperkuat terwujudnya urf yang sahih karena bila urf bertentangan dengan 

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

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

sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 

'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan urf bisa 

diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang 

dihadapi.35 Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash 

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

kesulitan.36 

 

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

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

h. 238.  

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

 36 A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam 

(Cet.10; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 89.  



26 
 

 
 

e. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap urf tersebut.37 

f. Urf harus berlaku terus-menerus, yang dimaksud dengan terus-menerus 

berlakunya urf ialah bahwa urf tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa 

kecualinya, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya urf ialah 

bahwa urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa.  

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

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

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

kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Oleh karena itu Ibnu Nujaim berkata 

sebagai berikut:  

دُا السَّابِقُ  قَارنُِ 
ُ
اَهُوَاْلم اِنََّّ اْلَالْفَاظُ  عَلَيْهِ  تَََمَّلَ  الَّذِي  تَاَخِ روَِلِذَلِكَ   الَْعُرْفُ 

ُ
اْلم  قاَلُوْالَاعِبْْةََ   وْنَ 

   بِِلْعُرْفِ الطَّارىِْ 
Artinya: 

Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah urf yang menyertai dan mendahului, 
bukan urf yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: 
"Tidak ada pertimbangan terhadap urf yang datang kemudian".38 

h. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan urf. Penetapan hukum 

berdasarkan urf dalam hal ini termasuk dalam berdasarkan kesimpulan 

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

dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut.39 

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

sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, urf bukan dalil yang berdiri sendiri. 

Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk 

ijma' maupun maslahah. Urf yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka 

 

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

38 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 95-96.  

 39 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 97.  
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telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima 

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

meskipun berbentuk ijma' sukuti.40 

5. Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan Urf 

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

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

 الَْعَادَةُمَُُكَّمَة  
 Maksudnya: 

 Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum41 

اُْلَأحْكَامِ  لَايُ نْكَرُ  اِْلَأزْمِنَةِوَاْلَأمْكِنَةِ  تَ غَيْر بتَِ غَيْر   
Maksudnya: 

Tidak diingkari perubahan hukum disebakan perubahan zaman dan tempat42  

عْرُوْفُ 
َ
شَرْطاً  عُرْفاًكَالْمَشْرُوْطِ  الم  

Maksudnya: 

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

بِِلنَّصِ  كَالثَّابِتِ  بِِلْعُرْفِ  الثَّابِتُ   
Maksudnya: 

Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash 
(ayat dan atau hadits). 43 

بِِاَ الْعَمَلُ  حُج ةُيََِبُ  النَّاسِ  إِسْتِعْمَالُ    
 

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

120.  

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

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

42 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 143 

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

80-88. 
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Maksudnya: 

Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal 
dengannya 44 

Dasar hadis: Sabda Nabi saw. 

عْقُوْلِ  حُكْمِ  عَلي عَلَيْهِ  الَْعَادَةُمَااسْتَمَرَّالنَّاسُ 
َ
مَرَّةًبَ عْداخُْرى الِيَْهِ  وَعَادُوْا اْلم   

Artinya: 

Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah (HR 
Ahmad dari Ibnu Mas'ud). 45 

الْعُرْفِ  اِلَ  فِيْهِ  اللرغَةِيُ رْجَعُ  وَلَافِْ  فِيْهِ  لَهُ  مُطْلَقًاوَلَاضَابِطَ  السرعُْ  مَاوَرَدَبِهِ  كُلر   
Artinya: 

Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan 
dalam agama, serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf. 
(Abdul Hamid Hakim, 1956: 84).46 

6. Pandangan ulama terhadap ‘Urf sebagai dalil hukum Islam    

a. Kalangan Hanafiyyah 

Madzhab Hanafiyyah mempunyai anggapan umum bahwa adat kebiasaan 

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

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

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

sebagai pijakan dalil dalam proses penetapan hukum. Pandangan madzhab 

Hanafiyyah seperti ini dapat tercermin dalam penentuan hukum-hukum transaksi 

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

verbal), bai' alistishna' (jual beli barang pesanan) dan lain-lain. Madzhab ini 

 

44 Ahmad Sanusi dan Sohari. Ushul Fiqh. (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

h. 84. 

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

Fiqhiyah), (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 140-141. 

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

Fiqhiyah), h. 143 
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memperbolehkan kedua jenis transaksi ini karena dianggapnya sudah begitu 

mentradisi di kalangan masyarakat serta tidak menyalahi prinsip-prinsip umum 

keadilan dalam transaksi jual beli menurut pandangan syari'at.47 

b. Kalangan Malikiyyah 

Madzhab Malikiyyah juga menerapkan kaidah fiqh yang dibangun kalangan 

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

sesuatu yang dipersyaratkan oleh pihak-pihak yang terlibat transaksi.  

c. Kalangan Syafi'iyyah 

Imam Syafi'i, dalam pengembaraan ilmunya pernah meninggalkan pendapat 

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

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

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

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

pengembaraan beliau. 

Dalam literatur madzhab ini, sering kita temukan diktum-diktum fiqh yang 

didasarkan pada urf. Bahkan Izzuddin bin Abd. al-Salam, salah seorang juris 

terkemuka madzhab ini, dalam sebuah karyanya menulis sub bab khusus tentang 

ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan pada dalil urf.  

d. Kalangan Hanabilah 

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

menyebutkan bahwa perubahan fatwa bisa terjadi lantaran ada perubahan waktu, 

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

"warna" penggunaan dalil urf sebagai dasar pijakan hukum-hukum yang dibangun 

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

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

 

47 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekontruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama 

Universal, (Yogyakarta; LkiS, 2004),  h. 119.  
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yaitu jual beli dengan tidak menggunakan ungkapan verbal semisal “saya membeli” 

dan “saya menjual" dari kedua belah pihak.  

Penggunaan dalil urf oleh para juris sepanjang sejarah pembentukan hukum 

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

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

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

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

(penebaran rahmat bagi seluruh alam), dan lain-lain. Selagi urf tidak mengalami 

kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu dan ia mengacu pada prinsip-prinsip 

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

mengabaikanannya sebagai salah satu sumber hukum yang berasal dari logika.48 

7. Urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum Islam 

a. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan Urf 

Sebagai adat kebiasaan, urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu 

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

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

mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk 

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

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-

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

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

berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi 

seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami urf yang berlaku dalam 

 

48 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum  Barat (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), h. 59-64.  
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masyarakat. Dengan memahami urf yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan 

kehilangan sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa hukumnya.49 

b. Hukum Urf Shahih 

Urf yang shahih, wajib dipelihara dalam pembentukan  hukum dan dalam 

peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan 

hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. 

Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang 

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

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

bertentantangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.  

Urf mendapat pangakuan di dalam syara'. Imam banyak mendasarkan 

hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para 

pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan 

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

yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan 

urf.   

Hukum yang didasarkan atas urf dapat berubah dengan perubahannya pada 

suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan 

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

fuqaha mengatakan : "Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa 

dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil". 

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

sendiri. Urf termasuk dari memelihara mashlahah mursalah. Sebagaimana ia 

diperhatikan didalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam 

menginterpretasikan nash-nash. Ia dapat dipergunakan untuk mentakhshishkan 

 

 49 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 215.  
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lafazh yang 'am (umum), dan membatasi terhadap yang mutlak50. Di antara para 

ulama ada yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”. 

Begitu juga urf menurut syara' mendapat pengakuan hukum.51 

c. Hukum Urf Fasid 

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

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

Dalam Undang-undang positif, urf yang bertentangan dengan undang-undang tidak 

diakui, tetapi dalam contoh akad tersebut dianggap dharurat atau sesuai dengan 

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

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

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

jika tidak termasuk dharurat atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan 

batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka urf tidak diakui.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. I; Semarang: Dina Utama Toha Putra 

Group, 1994), h. 124-126.  

51 Minhajuddin, dkk, Ushul Fiqh, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 103-104.  

52 Rachmat Syafi’i,  Ilmu Ushul Fiqih (Cet. IV; Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.129-

131. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Adat Paerangngi Tuju Bangngina 

1. Adat Paerangngi Tuju Bangngina 

Budaya lokal di Indonesia tercermin dari keragaman budaya dan adat 

istiadat dalam masyarakat. Suku bangsa Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, 

Batak, Minang, Timor, Sasak, Papua, Maluku, dan Bugis-Makassar memiliki adat 

istiadat dan bahasa yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa tersebut tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. Keadaan geografis yang terisolir 

menyebabkan penduduk setiap pulau mengembangkan pola hidup dan adat istiadat 

yang berbedabeda, serta bahasa daerah yang berbeda pula. Namun demikian, semua 

bahasa daerah dan dialek itu sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu 

bahasa dan budaya Melayu Austronesia.53 

Kematian selalu bersifat individual, namun memiliki akibat yang bersifat 

sosial atau individual kolektif. Upacara kematian selalu melibatkan masyarakat. 

Tidak ada ritual upacara kematian yang dilakukan secara individual. Ritual ini 

umumnya memiliki ciri yang serupa, yaitu berkumpul, berdoa dan makan. 

Solidaritas yang menjadi karakter orang Indonesia tampak begitu mewarnai tradisi 

ini. Kegemaran berkumpul, baik dalam acara suka maupun duka, menampilkan jati 

diri orang Indonesia.  

Kematian, sebagaimana karakter ritual lainnya, tidaklah dipandang sebagai 

sekedar peristiwa individual. Kematian dianggap sebagai sebuah peristiwa penting 

yang mempengaruhi semua yang hidup. Kematian dianggap sebagai pintu masuk 

ke dalam kehidupan akhirat di mana seseorang akan mempertanggung jawabkan 

seluruh perbuatan selama hidupnya di dunia. Kematian merupakan pintu masuk 

perjumpaannya dengan Tuhannya, dalam keadaan diridhoi atau dimurkai-Nya. 

 

53 Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 199-203. 

Ralph Linton, The Cultural Background Personality, diterjemahkan oleh Fuad Hasan, Latar 

Belakang Kebudayaan Dari Pada Kepribadian (Jakarta: Jaya Sakti, 1962), h.29. 



34 
 

 
 

Sehingga di Gowa seseorang yang meninggal mendapatkan perhatian yang sangat 

tinggi.54 

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut 

juga dengan ritus. Menurut Preusz, ritus atau upacara religi akan bersifat kosong 

dan tak bermakna, apabila tingkah laku manusia didalamnya didasarkan pada akal 

rasional dan logika, tetapi secara naluri manusia memiliki suatu emosi mistikal 

yang mendorongnya untuk berbakti kepada kekuatan yang tinggi olehnya tanpak 

konkrit disekitarnya, dalam keteraturan dari alam, dan kedahsyatan alam dalam 

hubungannya dengan masalah hidup dan maut 

Paerangngi tuju bangngina merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat 

Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang di dalamnya 

terdapat perpaduan antara adat dan agama Islam, adat Paerangngi Tuju Bangngina  

dilaksanakan setelah tuju hari meninggalnya seseorang, masyarakat percaya bahwa 

roh orang yang meninggal akan tetap tinggal dirumahnya hingga adat paerangngi 

tuju bangnginna dilaksanakan dalam pelaksanaannya terdapat serangkaian ritual 

adat seperti pemotongan hewan, mempersiapkan barang dan makanan yang 

dipercaya akan menjadi bekal bagi roh orang yang meninggal serta pelaksanaan 

ritual pembersihan rumah dan masih banyak lagi tahapan lainnya. 

2. Adat Kematian Di Sulawesi Selatan 

a. Angalle Allo Di Makassar 

Dalam suku Makassar khususnya kabupaten Gowa di daerah Desa Taeng, 

di kenal dengan tradisi Angalle Allo. Tradisi Angalle Allo merupakan suatu tindakan 

atau prosesi yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun temurun setelah 

adanya kematian. Tradisi yang dianggap penting dan bahkan dianggap wajib oleh 

 

54 Ari Abi Aufa, Memaknai Kematian Dalam Upacar Kematian di Jawa 1, no.1 (2017): 

h.2.  
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masyarakat setempat ini, dirangkaikan dalam memperingati hari kematian dalam 

hitungan hari-hari tertentu yakni 7 hari,40 hari dan 100 hari.55 

Partisipasi masyarakat dalam tradisi Angalle Allo ini dipengaruhi oleh 

pemahaman terhadap nenek moyang terdahulu yang beranggapan bahwa jika tradisi 

ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat gangguan atau hal-hal yang tidak 

diinginkan dari orang yang telah meninggal tersebut seperti kesurupan atau bahkan 

sakit, adapun jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat hujatan dari 

masyarakat setempat. 56 

Prosesi adat ini dirangkaikan dengan menyuguhkan makanan dan minuman 

serta pembakaran dupa dengan tujuan mengirimkan makanan tersebut kepada orang 

yang telah meninggal, dengan melalui perantara seorang ahli yang disebut guru. 

Hal ini yang menimbulkan kemudaratan terhadap masyarakat setempat dalam hal 

ekonomi yang terbilang cukup untuk kehidupan sehari-hari dan dari segi waktu. 

Pada hari ketujuh tradisi Angalle Allo yang dilaksanakan di Desa Taeng, Kecamatan 

Pallangga, Kabupaten, Gowa maka diwajibkan bagi keluarga yang ditinggalkan 

untuk menyembelih seekor kambing bahkan bagi mampu biasanya menyembelih 

seekor sapi. 57 

b. Bilang Bangngi (Menghitung Malam) Di Kajang 

Setelah semua prosesi penyelenggaraan jenazah telah selesai, keluarga atau 

kerabat terdekat berkumpul kerumah duka untuk melakukan kesepakatan dalam 

 

55 Eviyanti Hafid, Azman “Tradisi Angngalle Allo Pasca Kematian Perspektif Sadd Dzariah 

(Studi Kasus Di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)” Shautuna: Jurnal Ilmia 

Mahasiswa Perbandingan Mazhab. https: //journal.uin alauddin.ac.id /index.php/shautuna/ 

article/view/14903 (21 Agustus 2022). 

56 Eviyanti Hafid, Azman “Tradisi Angngalle Allo Pasca Kematian Perspektif Sadd Dzariah 

(Studi Kasus Di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)” (21 Agustus 2022). 

57 Eviyanti Hafid, Azman “Tradisi Angngalle Allo Pasca Kematian Perspektif Sadd Dzariah 

(Studi Kasus Di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)” (21 Agustus 2022) 
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kegiatan memperingati hari kematian, mulai dari 3 hari kematian, 7 hari kematian, 

14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 hari, 80 hari hingga keseratus hari kematian. 58 

Satu hari setelah kematian dimana keluarga mendatangi kuburan selama 3 

kali dalam sehari yaitu pagi, siang dan sore harinya untuk menziarahi yang 

didampingi oleh tupparenta tumate selama tiga hari berturut-turut. Makna yang 

terkandung dalam ritual ini yaitu menzsiarahi atau tidak dilupakan begitu saja serta 

dibacakan do’a untuk keselamatan yang dipandu oleh tupparenta tumate. bahkan 

pada bilang bangngi atau acara ritual, maupun pesta kematian tersebut yang 

dilaksanakan pada acara yang sudah di tetapkan, masih tetap menjalankan atau 

mendatangi kuburan untuk diziarahi selama menjelang magrib untuk menyalakan 

lilin didekat kuburan. Disamping itu diadakan pula takziah selama tiga hari 

berturut-turut. Para tetangga da kerabat dekat datang membawa makanan ataupun 

lainnya sebagai bentuk sumbangan untuk menjamu tamu yang hadir dalam acara 

takziah. 59 

c. Adat Mattampung Di Kecamatan Ajangngale Kabupaten Bone 

Adat Mattampung merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat desa 

lebbae sejak zaman nenek moyang, mattampung dalam bahasa Indonesia berarti  

pemasangan batu nisan yang permanen, yang di sertai pemotongan sapi atau kerbau 

yang diniatkan pahalanya kepada almarhum, yang dilaksanakan oleh keluarga 

almarhum yang nantinya dagingnya disantap bersama dalam acara pembacaan doa 

dan shalawat dan untuk menjamu tamu-tamu yang datang kerumah duka untuk ikut 

bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah swt agar almarhum di terima 

disisinya. Pada dasarnya, syariat islam dari masa awal banyak menampung dan 

 

58 Hadija, “Integrasi Budaya Islam Pada Tradisi Upacara Adat Kematian Di Masyarakat 

Kajang” Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora Uin Alauddin, 2018), h.39. 

59 Hadija, “Integrasi Budaya Islam Pada Tradisi Upacara Adat Kematian Di Masyarakat 

Kajang” Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora Uin Alauddin, 2018), h.39. 
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mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tardisi itu tidak 

bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan 

menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi 

secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. 60 

Acara adat mattampung yang dilaksanakan untuk orang tua yang telah 

meninggal, merupakan simbol penghormatan anak kepada orang tua, dikarenakan 

itu disetiap pelaksanaan upacara khususnya peringatan hari kematian selalu disertai 

pembacaan doa dengan membakar dupa dan kemenyang. Kemenyang memiliki 

wangi yang menurut masyarakat disukai oleh malaikat, dengan membakar 

kemenyang masyarakat berharap malaikat malaikat datang dan mendengarkan doa 

yang dipanjatkan dan menyampaikan kepada sang pencipta sehingga doanya akan 

dikabulkan.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Ilhamzyah Sandrang, “Adat Mattampung Di Desa Lebbae Kecamatan Ajangngale 

Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam)” https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.p hp/qadau 

na/index (02 September 2022). 

61 Ilhamzyah Sandrang, Adat Mattampung Di Desa Lebbae Kecamatan Ajangngale 

Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam)” https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.p hp/qadauna/ 

index (02 September 2022). 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.p%20hp/qadau%20na/index%20(02
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.p%20hp/qadau%20na/index%20(02
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.p%20hp/qadauna/%20index%20(02
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.p%20hp/qadauna/%20index%20(02
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C. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Sering seorang menyamakan istilah hukum Islam dengan syari’at atau fiqh. 

