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PEDOMAN LITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

        
 ا       

Alif tidak 
dilambangkan tidak dilambangkan 

 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 ح

bawah) 
 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 ص

bawah) 
 ḍa ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
 ṭa ṭ te (dengan titik di ط 

bawah) 
 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ 

bawah) 
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 
 Gain G Ge غ 
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق 
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل 
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و

 Ha H Ha ـه 
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1. Konsonan 

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

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

tanda (’). 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti 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: 

 

 

 

  

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf berikut, yaitu: 

   

Contoh: 

 kaifa :  كَيْفَ  

 haula :  هَوْلَ 

 

3. Maddah 

 Manddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A a اَ 
 Kasrah I i ا  
 ḍammah U u ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ىىَْ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ىَوْ 

Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

َى  َا       ... ... fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di 
atas 
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Contoh: 

 māta :  مَاتَ  

 ramā :   رَمَى

 qīla : ق يْلَ  

وْت    yamūt :   يمَ 

 

4. Ta marbūṭah 

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

hidup Ta’marbutah yang hidup ( berharakat fathah, kasrah dan dammah) di 

lambangkan dengan huruf “t”. ta’marbutah yang mati (tidak berharakat) di 

lambang dengan “h” 

Contoh:  

 rauḍahal-aṭfāl : رَوْضَة  الَْْ طْفَال   

لَة   يْنَة  الْفَاض   al-madīnahal-fāḍilah : الَْمَد 

 al-ḥikmah :  الَْحكْمَة   

5. Syaddah (Tasydid) 

   Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

di lambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contohnya: 

  َ  <rabbana : رَبَّنا

يْنَا    <najjaina: نَجَّ

 al-haqq : الَْحَقُّ  

مَ    nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : عَد وٌّ  

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di ىى 
atas 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di ى و
atas 
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6. Kata Sandang   

  Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrasliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sedang huruf “I” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti dengan kata sandang 

tersebut. 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس   

لْزَلَة    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :   الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة   

 al-bilādu :  الَْب لادَ  

 

7. Hamzah 

 Dinyatakan didepan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah 

terletak ditengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak diawal kata, ia tidak 

dilambankan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

وْنَ   ر   ta’murūna :   تأَْ م 

 ‘al-nau :  الَنَّوْع   

 syai’un :  شَيْءٌ  

رْت    umirtu :   أ م 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengn huruf Arab yang sudah lazim 

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

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 

dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

 Fil Zilal al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-jalalah ( الل) 

 Kata” Allah “didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnyaatau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

يْن  الل     billāh ب ا لله dīnullāh د 

 Adapun ta’marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum f ī raḥmatilh ه مْ ف يْ رَحْمَة  الل   

 
10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
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sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

 Wamā Muḥammadun illā rasūl 

 Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

 Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

 Al-Gazālī 

 Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

B. Daftar Singkat 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subha nahu  wa ta„a la  

Saw. = sallalla hu ‘alaihi wa sallam  

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah  

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi  

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

w. = Wafat tahun  

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imra n/3:4  

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Fajar Rezky Sanjaya 
Nim   : 10100120067 
Jurusan  : Hukum Keluarga Islam 
Judul  : Tradisi Massellu’ Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, 
Kabupaten Bulukumba) 

 

Penelitian ini berfokus pada praktik tradisi massellu’ tanah di Desa 

Balangtaroang yang dibagi menjadi dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana 

praktik tradisi massellu’ tanah di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, 

Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

tradisi massellu’ tanah di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, 

Kabupaten Bulukumba? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan 

syar’i, sosiologi dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah 

data primer, data sekunder, dan data tersier. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian, metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 

tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Selanjutnya, pengujian dan keabsahan data yaitu dilakukan dengan cara 

trianggulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tradisi massellu’ tanah 

adalah melalui tiga tahapan yaitu: Tahapan awal pembuatan lubang guci 

sewaktu membangun pondasi rumah, tahap persiapan atau penyiapan dan 

penyajian bahan-bahan ritual berdasarkan arahan uragi bola, tahap inti yaitu 

pembungkusan dan penenggelaman atau penanaman guci ke dalam lubang 

yang di sediakan lalu membacakan doa ritual oleh uragi bola, kemudian 

dilanjutkan sesi makan-makan bersama keluarga atau masyarakat yang turut 

hadir dalam rangkaian acara. Massellu’ tanah dapat dikategorikan ‘urf fasid jika 

dilihat dari segi niat, tujuan dan praktik ritual sebagaimana ketentuan tradisi. 

Namun bisa saja dikategorikan ibahah (boleh dilakukan) jika dalam 

pelaksanaannya tidak ada niat, tujuan yang lain dari pada hanya sebagai 

bentuk penghormatan terhadap nenek moyang dan atau sebagai bentuk 

pelestarian tradisi. 

Adapun implikasi penelitian ini yaitu sebaiknya para tokoh agama 

bekerja sama dengan masyarakat dalam memasifkan pendalaman akidah yang 

dimulai sejak dini agar nantinya dapat membedakan mana tradisi yang sejalan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dengan segala aktivitas sosial, 

karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang saling 

membutuhkan satu sama lain, karena sejatinya manusia tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa individu (manusia) lainnya. Dari faktor sosial itulah sehingga 

muncul adanya kebiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai 

dengan kesepakatan bersama dalam suatu kelompok. Kebiasaan inilah yang 

disebut dengan tradisi atau adat istiadat. 

Definisi tradisi berdasarkan epistemologi adalah berasal dari Bahasa 

latin yaitu tradition, yang berarti kebiasaan serupa dengan budaya atau adat 

istiadat.1 Tradisi atau kebudayaan ini berkembang secara turun temurun di 

kalangan masyarakat sepanjang kebiasaan itu masih diyakini dan dijalankan 

oleh masyarakat itu sendiri.  

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni 

kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat 

supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum 

dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas 

merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Manusia 

 

1 Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Jurnal Ilmu 
Pendidikan Islam, Vol 15. No. 2 (2019), h. 96. 
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dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan 

merupakan produk dari manusia. Namun, di sisi lain keanekaragaman budaya 

merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya juga 

lingkungannya, bahkan tidak hanya individu, kelompok juga bagi bangsanya.2 

Negara Indonesia adalah negara majemuk dengan beraneka ragam 

kebudayaan di setiap wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

terdiri dari 17.504 pulau, 1340 suku, 1211 bahasa dan 6 agama yang diakui 

oleh Negara. Berbagai Suku yang mendiami wilayah negara Indonesia memiliki 

adat atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.3 Di Sulawesi Selatan 

terdapat pula beragam tradisi dan kebudayaan. Di zaman sebelum Islam 

datang ke Daerah Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis Makassar terdapat 

empat unsur adat yang dikenal dengan sebutan pangadakkang, yaitu adak, 

rapang, wari’ dan bicara.4 Namun seiring masuknya Islam ke Daerah tersebut 

maka ditambahkanlah unsur syariat sehingga menjadi lima unsur. 

 

2 Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi 
Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten 
Subang)”, Religius, Vol. 1, No. 2, (2017), h. 1. 

3 Patimah, Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum adat dalam Sistem Hukum 
Nasional, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 75. 

4 Lomba Sultan dan Siti Sharah Desemriany, “Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus 
Silariang Perspektif ‘Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto”, 
Shautuna, Vol. 1, No. 3, UIN Alauddin Makassar, (September 2020) h. 665 
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Kolaborasi kelima unsur tadi yaitu antara ajaran Islam dan tradisi sehingga 

kadang sulit dibedakan.5  

Keberagaman tradisi ini yang kemudian beberapa diantaranya telah 

diintegrasikan dengan ajaran Islam sehingga ada beberapa tradisi yang sesuai 

dengan ajaran Islam meskipun tidak sepenuhnya mengikuti ajaran tersebut. 

Oleh karena itu patutlah kita mengetahui dan berhati-hati apakah tradisi yang 

dilakukan adalah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau sebaliknya supaya 

dapat terhindar dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-

Nisa’/4: 48 

 
ْ
ِك

ْ
شْ نْ يُّ م  و  ءُ ۚ 

ۤ
ا
 
ش نْ يَّ  لِم 

 
لِك  ذَٰ

 
وْن

ُ
ا د فِرُ م 

ْ
غ ي  بِهٖ و   

 
ك شْْ   يُّ

ْ
ن
َ
فِرُ ا

ْ
غ ي   

 
  لَ

ه
 اللَّ

َّ
اِن

ظِيْمًا مًا ع 
ْ
ى اِث

ٰٓ
َٰ
ت  
ْ
دِ اف

 
ق
 
ِ ف

ه
 بِاللَّ

Terjemahan: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena 
mempersekutukan-Nya (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.6 

 

Salah satu tradisi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah tradisi 

massellu’ tanah yang terdapat di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, 

Kabupaten Bulukumba. massellu’ tanah di ambil dari bahasa Bugis yang 

artinya (menenggelamkan atau menanam sesuatu ke dalam tanah). 

 

5 Fahmil Pasrah, “Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 
Kabupaten Bulukumba” (Makassar: Alauddin University Press, 2017), h.2 

6 LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
https://lajnah.kemenag.go.id 

https://lajnah.kemenag.go.id/
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Ritual massellu’ tanah biasanya dilakukan 3 atau 5 kali dalam setahun 

sesuai kesanggupan pemilik rumah. Dalam ritual ini pemilik rumah 

menyediakan bentuk peralatan dan bahan-bahan ritual beserta sesajen dalam 

pelaksanaanya sesuai dengan arahan uragi bola. Kemudian dipimpin oleh 

uragi bola dalam pembacaan doa-doa yang mereka yakini. Jadi uragi bola 

merupakan seorang tokoh adat yang dipercaya dalam memimpin rangkaian 

ritual ini. 

