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PEDOMAN TRANSLITERSI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transiltersi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal 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

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wau w we و
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 ha h ha ھ

 hamzah „ apostrof ء

 ya y ye ى

 

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

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:   

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 kasrah i i اَ  fatḥah a a اَ 

 ḍammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ؘىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u وؘؘَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

 haula : ه و ؿَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

َ...ؘاَ|َ...ؘَىَ  fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

 kasrah  dan yā’ ī i dan garis di atas ػؚى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ػؙو

Contoh: 

 māta : م اَتَ 

 ramā : ر م ا

 qīla : ق ي لَ 

 yamūtu : يَ  و تَ 

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasinya untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbūtah  itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

ؿَ ر و ض ة َالأط ف ا  : rauḍah al-aṭfāl 

ل ةَ   د يػ ن ة َا ل ف اض 
 al-madinah al-fāḍilah : ا لم

ةَ  م   al-ḥikmah :  ا لْ  ك 
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5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ـ ـّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ر بػَّن ا

 najjainā : نَ َّيػ ن ا

لْ  قَ ا  : al-haqq 

 nuʻʻima : نػ ع  مَ 

 ʻaduwwun : ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.  

Contoh: 

 ʻAlī (bukan  ʻAliyy atau ʻAly) : ع ل يَ 

 َ  .ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) : ع ر ب 

6. Kata Sandang 

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

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf langsung 

yang qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لش م سَ 
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 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لزَّل ز ل ةَ 

 al-falsafah :  ا ل ف ل س ف ةَ 

 al-bilādu :  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūna :  تَ  م ر و فَ 

 al-nauʻ :  ا لنػَّو عَ 

ءَ   syai’un :  ش ي 

 umirtu :  أ م ر تَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 

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

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

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

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

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

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

secara utuh.  

Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

للَ   dīnullāh  د ي ن َاللَ   billāh  بِ 

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafs al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh  ه م َفِ  َر حْ  ة َاللَ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
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Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Dalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.  

Contoh: 

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

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

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

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah: 

swt.   =  subḥānahū wa taʻālā 

saw.   =  ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

H   =  Hijrah 

KHI    =  Kompilasi Hukum Islam 

M   =  Masehi 

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

w.   =  wafat tahun 

QS…/…:4  =  QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli „Imrān/3:4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Abd Rahim R 

Nim  : 80100218078 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul : Tradisi Mappaje’ Pada Pernikahan Masyarakat Desa Parenreng 

Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep Perspektif Hukum Islam 

 Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tradisi mappaje’ pada 

masyarakat Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep dalam pandangan 

hukum Islam? selanjutnya pokok masalah tersebut diklasifikasikan dalam beberapa 

submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana Proses pelaksanaan 

tradisi mappaje’ pada masyarakat Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten 

Pangkep?,2) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Parenreng Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep mengenai tradisi mappaje’?,3) Bagaimana perspektif hukum 

Islam tentang tradisi mappaje’ di Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten 

Pangkep? 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, deskriptif kualitatif 

dengan dua pendekatan penelitian yaitu: pendekatan teologis normatif (Syar’i). 

Sumber data utama pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari 

wawancara terhadap informan di Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten 

Pangkep dan data sekunder diperoleh dari al-Qurán, hadis, kaidah fikih, jurnal dan 

karya ilmiah yang terkait.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa. Tradisi mappaje’ pada masyarakat 

Desa Parenreng merupakan tradisi ritual untuk mengenang leluhur ketika akan 

melakukan sebuah acara atau pesta seperti ketika akan melakukan pernikahan, serta 

mendoakan orang tua atau pendahulu. Instrumen terpenting dalam tradisi mappaje’ 

adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh guru baca paje’ dengan menggunkan ayat-ayat 

al-Qurán, shalawat, serta doa-doa yang terdapat dalam al-Qurán seta dalam doa dalam 

bentuk simbol-simbol untuk memperoleh kebaikan. Masyarakat Desa Parenreng 

melakukan tradsi mappaje’ untuk memperoleh keselamatan dan kelancaran sebuah 

acara atau pesta yang diadakan oleh sebuah keluarga karena takut para leluhur 

mereka marah ketika tidak melakukan mappaje’. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Tradisi Mappaje’ sebaiknya dipertahankan 

sebagai warisan budaya yang memiliki berbagai nilai positif terhadap hubungan sosial 

masyarakat Desa Parenreng 2) Masyarakat Desa Parenreng harus cerdas dan berhati-hati 

dalam melaksanakan sebuah tradisi dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama 

Islam terutama menyangkut keyakinan yang dapat menjerumuskan kepada 

kemusyrikan.3) Kepada pemerintah setempat sebaiknya membentuk sebuah lembaga 

adat untuk memberikan pengawasan dan pembinaan keagamaan didalam masyarakat 

agar dapat meningkatkan pemahaman serta pola pikir masyarakat dalam melakukan 

tradisi dan budaya yang ada. 
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 البحث ملخّص
 ػثذ اىشحٌٞ س  :  اصٌ اىطاىة 

 81011208108 :  سقٌ اىقٞذ

فَّاجِٜ ت :  ٍ٘ض٘ع اىشصاىح ٍَ ّْغ  َجرَغاىْناح ٗاىؼشٗس ى ححفيػادج  ّْشِ قشٝح فاَسِ

ْٞة  ّْغنِ ْٞشِٛ ٍِ ٍقاطؼح تاَ ْٞغِ  ٍِ ٗجٖح ّظش اىششٝؼح الإصلاٍٞحتَْطقح صِ

فَّاجِٜ ) ٕٜ مٞف شصاىحاىَشنيح اىشئٞضٞح فٜ ٕزٓ اىإُ  ٍَ اىرٜ  (’Mappajeحنٌ ػادج 

ّْغ )َجرَغ فؼيٖا اى ّْشِ ْٞشِٛ )( Parenrengفٜ قشٝح فاَسِ ْٞغِ ّْغنِْٞة Segeriتَْطقح صِ ( ٍِ ٍقاطؼح تاَ

(Pangkep)  اىَشنيح اىشئٞضٞح إىٚ ػذج ٍشامو ذقضٌٞ ٝرٌ ثٌ ٍِ ٗجٖح ّظش اىششٝؼح الإصلاٍٞح؟

فَّاجِٜ مٞف ػَيٞح ذْفٞز )أولاً( فشػٞح ٕٜٗ:  ٍَ ْٞشِٛ ٍِ  فٜ ٍجرَغػادج  ْٞغِ ّْغ تَْطقح صِ ّْشِ قشٝح فاَسِ

ْٞة؟ ّْغنِ ْٞشِٛ ٍِ ٍقاطؼح تاَّْغنِْٞة آساء ٍجرَغمٞف  انياً()ث ٍقاطؼح تاَ ْٞغِ ّْغ تَْطقح صِ ّْشِ  قشٝح فاَسِ

فَّاجِٜ؟ فَٞا ٝرؼيق  ٍَ فَّاجِٜ اىششٝؼح الإصلاٍٞح ػيٚ حنَد  مٞف )ثالثاً(تؼادج  ٍَ  فٜ ٍجرَغػادج 

ْٞة ّْغنِ ْٞشِٛ ٍِ ٍقاطؼح تاَ ْٞغِ ّْغ تَْطقح صِ ّْشِ  ؟قشٝح فاَسِ

ّٖجِٞ إجشاء ٍغ تحث ٍٞذاّٜ ٗصفٜ مٞفٜ اىَْٖج اىَضرخذً فٜ ٕزا اىثحث ٕ٘ ٗماُ 

ٕٜ  ٔفٞ صاصٞحٍصادس اىثٞاّاخ الأٗ. ّٖٗج اىششػَٜٕا ّٖج اىلإ٘ذٜ اىَؼٞاسٛ ٗتحثِٞٞ 

ّْغ  ٍِ ٍجرَغ اىثٞاّاخ الأٗىٞح اىرٜ ذٌ اىحص٘ه ػيٖٞا ٍِ اىَقاتلاخ ٍغ اىَخثشِٝ قشٝح فاَسِّشِْ

ْٞشِٛ  ْٞغِ ْٞة تَْطقح صِ اىثٞاّاخ اىثاّ٘ٝح اىرٜ ذٌ اىحص٘ه ػيٖٞا ٍِ اىقشآُ أٍا ٍِٗ ٍقاطؼح تاَّْغنِ

  .اىَرؼيقح تٖااىؼيَٞح  اىنراتاخٗاىحذٝث ٗق٘اػذ اىفقٔ ٗاىَجلاخ ٗ

فَّاجِٜ  أُفٜ ٕزٓ اىذساصح ّرائج اىثحث  فأظٖشخ ٍَ ّْغ  فٜ ٍجرَغػادج  ّْشِ ػشف  ٜٕفاَسِ

 ححفيإقاٍرٌٖ تحفيح ٍثو ص٘ف ٝؼقذُٗ تػْذٍا  ٗأصلافٌٌٖٕ أجذادإىٚ  ٌٕىرزمش ج شؼٞشجذقيٞذ

ً لإسصاه اىذػاء إىٚ أٗ ٕزٓ اىؼادج ذؼقذٗ اىؼشٗس أٗ اى٘ىَٞح إٌٔ ٗماُ دٌٕ أٗ أصلافٌٖ. لاأٝضا

ٍضرخذٍاً آٝاخ اىقشآُ ٗاىصلاج  تاجَِٜ قشاءجاىخاص ت َذسسىيٝقذٍٖا  اىذػاء اىزٛ ٕ٘ ٖافٞ اىشٜء

ٍِ  َجرَغٍٗغ رىل أُ ٕذف اىلامرضاب اىخٞش.  الإشاسٛ اىذػاءاى٘اسدج فٜ اىقشآُ ٗ دػٞحٗالأ

ّْغ  ّْشِ فَّاجِٜقشٝح فاَسِ ٍَ حفيح ذقَٖٞا الأصشج اى فٜحص٘ه اىضلاٍح ٗاىرضٞٞش ٕ٘ سجاء  ٝؼقذ تؼادج 

 زىل.ت ػذً فؼيٌٖ خ٘فاً ٍِ أُ ٝغضة أصلافٌٖ ػْذ

فَّاجِٜ ػادجٝجة اىحفاظ ػيٚ )أولاً( فاٟثاس اىَرشذثح ػيٚ ٕزا اىثحث ٕٜ:   اىؼادجم ٍَ

ّْغ إٝجاتٞح ىيؼلاقاخ الاجرَاػٞح ىَجرَغ حقَٞ ٖاى حثقافٞاى ّْشِ  َجرَغػيٚ اىٝجة  )ثانياً(. قشٝح فاَسِ

 ؼقٞذجٍٗا ٝرؼيق تاى ٍشاػاج اىقٌٞ اىذْٝٞح الإصلاٍٞح ٗذجة ػيٌٖٞ فٜ ػقذٕاأُ ٝنُ٘ رمٞاً ٗحزسًا 

 أصشأُ ذ اىحنٍ٘ح اىَحيٞحػيٚ ٝجة  )ثالثاً(. تالله إىٚ اىششك ٌَٖنِ أُ ذؤدٝخاصح ٗلأّٖا ذ

ػقيٞح اىَجرَغ فٜ اىَؼشفح ٗزٝادج ىٍؤصضح ذقيٞذٝح ىر٘فٞش الإششاف ٗاىر٘جٞٔ اىذْٜٝ فٜ اىَجرَغ 

 .الأخشٙاىرقاىٞذ ٗاىثقافاخ تاىقٞاً 
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ABSTRACT 

Name  : Abd Rahim R  

Number : 80100218078  

Concentration : Sharia Islamic Law  

Title  : Mappaje' Tradition at the Marriage of the Community of Parenreng 

Village, Segeri District, Pangkep Regency, Perspective of Islamic Law  

The main problem in this study is how is the mappaje tradition in the Parenreng 

Village community, Segeri District, Pangkep Regency in the view of Islamic law.  

Furthermore, the main problem is classified into several research questions, including 

1) How is the process of implementing the mappaje' tradition in the community of 

Parenreng Village, Segeri District, Pangkep Regency?; 2) What are the views of the 

people of Parenreng Village, Segeri District, Pangkep Regency regarding the 

mappaje' tradition?; 3) What is the perspective of Islamic law on the mappaje' 

tradition in Parenreng Village, Segeri District, Pangkep Regency?  

The type of research used is field research, descriptive qualitative with two 

research approaches, namely: normative theological approach (Syar'i). The main data 

sources in this study are primary data obtained from interviews with informants in 

Parenreng Village, Segeri District, Pangkep Regency, and secondary data obtained 

from the Qur'an, hadith, fiqh rules, journals, and related scientific works. 

The results of this study indicate that The mappaje 'tradition in the Parenreng 

Village community is a ritual tradition to remember the ancestors when they are 

going to do an event or party such as when they are going to do a wedding, as well as 

praying for their parents or predecessors. The most important instrument in the 

mappaje tradition is the prayers offered by the Paje' reading teacher using the verses 

of the Qur'an, prayers, and prayers contained in the Qur'an as well as prayers in the 

form of symbols to gain goodness. The people of Parenreng Village carry out the 

mappaje' tradition to obtain the safety and smooth running of an event or party held 

by a family for fear that their ancestors will be angry when they do not do mappaje'. 

The implications of this research are: 1) The Mappaje tradition should be 

maintained as a cultural heritage that has various positive values for the social 

relations of the Parenreng Village community 2)The Parenreng Village community 

must be smart and careful in carrying out a tradition by considering Islamic religious 

values, especially concerning beliefs that can lead to polytheism. 3)The local 

government should form a traditional institution to provide religious supervision and 

guidance in the community to increase the understanding and mindset of the 

community in carrying out existing traditions and cultures. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya yang berkelompok. 

Kelompok manusia melahirkan suku bahkan bangsa-bangsa. Manusia dan 

budayanya dapat dikatakan sebagai jati diri atau identitas yang melekat pada 

setiap individu dari berbagai wilayah. Kebudayaan tidak akan pernah hilang sebab 

kebudayaan akan terus diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya, 

baik melalui proses belajar mengajar maupun diturunkan secara langsung dari 

para leluhur.
1
 

 Kebudyaan mencakup segala aspek dalam kehidupan Warsito menjelaskan 

pandangan E.B Taylor Bahwa kebudayaan berkaitan erat dengan kehidupan 

mencakup berbagai macam aspek di antarannya kepercayaan, pengetahuan, moral, 

adat istiadat, hukum, kebiasaan hingga mencakup kesenian dan kemampuan lain 

yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat.
2
 Tradisi dan kebudayaan 

masyarakat merupakan Implementasi dari pengalaman dan kesepakatan yang 

mengandung nilai yang diakui bersama sebagian warisan turun-temurun dari 

pendahulu hal ini sangat kental dan erat hubungannya dengan kehidupan 

masyarakat khususnya bangsa Indonesia. 

Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki kekayaan dalam keberagaman 

dimensi sosial seperti halnya, bahasa daerah, ras, etnik, adat istiadat, aliran 

kepercayaan, agama. Sehingga dikenal dengan masyarakat majmuk, dalam skala 

nasional dan daerah. kearifan lokal yang beragam banyak dipengaruhi oleh 

                                                 
1
Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 50. 

 
2
Warsito, Antropologi Budaya (Yogyakarta: Penerbit Ombak,  2012), h. 51. 
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berbagai aspek ini, kemudian saling mempengaruhi satu sama lain seperti halnya 

adat atau kebiasaan sebelum datangnya Islam yang kemudian masih banyak yang 

terus berlangsung meskipun telah menerima Islam sebagai agama yang dianut. 

Sebagai konsekuensinya, tidak mudah untuk membangun kearifan hidup 

berbangsa, lepas dari aneka sistem kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat 

yang menyebar dari sabang sampai merauke, Islam sangat mengapresiasi keaneka 

ragaman dan perkembangan.
3
 

Akulturasi tradisi lokal dan agama terjadi karena keduanya merupakan 

pedoman dan interpretasi dalam kehidupan manusia. Geertz, melihat agama 

sebagai (Pattern for Beghaviour) atau pola bagi tindakan manusia. Dalam 

pandangannya, agama merupakan pedoman dan interpretasi dalam tindakan 

manusia yang dapat dilihat dalam kesehariannya. oleh karenanya Geertz 

menegaskan salah satu bagian dari sistem kebudayaan yang berpengaruh adalah 

agama.
4
 

Tradisi dan budaya yang dilakukan setelah masuknya Islam terus 

berlangsung dan di pertahankan. Pada dasarnya tidak mudah untuk dapat merubah 

sebuah tatanan kehidupan akan tetapi dapat dilihat dari berbagai praktek tradisi 

lokal setelah datangnya Islam sedekit demi sedikit mengalami peubahan meskipun 

masih banyak masyarakat hingga saat ini masih melakukan praktek-praktek tradisi 

warisan leluhur meskipun bisa saja bertentangan dengan Islam sebagai agama 

yang dianut. Islam sebagai agama yang dianut dalam masyarakat yang telah 

memiliki budaya sendiri pada tatanan kehidupannya, menyebabkan budaya 

                                                 
3
Abdul Muher, “Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Kota Ambon Berbasis Adat 

Perspektif Maslaha” Disertasi (Makassar : Pascasarjana UIN Alauddin, 2020), h. 2. 
4
 Sofyan dan Kasim Yahiji, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam Tenang 

Ritus-Ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo (Malang: Inteligensia Media, 

2019), h. 13-14. 
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setempat dan agama Islam bercampur dan terjadi perkembangan dalam 

kebudayaannya.
5
 

Agama merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat 

manusia, karena ia memiliki fungsi sosial dan spiritual. Fungsi sosial agama 

adalah menjaga kedamaian di antara kelompok dan komunitas masyarakat, sedang 

fungsi spiritual adalah memenuhi kebutuhan praktis manusia. Mahmuddin 

memandang bahwa agama adalah bentuk dari sebuah keyakinan manusia kepada 

hal yang bersifat supranatural yakni sesuatu yang diluar jangkauan manusia. 

Agama yang bersifat adikodrati ini mengadung nilai dalam kehidupan manusia 

baik individu dan sosial.
6
 

Perilaku keagamaan penganut agama Islam oleh masyarakat yang 

sebelumnya telah memiliki budaya, dalam praktek-praktek tertentu terjadi 

percampuran, seperti halnya ketika mengadakan pernikahan yang sebelumnya 

telah memiliki tradisi dan budaya sebelum masuknya Islam namun setelah 

memeluk Islam terjadi akulturasi. Sehingga dalam pelaksanaan ajaran Islam 

terjadi  keberagaman, meskipun pada dasarnya al-Qurán dan sunnah  sebagai 

landasan hukum Islam yang menjadi pedoman mendasar dalam kehidupan 

masyarakat oleh karenanya, Keberagaan dalam Islam menjadi hal yang sering 

ditemui terutama dalam persoalan-persoalan muamalah
7
 

 Agama Islam dalam kehidupan umat Islam menjadi panutan utama yang 

merujuk pada al-Qurán dan hadis, walaupun dalam prakteknya masyarakat 

Indonesia dan budayanya bukan hanya diadopsi dalam Islam, Sofyan dan Kasim 

                                                 
5
 Bukhari, “Islam dan tradisi Lokal di Nusantara, Telaah Kritis Terhadap Pellet Batteng 

Pada Masyarakat Madura dalam Prespektif Hukum Islam”, al-Mashlaha 13. No. 2 (2017), h. 2. 
6
 Mahmuddin, Menatap Masa Depan Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 

h. 65. 
7
 Nawir HK, “Pengobatan Tradisional Baca-Baca Pada Masyarakat Pulau Balang Caddi 

Kabupaten Pangkep Perspektif Hukum Islam” Tesis ( Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, 2020), h. 6. 
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Yahiji memandang hal ini disebabkan oleh dua faktor; pertama, disebabkan oleh 

Islam sendiri, mereka memandang dalam ajaran Islam tidak bercorak pada 

pemaknaan yang tunggal. Hal itu karena tek-teks yang membutuhkan penafsiran 

sehingga muncul ( school of thought) atau mazhab yang berbeda satu sama lain 

sehingga menggambarkan ajaran-ajaran Islam dalam realitas pada hal-hal tertentu 

dipahami berbeda. Kedua, faktor yang datang dari individu atau masyarakat yang 

menganut Islam. ketika berusaha menerapkan agama, baik yang berkenaan 

dengan Allah dan sesama manusia bahkan alam sekalipun, tidak terlepas dari 

konteks masyarakat itu sendiri baik individu maupun lingkungannya.
8
 

Bentuk dari pemahaman-pemahan masyarakat terhadap ajaran Islam 

diaplikasikan berdampingan dengan budaya yang mereka miliki salah satunya 

mengenai pernikahan yang sering dijumpai pada masyarakat sebagai masyarakat 

dan bangsa yang kaya akan keberagaman budaya dapat ditemui dalam masyarakat 

antara wilayah satu dan lainnya berbeda-beda meskipun dalam ajaran agama 

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting  sebagai jalan yang ditentukan 

Allah swt. untuk memelihara dan menjaga keturunan. Sebagaimana Firman Allah 

swt. dalam QS al- Nur/24:32: 

ٍْ عِبَبدِكُىْ وَايَِبۤىِٕكُىْْۗ  ٍَ يِ هِحِيْ ُْكُىْ وَانصّٰ َْكِحُىا الْْيََبيٰى يِ ٌْ يَّكُىَْىُْا فقُرََاۤءَ وَاَ اِ

ُ وَاسِعٌ عَهِيْىٌ  ْۗ وَاللّّٰٰ ٍْ فعَْهِه  ُ يِ  يغُُْهِِىُ اللّّٰٰ

Terjemahnya: 

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-

laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
9
 

 

                                                 
8
 Sofyan dan Kasim Yahiji, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam Tenang 

Ritus-Ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo (Malang: Inteligensia Mesia, 

2019), h. 4-5. 
9
 Kementerian Agama Repubik Indonesia, Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahannya, h. 

352. 
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Perintah menikah pada hadis Nabi Muhammad saw. yaitu: 

ٍِ غِيَبدٍ،  ٍُ حَفْصِ بْ رُ بْ ًَ شُ، قَبلَ: حَدَّثَُيِ حَدَّثََُب عُ ًَ حَدَّثََُب أبَِي، حَدَّثََُب الأعَْ

تَ، وَالأسَْىَدِ عَهىَ  ًَ ٍِ يزَِيدَ، قبَلَ: دخََهْجُ يَعَ عَهْقَ ٍِ بْ ًَ حْ ٍْ عَبْدِ انرَّ برَةُ، عَ ًَ عُ

ِ صَهَّى اللهُ عَهيَْهِ وَسَهَّىَ شَ  ِ: كَُُّب يَعَ انَُّبيِّ ِ، فَقَبلَ عَبْدُ اللَّّٰ ببَببً لَْ ََجِدُ عَبْدِ اللَّّٰ

ِ صَهَّى اللهُ عَهَيْهِ وَسَهَّىَ:  ٍِ »شَيْئبً، فَقبَلَ نَُبَ رَسُىلُ اللَّّٰ يَب يَعْشَرَ انشَّبَبةِ، يَ

ٍْ نىَْ  ٍُ نِهْفرَْجِ، وَيَ جْ، فَإََِّهُ أغََطُّ نِهْبصََرِ وَأحَْصَ اسْخطََبعَ انببَءَةَ فَهْيَخزََوَّ

ىْوِ   10«فإَََِّهُ نَهُ وِجَبءٌ  يَسْخطَِعْ فعََهَيْهِ بِبنصَّ

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada 

kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah 

menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada 

bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, 

"Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka 

keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu 

Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan 

mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat 

bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya 

berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia 

berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian 

pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka 

hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia 

berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" 

Dari ayat dah hadis diatas dapat dipahami bahwa menikah adalah sesuatu 

yang memang dianjurkan oleh agama sebagai hal yang sangat penting didalam 

kehidupan. Meskipun tidak diatur secara terperinci mengenai tradisi dan budaya 

dalam pernikahan, namun nilai yang terkandung dalam Islam secara menyeluruh 

                                                 
10 Muh}ammad bin Isma>„i>l Abu> „Abdillah al-Buk\a>riy al-Ja„fiy, Al-Ja>mi‘ al-

Musnad al-S}ah}i>h} al-Muk\tas}ar min Umu>r Rasu>lullah Sa}lla>llah ‘Alaih wa Sallam wa 

Sunanih wa Ayya>mih:S}ah}ih} al-Buk\ariy, Juz VII (Cet. I; Kairo: al-Mut}aba„ah al-Salafiyyah, 

1400 H), h. 7.  
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semestinya menjadi landasan atau pedoman dalam pemikiran dan pola perilaku 

pemeluknya. 