Padahal bila kita cermati lebih dalam akan jelas pengertian dan perbedaan masing 

masing serta cakupan bahasannya.62 

Sebenarnya, istilah Hukum Islam tidak dijumpai dalam al-Qur'an maupun 

hadis Nabi saw. Dua sumber hukum Islam ini hanya menggunakan istilah syariat 

yang secara bahasa berarti jalan yang lempang, jalan yang dilalui air terjun.63 Ia 

juga berarti jalan setapak menuju ke sumber air atau ke tempat orang mengambil 

air minum dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata. Kata ini juga berarti jalan 

menuju sumber air sebagai sumber kehidupan yang harus diikuti, atau jalan 

kehidupan. Para ahli berpendapat bahwa istilah hukum Islam adalah khas Indonesia 

sebagai terjemahan dari syariat atau hukm al-syar'iy.64 

Maksud dari istilah hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki 

keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi 

sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam). Namun demikian, tidak menutup 

kemungkinan untuk digunakan dalam pidana Islam, yang juga akan diterapkan 

dalam kehidupan masyarakat Islam, baik secara daerah atau lokal maupun secara 

nasional.65 

Dari beberapa uraian diatas, untuk lebih mengkongkritkan pengertian 

hukum Islam tersebut, ada beberapa pendapat yang menyangkut pengertian hukum 

Islam, antara lain: 

 

62 H. Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Stih Iblam, 2004), h.10. 

63 TM. Hasbi Ashshiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 7. 

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

h. 24 

65 Supardin, Hukum Islam Di Indonesia, (Gowa: Alauddin University Press,2021), h.20. 
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a) Menurut Ahmad Rifiq istilah hukum Islam adalah terjemahan dari al-Fiqhi al-

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

didalam wacana hukum Barat digunakan istilah Islamic law.66 

b) Menurut teori klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad 

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

diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hukum Islam merupakan sistem 

ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, 

mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya.67 

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

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang 

diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. T. M 

Hasbi ash-Shiddieqy memberikan pengertian hukum Islam sebagai koleksi daya 

upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.68 

d) Menurut A. Wasit Aulawi, hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki 

keterikatan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amaliy berupa 

interaksi sesama manusia, selain jinayat/pidana Islam.69 

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 

manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan 

manusia yang berlaku secara universal atau relevan pada setiap zaman, waktu, dan 

ruang.70 

 

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

h. 3.  

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

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

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

Angkasa Raya, 1993), h. 16.  

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

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

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

h. 6.  
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Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari 

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

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

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

adalah kata syariat Islam.  

Syariat Islam, baik secara makro yang mencakup akidah, syariat praksis 

(amali), dan akhlak, maupun secara mikro, yaitu hukum Islam atau fikih diketahui 

dan digali dari sumber dan dalil syariat melalui metodologi yang kemudian disebut 

dengan ilmu usul fikih (usul al-fiqh). Dinamikan hukum Islam jelas ditunjang oleh 

gerak pemanfaatan kaidah-kaidah hukum Islam baik kaidah usuliyyah maupun 

furu‟iyyah atau fiqhiyyah.71 

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata 

hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata 

syarî’ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam 

merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.72 Istilah ini kemudian 

menjadi populer.  

hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama 

Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh 

Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia 

dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, 

hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia 

dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam 

 

71 Hardiana Iskandar, Abdul Halim Talli “Filosofu Pandangan Mistik Kasipalli Perspektif 

Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa” Shautuna: Jurnal Ilmia Mahasiswa Perbandingan Mazhab. https://journal3.uin-

alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14904 (29 Agustus 2022). 

72 Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14. 

https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14904
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14904
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sekitarnya.73 Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin 

Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul 

tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti 

untuk semua yang beragama islam.74 

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

ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi di antaranya 

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

تَ عَاف بِِفَْ عَالِ الْمُكَلَفِيَْْ طلََبَاأوْتََْيْااوَْوَضْعَا
َ
 خِطاَبُ للََِّّ الم

Artinya:  

Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf 
yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah 
terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan 
larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau 
menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu 
hukum.75 

2. Sumber-sumber Hukum Islam 

Al-Quran adalah wahyu Allah Swt. yang merupakan mukjizat yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum (sumber Naqli) 

dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah. 

al-Quran adalah kitab suci Agama Islam. Allah Swt. menurunkan al-Quran untuk 

dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan 

segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangannya. Sumber pokok hukum 

Islam adalah al-Quran dan sunah Rasul. Sumber syarak, banyak ahli hukum yang 

membagi sumber hukum Islam menjadi dua kategori penting.  

 

73 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 

Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10 

74 Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou 

El Fadl)”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. 

75 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta; Pustaka Firdaus , 1994), h. 26.  
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Sumber Pokok, yaitu: 

a. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam 

b. Sunah yaitu hadis-hadis Nabi yang asli 

c. Ijma' yaitu kesatuan pendapat atau persamaan pendapat 

d. Qiyas yaitu keputusan dengan memakai analogi ahli hukum. 

Sumber Pelengkap, meliputi: 

a. Al-Istihsan, yakni penyimpangan terhadap nash tertentu dari aturan yang 

pertama pada aturan lain karena alasan hukum yang lebih relevan bagi 

penyimpangan tersebut. 

b. Al-Istilah, yaitu ketentuan yang belum terjadi lebih dahulu karena kemauan 

masyarakat luas, yang tidak di tunjukan oleh al-Quran maupun sunnah. 

c. Al-urf, yaitu kebiasaan atau adat suatu masyarakat tertentu, baik perkataan 

atapun perbuatan/tindakan.76 

3. Karakteristik dan Tujuan Hukum Islam 

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

dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. 

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

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

hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash bersifat umum. 

c) Hukum Islam dibagi menjadi: 

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

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

 

76 Palmawati Tahir, Dini Handayani, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 18. 
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2. Hukum wadh’i yaitu hukum yang mengandung sebab syarat halangan 

terwujudnya hukum.77 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, krakteristik yang terkandung dalam hukum 

Islam ada lima, yaitu : 

1. Sempurna 

Kesempurnaan dalam hukum Islam dilihat dari syari'at Islam yang 

diturunkan dalam bentuk umum dan permasalahannya yang bersifat global. 

Penetapan al-Qur’an mengenai hukum dalam bentuk global dan simple 

dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad 

sesuai tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Adapun 

mengenai hukum-hukum yang lebih terperinci, hukum Islam hanya menetapkan 

kaidah dan memberikan patokan dasar secara umum. Penjelasan dan perinciannya 

diserahkan pada ijtihad para ulama fiqh (mujtahid). Oleh karena itu, dengan 

menetapkan patokan dasar umum tersebut, maka hukum Islam dapat benar-benar 

menjadi petunjuk yang universal dan dinamis yang bisa diterima pada semua tempat 

dan waktu. Dengan sifat seperti itu, hukum Islam berguna dan berlaku untuk 

sepanjang zaman. 

2. Universal 

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

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

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

Islam ini sesuai dengan pemilik hukum, yaitu Allah yang kekuasaannya tidak 

terbatas, sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 107 

 وَمَاأرَْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحَْْةًل لِْعَلَمِيَْْ 
 

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

Almaida Makassar, 2017), h. 14-15.  
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Terjemahnya : 

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

semesta alam.78 

3. Bersifat elastis dan di namis 

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

lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan kehidupan jasmani dan 

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

statis, kaku, dan memaksa, tetapi memberikan kaidah dan patokan dasar yang 

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

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

dan berkembangnya proses ijtihad. Proses ijtihad ini mengindikasikan bahwa 

hukum Islam elastis dan dinamis serta berlaku dan diterima oleh semua situasi dan 

kondisi. 

4. Bersifat ta’abbudi dan ta’aqquli 

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

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

yang di dalamnya terkandung sifat ta’aqquli, yakni bersifat duniawi yang 

maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Manusia dapat melakukannya 

dengan bantuar nalar dan pemikirannya. 

5. Bersifat sistematis 

Syari'at Islam bersifat sistematis adalal mencerminkan sejumlah doktrinnya 

bertalian antara satu dengan lainnya secara logis. 

Sementara Abdul Ghofur mengemukakan karakteristik hukum Islam 

sebagai berikut:  

 

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

Serangkai, 2014), h. 100.  
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1) Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam sehingga hukum Islam 

bersumber dari agama Islam, dan tidak mungkin bertentangan dengan 

agama Islam.  

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

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

terlepas dari aqidah dan akhlak. 

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

oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri dari dua aspek. 

Pertama, syari'ah sebagai ketentuan yang final, stagnan dan pasti. Kedua, 

fiqih sebagai ketentuan yang dapat diperbaharui, dinamis dan zhanni yang 

menjadi antisipator atas perkembangan zaman. 

4) Hukum Islam ditemukan dan digali dengan menggunakan metode ushul 

fiqih. 

5) Hukum Islam mengatur manusia sebagai individu sekaligus mengatur 

manusia sebagai bagian dari masyarakat. 

6) Hukum Islam diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim berdasarkan 

pada kerelaan pada dirinya untuk menjalankannya atau dapat dikatakan 

bahwa berlakunya hukum Islam pada muslim adalah berbanding lurus 

dengan kondisi keimanan umat. 

7) Hukum Islam eksistensinya adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. 

Hukum Islam menghormati manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga serta 

memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. 

8) Hukum Islam berlaku dengan mendasarkan pada tingkatan kemaslahatan. 

Yakni untuk menjamin terpenuhinya kemaslahatan daruriyat, mewujudkan 

kemaslahatan hajiyat dan terlaksananya kemaslahatan tahsiniyat. 
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9) Hukum Islam selalu mendahulukan kewajiban daripada hak dan 

mendahulukan amal daripada pahala. 

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

talkifi terdiri dari lima kaidah yang dikenal dengan al-ahkam al-khamsah, 

yakni wajib/fardhu, sunnat, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum 

wad'i terdiri dari sebab, syarat dan halangan (mani') untuk terwujudnya atau 

terlaksananya suatu hukum.79 

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

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

sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan 

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

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

berlaku universal, mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi. Meskipun demikian, hukum Islam mempunyai sifat dan karakteristik yang 

berbeda dengan hukum budaya, yaitu: 

1) Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. 

Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak 

mendapat pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu 

kemaksiatan yang pelakunya akar dibalas dengan siksaan di akhirat. 

2) Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang. 

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

mendorong menganjurkan melakukan perbuatan ma’ruf (baik) serta 

melarang perbuatan mungkar dan segala macam kemudharatan. 

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

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

 

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

Indonesia) Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 36-37.  
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suci, berjiwa tinggi serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung 

jawab.80 

Sementara Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa karakteristik hukum 

Islam antara lain:  

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

undangannya tidak tertandingi. Syari'at Islam bukan hanya mengatur urusan 

duniawi semata atau akhirat semata, melainkan mengatur keduanya. 

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

memperhatikan aspek rabbaniyah melainkan juga aspek etis (akhlaqiyah). 

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

dengan membatasi pertimbangan akal dalam menjaga tatanan dan sistem 

suatu masyarakat. 

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

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

adalah mempertimbangkan kondisi darurat yang kadang terjadi dalam 

kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun kelompok. 

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

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

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

Syari'at Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa 

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

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

semua individu dengan teratur dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan 

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

menghancurkan. 

 

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

Pen Gema Insani Press, 1996), h. 86.  
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6) Hukum Islam bersifat komprehensif (syumul), keistimewaan syari'at Islam 

yang lain adalah sifatnya yang komprehensif, mengatur seluruh aspek 

kehidupan.81 

Beranjak dari karakteristik tersebut mengantarkan pada persepsi lanjutan 

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

sehingga telah nampak fleksibilitas ataupun stagnasi pemikiran sekitar hukum 

Islam. Kecermatan dalam mengekstraksi hukum Islam menjadi legal formal 

memungkinkan membuahkan hal baru yang pada prinsipnya sesuai dengan karakter 

hukum Islam.  

Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, 

kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh 

karena itu Ahmad Azhar Basyir merinci tujuan hukum Islam menjadi tiga 

kelompok. yaitu; pertama pendidikan pribadi, dimana hukum Islam mendidik 

pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber 

keburukan yang akan merugikan pribadi lain; kedua, menegakkan keadilan, dimana 

keadilan yang harus ditegakkan yang meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan 

hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia, ketiga, memelihara kebaikan hidup, 

maksudnya semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara 

dengan baik yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tertier (pelengkap). Kepentingan 

yang diperlukan oleh manusia mutlak harus dilindungi, sebab apabila dibiarkan 

 

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

Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 12-19.  
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berjalan dengan sendirinya, maka akan mendatangkan kerusakan kepada manusia 

dalam menjalani kehidupan.82 

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dipahami dari dua segi, yaitu segi 

pembuat hukum Islam itu sendiri (Allah dan Rasul-Nya) dan segi manusia menjadi 

pelaku dan pelaksana hukum Islam. 

Terhadap segi pembuat hukum Islam (Allah dan Rasul-Nya) sebagaimana 

Mohammad Daud Ali mengemukakan tujuan hukum Islam adalah : 

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, 

sekunder dan tertier, yang dalam literatur Islam disebut daruriyyat, hajjiyat dan 

tahsiniyyat. Kebutuhan primer itulah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau 

dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia 

benar-benar terwujud, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan 

mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Apabila aturan itu 

diabaikan maka akan mengancam eksistensi harta. Kebutuhan sekunder adalah 

kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti syariat 

dibolehkannya jual beli salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak 

mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit kegiatan jual beli. 

Kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifat primer dan 

sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam 

masyarakat, seperti ketentuan menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat 

 

82 Fatimah, Studi Kritis Terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam 

Sistem Hukum Nasional, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.26. 



50 
 

 
 

kaitannya dengan etika bisnis, dimana akan berpengaruh kepada syah tidak jual 

beli.83 

Kedua, untuk diataati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ketiga, agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia 

wajib meningkatkan ke-mampuannya untuk memahami hukum Islam dengan 

mempelajari ushul figh yaitu dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam 

sebagai metodologinya, maka tujuan hakiki hukum Islam adalah tercapainya 

keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.84 

4. Ciri-ciri Hukum Islam 

Berdasarkan penelitian para ulama dapat disimpulkan ciri-ciri hukum Islam 

sebagai berikut: 

a. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (al-Qur'an dan As Sunnah)  

b. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq Pembalasan 

yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah dunia dan akhirat 

c. Tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jama' ah 

d. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman 

dan tempat 

e. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia, baik hukum 

Romawi maupun hukum lainnya. 

 

83 Fatimah, Studi Kritis Terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam 

Sistem Hukum Nasional, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.27. 

84 Fatimah, Studi Kritis Terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam 

Sistem Hukum Nasional, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.28. 
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f. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup (rahmat bagi 

alam semesta)  

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

bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan hadits), sedangkan fiqih adalah hasil 

pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan hadits 85 

h. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu: 1) Hukum ibadah, dan 2) 

Hukum muamalah dari arti luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah 

sempurna dan hukum muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk 

dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke 

masa. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal daripahala 

Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 1) Hukum taklifi, yaitu ahkamul hamsah 

(hukum yang lima), yaitu mubah (jaiz.), sunah, makruh, wajib dan haram, 2) 

hukum wadh'i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi 

atau terwujudnya hubungan hukum manfaatnya, tahap kedua turun surah an- 

Nisa ayat 43. Ayat ini melarang sholat dalam keadaan mabuk dan tahap ke tiga 

turn surah Al-Maidah ayat 90, tahap ini adalah tahap pelarangan atau 

pengharaman khamr.  

i. Hukum Islam bersifat universal (berlaku umum untuk umat Islam dimana pun 

berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat) dan hukum Islam 

bersifat abadi 86 

j. Hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan, rohani dan 

jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara 

keseluruhan. 

k. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak mulia islam. 

 

85 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika,2006), h.8. 

86 Hasbi Ash Shidieqie, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.156. 
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Ciri-ciri Hukum Islam tersebut dapat diketahui dari ajaran-ajaran Islam yang 

bersumber dari wahyu (al-Qur’an dan hadist). 

5. Bidang Kajian Pokok Hukum Islam 

Kajian tentang Hukum Islam mengandung dua bidang pokok: 

a) Kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat amaliah dan harus 

diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara 

sederhana disebut fiqh dengan segala lingkup pembahasannya. 

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

memproduksi perangkat peraturan yang disebut dengan ushul al-fiqh. Dalam 

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

6. Watak Hukum Islam 

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

a) Takamul (lengkap)  

b) Wasathiyyah (pertengahan) 

c) Harakah (dinamis)87 

7. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam  

Masyarakat muslim Sulawesi Selatan, eratnya hubungan adat dengan hukum 

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

syaraa hula-hulaa to adati". Artinya, adat bersendi syara' dan syara' bersendi 

adat.88 Hubungan adat dan Islam erat juga di Jawa. Hal tersebut disebabkan karena 

 

87 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, h. 27.  

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

Syarif Hidayatullah, 1987), h. 89.  
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prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

Jawa, terutama di daerah pedesaan.89 

Dalam menggambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, 

Minangkabau dan Sulawesi Selatan, para penulis Barat/Belanda selalu 

menggambarkan dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama 

(Islam). Keduanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak 

mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah 

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

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

dengan kalangan agama mereka konstruksikan dalam "pertentangan" antara hukum 

perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. 

Mereka gambarkan seakan-akan "pertentangan" itu tidak mungkin diselesaikan.90 

Receptio a contrario artinya, hukum adat baru berlaku kalau tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.91 Adat yang baik dapat dijadikan sebagai salah-

satu sarana atau cara pembentukan hukum Islam. sehingga, adat yang baik dapat 

dipandang sebagai hukum Islam. 

Selain dari apa yang telah diutarakan diatas, dapat dikemukakan bahwa 

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

masyarakat di daerah-daerah pedesaan, terutama karena penggantian keluarga besar 

dengan keluarga kecil, telah menguatkan kedudukan hukum Islam dalam 

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

tumbuh melalui pendidikan yang berkembang.   

 

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

1978), h. 97. 

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

91 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1974), h. 49.  
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Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dapat dilihat dari sudut al-

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

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

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

(anjuran) jauh lebih sempit ruang-lingkupnya jika dibandingkan dengan kaidah jā'iz 

atau mubah. 

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

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

yang tumbuh kemudian, selama tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) 

Islam. Melihat hubungan hukum adat dengan hukum Islam dari sudut pandangan 

ini, akan memudahkan kita mempertautkan adat dengan Islam, hukum adat dengan 

hukum Islam.92 

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

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

ahli hukum telah menjadikan urf atau adat sebagai salah-satu alat atau metode 

pembentukan hukum Islam.93 Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu 

patokan pembentukan garis hukum dalam Islam, yaitu : al 'adatu muhakkamat. 

Artinya, adat dapat dijadikan hukum Islam.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan 

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

telah lama berlansung di tanah air, hubungan akrab dengan masyarakat. 94 

 

 

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

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

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

Bulan Bintang, 1971), h. 479.  

94 Fauzy, Sejarah Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 101.  
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D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan alur pikir yang dapat dijadikan pijakan 

ataupun acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus 

kepada “adat Paerangngi Tuju Bangngina dalam perspektif hukum Islam di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” 

 

Kerangka Konseptual 

Adat Paerangngi Tuju Bangngina 

Makna 

Analisis Hukum Islam 

Proses Pandangan 

Masyarakat 

Hasil Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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

yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah 

ditentukan. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara lansung 

terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian ini tidak membahas tentang 

persoalan nilai atau angka melainkan menghimpun berbagai fakta yang ada di 

lapangan.1 penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) 

mengenai suatu masalah.2 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan 

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

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

masyarakat3, yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, dan situasi 

fenomena realita sosial yang menjadi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor 

penelitian kualitatif digunakan sebagai langkah penilaian suatu penelitian yang 

hasil datanya bersifat deskripstif (kata-kata tertulis dari subjek yang diamati).4 

Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik terhadap 

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

 

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

2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Press,1995), h.18. 

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

Rineka Cipta, 2013), h. 121.  