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Balangtaroang, Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, tradisi massellu’ tanah bertujuan agar 

penghuni rumah terhindar dari kejahatan dan marabahaya, aman, nyaman 

dalam menempati rumah, dan sebagai rasa syukur atas rezeki yang diberikan 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun disisi lain ada juga beberapa masyarakat 

yang menyatakan kekhawatiran mengenai praktik tradisi ini. Apakah 

berlebihan dan berpotensi mengarah kepada kesyirikan menurut pandangan 

hukum tertentu. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tradisi ini yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tradisi Massellu’ Tanah 

Perspektif Hukum Islam”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan cara untuk memfokuskan variable 

pembahasan dalam sebuah penelitian agar tidak keluar dari topik 

pembahasan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memfokuskan 
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pembahasan penelitian yaitu “Tradisi Massellu’ Tanah perspektif Hukum 

Islam” 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas yang dapat di deskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan. Maka penulis memberikan deskripsi 

fokus sebagai berikut: 

a. Tradisi 

Tradisi atau kebudayaan merupakan ritual atau kegiatan yang sering 

dilakukan secara berkesinambungan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan 

yang mereka yakini. Yang mana tradisi ini biasanya warisan yang di wariskan 

dari nenek moyang yang kemudian berkembang secara turun temurun dalam 

setiap generasi. 

b. Massellu’ Tanah 

Massellu’ tanah berasal dari Bahasa Bugis yang berarti 

menenggelamkan atau menanam sesuatu ke dalam tanah. Tradisi massellu’ 

tanah ini biasanya dilaksanakan tiga sampai lima kali dalam setahun sesuai 

kesanggupan pemilik rumah, kemudian di akhir ritual tradisi massellu’ tanah 

dilanjutkan dengan acara makan-makan bersama. 

c. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum 

syara’ yang sifatnya terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, 

yang dipahami dan digali dari berbagai sumber seperti al-Qur’an, Hadist 
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(Sunnah Rasul), dalil-dalil syara’ lainnya seperti Ijma’ dan Qiyas.7 Jadi hukum 

Islam merupakan sumber-sumber hukum yang berisi dalil-dalil syara’ yang 

dipergunakan manusia dalam melandaskan permasalahan hukum dan 

kehidupan di dunia.  

C. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana tradisi massellu’ tanah di Desa Balangtaroang, Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba? 

Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik tradisi massellu’ tanah di Desa Balangtaroang, 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi massellu’ 

tanah di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil-hasil penelitian 

terdahulu sebagai bahan pembanding dan tolak ukur penelitian. Tinjauan 

pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini akan mengungkap hasil 

penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan pemecahan masalah 

penelitian yaitu teori, konsep, analisis, kesimpulan, kelemahan dan kelebihan 

pendekatan peneliti lain. Peneliti menganalisis penelitian-penelitian terdahulu 

 

7 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Edisi 1 Cet. 6, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 15 
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yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang serupa dengan massellu’ 

tanah adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, Jurusan Sejarah 

Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. 

Dengan judul penelitian “Tradisi “mattama di bola” di Desa Bonto Tengnga, 

Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai (Studi Unsur-Unsur Budaya 

Islam)” 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi 

mattama di bola dimulai dari tahap persiapan yang meliputi: Persiapan diri 

sang pemilik rumah, persiapan hidangan, persiapan hari yang telah 

ditentukan, dan kesiapan uragi bola. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 

pelaksanaan yang meliputi: barazanji, malliburi bola sebanyak 3 kali, 

membacakan kalimat-kalimat dzikir, pembacaan surah al-fatihah, pembacaan 

doa tolak bala, pembacaan doa-doa keselamatan, mattama bola (memasuki 

rumah), mattoana bola, massallama bola (selamatan rumah), massellu’ tanah 

(meneggelamkan atau menanam sesuatu ke dalam tanah) dan makan bersama. 

Selain itu peneliti juga memperolah hasil penelitian yang menujukkan bahwa 

tradisi mattama di bola (masuk rumah) adalah suatu tradisi masyarakat bugis 

yang dilaksanakan apabilah sebuah keluarga hendak menempati rumah baru 

yang telah dibangun maupun rumah yang telah baru di beli, yang dimana 

dalam tradisi mattama di bola mengandung makna sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada sang pencipta atas karunia dan berkah yang telah diberikan.  
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Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi mattama di bola yaitu: 

rasa syukur yang dilakukan secara berulangkali yang dapat ditemukan dalam 

doa-doa yang di bacakan dalam prosesi tradisi mattama di bola, mempererat 

tali silaturahmi, mendekatkan diri kepada Allah swt, menimbulkan nilai 

gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong, serta tradisi ini juga dapat 

menjadi sebagai sumber pahala.8 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhaila pada skripsi yang 

berjudul “Mendre Bola” penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau 

field research dengan data kualitatif, yang menghasilkan informasi terhadap 

proses pelaksanaan tradisi mendre’ bola, yang mengandung pesan pesan 

dakwah dalam pelaksanaan tradisi ini. Kutipan yang didapatkan dari 

penelitian ini ialah mendre’ bola adalah budaya lokal masyarakat suku bugis 

yang mana ketika sebuah keluarga hendak membangun rumah atau pindah ke 

rumah baru terdapat serangkaian upacara adat yang harus dijalankan. Mulai 

dari persiapan bahan-bahan untuk membangun rumah, lalu ketika rumah 

tersebut siap ditinggali, bahkan saat rumah tersebut telah di huni.9 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Alim pada skripsi yang 

berjudul “Pesan Dakwah Dalam Tradisi Mendre Bola Bugis di Kecamatan 

 
8 Mahendra, "Tradisi Mattama di bola di Desa Bonto Tengnga, Kecamatan Sinjai 

Borong, Kabupaten Sinjai (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)", Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 
2021).  

9 Nurhaila, “Pesan Dakwah Dalam Tradisi Mendre’ Bola di Kelurahan Tanete, 
Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 5.  
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Bontoa, Kabupaten Maros Studi Dakwah Kultural”. Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2014, yang menggunanakan metode penelitian field research atau 

penelitian lapangan. Dari penelitian ini dapat dikutip bahwa, dalam mendre 

bola sesungguhnya memang dibuat berdasarkan dari sumber ajaran agama 

Islam yang dibawa oleh para wali-wali terdahulu, ini terlihat dari begitu 

banyaknya nilai-nilai tersebut yang sangat relevan atau sama dengan apa yang 

dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadist.10  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Yahya, pada Jurnal 

Aqidah-Ta Vol. IV No.2 Tahun 2018, yang berjudul “Tradisi Menre’ Bola Baru 

Masyarakat Bugis di Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng 

(Studi Terhadap Nilai Kearifan Lokal)”. Penelitian ini dilakukan pada program 

pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Yang dari penelitian ini dapat dikutip 

pelaksanaan upacara Menre Bola Baru yang dilakukan oleh orang-orang suku 

bugis di Desa Kampiri tidak saja dijadikan sebagai komunikasi simbolik antara 

manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya, melainkan 

juga hubungan komunikasi simbolik dengan upacara. Dengan komunikasi 

simbolik melalui upacara para arwah nenek moyang diharapkan berkenaan 

memberikan berkah dan keselamatan bagi anak cucunya.11 

 

 

10 Andi Nur Alim, “Pesan Dakwah Dalam Tardisi Mendre Bola Bugis Di Kecamatan 
Bontoa, Kabupaten Maros Studi Dakwah Kultural”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 28. 

11 Hasbi Yahya, “Tradisi Mendre Bola Baru Masyarakat Bugis di Desa Kampiri, 
Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng (Studi Terhadap Nilai Kearifan Lokal)”, Jurnal Aqidah-Ta, 
Vol 4, No 2 (20ww18): h. 215. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 
1. Tujuan  

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui praktik massellu’ tanah di Desa Balangtaroang, 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi massellu’ 

tanah di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi kontribusi 

sekaligus solusi dalam memecahkan persoalan hukum Islam khususnya 

mengenai tradisi massellu’ tanah di Desa Balangtaroang, Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. 

b. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau 

penambahan wawasan bagi pembaca dan para peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Tradisi 

1. Pengertian tradisi 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun 

kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih 

dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya 

kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.12  

Sedangkan definisi tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat 

istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya magis-religius dari kehidupan 

suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, 

hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu 

sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi 

sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan.13 Menurut 

Van Vallen Hoven menjelaskan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan 

aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu 

disebut sebagai hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi 

(sebab itu disebut dengan adat)14 

 

12  Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Jurnal 
Ilmu Pendidikan Islam, 15.2 (2019), h. 96. 

13 Tutuk Ningsih, "Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang", 
IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya, Vol 17, No. 1 (2019), h. 82. 

14 Patimah, “Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum 
Nasinonal”, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.75 
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Selain itu tradisi dalam bahasa latin yaitu dari kata traditio, yang berarti 

diteruskan atau kebiasaan. Dalam tesaurus bahasa Indonesia, tradisi berarti 

adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan 

oleh masyarakat.15 

Adapun definisi tradisi menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Van Reusen (1992:115), Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi 

ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, 

ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi 

tradsisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut 

malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia 

dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. 

b. WJS Poerwadaminto (1976), sedangkan pendapat dari WJS 

Poerwadaminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang 

bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara 

berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan 

kepercayaan. 

c. Bastomi (1984:14), berbeda dengan apa yang disampaikan Bastomi, tradisi 

ialah merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi 

ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi 

dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu 

bangsa akan hilang juga. 

 
15 Dewi Ratih, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin Di Kecamatan 

Cimaragas Kabupaten Ciamis Dewi", Istoria, Vol. 15, No. 1 (2019), 48. 
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d. Soerjono Soekamto (1990), beliau berpendapat bahwasannya tradisi 

adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok 

orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng). 

e. Hasan Hanafi, pendapat hasan hanafi bahwasannya tradisi ialah segala 

macam sesuatu yang diwariskan di masa lalui pada kita dan dipakai, 

digunakan dan masih berlaku dimasa saat ini atau masa sekarang. 

f. Funk dan Wagnalls, dalam Muhaimin sedangkan funk dan Wagnalls 

berpendapat bahwasannya tradisi ialah warisan turun temurun baik dalam 

penyampaian doktrin maupun praktiknya sama, warisan tersebut bisa 

berupa suatu doktrin, kebiasaan, praktik dan juga suatu pengetahuan. 

g. Mardimin, Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan secara turun temurun 

pada suatu kelompok masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan 

bersifat kolektif dan juga menjadi kesadaran masyarakat secara kolektif 

juga. 

h. Piotr Sztompka (2011:69-70), berbeda dengan pendapat dari Piotr 

Sztompka tradisi dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan baik berupa 

gagasan, material maupun benda yang bersumber dari masa yang telah 

lampau, akan tetapi sesuatu tersebut masih ada dimasa kini yang masih ada 

dan masih dilestarikan dengan baik. 

i. Shils (1981:12), sedangkan Shils berpendapat bahwasannya tradisi ialah 

sesuatu yang diwariskan ataupun disalurkan berasal dari masa lampau ke 

saat ini atau sekarang, akan tetapi kriteria dari tradisi ini dapat dibatasi 

dan juga dipersempit cakupannya. 
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j. Coomans, M (1987:73), Coomans mengemukakan tradisi ialah sebuah 

gambaran prilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah 

sangat lama dilaksanakan secara turun temurun mulai dari nenek moyang. 