Dalam tindakan dan perilaku sebagai umat muslim memiliki banyak 

perkembangan baik dari pola pikir dan perilaku sosial terutama dalam memilah 

tindakan yang menyangkut persoalan keagamaan, tradisi atau ritual. Akulturasi 

yang terjadi pada masyarakat dalam pernikahan sangat beragam dan berbeda-beda 

seperti halnya di Sulawesi selatan khususnya di Desa Parenreng Kecamatan 

Segeri Kabupaten Pangkep, dimana dalam pesta pernikahan memiki tradisi dan 

budaya sendiri. pada pesta pernikahan dikenal sebuah tradisi Mappaje’ tradisi ini 

dilakukan untuk mengenang para leluhur. tradisi Mappaje‟ ini menjadi hal yang 

penting ketika akan mengadakan atau melakukan acara atau pesta pernikahan oleh 

masyarakat di Desa tersebut. 

Terdapat  banyak tradisi dan ritual yang ditemui hidup didalam masyarakat 

pemeluk agama Islam sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki 

pemikiran bahwa ritual pada suatu peristiwa tertentu dianggap sangat penting dan 

sakral bahkan lebih mendalam lagi pemikiran bahwa roh leluhur atau pendahulu 

dianggap memiliki potensi negatif dan positif, dimana tradisi atau ritual tertentu 

dianggap sebagai media untuk memohon perlindungan dan mencegah 

marabahaya. 

Pola pikir dan perilaku masyarakat secara umum masih ada orang-orang 

yang menjalankan sebuah ritual dan menganggap sesuatu selain Allah swt dapat 

mendatangkan sesuatu yang baik, atau dapat mendatangkan mara bahaya karena 

hal atau sebab tertentu hal ini dapat menyangkut persoalan Akidah umat Islam 

yang semestinya perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan sebagai umat muslim 

sebagaimana dalam QS. al- Baqarah/2:107: 
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نِيٍّ  ٍْ وَّ ِ يِ ٌِ اللّّٰٰ ٍْ دوُْ ىٰثِ وَالْْرَْضِ ْۗ وَيَب نكَُىْ يِّ ًٰ َ نهَٗ يُهْكُ انسَّ ٌَّ اللّّٰٰ انَىَْ حعَْهىَْ اَ

لَْ َصَِيْرٍ   وَّ

Terjemahnya: 

“Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit 

dan bumi? (Ketahuilah bahwa) tidak ada bagimu pelindung dan penolong 

selain Allah.”
11

 

 

QS. Yunus/10:49: 

تٍ اجََمٌ ۚ ُ ْۗ نِكُمِّ ايَُّ لَْ ََفْعبً الَِّْ يَب شَبۤءَ اللّّٰٰ ا وَّ ٓ ايَْهِكُ نُِفَْسِيْ ظَرًّ اذِاَ جَبۤءَ قمُْ لَّْ

 ٌَ لَْ يَسْخقَْدِيُىْ ٌَ سَبعَتً وَّ  اجََههُُىْ فلَََ يَسْخأَخِْرُوْ

Terjemahnya: 

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak kuasa (menolak) mudarat dan 

tidak pula (mendatangkan) manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah 

kehendaki.” Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya 

tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak (pula) 

dapat meminta percepatan. 
12

 

 Ayat-ayat tersebut mengandung nilai yang mendasar dalam agama Islam 

yang tentunya sangat penting untuk diperhartikan terutama menyagkut persoalan 

tauhid. Persoalan ketuhanan yang semestinya menjadi titik awal pemikiran dan 

perilaku terutama keyakinan bahwa tidak ada satupun yang berkuasa melainkan 

Allah swt. dan tidak ada satupun yang setara dengannya. 

Sabara dalam bukunya Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di 

Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa kepercayaan-kepercayaan pra-Islam bukan 

hanya terhadap sesuatu yang tidak nampak seperti roh ataupun dewa-dewa, akan 

tetapi mereka juga percaya adanya kekuatan pada benda dan alam ghaib. 

kepercayaan terhadap arwah nenek moyang dan alam gaib diwujudkan dalam 

bentuk  pemujaan kepada benda-benda dan tempat-tempat tertentu salah satunya 

                                                 

11
 Kementerian Agama Repubik Indonesia, Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahannya, h. 

17. 
12

 Kementerian Agama Repubik Indonesia, Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahannya, h. 

214. 
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kuburan. Pemujaan terhadap benda-benda misalnya pemujaan terhadap batu 

naparak (batu datar), pohon kayu besar, gunung, sungai, dan possi butta. 

Pemujaan terhadap kuburan-kuburan yang dipahami memiliki sejarah tertentu.
13

 

Meskipun  menurut Lodewijk willem Cristian Vander Berg yang ditulis 

oleh Sofyan dan Kasim Yahiji, mengenai teori Receptio in Complexu bahwa bagi 

orang Islam, berlaku penuh hukum Islam sebab telah menerima Islam walupun 

terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalamnya.
14

setelah Islam di 

terima Islam berlaku secara menyeluruh akan tetapi dalam praktek 

pelaksanaannya terkadang masih terdapat tradisi dan budaya yang tidak di 

tinggalkan. 

Tradisi Mappaje’ pada mayarakat muslim ini merupakan sebuah tradisi 

berupa ritual untuk mengenang leluhur dengan penyajian makanan diatas nampan 

dalam jumlah tertentu seperti 7, 12, hingga 20 nampan, disertai dengan doa-doa 

yang dilakukan oleh Guru Pabaca Paje’ biasanya adalah orang yang dipercaya 

atau dianggap mengetahui tradisi yang berlangsung turun temurun pada 

masyarakat Desa Parenreng. Tradisi ini dilakukan sebelum melakukan acara atau 

pesta besar namun yang sering dilakukan pada rangkaian pesta pernikahan pada 

masyarakat Desa Parenreng. Tradisi dalam rangkaian pesta pernikahan oleh 

masyarakat ini, masih dijaga dan dianggap penting meskipun dalam pernikahan, 

nilai agama yang terkandung tidak hanya pada sayarat sah dan rukun pernikahan, 

namun juga pada setiap tindakan sebagai umat Islam. 

 

                                                 
13

 Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, MIMIKRI 4, no 

1 (2015), h.6. 
14

 Sofyan dan Kasim Yahiji, Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal: Studi Islam Tentang 

Ritus-ritus Kehidupan Dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo (Malang: Inteligensia Media, 

2018), h.48. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Titik acuan fokus penelitian ini adalah Tradisi Mappaje’ masyarakat Desa 

Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Penelitian ini berupaya untuk 

mencari data dan fakta mengenai Tradisi Mappaje’ yakni berkenaan dengan 

pengertian, prosesi dan Instrumen yang ada pada tradisi Mappaje‟ serta mengenai 

alasan dan tujuan tradisi Mappaje‟ pada masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai fokus penelitian 

ini, maka  beberapa gambaran fokus penelitian diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, dalam literatur bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan 

turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.
15

 

Kedua, Pernikahan dalam hukum Islam menurut Abdul Rahman Gozali 

yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan Galizan dengan mentaati perintah 

Allah dan merupakan sebuah ibadah ketika terlaksana.
16

 Pernikahan merupakan 

akad yang mengikat yang didalamnya membolehkan berhubungan intim atau 

berketurunan dan membentuk sebuah keluarga dalam memelihara keturunan.  

Ketiga, Mappaje’ merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. tradisi atau ritual yang 

dilakukan dalam masyarakat ketika akan melakukan sebuah acara atau pesta, 

namun lebih sering dijumpai ketika mengadakan pesta pernikahan pada 

masyarakat desa tersebut. Tradisi Mappaje’ berupa penyajian makanan disertai 

doa-doa dengan tujuan mengenang leluhur. 

                                                 
 

15
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 

III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1208. 
16

 Abdul Rahman Gozali, Fiqih Munakahat, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003), h. 10. 
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Keempat, Perspektif hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang 

mengikat yang berdasarkan wahyu Allah swt. dan hadis Nabi Muhammad saw. 

terhadap perilaku atau perbuatan seseorang yang dapat dibebani hukum (mukallaf) 

yang diakui dan diyakini oleh pemeluk agama Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik sebuah 

pokok permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mappaje’ pada masyarakat Desa 

Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep? 

2. Bagaimana Pandangan masyarakat masyarakat Desa Parenreng 

Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep terhadap tradisi Mappaje’? 

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Mappaje’?  

D. Kajian Pustaka 

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, dibutuhkan kajian-kajian 

yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini untuk membantu sebagai 

sember teori.  Adapun kajian-kajian yang dapat dijadikan referensi  sebagai 

rujukan dalam penelitian ini yaitu:: 

Pertama, buku dengan judul Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan 

yang disusun oleh Wahyuddin G, memberikan informasi terkait hubungan nilai-

nilai kebudayaan Sulawesi Selatan dengan nilai-nilai keIslaman yang memiliki 

kesamaan sehingga dalam menerima Islam sebagai agama tidak secara signifikan 

merubah nilai dan budaya masyarakat yang ada. Hasil dari penelitian ini sangat 

berhubungan dengan masalah yang dibahas berkaitan dengan  tradisi masyarakat 

yang telah memeluk Islam dalam penerapan tradisi-tradisi yang telah ada. 
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Kedua, buku yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi 

Islam Tentang Ritus-Ritus Kehidupan Dalam Tradisi Lokal Masyarakat 

Gorontalo” oleh Sofyan A.P. Kau dan Kasim Yahiji, yang membahas mengenai 

bagaimana Islam dalam budaya masyarakat dan membahas bagaimana pengaruh 

Islam terhadap Budaya yang telah ada pada masyarakat sehingga sangat berkaitan 

dengan penelitian ini yang membahas mengenai tradisi lokal masyarakat Islam 

Mappaje‟ dalam pernikahan. 

Ketiga, Buku hasil penelitian terhadap sejarah Islamisasi pada kerajaan 

Gowa yang berjudul “Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII”, 

oleh Ahmad M. Sewang, buku ini berkaitan dengan penelitian ini, karena 

membahas mengenai sejarah dan keadaan budaya dan tradisi masyarakat Bugis-

Makassar berkenaan dengan tradisi-tradisi masyarakat Bugis-Makassar serta 

bentuk-bentuk kepercayaan yang dianut masyarakat Bugis-Makassar pra-Islam 

hangga membahas mengenai keadaan masyarakat setelah menganut agama Islam 

berkenaan dengan tradisi-tradisi yang masih dilakukan setelah masuknya Islam. 

Keempat, buku yang berjudul “Ulama Bugis” oleh Abd. Kadir Ahmad 

buku ini juga membahas mengenai keadaan dan bentuk-bentuk kepercayaan serta 

pemikiran masyarakat Bugis-Makassar dengan memberi penjelasan mengenai 

bentuk kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar terdahulu yang menjadi salah 

satu faktor Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Bugis-Makassar 

meskipun masih tradisi-tradisi yang lama masih dilakukan setelah menganut 

agama Islam. serta membahas mengenai dinamika sosial yang terjadi didalam 

masyarakat dan peran ulama dalam perubahan sosial pada masyarakat sehingga 

sangat berkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai tradisi mappaje’ 

yang dilakukan oleh masyarakat bugis. 
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Kelima, Jurnal yang berjudul “ Komunikasi Magis Dukun Studi 

Fenomenologi tentang Kompetensi Dukun” jurnal yang ditulis oleh Ali Nurdin, 

Vol, I No. V. (2012). Penelitian ini membahas mengenai orang yang dianggap 

mampu memberikan pengobatan dan mendeteksi gangguan-gangguan makhluk 

halus. Ritual keagamaan yang terjadi didalam masyarakat seperti nelayan yang 

melakukan upacara “Petik Laut” sebagai permohonan agar hasil laut melimpah 

yang berhubungan dengan hal mistik. Yang berkaitan dengan penelitian ini 

mengenai tradisi masyarakat dalam mengenang leluhur atau nenek moyang. 

Keenam, Jurnal yang berjudul “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat 

Bugis-Makassar” jurnal ini ditulis oleh Mustaqim Pabbaja, Vol. XII No. 2.(2012). 

Jurnal ini membahas mengenai sistem kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar 

sebelum masuknya agama Islam serta Perilaku keagamaan masyarakat setelah 

menerima agama Islam. serta membahas bentuk kepercayaan terdahulu 

masyarakat Bugis-Makassar sehingga mudah dan dapat menerima Islam meskipun 

pada praktek-praktek masyarakat Bugis-Makassar masih ada yang belum 

mengaplikasikan ajaran Islam secara menyeluruh. jurnal ini berkaitan erat dengan 

penelitian mengenai tradisi Mappaje‟ ini, karena membahas mengenai 

kepercayaan terdahulu masyarakat Bugis-Makassar hingga terbentuknya tradisi-

tradisi yang percaya dan sangat menjunjung tinggi ritual yang berkaitan dengan 

doa-doa kepada roh leluhur. 

Ketujuh, Tesis yang berjudul “ Pengobatan Tradisional Baca-Baca Pada 

Masyarakat Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam), 

yang dituli oleh Nawir HK, alumni Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tesisis 

ini merupakan hasil penelitian terhadap masyarakat Pulau Balang Caddi dari segi 

pengobatan dengan menggunakan metode tradisional yang dilakukan oleh 

masyarakat. Jenis pengobatan yang merupakan warisan turun-temurun yang masih 
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tetap eksis dengan media jampi-jampi atau mantra-mantra oleh orang yang 

dianggap mampu didaerah tersebut dalam kaitannya dengan pengobatan dalam 

Islam. tesis ini berhubungan erat dengan penelitian ini yang membahas mengenai 

ritual doa-doa yang dilakukan oleh masyarakat bugis dalam tradisi Mappaje. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, untuk mengungkapkan secara 

jelas mengenai tradisi mappaje‟. tujuan dilakasanakannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tradisi Masyarakat dalam 

Pernikahan khususnya Tradisi Ma’paje’ 

b. Untuk mengetahui latar belakang serta proses pelaksanaan tradisi Ma’paje’ 

pada Masyarakat Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. 

c. Untuk memberikan Pemahaman terhadap Masyarakat mengenai Hukum Islam 

menyangkut Pernikahan dengan kaitannya dengan tradisi atau ritual yang 

dilakukan oleh masyarakat desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten 

Pangkep. 

2. Kegunaan 

Penelitian mengenai tradisi Mappaje‟ dalam pandangan hukum Islam ini 

diharap dapan memberikan kontribusi terhadap pemikiran hukum Islam adapun 

kegunaannya yaitu: 

a. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoretis penelitian mengenai tradisi Mappaje‟ ini untuk 

memberikan sumbangsi atau kontribusi pemikiran khususnya pada  ilmu 

Keislaman, ilmu yang dimaksud penelitian ini untuk memperoleh lebih mendalam 

gambaran mengenai tradisi Mappaje’ pada masyarakat muslim, yang 
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berhubungan erat dengan pemikiran dan pandangan hukum Islam mengenai 

tradisi Mappaje’. 

b. Kegunaan Praktis 

Selain memberikan pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum Islam, 

penelitian ini diharapkan menumbuhkan pemahaman  masyarakat khususnya pada 

persoalan yang seakan-akan tidak memperhatikan nilai-nilai atau atauran dalam 

hukum Islam bahkan terhadap hal yang justru bertentangan secara jelas. sehingga 

dapat membentuk dan membuka pemikiran mayarakat khususnya pemeluk agama 

Islam.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi dan Ritual 

1. Tradisi 

kata”tradition”, yang berasal dari bahasa latin “traditio” dari kata tradere  

yang berarti penerusan atau penyerahan.
1
 berbeda dengan istilah tradisi 

“paradiso” yang merupakan ungkapan Yunani. “paradise” memiliki arti memberi, 

menyampaikan,menawarkan, atau menunjukkan kemurahan hati. Dalam teologi, 

istilah tradisi adalah sebuah praktek atau ajaran yang diwariskan oleh generasi 

kegenerasi berikutnya baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan serta dalam bentuk 

agama. Sementara itu jika dilihat dari aspek sosiologis, tradisi adalah sebuah 

sistem dalam masyarakat yang diwujudkan oleh sebuah komunitas lalu diturunkan 

kegenerasi berikutnya melalui lisan.
2
 

Menurut Supropto, tradisi sebagai (bridging to ancestor) atau jembatan 

penghubung kepada leluhur, dalam pandangannya bahwa tradisi adalah media 

penghubung antara masalalu dan masa kini atau penghubung antar generasi. 

tradisi adalah warisan nenek moyang sebagai bentuk pemikiran dalam melakukan 

sesuatu, meskipun perbedaan zaman dan keadaan yang dihadapi terus berkembang 

namun pada dasarnya prinsip-prinsip dasar mengelolah masalah tetap sama.
3
 

Dari pengerian diatas dapat dipahami bahwa tradisi adalah suatu bentuk 

pemikiran ataupun sebuah seistem yang dihidupkan oleh masyarakat atau sebuah 

komunitas yang mengandung nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dan 

                                                 
1
 Maykur Wahid, Teori Interpretasi Paul Ricoeur (Yogyakarta: Lkis, 2015), h.126 

2
 Yusno Abdullah Otta, Dinamisasi Tradisi Islam di Era Globalisasi: Studi atas Tradisi 

Keagamaan Kampung Jawa Tondano,Sosiologi Reflektif 10, no. 1 (2015): h. 16. 
3
 Supropto, Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi, Hingga 

Komodifikasi (Jakarta: Kencana, 2020), h. 98. 
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terus menerus dilakukan. Menurut Zakiyuddin Baidawi dalam bukunya Agama 

dan pluralitas Budaya Lokal, mengatakan bahwa sesuatu yang mendasar dalam 

tradisi adalah sebuah informasi yang diteruskan kegenerasi berikutnya dengan 

tertulis maupun lisan, sehingga memandang tradisi sebagai sebuah paradigm 

kultural dalam melihat dan interpretasi terhadap sebuah persoalan atau dapat 

dikatakan sebagai pandangan hidup. Keberlangsungan tradisi tergantung pada hal 

tersebut.
4
  

Sehingga yang mendasar dalam tradisi adalah adanya penerusan informasi 

dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan salah satu dari dua bentuk media 

ataupun keduanya yaitu lisan, dan tulisan yang diyakini dan tertanam pada pola 

pikir dalam menilai sesuatu. dengan tanpa adanya hal ini, maka tradisi dapat 

dilupakan.
5
  

Menurut R. Refield dikutip oleh Bambang Purwono mengemukakan 

konsep tradisi yang terbagi menjadi dua yaitu (great tradition) atau tradisi besar, 

dan (little tradition) atau tradisi kecil. dalam pandangannya, tradisi besar adalah 

tardisi yang berasal dari merea yang suka berpikir  dengan sendirinya ini bersifat 

reflectif few atau dilakukan oleh komunitas kecil atau cenderung lebih sedikit. 

Begitupun sebaliknya tradisi kecil berasal dari banyak orang yang tidak berpikir 

mendalam mengenai tradisi yang ada atau yang mereka miliki.
6
 

Teori tradisi besar dan kecil juga digunakan oleh Von Grunedeum ketika 

menjelaskan gejala kesatuan dalam keragaman Islam di berbagai kawasan. 

baginya, fenomena bentrokan, koeksistensi, dan interaksi antara poa Islam dan 

                                                 

4
 Zakiyuddin Baidawi, dan Mutaharrum Jinan, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, 

(Surakarta: PSB-PS UMS, 2002), h. 63. 
5
 Zakiyuddin Baidawi, dan Mutaharrum Jinan, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, h. 

63. 
6
 Bambang Pranowo, Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa (Yogyakarta: 

Adicipta Karya Nusa, 1998), h.3. 
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pola kebudayaan-kebudayaan setempat dapat digambarkan dengan berbagai cara. 

Peratama, pola-pola itu dipertahankan dalam hubungan antara great tradition dan 

little tradition. Misalnya tradisi besar menerima tradisi kecil  sebagai agama 

golongan orang tidak tahu tradisi besar memberi keluesan terhadap tradisi kecil, 

untuk integrasi antara keduanya. 
7
 

Tradisi atau adat juga menjadi sebuah pembahasan didalam pemikiran 

hukum Islam, dalam pembahasan mengenai tradisi, ditemukan  istilah Úrf dan 

ádah „(adat) dalam hukum Islam. Secara etimologis Úrf memiliki arti sesuatu hal 

yang telah dikenal atau diketahui. Úrf  bermakna sama dengan istilah „adah 

(adat), yakni memiliki arti (praktek) atau (kebiasaan). Kedua istilah ini memiliki 

arti yang sama. Abu Zahrah memandang bahwa, úrf dan ádah adalah sebagai 

sesuatu yang dibiasakan atau dilakukan terus-menerus oleh  manusia namun 

terbatas pada persoalan muamalah.
8
 

 

Meskipun makna úrf dan ádah, tidak memiliki perbedaan yang besar 

antara keduanya namun ahli hukum Islam membahas kedua Istilah ini, hal itu 

dikarenakan tradisi atau adat kebiasaan merupakan salah satu pembahasan hukum 

Islam. Sebagian ulama menganggap tradisi atau adat kebiasaan sebagai salah satu 

dalil atau pertimbangan hukum. adapun definisi adat dan úrf yaitu sebagai berikut: 

Defenisi adat: 

 

                                                 
7
 Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis, (Makassar: Balai Penelitian dan pengembangan 

Agama Makassar, 2008), h. 438-439. 
8
 Sofyan dan Kasim Yahiji, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam Tenang 

Ritus-Ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo (Malang: Inteligensia Media, 

2019), h. 28. 
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ةً  ِّ يَشَّ ْٛ عَبدُٔا إنَِ َٔ عْقُٕلِ  ًَ ِّ عَهَٗ عُكْىِ انْ ْٛ شَّ انَُّبطُ عَهَ ًَ انْعَبدةَُ يَبإِسْخَ

 بعَْذَ أخُْشَٖ

Artinya: 

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan 

oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau 

mengulanginya.” 

Defenisi „Urf: 

ثِ  بدةَِ انْعقُُٕلَ  انْعشُْفُ يَب إِسْخقَشََّ َٓ ِّ بِشَ ْٛ حهََّ  انُُّفُٕطُ عَهَ بَبئعُِ ببِنْعقُُٕلِ قخَُّْ انطَّ َٔ

تٌ اَ  َٕ عُضَّ ُْ ىِ نَ اِ  سْشَعُ ْٚضًب نكََُُِّّ اَ َٔ ْٓ بعَْذَ أخُْشَٖ ٗ فَ  
Artinya: 

“ urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu 

ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan 

ddapat diterima oleh watak kemanusiaan”
9
 

 Úrf dan „adah ini dalam pembahasan ada dua pendapat yang mengatakan 

„Urf dan „adah, memiliki makna yang berbeda namun disisi lain ada yang  

mengatakan bahwa pengertian keduanya sama. Sebagaimana pendapat Abdul 

Wahab Khallaf yang dikemukakan oleh Duksi Ibrahim, menganggap bahwa 

keduanya adalah sesuatu yang telah diketahui atau dikenal oleh masyarakat dan 

mereka telah melakukannya, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan 

sesuatu. kemudian mengatakan bahwa pada terma para ahli hukum syara‟ tidak 

terdapat perbedaan antara „urf dan „adah.
10

 

 Para ulama usul fiqih dalam kajian hukum Islam membagi „urf dalam tiga 

bagian yaitu:
11

 

1. Dari segi Objeknya 

                                                 
9
 Dedi Mulyasana dkk., Khasanah Pemikiran Pendidikan Islam: dari wacana Lokal 

hinga Tatanan Global (Bandung: CV Cendikia Press, 2020), h. 25. 
10

 Duksi Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar konsep al-istiqra‟ al-

Ma‟nawi Asy-Syatibi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 104. 
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 Amrullah Hayatudin, Usul Fiqih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam (Jakarta: 

AMZAH, 2019), h. 102. 
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a. „Urf lafzhi merupakan kebiasaan masyarakat dalam penggunakan sebuah 

ungkapan atau lafal tertentu yang meskipun tidak dijelaskan dapat dipahami 

masyarakat. 

b. „Urf amali yaitu sebuah kebiasaan berupa tindakan atau perbuatan misalnya 

pada jual beli sebagai bentuk kerelaan kebiasaan manusia saling menukar 

uang dengan barang.
12

 

2 . Dari segi cakupannya
13

 

a. al- úrf al-am yaitu kebiasaan tertentu dalam masyarakat pada masa, tempat 

ataupun keadaan yang bersifat umum dan menyeluruh. misalnya kebiasaan 

berbagi makanan kepada tetangga. 

b. al-úrf al-khas adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat atau komunitas 

hanya pada suatu tempat, keadaan, masa, yang berlaku tidak tampak pada 

komunitas yang lain.
14

 

3. Dari segi ke absahannya 

a. al-úrf al-sahih merupakan kebiasaan yang ada pada masyarakat yang tidak 

bertolak belakang dengan al-Qurán maupun sunnah atau nilai-nilai Islam yang 

ada. Kebiasaan yang baik dengan tidak berdampak buruk dan mengganggu 

kemaslahatan.
15
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Muhammad Tahmid, dkk. Reaalitas „Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam 

Di Indonesia ( Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h.28. 
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Utama, 2021), h. 78. 
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b. al-úrf al-fasid merupakan sebuah kebiasaan yang ada pada masyarakat akan 

tetapi bertentangan dengan syara‟ sebagai contohnya seperti kebiasaan yang 

berlaku dalam perdagangan dengan sistem riba.
16

 

Berdasarkan pengertian tradisi pada berabagai aspek, dapat dipahami 

bahwa tradisi adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus yang 

diwariskan oleh generasi kegenerasi baik berupa sesuatu yang nampak (action) 

maupun yang tidak (pemikiran) yang diyakini dan dianggap baik oleh komunitas. 