4 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1996), h. 62.  
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deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, 

sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.5  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 

khususnya di Desa Toddotoa dan Desa Julubori peneliti memilih lokasi ini karena 

masyarakat di Desa tersebut masih sangat menjaga serta pempertahankan budaya 

dan tradisi sejak dulu, selain itu karena peneliti berasal dari daerah tersebut 

sehingga lebih memahami kondisi masyarakat, pemilihan lokasi ini juga didasarkan 

pada pertimbangan bahwa adat paerangngi tuju bangngina dilakukan oleh 

Sebagian besar masyarakat sehingga memudahka penulis untuk memperoleh 

berbagai macam sumber dan referensi yang dibutuhkan guna memudahkan penulis.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Fenemonologis yaitu, suatu upaya untuk memahami tingkah 

laku setiap manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka 

bertindaknya.6 Pendekatan fenomenologi mempelajari fenomena manusia, 

dan realitas yang sebenarnya. 7 

Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan 

dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari 

pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode 

 

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

Press, 2013), h. 37. 

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

Alauddin Press, 2013), h. 177. 

7 Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, (Jakarta: Perdana Media, 2007), h. 94. 
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penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada 

abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa/meneliti 

esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. 

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

memandang bahwa agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari 

Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, 

yakni al-Qur’an dan Hadis. Dalam pendekatan teologis agama dilihat 

sebagai sebuah kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit 

pun dan bersifat ideal.8  

Normatif berpatokan pada unsur-unsur syar’i dari al-Qur’an dan hadis untuk 

dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dari berbagai pendekatan-pendekatan teologis yang ada, pendekatan 

teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya 

memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan 

sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu 

ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari 

suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan 

yang lainnya.9 

3. Pendekatan Sosiologis Pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu yang 

menggambarkan tentang keadaan masyarakat serta gejala-gejala sosial10 

lain yang saling berkaitan. serta suatu analisa terhadap keadaan masyarakat, 

dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat. 

 

 

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

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

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

9 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), h.28. 

10 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13. 
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C. Sumber Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi. Sedangkan sumber data merupakan subjek darimana 

data dapat diperoleh. Karena sifatnya adalah kajian lapangan, maka sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis data sebagai berikut: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

di lokasi penelitian atau objek penelitian.11 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai masyarakat di Kecamatan 

Pallangga khususnya Desa Toddotoa dan Desa Julubori, khususnya tokoh agama, 

tokoh adat/petinggi adat dan tokoh masyarakat/aparat desa, serta masyarakat yang 

ikut terlibat lansung dalam tradisi tersebut. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli 

memuat informasi atau data penelitian.12 Sumber yang bukan asli yang dimaksud 

di sini sebenarnya adalah sumber kedua. Data sekunder dapat diperoleh dengan 

lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan,13 

3. Data tersier 

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, 

kamus hukum, kamus lontara dan lain-lain. 

 

11 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan 

Publik dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2006), h. 122. 

12 Amirin, Tatang M, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1995) 

13 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Cet. I; Yogyakarta: 

C.V Andi Offset, 2006), h. 11. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan dibutuhkan suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi, yang menyelidiki 

suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk menjelaskan 

tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan tiga metode 

oleh peneliti yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku 

objek sasaran.14 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.15 Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, 

observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik 

secara langsung maupun tidak langsung.16 

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

observasi non pasrtisipan dalam artian peneliti mengamati masyarakat yang 

melakukan tradisi tersebut, dan memperhatikan segala hal yang erat kaitannya 

dengan adat Paerangngi Tuju Bangngina. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

 

14 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta,2011), h.10 

15 Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru,1989), hlm.84. 

16 Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES,1995), 

h. 46. 
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mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.17 Menurut Hopkins, 

wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas 

dilihat dari sudut pandang yang lain.18 

Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap 

muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 

melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara tau interviu merupakan cara 

yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara 

secara langsung dengan informen. Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya 

jawab atau mengkonfirmasikan kepada peneliti dengan sistematis (struktur). 

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya. 

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

masyarakat, tokoh adat/petinggi adat, perangkat desa lainnya, unsur akademis, dan 

elemen masyarakat yang mengetahui secara detail adat Paerangngi Tuju 

Bangngina. 

3. Dokumentasi  

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara 

memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen): metode dokumenter, 

sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini 

petugas pengumpuan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan 

pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana 

mestinya.19 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden.20 

 

17 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skrips, h.105 

18 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), h.136. 

19 Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2002), h.42-43. 

20 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skrips, h.112 
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Metode ini digunakan dalam mencari referensi tambahan untuk menguatkan 

hasil kajian. Dokumentasi/pengumpulan data21 berupa foto yang diperoleh lansung 

dari adat Paerangngi Tuju Bangngina, dan dilakukan tehnik studi dokumen yang 

merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengamati, mengkaji, dan 

mempelajari buku-buku, dokumen serta arsip yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti. 22 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

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

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.  Instrumen penelitian 

yang baik akan menghasilkan data yang valid. Penulis adalah instrumen utama 

dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan.  

Instrumen lain yang digunakan adalah: 

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

dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada saat tanya jawab atau 

dialog lansung.  

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

mempermudah proses pengumpulan data dalam bentuk tulisan untuk diolah 

lebih lanjut.  

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

percakapan atau pembicaraan dengan informan dan kamera untuk 

mengambil gambar di lapangan pada saat wawancara. 

 

 

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

22 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubugan tertentu. Adapaun langkah-langkah yang 

harus dilalui dalam analisis data adalah redusi data, display data, dan coclusion 

drawing atau verification.23 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan 

menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari 

penelitian lapangan. Dalam teknik analisis data ini terdapat tiga komponen utama 

antara lain: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari 

hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas 

agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang 

bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.24 Pada 

penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data dengan cara menyeleksi, 

menyederhanakan, dan abstraksi dari lokasi penelitian yang bersumber dari 

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. 

2. Penyajian Data (Data Display)  

Displai data (penyajian data) yang paling sering digunakan untuk penyajian 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.25 Dengan 

sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi 

 

23 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalitik Kuantitatif (Bandung: Tarsito,1999), h.127 

24 Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data 

dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif (Bandung: IKIP, 1999) h.17 

25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta,2010), h.341. 
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kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman 

terhadap data yang disajikan tersebut. Informasi berupa data yang peneliti dapatkan 

dari Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk ditarik kesimpulan dalam 

penelitian tersebut pada tahap selanjutnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian, sehingga 

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

sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.26 Sehingga menghasilkan jawaban atas 

penelitian berdasarkan hasil analisi data. Dengan demikian, analisis pengolahan 

data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil interview secara 

mendalam, kemudian mereduksi data dalam hal ini peneliti memilah data yang 

mana dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Setelah itu peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan 

implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini. 

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.27 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara 

 

26 H.B Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta, 2006, h. 113-116. 

27 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h.341. 
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sumber, teori, maupun metode atau teknik penelitian. Triangulasi terbagi menjadi 

tiga yaitu: triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori.28 

1. Triangulasi sumber data, yaitu teknik pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber. 

2. Triangulasi teknik atau metode yaitu teknik yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, 

yang digunakan dalam penelitian, misalnya membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data 

dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi.29 

3. Triangulasi Teori, yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait secara 

lansung dengan data penelitian. Teori ini berasumsi bahwa jika analisis telah 

menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari 

analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan 

pembanding atau penyaring.30 

 

 

28 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2006) 

29 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015). 

30 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian  Kualitatif, h.21. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

Gambar 4.1 Letak Kabupaten Gowa 

Sumber Data: Profil Kabupaten Gowa Tahun 2020 

a. Luas dan Batas Wilayah 

Luas dan batas wilayah administrasi Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 

1.883,33 km², atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Gowa berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu:  

1) Sebelah Utara: Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;  

2) Sebelah Timur: Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;  

3) Sebelah Selatan: Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan 
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4) Sebelah Barat: Kabupaten Takalar dan Kota Makassar. 

b. Letak dan Kondisi Geografis 

1) Posisi astronomis 

Kabupaten Gowa berada pada 119,37730 Bujur Barat dan 120,03170 Bujur 

Timur serta 5,08293428620 Lintang Utara dan 5,5773054370 Lintang Selatan.  

2) Posisi geostrategis 

 Letak Kabupaten Gowa berada pada posisi yang strategis karena berbatasan 

langsung dengan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 

merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia 

(KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki komparatif yang 

berdampak pada percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan 

perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.  

3) Kondisi/kawasan  

Kabupaten Gowa terdiri atas 2 (dua) kawasan, yakni dataran rendah dan 

dataran tinggi. Dataran rendah meliputi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Somba Opu, 

Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan, 

Bontomarannu, dan Pattalassang. Sedangkan dataran tinggi juga meliputi 9 

(sembilan) kecamatan, yaitu: Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Parigi, Tombolo 

Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu.1 

c. Topografi 

1) Kemiringan lahan  

Dari total luas Kabupaten Gowa sebesar 35,30% mempunyai kemiringan 

lahan di atas 400 yaitu di Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan 

Tompobulu. Sementara itu pada lahan yang produktif tersedia meliputi kondisi 

 

1 BPS Kabupaten Gowa, Kabupaten Dalam Angka 2020 (Gowa: BPS Kabupaten Gowa, 

2020) 
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kemiringan lahan sekitar 64,70% dari total luas wilayah berada pada kemiringan 0-

400. 

2) Ketinggian lahan  

Wilayah Kabupaten Gowa berada pada elevasi 0-2.800 m dari permukaan laut. 

Elevasi 0–100 m di atas permukaan laut adalah yang dominan (24% atau 43,146 

ha). Daerah Kecamatan Tompobulu dan Tinggimoncong bagian Timur dan Selatan 

serta wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Bantaeng merupakan 

daerah dengan elevasi antara 2.600-2.800 m dari permukaan laut. 

d. Geologi 

Struktur wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari berbagai jenis batuan. 

Gugusan batuan breksi, lava dan konglomerat (Tmcv) ditemukan disebelah Timur 

(memanjang pada Kecamatan Tompobulu, Bungaya, Manuju, Tombolo Pao dan 

Tinggimoncong). Batuan sedimen Tmc di wilayah Kecamatan Somba Opu. 

Alluvium (Qac) berupa pasir, lempung dan batu gamping koral ditemukan di 

wilayah pantai sekitar Kecamatan Barombong, Pallangga dan Bajeng. Sedangkan 

wilayah dengan batu gamping berada di sepanjang Sungai Je’neberang yang ada di 

Kecamatan Parangloe, Manuju, Bontomarannu dan Pattalassang. Dengan batuan 

seperti itu tanah-tanah di Kabupaten Gowa memiliki potensi kesuburan yang 

bervariasi, dari rendah sampai cukup tinggi.2 

 

 

 

 

 

2 BPS Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2020 (Gowa: BPS Kabupaten 

Gowa, 2020). 
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e. Demografi 

Tabel 1. Penduduk Tahun 2010-2014 di Kabupaten Gowa 

RINCIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah Penduduk 652.941 659.465 670.465 691.309 709.386 

• Laki-laki  

• Perempuan  

320.791 

332.148 

324.021 

335.492 

339.673 

340.792 

339.575 

351.734 

348.706 

360.680 

Rasio Jenis Kelamin 97 97 97 97 97 

Pertumbuhan Pertahun (%) 5.77 1.01 1.66 3.11 2.61 

Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2021 

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Gowa pada kurun waktu tahun 2010 

sampai dengan tahun 2014, bertambah sebanyak 56.445 jiwa, atau ratarata 

bertambah sebanyak 18.498 jiwa pertahun, atau mengalami ratarata laju 

pertumbuhan sebesar 2.89% per tahun. 

Tabel 2. Banyaknya Penduduk Menurut Agama Tahun 2010-2014  

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 

Islam 647.094 653.978 664.930 674.821 705.781 

Kristen Protestan 3.188 3.188 3.188 2.050 2.137 

Kristen Katolik 1.929 1.929 1.929 1.097 1.105 

Hindu 88 88 88 160 160 

Budha 330 330 330 203 203 

Julah Penduduk 652.329 659.513 670.465 678.331 709.386 

Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2021 

f. Sejarah 

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau 

Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja 
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Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang 

Je’ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja 

kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan 

perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang 

wakilnya untuk memerintah Gowa. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi 

Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan 

sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya 

masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja 

Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. 

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum 

yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri 

dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, 

Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan Sero.3 

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat 

dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I 

Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa’risi Kallonna berhasil 

memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, 

Parigi, Siang (Pangkaje’ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain 

kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi 

Selatan. 

Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna tersebutlah nama 

Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah 

berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut 

Lontara Turiolo. 

 

3 BPS Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2020 (Gowa: BPS Kabupaten 

Gowa, 2020) 
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Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan 

Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 

1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia 

menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian 

diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan 

gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum’at 

untuk pertama kalinya. 

Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad 

Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, 

memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada 

perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur. 

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi 

garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini 

mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang 

mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. 

Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC 

mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin 

melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya 

kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima 

permintaan damai VOC. 

Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan 

Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng 

karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja 

Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang 

berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini 
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mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih 

membela tanah airnya. 

Sultan Hasanuddin bersumpah  tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan 

pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah 

hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan 

Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya 

terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 

087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi 

penghargaan sebagai Pahlawan Nasional. 

Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Gowa, mulai dari Raja Tumanurung 

Bainea sampai dengan setelah era Raja Sultan Hasanuddin telah mengalami 36 kali 

pergantian Somba (raja) 

Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), 

kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang 

Bendera).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Website Resmi Kabupaten Gowa, “Sejarah Kabupaten Gowa”, https://gowakab. 

go.id/sejarah-kabupaten- gowa/ (17 Oktober 2022). 
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2. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Letak Kecamatan Pallangga 

Sumber Data: Profil Kecamatan Pallangga Tahun 2010 

Kecamatan Pallangga merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di 

Kabupaten Gowa yang memiliki 13 Desa dan 3 kelurahan selain itu Kecamatan 

Pallangga berbatasan dengan Kecamatan Sombaopu sebelah utara, sebelah selatan 

berbatasan dengan kecamatan Bajeng, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan 

Bontomarannu dan Kecamatan Barombong di sebalah barat. Ibu kota kecamatan 

berada di Mangalli berjarak sekitar 3 km sebelah selatan Sungguminasa, ibu kota 

kabupaten Gowa. 
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Tabel 3. Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Jumlah RT/RW Kecamatan 

Pallangga pada Tahun 20205 

 Desa/Kelurahan Luas Area 

(Km2) 

Dusun/ 

Lingkungan 

RW/RK RT 

1. Jenetallasa 3,22 4 21 58 

2. Tetebatu 2,51 2 8 17 

3. Pallangga 4,07 5 3 28 

4. Bungaejaya 3,02 3 8 18 

5. Panakukang 1,69 4 4 43 

6. Julukanaya 3,08 3 3 22 

7. Julubori 4,37 3 8 25 

8. Julupamai 2,70 3 8 17 

9. Bontoramba 6,09 4 10 18 

10. Kampili 5,35 4 3 22 

11. Toddotoa 3,08 5 3 22 

12. Parangbanoa 2,15 4 4 13 

13. Pangkabinanga 1,89 3 11 28 

14. Bontoala 1,25 4 14 66 

15. Mangalli 1,50 3 5 32 

16. Taeng 2,27 2 3 45 

 Jumlah 48,24 56 116 474 

 

 

 

 5 BPS Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2021 (Gowa: BPS 

Kabupaten Gowa, 2021). 
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B. Makna Simbolik Yang Terkandung Dalam Proses Adat Paerangngi Tuju 

Bangngina Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

Mati menurut al-Qur’an adalah terpisahnya ruh dari jasad, sedangkan hidup 

yakni bertemunya ruh dengan jasad. Setiap manusia mengalami saat berpisahnya 

ruh dari jasadnya apabila ajal tiba menjemputnya. 

Islam memberikan gambaran positif tentang kematian. Kehidupan dan 

kematian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah swt. Kehidupan dan kematian 

adalah sebagai ujian bagi manusia, agar ia dapat mengambil pelajaran berharga dari 

keduanya dan meneruskan perjalanan hidup di dunia ini dengan baik berbekal amal-

amal shalihnya yang diridhai oleh Allah swt. Adapun tujuan hidup manusia di dunia 

ini semata-mata hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah serta menyembah-

Nya,6 sesuai firman Allah dalam QS. Al-Mulk/67: 2 

ۗ وَهُوَ الْعَزيِْ زُ الْغَفُوْرُ   لُوكَُمْ ايَُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيَٰوةَ ليَِ ب ْ  ۨ 
Terjemahnya:  

Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha 
Pengampun.7 

Masyarakat Kecamatan Pallangga mayoritas beragama islam yang masih 

menjalankan nilai-nilai budaya secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. 

Adat paerangngi tuju bangngina merupakan upacara adat kematian yang 

masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Pallangga sejak dulu 

hingga saat ini, paerangngi berasal dari kata erang yang artinya bawa yang 

kemudian diberi imbuhan menjadi paerangngi yang berarti membawakan 

sedangkan kata tuju adalah angka setelah angka enam yang dalam bahasa makassar 

 

6 Miskahuddin, “Kematian Dalam Perspektif Psikologi Qur’ani”, Al-Mu‘ashirah, 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/ index.php/almuashirah/article/view/5743/3643 (13 Oktober 2022) 

7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/%20index.php/almuashirah/article/view/5743/3643%20(13
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maupun bahasa Indonesia memiliki kata dan arti yang sama dan kata bangngina 

berasal dari kata bangngi dalam kamus bahasa makassar berarti malam yang diberi 

imbuhan na menjandi bangngina yang berarti malamnya.8 Adat Paerangngi Tuju 

Bangngina memiliki arti membawakan pada malam ketujunya, adat ini merupakan 

adat kematian yang dilaksanakan setelah tuju malam meninggalnya seseorang. 

Adat paerangngi tuju bangngina memiliki proses yang cukup panjang serta 

rumit yang terdiri dari Pemotongan hewan, tanda bukti, dzikiran, makan bersama, 

pembersihan, membawa bunga, dan disampaikan yang disetiap tahapannya 

memiliki makna dan tujuan. 

Adat paerangngi tuju bangngina akan dilaksanakan setelah tuju hari 

meninggalnya seseorang namun karena adat tersebut membutuhkan persiapan dan 

dana yang cukup banyak sehingga diberilah keringanan waktu yang lebih lama, 

yaitu hari ke 10, 20, 40, 60, dan 100 yang disebut oleh masyarakat dengan istilah 

padakka yang artinya melangkahi namun hari ketuju sebenarnya lebih diutamakan, 

sebelum menentukan waktunya pihak keluarga akan melansungkan rapat untuk 

menentukan kapan kiranya mereka siap untuk melaksanakannya adat tersebut, 

setelah penentuan tanggal telah selesai maka pihak keluarga akan mendatangi orang 

yang akan memimpin ritual adat paerangngi tuju bangngina yang biasanya 

ditentukan berdasarkan siapa yang memimpin pengajian pada saat malam kematian 

almarhum hingga hari ketujunya, biasanya pengajian dipimpin oleh imam dusu atau 

guru baca sehingga keluarga akan mendatangi rumah imam dusun atau guru baca 

untuk menyampaikan perihal waktu yang dipilih oleh pihak keluarga untuk 

melaksanakan ritual adat paerangngi tuju bangngina. 