Tradisi yang sudah menjadi sebuah kebudayaan, maka akan menjadi acuan 

dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap dan juga berakhlak. 

k. Harapandi Dahri, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harapandi 

Dahri, menurutnya tradisi ialah sesuatu hal menjadi kebiasan dan 

dilakukan secara langgeng atau terus menerus dengan memakai berbagai 

macam aturan, norma, kaidah dan juga simbol yang masih berlaku pada 

masyarakat.16 

Jadi tradisi dalam bahasa paling sederhana merupakan kebiasaan atau 

adat istiadat berisi aturan atau norma berdasarkan ketentuan yang telah 

disepakati bersama yang diwariskan oleh nenek moyang kemudian 

berkembang secara turun temurun disetiap generasi. Jadi tradisi yang sering 

dilakukan oleh masyarakat di zaman sekarang merupakan warisan dari nenek 

moyang terdahulu. Tradisi dan budaya tersebut akan terus dilaksanakan 

sepanjang masyarakat masih mey   akini dan percaya dengan eksistensi dari 

tradisi itu sendiri. 

 

 

 

16  Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Jurnal 
Ilmu Pendidikan Islam, 15.2 (2019), h. 96-97. 
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2. Fungsi tradisi 

Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa 

tidak puas terhadap tradisi mereka. Menurut Sztompka (2007), fungsi tradisi 

dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut:  

a. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, 

keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang 

diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis 

yang kita pandang bermanfaat. Tradisi merupakan gagasan dan material 

yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun 

masa depan.  

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: "selalu seperti itu", dimana orang selalu mempunyai 

keyakinan demikian meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa 

tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal 

yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata 

karena mereka telah menerima sebelumnya.  

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga 

atau anggotanya dalam bidang tertentu.  
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d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu 

yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila 

masyarakat berada dalam krisis.17 

3. Macam-macam tradisi 

Menurut Koencjaraningrat (1985), macam-macam tradisi yang masih 

ada dan berkembang di tengah masyarakat sampai dengan saat ini antara lain 

adalah sebagai berikut:  

a. Tradisi Ritual Agama  

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu 

akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual 

keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing 

pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara 

melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini 

disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang 

diwariskan secara turun temurun. Agama-agama lokal atau agama primitif 

mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak 

dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana 

 
17 Muchlisin Riadi, “Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber-sumber Tradisi”, Kajian 

Pustaka, 2020, https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-
sumber-tradisi.html, diakses pada tanggal 3 Februari 2024. 

https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html
https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html
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terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara. Sistem ritual agama 

tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap 

musim, atau kadang-kadang saja.  

b. Tradisi Ritual Budaya  

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik 

upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari 

keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat 

kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas 

kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, 

pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat 

tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, 

dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-

upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk 

dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan 

bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual tersebut dilakukan 

dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan 

selamat.18 

 

 

 
18 Muchlisin Riadi, “Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber-sumber Tradisi”, Kajian 

Pustaka, 2020, https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-
sumber-tradisi.html, diakses pada tanggal 3 Februari 2024. 

https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html
https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html
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4. Sumber-sumber tradisi 

Menurut Djamil dkk, tradisi atau adat istiadat suatu bangsa khususnya 

di Indonesia timbul dari perpaduan pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, 

animisme dan dinamisme. Adapun penjelasan terkait sumber-sumber tradisi 

adalah sebagai berikut:  

a. Kepercayaan Hindu Budha  

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih 

berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya 

budaya di masa Hindu Budha merupakan manifestasi kepercayaan Jawa Hindu 

Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa. Islam masuk ke 

Indonesia dengan cara damai. Maka ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak 

lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lama 

mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang 

membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya 

Jawa.  

b. Animisme  

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah animus dan bahasa 

Yunani avepos, dalam bahasa sangsekerta disebut prana/ruah yang artinya 

nafas atau jiwa. Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan 

asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau 

berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini 
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bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik 

bersumber pada nyawa, jiwa, atau spirit.  

Sejarah Agama memandang bahwa istilah animisme digunakan dan 

diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan 

kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali 

hubungannya dengan tubuh atau jasad. Animisme juga memberi pengertian 

yang merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta-fakta atau alam 

semesta dalam suatu cara yang bersifat rasional.  

c. Dinamisme  

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan 

dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau form. 

Form adalah anasir atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang 

memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktivitas kehidupannya dan alam 

sebagai sumber dasar dari benda.  

Dinamisme merupakan kepercayaan keagamaan primitif pada zaman 

sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, dengan berpedoman bahwa 

dasarnya adalah kekuatan yang Maha Ada yang berada dimana-mana. 

Dinamisme disebut juga pre-animisme yang mengajarkan bahwa tiap-tiap 

benda atau makhluk mempunyai mana. Bahwa mana tidak hanya bisa terdapat 

pada benda, orang, dan hewan saja, melainkan juga situasi atau keadaan 

tertentu. 
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B. Tinjauan tentang Massellu’ Tanah 

1. Pengertian massellu’ tanah 

Defenisi dari massellu’ tanah adalah berasal dari Bahasa Bugis yang 

berarti menenggelamkan atau menanam sesuatu ke dalam tanah. Untuk 

melakukan tradisi massellu’ tanah biasanya ritual ini dipimpin oleh uragi bola 

dan dilakukan sebanyak tiga atau lima kali dalam setahun tergantung dari 

kesanggupan pemilik rumah. Jadi tradisi ini merupakan salah satu warisan 

adat dari pendahulu-pendahulu suku bugis atau warisan dari nenek-nenek 

moyang. Asal usul dari munculnya tradisi ini adalah dilakukan sejak dahulu 

kala oleh nenek moyang hingga turun temurun dan dilakukan secara 

berulangkali, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa masyarakat yang 

melaksanakan tradisi ini.  

Jadi tujuan dari dilakukannya ritual massellu’ tanah adalah sebagai 

bentuk rasa kesyukuran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan harapan 

doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya memberikan 

kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari 

gangguan jin yang menempati tanah di area sekitar rumah yang tempati itu. 

2. Tujuan ritual massellu’ tanah 

Tujuan dilaksanakannya massellu’ tanah berdasarkan keyakinan 

masyarakat yang mempercayainya adalah agar penghuni rumah selalu 

dimurahkan rezekinya. Karena menurutnya massellu’ tanah merupakan 

bentuk kesyukuran atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. 

selain itu tradisi ini dapat menimbulkan nilai bentuk gotong royong, menjalin 
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tali silaturahmi dan bersedekah kepada keluarga dan para tetangga dengan 

melakukan acara makan-makan bersama di akhir prosesi tradisi massellu’ 

tanah. 

C. Tinjauan tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam ialah serangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam” 

secara terpisah. Kedua kata tersebut merupakan kata yang digunakan dalam 

bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa 

Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa 

Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ 

menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku 

manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang 

diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh 

anggotanya.19 

Selain itu pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem 

kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasulullah 

saw. mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 

kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.20  

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum 

syara’ yang sifatnya terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, 

 

19 Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", Tahkim (Jurnal 
Peradaban Dan Hukum Islam), Vol. 1, No. 1 (2018), h. 103. 

20 Aryani Eva, "Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 
2 (2017), h. 24. 
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yang dipahami dan digali dari berbagai sumber seperti al-Qur’an, al-Hadist 

(Sunnah Rasulullah saw.), dalil-dalil syara’ lainnya seperti Ijma’ dan Qiyas.21  

Jadi hukum Islam atau syariat Islam merupakan pedoman manusia 

dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia untuk menempuh jalan yang 

lurus. Sebagaimana arti jalan yang lurus dalam pengertian syariat dimaknai 

seperti air yang mengalir dan menyejukkan yaitu apabila di minum akan 

menghilangkan dahaga. Jadi bagi siapa saja yang mengikuti aliran tersebut 

akan mendapatkan jalan yang lurus sebagaimana makna dari aliran air itu 

sendiri. Sama dengan syariat Islam, yaitu apabila kita mematuhi aturan-aturan 

yang tercantum dalam syariat maka sesungguhnya kita adalah bagian dari 

orang-orang yang beruntung berjalan di atas bumi yang kemudian berimbas 

dikehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur’an Q.S. al-

Baqarah/1 : 25  

رُ ۗ   هَٰ
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ن
 ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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ُ
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ا خ مْ فِيْه 

ُ
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ٌ
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ْ
ز
َ
  ا

Terjemahan: 

Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang di 
bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-
buahan darinya, mereka berkata, “Inilah rezeki yang diberikan kepada 
kami sebelumnya.” Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa dan 
di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang disucikan. 
Mereka kekal di dalamnya.22 

 

 

21 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Edisi 1 Cet. 6, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 15 

22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019. h. 91. 
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2. Sumber-sumber Hukum Islam 

Kata ‘sumber’ dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz ردصم - 

 lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ,رداصم 

ganti dari sebutan dalil (  ليلدل ) atau lengkapnya “adillah syar’iyyah” (  ةيعرشل 

 Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata . (ةلدأل

dalil atau adillah syar’iyyah, dan tidak pernah kata “mashadir al-ahkam al-

syar’iyyah” ( رداصم ماكحأل ةيعرشل ). Mereka yang menggunakan kata mashadir 

sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti 

yang sama.23 Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua 

kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada ‘syariah’. Kata 

sumber ( رداصم ), atau dengan jamaknya  رداصم , dapat diartikan suatu wadah 

yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum.  

 Adapun sumber-sumber Hukum Islam adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

 Sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur’an, sebuah kitab suci 

umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad 

saw. melalui Malaikat Jibril. al-Qur’an memuat kandungan-kandungan yang 

berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan 

sebagainya. al-Qur’an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya 

manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak 

 

23  Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", Tahkim (Jurnal 
Peradaban Dan Hukum Islam), Vol. 1, No. 1 (2018), h. 104. 
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mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat al-Qur’an menjadi landasan utama untuk 

menetapkan suatu syariat.24 

 Dalam hal memahami al-Qur’an madzhab Zaidiyah setuju sepenuhnya 

dengan keyakinan jumhur kaum Muslimin, bahwa al-Qur’an adalah Kitabullah 

yang tidak dinodai oleh kebathilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, 

diturunkan dari hadirat yang Maha Bijaksana dan Terpuji.25 

b. Sunnah (Hadist) 

 Sumber hukum Islam yang kedua adalah al-Hadist, yakni segala 

sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. baik berupa perkataan, 

perbuatan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam al-Hadist terkandung aturan-

aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-Qur’an.26  

Adapun Hubungan al-Sunnah dengan al-Qur'an berdasarkan sisi materi 

hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:  

1) Muaqqid yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah 

ditetapkan al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh al-Sunnah, 

misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam al-Qur'an dan dikuatkan 

oleh al-Sunnah.  

2) Bayan yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat al-Qur,an yang 

belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :  

 

24  Aryani Eva, "Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 
2 (2017), h. 25. 

25 Muhammad Ropii, "Teori Hukum Islam Syiah Zaidiyah: Sejarah Lahirnya Syi’ah 
Zaidiyah, Sumber-Sumber Hukum Islam Zaidiyah, Ijtihad Dan Teori Hukum Islam Syi’ah 
Zaidiyah", h. 8. 

