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penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan 

memberikan saran atau kritik terhadap kekurangan dan kesalahan yang masih 
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لي سبيل امرشاد  وامسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, والله امهادي ا 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 S|a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 H{a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Z|al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 S|ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 D{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 T{a t} te (dengan titik di bawah) ط

 Z{a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 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 ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 ya y Ye ي
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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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اَ 

 kasrah i i اَ 

 d}ammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ـىَْ 

 kasrah dan wau au a dan u ـوَْ 

 Contoh: 

 baina : ب يْ َ 

وْلَ    h}aula : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ىْ|ْ...َْْاْ...َْْ  fath}ahَdan alif atau 

ya>’ a> a dan garis di atas 

 ’<kasrah dan ya ـى
i> i dan garis di atas 

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

 Contoh: 

ارَ   t}a>ra : ط 

ى د   <huda : ه 

يْل َ   qi>la : ك 

 nu>r : ه وْر

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

َالنَّعيم نَّة   jannah al-na‘i>m : ج 

 َ ل  َا لفْ اض  ينْ ة  د   al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا لمْ 

ن َا لحَْ  ةَ س    : al-h}asanah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

sebuah tanda tasydi>d ( ََ ػػّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناَ  ب  <rabbana : ر 

َّيْناَ   <najjaina : نَ 

قَّ  al-h}aqq : ا لحْ 

مَ   nu‚ima : ه عّ 

وَ   aduwwun‘ : ع د 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ػػػػ ػىَّ)

Contoh: 

 َ  Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل 

بَ   Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

َ مْس   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّ

لَْ َا لزَّ لَ  ز   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ف ةَ  al-falsafah : ا لفْ لْس 

 al-bila>du : ا لبْلا دَ 
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7. Hamzah 

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

وْنَ  ر   ta’muru>na : ت أمْ 

 ‘al-nau : ا لنَّوْعَ 

ءَ  ْ  syai’un : شَ 

َ رْت   umirtu : أُم 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 
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Contoh: 

َاللهَ  يْن  للَ   di>nulla>h د     billa>h بِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َاللهَ  حْْ ة  َر  ْ َفِ  ْ  hum fi> rah}matilla>h    هُ 

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 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: 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
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(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

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

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>h wa ta‘a>la> 

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

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 

 

 

 

 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar 

al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d 

Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama   : Muslimin Syamsul 

Nim   : 80600220018 

Jurusan/Prodi  : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Judul   : Tinjauan al-Qur’an Terhadap Tradisi Mappilaku Allo Oleh Pawang 

Hujan pada Masyarakat Pattae’ di Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. 

Polewali Mandar  

 
Penelitian ini mengkaji tentang tradisi mappilaku allo yang dilakukan oleh 

masyarakat Pattae’ yang ada di Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar 
dengan model kajian tinjauan al-Qur’an. dengan rumusan masalah sebagai berikut 
1). Bagaimana paradigma masyarakat terhadap kegiatan mappilaku allo, 2). 
Bagaimana muatan nilai yang ada dalam tradisi mappilaku allo 3). Bagaimana 
tinjauan al-Qur’an terhadap tradisi mappilaku allo. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk field 
reseach dengan menggunakan metode pendekatan historis, sosiologis, antropologis 
dan tafsir. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data 
sekunder. tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observsi, interview, 
dokumentasi, dan studi pustaka. pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga 
tahapan yaitu display data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara: uji kredibilitas (validitas internal), 
uji transferability (validitas eksternal), uji dependability (reliabilitas), dan uji 
confirmability (objektivitas). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Masyarakat Pattae’ menjalankan 
tradisi mappilku allo ketika sedang melangsungkan suatau acara hajatan pada musim 
penghujan dengan tujuan untuk kelancaran acara hajatan tersebut maka kegiatan 
mappilaku allo dilakukan dengan harapan hujan tidak turun di lokasi tersebut selama 
acara hajatan berlangsung 2). Dalam pelaksanaan tradisi mappilaku allo terdapat 
beberapa muatan nilai di dalamnya yaitu: nilai doa (QS G{a>fir/40:60, QS Al-
Baqarah/2:186 dan QS al-A’ra>f/7:56), tolong menolong (QS al-Ma>idah/5:@2), 
keikhlasan (QS az-Zumar/39:2), sedekah (QS an-Nisa>/4:114, QS A>li-‘Imra>n/3:133-
134 dan QS al-Baqarah/2:261) dan ta’zim kepada ilmu (QS al-Muja>dalah/58:11). 3). 
Tradisi mappilaku allo dengan berbagai macam muatan nilai di dalamnya, maka jika 
al-Qur’an di jadikan sebagai teropong dalam menangani nilai-nilai tradisi tersebut, 
maka nilai-nilai yang terdaopat dalam tradisi mappilaku allo ini sejalan dengan 
syariat agama Islam, salah satunya adalah perintah berdoa ketika mengharapkan 
sesuatu, terdapat dalam QS G{a>fir/40:60 dan QS al-A‘ra>f/7: 56. 