Pada masyarakat Bugis-Makassar terdapat berbagai tradisi yang hingga kini masih 

dapat dijumpai. baik tradisi yang ada pasca diterimanya Agama Islam, maupun 

tradisi Pra-Islam. namun hingga sampai saat ini, tradisi-tradisi Pra-Islam masih 

dapat dijumpai meskipun dapat bertentangan dengan Islam hal itu dilatar 

belakangi oleh pengaruh kepercayaan yang dimiliki sebelum datangnya Islam 

masih terbawa hingga saat ini. 

Kepercayaan-kepercayaan pra-Islam bukan hanya terhadap sesuatu yang 

tidak nampak seperti roh ataupun dewa-dewa, akan tetapi mereka juga percaya 

adanya kekuatan pada benda dan alam ghaib. kepercayaan terhadap arwah nenek 

moyang dan alam gaib diwujudkan dalam bentuk  pemujaan kepada benda-benda 

dan tempat-tempat tertentu salah satunya kuburan. Pemujaan terhadap benda-

benda misalnya pemujaan terhadap batu naparak (batu datar), pohon kayu besar, 

gunung, sungai, dan possi butta. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan yang 

dipahami memiliki sejarah tertentu.
17
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M. Sewang dalam bukunya yang membahas mengenai Islamisasi kerajaan 

Gowa, mengutarakan pendapat Abdul Hamid mengenai kepercayaan pra-Islam 

yang membagi bentuk kepercayaan Pra-Islam sebagai berikut: 

a. Arwah atau roh nenekmoyang 

b. dewa-dewa Patuntung 

c. pesona-pesona jahat.
18

 

Kepercayaan-kepercayaan seperti demikian menjadi  faktor terbentuknya 

tradisi-tradisi yang sangat beragam pada masyarakat. Kepercayaan terhadap 

susuatau yang tidak nampak  kemudian membentuk sebuah tradisi yang dianggap 

penting didalam kehidupan. E.B Tylor mengatakan kepercayaan ini adalah 

animisme. Dimana animisme berasal dari kata anima, yang memiliki arti jiwa atau 

soul. animisme merupakan sebuah keyakinan atau kepercayaan mengenai jiwa 

dalam realitas. Selanjutnya Tylor mengatakan bahwa kepercayaan berbentuk 

animisme  meyakini setelah seseorang meninggal, jiwa atau roh  meninggalkan 

jasmaninya dan dapat berpindah menempati makhluk hidup atau benda-benda 

material. Dengan anggapan itu, untuk menghindari gangguan dari roh harus, 

dilakukan sebuah pemujaan kepada leluhur atau terhadap benda yang diyakini 

terdapat porensi magis.
19

Pemahaman dan keyakian seperti itu membentuk tradisi 

yang beragam pada masyarakat.  

Kepercayaan terhadap susuatau yang tidak nampak  kemudian membentuk 

sebuah tradisi yang dianggap penting didalam kehidupan seperti mengenang 

leluhur dengan ritual-ritual tertentu yang dianggap sakral serta anggapan bahwa 

ada potensi gaib pada benda-benda tertentu. hingga saat ini meskipun masyarakat 
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 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII (Jakarta: 

Media Grafika, 2005), h. 45. 
19

 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII (Jakarta: 

Media Grafika, 2005), h. 45-46. 
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Bugis-Makassar telah menerima Islam, masih terdapat komunitas atau kelompok 

sebagian masyarakat yang masih menjalankan tradisi pra-Islam. 

Setelah Islam diterima sebagai agama yang dianut, tentunya menghadirkan 

tradis-tradisi baru sebagai hasil perubahan atau perkembangan pengetahuan 

mengenai keagamaan. Tradisi yang lama tidak dilupakan begitu saja bahakan 

dalam berbagai kegiatan keagamaan terjadi kompromisasi seperti dalam 

pernikahan, akikah, kematian. namun tidak dipungkiri lahirnya tradisi-tradisi 

pasca Islamisasi seperti peringatan maulid Nabi Muhammad saw, barzanji, dan 

lain-lain. 

Tradisi pasca Islam, yang dimaksud dikompromisasikan, salah satunya 

pada saat lahir seorang anak. Sebagai bentuk kebahagian oleh sebuah keluarga 

atas kelahiran seorang anak, maka biasanya dilakukan dengan sebuah ritus atau 

upacara. misalnya, masyarakat Bugis-Makassar melakukan upacara gau-gau dan 

tombolo. Setelah Islam diterima, kedua ritus ini dipengaruhi dan mengadopsi nilai 

ajaran Islam.
20

 setelah masuknya Islam, masyarakat melakukan akikah yang 

merupakan ajaran agama Islam akan tetapi didalamnya ditemukan juga tradisi pra- 

Islam. 

2. Ritual 

Ritual dari kata rites dalam bahasa Inggris memiliki arti upacara 

keagamaan.
21

ritus atau ritual, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan 

sebagai tatacara dalam upacara keagamaan. Pengertian ini mirip dengan defenisi 

ritual dalam Collin dictionary. Dalam kamus ini disebutkan bahwa ritual 

merupakan layanan keagamaan atau upacara lainyang melibatkan serangkaian 

                                                 
20

 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII, h. 149. 
21

Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 125. 
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tindakan yang telah diatur secara ketat.
22

menurut Winnick dikutip oleh Nur Syam 

bahwa ritual merupakan serangkaian perbuatan yang melibatkan magi atau agama 

kemudian tindakan tersebut diperkuat oleh tradisi.
23

 

Para antoropolog memberikan defenisi ritual secara berbeda-beda. 

Koentjaranigrat memberikan defenisi upacara ritual sebaga suatu rangkaian 

perbuatan yang ada didalam masyarakat  terhadap berbagai bentuk peristiwa yang 

diatur oleh hukum atau adat.
24

dari pendapat ini, lebih menekankan ritual sebagai 

sebuah perbuatan yang terstruktur dan teratur dalam menghadapi peristiwa 

tertentu didalam masyarakat. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Victor 

Turner yang menekankan makna ritual pada peristiwa-peristiwa tertentu. 

Menurut Victor turner yang ditulis oleh Supropto, ritual adalah 

serangkaian tindakan berupa perbuatan, kata, serta objek , dan biasanya untuk 

memenuhi supranatural dalam tujuan tertentu pelakunya. Victor turner kemudian 

melanjutkan bahwa ritual bersifat musiman, sesuai sirklus musim seperti 

menanam, memanen, atau pindah ladang. Ritual juga digunakan untuk menandai 

transisi dari suatu situasi ke situasi baru dalam kehidupan sehingga diadakan 

upacara ritual seperti pada saat kelahiran, pubertas, pernikahan dan kematian.
25

 

 Menurut Sofyan, dalam membahas mengenai ritus keagamaan, bahwa 

terdapat tiga jenis upacara, pertama, upacara yang berdasarkan solidaritas yang 

dilakukan secara bersama maupun perorangan, kedua, upacara yang berkaitan 

dengan daur hidup (Rite of Passage), ketiga, upacara yang membangkitkan lagi 

ritus tertentu ( upacara revitalistik/mesianistik), khususnya bila terjadi tekanan 
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 Supropto, Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi, Hingga 

Komodifikasi (Jakarta: Kencana, 2020), h.92. 
23

 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKis, 2005), h. 18. 
24

 Supropto, Dialektika Islam dan Budaya Nusantara, h.92. 
25
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sosial. Lingkup atau wilayah upacara ada yang hanya lingkup individu, keluarga, 

dan ada yang lingkup masyarakat.
26

 

 Dhavamony, membagi ritual dalam empat macam : 

a. Tindakan magi, yang dikaitkan dengan penggunaan  bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistik 

b. Tindakan religious, kultus para leluhur 

c. Ritual konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial 

dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis, dengan cara ini upacara-

upacara kehidupan menjadi khas. 

d. Ritual faktitif yang meningkatkan produktifitas atau kekuatan, atau pemurnian 

dan perlindungan, atau dengan cara lain meningkatkan kesejahteraan suatu 

kelompok.
27

 

Dari uraian pendapat yang telah dikemukakan, bahwa ritual merupakan 

serangkaian tindakan (action) yang terstruktur baik oleh Individu atau kelompok 

pada waktu-waktu tertentu seperti memperoleh, atau mengharap sesuatu, dan juga 

dalam menghadapi masa transisi. dalam kegiatannya mengandung nilai dan 

makna bagi komunitasnya. Dari pengertian ritual yang telah diauraikan, meskipun 

dipandang teori-teori klasik, namun hingga saat ini, masih dapat diterima, dimana 

hingga saat ini, masih berlaku pada masyarakat seperti masyarakat pesisir, 

pedesaan, bahakan diperkotaan masih dapat ditemui. 

Bentuk ritual pada masyarakat khususnya Bugis-Makassar salah satunya 

tradisi yang dilakukan pada saat kelahiran, hal itu dilakukan sebagai bentuk 

kebahagiaan dengan lahirnya seorang anak dalam keluarga. karena itu, kelahiran 
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 Sofyan dan Kasim Yahiji, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam Tenang 
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27

 Nor Hasan, Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi 
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disambut dengan upacara atau ritus, seperti ritus gau-gau dan tombolo. Ketika 

Islam telah diterima, keduanya mengadopsi nilai-nilai Islam. 

Gau gau adalah ritus atau upacara selamatan yang dilaksanaka masyarakat 

Bugis-Makassar setelah kelahiran seorang anak. Ritus ini, biasanya dengan 

sesajen seperti buah-buahan dan dedaunan kemudian diletakkan dekat dengan 

bayi. pada upacara gau-gau ini, juga ada upacara tombolo, yaitu meletakkan 

ramuan pada kepala bayi yang terdiri dari sirih, akar, daun dari pohon tertinggi 

ditempatnya. Hal itu merupakan simbol harapan agar bayi kelak memperoleh 

kedudukan tinggi dalam masyarakat.
28

 

B. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan perbedaan-perbedaan 

baik berupa bentuk dan penampilan, suku, bangsa hingga perbedaan jenis kelamin 

sekalipun. Perbedaan- perbedaan yang ada, membuat manusia saling 

membutuhkan satu sama lain seperti halnya antara laki-laki dan perempuan sudah 

menjadi ketentuan Allah swt. pada makhluk hidup secara universal tidak hanya 

manusia, bahkan hewan dan tumbuhan sekalipun. Nikah merupakan jalan yang 

diberikan oleh Allah untuk menjaga keturunan. 

Menurut bahasa, nikah adalah al- Jam‟u dan al, dhamu bermakna kumpul. 

nikah juga mengandung makna zawaj atau aqdu al-tazwij bermakna akad nikah. 

Selain itu juga berarti (wath‟u al- zaujah) yang berarti menggauli istri. Rahmat 

Hakim mengemukakan defenisi nikah bahwa nikah merupakan bahasa Arab yaitu 

nikahun dari kata kerja (fi‟il Madhi) nakaha, sinonim dengan tazawwaja 
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diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Kata nikah juga 

digunakan sebab telah di adopsi sebagai bahasa Indonesia.
29

Pendapat yang lain 

mengatakan, nakaha bermakna menghimpun dan Zawwaja berarti pasangan, 

sehingga dari segi bahasa, perkawinan bermakna menghimpun atau menyatukan 

dua orang.
30

 

Menurut ahli fikih, Zawwaj atau nikah, merupakan akad yang 

mengandung kata inkah serta tazwij Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa: 

 

ب  ًَ ُْ يَعَُْب ْٔ ْٚشِ أَ ِٔ ِٔ انخَّضْ طْئٍ بهِفَْظٍ انُكَِّب طِ أَ َٔ ٍُ اِبَبعَتُ  ًَّ  عَقْذُ َٚخضََ

Artinya:  

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin 

dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya”
31

 

Adapun kedua kata ini, yang biasa dipakai dalam kehidupan, sehari-hari 

dan banyak terdapat didalam al-Qurán maupun hadis Rasulullah Muhammad saw. 

sebagai contoh kata nikah  ( َكظ   ) dalam al-Qur‟an yang berarti kawin 

sebagaimana terdapat dalam al-Qur‟an surah an-Nisa: 4/3:
32

 

 

 ٗ ُٰ ٍَ انُسَِّبۤءِ يَزْ ا يَب طَبةَ نكَُىْ يِّ ْٕ َْكِغُ ٗ فَب ًٰ ا فِٗ انَْٛخٰ ْٕ ٌْ خِفْخىُْ الَََّّ حقُْسِطُ اِ َٔ

 ٰٗٓ َٰ بَكُُىْ ۗ رٰنِكَ ادَْ ًَ ْٚ ْٔ يَب يَهكََجْ اَ اعِذةًَ اَ َٕ ا فَ ْٕ ٌْ خِفْخىُْ الَََّّ حعَْذِنُ سُبٰعَ ۚ فبَِ َٔ رهُٰذَ  َٔ

نُ  ْٕ اۗ الَََّّ حعَُ ْٕ 

Terjemahnya: 

 “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) 

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir 
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 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 
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30
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tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak 

berbuat zalim”
33

 

Demikian juga kata zawaj  dalam al-Qur‟an yang berarti kawin 

sebagaimana terdapat dalam QS al-Ahzab: 33/37: 

ارِْ  َٔ َ احَّقِ اللّٰه َٔ صَكَ  ْٔ ْٛكَ صَ ِّ ايَْسِكْ عَهَ ْٛ جَ عَهَ ًْ َْعَ اَ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ َْعىََ اللّٰه ْٰ٘ٓ اَ لُ نِهَّزِ ْٕ حقَُ

ب  ًَّ ٌْ حخَْشٰىُّ ۗ فَهَ ُ اعََقُّ اَ اللّٰه َٔ حخَْشَٗ انَُّبطَۚ  َٔ  ِّ ْٚ ُ يُبْذِ ْٙ ََفْسِكَ يَب اللّٰه ْٙ فِ حخُْفِ َٔ

طَشًاۗ صَ  َٔ ب  َٓ ُْ ْٚذٌ يِّ ْٰٙٓ قضَٰٗ صَ ٍَ عَشَسٌ فِ ْٛ ؤْيُِِ ًُ ٌَ عَهَٗ انْ ْٕ ْٙ لََّ ٚكَُ ب نِكَ َٓ كَ ُٰ صْ َّٔ

لًَّ  ْٕ ِ يَفْعُ ٌَ ايَْشُ اللّٰه كَب َٔ طَشًاۗ  َٔ  ٍَّ ُٓ ُْ ا يِ ْٕ ىْ ارِاَ قضََ ِٓ اسِ ادَعَِْٛبۤىِٕ َٔ  اصَْ

Terjemahnya: 

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang 

telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat 

kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang 

engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh 

Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk 

engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 

istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) 

agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri 

anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan 

terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”
34

 

Makna pernikahan ataupun Perkawinan, diatur pada pasal 1 UU. No 1 

Tahun 1974, yaitu, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istreri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.
35

 

perkawanin tidak cukup jika dianggap hanya sebatas kontrak atau ikatan 

keperdataan karena mengurangi nilai sebagai bentuk ibadah sosial yang 

ditentukan Allah swt. seperti pada Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa 
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 Kementerian Agama Repubik Indonesia, Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahannya, h. 
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perkawinan adalah akad yang sangat kuat mithaqan galiza untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.
36

 

Rahmat Syamsuddin memberikan penjelasan mengenai perkawinan yang 

lebih menekankan pernikahan lebih luas dan menekankan pada peristiwa hukum 

yaitu perkawinan sangat sakral pada masyarakat yang menyangkut hubungan 

kedua mempelai dan juga keluarga keduanya.Perkawinan merupakan peristiwa 

hukum yang merupakan fakta yang terjadi dan memiliki akibat hukum dan diatur 

oleh hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan 

perempuan.
37

 

Menurut Munir Fuadi, perkawinan merupakan ikatan antara pria dan 

wanita dalam hubungan suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga 

yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan nilai ketuhanan oleh karenanya 

harus dilakukak sesuai agamanya.
38

pengertian yang hamir sama oleh R. Wirjono 

Prodjodikoro bahwa perkawinan merupakan ikatan untuk hidup bersama antara 

laki-laki dan perempuan. dalam pendapatnya, mengharuskan terpenuhinya 

ketentuan atau syarat-syarat dalam hukum perkawinan
39

 

Dari pengertian-pengertian nikah atau kawin yang telah diuraikan, 

meskipun ada perbedaan antara para ahli fikih mengenai makna kata nikah yaitu 

akad atau bersetubuh namun pada dasarnya dalam pernikahan mengandung 

keduanya baik segi akad maupun tujan pernikahan itu sendiri adalah membangun 

keluarga dan mempertahankan keturunan. makna perkawinan secara umum 

merupakan ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang terikat oleh hukum 

                                                 
36

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 51. 
37

 Rahmat Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 

47. 
38

 Munir Fuadi, Konsep Hukum Perdata Islam (Depok: Raja Garafindo, 2016), h. 10. 
39

 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia ( Jakarta: Kencana, 2015), h. 34. 
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berkenaan dengan hak dan kewajiban atara keduanya dalam membangun 

keluarga. 

2. Dasar Hukum Nikah 

Perkawinan adalah hal yang sangat diperhatikan dalam Islam sebagai 

ibadah dan mengandung hukum baik sebelum ataupun setelah akad yang 

merupakan perjanjian yang mengikat. Perkawinan merupakan akad yang 

menghalalkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Sehingga 

pernikahan hukum asalnya adalah boleh atau mubah.
40

  

Dasar hukum pernikahan: 

a.  Dalil al-Qur‟an: 

Allah swt berfirman dalam QS az- Zariyat: 51 /49: 

 ٌَ ْٔ شُ ٍِ نعََهَّكُىْ حزَكََّ ْٛ صَ ْٔ ءٍ خَهَقُْبَ صَ ْٙ ٍْ كُمِّ شَ يِ َٔ 

Terjemahnya: 

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat 

(kebesaran Allah).
41

 

QS an-Nur : 24/32: 

َْكِغُٕا  اَ ا َٔ ْٕ َُ ْٕ ٌْ َّٚكُ ايَِبۤىِٕكُىْۗ اِ َٔ ٍْ عِبَبدِكُىْ  ٍَ يِ ْٛ هِغِ انصه َٔ ُْكُىْ  الَََّْٚبيٰٗ يِ

ْٛىٌ  اسِعٌ عَهِ َٔ  ُ اللّٰه َٔ  ۗ  ّ ٍْ فضَْهِ ُ يِ ىُ اللّٰه ِٓ  فقُشََاۤءَ ٚغُُِْ

Terjemahnya: 

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-

laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
42

 

QS an- Nisa: 4/3: 

                                                 
40

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.  
41

 Kementerian Agama Repubik Indonesia, Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahannya, h. 

522. 
42

 Kementerian Agama Repubik Indonesia, Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahannya, h. 

354. 
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ٌْ خِفْخىُْ الَََّّ  اِ ٍَ انُسَِّبۤءِ َٔ ا يَب طَبةَ نكَُىْ يِّ ْٕ َْكِغُ ٗ فبَ ًٰ ا فِٗ انَْٛخٰ ْٕ  حقُْسِطُ

بَكُُىْ ۗ  ًَ ْٚ ْٔ يَب يَهكََجْ اَ اعِذةًَ اَ َٕ ا فَ ْٕ ٌْ خِفْخىُْ الَََّّ حعَْذِنُ سُبٰعَ ۚ فَبِ َٔ رهُٰذَ  َٔ  ٗ ُٰ يَزْ

اۗ  ْٕ نُ ْٕ ٰٓٗ الَََّّ حعَُ َٰ  رٰنِكَ ادَْ

Terjemahnya: 

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) 

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir 

tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak 

berbuat zalim”.
43

 

b. Hadis Nabi  

Demikian pula Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk melakukan 

perkawinan hal itu sebagaimana hadis Rasulullah: 

ٍُ عَفْصِ  شُ بْ ًَ شُ، قبَلَ:  عَذَّرََُب عُ ًَ ٍِ غَِٛبدٍ، عَذَّرََُب أبَِٙ، عَذَّرَُبَ الأعَْ بْ

تَ،  ًَ ٍِ ٚضَِٚذَ، قَبلَ: دخََهْجُ يَعَ عَهْقَ ٍِ بْ ًَ عْ ٍْ عَبْذِ انشَّ بسَةُ، عَ ًَ عَذَّرَُِٙ عُ

ِ صَهَّٗ اللهُ عَهَْٛ  ّٙ ِ: كَُُّب يَعَ انَُّبِ ِ، فقَبَلَ عَبْذُ اللَّّٰ دِ عَهَٗ عَبْذِ اللَّّٰ َٕ الأسَْ َٔ ِّ

سَهَّىَ:  َٔ  ِّ ْٛ ِ صَهَّٗ اللهُ عَهَ ْٛئبً، فَقبَلَ نَُبَ سَسُٕلُ اللَّّٰ سَهَّىَ شَببَببً لََّ ََضِذُ شَ َٚب »َٔ

سْ، فئَََُِّّ أغََضُّ نِهْبصََشِ  َّٔ ٍِ اسْخطََبعَ انببَءَةَ فَهَْٛخضََ يَعْشَشَ انشَّبَبةِ، يَ

ٍْ نىَْ ٚسَْخطَِعْ فعََهَ  يَ َٔ ٍُ نِهْفشَْسِ،  أعَْصَ صَبءٌ َٔ ِٔ وِ فئَََُِّّ نَُّ  ْٕ ِّ بِبنصَّ ْٛ»44 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan 

kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia 

berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; 

Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. 

Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki 

hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, 

                                                 
43

 Kementerian Agama Repubik Indonesia, Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahannya, h. 

77. 
44 Muhammad bin Isma>„i>l Abu> „Abdillah al-Buk\a>riy al-Ja„fiy, Al-Ja>mi„ al-

Musnad al-S}ah}i>h} al-Muk\tas}ar min Umu>r Rasu>lullah Sa}lla>llah „Alaih wa Sallam wa 

Sunanih wa Ayya>mih:S}ah}ih} al-Buk\ariy, Juz VII (Cet. I; Kairo: al-Mut}aba„ah al-Salafiyyah, 

1400 H), h. 7.  
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"Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang 

gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika 

Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi 

isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera 

menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka 

sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 

'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai 

kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum 

mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan 

gejolaknya” 

Dalil-dalil mengenai pernikahan tersebut menunjukkan bahwa Islam 

sangat memperhatikan hal ini, terutama menyangkut keberlangsungan hidup 

manusia. pada dasarnya, hukum perkawinan adalah mubah dan bergantung pada 

tingkat kemaslahatan.
45

 terdapat lima hukum atau kaidah sebagai ukuran dalam 

perbuatan seorang mukallaf baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.
46

 

Adapun dalam Al-ahkam al- khamsah yaitu; Dibolehan atau mubah, Dianjurkan 

atau sunnah, makruh, wajib, dan dilarang atau haram.
47

 Dengan demikian, 

meskipun hukum asalnya boleh (mubah) akan tetapi bersifat kondisional atau 

berdasarkan keadaan tertentu. 