Untuk melihat secara detail makna simbolik yang terkandung dalam proses 

adat paerangngi tuju bangngina, maka penulis akan mengulas melalui hasil 

 

8 Abueraerah Arief, “Kamus Makassar-Indonesia”, (Yayasan Yapik DDI: Ujung Pandang, 

1995) 
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wawancara oleh beberapa narasumber masyarakat Desa Toddotoa dan Desa 

Julubori Kecamatan Pallangga diantaranya: 

1. Pemotongan Hewan (Pammolongang olok-olok) 

Suparman Dg Sijaya menjelaskan mengenai apa saja yang perlu disiapkan 

dalam proses pemotongan hewan yang menjadi tahapan pertama dalam Adat 

paerangngi tuju bangnginna: 

“Anjo ri adak paerangngi tuju bangnginna, pammanakangna 
haruski appasadia bembe sikayu Naniatong pole nipasadaia punna 
lammolong taua iyami antu langiri’ ajo langirika bonena cekla, piccing, 
golla, minnyak, bakrak, siagang jeknek ni pasadia lalang piring nampa 
nipadongko lalang kappara, nani pasadia pole anjo kaluku, golla, bannang 
kebo siagang care-care kebo.”9 

Maksudnya: 

Dalam upacara adat paerangngi tuju bangngina keluarga diharuskan 
menyembeli hewan berupa kambing 1 ekor adapun yang harus disiapkan 
dalam proses penyembelian yaitu langiri’ yang terdiri dari kulit pohon 
pattene, minyak, bedak dan air yang disiapkan dalam wadah piring dan 
disusun didalam baki, selain itu disiapkan juga kelapa, gula, benang putih 
dan kain putih.10 

Selain itu Suparman Dg. Sijaya juga menjelaskan cara penyembelihan dan 

do’a yang digunakan dalam pemotongan hewan: 

“Guru bacaya napakaramulai napakaluki bannang kebok ritanruk 
na siangang napatongkokang care-care kebok rikalengna olok-olokka 
punna lekbak anjo napasapuangmi langiri’ riulunna olok-olokka nani 
bacang do’a nampa kulle mulai nisamballe anjo olok-olokka, niatong 
sarakna pannyamballeanga iyami antu punna laki irawai nikerek naik 
nampa nikerek poeng ammoterek naung napunna gana iratei nikerek naung 
nampa nikerek ammoterek naik, jaria sikayu bembe pintallungji nikerek”.11 

Maksudnya: 

Pertama-tama pimpinan upacara akan mulai melilitkan benang pada 
tanduk dan kain putih di bagian badan hewan setelah itu guru baca akan 

 

9 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 

10 Diterjemahkan Oleh Penulis 

11 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 
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mengusapkan langiri’ pada bagian kepala kemudian membaca do’a dan 
mulai menyembeli hewan, Adapun aturan penyembelihannya yaitu jika 
kambing jantang maka pisaunya di iris dari bawah keatas dan kembali 
kebawah, sedangkan jika kambing betina maka di iris dari atas kebawah dan 
kembali ke atas yang berarti setiap kambing di iris 3 kali.12 

  Adapun do’a yang dibaca yaitu: 

a. Niat Untuk Almarhum 

الرَّحِيْ  الرَّحَْْنِ  اللِّ  بِسْمِ   
رُوْحِ  إِلَ  خُصُوْصاا  

Terjemahnya: 

Terutama kepada ruh (menyebut nama almarhum) 

b. Do’a Pemotongan Hewan 

ْ يََ كَريُِْ   الَلَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإلِيَْكَ فَ تَ قَبَّلْ مِنِّّ
Terjemahnya: 

Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat dari-Mu. Dan dengan ini aku 
bertaqarrub kepada-Mu. Karenanya wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, 
terimalah taqarrubku.13 

Suparman Dg. Sijaya juga menjelaskan mengenai makna pemotongan 

hewan tersebut. 

“Punna ammolong taua olo-olo nia sarak parallu nipasadia 
nasabak massig-massing anjo sarakka niak maknana, iyami antu care-care 
keboka battuanna iyamiantu baju siagang juba, banning battuangna 
surbanga, na anjo langirika bonena kayu pattene, minnyak, bakrak, siagang 
jeknek battuanna sekre taua nipasapu riulunna olo-oloka, kamma sejarana 
nakbi Ibrahim lana samballe anakna nani sambei ri karaengta allah swt. 
Siagang bembe”.14 

 

12 Diterjemakan Oleh Penulis 

13 Dedik Priyanto, “Doa Menyembelih Hewan Kurban, Diserta Tata Cara Berdasarkan 

Hukum Islam”, Kompas TV 09 Juli 2022. https://www.kompas.tv/article/307406/doa-

menyembelih-hewan-kurban-diserta-tata-cara-berdasarkan-hukum islam#:~:text=Artinya%3AYa% 

20Tuhanku%2C%20hewan%20ini,Yang%20Maha%20Pemurah%2C%20terimalah%20taqarrubku

.(20 Oktober 2022) 

14 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 

https://www.kompas.tv/article/307406/doa-menyembelih-hewan-kurban-diserta-tata-cara-berdasarkan-hukum
https://www.kompas.tv/article/307406/doa-menyembelih-hewan-kurban-diserta-tata-cara-berdasarkan-hukum
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 Maksudnya: 

Dalam proses pemotongan hewan terdapat berbagai syarat yang 
masing-masing memilik makna tersendiri yaitu kain putih pada badan 
hewan yang berarti baju atau jubah, benang sebagai surban atau penutup 
kepala, sedangkan langiri’ yang terdiri dari kulit kayu pattene, minyak, 
bedak dan air di anggap sebagai simbol pada manusia yang diusapkan 
kekepala hewan, seperti sejarah nabi Ibrahim yang akan menyembeli 
anaknya yang kemudian diganti oleh Allah swt. dengan seekor domba. 
Pemotongan hewan ini menjadi salah satu syarat penting dalam upacara adat 
paerangngi tuju bangngina, pemotongan hewan ini ditujukan untuk akikah 
almarhum/almarhumah dan sekaligus diharapakan dapat menjadi pahala 
untuk memudahkan jalannya.15 

Dalam upacara adat paerangngi tuju bangngina pada hari yang telah 

ditentukan imam dusun/guru baca akan datang pagi hari pukul 07.00 hal ini 

dilakukan agar pemotongan hewan bisa segera dilakukan, adapun yang harus 

persiapkan dalam pemotongan hewan yaitu: 

a. Kambing 

Kambing jantang atau betina keduanya diperbolehkan dan bagi yang ingin 

memotong sapi atau kerbau juga diperbolehkan namu kambing diharuskan tetap 

ada, bisa juga menambahkan hewan lainnya sebagai pelengkap seperti ayam 

kampung. 

b. Langiri’ 

Langiri’ merupakan istilah untuk sarak pelengkap dalam prosesi 

pemotongan hewan, langiri’ ini terdiri dari kulit kayu pohon pattekne, minyak 

goreng, bedak tabur dan air putih yang disiapkan dalam wadah piring dan disusun 

didalam baki, baki ini nantinya akan disiapkan disamping hewan yang akan 

disembeli. 

c. Pakaian  

Pakaian yang dimaksud disini adalah kain putih dan benang putih yang 

dimaknai sebagai jubah dan surban yang akan dipakaikan pada hewa yang akan 

 

15 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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dipotong nanti, tidak ada ketentuan khusus mengenai kain dan benang tersebut yang 

terpenting adalah keduanya berwarna putih polos dan bersih. 

d. Gula dan Kelapa 

Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua dan gula merah, keduanya juga 

disimpan disamping hewan saat akan disembeli yang jumlah masing-masing satu. 

Adapun proses pemotongan hewan pertama-tama hewan akan di pegang 

oleh beberapa orang lalu direbahkan dan setelah itu pimpinan upacara adat akan 

mulai melilitkan benang pada tanduk dan kain putih di bagian badan hewan setelah 

itu guru baca akan mengusapkan langiri’ yang terdiri dari minyak, bedak, kulit kayu 

dan air pada bagian kepala hewan kemudian membaca do’a dan mulai menyembeli 

hewan, Adapun aturan penyembelihannya yaitu jika kambing jantang maka 

pisaunya di iris dari bawah keatas dan kembali kebawah, sedangkan jika kambing 

betina maka di iris dari atas kebawah dan kembali ke atas yang berarti setiap 

kambing di iris 3 kali. 

Walaupun masih banyak masyarakat yang mempercayai keyakinan orang-

orang terdahulu bahwa pemotongan hewan pada acara adat paerangngi tuju 

bangngina merupakan tahapan yang dilakukan agar hewan tersebut nantinya 

menjadi tunggangan bagi almarhum/almarhumah, namun pimpinan upacara adat 

ataupun imam desa menjelaskan bahwa pemotongan hewan dimaknakan sebagai 

akikah untuk almarhum/almarhumah sekaligus diharapkan dapat menjadi pahala 

untuknya, hal inilah yang menjadi makna dari hewan sebagai tunggangan almarhum 

yang dimaksudkan sebagai pahala untuk meringankan jalan almarhum/almarhumah 

di akhirat. Hewan yang sudah disembeli nantinya akan dimakan bersama keluarga 

dan warga yang ikut serta dalam upacara adat tersebut. Sedangkan perlengkapan 

lainnya seperti langiri’, kain putih, benang dan lainnya merupakan sarak 
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(pelengkap) yang menjadi tradisi dalam proses pemotongan hewan disetiap ritual 

adat yang tidak bersifat wajib dan hanya sebagai pelengkap saja yang memiliki 

fungsi sebagai simbol-simbol kebaikan tanpa adanya tujuan lain. 

2. Tanda Bukti (Pappasakbi) 

Majid Dg. Rangka selaku guru baca Dusun Bonto Bila Desa Julubori 

menjelaskan mengenai pappasakbi dalam adat paerangngi tuju bangngina. 

“Pappasakbi iyami antu tahapan parallua nigaukang riadak 
paerangngi tuju bangngina, pappasakbi iyamiantu kalompoanta mangeri 
nakbia siagang butti pammatei mangeri nakbita angkanaya adak 
paerangngi tuju bangnginna untuk taumatea lani gaukangmi”.16 

 Maksudnya: 

Pappasakbi merupakan tahapan yang penting dalam adat 
paerangngi tuju bangngina, pappasakbi merupakan ritual yang dilakukan 
sebagai bentuk penghormata kepada Nabi Muhammad saw sekaligus 
sebagai tanda bukti bahwa ritual paerangngi tuju bangngina untuk 
almarhum sedang dilaksanakan.17 

Majid Dg. Rangka juga menjelaskan mengenai apa saja yang harus 

disiapkan pada tahapan pappasakbi ini: 

“Nania sarak parallu nipasadia anne ri pappasakbia iyami antu unti 
paling sikekdekna patang laklak, dupa, ruang pappa lilin eja, doek siagang 
berasa sigantang.”.18 

Maksudnya: 

Adapun yang harus disiapkan pada tahapan ini yaitu pisang minimal 
4 sisir, dupa, 2 batang lilin merah, uang dan beras 4 liter.19 

Adapun proses pada tahapan Pappasakbi ini yang dijelaskan oleh Majid Dg. 

Rangka yaitu; 

 

16 Majid Dg. Rangka, (Umur 60 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Julubori, (18 

Oktober 2022) 

17 Diterjemahkan Oleh Penulis 

18 Majid Dg. Rangka, (Umur 60 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Julubori, (18 

Oktober 2022) 

19 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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“Pakaramulana anjo gurua natunumi anjo dupaya siagang lilinga 
nampa di patinting riberasak anjo nipasadiaya nampa niputarra lilin 
irateanna untia pintallung nampa nibacakan do’a, nania anjo bacanna 
pakaramulana nasakbukkanmi barisallang mangeri ahlil kubur, nampa 
assalawat taua mangeri nakbita, nampa nilanjukka nibaca al-fatiha, al-
ikhlas, siagang an-nas”.20 

Maksudnya: 

Pertama-tama pimpinan upaca adat akan membakar dupa dan lilin 
kemudian lilin ditancapkan pada beras yang telah disediakan setelah itu 
dupa akan diputarkan di atas pisang sebanyak 3 kali dan kemudian membaca 
do’a, adapun do’a yang dibaca yaitu pertama-tama mengucapkan salam bagi 
ahli kubur, kemudai melafalkan sholawat kepada Nabi Muhammad saw. dan 
dilanjutkan denga pembacaan al-fatiha, al-ikhlas, dan an-nas:21 

a. Salam pada ahli kubur 

الْقُبُ وْرِ  يََاهَْلَ  عَلَيْكُمْ  الَسَّلًَمُ   
Terjemahnya: 

Assalamu ‘alaikum ya ahlal qubur. 

b. Sholawat Nabi 

مَُُمَّد   سَيِّدِنَ  آلِ  وَعَلٰى مَُُمَّد   سَيِّدِنَ  عَلٰى صَلِّ  الَلَّهُمَّ   
Terjemahnya: 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada 
keluarga Nabi Muhammad. 

c. QS. Al-Fatiha/1: 1-7 

 بِسْمِ اللِّٰ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْمِ ا
نَسْتَعِ  كَ  وَاِيََّ نَ عْبُدُ  كَ  اِيََّ الدِّيْنِۗ  يَ وْمِ  مٰلِكِ  الرَّحِيْمِ   الرَّحْْٰنِ  الْعٰلَمِيَْ   رَبِّ  لِلِّٰ  لْْمَْدُ  اِهْدِنَ  َۨ يُْۗ 
راَطَ الْمُسْتَقِيْمَ  صِراَطَ الَّذِيْنَ انَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ە  غَيِْْ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ   ࣖاۤلِّيَْ الصِّ

Terjemahnya: 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji 
bagi Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, Pemilik hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami 

 

20 Majid Dg. Rangka, (Umur 60 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Julubori, (18 

Oktober 2022) 

21 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 
Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 
jalan) orang-orang yang sesat.22  

d. QS. Al-Ikhlas/112: 1-4 

 الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْمِ ابِسْمِ اللِّٰ 
 وَلََْ يَكُنْ لَّه 

 لََْ يلَِدْ وَلََْ يُ وْلَدْ 
ٌۚ
ُ الصَّمَدُ ُ اَحَد ٌۚ اَللّٰ  ࣖكُفُواا اَحَد    ٗ  قُلْ هُوَ اللّٰ

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah 
tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.23  

e. QS. An-Nas/114:1-6 

 بِسْمِ اللِّٰ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْمِ ا
الْْنََّاسِِۖ الَّذِيْ يُ وَسْوِسُ فِْ قُلْ اعَُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ  مَلِكِ النَّاسِ  الِٰهِ النَّاسِ  مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ە   

 ࣖ صُدُوْرِ النَّاسِ  مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَّاسِ 

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, 
raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan (setan) pembisik yang 
bersembunyi yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari 
(golongan) jin dan manusia.24  

Pappasakbi merupakan tahapan kedua, ritual ini dilansungkan pada siang 

hari yaitu pukul 13.00 atau ba’da dzhuru di hari yang sama dengan pemotongan 

hewan, ritual ini dilaksanakan dirumah almarhum dan dihadiri oleh keluarga, 

masyarakat, dan pimpinan pelaksana upacara adat paerangngi tuju bangngina, 

pappasakbi merupakan ritual awal yang dilakukan sebagai bentuk penghormata 

kepada Nabi Muhammad saw sekaligus sebagai tanda bukti bahwa ritual 

 

22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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paerangngi tuju bangngina untuk almarhum sedang dilaksanakan. Adapun yang 

haru disiapkan pada ritual ini yaitu: 

a. Pisang 

Pisang yang digunakan adalah unti tekne yang dalam Bahasa Indonesia 

disebut pisang barangan, pisang ini diharuskan berjumlah genab dengan jumlah 

minimal 4 sisir, pisang ini akan disusun di atas nampan namun sebelum itu pisang 

terlebih dahulu dibersihkan dan dipotonga ujung buahnya. 

b. Lilin  

Lilin yang digunakan adalah lilin merah dengan jumlah 2 batang, 

penggunaan lilin merah dikarenakan hanya lilin ini yang ada sejak dulu, lilin dengan 

warna lain baru muncul beberapa tahun belakangan sehingga masyarakat sudah 

terbiasa menggunakan lilin merah tersebut dalam ritual adat. 

c. Uang  

Uang yang disediakan tidak ditentukan jumlahnya uang tersebut 

dikeluarkan sesuai keihklasan pihak keluarga saja, uang ini disimpan di atas piring 

dan berdampingan dengan lilin. 

d. Beras 

Beras yang disiapakan berjumlah minimal 1 gantang dalam Bahasa 

Indonesia diartikan 4 liter bisa lebih namun diharuskan berjumlah genab yang 

kemudian disiapakan didalam baskom. 

Adapun prosesnya yaitu pertama-tama pimpinan upaca adat akan membakar 

dupa dan lilin kemudian lilin ditancapkan pada beras yang telah disediakan setelah 

itu dupa akan diputarkan di atas pisang sebanyak 3 kali dan kemudian membaca 

do’a, adapun do’a yang dibaca yaitu pertama-tama mengucapkan salam bagi ahli 
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kubur, kemudai melafalkan sholawat kepada Nabi Muhammad saw. dan dilanjutkan 

denga pembacaan al-fatiha, al-ikhlas, dan an-nas. 

Seperti yang dijelaskan Majid Dg. Rangka bahwa ritual adat pappasakbi 

memilik makna sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad saw 

sekaligus sebagai tanda bukti bahwa adat paerangngi tuju bangngina sedang 

dilaksanakan, Ritual pappasakbi ini memperlihatkan bahwa masyarakat sangat 

menghormati Nabi Muhammad saw dan selalu menyertakannya dalam setiap ritual 

adat dengan cara mereka yang sudah turun temurun dijalankan, serta dupa dan lilin 

memiliki fungsi sebagai wewangian dan lilin sebagai simbol penerang, sedangkan 

pisang nantinya akan dibagikan pada warga dan keluarga sedangkan beras dan uang 

disedekahkan pada pimpinan upacara adat yang pahalanya diniatkan untuk orang 

yang meninggal. 