26  Aryani Eva, "Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 
2 (2017), h. 25. 
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a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih 

mujmal, misalnya perintah shalat dalam al-Qur'an yang mujmal, 

diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan 

shaum. Dalam shalat misalnya.  

b) Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq) Misalnya: al-Qur'an 

memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa 

jumlahnya. Kemudian al-Sunnah membatasinya. 

c) Mentakhshishkan keumuman, misalnya: al-Qur’an mengharamkan 

tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah 

mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai 

ikan laut, belalang, hati dan limpa. 

d) Menciptakan hukum baru. Rasulullah saw. melarang untuk binatang 

buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana 

hal ini tidak disebutkan dalam al-Qur'an.27 

 

c. Ijma’ 

 Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman 

Rasulullah saw. atas sebuah perkara dalam agama.” Dan ijma’ yang dapat 

dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah 

sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabi’in).28 

 

 

 

27 Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, Tahkim (Jurnal 
Peradaban Dan Hukum Islam), Vol. 1, No. 1 (2018), h. 107 

28 Aryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah 
Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2 (2017), h. 25. 
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d. Qiyas 

 Sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Quran, al-Hadits dan 

Ijma’ adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil 

nashnya dalam al-Qur’an ataupun hadist dengan cara membandingkan sesuatu 

yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.29 

3. Tujuan Hukum Islam 

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:  

a. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)  

b. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)  

c. Hifdz Al’Aql (Memelihara Akal)  

d. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan) 

e. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta) Kelima.30 

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi 

pembuat Hukum Islam yaitu Allah swt. dan Rasul-Nya dan segi manusia yang 

menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat 

hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara keperluan 

hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam 

kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, 

hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang 

harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar 

kemaslahatan hidup manusia bener-benar terwujud. Kebutuhan sekunder 

adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti 

 

29  Aryani Eva, "Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 
2 (2017), h. 25. 

30 Muthmainnah, "RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya 
Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan", Journal of Islamic Law Studies, 
Vol. 1, No. 2 (2018), h. 29–44. 
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kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi 

kebutuhan primer.  

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang 

bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk 

kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, 

perumahan dan lain-lain.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Muthmainnah, "RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya 
Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan", Journal of Islamic Law Studies, 
Vol. 1, No. 2 (2018), h. 29–44.. 



 
   

28 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. Penelitian 

ini dilakukan dengan penelitian empiris (lapangan), yang mana penelitian 

dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas 

tentang fakta atau peristiwa yang terjadi mengenai praktik dari tradisi 

massellu’ tanah. Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan 

detail mengenai permasalahan tersebut. 

2. Lokasi Penelitian  

   Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Balangtaroang, Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Penulis memilih lokasi penelitian di 

daerah tersebut karena lokasinya memiliki banyak praktik tradisi massellu’ 

tanah sehingga penulis memilih melakukan penelitian disana. 

B. Metode Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Normatif (Syar'i)  

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menjadikan dalil-dalil 

hukum Islam seperti al-Qur’an dan hadist serta kaidah fiqh sebagai landasan 

dan tolak ukur yang menjadi pembenar terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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2. Pendekatan Sosiologi  

 Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk berinteraksi dengan para 

informan yang mendapatkan informasi. Pendekatan Sosiologi ialah suatu ilmu 

yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan stuktur, 

lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. 

C. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data Primer  

   Menurut Umi Narimawati sebagaimana yang dikutip dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Indah Partiwi dalam artikelnya bahwa data primer 

merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama.32 Dimana data ini 

tidak tersedia dalam bentuk literatur ataupun dalam bentuk file-file. Jadi 

sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari 

informan atau yang menjadi pelaku di dalam objek penelitian atau yang 

menyaksikan suatu peristiwa. 

2. Sumber data Sekunder  

   Menurut Sugiyono sebagaimana dalam kutipan nuning partiwi dalam 

artikelnya bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.33 Jadi sumber data Sekunder yaitu 

sumber data yang diperoleh melalui perantara baik berupa buku, artikel atau 

jurnal, catatan, bukti yang telah ada. Sehingga penelitian ini memerlukan 

berbagai literatur dan kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi maupun 

sumber sebagai pelengkap penelitian. 

 
32 Miza, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Jurnal Edumaspul, Vol. 6, No. 1, 

(2022), h. 975. 
33 Miza, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Jurnal Edumaspul, Vol. 6, No. 1, 

(2022), h. 975. 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

1.  Observasi  

   Observasi ialah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.34 Dua proses 

pengamatan dan ingatan. Pentingnya observasi yang dilakukan dalam sebuah 

penelitian ini guna memperoleh informasi terhadap peristiwa secara nyata 

atau terjadi dalam kenyataan. Melalui observasi ini dapat diperoleh gambaran 

yang lebih jelas tentang permasalahan yang dikaji atau diteliti. Peneliti akan 

melakukan pengamatan langsung di Desa Balangtaroang, Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba untuk mendalami peristiwa atau kejadian 

mengenai tradisi massellu’ tanah. 

2. Wawancara  

   Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara 

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.35 Peneliti akan 

mengadakan wawancara langsung kepada masyarakat (informan) yang 

berasal dari Desa Balangtaroang seperti toko adat, toko agama dan sebagainya 

yang memiliki pemahaman mengenai tradisi massellu’ tanah. 

3.    Dokumentasi 

   Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan berkas-berkas atau 

dokumen berupa catatan, transkrip, penjelasan dari masyarakat, surat kabar 

dan sebagainya. Dan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

 

34 Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, 
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Pendidikan 
Tambusa, Vol. 7, No. 1, (2023), h. 2901. 

35 Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, 
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Pendidikan 
Tambusa, Vol. 7, No. 1, (2023), h. 2901. 
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dokumen yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan, yang diperoleh 

dari berbagai sumber yang berasal dari informan atau narasumber yaitu dalam 

hal ini masyarakat Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba. 

E. Instrument Penelitian 

  Instrument penelitian merupakan peneliti itu sendiri, adapun alat-alat 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan dalam proses 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang terdiri dari beberapa daftar pertanyaan. 

2. Buku catatan dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua 

pernyataan dari informan sebagai sumber data. 

3. Alat elektronik, berfungsi sebagai alat memotret dan perekam saat 

sedang melakukan wawancara dengan informan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.  Teknik pengolahan data  

  Pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian 

dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian 

rupa. 

2.   Analisis data  

  Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis 

yang berlangsung terus menerus. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara 

menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan 

secara umum. Miles dan Huberman dalam Silalahi sebagaimana yang dikutip 

oleh Asep Nurwanda dalam artikelnya menjelaskan bahwa kegiatan analisis 



 
   

32 
 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.36  

Adapun langkah-langkah analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini:  

a. Data Reduction/Reduksi Data 

            Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

mengorganisaiankan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat diambil. Peneliti akan mengola data dengan bertolak dari teori 

untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat 

dilapangan ataupun yang terdapat dari sumber- sumber lain. 

b. Display Data  

      Display data merupakan penyajian serta pengorganisasian data ke 

dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam 

penyajian data ini akan dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap 

permasalahan dalam permasalahan penelitian yang akan memaparkan secara 

langsung kemudian mennjelaskan secara spesifik. Analisis perbandingan 

dalam teknik ini peneliti akan mengkaji data yang telah diperoleh dari 

lapangan secara sistematis juga mendalam, kemudian membandingkan data 

tersebut satu sama lain. 

c. Conclusin/Verification/Penarikan Kesimpulan  

      Langkah terakhir yaitu peneliti akan menganilisis data kualitatif ialah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

 
36 Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, 

Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Pendidikan 
Tambusa, Vol. 7, No. 1, (2023), h. 2901. 
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G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

   Dalam Penelitian kualitatif peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data dengan menggunakan metode trianggulasi. Berdasarkan penjelasan 

Sugiyono, teknik triangulasi sendiri diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang sifatnya menggabungkan antara berbagai teknik pengumpulan data 

yang telah ada.37 Menurutnya ada tiga macam trianggulasi data yaitu:  

1. Trianggulasi Sumber  

    Peneliti akan mengecek sumber data informan dengan beragam 

sumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sama dengan objek 

yang ada di lapangan.  

2. Trianggulasi Metode  

    Peneliti akan menggunakan beberapa metode dalam pengecekan 

keabsahan data seperti wawancara, observasi (observasi partisipan dan non-

partisipan) dan dokumentasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh 

dari informan sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.  

3. Trianggulasi Waktu  

  Peneliti akan mengecek keabsahan data dengan mengunjungi informan 

dan tempat terjadinya objek berkali-kali untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh sesuai dan tidak berubah-ubah. 

 

 

 

 

 

 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabet, 

2012), h. 241. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.   Profil Desa Balangtaroang  

a.   Sejarah Desa Balangtaroang  

Desa Balangtaroang merupakan desa yang telah terpecah menjadi empat Desa, 

yaitu Desa Barugae, Desa Kambuno, Desa Bontobulaeng dan Desa 

Balangtaroang, di mana pusatnya adalah Desa Balangtaroang. Setelah 

kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Kecamatan Bulukumpa dan terbentuk 

pula Desa Balangtaroang, yang dulunya disebut Distrik Bulukumpa Tua 

dibawah Pemerintahan Karaeng Nojeng yang meliputi 8 “Gelaran” (Desa), 

yaitu:  

1) Gelaran Jojjolo  

2) Gelaran Bulo-bulo  

3) Gelaran Sampeang  

4) Gelaran Bingkarongo  

5) Gelaran Buttakeke  

6) Gelaran Kambuno  

7) Gelaran Bululohe  

8) Gelaran Balangtaroang  

Desa ini disebut Balangtaroang karena dulunya adalah daerah ini 

merupakan tempat penyimpanan rahasia (barang berharga maka disebutlah 

Balangtaroang). 
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Desa Balangtaroang yang dulu terdiri beberapa Kampung yaitu: 

Kampung Serre, Kampung Bonto Baju, Kampung Hulo, Kampung Munte, 

Kampung Barana, Kampung Longi. Desa ini diperintah oleh: Karaeng Pangki 

Kalla Bonto, Abd. Kader, Karaeng Page, Karaeng Busung, Gelaran Nakka. Akan 

tetapi disini masih dibawah pemerintahan Belanda, belum ada pemilihan 

Pemerintahan tersendiri. Barulah pada tahun 1962 baru beralih Pemerintahan 

dari Gellareng menjadi Desa dan telah mengalami Tujuh (7) Kali pergantian 

kepemimpinan, dengan nama-nama Kepala Desa sebagai Berikut :  

1. A. Muh. Amier : Masa Bakti 1962 - 1982  

2. A. Kulle  : Masa Bakti 1982 - 1990  

3. A. Kumisi  : Masa Bakti 1990 - 1998  

4. Drs. Amiruddin.P : Masa Bakti 1998 - 2007  

5. Abd.Kadir. Ab  : Masa Bakti 2007 - 2013  

6. Jusman, S.E  : Masa Bakti 2013 - 2020  

7. Abd Waris  : Masa Bakti 2020 – 2026  

b. Sumber Daya Desa  

1) Sumber Daya Alam  

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. 