Perkawinan yang pada dasarnya perintah dalam agama namun hukumnya 

tergantung pada kondisi orang yang akan melakukan perkawinan sehingga dapat 

berubah hukumnya sesuai keadaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Al- 

Jaiziry yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly. Yang mengatalkan hukum 

perkawinan sesuai dengan kondisi pada subjeknya, sehingga adakalanya wajib, 

haram, makruh, sunnah (mandub) da nada kalanya mubah.
48

 Adapun 5 pembagian 

                                                 
45

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 9.. 
46

 Muhammad Misbah, Sejarah Usul Fikih (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 262.   
47

 Amsori, Al-Ahkam Al-Khams atau Sebagi Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif 

Hukum Islam: Teori dan Perbandingan, Jurnal Pakuan Law Review. 3, no. I (2017), h. 35. 
48

 Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h.12. 
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hukum nikah berdasarkan hukum taklifi tersebut berdasarkan keadaan mukallaf 

yaitu:  

a. Wajib 

Bagi yang sudah mampu melangsungkan pernikahan, sedangkan ia takut 

tidak mampu melawan hawanafsunya dan takut terjerumus didalam perzinahan, 

maka wajib baginya untuk menikah.
49

 

b. Sunnah 

Nikah hukumnya sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia  

masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram . dalam keadaan 

seperti ini nikah lebih baik dari membujang karena membujang tidak diajarkan 

oleh Islam
50

 

c. Makruh 

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak 

istri, baik berhubungan seks maupun nafkah, tetapi tidak membahayakan wanita, 

seperti bila wanita kaya dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk 

melakukan seks. Sedangkan dengan kondisi itu dia tidak dapat menjalankan 

beberapa amalan ibadah, maka tingkat kemakruhannya semakin tinggi.
51

 

d. Boleh (mubah) 

Pernikahan hukumnya boleh, bagi orang-orang yang mempunyai 

kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak 

                                                 
49

 Abdul Sukur al-Azizi, Buku Lengkap Fiqih Wanita (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 

184. 
50

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 11. 
51

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 165. 
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khawatir akan berbuat zina. dsan apabila melakukannya juga tidak akan 

menelantarkan Isteri.
52

 

e. Haram 

Hukum nikah berubah menjadi haram, bagi orang yang ingin menikahi 

dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyia-nyiakan. Hukum haram ini 

juga berlaku bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, 

sedang nafsunya tidak mendesak
53

 

 Pernikahan pada dasarnya boleh meskipun sangat dianjurkan oleh Allah 

swt. dan Rasulullah Muhammad saw. namun dalan kondisi tertentu berlaku 

hukum-hukum tergantung pada keadaan seorang mukallaf dan tujuan 

dilaksanakannya pernikahan. Oleh karenanya hukum pernikahan dalam fikih 

berbeda-beda dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Dalam pernikahan yang bukan saja melibatkan antara kesua belah pihak 

akan tetapi juga menyangkut agama, keluarga dan bahkan masyarakat dan Negara 

dalam konteks saat ini dimana demi menjaga hak-hak dan kewajiban sebelah 

pernikahan. Adapun rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 

atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah, dalam sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudu dan takbiratul ihram untuk 

shalat.
54

begitupun didalam perkawinan. 

Adapun rukun nikah : 

a. Mempelai laki-laki 

b. Mempelai perempuan 
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 Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat , h.15. 
53

 Sudarto, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 15. 
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c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Shigat ijab kabul
55

 

Syarat-syarat sah pernikahan: 

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 

1. Beragama Islam 

2. Laki-laki 

3. Jelas orangnya 

4. Dapat memberikan persetujuan 

5. Tidak terdapat halangan perkawinan 

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 

1. Beragama Islam 

2. Perempuan 

3. Jelas orangnya 

4. Dapat dimintai persetujuan 

5. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 

1. Laki-laki 

2. Baligh (dewasa) 

3. Mempunyaii hak perwalian 

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya 

d. Saksi nikah syarat-syaratnya: 

1. Minimal dua orang laki-laki 

2. Hadir dalam ijab qabul 
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 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat ( Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46. 
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3. Dapat mengerti maksud akad 

4. Islam 

5. Dewasa
56

 

e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya: 

1. Tamyiz (mampu membedakan). Kedua calon suami dan istri yang akan 

melangsungkan akad harus mumayyiz. Artinya, kalau salah satunya gila 

atau terlalu kecil sehingga belum mampu membedakan, maka akad nikah 

tidak sah. 

2. Kesamaan majelis ijab dan qabul tidak boleh disela oleh pembicaraan lain 

atau sesuatu yang menurut hukum kebiasaan dianggap menyimpang dan 

keluar dari permasalahan. 

3. Qabul tidak menyimpang dari ijab, kecuali jika penyimpangan itu 

mengarah kepada yang lebih baik daripada yang disebutkan dalam ijab, 

sehingga justru menunjukkan persetujuan yang lebih kuat. 

4. Setiap pihak yang melangsungkan akan mendengar ucapan lawan bicaranya 

dengan mengerti bahwa maksud ucapannya adalah akad nikah, sekalipun 

keduanya tidak paham betul arti setiap kata-kata yang diucapkan. Sebab, 

substansinya adalah maksud dan niat.
57

 

C. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Dalam literatur hukum Islam maupun al-Qur‟an tidak ada yang secara 

tengas menyebutkan Hukum Islam sebagai sebuah Istilah, yang ada di dalam al-

Qur‟an adalah kata Syara‟, fiqh, hukum Allah, dan yang sejenis dengan istilah-

                                                 

56
Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2013), h. 55. 
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 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 187-189. 
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istilah ini. Istilah hukum Islam ini di populerkan oleh Istilah dalam literatur barat 

sebagai terjemahan dari Islamic Law.
58

 

Menurut Zainuddin Ali, bahwa istilah hukum Islam, merupakan istilah 

khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islami juga dari konteks 

tertentu as-syariat al- islami. Dalam al-qurán dan sunnah istilah al-hukm al-islam 

tidak di temukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam yang 

kemudian dalam penjabarannya terdapat istilah fiqh.
59

 

Untuk memberikan penjelasan mengenai istilah hukum Islam ini, perly 

diketahui makna dari masing-masing kata yang ada dalam istilah hukum Islam. 

“hukum” secara etimologi berasal dari akar kata dalam bahasa arab yakni 

hakama-yakumu yang masdarnya berupa hukman, lafas al-hukmu adalah bentuk 

tunggal dari bentuk jamak al-hikmah. Dari akar kata hakama ini, muncul kata al-

hikmah yang berarti kebijaksanaan. Yang dimaksud dari kebijaksanaan ini, 

ketiaka seseorang memahami hukum kemudian di amalkan maka dianggap 

sebagai orang yang bijaksana.
60

Menurut Daud Ali yang di kutip oleh Rohidin 

bahwa,  istilah atau kata hukum yang berasal dari bahasa arab bermakna norma, 

kaidah, tolak uur, serta pedoman. Yang di pakai untuk mengukur sebuah tindakan 

atau perilaku manusia dalam lingkongan sosialnya.
61

 

Demikian pula kata Islam, dalah bahasa Arab merupakan masdar dari 

kata aslama-yuslimu-islaman yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan. 
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 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2015), h. 14. 
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Bisa juga dimaknai sebagai Islam, damai dan selamat.
62

dalam literatur kamus 

Arab-Indonesia, menjelaskan bahwa asal dari kata Islam berasal dari kata salima-

yaslimu-salamatan dengan arti selamat dari bahaya, dan bebas dari cacat.
63

secara 

terminologi atau istilah usul fikih, hukum Islam adalah aturan atau titah Allah 

yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf berupa tuntutan (perintah 

dan larangan), pilihan, atau menjadi sebab syarat dan mani‟(penghalang).
64

 

Hukum merupakan aturan atau norma-norma yang mengatur perilaku dan 

tindakan manusia dalam masyarakat. diatur oleh penguasa maupun nilai-nilai 

yang hidup didalam masyarakat secara tertulis ataupun tidak tertulis. seperti 

undang-undang yang tertulis maupun hukum adat yang ada dalam masyarakat 

(living law) tidak tertulis. sedangkan Islam berarti selamat, menyerahkan diri, atau 

kesejahteraan. Sehingga berarti orang yang mengikuti Islam dapat memperoleh 

keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Menurut Muhammad syaltut yang 

dikutip oleh Achmad Irwan bahwa Islam adalah agama Allah swt. yang dasar-

dasar dan syariatnya diturunkan kepada Muhammad saw. dan dibebankan 

kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti sepada seluruh umat 

manusia.
65

 

Penggabungan kata hukum dan Islam, mengandung makna bahwa hukum 

Islam merupakan rangkaian aturan mengenai perbuatan seseorang, berdasarkan 

ketetapan Allah swt. yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam.
66

 hukum 

Islam berlandaskan pada al-Qurán dan sunnah sebagai sumber hukum. Pada masa 
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 Rohidin, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, h.2 
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 Ahmad Wason Munawwir, Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 654. 
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 Husain, dkk., Pengantar Hukum Islam. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 13. 
65

 Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam Dalam SIstem Hukum Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2020), h. 15. 
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Rasulullah, ketika muncul sebuah persoalan dalam aspek ibadah maupun 

muamalah, Allah memberikan penjelasan dengan menuruntan ayat al-Qur‟an lalu 

Rasul memberikan penjelasan kepada umatnya. Akan tetapi tidak semua 

penjelasan yang ada pada al-Quran tegas dan terperinci (tafsili), akan tetapi 

kebanyakan memberikan garis besar atau pokok (ijmali), sehingga butuh 

penjelasan oleh Rasul.
67

 

Ayat hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. pada 

persoalan ibadah kebanyakan bersifat umum atau pokoknya saja dalam al-Qurán 

kemudian secara terperinci di jelaskan oleh Rasulullah dalam sunnah. Sedangkan 

dalam muamalah atau sosial, hanya sebagian kecil yang dijelaskan dengan rinci. 

pada aspek muamalah, masalah-masalah sosial dijelaskan secara berkala dan 

bersifat global sehingga memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda 

disebabkan jika penjelasan menggunakan bahasa simbolik atau memberikan 

kategori dasar, membutuhkan tambahan aturan untuk di aplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.
68

 

2. Sumber Hukum Islam 

Kata sumber, dari segi bahasa memiliki arti sebagai tempat mengambil 

atau asal pengambilan.
69

sumber hukum Islam adalah suatu wadah dalam 

menperoleh hukum Islam atau  dalam arti dasr-dasar atau pokok-pokok yang 

dapat digunakan dalam menimba atau atau mengkaji hukum-hukum Islam. 

Mayoritas ulama dalam pandangannya mengenai sumber hukum Islam selalu 

mendasarkan penetapan hukum secara berurutan yaitu Al-Qurán, sunnah, Ijma 

dan Qiyas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semuanya 
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merupakan sumber-sumber dalil dalam hukum Islam. sumber dalil yang ulama 

adalah al-Qurán dan sunnah dan sebagai tambahan atau prinsip-prinsip tambahan 

adalah ijma dan Qiyas.
70

 

Sumber hukum Islam menurut Abd Wahab Khallaf yang yang di tulis oleh 

Rohidin, sebagai beberapa yang disepakati jumhur ulama yaitu: 

a. Al-Qurán 

b. Sunnah 

c. Ijma 

d. Qiyas
71

 

 Keempat sumber hukum Islam ini, adalah yang disepakati oleh para ulama 

yang berpedoman pada QS. an-Nisa/4:59:
72

 

 ٌْ ُْكُىْۚ فَبِ أُنِٗ الَّْيَْشِ يِ َٔ لَ  ْٕ سُ ْٛعُٕا انشَّ اطَِ َٔ  َ ْٛعُٕا اللّٰه ا اطَِ ْٰٕٓ ٍَ اٰيَُُ ْٚ ب انَّزِ َٓ ٰٓبَُّٚ ٰٚ

وِ  ْٕ انَْٛ َٔ  ِ ٌَ بِبللّٰه ْٕ ُْخىُْ حؤُْيُُِ ٌْ كُ لِ اِ ْٕ سُ انشَّ َٔ  ِ ُِ انَِٗ اللّٰه ْٔ ءٍ فشَُدُّ ْٙ ْٙ شَ حََُبصَعْخىُْ فِ

 َّٔ ْٛشٌ  خِشِۗ رٰنِكَ خَ ْٚلًً الَّْٰ ِٔ
ْ ٍُ حأَ  ࣖاعَْسَ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-

Qurán) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

akhir. yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 

dunia dan di akhirat)”
73

 

 

a. Al-Qurán 

 Kedudukan al-Qurán sebagai sumber hukum Islam adalah yang paling 

utama didalam penetapan atau menentukan hukum Islam itu sendiri. keduduka al-
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Qurán sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam. sehingga dalam 

penggunaan sumber hukum lain di luar al-Qurán maka harus sesuai dengan 

dengan petunjuk yang diberikan al-Qurán atau tidak menyalahi atau bertentangan 

dengan al-Qurán. 
74

 

 Sebagai sumber hukum Islam yag paling utama, kebenaran dalam 

perspektif al-Qurán adalah pembenaran yang mutlak yang datang dari tuhan. Hal 

itu dapat di buktikan dengan:Pertama, al-Qurán berasal dari tuhan yang 

menciptakan segalanya dan mengetahui segala kebutuhan hambanya. Oleh 

karenanya al-Qurán di turunkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan umat 

manusia. kedua, al-Qurán secara keseluruhan merupkan kesatuan yang kokoh 

yang tak terpisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dant tidak ada yang 

mampu untuk membuat semisalnya
75

 

 Hukum Islam yang merupakan implementasi dari nilai-niai dan ketentuan 

ketentuan yang bersumber dari al-Qurán dalam penafsiran hukumnya menurut 

Sapiudin Shidiq bahwa ada yang secara tegas maupun ada yang tidak tegas, ada 

yang bersifat tekstual atau melalui arti bahasanya ada juga yang bersifat 

kontekstual atau mengedepankan maqasid ahkam ( tujuan hukum). yang 

menurutnya terkadang ada kondisi terdapat pertentangan antara dalil dengan dalil 

lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian.
76

 

 Al-Qurán adalah sumber hukum Islam yang utama yang memuat kaidah-

kaidah hukum fundamental (asasi).
77

al-Qurán sebagai sumber pertama dimana 

semua hukum harus di rujuk kepadanya. Akan tetapi dalam beberapa hal 
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penjelasan al-Qurán telah jelas atau gamlang pada hal tertentu namun ada kalanya 

di butuhkan penjelasan dari sunnah untuk lebih memperinci hal-hal yang bersifat 

global seperti contoh, seperti shalat, puasa, dan haji di jelascan secara detail oleh 

sunnah.
78

 

 Bentuk-bentuk dalam ketentuan-ketentuan al-Qur‟an secara spesifik di 

tulis oleh Usman Taufik mengenai cara yang di gunakan dalam al-Qurán dalam 

menjelaskan sebuah hukum terdiri dai dua bentuk yaitu: 

1. penjelasan secara global (mujmal) yang berbentuk dengan menyebutkan 

kaidah-kaidah hukum seperti contonya prinsip musyawarah, dan prinsip 

keadilan. Terkadang juga dengan menyebutkan ketentuan hukum secara 

global seperti perintah zakat. 

2. Penjelasan secara rinci (tafsil). Hanya sedikit di antara ayat-ayat al-Qurán  

yang memberikan ketentuan hukum secara rinci seperti pembagian waris, 

kadar hukum had, dan sebagainya.
79

 

 Al-Qurán sebagai sumber utama dalam hukum Islam yang mengandung 

asas-asas pokok  dalam persoalan yang bersifat terperinci atau terkhusus 

terkadang bersifat luas seperti pada persoalan muamalah yang menyangkut 

hubungan sosial yang terus berkembang di butuhkan sunnah dan sumber-sumber 

hukum tambahan lainnya seperti ijma‟ dan qiyas. 

b. Sunnah 

 Istilah as-Sunnah identik dengan hadis, pengertian hadis menurut para 

ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw baik berupa 
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perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Sedangkan menurut ulama usul 

fikih adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik berupa perkataan, 

perbuatan dan ketetapan Nabi saw yang dapat di jadikan dalil dalam menentukan 

hukum syara‟.
80

 

 Hadis adalah sumber hukum Islam yang utama setelah al-Qur‟an. Untuk 

memahami syariat Islam tidak akan dapat secara utuh tanpa adanya hadis. Untuk 

memahami ayat al-Qurán seringkali diperlukan untuk mengkaji kondisi 

masyarakat pada saat ayat diturunkan (asbab al-nuzul) dan bagaimana runtutan 

peristiwa yang berkenaan dengan ayat tertentu. ini hanya di peroleh dalam hadis.
81

 

 Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam para ulama sepakat 

bahwa al-Qurán dan hadis merupakan dua sumber hukum Syariat Islam yang 

tetap. adapun kedudukan sunnah setelah al-Qur‟an terdapat dalam hadis Nabi saw 

sebagai berikut:  

َٔ سَُُّخِٙ ب كِخبَةَ اللهِ  ًَ ِٓ سَّكْخىُْ بِ ًَ ا يَب حَ ْٕ ٍْ حضَِهُّ ٍِ نَ ْٚ ْٛكُىْ أيَْشَ  حشََكْجُ فِ 

Artinya:  

 “Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesal selama 

berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, (HR. 

Al-Hakim dan Malik)
82

 

 Hadis ini menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum islam 

yang harus di pegang teguh sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam setelah 

al-Qur‟an. Hadis sebagai salah stu hukum beramal karena sesuai dengan yang di 

kehendaki oleh Allah. Umat Islam secara keseluruhan telah sepakat bahwa 
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penerimaan terhadap hadis sama dengan penerimaan mereka terhadap al-Qur‟an 

karena keduanya di jadikan sebagai sember hukum Islam.
83

 adapun perbedaan-

perbedaan mengenai sumber hukum Islam sebagai yang di sepakati dan tidak 

disepakati merupakan tambahan atau prinsip-prinsip tambahan dalam mengkaji 

hukum Islam. 

c. Ijma‟ 

 Secara bahasa ijma‟ berarti kebulatan tekad terhadap sesuatu persoalan 

atau kesepakatan tentang suatu masalah atau persoalan. ijma‟ mengandung dua 

pengertian yakni keinginan kuat (tekad atau kepustusan yang bulat), dan 

konsensus atau kesepakatan sejumlah orang terhadap suatu persoalan. ijma‟ 

berarti kesepakatan yaitu kesepakatan ulama dalam menetapkan atau memutuskan 

sebuah persoalan yang berdasarkan al-Qur‟an atau sunnah.
84

 

 Pada terminologi usul fikih bahwa kesepakatan itu harus dilakukan oleh 

seluruh mujtahid, bukan sebagian dan bukan pula kesepakatan yang dilakukan 

oleh selain ulama mujtahid. Seperti dilakukan oleh orang-orang awam atau orang 

yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid. Di samping itu, persoalan yang 

menjadi objek ijma adalah persoalan-persoalan agama dan bukan persoalan-

persoalan keduniaan atau persoalan logika.
85

 

d. Qiyas 

 Dari segi bahasa, qiyas berasal dari bahasa Arab yaitu qaasa-yaqishu-

qiyasan secara sederhana berarti pengukuran. qiyas memiliki makna mengukur 

atau membandingkan sesuatu sedangkan menurut Syara‟ adalah menghubungkan 
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sesuatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nash dengan perkara lain yang 

ada nash hukumnya karena ada persamaan illat. Pada hal ini terdapat tiga hal uang 

penting yaitu, ada dua kasusus yang mempunyai illat yang sama, kasus yang lama 

sudah ada hukumnya berdasarkan nash. adapun hukum yang baru belum ada 

hukumnyan, dan antara hukum yang baru dan yang lama masing-masing memiliki 

sebab yang sama.
86

  

 Empat Imam Mazhab telah sepakat bahwa qiyas adalah salah satu metode 

dalam menentukan hukum dari kasus yang belum ada kejelasan hukumnya dari al-

Qurán, hadis serta ijma‟.
87

Imam Syafi‟i mendefinisikan qiyas sebagai upaya yang 

pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan pada dalil-dalil terhadap sesuatu 

yang telah di tentukan oleh al-Qurán dan hadis. qiyas hanya boleh diterapkan 

menyangkut sesuatu yang tidak ada nash dalam al-Qurán.
88

 

 Qiyas adalah menghubungkan, megukur, atau mempersamakan suatu 

peristiwa yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada 

hukumnya karena antara keduanya memiliki persamaan illat (alasan) atau sebab-

sebabnya. Qiyas adalah sebuah ijtihad untuk menentukan atau memperoleh 

hukum terhadap sebuah persoalan dengan di hubungkan pada sesuatu yang 

berbeda dan telah memiliki ketetapan hukum karena memiliki sebab yang sama.
89

 

 Menurut Mukhtar Yahya yang ditulis oleh Iwan Hermawan bahwa dalam 

mencari atau menentukan hukum menggunakan qiyas ada beberapa hal yang 

harus terpenuhi yaitu: 
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1. ashal (pokok) yaitu sesuatu peristiwa yang ada ketentuan hukumnya 

kemudian dijadikan tempat untuk mengukur atau membandingkan 

sesuatu yang belum ada hukumnya. 

2. Far‟u yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa inilah yang 

dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal. 

3. Hukum ashal, yaitu uhum syara‟ yang di tetapkan oleh suatu nash dan 

dikehendaki untuk menetpkan hukum itu kepada persoalan yang tidak 

ada nashnya. 

4. illat yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang ashal yang 

karena adanya sifat itu, maka peristiwa asal itu mempunyai nash. dan 

karena sifat itu sama sama dengan peristiwa yang tidak memiliki nash, 

maka disamakanlah hukumnya.
90

 

 3. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup hukum Islam secara umum ada dua yaitu ibadah dan 

muamalah.
91

 sebagaimana Rasyidi menjelaskan bahwa ibadah adalah segala 

aturan Islam yang yang terkait langsung dengan hubungannya dengan Allah swt. 

seperti halnya shalat, haji, syahadat dan lainnya. sedangkan muamalah merupakan 

hal-hal yang menyangkut hubungan individu dengan individu lainnya dalam 

lingkungan sosial seperti persoalan; Munakahat dan wirasat, sedangkan dalam 

makna yang khusus menyangkut persoalan seperti jinayat dan uqubat, ahkam al-

sultaniyah atau khilafah, syiar, dan mukhasamat.
92
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Sedangkan lebih terperinci ditulis oleh Zainuddin Ali yang dikutip oleh 

Husain dalam bukunya Pengantar hukum Islam, mengenai hal ini yaitu:
93

 

a. Ibadah 

Pada aspek ibadah, berhubungan dengan aturan-aturan menyangkut 

hubungan antara manusia dengan Allah swt : 

1. Mengenai rukun Islam seperti; kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan 

melaksanakan haji. 

2. Bentuk ibadah yang menunjang ibadah dalam rukun Islam maupun 

diluarnya berupa badani dan mali seperti wudhu, azan, infak dan sedekah. 

Dan yang lainnya. 

b. Muamalah 

 Dalam muamalah, ruang lingkup hukum Islam berupa aturan-aturan 

dalam hubungan sosial yaitu hubungan antara manusia dengan manusia 

lainnya seperti jual beli dan sebagainya. 

c. Jinayah 

Jinayah adalah aturan yang merupakan pidana Islam seperti qishas, 

diyat, kifarat, dan lainnya. 

d. Siyasah 

Siyasah yaitu berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan, seperti 

pemerintahan, kebijakan dan sebagainya. 

e. Akhlak  

Merupakan aturan-aturan berkenaan dengan perilaku seseorang, seperti 

menghargai orang lain, rendah diri, bersyukur dan sebagainya. 

f. Peraturan umum lainnya
94
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Berkenaan dengan hal-hal seperti penyembelihan, makanan, memelihara 

anak yatim, dakwah dan sebagainya. 

Didalam perkembangan dalam kehidupan sosial pada saat ini, tidak dapat 

dipungkiri hadirnya permasalahan-permasalahan baru dan menjadi persoalan 

didalam konsekuensi hukum terutama dalam hukum Islam yang kebanyakan 

dalam persoalan muamalah atau kemasyarakatan tidak ada aturan yang terperinci 

sehingga dibutuhkan ijtihad ataupun kajian yang mendalam dalam persoalan-

persoalan yang ditemui. 

Adapun yang menjadi kajian hukum Islam dalam hal ini yaitu tradisi 

Mappaje‟ yang ada di Kabupaten Pangkep. Tradisi ini diadakan ketika melakukan 

sebuah acara atau pesta seperti kelahiran anak, syukuran, namun yang paling 

sering ketika mengadakan pesta pernikahan pada masyarakat Desa Parenreng. 

Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun yang merupakan warisan 

dari pemikiran pra-Islam oleh karenanya perlu kajian yang mendalam untuk 

mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tradisi tersebut pada masyarakat 

yang muslim saat ini. 