Adapun implikasi berdasarkan hasil penelitian ini yang mengkaji tentang 
tinjauan al-Qur’an terhadap tradisi mappilaku allo yang dilakukan oleh masyarakat 
Pattae’ yang ada di Desa Kuajang, maka arahnya adalah membawa tradisi tersebut 
menjadi bernilai qur’ani. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tradisi mappilaku allo harus sejalan dengan nilai-nilai al-Qur’an, jikalau pun ada hal 
yang menyimpang dari al-Qur’an, maka penelitian ini berupaya memberikan 
argumentasi solutif berdasarkan al-Qur’an. sehingga masyarakat Pattae’ yang ada di 
Desa kuajang dalam melaksanakan tradisi mappilaku allo menjadi bagian daripada 
membumikan al-Qur’an.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keislaman, 

karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. 

Al-Qur’an dipercaya umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya 

dipahami. Dalam konteks inilah lahir usaha untuk memahaminya, lalu usaha dan 

hasil usaha itu membuahkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan baru. Baik 

kebahasaan, keagamaan, maupun filsafat, kendati berbeda-beda dalam analisis, 

istilah, dan pemaparannya, namun kesemuanya menjadikan teks-teks al-Qur’an 

sebagai fokus pandangan dan titik tolak studinya. Karena itu pula semua ilmu 

keislaman saling bersinggungan dan berhubungan serta dukung mendukung dan 

saling memperkaya.
1
 

Sebagai kitab agama, al-Qur’an telah berinteraksi lama dengan umat-Nya, 

bentuk-bentuk interaksi tersebut tampak pada tradisi menjadikan al-Qur’an 

sebagai objek hafalan (tahfiz), mendengar (sima’), penulisan (kitabah) dan kajian 

tafsir. Namun pada perkembangan berikutnya, dinamika interaksi tersebut kini 

beragam. Untuk kasus Indonesia saja, ada beberapa bentuk interaksi umat dengan 

al-Qur‘an sebagai cerminan everyday life of the Qur’an.
2
    

Studi al-Qur’an dapat dilihat dari berbagai perspektif dan sudut 

pendekatan. Mula-mula al-Qur’an hanya dilihat dari segi dari aspek sakralnya 

saja. Al-Qur’an hanya diperlakukan sebagai wahyu yaitu kalam Allah yang 

melangit, meskipun telah diturunkan ke bumi. Selanjutnya ilmu al-Qur’an 

                                                           

1
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda 

Ketahui Dalam Memahai Ayat-Ayat Al-Qur‘an (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013). h. 5-6.  

2
Ahmad Farhan, ‚Living Al-Qur‘an Sebagai Metode Alterrnatif Dalam Studi Islam‛, El-

Afkar 6,  no. 2 (Desember 2017): h. 90. 



2 

 

 

 

modern berani keluar dari ranah sakral dan transedental al-Qur’an maka muncullah 

berbagai pendekatan baru yang mengkaji al-Qur’an.
3
 

Al-Qur’an tidak hanya sebagai kitab suci yang harus dipercaya secara 

teologis, tetapi juga sebagai kitab suci yang sesuai dengan kebutuhan agama, sosial, 

dan budaya. Bagi umat Islam, al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjadi dasar 

dan pedoman dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari 

mereka umumnya telah melakukan praktik resepsi terhadap al-Qur’an, baik dalam 

bentuk membaca, memahami dan mengamalkan. Itu semua terjadi karena mereka 

mempunyai keyakinan bahwa interaksi dengan al-Qur’an secara maksimal akan 

memperoleh kebahagiaan dunia akhirat
4
 

Islam merupakan agama Allah swt yang dituntunkan-Nya untuk menjadi 

pedoman bagi manusia dalam mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Ajaran Islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan aturan-aturan soal yang 

menyangkut hidup dan kehidupan manusia sehari-hari, oleh karena itu ajaran-ajaran 