Sebagai daerah yang beriklim tropis, Desa Balangtaroang memiliki potensi 

sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan 

masyarakatnya.  
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Sumber daya alam yang telah banyak dimanfaatkan oleh penduduk 

Desa Balangtaroang adalah tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan oleh 

masyarakat Desa Balangtaroang digunakan untuk bahan pangan, papan 

(bangunan) sampai obat- obatan.  

Sumber daya alam yang dimiliki Desa Balangtaroang seperti lahan 

kosong, sungai, sawah, dan perkebunan yang pada saat ini belum 

dimanfaatkan secara maksimal. Luas persawahan di Desa Balangtaroang yaitu 

331 Ha, Luas Tanah Kering yaitu 139,5 Ha, dan Luas Tanah Perkebunan yaitu 

269 Ha.  

Tabel. 4.1 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan 

Luas Wilayah Menurut 

Penggunaan 

Luas 

Luas Tanah Sawah 331,00 Ha 

Luas Tanah Kering 139,50 Ha 

Luas Tanah Basah 0,00 Ha 

Luas Tanah Perkebunan 269,00 Ha 

Luas Fasilitas Umum 10,50 Ha 

Luas Tanah Hutan 0,00 Ha 

Total Luas 750,00 Ha 

Sumber: Profil Desa Balangtaroang tahun 2019 
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Sumber daya ini merupakan aset Desa yang sangat potensial untuk 

mengembangkan usaha agribisnis yang dapat menyerap tenaga kerja banyak 

(padat karya) dalam rangka mengendalikan pengangguran dan menjaga 

stabilitas perekonomian desa. 

Sebagai sektor primer, usaha agribisnis telah banyak dilakoni oleh 

warga desa dan masih terdapat potensi yang cukup besar untuk 

dikembangkan. Potensi pengembangan sumber daya alam di desa 

Balangtaroang berupa ternak unggulan dan pertanian unggulan. Potensi 

tersebut didukung pula dengan keadaan iklim, jenis tanah, dan kesuburan 

tanah Desa Balangtaroang.  

c. Letak Wilayah Desa Balangtaroang  

Desa Balangtaroang merupakan salah satu Desa dari 17 Desa dan 

Kelurahan yang berada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Desa 

Balangtaroang terbagi atas lima dusun yaitu Dusun Batu Menteng, Dusun 

Bonto Baju, Dusun Lonrong, Dusun Cilallang Dan Dusun Bambaungan. Secara 

administratif Desa Balangtaroang mempunyai batas wilayah38 yaitu:  

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baruga Riattang  

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulo-Bulo 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bonto Bulaeng  

 

 

38 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa Balangtaroang         
Tahun 2019. 
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4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sapobonto39  

Berdasarkan letak geografisnya, Desa Balangtaroang berada di dataran 

tinggi yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas, serta 

kaya akan potensi sumber daya alam lainnya, seperti sumber mata air yang 

dapat ditemukan di setiap Dusun. Desa ini merupakan salah satu Desa di 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba yang mempunyai tingkat 

kesuburan tanah yang sesuai dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman 

palawija maupun tanaman hortikultural.40  

d. Administrasi  

Desa Balangtaroang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terdiri 

dari (5) Dusun yaitu Dusun Bonto Baju, Dusun Cilallang, Dusun Bambaungan, 

Dusun Batu Menteng, dan Dusun Lonrong.41 

e. Iklim  

Desa Balangtaroang memiliki tiga musim yaitu musim hujan, musim 

kemarau dan Musim Pancaroba. Umumnya musim hujan terjadi pada bulan 

November hingga April, bahkan kadang hingga bulan Juni. Sedangkan musim 

kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Rata-rata curah hujan 

 

39 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa 

Balangtaroang  Tahun 2019. 

40 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa Balangtaroang 
Tahun 2019. 

41 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa Balangtaroang 
Tahun 2019. 
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mencapai 1.535 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 

dan Februari, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli, Agustus, dan 

September.  

f. Wilayah  

Desa Balangtaroang Luas wilayah Desa Balangtaroang adalah 750,000 

Ha. Jarak Desa Balangtaroang ke Ibu Kecamatan yaitu 6 km, waktu tempuhnya 

sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Adapun jarak 

Desa Balangtaroang ke ibu kota Kabupaten yaitu 25 km, waktu tempuh ke ibu 

Kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor yaitu sekitar 30 menit. 

Sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi yaitu 180 km, dan jarak tempuh Ibu Kota 

ke Provinsi dengan kendaraan bermotor yaitu 4-5 jam.42 

Desa Balangtaroang merupakan Desa yang berada di dataran tinggi 

yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas, serta kaya 

akan potensi sumber daya alam lainnya, seperti sumber mata air yang dapat 

ditemukan di setiap Dusun. Desa ini merupakan salah satu Desa di Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba yang mempunyai tingkat kesuburan tanah 

yang sesuai dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman palawijaya maupun 

tanaman hortikultura.  

Desa Balangtaroang memiliki tiga musim yaitu musim hujan, musim 

kemarau dan musim pancaroba. Umumnya musim hujan terjadi pada bulan 

November hingga April, bahkan kadang hingga bulan Juni. Sedangkan musim 

 
42 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa Balangtaroang 

Tahun 2019. 
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kemarau terjadi pada bulam Mei hingga Oktober. Rata-rata curah hujan 

mencapai 1. 535 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 

dan Februari, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli, Agustus, dan 

September.43 

Tabel 4.2 

Demografi Desa Balangtaroang 

No JENIS KELAMIN JUMLAH 

1. Laki-laki 1281 

2. Perempuan 1310 

 Jumlah 2591 

Sumber: Profil Desa Balangtaroang tahun 2019 

1) Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Keagamaan  

a. Kondisi Sosial  

Masyarakat Balangtaroang umumnya adalah masyarakat yang religius, 

sopan, ramah, tekun dan rajin bekerja. Ketekunan ini dibuktikan dengan 

kebiasaan masyarakat yang menghabiskan hampir seluruh aktivitasnya di 

kebun dan sawah. Masyarakat hidup dalam suasana tolong-menolong. Nilai-

nilai solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat seperti saling membantu 

dan bergotong-royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, 

mereka juga saling mengunjungi dalam rangka memupuk tali silaturahim serta 

saling menghormati satu sama lain.  

 
43 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa Balangtaroang 

Tahun 2019. 
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Sebagai Desa yang terus berkembang, kondisi sosial masyarakat Desa 

Balangtaroang dapat dikatakan cukup baik karena ditunjang dengan sarana 

dan prasarana yang memadai. Berikut daftar tabel sarana dan prasarana Desa 

Balangtaroang.44  

Tabel 4.3 

Sarana dan Prasarana Desa Balangtaroang 

No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan  

1 Kantor Desa 1 Unit  

2 Mushollah 4 Unit  

3 Masjid 5 Unit  

4 Posyandu 5 Unit  

5 Puskesdes 1 Unit  

Sumber: Profil Desa Balangtaroang tahun 2019 

Masyarakat Desa Balangtaroang adalah masyarakat yang sadar akan 

pentingnya pendidikan. Terbukti dengan lebih tingginya masyarakat yang 

telah menjajaki dunia pendidikan dibanding dengan yang tidak. Terlebih lagi 

fasilitas yang tersedia di Desa Balangtaroang untuk menunjang pendidikan 

masyarakat telah ada fasilitas yang dimaksud yaitu TK dan SD sehingga 

 

44 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa Balangtaroang 
Tahun 2019. 
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memudahkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Berikut ini tabel 

pendidikan masyarakat Desa Balangtaroang.45 

Tabel 4.4 

Pendidikan Masyarakat Desa Balangtaroang 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah 200 

2 Tamat SD 1320 

3 Tamat SMP 500 

4 Tamat SMA 483 

5 Tamat D1 8 

6 Tamat D2 31 

7 Tamat D3 6 

8 Tamat S1 43 

9 Tamat S2 0 

10 Tamat S3 0 

 Jumlah Total 2591 Orang 

Sumber: Profil Desa Balangtaroang tahun 2019  

 

 

 

45 Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Arsip Data Kantor Desa Balangtaroang 
Tahun 2019. 
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b. Keadaan Ekonomi  

Desa Balangtaroang yang berada di dataran tinggi ini merupakan 

daerah yang subur dan memiliki sumber daya alam yang sangat potensial utuk 

dikembangkan, baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, 

maupun ekowisata. Pada sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat pada 

umumnya menanam tanaman buah-buahan, porang, merica, kopi, dan 

cengkeh. Sedangkan untuk sektor peternakan, masyarakat umumnya 

memelihara sapi, kambing, ayam, dan itik. Adapun untuk sector ekowisata, 

desa ini memiliki banyak objek wisata yang dapat dikembangkan misalnya 

wisata hortikultura, permandian, dan wisata alam pegunungan. Namun untuk 

saat ini, masyarakat umumnya hanya memperoleh pendapatan dari sector 

pertanian, perkebunan, dan peternakan.  

Tabel 4.5 

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Balangtaroang 

No Mata Pencaharian Berdasarkan 

Sektor 

Jumlah 

1 PNS 15 

2 ABRI / POLRI 2 

3 Pensiunan 22 

4 Petani 1007 

5 Swasta 57 

6 Pedagang 330 
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7 Tukang 26 

 Jumlah 1459 

Sumber: Profil Desa Balangtaroang tahun 2019 

 

B. Praktik Tradisi Massellu’ Tanah  

1. Pengertian 

Massellu’ tanah berasal dari Bahasa Bugis yang berarti 

menenggelamkan atau menanam sesuatu ke dalam tanah. Dimana yang 

dimaksud ditenggelamkan adalah berupa bahan-bahan ritual berdasarkan 

ketentuan tradisi yang di arahkan oleh uragi bola. 

 Massellu’ tanah pada asal mulanya dilaksanakan oleh para pendahulu 

yaitu nenek moyang di Desa Balangtaroang sebagai tanda penghargaan dan 

penghormatan kepada penghuni tanah dan sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tradisi ini dilaksanakan turun-temurun dan 

apabila jika tidak melaksanakan dalam jangka waktu yang lama maka akan 

berdampak pada keluarga, baik anak, cucu maupun orang tua contohnya 

seperti anak mengalami sakit-sakitan, gangguan kejiwaan dan sebagainya. 