D. Kerangka Konseptual 

 Untuk lebih jelas dalam tujuan peneliti maka dibutuhkan kerangka 

konseptual. Kerangka konseptual merupakan skema untuk menggambarkan alur 

piker peneliti. Menguraikan fokus masalah pada penelitian ini. Pertanyaan-

pertanyaan konseptual pada penelitian ini diuraikan dalam skema dan saling 

berhubungan satu dan yang lainnya serta merupakan satu kesatuan sehingga 

dalam skema dapat menggambarkan alur piker penulis secara jelas. Kemudian 

kerangka piker dirangkai dalam bentuk skema yang menjelaskan inti yang 
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menggambarkan alur penelitian. Tujuannya, agar dapat memberikan batasan dan 

arahan kepada peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan 

untuk menjawab pessoalan. 

  kerangka konseptual yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Quran dan Hadis 

Fikih 

Tradisi Mappaje‟ 
Latar belakang dan 

pertimbangan Praktek 
Tradisi Mappaje‟ 

Tradisi Mappaje‟ 
dalam pandangan 

hukum Islam 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian  

deskriftif kualitatif, mengenai tradisi Mappaje’ dalam pesta perkawinan pada 

masyarakat Bugis-Makassar khususnya di Desa Parenreng Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep dengan mengambil data lapangan (Field Research).
1
data 

yang diperoleh berupa data deskriftif yang berupa kata-kata lisan atau tertulis dari 

informan dan pelaku yang dapat diperhatikan.
2
 

Peneliti harus turun langsung ke lapangan melakukan studi terhadap 

sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dalam  mencari informasi 

mengenai tradisi mappaje’ sehingga peneliti dituntut untuk berinteraksi langsung 

dengan partisipan atau masyarakat setempat sekaligus juga mendapat gambararan 

yang kompherensif tantang situasi masyarakat dan bentuk pemikirannya di lokasi 

Penitian ini. Sehingga peneliti harus mengetahui kondisi atau gejala sosial 

masyarakat yang  diteliti, termasuk mengkaji pemahaman masyarakat muslim di 

lokasi penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu sebuah metode 

penelitian dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data suatu keadaan 

subyek ataupun obyek yang diteliti seperti lembaga masyarakat, individu atau 

kelompok kemudian menganalisa serta membandingkan data yang diperoleh 
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sesuai dengan realitas yang ada, kemudian mencoba menemukan penyelesaian 

masalahnya.
3
 Metode deskriptif ini dinilai cocok untuk meneliti pandangan 

masyarakat mengenai tradisi Mappaje’ metode penelitian untuk memberikan 

gambaran  suatu objek sesuai dengan realitas, sehingga dapat menjelaskan fakta-

fakta yang terjadi dilapangan. 

Oleh karena itu, pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan 

melakukan studi lapangan (field Research), dengan metode deskriptif  sehingga 

akan menyajika data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan seperti dinamika 

sosial yang ada di masyarakat dan pemahaman masyarakat di lokasi yang di teliti. 

sehingga hasil penelitian ini memberi jalan kepada peneliti lainnya ketika 

melakukan penelitian khususnya terkait masalah tradisi masyarakat muslim dalam 

pernikahan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menentukan dan membatasi lokasi tempat penelitian 

diadakan, lokasi yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti maka peneliti 

memilih lokasi penelitian mengenai tradisi Mappaje’ dalam acara pernikahan di 

Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. 

Alasan lokasi penelitian ditentukan ditempat ini yaitu: 

a. Desa Parenreng merupakan tempat yang masih dijumpai sebuah praktek 

dalam masyarakatnya yang menganut agama Islam masih melakukan tradisi 

warisan leluhur pra-Islam yakni Mappaje’ 

b. Desa parenreng dipilih karena pada lokasi tersebut mudah dijangkau dan 

diakses serta sumber data primer yang tersedia dilokasi tersebut. Selain itu, di 

tempat ini masih banyak pelaku-pelaku praktek tradisi yang dapat ditemui. 

                                                 
3
 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntunan 

demi Pelaksanaan Penelitian (Cet. I; Yoyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.84.  
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c. Masyarakat Desa Parenreng masih sangat menjunjung tinggi tradisi-tradisi 

yang berlangsung sejak lama. Sehingga mudah untuk memperoleh atau 

melihat langsung bagaimana prosesi tradisi Mappaje’, serta instrument-

instrumen yang ada. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini, merupakan proses atau cara untuk memperoleh 

data suatu objek. Sehingga pendekatan penelitian merupakan usaha dalam 

penelitian untuk memperoleh dan berhbungan dengan objek yang diteliti. 

pendekatan dipahami sebagai sudut pandang.
4
pendekatan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan teologi normatif adalah pendekata yang memperhatikan atau 

berpatokan pada ketentuan agama sebagai dasar hukum Islam yakni al-Qurán, 

Hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Hukum Islam berfungsi sebagai dasar 

pertimbangan boleh tidaknya suatu perbuatan atau tindakan bahkan suatu 

kebiasaan yang dilakukan dalam penelitian ini menyangkut tradisi Mappaje’. 

C. Sumber Data 

Sumber data sangat penting didalam penelitian untuk mengetahui 

keabsahan suatu penelitian, mesipun penelitian ini tergolong penelitian field 

research, akan tetapi dibutuhkan sumber data tertulis untuk menunjang data 

lapangan adapun yakni sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer atau sumber data utama yang diperoleh langsung 

dari sumber utama pada lokasi penelitian atau obyek penelitian.
5
 Data Primer 

diperoleh dari hasil obeservasi lapangan dan wawancara langsung, wawancara 

yang dilakukan dengan responden berupa diskusi terkait kondisi masyarakat 

                                                 
4
 Suyuti Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan, Teori dan Praktek (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74. 
5
 Burhan Bugin, Metodologi penelitian Kualitatif  (Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2019), 

h.132. 
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dan pemahaman masyarakat mengenai tradisi mappaje’.melalui wawancara 

responden yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, mulai dari 

pemerintah setempat yang mengetahui persis keadaan masyarakat dan lokasi 

yang diteliti, tokoh agama yang menjadi panutan dalam perilaku masyarakat, 

kemudian juga pada masyarakat berkenaan dengan pemahaman dan 

pertimbangan dalam pelaksanaan tradisi mappaje’. 

2. Sumber Data Sekunder 

data sekunder dalam penelitian ini untuk menunjang data primer yakni 

diambil dari buku-buku, tesis, disertasi dan jurnal yang berkaitan erat dengan 

masalah dalam penelitian yaitu persoalan tradisi pra-Islam yang dilakukan 

dalam masyarakat muslim. Data sekunder tambahan lainnya yaitu data yang 

bersumber dari ajaran Islam terkait dengan ayat-ayat al-Quán, hadis, kaidah-

kaidah fikih dan buku-buku hukum Islam. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumulan data adalah cara atau segala upaya dalam memperoleh 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tekhnik pengumpulan data berfungsi 

sebagai jalan peneliti untuk menemukan data-data di lapangan. Patton menyajikan 

tiga jenis data  yaitu pertama data melalui wawancara mendalam (independen)  

dengan menggunakan daftar pertanyaan sehingga memperoleh persepsi, pendapat 

dan pengetahuan. Kedua metode Observasi yaitu melalu pengamatan langsung di 

lapangan dan ketiga Dokumentasi berupa material yang tertulis dan tersimpan.
6
  

Oleh karena itu berikut metode pengumpulan data dalam penelitian ini: 

1. Wawancara 

                                                 
6
J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan keunggulannya, h. 110-

111.  
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Wawancara dalam penelitian ini, menyangkut pihak-pihak yang 

dianggap mengetahui secara jelas mengenai masalah yang diteliti, 

wawancara ini dilakuka dengan pemerintah setempat, tokoh agama, 

masyarakat, serta orang-orang yang dianggap penting dan perpengaruh 

dalam pelaksanaan tradisi tersebut. 

2. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengamati tindakan, perilaku dan proses.
7
 tekhnik pengumpulan 

data melalui pengamatan secara langsung. Observasi ini bertujuan untuk 

mengamati kondisi kesadaran hukum masyarakat terkait tradisi mappaje’ 

di Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. 

3. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah proses awal dari setiap penelitian hukum, 

dimana penelitian hukum selalu berlandaskan pada premis normatif.
8
 

Adapun studi dokumen pada penelitian ini, yakni ayat-ayat al-Qurán dan 

hadis, serta kaidah-kaidah fikih yang berkenaan dengan masalah yang 

diteliti. Dokumen tersebut dijadikan sebagai acuan teori untuk 

dibandingkan dengan keadaan yang ada dilapangan ketika dilakukan 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah 

Instrumen penelitian sebagai alat bantu untuk menunjang pengumpulan data yang 

dibutuhkan.
9
 Saat pengumpulan data dalam penelitian ini, disesuaikan dengan 

                                                 
7
 Nur Sayidah, Metodologi Penelitian: disertai dengan Cntohnya dalam Penelitian 

(Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h.84. 
8
 Amiruddin dan  Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2004), h.68. 
9
 Sendu Sitoyo, Dasar Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), h.78. 
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prinsip-prinsip pada jenis penelitian kualitatif dengan sistematis saat memulai 

penelitian hingga pada akhir penelitian dengan proses secara alamiah dan dapat 

menyesuaikan keadaan dalam penelitian. 

Pada penelitian yang bersifal kualitatif, tertuju pada pihak-pihak atau 

sumber yang dianggap memiliki informasi berkaitan dengan objek yang diteliti 

dan tujuan dari penelitian ini. Olehnya itu, subjek penelitian adalah orang-orang 

yang berkaitan dan mengetahui langsung masalah yang diteliti terkait dengan 

tradisi Mappaje’ dalam pesta pernikahan.  

Instrumen untama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dapat 

menggali dan mengamati keadaan-keadaan yang ada pada lokasi penelitian. Serta 

menentukan langkah-langkah dan teknik dalam penelitian yang dilakukan. Seperti 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi dan data yang di 

butuhkan dalam penelitian. 

Penelitian yang merupakan field research atau penelitian lapagan ini, 

mengharuskan adanya instrument tambahan yang dapat mendukung pelaksanaan 

penelitian ini. Seperti sebuah pedoman wawancara, dan pedoman observasi  

seperti pedoman wawancara seperti daftar-daftar pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian yang dapat mengarahkan peneliti untuk memperoleh informasi 

yang sesuai dan lebih mendalam. 

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Tehnik pengolahan data yaitu cara untuk megelompokkan atau 

mengklasifikasikan informasi atau data yang diperoleh  dengan tujuan 

mengelompokkan data yang sesuai dan yang tidak diperlukan dalam penelitian 

atau untuk menyederhanakan data yang diperoleh untuk disusun secara 
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sistematis.
10

analisis data, merupakan tindakan untuk mengatur data kedalam suatu 

pola atau yang diuraikan sehingga dapat memperoleh sebuah hasil yang akurat 

dari penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sehingga dapat 

dengan mudah dimengerti. 

Data yang telah diperoleh dan di kumpulkan dalam penelitian selanjutnya 

diolah dan dilakukan analisa untuk menghasilkan kesimpulan. Analisa data 

dilakukan dengan menelaah data atau informasi yang telah diperoleh secara 

sistematis. Pengolahan data yang diperoleh kemudian melalui tiga proses yaitu, 

reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan.
11

 

1. Reduksi Data 

Reduksi dalam hal ini, yaitu proses pemilahan data atau informasi 

yang menjadi fokus dalam penelitian lalu dilakukan penyederhanaan, 

pengelompokan dan mengolah data yang diperoleh seperti catatan-catatan 

di lampangan. Penyederhanaan yang dimaksud yaitu menyusun dan 

mengolah data dan informasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan 

dalam penelitian. 

Pada saat penelitian berlangsung, informasi yang diperoleh dari 

narasumber tidak secara menyeluruh dapat berkesuaian dengan fokus 

penelitian yang dilakukan terutama dalam penelitian lapangan. sehingga 

perlu sebuah teknik reduksi data untuk memfokuskan data sehingga data 

yang dihasilkan relevan dengan fokus penelitian ini. 

2. Penyajian Data (display) 

                                                 

10
 Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian  (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), h.7.  
11

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: PT. 

Alfabeta, 2009), h.245. 
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Penyajian data merupakan tindakan lanjutan setelah penyederhanaan 

data. Bertujuan untuk mempermudah data atau informasi yang diperoleh, 

untuk dipahami sesuai dengan apa yang diperoleh pada saat penelitian 

dilakukan. 

Data dapat disjikan dalam bentuk bagan dan pembuatan teks bersifat 

naratif. Informasi yang diperoleh dilapangan akan disajikan dengan bentuk 

naratif yang kemudian ditarik kesimpulan. Data yang ditampilkan dalam 

penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan yaitu tradisi Mappaje’ 

dalam pernikahan masyarakat Desa Parenreng Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

 Menarik kesimpulan dari data yang telah di reduksi, datan dan 

informasi yang diperoleh didalam lapangan yang telah di olah dan di susun 

secara sistematis, kemudian menghasilkan data atau informasi yang benar-

benar dapat di pahami untuk kemudian di simpulkan.  Kesimpulan yang di 

peroleh, dapat menjawab tujuan atau fokus sebuah masalah yang diteliti.  

 Kesimpulan dibuat dengan metode induktif dan metode deduktif.  

Metode induktif yaitu dengan menarik sebuah kesimpulan yang berolak 

pada data yang sempit atau khusus kemudian disimpulkan secara umum. 

Sedangkan metode deduktif yaitu kesimpulan yang ditarik dari data yang 

luas atau umum kemudian disimpulkan secara khusus. Setelah 

memperoleh kesimpulan, maka menjadi temuan pada penelitian. 

kesimpulan dalam penelitian ini, akan memaparkan mengenai tradisi 

Mappaje’ pada pesta pernikahan masyarakat Desa Parenreng Kecamatan 

Segeri Kabupaten Pangkep. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsaahan data, atau validasi data, merupakan sebuah 

pengujian terhadap objektifitas data dan keabsahan sebuah data. bertujuan untuk 

menilai sebuah penelitian bersifat ilmiah. oleh karenanya, pemeriksaan terhadap 

data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang harus 

bersifat ilmiah.
12

 

Pengujian keabsahan data, sebagai cara untuk membuktikan sebuah 

penelitian benar sebagai penelitian ilmiah, keabsahan data pada penelitian yang 

dilakukan ini, berupa uji kresibilitas, taransferbilitas, dependa bilitas, sert 

konfirmabilitas.
13

    

1. Kredibilitas 

Kredibilitas yaitu menetapkan hasil sebuah penelitian yang dapat di 

percaya dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian kualitatif, 

bertujuan untuk menguji keaukuratan dalam penelitian. uji kredibilitas, 

bermaksud untuk mengukur sebuah data atau informasi yang diperoleh 

pada sebuah penelitian telah dapat diyakini atau dianggap kredibel. 

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan pada uji kredibilitas data yaitu 

triangulasi, member deck, pengamatan yang cermat, meningkatkan 

ketekunan, diskusi, dan analisa kasus.
14

 

2. Transferbilitas. 

Trarsfermabiltas sebuah penelitian, berkaitan dengan penilaian 

terhadap sebuah hasil penelitian mengenai sejauh apa untuk dapat 

                                                 
12

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja 

Rosdakarya,2007),h.320. 
13

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D, h.270. 
14

 Sigit Hermawan, Metode Penelitian Bisnis: Perndekatan Kuantitatif dan Kualitatif 

(Malang: Media Nusa Pablishing, 2016), h. 223. 
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diaplikasikan atau di manfaatkan. Karena suatu penelitian dapat dinilai 

baik bila dapat diterapkan oleh pengguna penelitian dan dapat dengan 

mudah memberi pemahaman yang jelas berkaitan dengan fokus 

penelitian.
15

 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas atau (dependability test) merupakan uji atau tes 

dalam penelitian secara keseluruhan, yang mencakup seluruh proses dalam 

penelitian seperti penentuan masalah, pengumpulan data, analisa data, 

hingga dalam membuat kesimpulan. Sehingga harus dibuktikan dengan 

jelas keseluruhan proses pada penelitian hingga dapat diakui.
16

 

4. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas data penelitian diperoleh dari pengujian hasil 

penelitian dengan proses penelitian ataupun sebaliknya, berdasarkan dari 

hasil yang diperoleh dari hasil penelitian dengan hasil penelitian. oleh 

karenanya hasil dari penelitian berkesesuaian dengan proses penelitian. 

objektivitas dalam penelitian kualitatif sebagai bentuk trasparansi yaitu 

keterbukaan informasi mengenai penelitian yang dilakukan sehingga dapat 

memungkinkan peneliti lain untuk melakukan penelitian.
17

Pengujian 

keabsahan dilakukan dengan konfirmabilitas, dengan melinearkan hasil 

penelitian secara sistematis dengan berkesesuaian dengan apa yang ada 

dalam penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang objektif. 

                                                 
15

 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Depublish, 2018), h. 9. 
16

 Marinda Sari Sofiyana, dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan (Padang: Global 

Eksekutif Teknologi, 2022), h. 220. 
17

 Abdul Majid, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Makassar: Aksara Timur, 2017), h. 

112. 
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BAB IV 

Tradisi Mappaje’ Pada Masyarakat Desa Parenreng Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep 

A. Gambaran Umum Desa Parenreng Kabupaten Pangkep 

1. Letak Geografis Desa Parenreng 

Desa Parenreng berada di Kabupaten Pangkep secara lebih spesifik pada 

Kecamatan Segeri. Desa ini memiliki luas wilayah 9.48 Ha. dan dengan batas-

batas wiliayah: 

a. Timur berbatasan dengan Desa Bateng, 

b. Barat  berbatasan dengan Kelurahan Segeri 

c. Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru 

d. Selatan berbatasan dengan Desa Baring 

 Desa parenreng, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 100 M di atas 

permukaan laut. Desa ini memiliki suhu rata-rata 25- 35 ºC serta rata-rata curah hujan 

sekitar 1, 00 mm/tahun. Desa yang memiliki  pemanfaatan wilayah  tediri atas 

pemukiman, Perkebunan, Pertanian, Perkantoran, Perkuburan dan prasarana umum 

lainnya. Desa parenreng terdiri dari 4 dusun yaitu: 

a. Dusun Maccope 

b. Dusun Parintae 

c. Dusun Parenreng  

d. Dusun Lapie 

2. Keadaan Sosial 

 Kondisi sosial desa Parenreng berdasarkan data yang diperoleh antara lain 

mengenai jumlah penduduk, pendidikan mata pencarian dan agama yaitu: 
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a. Kependudukan 

1) Jumalah Penduduk : 3726 

2) Jumlah KK  : 1176 

b. Tingkat Pendidikan 

3) SD    : 293 

4) SLTP   : 291 

5) SLTA   : 230 

6) Diploma/Sarjana  : 55 

c. Mata Pencarian 

1) Petani   : 70% 

2) Peternak   : 8 % 

3) Pedagang   : 15% 

4) PNS   : 5% 

5) Lain-lain   : 2% 

d. Agama 

Islam    :100% 

 

 Desa Perenreng memiliki penduduk secara keseluruhan beragama Islam, 

pada keadaan sosial yang ada memiliki solidaritas yang tinggi dengan saling 

tolong menolong, gotong royong dan sebagainya. adapun masyarakat desa ini 

menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti saling menghargai, kesopanan serta 

masih mempertahankan taradisi dan budaya warisan leluhur yang telah 

berlangsung begitu lama hingga saat ini. 
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B. Tradisi Mappaje’di Desa Parenreng Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep 

 Secara umum masayarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai dan budaya sebagai warisan leluhur didalam kehidupan sosial 

masyarakat. rasa saling menghargai dan menghormati merupakan nilai yang 

tertanam dalam budaya masyarakat sebagai jati diri dalam hubungan individu 

dengan individu lainnya. Selain itu masih banyak tradisi-tradisi yang masih terus 

dipertahankan yang mengandung nilai-nilai sosial menyangkut sesama manusia, 

alam, serta penghargaan terhadap para pendahulu. 

 Pada masyarakat Bugis khususnya pada Desa Parenreng Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep, memegang teguh sebuah tradisi sebagai bentuk ritual yaitu 

tradisi Mappaje‟. meskipun secara historis tradisi ini adalah warisan leluhur atau 

pendahulu yang pada dasarnya merupakan hasil dari pola pikir dari kepercayaan-

kepercayaan pra-Islam akan tetapi tidak serta merta dihilangkan secara 

menyeluruh setelah Islam diterima sebagai agama yang dianut. 

Sabara dalam bukunya Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di 

Sulawesi Selatan bahwa Kepercayaan-kepercayaan pra-Islam bukan hanya 

terhadap sesuatu yang tidak nampak seperti roh ataupun dewa-dewa, akan tetapi 

mereka juga percaya adanya kekuatan pada benda dan alam ghaib. kepercayaan 

terhadap arwah nenek moyang dan alam gaib diwujudkan dalam bentuk  

pemujaan kepada benda-benda dan tempat-tempat tertentu salah satunya kuburan. 

Pemujaan terhadap benda-benda misalnya pemujaan terhadap batu naparak (batu 

datar), pohon kayu besar, gunung, sungai, dan possi butta. Pemujaan terhadap 

kuburan-kuburan yang dipahami memiliki sejarah tertentu.
1
 

Tradisi Mappaje‟ adalah salah satu bentuk warisan leluhur yang masih 

terkait dengan bentuk animisme, dan masih dilaksanakan oleh masyarakat yang 

                                                             
1
 Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, MIMIKRI 4, no 

1 (2015), h.6. 
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pada dasarnya telah menerima Islam, menurut Syarifuddin berdasarkan dari 

informasi masyarakat sebagai orang yang di anggap mengerti mengenai tradisi 

Mappaje‟ memberikan penjelasan bahwa, tradisi Mappaje‟ di Desa Parenreng, 

adalah bentuk dari kepercayaan orang terdahulu atau nenek moyang. Akan tetapi 

pada saat masuknya Islam, tidak serta merta langsung merubah atau melarang 

tradisi untuk dilakukan karena akan berdampak pada Islam sulit untuk di terima 

karena tradisi ini sangat di junjung tinggi.
2
 

 Islam yang bersifat rahmatan lil-„alamin  berlaku secara universal pada 

proses penyebarannya bersentuhan langsung dengan budaya lokal dikarenakan 

Islam datang pada masyarakat yang telah memiliki budaya atau tradisi.
3
 Oleh 

karenanya Islam tidak dapat serta merta menghapus budaya yang telah ada di 

masyarakat karena berdampak terhadap diterimanya Islam sebagai agama pada 

peroses penyebaran Islam. 

Berdasarkan teori-teori yang membahas mengenai bagaimana Islam dapat 

diterima pada masyarakat, Lebba Kadorre Pongsibanne dalam pendapatnya, 

bahwa Islam dapat di terima manakala tidak bertentangan dengan hukum adat. 

kemudian ia melanjutkan bahwa agama mudah untuk diterima dalam masyarakat 

apabila tidak menyelisihi dan memiliki persamaan dengan kebudayaan 

masyarakat. begitupun sebaliknya, agama dapat tertolak pada masyarakat apabila 

bertentangan dengan adat atau kebiasaan masyarakat. akan tetapi diterimanya 

agama dapat sangat mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu tanpa 

di sadari dengan sendirinya agar dapat merubah kebiasaan, adat dan kebudayaan 

suatu masyarakat.
4
 

                                                             
2
 Syarifuddin ( 51 Tahun ) Tokoh Agama, Wawancara, Desa Parenreng Kabupaten 

Pangkep 20 Juni 2022. 
3
 Ramlah Ningsi, Kedatangan Dan Perkembangan Islam Di Indonesia, Jurnal Forum 

Ilmiah, Volume 18 no. II (2021): h. 212. 
4
 Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (Banten: Mazhab Ciputat, 2013), 

h. 10. 
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Meskipun  menurut Lodewijk willem Cristian Vander Berg yang ditulis 

oleh Sofyan dan Kasim Yahiji, mengenai teori Receptio in Complexu bahwa bagi 

orang Islam, berlaku penuh hukum Islam sebab telah menerima Islam walupun 

terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalamnya.
5
setelah Islam di 

terima Islam berlaku secara menyeluruh akan tetapi dalam praktek 

pelaksanaannya terkadang masih terdapat tradisi dan budaya yang tidak di 

tinggalkan. 