Islam itu menjadi suluh pelita bagi setiap muslim, baik secara individu, maupun 

sebagai anggota masyarakat. Ajaran-ajaran Islam hendaknya dapat menjiwai segala 

liku-liku hidup setiap muslim. Dengan demikian Islam menjadi dasar pandangan 

hidup seseorang
5
 

Jika seseorang telah menjalankan berbagai bentuk ibadah dengan begitu 

maka setiap manusia berhak mendapatkan imbalan berupa nikmat dari Allah swt 

                                                           

3
Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Qur’an Hadits Ontologi, Epistimologi, Aksiologi 

(Tangerang: Darussunnah, 2019), h. vii 

4
Abdul Mustaqim, Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir (Cet. II; Yokyakarta: Idea Press, 

2015), h. 103 

5
Sahilun A. Nasir, H.M. Hafi Anshari, Pokok-pokok Pendidikan Agama Islam di Perguruan 

Tinggi (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 36 
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karena sudah patuh dan taat terhadap perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya. Allah telah berkenan menganugrahkan berbagai nikmat-Nya itu agar manusia 

memanfaatkan segala potensi nyata tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan 

kehendak Allah swt.
6
 

Salah satu nikmat Allah, ialah air hujan yang menjadi ringan karena 

dipanaskan lalu naiklah uap ke udara, sehingga di udara itu dia menemukan udara 

dingin, lalu dia menjadi tebal kembali dan menjadi berat, lalu turunlah dia kembali 

kebumi sebagai hujan. Angin membawanya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. 

Dari hujan-hujan itu mengalirlah sungai dengan airnya yang tawar yang 

dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan kemudian 

air sungai itu mengalir ke laut. Sebagaimana dalam surah Al-a’ra>f/7:57 yang 

berbunyi: 

الرّيََِحَ بُشْرًا بَ يَْْ يَدَيْ رَحَْْتِوِ حَتََّّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَابًً ثقَِالًً وَىُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ 
سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِّتٍ فأَنَْ زَلْنَا بِوِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِوِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُُْرجُِ 

رُونَ )  (75الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

Terjemahnya: 

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum 
kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa 
awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan 
hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu perbagai 
macam buah-buahan. seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang 
telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

7
 

                                                           

6
Sudjangi, Agama dan Masyarakat (Jakarta: Departemen Agama, 1992), h. 318. 

7
Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf 

Al-Qur‘an, 2011), h. 212. 
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Hujan merupakan salah satu nikmat Allah swt. yang diturunkan untuk 

hamba-Nya dari langit. Kemudian dengan air hujan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan minum hamba-Nya dan air tersebut digunakan untuk berwudhu atau 

mandi wajib dan sunnah. Serta menghilangkan kotoran yang dilakukan oleh setan 

yankni hadas besar atau gangguan setan yang menanamkan pesimisme dan 

sebagainya. Lalu dengan turunnya air hujan tersebut, pasir menjadi lebih mantap dan 

padat, sehingga manusia dapat berjalan lebih cepat dan tidak terbenam oleh pasir.
8
 

Cuaca adalah faktor alam yang sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam 

menjalankan aktivitasnya. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara dua 

musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Cuaca menjadi pertimbangan 

untuk melaksanakan suatu acara atau kegiatan. Di Indonesia ada sebagian 

masyarakat yang percaya bahwa jika hujan turun pada saat mereka mengadakan 

hajatan (pesta pernikahan/khitanan) maka hujan tersebut dianggap sebagai berkah. 

Namun, ada juga sebagian masyarakat lain yang sangat berharap cuaca cerah ketika 

mereka menyelenggarakan hajatan. Selain acara pesta, cuaca juga berpengaruh bagi 

petani dan nelayan. Hujan adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para petani 

untuk mennam padi. Sedangkan bagi nelayan cuaca yang cerah akan sangat 

membantu mereka karena aman untuk pergi ke laut. Hal ini menyebabkan ritual 

panggil dan tolak hujan terjadi di beberapa daerah di Indonesia.  

Hal yang serupa dilakukan oleh sebagian besar dari masyarakat yang berada 

di Dusun Lemo Baru ketika hendak melakukan suatu acara hajatan maka timbulah 

keinginan mereka untuk menghindari adanya hujan pada hari pesta ataupun pada 

                                                           

8
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 4, h. 477. 
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saat mengadakan hajatan seperti pesta pernikahan, sunatan, dan acara-acara lain 

yang menyangkut hajat orang banyak. 