Selain itu, tradisi ini tidak hanya dapat dilaksanakan di tempat kediaman atau 

rumah tetapi bisa juga dilaksanakan di dekat sungai, pepohonan, perkebunan 

tergantung objek tempat yang diperuntukkan atau ditujukan berdasarkan 

keyakinan si pelaku tradisi ini. Tradisi massellu’ tanah di Desa Balangtaroang 

masih terus dilestarikan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan 

masyarakat yang tinggal di Desa Balangtaroang, karena pasalnya tradisi ini 
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merupakan warisan atau kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang 

terdahulu.  

 Setelah aliran-aliran Islam masuk di Desa Balangtaroang, ada beberapa 

masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi ini tidak sepenuhnya sesuai 

dengan ajaran Islam jadi tidak melaksanakan tradisi tersebut. Sebagaimana 

pernyataan Puang Abdul Kadir sebagai Tokoh Agama Desa Balangtaroang 

bahwa: 

“Menurut saya pribadi tradisi ini berlebihan dari segi praktiknya jadi 
kemungkinan ini mendekati syirik. Selain itu, karena adanya sebagian dari 
bahan-bahan makanan tersebut yang dijadikan sebagai ritual lalu tidak 
dimakan sehingga makanan tersebut dinilai mubazir”.46 

 Menurut informan di atas berpendapat bahwa tradisi massellu’ tanah 

praktiknya berlebihan sehingga dikhawatirkan mendekati syirik dan bid’ah. 

Adapun bahan-bahan yang dijadikan sebagai ritual ini dinilai mubazir karena 

sebagian tidak dimakan. 

2. Tahapan atau Tata Cara Pelaksanaan Massellu’ Tanah 

Dalam pelaksanaan tradisi massellu’ tanah, pemilik rumah harus 

menyiapkan beberapa bahan-bahan tradisi untuk melakukan prosesi tradisi 

massellu’ tanah sesuai dengan arahan uragi bola. Semua rangkaian tersebut 

dipimpin langsung oleh uragi bola untuk memandu dan membacakan doa-doa 

ritual. Uragi bola adalah seorang tokoh adat yang dipercaya dalam memimpin 

rangkaian ritual ini. 

 
46 Abdul Kadir (57 Tahun), Tokoh Agama Desa Balangtaroang, Wawancara, 

Bulukumba, 12 Februari 2024 
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Bahan-bahan ritual yang disediakan terkhusus untuk tradisi massellu’ 

tanah adalah sebagai berikut: 

- Beras ketan hitam 

- Beras putih 

- Kayu manis.47 

- Guci ukuran sedang 

- Kemenyan 

- Gula merah 

- Bunga cocor bebek 

- Daun sirih 

- Kelapa 

- Daun pisang 

- Kantong plastik 

- Dulang 

- Air 

- Kue-kue tradisional 

- Buah-buahan 

- Lauk pauk (ayam, telur ayam kampung dll).48 

 
47 Baha (65 Tahun), Uragi Bola Tokoh Adat Desa Balangtaroang, Wawancara, 

Bulukumba, 16 Februari 2024 

48 Fitria Made (48 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 
16 Februari 2024. 
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Bahan-bahan diatas disediakan tergantung arahan dari uragi bola jadi 

kemungkinan tidak semua pelaku tradisi harus menggunakan bahan-bahan 

yang dicantumkan tersebut. Mengenai makna dari bahan-bahan ritual 

menurut Uragi Bola merupakan suatu hal yang sakral dan bersifat rahasia 

sehingga dalam penelitian ini tidak dilampirkan, karena tidak untuk 

disebarluaskan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat 

mengetahuinya.49  

Adapun tata cara pelaksanaan massellu’ tanah adalah sebagai berikut: 

a. Tahap awal (Pembuatan lubang) 

Dalam pelaksanaan tradisi massellu’ tanah jika objek ritualnya adalah 

rumah pelaku maka sebelum dilakukannya ritual inti terlebih dahulu sewaktu 

membangun pondasi rumah atau sebelum rumah dibangun, dibuatkan lubang 

khusus dengan ukuran 40x40 cm persegi, dengan kedalaman tanah 50 cm 

(setengah meter) tepat berada di tiang tengah rumah. Pelaksanaan tradisi pada 

tahap ini dilaksanakan berdasarkan arahan uragi bola yang dilanjutkan 

dengan pembacaan doa-doa tradisi oleh uragi bola. 50 

b. Tahap persiapan (Penyajian bahan-bahan ritual) 

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku tradisi adalah 

menyiapkan bahan-bahan ritual massellu’ tanah berdasarkan arahan uragi 

bola. Beras ketan hitam dimasak segenggam dijadikan sokko’, lalu disajikan ke 

 
49 Baha (65 Tahun), Uragi Bola Tokoh Adat Desa Balangtaroang, Wawancara, 

Bulukumba, 16 Februari 2024 

50 Fitria Made (48 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 
16 Februari 2024. 
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sebuah wadah. Bahan-bahan ritual disajikan diatas dulang, seperti makanan, 

lauk pauk, buah-buahan dan kue-kue tradisional. Kemudian membakar 

kemenyan satu batang lalu di simpan ke penno-penno (guci) yang berukuran 

sedang. Lalu menyediakan air ke dalam sebuah wadah yang berukuran sedang. 

Kemudian bahan-bahan pelengkap seperti daun sirih, cocor bebek, kayu 

manis, gula merah, kelapa, daun pisang, kresek plastik hitam di letakkan di 

tempat ritual bersamaan dengan bahan-bahan ritual lainnya yang telah 

disediakan. Setelah itu uragi bola memulai membacakan doa-doa ritual 

massellu’ tanah sebelum melangkah ke tahap ritual selanjutnya.51 

c. Tahap inti (Pembungkusan dan penenggelaman/penanaman guci) 

Dalam tahap inti, bahan-bahan ritual dimasukkan ke dalam guci, seperti 

beras ketan hitam yang sudah dimasak (sokko’), potongan ayam bagian hati 

yang sudah dikukus lalu guci ditutup. Setelah guci ditutup diletakkan setengah 

gula merah dan kelapa yang sudah dikupas di atas penutup guci. Kemudian 

guci tersebut dibungkus kresek plastik hitam dan daun pisang.52 

Setelah tahap pembungkusan lalu dilanjutkan dengan tahap 

penenggelaman atau penanaman guci. Guci yang telah dibungkus kemudian 

ditenggelamkan atau ditanam ke dalam lubang yang telah dibuat dengan 

ukuran 40x40 cm dengan kedalaman 50 cm. Setelah mentok sampai dibawah 

 

51 Fitria Made (48 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 
16 Februari 2024. 

52 Fitria Made (48 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 
16 Februari 2024. 
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tanah, guci tersebut dikebas-kebas dengan air yang telah disediakan diwadah 

tadi sembari dibacakan doa-doa ritual oleh uragi bola. Setelah pembacaan doa, 

lalu ditutup lubang tersebut menggunakan tegel lantai atau keramik. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa ritual lagi oleh uragi bola. 

Setelah rangkaian prosesi ritual selesai, dilanjutkan dengan acara makan-

makan bersama oleh anggota keluarga yang turut hadir dalam pelaksanaan 

tradisi massellu’ tanah.53 

3. Tujuan/manfaat, dan Dampak 

a. Tujuan  

Melaksanakan suatu tradisi tentunya ada maksud dan tujuan yang ingin 

dicapai dan diperoleh setelah ditunaikannya tradisi tersebut. Misalnya dalam 

pelaksanaan tradisi pappierang di Jeneponto bertujuan agar si mayyit 

mendapatkan amal jariah karena menyedekahkan sebagian hartanya kepada 

orang yang turut melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya dan orang yang 

tidak mampu. Sama halnya dengan tradisi massellu’ tanah terdapat juga 

tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya seperti pernyataan oleh beberapa 

informan dari Desa Balangtaroang adalah sebagai berikut: 

Pertama, pengakuan oleh Puang Hasanuddin sebagai pelaku tradisi 

sekaligus Imam Dusun Desa Balangtaroang bahwa: 

 

53 Fitria Made (48 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 
16 Februari 2024. 
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“Tradisi massellu’ tanah tujuannya itu supaya hidup sehat tidak sakit-
sakitan, aman, tentram, kuat dalam menjalankan aktivitas, bekerja dan 
sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa”.54 

Kedua, pengakuan dari Hawani sebagai pelaku tradisi bahwa: 

“Tujuannya, supaya rumah diberi keberkahan, kuat dalam bekerja, 
sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, supaya terhindar dari 
segala penyakit, hidup dijauhkan dari marabahaya”.55 

Ketiga, pengakuan Puang Baha sebagai uragi bola (Tokoh Adat) 
bahwa: 

“Tujuannya, menyembuhkan orang sakit, menolak bala, sebagai bentuk 
penghormatan kepada penghuni tanah dan nenek-nenek terdahulu 
kita”.56 

Keempat, pengakuan Fitria Made sebagai pelaku tradisi bahwa: 

Tujuannya, sebagai tanda untuk menghormati kebiasaan nenek-nenek 

terdahulu kita, dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Setelah melakukan tradisi Massellu Tanah ini biasanya 

rumah terasa sejuk, kehidupan sehari-hari terasa nyaman di jalani, 

hingga dapat menyembuhkan penyakit.57 

Kelima, pengakuan Ambo Dalle sebagai Kepala Dusun Bonto Baju Desa 

Balangtaroang bahwa: 

            “Tujuan dilakukan tradisi Massellu Tanah ini agar terhindar dari 
marabahaya, supaya jauh dari segala penyakit, sebagai bentuk 
menghormati/menghargai penghuni tanah, menghormati makhluk-
makhluk ghaib yang tidak terlihat, agar nyaman dalam menempati 

 

54 Hasanuddin (72 Tahun), Imam Dusun Bonto Baju Desa Balangtaroang, Wawancara, 
Bulukumba, 11 Februari 2024. 

55 Hawani (48 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 11 
Februari 2024. 

56 Baha (65 Tahun), Uragi Bola Tokoh Adat Desa Balangtaroang, Wawancara, 
Bulukumba, 16 Februari 2024. 

57 Fitria Made (48 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 
16 Februari 2024. 
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rumah, dan juga sebagai salah satu bentuk rasa kesyukuran kita kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.”58 

Keenam, pengakuan Abdul Kadir sebagai Tokoh Agama Desa 

Balangtaroang bahwa: 

“Tujuan dari tradisi ini supaya bagus hasil kebunnya, sawahnya dan 
hasil panen lain sebagainya”.59 

b. Dampak  

Berdasarkan pernyataan para informan di atas mengenai tujuan 

dilaksanakannya tradisi massellu’ tanah dapat disimpulkan bahwa: 