Pada tradisi Mappaje‟ setelah masuknya Islam, telah terjadi 

kontekstualisasi ajaran Islam disebabkan masyarakat masih menjunjung tingggi 

tradisi yang ada sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai dalam perilaku dan 

kehidupan sosial masyarakat Desa Parenreng. Akulturasi Islam dan budaya 

tersebut membuat Islam mudah untuk diterima dan dipahami meskipun 

sebelumnya memiliki kepercayaan sendiri dalam bentuk animisme.
6
 

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Ompo salah satu orang yang 

biasa bertindak sebagi  guru baca Paje‟ mengatakan bahwa sebelum diterimanya 

Islam, tujuan utama dilakukannya tradisi Mappaje‟ yaitu ritual pemujaan dan 

persembahan kepada para dewa, leluhur, hal-hal gaib atau penunggu tempat 

tertentu (pohon, batu besar, gunung serta tempat-tempat yang dikeramatkan) 

dengan menyediakan makanan-makanan sebagai sesajian untuk mendapatkan 

keberuntungan dan menolak kesialan atau bahaya.
7
 

Menurut Syarifuddin, meskipun tradisi Mappaje‟ merupakan tradisi para 

leluhur sebelum masuknya Islam, akan tetapi tidak serta-merta dihapuskan oleh 

                                                             
5
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6
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ulama yang membawa ajaran Islam masuk pada masyarakat, hal itu dikarenakan 

tidak mudahnya merubah pandangan dan kepercayaan masyarakat sehingga para 

ulama pada waktu itu memperbolehkan pelaksanaan tradisi Mappaje‟ akan tetapi 

merubah pemikiran masyarakat yang sebelumnya makanan-makanan yang 

disajikan diperuntukkan kepada leluhur dirubah dalam bentuk sedekah dalam 

bentuk makanan yang pahalanya ditujukan untuk para leluhur yang telah 

meninggal.
8
  

Oleh karenanya pada tradisi Mappaje‟ telah di perhatikan oleh ulama 

terdahulu sehingga masih tetap dijalankan oleh masyarakat. namun telah 

mengadopsi nilai-nilai agama Islam dengan tidak lagi memuja dan menyembah 

kepada selain Allah, melainkan sebagai media komunikasi secara simbolik untuk 

mengenang dan menghargai leluhur pada saat akan melaksanakan sebuah acara 

atau pesta. sebagaimana menurut Hasan Masse Kepala dusun Parenreng, bahwa 

tradisi Mappaje‟ dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk mengingat atau 

mengenang leluhur ketika akan melaksanakan sebuah acara atau pesta.
9
 

Tradisi Mappaje‟ dilakukan dengan menyediakan makanan tertentu 

kemudian mengenang atau mengingat leluhur atau pendahulu yang telah 

meninggal sebagai simbol bahwa mereka masih dikenang dengan cara mendoakan 

keselamatan leluhur dan juga berdoa untuk keselamatan diri mereka dengan 

mengharapkan kelancaran sebuah pesta yang akan dilaksanakan. 

Sebagaimana menurut Ompo guru pa‟baca Paje‟ mengenai tradisi 

Mappaje‟ yang dilakukan oleh masyarakat desa parenreng bahwa: 
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“tradisi Mappaje‟ dilakukan untuk mengenang leluhur dengan mendoakan 

keselamatan untuk para leluhur, selain itu juga mendoakan keselamatan 

untuk diri mereka sendiri dan kelancaran sebuah pesta yang akan 

dilakukan.
10

 

Berdasarkan dari hasil wawancara, bahwa makna yang terkandung 

didalam tradisi Mappaje‟ terdapat beberapa hal yaitu: 

1. Sebagai simbol mengenang leluhur atau orangtua 

Tradisi Mappaje‟ ini, sebagai simbol untuk mengenang leluhur dengan 

makna penghargaan terhadap orang tua yang telah meninggal sebagai tanda 

bahwa mereka masih mengingat orang tua atau para leluhur pada saat memperoleh 

sesuatu yang baik seperti pernikahan. Dengan bentuk berdoa untuk keselamatan 

orang tua yang telah meninggal. 

2. Memperoleh keselamatan 

Pada pelaksanaan tradisi ini juga mengandung pengharapan kepada diri 

mereka sendiri untuk memperoleh keselamatan. Dengan mendoakan kebaikan 

untuk diri mereka sendiri dan terhindar dari musibah. Hal ini berkenaan dengan 

tujuan tradisi Mappaje‟ yaitu untuk memperoleh keselamatan dan kelancaran 

acara yang akan mereka laksanakan. 

Menurut Hasan Masse bahwa tradisi Mappaje‟ itu diyakini oleh 

masyarakat dilakukan untuk memperoleh keselamatan dan terhindar dari mara 

bahaya serta kelancaran atas acara yang akan mereka laksanakan.
11

 

3. Mempererat kekerabatan 

 Tradisi Mappaje‟ merupakan salah satu media dalam mempererat 

hubungan didalam masyarakat. pada pelaksanaan tradisi ini setelah ritul doa yang 

dilakukan oleh Guru Pa‟baca Paje‟ orang-orang yang hadir pada pelaksanaan 
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tradisi ini seperti keluarga dekat, dan para tetangga dipersilahkan untuk memakan 

makanan-makanan yang ada. 

 Menurut Ramlah, salah satu masyarakat Desa Parenreng bahwa ketika 

Guru pa‟baca peje‟ telah selesai membacakan doa-doa, maka makanan telah 

dapat dikonsumsi bersama bahkan jika makanan diaggap cukup banyak, biasanya 

akan dibagikan kepada tetangga.
12

 

untuk menggambarkan lebih jelas mengenai tradisi Mappaje‟ sebagai 

sebuah ritual mengenang leluhur dengan penyajian makanan-makanan maka 

berdasarkan dari hasil penelitian yang ditemukan dalam tradisi ini baik prosesi 

maupun instrumen-instrumen yang digunakan sebagai berikut: 

1. Prosesi Tradisi Mappaje‟  

Pada pelaksanaan tradisi ini, sebuah keluarga yang akan melaksanaan 

sebuah acara atau pesta, menyediakan makanan-makanan khusus kemudian 

disusun diatas nampan (kappara‟) dengan jumlah tertentu sesuai dengan jumlah 

leluhur yang akan di doakan oleh keluarga yang mengadakan tradisi ini. 

 Menurut Syamsuriani Kepala Desa Parenreng bahwa, makanan yang 

disusun diatas nampan (kappara‟) diharuskan terdiri dari dua belas macam olahan 

bahan makanan. sedangkan jumlah nampan (kappara‟) yang disediakan bervariasi 

sesuai dengan berapa leluhur yang akan didoakan.
13

 

 Sedangkan menurut Sitti salah satu masyarakat sebagai orang yang 

melaksanakan tradisi Mappaje‟ mengatakan bahwa jumlah nampan yang 

disediakan paling sedikit  enam nampan karena menghususkan satu nampan pada 

satu nama orang yang dikenang, seperti Nabi Muhammad, orang tua yang telah 

meninggal yaitu orang tua suami dan  istri, dan juga kepada posi‟bola, atau tiang 
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tengah rumah, bahkan biasanya ada yang menkhusukan kepada punna wanua atau 

penguasa kampung.
14

 

Pada pelaksanaan tradisi ini, berdasarkan dari hasil wawancara terdapat 

beberapa proses sebagai berikut: 

a. Peroses persiapan pengolahan bahan makanan-makanan khas yang di 

haruskan ada pada tradisi ini, serta bahan-bahan seperti piring kecil (penne 

Paje‟) yang telah dilapisi daun pisang, hingga menyusun makanan-makanan di 

atas nampan. 

b. Pelaksanaan ritual Mappaje‟ setelah keseluruhan bahan-bahan telah di 

sediakan dan di susun sedemikian rupa, biasanya tuan rumah membagi 

nampan-nampan yang ada sesuai dengan peruntukan sebuah nampan. 

misalnya, ada nampan khusus yang di tujukan untuk penjaga rumah, di 

letakkan pada tiang tengah rumah (Possi‟ bola), kemudian beberapa nampan 

yang lainnya di letakkan bersama di dalam rumah sesuai keinginan pemilik 

rumah biasanya pada ruang tamu, ruang keluarga atau tempat yang 

memungkinkan orang-orang yang hadir duduk bersama. 

c. Kemudian bacaan-bacaan dan doa-doa yang di lakukan oleh guru baca paje‟  

seperti bacaan-bacaan al-Qur’an, dan shalawat, dan doa-doa. 

d. Sebagai proses akhir, guru baca paje‟ mendoakan satu persatu setiap nampan 

yang ada dengan mendoakan khusus kepada nama-nama orang tua atau para 

leluhur yang di tujukan oleh pemilik rumah sebagaimana menurut Muriati: 

“narekko mabbaca paje‟ ki‟ i pasadiai kapparasininna enneng, seppulo 

dua, ibaca ku gurue seddi seddie kappara, nasaba ma‟ dupa-rupang elo‟ 

i kirinngeng ta‟ seddie kappara. tergantung pa‟ biasana to matoanna 

riolo” 
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Artinya: 

“setiap nampan yang disediakan baik berjumlah 6 hingga 12 nampan, di 

doakan atau di baca satu- persatu. dikarenakan setiap 1 nampan itu 

ditujukan untuk satu orang atau satu leluhur sesuai kebiasaan keluarga 

masing-masing.
15

 

e. Setelah keseluruhan nampan telah di doakan, oleh guru baca paje‟, orang-

orang yang hadir seperti keluarga inti, kerabat dan tetangga, memakan 

bersama makanan-makanan yang ada di atas nampan-nampan yang telah di 

sediakan.
16

 

2. Instrumen 

Dalam setiap tradisi, ada beberapa bahan ataupun alat yang digunakan 

untuk mendukung atau menunjang berjalannya sebuah tradisi yang akan 

dilakukan. Pada tradisi Mappaje‟ terdapat beberapa hal yang harus di sediakan 

atau di persiapkan untuk ritual mengenang leluhur. 

Menurut Hasan Masse, bahwa: 

“ narekko mappaje ki‟ mappassadiaki kappara siaga-siaga elo riareang 

attau riolota‟ nasaba‟ de‟ na pada-pada maneng nakko mappajei tawwe. 

engkato tau mabberre enneng, engkato seppulo dua, na biasato‟ engka 

abberre duappulo. Siaga-siaga biasana tomatoanna rioloe. Narekko 

rilalenna kappara e parellu seppulo dua pakkanreanna maddupa rupang.
17

 

Artinya: 

“ pada saat Mappaje‟ harus menyediakan beberapa nampan yang 

jumlahnya sesuai dengan berapa leluhur yang akan di tujukan karena tidak 

semua keluarga menyediakan nampan yang sama jumlahnya ketika 

Mappaje‟. ada orang menyediakan 6 nampan, ada juga dua belas bahkan 

ada orang atau keluarga yang menyediakan 20 nampan tergantung 

kemampuan atau kebiasaan orang tuanya dahulu. di atas setiap nampan 

harus tersedia 12 macam makanan yang berbeda-beda.” 
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Adapun makanan-makanan yang harus ada dalam tradisi ini yaitu: 

a. Udang 

b. Kepiting 

c. Tumpi-tumpi
18

harus terdiri dari 3 macan bentuk olahan yaitu berbentuk 

segitiga, lonjong (memanjang), serta berbentuk bulat. 

d. Lawak Utti batu
19

 

Selain jenis-jenis makanan yang harus ada, seperti yang telah disebutkan, 

yang tidak kalah pentingnya juga, mengharuskan adanya dau pisang. daun pisang 

ini berguna sebagai alat untuk membungkus nasi dan juga sebagai pelapis 

keseluruhan makanan ketika di suguhkan di atas piring kecil atau Penne Paje‟. 

Sebagaimana menurut Yugi salah satu masyarakat desa Parenreng : 

“Narekko deppa i taroi pakkanreang parellu I taroi daung utti ri ase‟na 

penne biccu (penne paje‟) mappaje‟ de‟na sah narekko de‟ rilpiki daung 

utti” 

Artinya: 

 “sebelum makanan disajikan harus beralaskan daun pisang sebelum 

diletakkan diatas piring kecil tradisi Mappaje‟ tidak sah jika tidak dilapisi 

daun pisang.
20

 

 Merut Muriati salah satu warga, setiap nampan yang disediakan di doakan 

atau di baca satu-persatu sesuai kehendak pemilik rumah atau orang yang 

melakukan ritual Mappaje‟ dikarenakan setiap 1 nampan itu ditujukan untuk satu 

orang atau satu leluhur atau orang tua.
21

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka beberapa hal yang harus disiapkan 

dalam tradisi Mappaje‟ yaitu: 
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a. 12 jenis makanan yang telah diolah  

b. Penne Paje’(piring Kecil) 

c. Kappara (nampan) 

d. Daun Pisang 

e. Nasi yang di bungkus dengan daun pisang 

f. Gelas dan mangkuk wadah cuci tangan 

g. Dupa-dupa 

h. Guru Baca Paje‟
22

 

i. Bacaan-bacaan atau doa-doa yang di bacakan oleh guru pabaca paje‟ 

 Instrumen-instrumen inilah yang menjadi media untuk pelaksanaan tradisi 

Mappaje‟ yang terdiri dari makana-makanan yang diolah khusus, serta alat-alat 

yang digunakan dan yang paling utama dalam pelaksanaan-pelaksanaan tradisi ini 

adalah guru baca paje‟ yaitu orang yang di tunjuk untuk membacakan doa-doa 

dalam Mappaje‟. 

 Setelah segala sesuatu telah di siapkan, maka yang paling penting dalam 

tradisi Mappaje‟ adalah bacaan-bacaan dan doa yang dilakukan oleh (Pa‟baca 

Paje‟) biasanya yang di tunjuk untuk melakukan ini adalah orang yang dianggap 

mengetahiu, dan di percanya oleh masyarakat untuk melakukannya. bacaan-

bacaan dan doa-doa yang di baca yaitu:
23

 

a. Membaca surah al-Fatihah 

b. Sholawat  

c. Membaca surah al-Ikhlas sebanyak tiga kali 

d. Membaca Surah al-Falaq  

e. Membaca surah al-Baqarah ayat 1-5 
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f. Kemudian sholawat 

g. Membaca doa-doa keselamatan salah satunya seperti pada QS al-Baqarah: 

2/201: 

خِشَحِ حَضََْخً  فِٚ الْْٰ َّٗ ّْٞبَ حَضَْخًَ  قِْبَ ػَزاَةَ اىَّْبسِ  سَثََّْبٓ اٰرِْبَ فِٚ اىذُّ َّٗ 

 Terjemahnya: 

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 

serta lindungilah kami dari azab neraka.”
24

 

h. Di tutup dengan mendoakan orang yang telah meninggal 

“ Ya Allah berikanah kebaikan dan ampunilah dosa-dosa (orang yang 

telah meninggal)
25

 

 Tradisi Mappaje‟ pada dasarnya merupakan ritual doa keselamatan untuk 

leluhur atau orang tua yang meninggal dengan menyediakan nampan-nampan 

sebagai simbol penghargaan terhadap setiap leluhur atau orang tua yang 

meninggal. Nampan-nampan yang disediakan dikhususkan pada satu nama leluhur 

atau orang tua. 

Menurut Syarifuddin bahwa maksud dari menyediakan satu nampan 

kepada satu leluhur disini adalah bukan untuk memberi makan leluhur melainkan 

setiap nampan yang berisi makanan menjadi pahala sedekah ketika dikonsumsi 

oleh orang lain dengan niat pahalanya diperuntukkan untuk orang tua atau 

leluhur.
26

 

Tradisi Mappaje‟ yang merupakan ritual untuk mengenang leluhur setelah 

masuknya Islam, terdapat kontekstualisasi nilai-nilai Islam dengan budaya yang 

ada salah satunya mengenai orang-orang yang dikenang dalam tradisi ini 
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mengutamakan untuk mengenang Rasulullah yang merupakan panutan utama 

dalam kehidupan umat Islam. adapun beberapa orang yang dikenang pada tradisi 

ini yaitu: 

a. Nabi Muhammad 

Menurut Ompo guru pa‟baca paje‟, pada saat memulai tradisi Mappaje’ 

orang yang paling pertama dikenang adalah nabi Muhammad saw. hal ini terjadi 

setelah orang tua dulu telah memeluk agama Islam yang sebenarnya oleh ulama 

dahulu dilakukan dengan mengutamakan untuk mengingat nabi Muhammad yang 

menjadi penghulu bagi umat Islam.
27

 

b. Keluarga yang telah meninggal 

Tradisi Mappaje‟ sebagai ritual penghormatan kepada para leluhur dalam 

bentuk penyajian makanan ini juga ditujukan kepada keluarga yang telah 

meninggal atau para leluhur yang telah mendahului mereka yang mereka kenal 

muai dari yang terdekat ayah dan ibu apabila telah meninggal nenek hingga para 

leluhur. 

c. Kepada Punna wanua (Penjaga Kampung) 

Punna wanua atau pemilik kampung dalam pemberian makanan juga 

dianggap oleh masyarakat menjadi salah satu yang penting dimana mereka 

beranggapan bahwa sebelum mereka bermukim di desa parenreng sudah ada 

mahluk gaib yang hidup dan berkuasa menjaga kampung mereka. Menurut 

Muriati, bahwa salah satu yang ditujukan dalam tradisi Mappaje‟ yaitu pemilik 

kampung atau punna wanua yang meruppakan penjaga kampung yang ditempati 

saat ini.
28
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Sedangkan menurut Syarifuddin, yang dimaksud dengan Punna wanua 

atau pemilik kampung sebenarnya sebagai pemangku adat atau pemerintah 

setempat seperti kepala desa sebagai orang yang bertanggung jawab dan mengatur 

desa, sebagai sosok yang dihormati untuk hadir dan turut andil ketika masyarakat 

melakukan sebuah acara atau pesta.
29

 

d. Posi‟ Bola (tiang tengah rumah) 

Penataan nampan-nampan yang berisikan makanan, dalam tradisi Mappje‟ 

ini, juga mengkhususkan satu nampan pada tiang tengah rumah (Posi‟ bola) 

dimana bagi masyarakat posi‟ bola adalah unsur terpenting pada rumah sebagai 

penopang utama. Menurut Ompo bahwa makanan yang diletakkan pada tiang 

tengah rumah sebagai simbol pengharapan untuk kebaikan rumah yang mereka 

tempati.
30

  

C. Alasan Masyarakat Melakukan Tradisi Mappaje’ di Desa Parenreng 

Kabupaten Pangkep 

 Islam merupakan ajaran yang mengandung nilai sebagai fenomena sosial 

sehingga dapat mempengaruhi realita sosial yang ada dalam sebuah masyarakat 

yang menganutnya sehingga dapat membentuk pola perilaku masyarakat dalam 

kehidupan sosial. Meskipun tidak dapat di pungkiri menurut Irwan Abdullah 

bahwa: untuk mempelajari kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari adat 

istiadat, kebiasaan, dan keyakinan keseluruhan hal terebut menyatu dalam diri 

masyarakat di mana melangsungkan kehidupannya.
31

 

suatu budaya atau tradisi yang telah berlangsung begitu lama tidak serta 

merta hilang atau terlupakan setelah masuknya Islam meskipun sebuah tradisi 
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tersebut berasal dari kepercayaan sebelum datangnya Islam akan tetapi ada 

berbagai tradisi yang dilakukan dengan menambahkan atau mengadopsi nilai 

dalam Islam.  

Tradisi Mappaje‟ pada masyarakat desa Parenreng yang merupakan tradisi 

terdahulu yang sampai saat ini dilakukan oleh masyarakat Islam tentunya 

memiliki alasan-alasan dalam prakteknya hingga saat ini. berikut adalah alasan-

alasan masyarakat masih terus mempertahankan tradisi Mappaje‟ dari berdasarkan 

wawancara bersama beberapa informan sebagai berikut: 

Hasan Masse menjelaskan bahwa alasan masyarakat melakukan tradisi 

Mappaje‟ ketika melakukan acara yaitu mereka meyakini bahwa tradisi ini dapat 

memberikan rasa aman dan untuk kelancaran acara yang akan mereka laksanakan 

sebaliknya ada rasa takut akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi 

kepada keluarga mereka jika tidak melaksanakan Mappaje‟ ketika mereka 

mengadakan acara seperti contohnya acara pernikahan ditakutkan akan terjadi hal-

hal negatif pada keluarga maupun pengantin seperti sakit dan sebagainya.
32

 

Sedangkan menurut Hasna sebagai pelaku tradisi Mappaje‟, mengatakan 

bahwa tidak semua masyarakat paham mengenai Mappaje‟ akan tetapi kami 

mengikuti kebiasaan orang tua. selain itu tradisi merupakan hal yang baik karena 

memberi makan kepada keluarga dan tetangga yang hadir dan mendoakan orang 

tua.
33

 

 Pada umumnya para informan memberikan keterangan mengenai alasan 

melakukan tradisi Mappaje‟ di anggap sesuatu yang baik. Selain itu ada juga 

informan yang memberikan keterangan bahwa melakukan tradisi Mappaje‟ adalah 

                                                             
32

 Hasan Masse (52 Tahun) Kepala Dusun, Wawancara, Desa Parenreng Kabupaten 

Pangkep 21 Juni 2022. 
33

 Hasna (41Tahun) Pelaku Tradisi. Wawancara, Desa Parenreng Kabupaten Pangkep 23 

Juni 2022. 
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sebuah keharusan apabila akan melakukan sebuah acara-acara atau pesta. hal itu 

dilakukan untuk menolak bala atau musibah. 

 Sebagaimana menurut Makmur, salah satu Imam di Desa Parenreng, 

mengenai alasan masayarakat bahwa: 

“namuro matappe i tawwe ku puang lataala ma‟bere kuasa tapi tette muto 

i mega tau na tepperri toi mappaje‟ i. nasaba‟ ko de‟na pagau i mappaje‟e 

matau i nakenna bala, pappada pura ni mappagau botting ataugah acara 

lainnge na engka tau malasa natapperi eauwe nasaba de‟na mappaje”
34

 

Artinya: 

“Meskipun masyarakat mempercayai bahwa Allah swt. yang memiliki 

kuasa akan tetapi yang terjadi masih banyak masyarakat menganggap 

bahwa ketika tidak melakukan tradisi Mappaje‟ akan terjadi musibah 

misalnya ketika acara pengantin atau acara-acara lain telah selesai 

dilakukan, lalu ada anggota keluarga yang sakit mereka percaya bahwa 

hal itu karena tidak melakukan tradisi Mappaje‟. 

Masyarakat sangat meyakini bahwa tradisi Mappaje‟ dilakukan untuk 

menolak bala seperti ada keluarga yang sakit pada saat acara digelar ataupun 

setelah acara dilakukan. Sebagaimana menurut Bulan, salah satu informan 

menjelaskan bahwa Mappaje‟ ini dilakukan untuk menolak hal-hal negatif yang 

terjadi pada keluarga yang akan melaksanakan acara seperti sakit atau gangguan-

gangguan makhluk halus seperti kesurupan dan hal-hal negatif lainnya.
35

 

 Sedangkan menurut Syamsuriani kepala Desa Parenreng bahwa 

sebenarnya masyarakat terlalu meyakini bahwa ketika tidak melakukan tradisi 

akan terjadi hal yang buruk sehingga ketika ada anggota keluarga yang sakit 

mereka beranggapan sakit itu karena tidak Mappaje‟ atau bahkan walaupun 

melaksanakan tradisi ini lalu ada keluarga yang sakit atau ada gangguan makhluk 

halus dianggap karena ada yang kurang pada tradisi itu.
36
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 Makmur (58 Tahun) Imam Masjid, Wawancara, Desa Parenreng Kabupaten Pangkep 

22 Juni 2022. 
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 Bulan (42 Tahun) Masyarakat, Wawancara, Desa Parenreng Kabupaten Pangkep 21 

Juni 2022. 
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 Sedangkan alasan-alasan dalam pelaksanaan tradisi Mappaje‟ mengenai 

makanan yang diharuskan serta pengkhususan satu nampan makanan untuk satu 

nama leluhur menurut berbagai keterangan informan: 

1. makanan khusus 

 Dalam setiap tradisi dan ritual yang ada dalam masyarakat Bugis-

Makassar sangat beraneka ragam dan sangat erat dengan simbol-simbol yang 

mengandung makna bagi pelaku tradisi atau ritual. Pada tradisi Mappaje‟ 

meskipun telah terjadi akulturasi Islam dengan budaya, akan tetapi simbol simbol 

ataupun media yang ada didalam tradisi ini masih dipertahankan. 

 Pada tradisi Mappaje‟ terdapat jenis-jenis makanan khusus yang harus ada 

diantara makanan-makanan yang lainnya seperti udang, kepiting, tumpi-tumpi, 

serta lawak utti batu ini merupakan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat 

dalam ritual mengenang leluhur.  