3. Dzikiran (Sikkirik) 

Tahapan ketiga pada upacara adat paerangngi tuju bangngina yaitu 

dzikiran, Kamba Dg. Ngalle selaku Imam Dusun Borongkaramasa Desa Toddotoa 

akan mejelaskan mengenai proses dzikiran tersebut:   

“Anne ritahapanga assikkiriki taua assama-sama siagang 
pammanakanna tau ammoteranga siagang pole tau irampiballaka niaka 
battu, anne ripassikkirangan nigaukangi assama-sama nani sakbukanmo 
anjo لآإِلَهَ إلِاَّ الله pin 99, nania pole harus nipasadia ripassikkiranga iyami antu 
kaddo pole anjo kaddo poleya bonena kangre, tumpi-tumpi, siagang 
bembe”.25 

Maksudnya: 

Kamba Dg. Ngalle menjelaskan bahwa dalam tahapan ini pimpinan 
upacara adat akan melakukan dzikiran bersama keluarga dan warga yang 
ikut serta dalam adat paerangngi tuju bangngina ini, pada dzikiran ini 
biasanya akan lansung dilakukan bersama-sama dengan melafazkan  َإلِاَّ  لآإِلَه  
 ,sebanyak 99 kali, Adapun yang harus disiapkan dalam tahapan ini yaitu الله

 

25 Kamba Dg. Ngalle, (Umur 55 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (15 

Oktober 2022) 
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kaddo pole berisi makanan yang terdiri dari nasi, tumpi-tumpi, dan 
kambing.26 

Dzikiran merupakan tahapan ketiga dalam upacara adat paerangngi tuju 

bangngina, dzikiran ini dilaksanakan setelah ritual pappasakbi selesai dalam 

tahapan ini dihadiri oleh keluarga, warga dan pimpinan adat di rumah 

almarhum/almarhumah. 

Adapun yang harus disiapkan pada tahapan ini yaitu kakdok pole, kakdo 

pole ini merupakan makanan yang disiapkan oleh keluarga almarhum/almarhuma 

untuk disedekahkan kepada warga dan keluarga yang ikut serta dalam upacara adat 

paerangngi tuju bangngina terutama dalan dzikiran, kaddo pole ini merupakan 

makanan yang terdiri dari nasi, kambing, tumpi-tumpi dan terkadang diisi juga 

dengan kue yang kemudian dibungkus dengan daun pisang lalu dimasukkan 

kedalam baskim dan dimasukkan dalam kantong plastic, makanan ini nantinya bisa 

dibawa pulang. 

Adapun prosesnya yaitu keluarga, masyarakat dan pimpinan upacara adat 

akan melansungkan dzikir bersama-sama dengan mengucapkan lailahaillallah 

sebanyak 99x setelah dzikiran selesai kaddo pole akan lansung dibagikan. 

Dzikiran ini dimaknai sebagai dzikiran yang pahalanya dikhususkan kepada 

almarhum yang diharapkan dapat memberi pahala lebih untuk almarhum, dalam 

tahapan ini keluarga juga akan memberikan makanan kepada orang-orang yang ikut 

serta dalam dzikiran yang disebut dengan kaddo pole, makanan ini nantinya bisa 

dibawa pulang untuk keluarga dirumah kaddo pole dimaknai sebagai sedekah 

makanan yang dikeluarkan oleh keluarga dan pahalanya diniatkan untuk 

almarhum/almarhumah. 

 

 

26 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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4. Berdo’a dan Makan Bersama (Baca-baca) 

Suparman Dg Sijaya selaku guru baca menjelaskan apa saja yang harus 

disiapkan dalam proses baca-baca pada adat paerangngi tuju bangngina: 

“Anjo nikanaya baca-baca iyami antu ronde ketallua ri anne adak 
paerangngi tuju bangnginna, anne rondea pammanakanna parallui 
napasadia kanre-kanreang lani kangri assama-sama, anne baca-bacaya 
nihadiri pammanakanna, seppekna, siagang pole pasikkirina, nania pole 
parallu nipasadia iyamiantu bembe, jukuk, tumpi-tumpi, acarak, kangri, 
kangrejawa apang, kopi, jeknek, pa’bissa lima, siagang dupa, na anjo 
nagseng kakdokangna nisusun rikapparak na anjo kangrea napadongki ri 
timboro siagang arakkangna kapparaka na anjo jeknek, kopi, siagang 
kangrejawana nipasadia ridallekangna gurua, anne ri adakka 
pammanakangna harus appasadia paling sikedek 4 kappara kaddokang na 
parallui kapparaka gannak tenana gassalak”.27 

Maksudnya: 

Baca-baca merupakan tahapan ketiga dalam upacara adat 
paerangngi tuju bangngina, dalam tahapan ini keluarga akan menyiapkan 
makanan untuk dimakan bersama, biasanya dalam baca-baca ini dihadiri 
oleh keluarga, tetangga dan juga orang-orang yang ikut dzikiran 
sebelumnya, Adapun yang harus disiapkan yaitu kambing, ikan, tumpi-
tumpi, acar, nasi, kue apang, kopi, air, kobokan dan dupa yang semua lauk 
pauknya disusun diatas baki dan nasi disajikan disamping kiri kana baki, 
sedangkan kepala kambing, air, kopi dan kue disajikan terpisah didepan 
guru baca, dalam upacara adat ini keluarga harus menyiapkan minimal 4 
baki lauk pauk dan diharuskan berjumlah genap.28 

Suparman Dg. Sijaya juga menjelaskan proses dan makna pada ritual baca-

baca tersebut: 

“Jari anjo prosesna napakaramulaimi anjo gurua natunui dupaya 
nampa napakiorok ambunna mangeri kangre-kangreangan, anne ambu 
dupaya langngerangi anjo kangrea siagang bembea mangeirate pahalana, 
nampa lekbak anjo nabacami guru bacaya nabacami do’ana nampa kullemi 
nakangre assama-sama”.29 

Maksudnya: 

 

27 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 

28 Diterjemahkan Oleh Penulis 

29 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 
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Suparman Dg. Sijaya menjelaskan bahwa dalam prosesnya pertama-
tama guru baca akan membakar dupa serta menyebarkan asap dupa pada 
makanan, dupa disini berfungsi sebagai wewangian, kemudia guru baca 
akan berdo’a agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah swt. 
kemudian meniatkan pahala makanan tersebut untuk almarhum dilanjutkan 
dengan pembacaan surat pendek dan setelah itu makanan sudah bisa 
disantap bersama.30 

Adapun surat yang dibaca yaitu: 

a. Q.S. Al-Fatihah/1: 1-7  

 بِسْمِ اللِّٰ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْمِ 
كَ نَسْتَ   كَ نَ عْبُدُ وَاِيََّ عِيُْۗ اِهْدِنَ اَلْْمَْدُ لِلِّٰ رَبِّ الْعٰلَمِيَْ  الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْمِ  مٰلِكِ يَ وْمِ الدِّيْنِۗ اِيََّ

راَطَ الْمُسْتَقِيْمَ  صِراَطَ الَّذِيْنَ انَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ە  غَيِْْ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلََ ال   ࣖضَّاۤلِّيَْ الصِّ
Terjemahnya: 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji 
bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Swt. disebut rabb (Tuhan) seluruh 
alam karena Dialah yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, 
mengatur, mengurus, memberi rezeki, dan sebagainya kepada semua 
makhluk-Nya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari 
Pembalasan. Yaumid-dīn (hari Pembalasan) adalah hari ketika kelak 
manusia menerima balasan atas amal-amalnya yang baik dan yang buruk. 
Hari itu disebut juga yaumul-qiyāmah (hari Kiamat), yaumul-ḥisāb (hari 
Penghitungan), dan sebagainya. Hanya kepada Engkaulah kami 
menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 
Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, Jalan yang lurus adalah jalan hidup 
yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam al-
Qur’an dan hadis. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, 
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang 
yang sesat.31 

b.  Q.S. al-Ikhlas: 1-4 

الرَّحِيْم الرَّحْْٰنِ  اللِّٰ  مِ بِسْ   
 وَلََْ يَكُنْ لَّه 

 لََْ يلَِدْ وَلََْ يُ وْلَدْ 
ٌۚ
ُ الصَّمَدُ ُ اَحَد ٌۚ اَللّٰ  ࣖكُفُواا اَحَد    ٗ  قُلْ هُوَ اللّٰ

Terjemahnya: 

 

30 Diterjemahkan Oleh Penulis 

31 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah 
tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.32 

c. Q.S. Al-Falaq/113: 1-5 

 بِسْمِ اللِّٰ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْم
ثٰتِ فِِ الْعُ  قَدِ   قُلْ اعَُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ  مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  وَمِنْ شَرِّ غَاسِق  اِذَا وَقَبَ  وَمِنْ شَرِّ الن َّفّٰ

 ࣖوَمِنْ شَرِّ حَاسِد  اِذَا حَسَدَ  
Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan yang 
(menjaga) fajar (subuh). Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, Dari 
kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-
perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari 
kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.33 

d. Q.S. An-Nas/114: 1-6 

فِْ   قُلْ اعَُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ  مَلِكِ النَّاسِ  الِٰهِ النَّاسِ  مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ە  الْْنََّاسِِۖ الَّذِيْ يُ وَسْوِسُ 
 ࣖ صُدُوْرِ النَّاسِ  مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَّاسِ 

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, 
raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan (setan) pembisik yang 
bersembunyi yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari 
(golongan) jin dan manusia.34 

Kamba Dg. Ngalle menjelaskan pandangannya mengenai baca-baca dalam 

adat paerangngi tuju bangnginna: 

“Baca-baca iyami antu kabusuk tau battuemae anghadiri acara 
adakka nikio mange angngangre assama-sama, anne kangrea 
pappasidakka mangeri tau battuamae iyami antu pammanakanna siagang 
turampik ballana, anneri pammaca-macanga guru bacaya lampimpingi 
do’aya lani do’akan tau ammoteranga supaya anjo pahalana sadakka 
kangrea battue mangeri tau ammoteranga”.35 

 
32 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

33 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

34 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

35 Kamba Dg. Ngalle, (Umur 55 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (15 

Oktober 2022) 
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Maksudnya: 

Baca-baca merupakan tahapan dimana semua yang menghadiri 
acara tersebut akan menyantap makanan bersama-sama, makanan disini 
dianggap sebagai sedekah kepada semua yang menghadiri acara tersebut, 
baik keluarga maupun warga, pada tahapan ini guru baca akan memimpin 
do’a untuk mendo’akan almarhum dan meniatkan pahala sedekah makanan 
tersebut dikhususkan untuk alamarhum.36 

Baca-baca merupakan tahapan keempat dalam ritual adat paerangngi tuju 

bangngina, yang dilaksanakan setelah dzikiran selesai, dalam tahapan ini dihadiri 

oleh keluarga, masyarakat, dan pimpinan upacara adat dan dilaksanakan dirumah 

almarhum/almarhumah. 

Adapun yang harus disiapakan dalam ritual baca-baca yaitu kambing, ikan, 

tumpi-tumpi, acar, nasi, kue apang, kopi, air, kobokan dan dupa yang semua lauk 

pauknya disusun diatas baki dan nasi disajikan disamping kiri kana baki, sedangkan 

kepala kambing, air, kopi dan kue disajikan terpisah didepan guru baca, dalam 

upacara adat ini keluarga harus menyiapkan minimal 4 baki lauk pauk dan 

diharuskan berjumlah genap. 

Pertama-tama guru baca akan membakar dupa serta menyebarkan asap dupa 

pada makanan, dupa disini berfungsi sebagai wewangian, kemudia guru baca akan 

berdo’a agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah swt. kemudian 

meniatkan pahala makanan tersebut untuk almarhum dilanjutkan dengan 

pembacaan surat pendek dan setelah itu makanan sudah bisa disantap bersama 

Seperti yang dijelaskan Kamba Dg. Ngalle bahwa ritual baca-baca ini 

memiliki makna sebagai sedekah makanan kepada semua yang menghadiri acara 

adat tersebut dan diniatkan pahalanya untuk almarhum/almarhumah, Adapun syarat 

pada ritual ini seperti makanan yang jenisnya ditentukan merupakan kebiasaan 

masyarakat sejak dulu yang menyediakan makanan-makanan tradisional dan sudah 

 

36 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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menjadi ciri khas pada adat paerangngi tuju bangngina, sedangkan dupa memiliki 

makna sebagai wewangian dan lilin sebagai simbol cahaya pada ritual ini. 

5. Pembersihan (Passili) 

Suparman Dg. Sijaya selaku guru baca juga menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan passili dan apa saja yang harus disiapkan: 

“Passili iyami antu paling parallua ilalang anne ri adak paerangngi 
tuju bangnginna, anne passilia nigaukang untuk antangkasi ballaka battu ri 
alusukna anjo tumatea siagang alusuk maraengan niaka riballa na, nania 
parallu nipasadia iyamiantu jekne nipare kantompang, doek rancing 
sisakbu siagang lekok passili”.37 

Maksudnya: 

Passili juga merupakan ritual inti dari adat paerangngi tuju 
bangngina, ritual ini dilaksanakan untuk membersihkan rumah dari roh 
almarhum serta roh lainnya yang ada rumah tersebut, Adapun yang harus 
disiapkan dalam tahapan ini yaitu air dalam baskom, uang logam Rp.1000 
dan daun passili.38 

Selain itu Suparma Dg. Sijaya Juga Menjelaskan bagaimana proses ritual 

tersebut: 

“Pakaramulana anjo gurua nabacami bismilla nampa nitulisik 
rijekneka tulisan Allah nampa nibacan Allah takala angngamaseang Allah 
takala appaklili, akkulle tong nibaca Al-fatiha pin sampulo antuju punna 
erokki lakbua, punna lekbak nibaca ni paraccikanmi jeknek mangeri 
panyingkulukna ballaka supaya anjo ballak tangkasaki battu rialusukka”.39 

Maksudnya: 

Adapun porsesnya pertama-tama pimpinan upacara akan 
mengucapkan basmalah dan menulis lafadz allah didalam air dan 
dilanjutkan dengan mengucapkan Allah maha mengasihi dan Allah yang 
menjauhkan, atau jika ingin yang lebih panjang bisa juga membaca al-fatiha 
sebanyak 17 kali, setelah itu pimpinan upacara adat akan mulai 

 

37 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 

38 Diterjemahkan Oleh Penulis 

39 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 
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memercikkan air di setiap sudut rumah dengan harapan rumah akan bersih 
dari roh-roh.40 

Passili merupakan tahapan kelima yang juga merupakan ritual inti dalam 

upacara adat paerangngin tuju bangngina, ritual ini dilaksanakan oleh pimpinan 

upacara adat setelah ritual baca-baca selesai ritual ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk membersihkan rumah dari roh almarhum serta roh lainnya yang ada rumah 

tersebut, Adapun yang harus disiapkan dalam tahapan ini yaitu air dalam baskom, 

uang logam Rp.1000 dan daun passili, daun passili ini terdiri dari beberapa jenis 

daun yang kemudian di ikat menjadi satu.  

Ritual passili ini memiliki makna sebagai ritual pembersihan rumah dari roh 

almarhum/almarhumah dan roh lainnya, masyarakat percaya bahwa ritual ini dapat 

membersihkan rumah dari roh dengan meminta kepada allah swt dan membaca ayat 

suci al-Qur’an maka dipercaya roh akan pergi dari rumah dengan izin Allah. 

6. Membawa Bunga (Angngerang Bunga)   

Suparma Dg Sijaya Menjelaskan apa yang dimaksud denga angngerang 

Bunga dan apa saja yang harus disiapkan dalam wawancara sebagai berikut: 

“Anne ripang ngerangngang bungaya gurua siagang 
pammanakangna massing mangemi assiara rikuburukna tau ammoteranga, 
nania parallu nipasadia iyami antu bunga, anne bungaya niparek battu ri 
lekok pandang, bunga rappo, batang lame kayu, siagang palastik cilla-cilla 
nampa nijaik sakgengna akbentuk, tapi biasana pakrasangang maraenga 
maraeng tongi modelekna”.41 

Maksudnya: 

Pada tahapan ini pimpinan upacara adat dan keluaga akan berziarah 
pada kuburan almarhum/almarhumah, Adapun yang perlu disiapkan adalah 
bunga, bunga ini terbuat dari dau nanas, bunga pinang, isi batang pohon 

 

40 Diterjemahkan Oleh Penulis 

41 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 
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singkong, dan plastik hiasan yang dijahit hingga membentuk pola yang 
cukup rumit, biasanya disetiap desa bentuknya berbeda-beda.42 

Adapun proses angngerang bunga yang dijelaskan Suparman Dg. Sijaya 

yaitu: 

“Anjo lanigaukanga iyami antu gurua siaganga pammanakangna 
assama-sama mamge ri kuburkna tau matea, nampa nipasangngang 
bunganna irateanna kuburukna nampa nabacai do’ana gurua na 
amminawang tommo pammanakangna angdo’akangi taumatea nibacami 
Al-Baqara lima ayat pertamana riulungna siagang tallu ayat cappa rawana 
Al-Baqara”.43 

Maksudnya: 

 Pertama-tama guru baca dan keluarga akan berangkat menuju 
pemakaman setelah tiba bunga akan dipasang diatas makan 
almarhum/almarhumah kemudian membaca do’a bersama-sama yang 
dipimpin oleh guru baca, Adapun do’a yang dibaca yaitu al-Baqara lima 
ayat pertama yang dibacakan pada bagian kepala almarhum/almarhumah 
kemudian tiga ayat terakhir dari al-Baqara dibacakan pada bagian kaki 
almarhum/almarhumah.44 

a. QS. Al-Baqara/2:1-5 

الرَّحِيْم الرَّحْْٰنِ  اللِّٰ  بِسْمِ   
الصَّلٰوةَ وَمَِّا    الَّۤۤ ٌۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لََ رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُداى للِّْمُتَّقِيَْ  الَّذِيْنَ يُ ؤْمِنُ وْنَ بِِلْغَيْبِ وَيقُِيْمُوْنَ 

هُمْ يُ نْفِقُوْنَ   وَالَّذِيْنَ   انُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ ٌۚ وَبِِلَْٰخِرَةِ هُمْ يُ وْقِنُ وْنَۗ  رَزَقْ ن ٰ انُْزلَِ الِيَْكَ وَمَآ  يُ ؤْمِنُ وْنَ بِآَ 
كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ  ىِٕ

ۤ
نْ رَّبِِّّمْ   وَاوُلٰ كَ عَلٰى هُداى مِّ ىِٕ

ۤ
 اوُلٰ

Terjemahnya: 

Alif Lām Mīm. Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia 
merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang 
yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan 
sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dan mereka yang 
beriman pada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) 
dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka 

 

42 Diterjemahkan Oleh Penulis 

43 Suparman Dg. Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 

44 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari 
Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.45 

b. QS. Al-Baqara/2: 284-286 

ُ ۗ  لِلِّٰ مَا فِِ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِِ الََْرْضِ ۗ وَاِنْ تُ بْدُوْا مَا فِْٓ انَْ فُسِكُمْ اوَْ تُُْفُوْهُ يَُُاسِبْكُمْ بِهِ   اللّٰ
ُ عَلٰى كُلِّ شَيْء  قَدِيْ ر  اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِآَ   انُْزلَِ الِيَْهِ مِنْ  فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُ عَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰ

كَتِه  ٗ  رَّبِّه ىِٕ
ۤ
 كُلٌّ اٰمَنَ بِِللِّٰ وَمَلٰ

نْ رُّسُلِهٗ  وَرُسُلِه  ٗ  وكَُتبُِه  ٗ  وَالْمُؤْمِنُ وْنَۗ    ۗ ٗ  ۨۗ لََ نُ فَرّقُِ بَيَْ اَحَد  مِّ
اللُّٰ  يُكَلِّفُ  لََ  الْمَصِيُْْ  وَالِيَْكَ  رَب َّنَا  غُفْراَنَكَ  وَاطَعَْنَا  عْنَا  مَا  وَقاَلُوْا سََِ لََاَ  وُسْعَهَا ۗ  اِلََّ  نَ فْساا   

اوَْ اَخْطأَْنَ ٌۚ رَب َّنَا وَلََ تََْمِلْ  نَآ  اِنْ نَّسِي ْ هَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَب َّنَا لََ تُ ؤَاخِذْنَٓ  نَآ   كَسَبَتْ وَعَلَي ْ عَلَي ْ
ٌۚۨ وَاعْفُ عَنَّاۗ  ٗ  لْنَا مَا لََ طاَقَةَ لنََا بهِعَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَ بْلِنَا ٌۚ رَب َّنَا وَلََ تََُمِّ   ٗ  اِصْراا كَمَا حَْلَْتَه

 ࣖوَاغْفِرْ لنََاۗ وَارْحَْْنَا ۗ انَْتَ مَوْلٰىنَا فاَنْصُرْنَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِريِْنَ 
Terjemahnya: 

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu 
menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, 
niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja 
yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Rasul (Muhammad) beriman pada apa (Al-
Qur’an) yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-
orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-
Nya, kitab kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata,) “Kami tidak 
membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Mereka juga berkata, 
“Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya 
kepada-Mu tempat (kami) kembali.” Allah tidak membebani seseorang, 
kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari 
(kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) 
atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai 
Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 
sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 
rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam 
menghadapi kaum kafir.46 

 

45 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

46 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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Angngerang bunga yang artinya membawa bunga merupakan tahapan 

keenam dalam ritual adat paerangngi tuju bangngina yang di laksanakan oleh 

keluarga, warga dan pimpinan upacara adat dimakam almarhum/alamarhumah. 