Mereka meyakini pelaksanaan tradisi ini dapat memberikan manfaat 

kepada pelaku tradisi terutama dalam kesehatan, hasil panen, dan sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.60 

Disamping manfaat yang dihasilkan adapula dampak atau akibat yang 

ditimbulkan jika dalam jangka waktu yang lama tidak melaksanakan tradisi 

massellu’ tanah yaitu kebalikan dari manfaat yang telah dijelaskan oleh para 

informan sebelumnya. Misalnya sakit-sakitan, gagal panen dan bisa saja 

diterpa oleh berbagai musibah. Menurut keyakinan para pelaku setelah 

 

58 Ambo Dalle (56 Tahun), Kepala Dusun Bonto Baju Desa Balangtaroang, Wawancara, 
Bulukumba, 11 Februari 2024. 

59 Abdul Kadir (57 Tahun), Tokoh Agama Desa Balangtaroang, Wawancara, 
Bulukumba, 12 Februari 2024. 

 
60Hasnaedi (52 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 11 

Februari 2024.  
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melakukan tradisi ini biasanya sembuh dari penyakit yang diderita oleh 

pelaku.61 

Selain itu adapula masyarakat yang menyatakan bahwa: 

“Sebenarnya ada juga beberapa masyarakat yang sebetulnya tidak mengetahui 
apa itu tradisi massellu’ tanah tetapi mereka tetap melaksanakannya, karena 
mungkin tradisi ini sudah mengakar dan membudaya yang pelestariannya itu 
langgeng dilakukan jadi beberapa masyarakat melakukan atas dasar sebagai 
penghargaan kepada nenek moyangnya saja bukan dengan maksud dan tujuan 
tertentu seperti yang dikatakan oleh beberapa informan sebelumnya.”62 

 Jadi tidak semua masyarakat Desa Balangtaroang melakukan tradisi itu 

berdasarkan tujuan atau maksud yang sesungguhnya seperti yang dikatakan 

oleh sebagian masyarakat atau pelaku tradisi.63 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Massellu’ Tanah 

Dalam sudut pandang Islam, setiap amal perbuatan manusia dalam 

kehidupan ini harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Adapun 

sumber hukum Islam itu ialah yang pertama al-Qur’an yang memuat aturan-

aturan yang bersifat global, yang membutuhkan rincian dan penjelasan 

operasional yang berasal dari Nabi Muhammad saw. maka Islam memandang 

segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. menjadi sumber 

hukum kedua menjadi sumber hukum yang harus diikuti dan diamalkan. Islam 

menganjurkan apabila sekian dari apa-apa yang telah diperintah oleh Allah 

 
61 Hasnaedi (52 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, Bulukumba, 

11 Februari 2024. 
62 Maulana Malik Iskandar (21 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, 

Bulukumba, 12 Februari 2024. 
63 Maulana Malik Iskandar (21 Tahun), Masyarakat Desa Balangtaroang, Wawancara, 

Bulukumba, 12 Februari 2024. 
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swt. dan tinggalkanlah sekalian apa-apa yang dilarang dan kamu harus takut 

kepada Allah karena Allah telah menetapkan hukum dengan sangat jelas.  

Tradisi massellu’ tanah dalam pelaksanaan masyarakat Desa 

Balangtaroang dalam ajaran Islam dapat dikatakan ‘urf, karena tradisi tersebut 

dilaksanakan secara turun-temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan 

sebagai kebiasaan sampai sekarang.64 Melihat tradisi massellu’ tanah di Desa 

Balangtaroang, peneliti menilai bahwa dalam pelaksanaan tradisi tersebut 

sudah mengakar disendi masyarakat seperti budaya yang eksistensinya 

langgeng dilestarikan. Bahkan adapula beberapa masyarakat yang sebetulnya 

tidak begitu paham dengan maksud dan tujuan tradisi ini tapi tetap turut 

melaksanakan karena menurut mereka dengan pelaksanaan ritual tersebut 

hanya sebagai bentuk menghargai kebudayaan nenek moyangnya bukan 

karena maksud embel-embel dibalik pelaksanaan tersebut. 

Hukum tidak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lokal semuanya dikenal 

sebagai ‘urf. ‘Urf merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama baik 

yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap 

keadaan secara tak disadari, sesuatu yang dikatakan ‘urf tidak dilihat dari sisi 

berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa 

perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.65 

 

64 Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, dalam Jurnal 
Asas (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 7 No. 1/Januari 2015, h. 28 

65 Musnad Rozin, Ushul Fiqh 1, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.165-166 
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1. ‘Urf sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam 

masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat 

dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram 

atau sebaliknya.  

2. Urf fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, 

tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau 

menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-

perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian 

masyarakat.66 

Dasar hukum Tradisi: 

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-A’raf/ 7: 199 

ن    هِلِي ْ جَٰ
ْ
نِ ال عْرِضْ ع 

َ
ا عُرْفِ و 

ْ
مُرْ بِال

ْ
أ و  و 

ْ
ف ع 

ْ
ذِ ال

ُ
 خ

Terjemahnya: 

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 
berpalinglah dari orang-orang bodoh. 

(Jadilah engkau pemaaf) mudah memaafkan di dalam menghadapi 

perlakuan orang-orang, dan jangan membalas (dan suruhlah orang 

 

66 Muhammad Fajri Mohasa, Musyfikah Ilyas, Abdul Syatar, “Pandangan ‘Urf Terhadap 
Prosesi Adat Karia Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu 
Kabupaten Muna”, Qaḍāunā, UIN Alauddin Makassar, Volume 5 Nomor 1 Desember 2023, h. 56. 
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mengerjakan makruf) perkara kebaikan (serta berpalinglah daripada orang-

orang yang bodoh) janganlah engkau melayani kebodohan mereka.67 

Selain firman Allah swt. dasar hukum penggunaan ‘urf atau tradisi juga 

terdapat dalam hadis Nabi saw.  

حسن   اله عند    فهو   حسنا   ن  المسلمو   رءه ما    

Artinya: 

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” 
(HR. Imam Ahmad).68 

Tradisi massellu’ tanah jika dikaji dalam dua sisi yaitu antara ‘urf 

fasid dan Ibahah (boleh dilakukan) sebagai berikut: 

a. Kategori ‘urf fasid 

Tradisi massellu’ tanah dapat dikategorikan urf ’ fasid jika dengan 

pelaksanaan ritual tersebut diawali dengan niat dan maksud berdasarkan 

tujuan massellu’ tanah yang sesungguhnya seperti penjelesan informan 

sebelumnya. Misalnya meminta kesembuhan dari penyakit (Kesehatan), 

rezeki, kebahagiaan, hasil panen yang melimpah dan sebagainya. Sebab tujuan-

 

67 JavanLabs, Tafsir Jalalayn (Q.S. al-A’raf/ 7: 199), https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-
199#google_vignette, diakses pada tanggal 6 Maret 2024.  

68 Ahmad Muzakki, Tradisi (`Urf) Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam, 
Tradisi (`Urf) Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam - Cariustadz, diakses pada 
tanggal 6 Maret 2024. 

https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-199#google_vignette
https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-199#google_vignette
https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam
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tujuan tersebut dapat dimunajatkan langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa 

tanpa adanya perantara maupun pelaksanaan praktik ritual massellu’ tanah.  

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/1: 45: 

  
ۙ ن  شِعِي ْ

َٰ
خ
ْ
 ال

َ
لَ  ع 

َّ
 اِلَ

ٌ
ة  ْ بِت 

َ
ك
َ
ا ل ه 

َّ
اِن وةِ ۗ و 

ٰ
ل الصَّ ِ و 

تْْ وْا بِالصَّ
ُ
عِيْن

 
اسْت  و 

Terjemahnya: 
Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. 
Sesungguhnya (shalat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyuk.69 

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan penuh sabar, dengan 

memelihara keteguhan hati dan menjaga ketabahan, serta menahan diri dari 

godaan dalam menghadapi hal-hal yang berat, dan juga dengan melaksanakan 

shalat. Dan shalat itu sungguh amat berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyuk dan tunduk hatinya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang 

yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan 

kembali kepada-Nya.70 

Selain itu pertentangan yang disinkronisasi dengan praktik, niat dan 

tujuan pelaksanaan ritual massellu’ tranah jika dilihat dari sisi ‘urf fasid maka 

tradisi ini berpotensi tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Q. S. an-Nisa’/ 4: 36 

ا ......  ٔـً يْ
 
وْا بِهٖ ش

ُ
كِ
ْ

شْ
ُ
 ت
 
لَ   و 

ه
وا اللَّ

ُ
اعْبُد  ۞ و 

Terjemahnya: 

 
69 LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

https://lajnah.kemenag.go.id. 

70 T. p, Tafsir, https://kalam.sindonews.com/ayat/45/2/al-baqarah-ayat-45, diakses 
pada tanggal 03 Februari 2024. 

https://lajnah.kemenag.go.id/
https://kalam.sindonews.com/ayat/45/2/al-baqarah-ayat-45
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Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun…….71 

 Dalam Q. S. Luqman/ 31:13 juga dijelaskan bahwa: 

ظِيْمٌ  مٌ ع 
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
 
ك ْ  الشْر

َّ
ِ اِۗن

ه
 بِاللَّ

ْ
ِك

ْ
شْ

ُ
 ت
 
َّ لَ ي

بُنن   يَٰ
ٗ
ه
ُ
عِظ و  ي 

ُ
ه نُ لِِبْنِهٖ و  مَٰ

ْ
ق
ُ
ال  ل

 
 ق
ْ
اِذ   و 

Terjemahnya: 

 (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 
menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman 
yang besar.”72 

 (Sembahlah olehmu Allah) dengan mengesakan-Nya (dan janganlah 

kamu mempersekutukan-Nya dengan suatu pun juga.)73 (Dan) ingatlah (ketika 

Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku) 

lafal bunayya adalah bentuk tashghir yang dimaksud adalah memanggil anak 

dengan nama kesayangannya (janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan) Allah itu (adalah benar-benar kezaliman 

yang besar.") Maka anaknya itu bertobat kepada Allah dan masuk Islam.74 

Dalil di atas jelas sebagai perintah dan larangan sekaligus sebagai 

pembelajaran agar tidak mempersekutukan Allah dengan apapun itu karena 

ancaman bagi orang yang mempersekutukan Allah adalah dosa yang amat 

 

71 LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
https://lajnah.kemenag.go.id 

72 LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
https://lajnah.kemenag.go.id 

73 JavanLabs., Tafsir Q. S. An-nisa’ ayat 36, https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-36, 
diakses pada tanggal 4 februari 2024. 