 Menurut Syarifuddin, bahwa sebenarnya jenis makanan yang diharuskan 

itu adalah makanan yang dianggap mewah dan baik oleh orang tua dahulu 

sehingga pada saat itu sebagaimana keyakinan terdahulu untuk melakukan 

pemujaan terhadap dewa-dewa, dan roh-roh leluhur harus menyediakan makanan-

makanan yang terbaik
37

 

 Pada konteks masyarakat saat ini, jenis-jenis makanan tersebut memang 

dianggap baik dan disukai, sedangkan pada aspek ekonomi makanan-makanan ini 

dianggap mewah sehingga menjadi sarana terbaik dalam hubungan interaksi sosial 

masyarakat ketika melakukan tradisi Mappaje‟ dengan makan bersama selain itu 

makanan-makanan ini mudah untuk diperoleh oleh masyarakat. 
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2. Satu nampan (kappara‟) dikhususkan pada satu nama leluhur 

Menurut Syamsuriani Kepala Desa Parenreng, tradisi Mappaje‟ mirip 

dengan Mabbaca
38

 yaitu sebuah keluarga menyediakan makanan-makanan untuk 

dimakan bersama kemudian mendoakan orang tua yang telah meninggal akan 

tetapi tradisi Mappaje‟ mengkhususkan berapa jumlah makanan yang di sediakan, 

dan mengkhususkan satu nampan untuk satu orang leluhur.
39

 

Pengkhususan satu nampan makanan kepada satu nama ini biasanya 

dilakukan masyarakat dengan menulis nama orang yang dituju dan diletakkan 

pada setiap nampan untuk mengingatkan guru baca paje‟ siapa yang akan di 

doakan. Sehingga dapat dilihat bahwa hal itu sebagai pengingat kepada guru 

pa‟baca paje‟ agar tidak lupa dan mengetahui nama orang yang akan didoakan. 

Berdasarkan dari beberapa pandangan masyarakat mengenai tradisi 

Mappaje‟ sebagai media untuk memohon keselamatan dengan mendoakan orang 

tua atau leluhur dan keselamatan diri mereka sendiri agar terhindar dari hal-hal 

negatif dan juga sebagai media dalam interaksi sosial yang dapat memperkuat 

hubungan sosial masyarakat. 

1. Untuk mendoakan leluhur atau orang tua 

 Tradisi Mappaje‟ dilakukan oleh masyarakat Desa Parenreng untuk 

mengenang para leluhur dengan bentuk mendoakan para leluhur  mereka termasuk 

orang tua yang telah meninggal. menurut Syarifuddin, bahwa, salah satu tujuan 

dalam tradisi Mappaje‟ adalah untuk mendoakan para leluhur atau orang tua.
40
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 Istilah  Mabbaca adalah tradisi Masyarakat Bugis-Makassar dengan membacakan doa 

dengan penyajian makanan-makanan dalam bentuk kesyukuran atas peristiwa tertentu. 
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 Pada pelaksanaan tradisi Mappaje‟, masyarakat mendoakan para leluhur 

atau orang tua yang telah meninggal. Agar mereka memperoleh kebaikan, serta 

makanan yang ada, adalah bentuk sedekah kepada keluarga atau tetangga dengan 

memberi makanan dan pahalanya di tujukan untuk leluhur atau orang tua. 

2. Memperoleh Keselamatan dan ketenangan batin 

 Tujuan masyarakat melakukan tradisi Mappaje‟ salah satunya juga untuk 

memperoleh keselamatan dalam melaksanakan acara atau sebuah pesta. Pada 

alasan-alasan masyarakat, mereka meyakini bahwa mereka harus melakukan 

Mappaje‟ ketika melakukan sebuah acara atau pesta karena mempercayai bahwa 

ketika tidak menjalankan tradisi ini akan terjadi musibah bagi keluarga mereka 

sehingga mereka harus melakukannya untuk memperoleh keselamatan dan demi 

kelancaran acara atau pesta yang dilakukan. 

3. Mempererat hubungan masyarakat 

 Pada pelaksanaan tradisi Mappaje‟ ini, dapat di lihat sebagai sebuah media 

untuk menjaga hubungan baik di dalam masyarakat, dengan  memberi makan 

kepada keluarga, kerabat, serta para tetangga yang hadir pada saat Mappaje‟ 

dilakukan. Setelah makanan-makanan yang di siapkan telah dibacakan doa-doa 

oleh guru baca paje‟ maka orang-orang yang hadir di persilahkan untuk 

memakannya.  

D.  Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappaje’ di Desa Parenreng 

Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep 

 Tradisi Mappaje‟ sebagai warisan budaya yang ada pada desa Parenreng 

Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep ini, merupakan tradisi yang merupakan 

hasil dari pola pikir atau perilaku yang disepakati oleh masyarakat sebelum 

datangnya Islam. meski demikian setelah masuknya Islam hal ini telah 

diperhatikan oleh ulama terdahulu yang membawa Islam meskipun tidak serta-
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merta dihapuskan akan tetapi terjadi kontekstualisasi antara budaya atau tradisi 

yang telah ada dengan nilai-nilai Islam. sehingga pada tradisi ini budaya dan nilai-

nilai Islam sangat berkaitan. 

 Sebagaimana pada tradisi Mappaje‟ ini, bahkan dalam setiap tindakan 

sekalipun tidak terlepas dari pentingnya persoalan niat sebagai awal dari sebuah 

tindakan atau perilaku terutama dalam persoalan yang menyangkut tradisi yang 

ditujukan untuk mengharapkan keselamatan ini, maka niat adalah sebagai tolak 

ukur utama. 

 Sebagaimana Hadis Rasulullah saw : 

، قبَهَ: حَذَّثََْب ٝحََْٞٚ  ُُ ْٞشِ، قبَهَ: حَذَّثََْب صُفَْٞب ثَ ُِ اىزُّ ِ ثْ ُّٛ ػَجْذُ اللََّّ ْٞذِ ََ حَذَّثََْب اىحُ

ُِ صَؼِٞذٍ  غَ ثْ َِ ، أََُّّٔ صَ ُّٜ َِ ْٞ ٌَ اىزَّ ٞ ِٕ ُِ إِثْشَا ذُ ثْ ََّ حَ ٍُ ، قَبهَ: أخَْجشََِّٜ  ُّٛ ّْصَبسِ الأَ

 ُْْٔ ُ ػَ َٜ اللََّّ َِ اىخَطَّبةِ سَضِ شَ ثْ ََ ؼْذُ ػُ َِ ، َٝقُ٘هُ: صَ َّٜ ْٞثِ قَّبصٍ اىيَّ َٗ  َِ خَ ثْ ََ ػَيْقَ

ِ صَيَّٚ اللهُ  ؼْذُ سَصُ٘هَ اللََّّ َِ ْْجشَِ قبَهَ: صَ َِ ٌَ ٝقَُ٘هُ: ػَيَٚ اى صَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ب »ػَيَ ََ إَِّّ

ّْٞبَ  جْشَرُُٔ إىَِٚ دُ ِٕ ِْ مَبّذَْ  ََ ٙ، فَ َ٘ ب َّ ٍَ شِئٍ  ٍْ ب ىِنُوِّ ا ََ إَِّّ َٗ بهُ ثبِىَِّّْٞبدِ،  ََ الأػَْ

 ِٔ ْٞ َٕبجَشَ إىَِ ب  ٍَ جْشَرُُٔ إِىَٚ  ِٖ ب، فَ َٖ ْْنِحُ شَأحٍَ َٝ ٍْ ْٗ إِىَٚ ا ب، أَ َٖ سٗآ « ٝصُِٞجُ

41اىجخبسٛ
 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami al Humaidi Abdullah bin az Zubair dia 

berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al Anshari berkata, telah 

mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia 

pernah mendengar Alqamah bin Waqash al Laitsi berkata; saya pernah 

mendengar Umar bin al-Khaththab diatas mimbar berkata; saya 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua 

perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang 

(tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia 

yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin 

dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan" 

                                                             
 41

 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih Bukhari, Juz.1 (Cet.I; 

t.tp: Dar Tauq an-Najah, 1422H), h. 6. 
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Hadis ini berkenaan dengan adanya pertanyaan dari salah seorang sahabat 

mengenai peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang kemudian 

di ikuti oleh para sahabat. Dalam hijrah itu ada salah seorang laki-laki turut juga 

hijrah akan tetapi niatnya bukan untuk menegakkan kalimat Allah melainkan 

hendak menikahi wanita, karena wanita yang ia sukai turut berhijrah ke Madinah, 

ketika ditanyakan kepada Rasulullah tentang hijrah seperti itu apakah diterima 

Allah atau tidak, maka Rasulullah menjawabnya seperti pada hadis diatas.
42

 

 Hal ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar berdasarkan pada 

niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. 

Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda 

dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia semata, 

seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu 

hijrah, ada yang berhijrah karena Allah da nada yang berhijrah karena lebih 

condong kepada dunia.
43

 

Niat adalah pokok dan landasan dari sebuah amalia merupakan barometer 

penerimaan amal menurut Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima 

sebuah amal kecuali pelakunya mengiklaskan niatnya semata-mata karena Allah, 

hanya menghendaki karunia Allah.
44

oleh karenanya dalam melaksanakan segala 

sesuatu harus benar-benar murni mengharap kepada Allah. 

Sebagaimana pada tradisi Mappaje‟ ini dalam pelaksanaannya terdapat 

doa-doa untuk memperoleh atau mengharapkan keselamatan yang perlu 

diperhatikan adalah persoalan niat karena doa dalam Islam adalah bagian daripada 
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Ibadah. Pada tradisi Mappaje‟ yang diadakan oleh sebuah keluarga yang akan 

melakukan atau mengadakan sebuah acara atau pesta, tidak lain adalah untuk 

memperoleh atau meminta keselamatan hanya kepada Allah. 

Adapun pada budaya masyarakat yang masih dipertahankan hingga saat ini 

dengan dengan melakukan tradisi ini sebagai media untuk berdoa semata karena 

Allah dengan tujuan memperoleh keselamatan dan kelancaran acara atau pesta 

yang akan digelar. Sedangkan dalam tradisi ini menghadirkan makanan-makanan 

diatas nampan untuk kemudian disajikan dan dikonsumsi bersama-sama. Adapun 

berdasarkan nilai-nilai atau makna-makna yang terkandung dalam tradisi ini ada 

beberapa hal yang dapat ditinjau dari nilai-nilai Islam sebagai berikut: 

Dalam pandangan masyarakat Desa Parenreng mengenai alasan mereka 

masih mempertahankan tradisi tersebut karena menganngap bahwa pada tradisi ini 

sebagai jalan untuk bersedekah dengan mengharap bahwa pahala dari makanan-

makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang yang hadir, pahalanya diperuntukkan 

kepada orang tua atau leluhur yang telah wafat. 

 Dalam Islam, sedekah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dan 

telah banyak tuntunannya karena Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam sangat 

memperhatikan hubungan baik antara mahluk sosial. Memberi makan orang lain 

adalah merupakan perbuatan baik dimana dalam Islam memerintahkan untuk 

berbuat baik sebagaimana QS al-Nisa/4: 36: 

ِِ اِحْضَبّبً ْٝ اىِذَ َ٘ ثبِىْ َّٗ ْٞـًٔب  ٖٔ شَ ا ثِ ْ٘ لَْ رشُْشِمُ َٗ  َ اػْجذُُٗا اللَّه ثزِِٙ اىْقشُْثٰٚ  َٗ َّٗ

بحِتِ  اىصَّ َٗ اىْجَبسِ اىْجُْتُِ  َٗ اىْجَبسِ رِٙ اىْقشُْثٰٚ  َٗ  ِِ ْٞ ضٰنِ ََ اىْ َٗ  ٚ َٰ اىَْٞزٰ َٗ

 َُ ِْ مَب ٍَ َ لَْ ٝحُِتُّ  َُّ اللَّه ٌْ ۗ اِ بّنُُ ََ ْٝ ينََذْ اَ ٍَ ب  ٍَ َٗ ْٞوِِۙ  جِ ِِ اىضَّ اثْ َٗ تِ  ْْْۢ ثِبىْجَ

سًاِۙ  ْ٘ خْزبَلًْ فَخُ ٍُ 

Terjemahnya: 
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan 

sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, 
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anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 

teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat 

membanggakan diri.”
45

 

 Syaikh Abu-Bakar al-Jazairi yang merupakan seorang pengajar tafsir di 

masjid Nabawi menjelaskan dalam kitab tafsir beliau Aisarut Tafasir bahwa dekat 

dan jauh disini ada yang mengartikan dengan tempat, adapula yang mengartikan 

dengan hubungan kekerabatan. Yakni tetangga dekat maksudnya tetangga yang 

memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan maksud tetangga jauh adalah 

tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tetangga yang memiliki 

hubungan kekerabatan memiliki dua hak, hak tetangga dan hak sebagai kerabat. 

Oleh karenanya, tetangga tersebut berhak mendapatkan haknya sebagai tetangga 

dan berhak diberlakukan secara Ishsan yang ukurannya sesuai urf (kebiasaan yang 

berlaku) demikian juga tetangga yang jauh, yakni yang tidak memiliki hubungan 

kekerabatan pun maka haknya pun semakin besar. Selaku tetangganya hendaknya 

ia tidak lupa memberi hadiah, sedekah, mengundang, bertuturkata serta bersikap  

baik dan tidak menyakitinya.
46

 

 Dengan demikian sangat dianjurkan dalam Islam untuk berbuat baik 

kepada sesama makhluk hidup. Adapun bentuk berbuat baik kepada orang lain 

salah satunya memberi atau berbagi makanan atau sesuai dengan apa yang 

dipandang baik. Dalam tradisi ini mengkhususkan makanan yang disediakan baik 

jenis olahan dan jumlahnya itu berkenaan dengan urf atau kebiasaan masyarakat 

yang memandang hal itu baik dan dapat dilakukan selama tidak menggunakan 

makanan atau bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam seperti makanan 

yang haram atau minuman yang memabukkan. 
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 Adapun dalam tradisi ini mengkhususkan nampan kepada satu nama 

menurut Syarifuddin, bahwa dalam tradisi ini mengkhususkan satu nampan 

kepada satu nama maksudnya adalah bahwa makanan-makanan pada setiap 

nampan itu diniatkan bahwa pahalanya ketika makanan diatas nampan itu 

dikonsumsi diperuntukkan atau dikhususkan pada orangtua.
47

oleh karenanya, itu 

berkaitan dengan bersedekah untuk orang yang meninggal sebenarnya telah ada 

tununannya dari Nabi saw sebagaimana dalam sebuah hadis: 

 

 َُّ ٌَ: إِ صَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ َّٚ اللهُ ػَيَ ِ صَي ّٜ َُّ سَجُلاً قَبهَ ىِيَّْجِ ب: أَ َٖ ْْ َٜ اللهُ ػَ ِْ ػَبئِشَخَ سَضِ ػَ

 ُْ ب أجَْشٌ إِ َٖ وْ ىَ َٖ ذْ رصََذَّقذَْ، فَ ََ ْ٘ رنََيَّ ب ىَ َٖ أظَُُّْ َٗ ب،  َٖ ٜ افْزيََزذَْ ّفَْضُ ٍِّ ُ رصََذَّقْذُ أ

. سٗآ اىجخبسٛ ٍٗضيٌ ٗاىيفع ىيجخبسٛ ٌْ ب؟ قَبهَ: ّؼََ َٖ ْْ  ػَ

Artinya:  

“Dari Aisyah berkata:” Ada seseorang menemui Nabi saw dan berkata 

“Ibuku meninggal mendadak, dan aky kira seandainya ia sempat berbicara 

pasti ingin bersedekah, maka apakah ia mendapat pahala jika aku 

besedekah untuknya?, Nabi menjawab “ya” HR. Bukhari.
48

 

 Hadis diatas menjadi dalil yang jelas bahwa pahala sedekah atas nama 

orang yang telah wafat bisa sampai kepadanya bahkan imam an-Nawawi 

mengatakan ketika beliau menjalaskan hadis tersebut: dalam hadis riwayat muslim 

diatas menjelaskan bahwa sedekah untuk mayat bermanfaat bagi mayat dan 

pahalanya sampai pada mayat atas ijma atau kesepakatan para ulama dan 

demikian pula halnya mereka bersepakat atas sampainya doa-doa.
49

 

Imam Ahmad bin Hanbal  berkata: “Sampai    kepada    mayyit (pahala)  

tiap-tiap  kebajikan  karena  ada  nash-nash  yang  datang padanya  dan  juga  
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karena  kaum  muslimin  (zaman    tabi’in    dan  tabiuttabi’in)  pada    berkumpul    

disetiap negeri, mereka membaca al-Qurán dan menghadiahkan  (pahalanya)  

kepada  mereka  yang  sudah meninggal, maka jadilah ia ijma.
50

 

Oleh karenanya berdasarkan dari hadis dan pendapat ulama maka boleh 

mendoakan orang tua yang telah meninggal atau melakukan kebaikan-kebaikan 

seperti bersedekah dengan tujuan pahala kebaikannya atas nama orang yang telah 

meninggal. Sehingga bila makanan dalam tradisi Mappaje’ adalah sebagai 

sedekah dan mengharap orang yang telah meninggal memperoleh kebaikan 

karenanya itu boleh dilakukan. 

 Selain itu pada tradisi Mappaje‟ ini mengkhususkan makanan-makanan 

tertentu baik jenis maupun jumlah makanan yang harus disediakan itu adalah 

budaya dan kebiasaan masyarakat dan hal ini terasuk dalam persoalan muamalah 

dimana ada kaidah: 

ُ الأشٞبء ػيٚ الإ ثبحخ حزٚ ٝثجذ اىْٖٜصو أ لأا  

Artinya: 

“Pada dasarnya (dalam urusan muamalah atau keduniaan) adalah boleh, 

sampai ada ketetapan atau dalil yang melarangnya.” 

 Pada persoalan sosial masyarakat, mengenai interaksi sosial terdapat 

kebebasan untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan syariat.
51

oleh 

karenanya dalam perilaku sosial masyarakat tradisi Mappaje‟ terkait proses 

pelaksanaannya dapat dilakukan selama tidak menyelisihi syariat. 

Kebiasan-kebiasaan didalam masyarakat telah menjadi pembahasan oleh 

para pemikir hukum Islam dimana dikenal dengan istilah urf atau kebiasaan 

dimana defenisi urf atau adat kebiasaan yaitu: 
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دِ  ب إِصْزقَشََّ ٍَ بدحَِ اىْؼقُُ٘هَ  اىْؼشُْفُ  َٖ ِٔ ثِشَ ْٞ ريََّ  اىُّْفُ٘سُ ػَيَ جَبئغُِ قزَُْٔ اىطَّ َٗ

خٌ اَ  َ٘ حُجَّ ُٕ َٗ ٌِ اِ  صْشَعُ ْٝضًب ىنََُِّْٔ اَ ثِبىْؼقُُ٘هِ  ْٖ ثؼَْذَ أخُْشَٙ ىَٚ فَ  

Artinya: 

“urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu 

ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan 

dapat diterima oleh watak kemanusiaan”
52

 

Urf terbagi menjadi dua yaitu urf fasid dan urf sahih. Sedangkan yang 

dapat diterima yaitu al-úrf al-sahih yaitu kebiasaan yang ada pada masyarakat 

yang tidak bertolak belakang dengan al-Qurán maupun sunnah atau nilai-nilai 

Islam yang ada. Kebiasaan yang baik dengan tidak berdampak buruk dan 

mengganggu kemaslahatan.
53

 

 Makanan yang diharuskan ada didalam tradisi ini merupakan budaya dan 

hasil kesepakatan masyarakat atau komunitas yang ada pada tempat ini. Selain itu 

memang dianggap baik. Apalagi makanan yang disediakan itu diperuntukkan 

untuk dikonsumsi atau diberikan kepada tetangga atau kerabat yang hadir 

sehingga perlu untuk memberikan yang terbaik sebagaimana QS al-Baqarah/2:267 

yaitu: 

 َِ ٍِّ  ٌْ بٓ اخَْشَجَْْب ىنَُ ََّ ٍِ َٗ  ٌْ ُ ب مَضَجْز ٍَ ِْ طَِّٞجٰذِ  ٍِ ا  ْ٘ ّْفِقُ ا اَ ْٓ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ْٝ ب اىَّزِ َٖ ٓبَُّٝ ٰٝ

ا الْْسَْضِ ۗ  ْ٘ ضُ َِ ُْ رغُْ ٓ اَ ِٔ اِلَّْ ْٝ ٌْ ثبِٰخِزِ ىَضْزُ َٗ  َُ ْ٘ ْْفِقُ ُ ُْْٔ ر ٍِ ْٞثَ  ٘ا اىْخَجِ َُ ََّ لَْ رََٞ َٗ

ْٞذٌ  َِ ٌّٜ حَ َ غَِْ َُّ اللَّه ا اَ ْٓ٘ َُ اػْيَ َٗ  ۗ ِٔ ْٞ  فِ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, 

padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata 
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(enggan) terhadapnya. ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha 

terpuji.”
54

 

Pada ayat tersebut adalah perintah Allah kepada hambanya untuk berinfak. 

Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud adalah sedekah sebagaimana iya mengatakan 

bahwa “yaitu sebagian harta kekayaan yang baik-baik yang telah dianugerahkan 

melalui usaha mereka” ia melanjutkan bahwa “mereka diperintahkan untuk 

menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus dan paling berharga 

dan melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina.”
55

pada ayat ini, hal 

yang remeh atau hina disebut ْٞث  dilarang oleh Allah untuk diberikan kepada اىْخَجِ

orang lain karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah 

berfirman  ْٞث ٘ا اىْخَجِ َُ ََّ لَْ رََٞ َٗ  (dan jangan memilih yang buruk-buruk) dengan maksud 

sengaja memberikan yang buruk.  ْىَض َٗ  َُ ْ٘ ْْفِقُ ُ ُْْٔ ر ٍِ ِٔ ٌْ ثِبٰخِزِْٝ ُ ز  ( lalu kamu nafkahkan 

darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan denga 

memicingkan mata terhadapnya) maksudnya, seandainya diberikan kepada kalian 

niscaya niscaya tidak menyukai atau memicinngkan mata. Sesungguhnya Allah 

swt tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian 

memberikan kepada Allah apa yang tidak kalian sukai.
56

 

Berkenaan dengan ayat ini Ibnu Jarir rahimahullahu meriwayatkan dari al-

Barra’ bin Azib bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Pada hari 

pemetikan pohon kurma, orang-orang Anshar mengeluarkan busrun (kurma 

mengkal), lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang masjid 

Rasulullah sehingga dimakan oleh kaum fakir miskin dari kalangan Muhajirin lalu 

salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan 

mamasukkannya ke dalam beberapa tandan (kurma mengkal), ia mengira bahwa 
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perbuatan itu dibolehkan lalu Allah menurunkan ayat berkenaan dengan orang 

yang mengerjakan hal tersebut:  َلَْ ر َٗ َُ ْ٘ ُْْٔ رُْْفِقُ ٍِ ْٞثَ  ٘ا اىْخَجِ َُ ََّ َٞ  “dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkah kan darinya”
57

 

 َُّ إِ َٗ لَْ َٝقْجَوُ اللهُ إلَِّْ اىطَّٞتَِّ  َٗ ِْ مَضْتٍ طَٞتٍِّ  ٍِ شَحٍ  َْ ِْ رصََذَّقَ ثؼَِذْهِ رَ ٍَ
 ِٔ ِْْٞ َِ ب ثَِٞ َٖ ُٓ حَزَّٚ اللهَ ٝزَقََجَّيُ َّ٘ ٌْ فيُُ ْٜ أحََذمُُ ب ٝشَُثِّ ََ ب مَ َٖ ب ىِصَبحِجِ َٖ ْٞ ٌَّ ٝشَُثِّ ثُ

ثوَْ اىْجَجَوِ  ٍِ  َُ ْ٘  رنَُ

Artinya: 

“barang siapa bershadaqah setangkai kurma dari hasilo usahanya (mata 

pencahariannya) yang baik dan tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali 

yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, 

kemudian dia mengembangkannya sebagaimana salah seorang diantara 

kamu mengembangkan ternaknya, sehingga zakat itu seperti gunung.”
58

 

Ayat dan hadis diatas menjelaskan bahwa hendaknya sesuatu yang 

diberikan kepada orang lain adalah yang baik-baik dan bukan merupakan hal yang 

buruk atau sesuatu yang tidak disukai. Didalam ayat tersebut Allah swt ingin 

menjelaskan sifat atau bentuk harta yang diinfakkan atau diberikan kepada orang 

lain yaitu haruslah harta yang baik.
59

 

Pada tradisi ini menggunakan makanan-makanan yang baik dan dianggap 

baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga makanan-

makanan yang dikhususkan dalam pelaksanaan tradisi Mappaje‟ ini dapat 

dilakukan selama tidak memberatkan keluarga yang melaksanakannya. Bila 

mengharuskan adanya berbagaimacam olahan makanan tertentu. karena bila 

makanan yang disediakan ditujukan untuk diberikan kepada orang orang lain tidak 
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mengharuskan makanan-makanan tertentu akan tetapi cukup dengan makanan-

makanan yang baik dan bukan sesuatu yang haram. 