Pada tahapan ini pimpinan upacara adat dan keluaga akan berziarah pada 

kuburan almarhum/almarhumah, Adapun yang perlu disiapkan adalah bunga, 

bunga ini terbuat dari dau nanas atau daun pandan, bunga pinang, isi batang pohon 

singkong, dan plastik hiasan yang dijahit hingga membentuk pola yang cukup 

rumit, biasanya disetiap desa bentuknya berbeda-beda. 

Adapun prosesnya yaitu pertama-tama guru baca dan keluarga akan 

berangkat menuju pemakaman setelah tiba bunga akan dipasang diatas makan 

almarhum/almarhumah kemudian membaca do’a bersama-sama yang dipimpin 

oleh guru baca, Adapun do’a yang dibaca yaitu al-Baqara lima ayat pertama yang 

dibacakan pada bagian kepala almarhum/almarhumah kemudian tiga ayat terakhir 

dari al-Baqara dibacakan pada bagian kaki almarhum/almarhuma. 

Ritual ini memilik makna seperti ziarah kubur yaitu mengungjungi makam 

almarhum dan bersama-sama mendo’akannya, bungan yang dijahit merupakan ciri 

khas dari ritual ini yang hanya dijahit pada saat adat paerangngi tuju bangngina 

dilaksanakan, bunga sama halnya dengan benda-benda lainnya pada adat ini yaitu 

hanya sebagai pelengkap saja untuk meneruskan tradisi atau kebiasaan orang 

terdahulu tanpa adanya tujuan tertentu. Bunga disini juga berfungsi sebagai 

wewangian maka dari itu biasanya untuk bahan pembuatannya juga terbuat dari 

bahan yang memiliki aroma wangi seperti Bunga, dau pandan, tau daun nanas.  

7. Disampaikan (Nipabattu) 

Kamba Dg. Ngalle menjelaskan apa yang dimaksud dengan nipabattu dan 

apa saja yang perlu disiapkan: 
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“Nipabattu iyami antu paling parallua na iyatong paling 
ribokodudua nigaukang ria dak paerangngi tuju bangnginna, Nipabattu 
iyamiantu ritual kabusuk pakakasakna siagang kangre-kangreanga lani 
pabattu mange ritaumatenta untuk lana bokong, nania barang parallu 
nipasadia untuk lana bokonga iyami antu kasorok, paklungang, gagoling, 
seperei, lipak, pakakasak sambayang, baju, saluarak, baju lalang, handuk, 
sandala, piring, kaca, siagang pakakasak akjeknek, nania pole kangri-
kangreang parallu nipasadia iyami antu the iareka kopi, golla, kangrejawa 
apang, sambalak, tumpi-tumpi, tumpi lakba, tumpi tekne, jukuk siagang 
kangre. Pakakasakna siaganga kangrena parallui nipasadia untuk 
nipabattu mingka punna tau niakja pammanakangna akkulle tonji nitambai 
anjo pakakasakna siagang kangri-kangreangna kamma koina, kalambu, 
siagang kangre-kangreang nangaia anjo tumatea ritallasakna. Kabsuku 
anjo nipasadiaya sangnging anu beru tena kulle anu lekbak nipake”.47 

Maksudnya: 

Nipabattu merupakan tahapan inti sekaligus tahapan akhir pada 
ritual adat paerangngi tuju bangngina, nipabattu merupakan ritual dimana 
semua barang dan makanan akan disampaikan pada almarhum sebagai 
bekal, adapun barang yang harus disiapkan yaitu kasur, bantal, guling, 
seprai, sarung, alat sholat, baju, celana, pakaian dalam, handuk, sandal, 
piring, gelas dan alat mandi, selain itu adapun makanan yang harus 
disiapkan yaitu teh atau kopi, gula, kue apang, acar, tumpi-tumpi, tumpi 
hambar, tumpi manis, ikan dan nasi. Makanan dan barang tersebut 
diharuskan ada pada ritual tersebut namun jika keluarga mampu maka boleh 
juga menambahkan barang dan makan lain seperti ranjang, kelambu dan 
makanan kesukaan almarhum. Perlu diketahui bahwa semua barang yang 
disiapkan merupakan barang baru.48 

Selain itu Kamba Dg. Ngalle juga menjelaskan mengenai proses pada ritual 

nipabattu: 

“Punna battumi taua angngerang bunga, pakakasakna siagang 
kangre-kangrean nipatalaya di balla taumatea nirokok nampa nierang 
mangeri ballana imanga iareka guru bacaya anjo mangea 
ampangngajiangi allo-allonna siagang anjo ambacayai paeranginna, 
punna battumi taua riballana gurua pakakasakna siagang kangrena 
nipatalai ammoterek riballana anjo guru nampa anjo pammanakangna 
nisuromi ammoterek. Riballakna guru bacaya pakakasakna siagang 
kangrena nipatalai rolo pirang jang nampa akkulemi na pakaramulai 
ampabattui bokongna mangeri tau matea. Nania nigaukanga pakaramulana 
gurua natunumi dupaya siagang lilinga nampa nipakiorok ambu dupaya 
mangeri bokongna nampa nitakgalak anjo panne kangrea nampa bicami 

 

47 Kamba Dg. Ngalle, (Umur 55 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (15 

Oktober 2022) 

48 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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bacanna punna lekbak anjo akbarisallangmi taua nampa saile taua mangeri 
sakrinta”.49 

Maksudnya: 

Setelah pembawaan bunga selesai maka, barang dan makanan yang 
ditata didalam rumah akan dibungkus dan dibawa kerumah imam dusun atau 
guru baca yang memimpin pengajian pada hari-hari sebelumnya atau yang 
memimpin pelaksanaan ritual adat paerangngi tujun bangngina, setelah tiba 
dirumah guru baca makanan dan barang tersebut akan ditata kembali dan 
keluarga diperbolehkan pulang kerumahnya. Dirumah guru baca makanan 
akan dibiarkan tetap tertata beberapa jam setelah itu guru baca akan 
memulai ritual menyapaikan bekal tersebut kepada almarhum. Adapun 
tahapan ritualnya yaitu pertama-tama guru baca akan membakar dupa dan 
lilin lalu menyebarkan asap dupa pada bekal almarhum kemudian membaca 
do’a sambil menyentuh piring yang berisi nasi lalu memberisalam sambil 
menengok kekiri dan kekanan.50 

Nipabattu merupakan tahapan inti sekaligus tahapan akhir pada ritual adat 

paerangngi tuju bangngina, ritual ini dilaksanakan pada hari yang sama dengan 

tahapan lainnya yang dilaksanakan oleh keluarga dan pimpinan upacara adat 

dirumah pimpinan upacara adat. Nipabattu merupakan ritual dimana semua barang 

dan makanan akan disampaikan pada almarhum sebagai bekal. 

 Adapun barang yang harus disiapkan yaitu kasur, bantal, guling, seprai, 

sarung, alat sholat, baju, celana, pakaian dalam, handuk, sandal, piring, gelas dan 

alat mandi, selain itu adapun makanan yang harus disiapkan yaitu teh atau kopi, 

gula, kue apang, acar, tumpi-tumpi, tumpi hambar, tumpi manis, ikan dan nasi. 

Makanan dan barang tersebut diharuskan ada pada ritual tersebut namun jika 

keluarga mampu maka boleh juga menambahkan barang dan makan lain seperti 

ranjang, kelambu dan makanan kesukaan almarhum. Perlu diketahui bahwa semua 

barang yang disiapkan merupakan barang baru sesuai dengan kemampuan keluarga 

almarhum/almarhumah. 

 

49 Kamba Dg. Ngalle, (Umur 55 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (15 

Oktober 2022) 

50 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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Setelah pembawaan bunga selesai maka, barang dan makanan yang ditata 

didalam rumah akan dibungkus dan dibawa kerumah imam dusun atau guru baca 

yang memimpin pengajian pada hari-hari sebelumnya atau yang memimpin 

pelaksanaan ritual adat paerangngi tujun bangngina, setelah tiba dirumah guru 

baca makanan dan barang tersebut akan ditata kembali dan keluarga diperbolehkan 

pulang kerumahnya. Dirumah guru baca makanan akan dibiarkan tetap tertata 

beberapa jam setelah itu guru baca akan memulai ritual menyapaikan bekal tersebut 

kepada almarhum. Adapun tahapan ritualnya yaitu pertama-tama guru baca akan 

membakar dupa dan lilin lalu menyebarkan asap dupa pada bekal almarhum 

kemudian membaca do’a sambil menyentuh piring yang berisi nasi lalu 

memberisalam sambil menengok kekiri dan kekanan. 

Orang terdahulu meyakini bahwa bekal berupa barang dan makanan 

tersebut akan dapat dipakai dan dimakan oleh almarhum/almarhumah nantinya, 

namun saat ini masyarakat menyadari bahwa hal itu keliru sehinggan ritual pabattu 

inin di maknai sebagai bentuk terimakasih dan sedekah dari keluarga 

almarhum/almarhumah pada guru baca atau imam desa yang telah memimpin 

pengajian dari hari pertama pemakaman hingga adat paerangngi tuju bangngina 

selesai, walaupun makanan dan barang tersebut tetap disampaikan pada 

almarhum/almarhumah namun yang disampaikan disini dimaksudkan adalah 

pahala yang diniatkan untuk almarhum/almarhumah agar almarhum mendapatkan 

pahala lebih dan diharapkan mendapatkan tempat yang baik diakhirat.  

Adat Paerangngi Tuju Bangngina merupakan adat kematian yang telah 

dilestarikan sejak dulu dan tetap dipertahankan sebagai adat yang dipercaya 

membawa kebaikan bagi orang yang meninggal maupun keluarga yang 

ditinggalkan. Adat ini memilik proses yang Panjang dan cukup rumit yang setiap 

tahapannya telah terakulturasi antara adat kebiasaan masyarakat dengan ajaran 
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islam. Jika diamati adat masyarakat bagai dua sisi mata uang, sisi pertama 

memperlihatkan adanya budaya-budaya masyarakat dan pada sisi yang kedua 

tampak adanya kepercayaan dan agama. Perpaduan keduanya tampak sangat kuat 

sehingga untuk membedakan mana budaya dan agama dalam hal ini cukup sulit. 

Dalam menjustifikasikan upacara adat Paerangngi Tuju Bangngina ini perlu 

adanya telaah dari berbagai sumber hukum Islam baik yang bersumber dari al-

Qur’an dan Hadis ataupun dari sumber-sumber hukum Islam yang muncul dari 

pemikiran para ulama. Sebab upacara adat kematian ini adalah suatu perpaduan 

budaya dengan agama yang banyak memunculkan persepsi masyarakat.  

Dalam hal ini al-Qura’an dan Hadis tetap menjadi pedoman dan sandaran 

utama, yang kemudian bisa dilanjutkan pengamatannya dari sumber Hukum Islam 

yang lain seperti Ijma’, Qiyas, Istihsan, Al-Istislah, Urf dan lainnya. 

Terdapat lima bagian komponen religi yang memiliki peran masing-masing 

tetapi yang sebagai bagian dari suatu system, saling berkaitan erat satu dengan yang 

lainnya yaitu: emosi keagamaan, system kepercayaan/keyakinan, system ritus dan 

upacara, peralatan ritus dan upacara agama.51 

Niat masyarakat adalah suatu yang paling penting ditelaah, tradisi ini 

sebenarnya tergantung pada niat. Jika masyarakat mengadakan ritual dengan niat 

berdoa kepada Allah untuk keselamatan mayit maka sah-sah saja dalam ajaran 

Islam. Sebaliknya jika masyarakat berniat meminta kepada selain Allah seperti 

meminta kepada kekuatan alat-alat ritual lain maka haram hukumnya dilakukan. 

اَ لِكُلِّ  امْرئِ   مَا نَ وَى  إِنَََّّ ا الَْْعْمَالُ  بِِلنِّيَّةِ  وَإِنََّّ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap 
orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya." (HR Bukhari dan Muslim) 

 

51 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan & Masyarakat Desa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), h. 25 
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Tanpa keimanan yang kuat kepada Allah swt. manusia akan terjerumus ke 

lembah kemusyrikan yaitu dengan prilaku menduakan Allah dengan sesuatu. Pada 

tradisi ini masyarakat bisa saja berbuat syirik apabila tidak menjaga niat dan 

tujuannya yaitu meminta keselamatan dan kebahagiaan kepada selain Allah. Seperti 

halnya mempercayai jika orang yang sudah meninggal bisa memberikan kesehatan 

dan rizki padahal jika kita lihat orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa apa-

apa lagi selain mengharapkan doa dari keluarga. Dalam al-Qur’an syirik adalah 

dosa yang besar dan tidak dapat diampuni, Allah berfirman dalam QS. An-

Nisa/4:48 

ٖ   وَيَ غْفِرُ  مَا دُوْنَ  ذٰلِكَ  لِمَنْ  يَّشَاۤءُ  ٌۚ وَمَنْ  يُّشْركِْ  بِِللِّٰ  فَ قَدِ   اِنَّ  اللَّٰ  لََ  يَ غْفِرُ  انَْ  يُّشْرَكَ  بِه 
 افْتَٰىٓ اِثْْاا عَظِيْماا 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena 
mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang 
selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa 
mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang 
besar.52 

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa setiap proses pada adat 

paerangngi tuju bangngina pimpinan upacara adat selalu berdo’a dan memohon 

hanya kepada Allah swt agar almarhum diberi keselamat di akhirat, dan meniatkan 

semua pahala dalam upacara adat tersebut untuk almarhum selain itu ditiap 

tahapannya juga selalu disertakan dengan pembacaan ayat suci al-Qur’an.  

Dari hasil wawancara sebagian besar masyarakat memaknai adat 

paerangngi tuju bangngina sebagai ritual adat kematian yang dilaksanakan setelah 

almarhum tuju malam berada didalam kubur, makna dari adat ini adalah 

pemotongan hewan sebagai akikah untuk almarhum, ritual pembersihan rumah dari 

 

52 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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roh dan pembawaan bekal untuk almarhum berupa pahala dari setiap ritual yang 

dilaksanakan. 

Walaupun masih ada beberapa orang yang mempercayai keyakinan orang-

orang terdahulu bahwa pemotongan hewan pada acara adat paerangngi tuju 

bangngina merupakan tahapan yang dilakukan agar hewan tersebut nantinya 

menjadi tunggangan bagi almarhum, namun pimpinan upacara adat ataupun imam 

desa menjelaskan bahwa pemotongan hewan dimaknakan sebagai akikah untuk 

almarhum sekaligus diharapkan dapat menjadi pahala untuknya. 

Aqiqah berasal dari kata “aqiq” yang berarti rambut bayi yang baru lahir. 

Karena itu aqiqah selalu diartikan mengadakan selamatan lahirnya seorang bayi 

dengan menyembelih hewan (sekurangnya seekor kambing). Menurut istilah syara 

artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari 

itu anak di beri nama dan rambutnya di potong.53 

Lalu bagaimana hukumnya melaksanakan aqiqah setelah meninggal berikut 

penjelasannya: 

1. Aqiqah bayi setelah meninggal dunia menurut ulama  

a. Disunnahkan untuk melaksanakan aqiqah untuk bayi yang meninggal dunia 

sebelum hari ketujuh kelahirannya. Ini adalah pendapat para ulama 

penganut Mazhab Syafi’i. An-Nawawi mengatakan, “Apabila bayi 

meninggal dunia sebelum tujuh hari dari masa kelahirannya, menurut kami 

disunnahkan untuk diaqiqahi”. 

b. Ibnu Hazm mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tetap harus dilaksanakan 

apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah hari 

ketujuh masa kelahirannya. 

 

53 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 

h.317 
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c. Para Ulama penganut Mazhab Maliki mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi 

tidak disunnahkan apabila si bayi meninggal dunia sebelum hari ketujuh 

kelahirannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh para ulama penganut 

Mazhab Hambali dan alHasan al-Bashri.54 

2. Mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal menurut ulama 

Menurut Imam Syafi’i bahwa mengaqiqahi orang tua yang masih hidup 

hukumnya boleh (jaiz) bila ada izin darinya, sedangkan mengaqiqahi orang tua 

yang sudah meninggal dunia hukumnya juga diperbolehkan (jaiz) bila ada wasiat 

sebagaimana diperbolehkannya melakukan kurban atas nama mayit (menurut 

sebagian pendapat). Apabila orang tua tidak pernah berwasiat untuk diaqiqahi maka 

cukup dengan menyembelih hewan dan disedekahkan atas nama orang tua telah 

menghasilkan kebaikan bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Hal ini sesuai 

dengan hadis Nabi saw: 

ثَ نَا  ثَ نَا  مَرْيََ  أَبِ  بْنُ  سَعِيدُ  حَدَّ عُرْوَةَعَنْ  بْنُ  هِشَامُ  أَخْبَََنِ  قاَلَ  جَعْفَر   بْنُ  مَُُمَّدُ  حَدَّ  
هَا  اللَُّ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  أبَيِهِ  أمُِّي  إِنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَّى  للِنَّبِِّ  قاَلَ  رَجُلًا  أَنَّ  عَن ْ  

هَا تَصَدَّقْتُ  إِنْ  أَجْر   لََاَ فَ هَلْ  تَصَدَّقَتْ  تَكَلَّمَتْ  لَوْ  وَأَظنُ ُّهَا  نَ فْسُهَا افْ تُلِتَتْ  نَ عَمْ  قاَلَ  عَن ْ  
Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak, 
dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadaqah. 
Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bershadaqah untuknya (atas 
namanya)?". Beliau menjawab: "Ya, benar".55 

Dalam konteks hukum Islam tradisi lokal yang berlangsung di masyarakat 

Kecamatan Pallangga adat Paerangngi Tuju Bangngina tidak bisa terlepas dari 

 

54“Hukum akikah Bagi Bayi Yang Sudah Meninggal”, https;//aqiqahalkautsar. 

com/aqiqah/hukum-akikah-bagi- yang-sudah-meninggal/ (18 Oktober 2022). 