74 JavanLabs., Tafsir Q. S. Luqman ayat 13, https://tafsirq.com/31-luqman/ayat-
13#tafsir-jalalayn, diakses pada tanggal 4 Februari 2024. 

https://lajnah.kemenag.go.id/
https://lajnah.kemenag.go.id/
https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-36
https://tafsirq.com/31-luqman/ayat-13#tafsir-jalalayn
https://tafsirq.com/31-luqman/ayat-13#tafsir-jalalayn
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besar dan tidak diampuni oleh-Nya, mereka kekal di dalam neraka kecuali ia 

bertobat. Sebagaimana firman Allah dalam Q. S. an-Nisa’/ 4: 48 

 
ْ
ِك

ْ
شْ نْ يُّ م  و  ءُ ۚ 

ۤ
ا
 
ش نْ يَّ  لِم 

 
لِك  ذَٰ

 
وْن

ُ
ا د فِرُ م 

ْ
غ ي  بِهٖ و   

 
ك شْْ   يُّ

ْ
ن
َ
فِرُ ا

ْ
غ ي   

 
  لَ

ه
 اللَّ

َّ
اِن

ظِيْمًا   مًا ع 
ْ
ى اِث

ٰٓ
َٰ
ت  
ْ
دِ اف

 
ق
 
ِ ف

ه
 بِاللَّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena 
mempersekutukan-Nya (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.75 

 Kemudian Allah juga berfirman dalam Q. S. al-Maidah/ 5: 72 

 ْٰٓ ي ِ
نن ب  يَٰ  

ُ
سِيْح م 

ْ
ال ال  

 
ق م  ۗو  رْي  م  ابْنُ   

ُ
سِيْح م 

ْ
ال و  

ُ
ه   

ه
اللَّ  

َّ
اِن ا 

ٰٓ
وْ
ُ
ال
 
ق ذِيْن  

ه
ال ر  

 
ف
َ
 ك
ْ
د
 
ق
َ
ل

 
َّ
ن ج 

ْ
يْهِ ال

َ
ل ُ ع 

ه
م  اللَّ رَّ  ح 

ْ
د
 
ق
 
ِ ف

ه
 بِاللَّ

ْ
ِك

ْ
شْ نْ يُّ  م 

ٗ
ه
َّ
مْ اِۗن

ُ
ك بَّ ر  ْ و  ي

بْر   ر 
ه

وا اللَّ
ُ
ءِيْل  اعْبُد

ۤ
ا   اِسْْ 

ُ
ىه وَٰ

ْ
أ م   و 

 
ة

ارٍ ال ص 
ْ
ن
َ
ن  مِنْ ا لِمِي ْ

ه
ا لِلظ م  ارُ ۗو 

َّ
 ن

Terjemahnya: 

Sungguh, telah kufur orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah 
itulah Almasih putra Maryam.” Almasih (sendiri) berkata, “Wahai Bani 
Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu!” Sesungguhnya siapa 
yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah 
mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada 
seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.76 

b. Kategori Mubah (Boleh dilakukan) 

Adapun tradisi massellu’ tanah dapat dikategorikan hukumnya boleh 

dilaksanakan apabila dalam pelaksanaanya itu semata-mata hanya sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mana diakhir acara 

 

75 LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
https://lajnah.kemenag.go.id 

76 LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an), Al-Qur’an dan Terjemahannya, 
https://lajnah.kemenag.go.id 

https://lajnah.kemenag.go.id/
https://lajnah.kemenag.go.id/
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dirangkaikan dengan sesi makan-makan bersama keluarga atau masyarakat 

yang turut hadir. Maksudnya tradisi ini tidak dikaitkan dengan ibadah khusus 

dalam bermunajat kepada Allah swt. Atau dapat juga dikatakan sebagai 

pelestarian eksistensi kebudayaan para leluhur yang tidak mengikutsertakan 

tujuan agar mendapat kesejahteraan hidup. Artinya pelaksanaan tradisi 

tersebut semata-mata niatnya sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan sebagai penghormatan kepada nenek moyangnya tidak dengan niat 

lain dari pada itu. 

Jika melihat metode berfikir di kalangan madzhab Syafi’i yang berpijak 

pada kaidah الإباحة الأشياء في الأصل  (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah 

boleh). Sedangkan di kalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah 

sebaliknya yaitu التحريم الأشياء في الأصل  (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah 

dilarang) Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut 

diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. 

Kaidah الإباحة الأشياء  في الأصل  ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain 

ibadah mahdhah/ritual) dan kemudian muncul kaidah    إل الإباحة المعاملة في الأصل  

التحريم على الدليل يدل أن  (Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh 

dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash)  

Sedangkan kaidah  التحريم الأشياء في الأصل   ditempatkan dalam wilayah kajian 

ibadah mahdhoh / ritual dan kemudian muncul kaidah  إل  التحريم العبادة في الأصل  

الإباحة على الدليل يدل أن  (Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh 

dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan/memerintahkan).77 

 
77 Ansori, “Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf), Kajian Aswaja (UNU 

Purwokerto)”, 2020, https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/, 

diakses pada tanggal 3 februari 2024. 

https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/
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Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting 

untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut 

boleh atau tidak, bid’ah atau tidak bid’ah. Prinsipnya adalah: dalam urusan 

wilayah atau bidang muamalah (selain ibadah) yaitu “segala sesuatu boleh 

dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih 

jelasnya “seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang 

memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya.  

 Oleh karena itu, tradisi atau kebiasaan atau adat apapun yang ada 

dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) 

adalah boleh saja dilakukan (ibahah). 

 Di satu sisi jika melihat masyarakat Desa Balangtaroang dalam 

pelaksanaan tradisi massellu’ tanah, Sebagian dari mereka sebetulnya tidak 

sepenuhnya paham dengan tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut namun 

tetap melaksanakannya dengan alasan sebagai bentuk penghormatan dan 

penghargaan terhadap nenek moyangnya yang telah melaksanakan tradisi itu. 

Sebenarnya jika mereka melaksanakan tradisi massellu’ tanah tanpa ritual 

khusus dan tujuan tertentu selain dari pada pelestarian budaya maka tradisi 

ini sah-sah saja dilakukan. Hal ini sebab adanya prinsip kemanfaatan yang 

terkandung di dalam pelaksanaan tradisi itu, yaitu adanya bentuk gotong 

royong, mempererat ukhuwah (menjalin silaturahmi) dan adanya rangkaian 

sesi makan-makan bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan pokok pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Massellu’ tanah adalah menenggelamkan atau menanamkan sesuatu ke 

dalam tanah, yaitu berupa bahan-bahan ritual berdasarkan ketentuan 

tradisi. Bahan-bahan ritualnya adalah: Guci (ukuran sedang), kemenyan, 

beras ketan hitam, beras putih, kayu manis, gula merah, bunga cocor 

bebek, daun sirih, kelapa, daun pisang, kantong plastik, dulang, air kue-

kue tradisional, buah-buahan, lauk pauk (ayam, telur ayam kampung).  

Adapun praktik tradisi massellu’ tanah dimulai dari tahap awal 

yaitu pembuatan lubang sewaktu membangun pondasi rumah ukuran 

40x40 cm persegi, kedalaman 50 cm tepat berada di tiang tengah rumah. 

Lalu uragi bola membacakan doa ritual. Tahap persiapan yaitu pelaku 

menyiapkan dan menyajikan semua bahan-bahan ritual yang telah 

diarahkan. Setelah semuanya siap maka uragi bola akan membacakan 

doa ritual. Tahap inti yaitu pembungkusan dan penenggelaman atau 

penanaman guci ke dalam lubang. Bahan-bahan yang telah ditentukan 

tadi dimasukkan ke dalam guci lalu dibungkus kresek plastik hitam 

kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ditenggelamkan atau 

ditanamkan ke dalam lubang sambil membaca doa ritual lalu ditutup 

lubang tersebut. 
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  Tradisi ini bertujuan agar diberikan kesehatan, hasil panen 

melimpah, dan sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

sebagainya. Namun ada juga masyarakat yang melaksanakannya tanpa 

adanya tujuan tertentu yang telah disebutkan, tapi hanya sebagai bentuk 

penghargaan serta penghormatan terhadap nenek-nenek moyangnya 

dan juga hanya untuk sebagai melestarikan budayanya saja. 

2. Tradisi massellu’ tanah dikatakan sebagai ‘urf karena kebiasaan yang 

telah berjalan lama dan dilakukan secara berulang-ulang. Massellu’ tanah 

jika dilihat dari sisi ‘urf fasid maka tradisi ini berpotensi tidak sejalan 

dengan syariat. Hal ini berkaitan dengan niat, tujuan, dan praktiknya 

sebagaimana penjelasan Q. S. al-Baqarah/ 1: 45, an-Nisa’/4 :36, Luqman 

ayat 13, an-Nisa’/ 4: 48, dan al-Maidah/ 5: 72. Namun tradisi ini juga bisa 

saja dikategorikan mubah apabila pelaksanaannya tidak lain dari pada 

sebagai bentuk pelestarian budaya. Artinya tradisi itu dilakukan tidak 

dengan niat bermunajat kepada Allah swt. Tradisi ini juga memiliki 

prinsip kemanfaatan yaitu gotong royong, mempererat ukhuwah dan 

adanya sesi makan-makan diakhir acara. Tradisi ini sah-sah saja 

dilakukan apabilah tanpa niat bermunajat dan ritual khusus. Jadi semata-

mata hanya sebagai bentuk melestarikan budaya. 
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B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya para tokoh agama Desa Balangtaroang mengutamakan 

penanaman akidah yang mendalam dimulai dari sejak dini kepada 

masyarakat sebagai bentuk edukasi sehingga mampu membedakan 

mana tradisi yang sejalan dengan syariat Islam dan mana tradisi yang 

menyalahi syariat.  

2. Sebaiknya para tokoh agama Desa Balangtaroang bekerja sama dengan 

masyarakat dalam penanaman nilai-nilai akidah lebih dimasifkan lagi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan turun langsung bernegosisasi dan 

memberikan contoh yang baik tanpa menyinggung Suku, Agama, Ras, 

dan Antargolongan (SARA).  
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Gambar 1 

Wawancara dengan Kepala Dusun Bonto Baju Desa Balangtaroang. 

 

 

Gambar 2 

Wawancara dengan masyarakat Desa Balangtaroang. 
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Gambar 3 

Wawancara dengan masyarakat Desa Balangtaroang. 

 

 

 

Gambar 4 

Wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Balangtaroang. 
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Gambar 5 

Wawancara dengan Puang Abdul Kadir (Kepala Desa Balangtaroang Periode 

2007-2013) 

 

 

Gambar 6 

Wawancara dengan Puang Baha sebagai Tokoh Adat (Uragi Bola) 
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Gambar 7 

Wawancara dengan masyarakat Desa Balangtaroang. 

 

 

Gambar 8 

Wawancara dengan masyarakat Desa Balangtaroang. 
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