Adapun pada tradisi ini mengkhususkan sebuah nampan atau wadah berisi 

makanan-makanan untuk diletakkan pada Posi‟ bola atau tiang tengah rumah 

berdasarkan berbagai pandangan masyarakat bahwa bagian terpenting dari sebuah 

rumah yaitu Pasi‟bola atau tiang tengah rumah yang menjadi penopang utama 

kokohnya sebuah rumah panggung yang mereka miliki sehingga sangat penting 

untuk diperhatikan. 

Menurut Syarifuddin mengenai makanan yang diletakkan pada tiang 

tengah rumah sebenarnya bukan ditujukan untuk roh-roh halus melainkan 

merupakan bentuk simbol pengharapan agar rumah yang ditempati terhindar dari 

hal-hal buruk seperti rusak karena angin, gempa dan yang lainnya. adapun 

makanan yang diletakkan tersebut sebagai simbol pengharapan agar orang yang 

tinggal pada rumah tersebut tidak mengalami kekurangan makanan karena yang 

terpenting didalam kehidupan adalah makanan untuk bertahan hidup sebuah 

keluarga. 

Posi‟ bola atau tiang tengah rumah merupakan bagian terpenting dari 

sebuah rumah panggung. Sedangkan makanan yang diletakkan pada posi’ bola 

tersebut merupakan sebuah doa dalam bentuk simbol yakni pengharapan untuk 

kebaikan-kebaikan rumah yang ditempati seperti terhindar dari musihah serta 

berharap bahwa perekonomian keluarga yang ada didalam rumah tersebut dapat 

terpenuhi sebagaimana yang paling utama adalah terpenuhinya makanan sebagai 

kebutuhan utama dalam hidup manusia. 

Simbol-simbol demikian ini sangat sering dijumpai dalam tradisi-tradisi 

yang ada pada masyarakat Bugis-Makassar pada umumnya. Hal ini dapat 



89 

 

  

menimbulkan jiwa optimis didalam kehidupan. Menurut Segerestrom bahwa 

optimisme adalah cara berpikir yang positif dan realistis dalam memandang suatu 

masalah. Berpikir positif adalah berusaha mencapai hal terbaik dari keadaan 

terburuk. Lebih lanjut Lopez dan Snyder beranggapan optimisme adalah suatu 

harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu akan berjalan menuju 

kebaikan.
60

 

Dalam Islam dikenal istilah al-Tafaúl yang berasal dari kata al-fa‟l yang 

bermakna optimis.
61

dalam kamu al Munawwir, kata al-tafaul diartikan sebagai 

pengharapan nasib baik.
62

lawan dari tasyaum atau menganggap sial. Adapun sikap 

optimis dalam hadis nabi yaitu: 

ُِ ثَشَّبسٍ:   ذُ ثۡ ََّ حَ ٍُ ؼۡذُ قَزبَدحََ، حَذَّثَِْٜ  َِ ُِ جَؼۡفشٍَ: حَذَّثََْب شُؼۡجخَُ قَبهَ: صَ حَذَّثَْبَ اثۡ

 ِ ّٜ ِِ اىَّْجِ ُٔ، ػَ ْۡ َٜ اللهُ ػَ بىِلٍ سَضِ ٍَ  ِِ ِۡ أََّشِ ثۡ لَْ صلى الله عليه وسلم ػَ َٗ  ٙ َٗ قبَهَ: )لَْ ػَذۡ

ب اىۡفأَۡهُ  ٍَ َٗ ٝؼُۡجِجُِْٜ اىۡفأَۡهُ(. قَبىُ٘ا:  َٗ خٌ طَِّٞجَخٌ(طِٞشََحَ،  ََ ؟ قبَهَ: )مَيِ  

Artinya: 

“Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepadaku: Ibnu Ja‟far 

menceritakan kepada kami: Syu‟bah menceritakan kepada kami. Beliau 

berkata: Aku mendengar Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu „anhu, 

dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. Beliau bersabda, “Tidak 

ada „adwa (penyakit yang menular dengan sendirinya),tidak 

ada thiyarah (kesialan karena burung atau semacamnya) 

dan fa`l membuatku senang.” Mereka bertanya, “Apakah fa`l itu?” Nabi 

bersabda, “Ucapan yang baik”.
63
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  ُِ َٕذَّاةُ ثۡ ِۡ أََّشٍ حَذَّثََْب  : حَذَّثََْب قزَبَدحَُ، ػَ ٰٚ ُِ َٝحَۡٞ ًُ ثۡ ب ََّ َٕ َُّ خَبىِذٍ: حَذَّثََْب  ، أَ

َّٜ اللهِ  خُ اىۡحَ قبَهَ: صلى الله عليه وسلم َّجِ ََ ٝؼُۡجِجُِْٜ اىۡفأَۡهُ: اىۡنَيِ َٗ لَْ طِٞشََحَ،  َٗ  ، ٰٙ َٗ ضََْخُ، لَْ ػَذۡ

ِّٞجخَ خُ اىطَّ ََ  اىۡنَيِ

Artinya: 

“Haddab bin Khalid telah menceritakan kepada kami: Hammam bin Yahya 

menceritakan kepada kami: Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas, 

bahwa Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Tidak 

ada „adwa (penyakit yang menular dengan sendirinya), tidak 

ada thiyarah (anggapan sial berdasarkan burung atau semisalnya), dan fa`l, 

yaitu: kalimat yang bagus dan baik, membuatku senang.”
64

 

 Menurut Imam an-Nawawi dalam mensyarah hadis ini bahwa yang termasuk 

contoh tafaul terhadap orang sakit dengan perkataan apa yang didengarnya seperti orang 

yang sakit mendengar perkataan “ hai salim” (yang selamat) atau orang yang 

membutuhkan sesuatu lalu orang berkata “hai wajid” (yang mendapati kebutuhannya) 

maka terbersit dihatinya mengharap kesembuhan atau mendapat kebutuhannya.
65

 

 Para ulama berkata “sesungguhnya Nabi Muhammad menyukai sikap optimis” 

karena apabila seseorang mengharapkan nikmat dan karunia Allah swt. karena ada sebab 

yang kuat atau lemah dalam sebuah keadaan untuk mendapatkannya maka dia berada 

pada kebaikan pada saat itu meskipun harapannya belum tentu diwujudkan karena sikap 

berharap lebih baik baginya. sedangkan memutus harapan dan keinginannya kepada Allah 

swt maka sesungguhnya itu adalah keburukan baginya dimana dalam sikap pesimis 

terdapat prasangka buruk atau perkiraan akan terjadinya sebuah bencana.
66

 

 Tafaul tidak hanya dalam bentuk perkataan saja, misalnya tafaul dalam 

bentuk perbuatan memberi dan merubah nama, seperti yang pernah Nabi saw 
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lakukan kepada seorang bayi yang diberikan nama oleh beliau al-Mundzir 

(pemberi Peringatan) sebagai ungkapan optimis agar sianak memiliki ilmu yang 

digunakan untuk memberi peringatan.
67

 

 Adapun salah satu contoh tafaul yang dilakukan Nabi saw adalah pada saat 

Aqiqah dengan tidak memecah tulang daging aqiqah sebagai tafaul agar sang anak 

terhindar dari segala penyakit yang terdapat pada hadis Nabi saw bersdasarkan 

perkataan Aisyah ra: 

ثو اىضْخ أفضو ػِ اىغلاً شبربُ ٍنبفئزْبُ ٗ ػِ اىجبسٝخ شبح رقطغ 

ٝنضش ىٖب ػظٌجذٗلْ ٗ لْ   

Artinya: 

“Tetapi yang sunnah adalah sebaiknya untuk anak laki-laki dua ekor 

kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Dipotong anggota 

badannya tetapi  tidak pecahkan tulangnya.”(H.R. al-Hakim, beliau 

mengatakan, hadits ini shahih sanadnya)
68

 

 Menurut al-Nawawi, tidak dipecahkan tulang binatang aqiqah sebagai 

tafaul untuk keselamatan anak dari segala penyakit.
69

 Al-Bakri al-Damyathi 

mengatakan “Disunnahkan tidak memecahkan tulang binatang aqiqah selama 

memungkinkan, baik oleh yang melakukakan aqiqah maupun pemakannya 

sebagai tafaul untuk keselamatan anggota tubuh anak”
70

 

 Selain itu juga ketika memasak daging aqiqah dengan sesuatu yang manis 

sebagai tafaul baik akhlak anak  sebagaimana keterangan al-Nawawi dalam 

Majmu’Syarah Muazzab Jumhur ulama mengatakan dimasak daging aqiqah 
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dengan sesuatu yang manis untuk tafaul manis akhlak anak, berdasarkan hadis 

dalam al-Shahih sesungguhnya Nabi saw senantiasa mencintai yang manis dan 

madu”
71

 sebagaimana hadis: 

ب َٖ ْْ ُ ػَ َٜ اللََّّ ِْ ػَبئِشَخَ سَضِ اءَ   ػَ َ٘ َُ سَصُ٘هُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ٝحُِتُّ اىْحَيْ قبَىذَْ مَب

اىْؼَضَوَ  َٗ  

Artinya:  

“Dari Aisyah r.a berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw senantiasa 

mencinta yang manis dan madu (H.R. Bukhari)”72  

Menurut Ibnu al-Qayyim bahwa dari nas-nas yang datang dari Nabi saw 

menunjukkan bahwa al-fa‟l tidak menjadi syirik, bahwa ia menguatkan fitrah dan 

tabiat manusia yang menyukai kebaikan dan membenci kejahatan. Seperti orang 

yang suka suara merdu, bau-bau yang wangi, serta berita gembira misalnya 

tentang kehamilan, kesehatan dan keberhasilan. Namun harus dengan iktikad 

bahwa segala sesuatu tidak akan memberikan manfaat melainkan dengan izin 

Allah.
73

 

Dengan demikian tafaul dalam bentuk perbuatan sebagai simbol harapan 

baik sebagai bentuk optimisme dengan hanya mengharap kepada Alla swt. tafaul 

dapat dilakukan selama tidak menimbulkan masalah pada aqidah seseorang seperti 

mempercayai hanya dengan melakukan perkara itu saja maka hajatnya pasti akan 

tercapai.
74

Akan tetapi tafaul dengan menganggap segala sesuatu bergantung 

kepada Allah swt serta hanya mengharap kepada Allah swt.  
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 Berdasarkan dari contoh tafaul yaitu mengharapkan suatu kebaikan 

dengan optimis sebagaimana tulang dari sembelihan aqiqah tidak dipecahkan 

dengan tujuan tafaúl dengan mengharap agar anak terhindar dari penyakit serta 

makanan aqiqah dimasak dengan sesuatu yang manis sebagai simbol pengharapan 

agar kelak anak memiliki akhlak yang manis dan baik. Sebagaimana pada tradisi 

Mappaje‟ meletakkan makanan pada posi‟ bola sebagai simbol pengharapan agar 

dirumah yang ditempati dapat terpenuhi kebutuhan pokok seperti makanan 

sebagai kebutuhan utama. 

 Akan tetapi bila masyarakat meyakini bahwa makanan yang diletakkan 

pada posi‟bola adalah sebagai sesajen dengan menganggap bahwa ada makhluk 

halus yang mendiami tempat tersebut dan dapat memberikan keselamatan atau 

dapat menjaga dan melindungi rumah mereka sehingga menyediakan makanan-

makanan khusus atau sesajen lalu memohon keselamatan maka dapat 

bertentangan dengan nilai Islam yang mengharuskan pengikutnya untuk hanya 

memohon kepada Allah dan tidak mempersekutukanya dengan apapun. 

Doa-doa yang dipanjatkan harus ditujukan kepada Allah dan tidak 

memohon kepada selain Allah. Dalam Islam doa merupakan media komunikasi 

seorang hamba dengan tuhannya sekaligus sebuah bentuk penghambaan diri 

kepada Allah sebagai satu-satunya yang wajib di sembah. Menurut Ibnu 

Taimiyah, sepantasnya, bagi manusia, untuk berdoa dengan doa-doa syar’i yang 

disebutkan dalam al-Qurán dan sunnah.
75

Allah swt memeritahkan hambanya 

untuk berdoa sebagaiman QS Gafir/40:60 yaitu: 

 ْٜ ِْ ػِجَبدرَِ َُ ػَ ْٗ َِ َٝضْزنَْجشُِ ْٝ َُّ اىَّزِ ٌْ ۗاِ ْٜٓ اصَْزجَِتْ ىنَُ ِّ ْ٘ ٌُ ادػُْ قَبهَ سَثُّنُ َٗ
 َِ ْٝ ٌَ داَخِشِ َّْ َٖ َُ جَ ْ٘  ࣖصَٞذَْخُيُ
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Ilmu, t.th.), h. 395. 



94 

 

  

Terjemahnya: 

“Tuhanmu berfirman, “berdoalah kepadaku, niscaya akan Aku perkenankan 

bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) 

Jahanam dalam keadaan hina dina”
76

 

 Ayat ini mengandung perintah ibadah dengan berdoa dan menjamin bahwa 

doa akan dikabulkan dengan keagungan dan karunia Allah swt, karena ini adalah 

janji. Begitu pula ayat ini mengancam mereka yang menyombongkan diri karena 

enggan berdoa kepada Allah swt, karena Allah adalah tuhan yang maha pemurah 

dengan mengabulkan permohonan orang yang berdoa ketika ia meminta 

kepadanya dan Allah akan murka terhadap orang-orang yang tidak meminta 

karunianya yang agung dan kekuasaannya yang luas dari segala kebutuhan baik 

dunia maupun akhirat.
77

 

 Berkenaan dengan doa’ terdapat pula dalam QS al-Fatihah sebagai surah 

pertama dalam al-Qurán dan menjadi syarat sah dalam shalat.
78

 Hal itu 

menunjukkan pentingnya untuk memohon kepada Allah sebagai seorang hamba 

sebagai berikut: 

 ُِۗ ْٞ اَِّٝبكَ َّضْزؼَِ َٗ  اَِّٝبكَ ّؼَْجذُُ 

Terjemahnya: 

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah 

kami memohon pertolongan.”
79

 

 Jika menganggap bahwa ada makhluk yang berkuasa dan dapat memberi 

manfaat atau memberi keselamatan maka itu bertentangan dengan persoalan 

tauhid sebagai hal yang paling utama didalam Islam yaitu mengesakan Allah dan 
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tidak mencampur adukkan keyakinan-keyakinan bahwa ada makhluk yang 

berkuasa dan dapat memberi keselamatan atau melindungi dari keburukan. 

Syirik di katakan dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling besar 

karena ia menyamakan makhluk dengan khaliq (pencipta). Dan makluk tidak 

boleh dijadikan Khalid, karena pencipta hanyalah Allah semata. Oleh sebab itu 

Allah tidak ada tandingannya dengan makluk-makluk lain. Sebab Allah yang 

menciptakan alam seseisinya ini. Sehingga Allah itu yang paling tinggi 

derarajatnya dibandingkan umatnya.
80

 

QS al-Nisa/4: 48: 

ِْ ُّٝشْشِكْ  ٍَ َٗ ِْ َّٝشَبۤءُ ۚ  ََ َُ رٰىِلَ ىِ ْٗ ب دُ ٍَ ٝغَْفِشُ  َٗ  ٖٔ ُْ ُّٝشْشَكَ ثِ َ لَْ ٝغَْفِشُ اَ َُّ اللَّه اِ

ٙ ِ فَقذَِ افْزشَٰٓ ب ثِبللّٰه ًَ ْٞ ب ػَظِ ًَ  اِثْ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena 

mempersekutukannya syirik, tetapi dia mengampuni apa dosa yang selain 

syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan 

Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.”
81

 

Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata didalam al-

Qurán tidak ada yang lebih saya sukai daripada ayat ini yang menerangkan 

besarnya dosa syirik dan menegaskan bahwa dosa besar tersebut tidak akan 

diampuni. Namun karena kasih sayang Allah dosa-dosa selain syirik ada 

kemungkinan diampuni oleh Allah swt apabila ia menghendaki.
82

 

Menyekutukan Allah ada dua macam yaitu: 
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1. Syirik dalam masalah uluhiyah yaitu menetapkan keberadaan zat lain 

selain Allah yang diyakini mempunyai kekuasaan dan mampu mengatur 

alam raya. 

2. Syirik dalam masalah Rububiyyah yaitu meyakini bahwa selain Allah, 

manusia juga berkuasa menetapkan syariat dan keterangan hukum halal 

haram tanpa wahyu.
83

 

 Oleh karenanya perlu kehati-hatian dalam melaksanakan tradisi ini yang 

berkenaan dengan keyakinan atau niat dalam melaksanakan sesuatu. terutama 

dalam berdoa ketika mengharapkan kebaikan-kebaikan sebaiknya terhindar dari 

hal-hal yang dapat menjerumuskan atau merusak ketauhidan karena doa 

merupakan ibadah dan hanya kepada Allah tempat untuk meminta dan memohon 

segala sesuatu. 

 Masyarakat yang melakukan tradisi Mappaje‟ tidak semuanya mengerti 

mengenai tradisi mappaje‟. sehingga masih ada yang melakukan tradisi ini hanya 

karena mengikuti kebiasaan orang tua tanpa ada pemahaman dan pertimbangan-

pertimbangan. Hal ini dapat menjadi sangat berbahaya bila mana melakukan 

sesuatu tanpa memahami dengan baik apalagi menyangkut persoalan tradisi yang 

sangat erat dengan kepercayaan pra-Islam. 

 Pemaknaan terhadap hukum Islam menyangkut persoalan ibadah memang 

berlaku prinsip ta‟abbudi yang harus di taati tanpa harus memahami alasan 

rasional suatu iabadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat harus secara 

mutlak ditaati dan dilakukan tanpa lebih dahulu memahami sebab bagi 

pelaksanaannya. sedangakan dalam urusan muamalah atau keduniaan merupakan 

ta‟aqquli yang mempunyai alasan yang rasional bagi kemaslahatan manusia, 
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setiap ketentuan hukum yang berkaitan dengan aspek selain ibadah mahdah, 

hampir selalu bergandengan dengan pengungkapan untung rugi.
84

 

 Meskipun tidak semua Tradisi dan budaya yang ada dapat bertentangan 

dalam Islam namun harus ada sifat kehati-hatian dalam melakukan atau mengikuti 

kebiasaan atau keyakinan yang ada sehingga tidak boleh begitu saja taklid apalagi 

yang menyangkut keyakinan. Dalam Qs. al-Baqarah/2: 170: 

 

ىَ  َٗ ِٔ اٰثَبۤءَّبَ ۗ اَ ْٞ َْْٞب ػَيَ بٓ اىَْفَ ٍَ ا ثوَْ َّزَّجغُِ  ْ٘ ُ قَبىُ ّْزَهَ اللَّه بٓ اَ ٍَ ا  ْ٘ ٌُ ارَّجؼُِ ُٖ ْٞوَ ىَ ارِاَ قِ َٗ ْ٘

 ْٗ ُ زذَ ْٖ لَْ َٝ َّٗ ْٞـًٔب  َُ شَ ْ٘ ٌْ لَْ ٝؼَْقِيُ ُٕ َُ اٰثَبۤؤُ  َُ مَب

Terjemahnya: 

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang 

kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti 

juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan 

tidak mendapat petunjuk”
85

 

Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Saíd 

atau Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini sebuhungan dengan ajakan 

Rasulullah saw. kepada kaum yahudi untuk masuk Islam, memberi kabar gembira 

dan memperingatkan mereka akan siksaan Allah serta azabnya. Rafi’bin 

Huraimalah dan Malik bin Auf dari kaum yahudi menjawab ajakan ini dan berkata 

“ hai Muhammad kami akan mengikuti jejak nenek moyang kami, karena mereka 

lebih pintar dan lebih baik daripada kami” ayat ini turun sebagai teguran kepada 

orang yang hanya mengikuti jejak nenek moyangnya.
86
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Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa 

mengikuti orang tua adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan hal yang tidak 

dapat dihindari manusia, khususnya ketika ia masih kecil. saat itu boleh jadi ia 

mengikuti atau meniru sebagian dari apa yang dilakukan ayah atau ibunya, atau 

bahkan kakek dan neneknya. Tetapi para orang tua itu tidak mustahil keliru dalam 

tindakannya. Baik akibat kelengahan, kebodohan, atau keterpedayaan oleh setan.  

Buktinya ada yang dilakukan oleh kakek nenek yang tidak dilakukan oleh ayah 

ibu. Seorang anak bisa jadi bingung, dari sinilah Allah swt dari saat ke saat 

mengutus para Nabi membawa petunjuk-petunjuknya untuk meluruskan 

kekeliruan serta mengantar kejalan yang benar. Dari sini pula setiap ajaran yang 

dibawa oleh nabi tidak membatalkan semua tradisi, tetapi ada yang dibatalkan, 

ada sekedar diluruskan kekeliruannya disamping ada juga yang dilestarikan.
87

 

 Ketercelaan taklid buta menurut Rasyid Ridha dikutip oleh Nurjannah 

Ismail dipandang dari dua segi yaitu:  

1. Sikap jumud (keras membeku) dalam mengikuti jejak adat istiadat nenek 

moyang, mereka cukup dengannya padahal perbuatan itu bukanlah sikap 

orang yang berakal. 

2. Bahwa dengan mengikuti apa saja jejak nenek moyangnya mereka 

kehilangan identitas sebagai manusia yang mampu membedakan antara 

haq dan batil.
88
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai tradisi Mappaje’pada masyarakat di Desa 

Parenreng Kabupaten pangkep, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Tradisi Mappaje’ merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Parenreng Kabupaten pangkep sebagai tradisi untuk mengenang leluhur atau 

orang tua yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan setiap akan 

mengadakan sebuah acara seperti acara pernikahan, akikah, dan yang lainnya. 

Dengan mengharuskan penyajian olahan makanan baik jenis dan jumlah 

tertentu sebaga budaya yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. 

2. Tradisi Mappaje’ diyakini oleh masyarakat Desa Parenreng Kabupaten 

Pangkep sebagai sebuah keharusan ketika melakukan acara, dengan 

keyakinan untuk memperoleh keselamatan dalam acara yang dilaksanakan 

maupun setelah acara berlangsung dengan pandangan bahwa roh para leluhur 

mereka akan marah ketika tidak melaksanakan Mappaje’ ketika melaksanakan 

sebuah acara. 
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3. Tradisi Mappaje’ mengandung makna sebagai media mengenang orangtua 

dalam bentuk mendoakan, kemudian penyajian makanan untuk dikonsumsi 

bersama sebagai media mempererat hubungan sosial, serta didalamnya 

menggunaka doa-doa untuk memperoleh keselamatan keluarga yang akan 

melaksanakan acara. 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitia ini, peneliti memberikan beberapa poin penting sebagai 

implikasi dari hasil penelitian yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Pelaksanaan Tradisi Mappaje’ dapat dilakukan dengan pemurnian pemikiran 

dan niat bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah swt dan bukan bertujuan 

untuk memperoleh keselamatan melainkan sebagai warisan budaya sebagai 

media untuk menjaga hubungan keluarga dan bertetangga dalam bentuk 

sedekah makanan dalam melaksanakan sebuah acara. 

2. Masyarakat Desa Parenreng harus cerdas dan berhati-hati dalam 

melaksanakan sebuah tradisi dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama 

Islam terutama menyangkut keyakinan yang dapat menjerumuskan kepada 

kemusyrikan. 

3. Bagi masyarakat yang melakukan tradisi Mappaje’ hanya menggunakan doa-

doa yang sesuai dengan ajaran Islam yang telah di ajarkan oleh Nabi 

Muhammad seperti doa untuk memohon keselamatan dunia dan akhirat dan 

yang lainnya. 
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