55 Shohih Bukhori, Jilid I Bab Jana‟iz, h.241. 
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nafas Islam terlihat dari praktek pelaksanaannya. Namun demikian dalam 

pelaksanaan ritual adat paerangngi tuju bangngina tidak ditekankan sebagai hal 

yang harus dilakukan tetapi masyarakat setempat tidak bisa meninggalkannya. 

Pelaksanaan adat paerangngi tuju bangngina tergantung tingkat kemampuan 

seseorang karena adat paerangngi tuju bangngina merupakan sedekah si mayat 

yang dikeluarkan kelurga kepada para pemuka agama dan warga sekitar. 

Disebutkan di dalam hadis shahih dari Abi Hurairah R.A bahwasanya Nabi 

saw besabda: 

نْسَانُ  مَاتَ  إِذَا تَ فَعُ  وَعِلْم   جَاريِةَ   صَدَقَة   مِنْ  ثَلًَثةَ   مِنْ  إِلََّ  عَمَلُهُ  انْ قَطَعَ  الِْْ بِهِ  يُ ن ْ  
لَهُ  يدَْعُو صَالِح   وَوَلَد    

Terjemahnya: 

Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali 
dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh 
yang mendoakannya”. (HR. Muslim).56 

نْسَانَ  أَنَّ  وَالْْمََاعَةِ  السُّنَّةِ  أهَْلِ  عِنْدَ  لغَِيْْهِِ، عَمَلِهِ  ثَ وَابَ  يََْعَلَ  أَنْ  لَهُ  الِْْ ، 
غَيِْْ  إلَ  الَْْذكَْارَ  أوَْ  قُ رْآن   ةَ قِراَءَ  أوَْ  صَدَقَةا  أوَْ  حَجًّا أوَْ  صَوْماا أوَْ  كَانَ  صَلًَةا   
يعِ  مِنْ  ذَلِكَ  فَعُهُ  الْمَيِّتِ  إلَ  ذَلِكَ  وَيَصِلُ  الْبَِّ، أنَْ وَاعِ  جََِ وَيَ ن ْ    

Terjemahnya:  

Bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang 
lain, menurut pendapat Ahlussunnah wal Jama’ah, baik berupa shalat, 
puasa, haji, sedekah, bacaan al-Qur’an, zikir, atau sebagainya, berupa semua 
jenis amal baik. Pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya.57 

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Sampai kepada mayyit (pahala) tiap-

tiap kebajikan karena ada nash-nash yang datang padanya dan juga karena kaum 

muslimin (zaman tabi’in dan tabiuttabi’in) pada berkumpul disetiap negeri, mereka 

 

56 Ibnu Hajar Al-Asqalani, ter. Abu Mujaddidul Islam Mafa, Terjemah Bulughul Maram, 

(Surabaya, Gita Media Press, 2006), h. 457 

57 Usman bin Ali Az-Zaila’i, Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq, juz 5, h.131. 
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membaca al-Qur’an dan menghadiahkan (pahalanya) kepada mereka yang sudah 

meninggal, maka jadilah ia ijma.58  

Dari ayat al-Quran, hadis, dan ijma di atas akhirnya dijadikan dasar bahwa 

mendoakan dan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang sudah 

meninggal adalah sesuatu yang bermanfaat dan baik bagi orang yang memintakan 

maupun yang dimintakan. Adapun alat-alat ritual seperti dupa, lilin, bunga, 

makanan dan barang-barang lainnya masyarakat menyebutnya sebagai “sarak”. Jika 

alat-alat ritual tersebut tidak ada, maka upacara adat paerangngi tuju bangnginna 

tetap dilaksanakan artinya ada maupun tidak ada alat-alat ritual tersebut tidak 

menjadi syarat wajib untuk melaksanakan acara adat kematian dan tetap bisa di 

jalankan sesuai dengan agama dan adat yang berlaku. Sebab tujuan utama dari ritual 

tersebut untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. 

Meskipun ada dalil yang memperbolehan tentang dilakukannya upacara 

kematian seperti tahlilan akan tetapi ada juga yang menerangkan tentang di 

haramkannya upacara tersebut hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh 

Ibnu Majah: 

عَةَ  الْمَيِّتِ  أهَْلِ  إِلَ  الَِجْتِمَاعَ  نَ رَى كُنَّا النِّيَاحَةِ  مِنَ  الطَّعَامِ  وَصَن ْ  
Terjemahnya: 

Kami menilai berkumpulnya banyak orang di rumah keluarga mayit, dan 
membuatkan makanan (untuk peserta tahlilan), setelah jenazah dimakamkan 
adalah bagian dari niyahah (meratapi mayit).” (HR. Ibnu Majah)59 

Selanjutnya seperti penulis katakan bahwa selain al-Quran dan as-Sunnah 

perlu kita menganalisa masalah ini dengan sumber hukum yang bersumber dari 

 

58 Ahmad Asy-Syarbashi. Yasalunaka, Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan 

(Cairo: Lentera, 1997), h.423 

59 Kusnawati, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Prakter Sedekah Dalam Adat Kematian 

Sasak Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar”, Mu’amalat Volume VII, Nomor 1 (Juni 2015). 

file:///C:/Users/Biofilia%20Computer/Downloads/Jurnal+Kusnawati.pdf   
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pemikiran (ar-ra’yu) para ulama yaitu yang terkait dengan permasalahan yang 

penulis angkat. Menurut penulis sumber hukum tersebut yang terkait adalah al-Urf 

yaitu sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya 

dalam berbagai aspek kehidupan.60  

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa 

dijadikan landasan hukum, yaitu: 

a. Urf itu harus termasuk urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan 

ajaran al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.61 

Adat paerangngi tuju bangngina dalam tahapannya sebagian besar 

merupakan sedekah makanan yang dikelaurkan oleh keluarga 

almarhum/almarhumah yang diniatkan pahalanya untu almarhum/almarhumah 

dalam anggaran dasar NU (al Risalah al Nahdiyah) disebutkan habwa pemberian 

makanan kepada para undangan di akhir acara tahlil dengan diniati sedekah adalah 

merujuk pada kitab Nayl al Awtar, di mana terdapat kutipan Hadits yang 

menyatakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan bertanya 

tentang manfaat sadaqah untuk ayahnya yang telah meninggal, Nabi menjawab 

bahwa semua itu dapat bermanfaat. Hadits itu diriwayatkan, di antaranya, oleh Abu 

Dawud dan Ibu Abbas, yaitu: Ibn Abbas berkata bahwa ada seorang lelaki datang 

kepada Rasulullah saw lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah 

meninggal dunia. Apakah saya bisa memberi manfaat kepadanya jika saya 

bersedekah untuknya? Rasulullah saw menjawab, iya dapat.62 

 

60 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad AlSyaukani: Relevansi Bagi Pembaruan Hukum Islam Di 

Indonesia (Jakarta: Logos, 1999), h. 34. 

61 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, h.152. 

62 A. Syihabuddin “Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Nahdhiyyin Dalam 

Tinjauan Agama dan Adat” Al-AdYaN. https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-

none.pdf (10 Desember 2022) 

https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-none.pdf%20(10
https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-none.pdf%20(10
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Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara bahwa setiap tahapan pada 

adat paerangngi tuju bangngina selalu dibarengi dengan pembacaan ayat suci al-

Qur’an baik dari pimpimnan adat ataupun keluarga dan masyarakat yang ikut serta 

dalam upacara adat tersebut yang diniatkan pahalanya untuk 

almarhum/almarhumah, Pendapat tentang sampainya pahala bacaan al-Quran, 

tahlil, shalawat dan shadaqah kepada si mayit merujuk pada pemikiran Ibn 

Taymiyah (w.1328 M) yang menyebut bahwa orang meninggal dapat memperoleh 

manfaat dari pembacaan alQur‟an, ibadah mafiyah seperti sadaqah dan lain 

sebagainya. Selain pada pemikiran ibn Taymiyah (w. 1328 M), juga merujuk pada 

pemikiran lbn al-Qayyim al-Jawziyah (w. 1350 M) dalam al Ruh yang menyebut 

sebaik-baik hadiah untuk Si mayit adalah sadaqah, istighfar, doa dan haji. Dengan 

merujuk pada madhab Hanafiyah, Ali Ma’shum menyatakan bahwa hukum 

membaca al-Qur’an, puasa dan haji dengan menghadiahkannya untuk si mayit 

adalah sunnah.63 

Untuk melegitimasi hal diatas merujuk pada sebuah Hadits yang 

menyatakan bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang sedekah 

untuk keluarganya yang telah meninggal, Nabi menjawab bahwa semua itu dapat 

diterima. Muhyiddin Abdusshomad, tokoh NU, yang juga menyebut sampainya 

pahala sedekah untuk si mayit. Menurutnya, tuduhan terhadap jamuan yang 

diadakan selama tujuh hari berturut-turut untuk orang meninggal sebagai 

sinkretisme dari Hindu dan Budha adalah tidak benar. Alasannya, ia menemukan 

pendapat Nawawi al-Bantani dalam Nilidyat al Zayn, bahwa bersedekah atas nama 

si mayit dengan cara yang disesuaikan dengan Syari’ah adalah dianjurkan. 

 

63 A. Syihabuddin “Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Nahdhiyyin Dalam 

Tinjauan Agama dan Adat” Al-AdYaN. https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-

none.pdf (10 Desember 2022) 

 

https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-none.pdf%20(10
https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-none.pdf%20(10
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Kebiasaan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya adalah 

kebiasaan dalam suatu masyarakat yang boleh dilakukan dan boleh tidak 

dilakukan.64 

Dalam melakukan tradisi tahlil, dalam masyarakat NU dikenal istilah haul 

dari kata hawl, yang beranti satu tahun. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati 

satu tahun orang meninggal. Peringatan ini didasarkan pada tradisi Nabi yang 

mengunjungi makam syuhada’ Uhud pada setiap tahun untuk mendoakan mereka, 

yang kemudian tradisi itu dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar bin al-Khattab dan 

Uthman bin Affan. Jika dilacak dalam sahih Bukhari ternyata ditemukan beberapa 

Hadits yang terkait dengan beberapa hal di atas, seperti tentang keutamaan al-

fatihah sebagai surat paling mulia, tentang ayat al-Kursi yang dapat menjauhkan 

dari godaan syetan, tentang pembacaan surat al-Baqarah yang disamakan dengan 

menghatamkan al-Quran, tentang surat al-Ikhlas yang sama dengan sepertiga al-

Qur’an.65  

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

mayoritas penduduk negeri itu. 

adat paerangngi tuju bangngina dilaksanakan oleh sebgaian besar 

masyarakat Kecamatan Pallangga sejak dulu karena di anggap membawa kebaikan 

untuk almarhum/almarhumah juga keluarga yang ditinggalkan. 

Adat perangngi tuju bangngina masuk dalam jenis Al-Urf al-khās, yaitu 

kebiasaan yang bersifat khusus artinya kebiasaan tersebut hanya berlaku di daerah 

dan masyarakat tertentu, yakni masyarakat Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

 

64 A. Syihabuddin “Tradisi Upacara Kematian Pada Masyarakat Nahdhiyyin Dalam 

Tinjauan Agama dan Adat” Al-AdYaN. https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-

none.pdf (10 Desember 2022) 

 

65 Al Asqolani, Fath al Barri bi Syarh Soheh al Bukhori, Vol.11, (Kairo : Dar Abi Hayyan, 

1996), h.265-278 

https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-none.pdf%20(10
https://media.neliti.com/media/publications/58083-ID-none.pdf%20(10
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Adat paerangngi tuju bangngina sebenarnya sudah berlaku secara umum akan 

tetapi umum yang terbatas, artinya umum untuk daerah tersebut akan tetapi tidak 

umum untuk daerah yang lainnya, yang sampai sekarang adat tersebut masih 

dilaksanakan, dan belum tentu daerah lain mempunyai adat yang sama. 

c. Tidak mendatangkan kemundharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal.66 

Adat perangngi tuju bangngina dalam pelaksanaannya tidak membawa 

kemudharatan melainkan kemaslahatan serta sejalan dengan jiwa dan akal hal ini 

dapat dilihat dari setiap tahapannya. 

Pertama keluarga akan mengeluarkan sedekah makanan untuk masyarakat yang 

ikut serta dalam upacara adat tersebut yang pahalanya diniatkan untuk 

almarhum/almarhumah, bersedakah akan membawa kebaikan untuk yang 

bersedekah maupun yang menerima sedekah. 

Kedua bersama-sama berdo’a kepada allah swt. dan membaca ayat suci al-

Qur’an untuk saling mendo’akan sesama umat muslim yang membawa kebaikan 

untuk alamrhum/alamrhumah dan masyarakat yang ikut berdo’a untuk mencari 

ridha Allah swt. 

Ketiga berdzikir bersama yang membawa kebaikan untuk almarhum juga 

mebawa kebaikan bagi yang berdzikir, selain mendapatkan pahala juga dapat 

melatih kita untuk membaca kalimat tayyibah, dan berharap jika nanti saat akhir 

hayat kitab bisa membaca kalimat tahlil. 

Keempat memelihara dan menjalin hubungan silaturrahim, menyambung 

hubungan dan persaudaraan antar umat islam. 

Pelaksanaan adat paerangngi tuju bangngina juga akan mengingatkan kita akan 

kematian dan masih banyak lagi kebaikan lainnya. 

 

66 Zuhdi Masjfuk, Pengantar Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Hajimasagung, 1990). 
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d. Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan 

kepada urf. 

Adat paerangngi tuju bangngina telah dilaksanakan sejak puluhan tahun 

yang lalu oleh masayarakat Kecamatan Pallangga, hal ini didasarkan pada hasil 

wawancara Majid Dg Rangka selaku masyarat Desa Julubori yang sudah berusia 

60 tahun, beliau mengatakan bahwa adat tersebut sudah sangat lama dilaksanakan 

sehingga tidak diketahui kapan adat tersebut bermula namun adat tersebut sudah 

dilaksanakan oleh lelehur sejak dulu.  

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

urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk 

tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah 

ketegasan itu, bukan urf. 

Adat paerangngi tuju bangngina tidaklah bersifat wajib sehingga keluarga 

akan mengadakan rapat untuk memutuskan apakah adat tersebut akan dilaksanakan 

atau tidak, hal ini juga dilakukan untuk melihat kesiapan kelurga karena 

pelaksanaannya yang memiliki banyak persiapan, selain itu karena adat ini sudah 

dilaksanakan sejak dulu sehingga banyak orang yang sudah berusia lanjut 

mewasiatkan agar adat tersebut dilaksanakan ketika dirinya meninggal nanti. 

Sehingga dalam melaksanakan adat paerangngi tuju bangnginna harus dipastikan 

terlebih dahulu kesedian dari pihak keluarga atau adanya wasiat dari 

almarhum/almarhumah. 

f. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. 

Adat paerangngi tuju bangngina memiliki banyak tahapan dalam 

pelaksanaanya yang inti dari tahapan tersebut adalah sedekah makanan, berdo’a 

bersama, dzikiran dan pembacaan ayat suci al-Qur’an, semua kegiatan yang 

dilakukan bersifat baik sehingga dipercaya membawa kebaikan untuk 
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almarhum/alamrhumah serta keluarga yang ditinggalkan, sehingga adat ini terus 

dilaksanakan secara turun-temurun sejak dulu hingga saat ini.   

Dalam literatur yang membahas kehujahan Urf sebagai sumber hukum, 

dapat diketahui bahwa Urf itu telah diamalkan oleh semua para ahli hukum Islam 

terutama di kalangan Mazhab Hanafiah dan Malikiah. Ulama Hanafiah 

menggunakan Istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk Istihsan ini adalah 

Istihsan Al-Urf (Istihsan yang menyandarkan pada Urf). Ulama Malikah juga 

menggunakan Urf sebagai sumber hukum terutama Urf (tradisi) yang hidup di 

kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan 

mendahulukannya dari Hadis Ahad. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan Urf 

dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuannya dalam hukum syara’. Urf sebagai 

sumber hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), 

dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan Urf 

sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang timbul 

dalam masyarakat.67  

Berdasarkan segi cakupannya, adat paerangngi tuju bangngina termasuk 

dalam jenis Al-Urf al-khās, yaitu kebiasaan yang bersifat khusus artinya kebiasaan 

tersebut hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, yakni masyarakat 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adat paerangngi tuju bangngina 

sebenarnya sudah berlaku secara umum akan tetapi umum yang terbatas, artinya 

umum untuk daerah tersebut akan tetapi tidak umum untuk daerah yang lainnya, 

yang sampai sekarang adat tersebut masih dilaksanakan, dan belum tentu daerah 

lain mempunyai adat yang sama, karena setiap daerah mempunyai adat sendiri-

sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka Adat paerangngi tuju 

 
67 Abdul Manan, Reformasi Hukum, h. 93 
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bangngina termasuk kategori dalam Urf yang saḥīh dan bisa dilakukan, akan tetapi 

hanya untuk daerah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 68  

Kaidah tersebut memberikan konsep tentang hukum Islam. Hukum Islam 

yang selama ini dibentuk hanya dengan menggunakan metode yang terpaku pada 

nash, dalam kaidah ini pandangan tersebut berubah, bahwa hukum Islam juga 

dibentuk oleh sesuatu yang di luar nash. Hukum Islam dapat berubah mengikuti 

perkembangan masyarakat tergantung pada tempat, waktu, keadaan, niat dan adat 

dari masyarakat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68 Abu Zahrah Muhammad. Ushul Fiqh. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.   
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C. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Paerangngi Tuju Bangngina Di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang 

dianggap oleh masyarakat tersebut, Nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan 

dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.69 

Sebagai adat yang sudah ada sejak dahulu dan telah diwariskan secara turun 

temurun dan tetap eksis hingga sekarang, berbagai masyarakat mempunyai 

pandangan masing masing terhadap adat perangngi tuju bangngina. 

Adapun hasil wawancara peneliti tentang pandangan masyarakat terhadap 

adat paerangngi tuju bangngina oleh Suparman Dg. Sijaya selaku pemimpin do’a 

dalam berbagai macam upacar adat (Guru Baca): 

“Adak paerangngi tuju bangnginna iyamiantu adak ni gaukangan 
untuk hakeka’na tau ammoteranga siagang paerangngi bokongna, anne 
adakka ten ani issengi tojengna ringngapanna napakaramula mingka anne 
adak paerangngi tuju bangnginna iyamiantu adak battue ri tau mariolotak, 
nasabak tappatta mangeri tauriolotak anne adakka tatak nikatutui 
sakgengna kamma-kammanne”70 

Maksudnya: 

 Adat paerangngi tuju bangngina merupakan adat yang dilakukan 
untuk ritual akikah bagi orang yang meninggal sekaligus ritual pembawaan 
bekal, Awal mula terjadinya praktek adat paerangngi tuju bangnginna tidak 
diketahu secara pasti tetapi menurut penuturan Suparman Dg Sijaya adat 
paerangngi tuju bangnginna yang mereka temukan saat ini merupakan 
peninggalan orang-orang terdahulu. Namun karena kuatnya keyakinan 
masyarakat Kecamatan Pallangga dan penghargaan terhadap orang-orang 
terdahulu maka praktek tersebut masih dipertahankan dan dilestarikan.71 

Pandangan Majid Dg. Rangka selaku guru baca dan mantan imam Dusun 

Bonto Bila Desa Julu Bori: 

 
69 Abdulsyani, Teori Sosiologi (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), h. 53. 

 

70 Suparman Dg Sijaya, (Umur 45 tahun), Guru Baca, Wawancara, Desa Toddotoa, (12 

Oktober 2022) 

71 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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“Adak paerangngi tuju bangnginna iyamiantu adak taumatea 
nitappakia angkana iyami anjo allo terakherekna alusukna tau matea 
ammantang riballakna, nasabak iyami anjo nigaukangi anne adakka untuk 
assisaklak siagang pappakalompo mangeri tau mateta sesuai adak tau 
mariolotak”.72 

Maksudnya: 

Adat paerangngi tuju bangnginna merupaka adat kematian yang 
dipercaya sebagai hari terakhir roh orang yang meninggal berada 
dirumahnya, sehingga keluarga akan mengadakan upacara adat sebagai 
bentuk perpisahan dan penghormatan untuk almarhum/almarhumah sesuai 
dengan adat kebiasaan terdahulu.73 

Pandangan Dg. Jime terhadap adat Paerangngi Tuju Bangngina selaku 

masyarakat Toddotoa: 

“Adak paerangngi tuju bangnginna iyami antu adak taumatea riallo 
terakherena riballa na nasaba iyami anjo pamilina nagaukangmi anjo adak  
passili pannangkasi balla  siagang nipasadiangi bokong lana eranga tau 
matea, iyami antu bembe lana dongkokia sallang siagang barang-barang 
lana pakea sallang. Anne adakka tenaja nawajib mingka kodi nikasia punna 
tena nigaukangi siagang kodi tongi nyawayya mangeri tumatenta”74 

Maksudnya: 

Paerangngi tuju bangngina merupakan adat kematian yang di 
anggap sebagai hari terakhir roh orang yang meninggal berada dirumahnya 
sehingga keluarga akan menyiapkan bekal yang akan dibawa oleh orang 
yang meninggal nanti seperti kambing yang sebagai tunggangan dan 
barang-barang yang disiapkan sebagai barang yang akan dipakai nanti, 
walaupun adat ini tidak diwajibkan namun keluarga akan merasa tidak 
tenang dan merasa bersalah pada almarhum jika adat tersebut tidak 
dilaksanakan.75 

Dg. Rampu sebagai masyarakat Dusun Bonto Bila Desa Julubori 

menjelaskan adat paerangngi tuju bangngina: 

“Adak paerangngi tuju bangnginna iyami antu adak nigaukanga 
untuk appasadia kalampangna alusukna taumatea riballakna, batturi 

 

72 Kamba Dg. Ngalle, (Umur 55 tahun), Iman Desa, Wawancara, Desa Toddotoa, (15 

Oktober 2022) 

 

73 Diterjemahkan Oleh Penulis 

74 Dg. Jime, (Umur 63 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Julubori, (20 Oktober 

2022) 

75 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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pammolongan olok-olokna, pappasakbina, sikkirikna, baca-baca na, 
paerangngang bunganna, siagang nipabattu bokongna, anne adakka 
nigaukan barang nagappa tonji bajika rilampangna, anne adakka tena 
nakkulle nibokoi nasabak sallomi nigaukang”.76 

Maksudnya: 

Adat paerangngi tuju bangngina merupakan adat yang dilakukan 
untuk mempersiapkan kepergian roh alamarhum/almarhumah dari 
rumahnya, mulai dari pemotongan hewan, pappasakbi, dzikiran, baca-baca, 
pembawaan bunga, serta penyampaian bekal almarhum yang diharapkan 
ritual tersebut dapat memberi kemudahan bagi jalan almarhum di akhirat, 
adat ini masih terus dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat karena adat 
tersebut sudah dijalankan secara turun temurun sehingga terasa berat untuk 
meninggalkannya.77 

Pandangan Dg. Siala selaku Imam Dusun Bonto tekne Menjelaskan 
pandangannya mengenai adat paerangngi tuju bangngina: 

“Adak paerangngi tuju bangngina iyami antu adak tau matea 
nigaukanga battu riolodudua ri Kecamatan Pallangga, anne adakka 
nipasadia battu ripammanakangna untuk pappasidakkangna tau matea 
nasabak nitappakki akkulle angngerang pahala siagang kabajikan untuk 
tau mate siagang pammanakangna siagang ni hargai tongi anjo tau toa ta 
riolo punna terus ni pajappa amme adakka”.78 

Maksudnya: 

Adat paerangngi tuju bangngina merupakan adat kematian yang 
sudah dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Pallangga sejak dulu, adat ini 
merupakan bentuk sedekah almarhum yang disiapkan oleh keluarganya 
karena dipercaya dapat memberi pahala lebih dan kebaikan untuk almrahum 
maupun keluarga yang ditinggalkan, selain itu adat ini juga tetap 
dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian tradisi leluhur.79 

Dg. Baji selaku masyarakata Desa Toddotoa juga mengemukakan 

pandangannya mengenai adat paerangngi tuju bangngina 

“Anne adakka iyami antu adak tau matea ten ana wajib mingka 
tataki nigaukang kabanyakan taua nasabak pammanakangna anjo nibokoia 

 

76 Dg. Rampu, (Umur 46 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Julubori, (20 

Oktober 2022) 

77 Diterjemahkan Oleh Penulis 

78 Dg. Siala, (Umur 50 tahun), Imam Dusun, Wawancara, Desa Toddotoa, (16 Oktober 

2022) 

79 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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kodi nyawana siagang mallaki gassingka anjo taumatea nakana tenamo 
nijampangi ri pammanakangna punna tena nigaukangi anne adaka”.80 

Maksudnya:  

Adat ini merupakan adat kematian yang tidak wajib namun tetap 
dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat karena biasanya keluarga yang 
ditinggalkan akan merasa bersalah dan takut jika arwah almarhum akan 
merasa tidak diperdulikan setelah kematiannya jika adat tersebut tidak 
dilaksanakan.81 

Pandangan Dg. Ngewa selaku Kepala Dusun Borongkaramasa terhadap 
adat paerangngi tuju bangngina: 

“Masarakak Kecamatan Pallangga terutama ri Desa Toddotoa 
sanna najagana anjo nikanaya adak nasabak tappaki taua anne adakka 
angngerang kabajikan mange ritaumatenta siagang tau nibokoia, 
naniatong tau toata anjo biasa napalak memang tongi sebelumna 
anmmoterang angkanaya nigaukangngangi anjo adak paerangngi tuju 
bangngina”.82 

Maksudnya; 

Masyarakat Kecamatan Pallangga khusus di Desa Toddotoa sangat 
menjaga kelestarian adat tersebut karena di percaya dapat membawa 
kebaikan bagi almarhum dan juga keluarga, selain itu biasanya ada beberapa 
orang yang sudah berusia lanjut bahkan mewasiatkan kepada anaknya untuk 
diadakan adat paerangngi tuju bangngina saat dirinya meninggal nanti.83 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

memiliki makna tersendiri terhadapat adat paerangngi tuju bangngina. 

Adat paerangngi tuju bangngina merupakan adat yang ditinggalkan oleh 

orang-orang terdahulu dan masih tetap dijalankan hingga saat ini, tidak dapat di 

pungkiri bahwa kebiasaan yang di lakukan oleh orang tua terdahulu akan 

diwariskan oleh anak cucunya kelak, begitu pula adat paerangngi tuju bangngina, 

karena dianggap baik dan harus terus dilestarikan sebagai amanah dari orang tua 

maka sepatutnya adat paerangngi tuju bangngina harus terus dipertahankan, selain 

 

80 Dg. Baji, (Umur 43 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Toddotoa, (20 

Oktober 2022) 

81 Diterjemahkan Oleh Penulis 

82 Dg. Ngewa, (Umur 46 tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Desa Toddotoa, (16 Oktober 

2022) 

83 Diterjemahkan Oleh Penulis 
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itu masyarakat sangat menjunjung tinggi adat tersebut karena tidak bertentangan 

dengan agama dan negara, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan 

pada ideologi pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama  dan adat istiadat 

yang hidup di tengah masyarakat. Tentunya masyarakat akan menjunjung tinggi 

nilai kearifan lokal, adat, tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang 

terdahulu, patut untuk di jaga karena adat paerangngi tuju bangngina dalam 

pelaksanaanya tetap menjaga nilai ketuhanan yang mana pada saat pelaksanaannya 

selalu berdo’a dan meminta hanya kepada Allah swt dan membaca ayat suci al-

Qur’an disetiap tahapannya. 

Walaupun adat paerangngi tuju bangngina memiliki proses yang panjang 

dan membutuhkan persiapan yang banyak namun masyarakat tidak merasa 

terbebani karena sudah diyakini bahwa adat tersebut akan membawa kebaikan 

untuk orang yang meninggal dan juga keluarga yang ditinggalkan sehingga 

masyarakat akan tetap menjalankan adat tersebut sebagai bentuk rasa kasih sayang, 

rasa hormat, serta kepedulian keluarga terhadap alamarhum yang diharapkan dapat 

memberi pahala lebih dan mendapatkan tempat terbaik disisi Allah swt. 

Eksistensi urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh. Masing-masing daerah 

mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan lain 

sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing 

mujtahid dalam melakukan ijtihadnya. 

Melihat keberadaan urf, maka pada umumnya ulama ushul sepakat bahwa 

urf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara'. 

Urf juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan 

tempat tertentu. Hadis Nabi saw yaitu: 

  الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناافَ هُوَعِنْدَاللَِّ حَسَنُ  مَارأَهَُ 
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Artinya: 

  Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah adalah baik   

  (HR. Ahmad). 84  

 Inti Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar urf atau 

kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai suatu kebaikan, maka di 

sisi Allah adalah sesuatu kebaikan. Atas dasar ini, maka dalam memahami urf ini 

diperlukan kecermatan secara seksama sehingga mampu memahami mana urf yang 

sahih dan urf yang fasid. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqih, yang menyebabkan 

timbulnya dua golongan dari mereka: 

1) Golongan Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf adalah hujjah 

untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah swt: al-Qur’an 

Surah Al-Araf ayat 199 yang artinya "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah 

orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-

orang yang ) bodoh.” Ayat ini menjelaskam bahwa urf ialah kebiasaan 

manusia, dan yang mereka sering lakukan (yang baik). 

Ayat ini, bersigat 'am artinya, Allah swt memerintahkan Nabi-Nya untuk 

mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka urf dianggap 

oleh syara' sebagai dalil hukum. Juga mereka beralasan dengan hadis Nabi 

yang artinya "Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu 

hal yang baik pula menurut Allah." 

2) Golongan Syafi'iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap urf 

sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. 

 Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa urf al-shahih, yaitu urf yang tidak 

bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut 'urf al-'am dan 'urf al-khash, 

 

84 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar), h. 143.  
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maupun yang berkaitan dengan 'urf al-lafzhi dan 'urf al-'amali, dapat dijadikan 

hujjah dalam menetapkan hukum syara'.85 

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi 

(w. 684 H/1285 M./ahli fiqh Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak 

bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat 

tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H./ahli ushul 

fiqh Maliki), dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M./ahli 

ushul fiqh Hanbali), menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara' dalam 

menetapkan hukum. Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 

urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan 

hukum dan penafsiran beberapa nash.  

  Bila diperhatikan uraian diatas tentang kedudukan urf atau ‘adat dalam 

kedudukannya sebagai dalil syara', di antara ulama ada yang menetapkannya 

sebagai dalil syara' dengan argumen yang menurutnya adalah kuat dan dengan 

memerhatikan pula argumen ulama yang menolaknya sebagai dalil syara', dapat 

disimpulkan bahwa urf atau ‘adat dapat menjadi dalil syara' namun tidak sebagai 

dalil mandiri. Ketidak mandiriannya itu adalah kepada mashlahat yang telah 

disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.86 

Diliha dari segi keabsahannya adat paerangngi tuju bangngina termasuk 

dalam jenis urf shahih yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu 

masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula 

sebaliknya hal ini dapat dilihat dari tahapannya yang sepenuhnya membawa 

 

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

Masalah-Masalah yang Praktis. Cet. V; Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2014.  

 86 Hardijito Notopuro. Tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum 

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

Press, 1984.  
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kemaslahatan yaitu bersedekah, dzikiran, membaca ayat suci al-Qur’an dan berdo’a 

yang dilaksanakan semata-mata karena Allah swt. Dan sudah dijalankan secara 

turun-temurun sejak dulu oleh sebagian besar masayarakat kecamatan pallangga. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. adat perangngi tuju bangngina memiliki banyak tahapan yang masing-

masing memiliki makna tersendiri yan terdiri dari: 

a. Pemotongan hewan (Pammolongan Olok-olok) merupakan tahapan pemotonga 

hewan yang dimaknakan sebagai akikah untuk almarhum sekaligus diharapkan 

dapat menjadi pahala untuknya, hal inilah yang menjadi makna dari hewan 

sebagai tunggangan almarhum yang dimaksudkan sebagai pahala untuk 

meringankan jalan almarhum di akhirat. 

b. Tanda bukti (Pappasakbi) memilik makna sebagai bentuk penghormatan kepada 

Nabi Muhammad saw sekaligus sebagai tanda bukti bahwa adat Paerangngi 

Tuju Bangngina sedang dilaksanakan. 

c. Dzikiran (Sikkirik) merupakan tahapan dimana yang menghadiri upacara adat 

tersebut Dzikiran bersama-sama, dzikiran ini dimaknai sebagai dzikiran yang 

pahalanya dikhususkan kepada almarhum. 

d. Berdo’a dan makan bersama (Baca-baca) ritual baca-baca ini memiliki Makna 

sebagai sedekah makanan kepada semua yang menghadiri acara adat tersebut 

dan diniatkan pahalanya untuk almarhum. 

e. Pembersihan (Passili) ini memiliki makna sebagai ritual pembersihan rumah dari 

roh almarhum dan roh lainnya yang ada dirumah tersebut. 
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f. Membawa bunga (Angngerang Bunga) ritual ini memilik makna seperti ziarah 

kubur yaitu mengungjungi makam almarhum dan bersama-sama 

mendo’akannya. 

g. Disampaikan (Nipabattu) ritual ini dimaknai sebagai bentuk terimakasih dan 

sedekah dari keluarga almarhum pada guru baca atau imam desa yang telah 

memimpin pengajian dan ritual adat hingga selesai, walaupun makanan dan 

barang tersebut tetap disampaikan pada almarhum namun yang disampaikan 

disini dimaksudkan adalah pahala agar almarhum mendapatkan tempat yang 

baik di akhirat.  

Adat Paerangngi Tuju Bangngina termasuk dalam jenis Al-Urf al-khās, 

yaitu kebiasaan yang bersifat khusus artinya kebiasaan tersebut hanya berlaku di 

daerah dan masyarakat tertentu, yakni masyarakat Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa.  

Adat Paerangngi Tuju Bangngina di Kecamatan Pallangga telah 

berlangsung lama dan diterima oleh Sebagian besar masyarakat Kecamatan 

Pallangga karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan 

dalil syara’ yang datang kemudian, tetapi secara jelas belum terserap ke dalam 

syara’ baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau dengan kata lain 

praktik adat kematian tersebut termasuk dalam Urf shahih yaitu kebiasaan-

kebiasaan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kaidah tersebut 

memberikan konsep tentang hukum Islam. Hukum Islam yang selama ini dibentuk 

hanya dengan menggunakan metode yang terpaku pada nash, dalam kaidah ini 

pandangan tersebut berubah, bahwa hukum Islam juga dibentuk oleh sesuatu yang 

di luar nash. Hukum Islam dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat 

tergantung pada tempat, waktu, keadaan, niat dan adat dari masyarakat tersebut. 
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2. Pandangan masyarakat terhadap Adat paerangngi tuju bangngina yaitu adat 

yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu yang dianggap sejalan dengan syariat 

islam dan adat istiadat masyarakat yang masih tetap dijalankan hingga saat ini, 

walaupun adat paerangngi tuju bangngina memiliki proses yang panjang dan 

membutuhkan persiapan yang banyak namun masyarakat tidak merasa terbebani 

karena sudah diyakini bahwa adat tersebut akan membawa kebaikan untuk orang 

yang meninggal dan juga keluarga yang ditinggalkan sehingga masyarakat akan 

tetap menjalankan adat tersebut sebagai bentuk rasa kasih sayang, rasa hormat, serta 

kepedulian keluarga terhadap alamarhum yang diharapkan dapat memberi pahala 

lebih dan mendapatkan tempat terbaik disisi Allah swt. 

Diliha dari segi keabsahannya adat paerangngi tuju bangngina termasuk 

dalam jenis urf shahih yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu 

masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula 

sebaliknya hal ini dapat dilihat dari tahapannya yang sepenuhnya membawa 

kemaslahatan yaitu bersedekah, dzikiran, membaca ayat suci al-Qur’an dan berdo’a 

yang dilaksanakan semata-mata karena Allah swt. Dan sudah dijalankan secara 

turun-temurun sejak dulu oleh sebagian besar masayarakat kecamatan pallangga. 

B. Implikasi Penelitian: 

1. Diharapkan agar masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 

tetap mempertahankan adat paerangngi tuju bangngina selama masih 

berpegang pada syariat Islam. 

2. Memberikan wadah untuk usia muda agar nilai-nilai agama dalam 

pelaksanaan kegiatan adat Paerangngi Tuju Bangngina, di pahami dengan 

bijak. 
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3. Pelaksanaan Adat Paerangngi Tuju Bangngina diharapkan untuk tidak 

memberatkan masyarakat dalam syarat pelaksanaannya dan menyiapkan 

sesuai kemampuan keluarga almarhum saja. 

4. Agar kiranya adat atau prosesi yang dilakukan masyarakat yang tidak 

bermanfaat atau tidak ada maksud yang jelas untuk di hilangkan, atau di ganti 

dengan pemaknaan baru yang lebih jelas dan bermanfaat. 
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