Dari sinilah kemudian untuk  menghindari adanya hambatan-hambatan yang 

akan terjadi pada acara pesta tersebut maka masyarakat yang melakukan hajatan 

akan mendatangi seseorang yang diyakini memiliki kemampuan untuk menahan 

hujan atau memindahkan hujan dengan harapan sebisa mungkin hujan tidak akan 

turun ketika acara sedang berlangsung atau mereka biasa menyebutnya sebagai 

mappilaku allo dalam bahasa Pattae’ yang memiliki arti meminta hadirnya matahari, 

dengan adanya matahari maka cuaca akan cerah sehingga acara bisa terlaksana 

dengan lancar. 

Praktek mappilaku allo ini dilakukan dengan cara mendatangi orang yang 

diyakini memiliki kemampuan atau keilmuan agama yang lebih baik, dengan maksud 

untuk didoakan agar hujan tidak turun dilokasi tersebut. Hal yang menarik kemudian 

dari praktek tradisi tersebut adalah adanya prosesi pemasakan atau pemanasan batu 

yang dilakukan oleh orang yang melakukan hajatan dengan tujuan agar batu tersebut 

tetap dalam kondisi panas sehingga panas dari cuacapun bisa terjaga, dengan 

demikian batu yang dipanaskan tersebut api nya harus tetap terjaga sehingga tidak 

padam selama acara hajatan berlangsung, sebab jika apinya padam maka 

kemungkinan hujan akan turun. 

Jika melihat penjelasan dia atas masyarakat Pattae’ melihat hujan yang turun 

itu bukan sebagai suatu rahmat melainkan sebagai suatu musibah bagi mereka ketika 

hendak melakukan hajatan, sehingga mereka memerlukan adanya pawang hujan yang 

mereka yakini memiliki kemampuan tersendiri untuk bisa mengalihkan hujan 

ketempat lain agar hujan yang akan turun pada hari tersebut tidak menggangu 
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kelancaran suatu acara. Dari kebiasaan inilah kemudian peniliti tertarik untuk 

mengkaji hal diatas dengan melihat dari sisi tinjauan al-Qur’an terhadap pawang 

hujan atau tradisi mappilaku allo tersebut.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang dimaksud disini adalah ruang lingkup penelitian dalam 

suatu jenis penelitian atau batasan-batasan yang ditetapkan peneliti terhadap objek 

penelitiannya.
9
 

Fokus penelitian disini bertujuan untuk memfokuskan penelitian dan 

membatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga menghindari pemaknaan dan 

persepsi yang berbeda terhadap judul tesis ini. Olehnya itu yang menjadi fokus 

penelitian dalam tulisan ini adalah peneliti ingin mengkaji mengenai suatu budaya 

yang ada di Indonesia tentang pawang hujan dengan menganalisis suatu praktek 

mappilku allo yang dilakukan oleh masyarakat Pattae’ ketika hendak mlakukan 

hajatan atau suatu acara dan melihat pandangan al-Qur’an terhadap tradisi tersebut. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul ‚Tinjauan al-Qur’an Terhadap Tradisi Mappilaku Allo 

Oleh Pawang Hujan Pada Masyarakat Pattae’ di Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. 

Polewali Mandar‛. Dari judul ini kemudian untuk memudahkan pengembangan 

penelitian ini dan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai 

pembahasan dalam tesis ini, maka deskripsi fokus menjadi penting sebagai pegangan 

dalam mengungkap makna kata dari istilah yang penulis gunakan dalam judul tesis 

                                                           

9
Mardan, Al-Qur’an Sebuah Pengantar (Cet.X; Jakarta: Mazhab Ciputat, 2010). h. 376.  
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ini. Adapun defenisi-defenisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Tinjauan al-Qur’an  

Tinjauan al-Qur’an berasal dari dua kata yaitu tinjauan dan al-Qur’an. dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, tinjau yang berarti pijak atau 

langkah keras (hentakan kaki), dan meninjau diartikan sebagai melihat sesuatu yang 

jauh dari tempat  tinggi, sedangkan tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, 

pendapat, amatan, apresiasi, catatan, komentar atau kritik, kajian, dan tilikan.
10

 

Secara harfiah istilah ‚tinjau‛ berarti melihat, mengamati, mempelajari, dan 

memperimbangkan ulang suatu masalah yang semula sudah dianggap benar. Dengan 

tujuan untuk memperjelas kebanaran masalah yang ditinjau tersebut.
11

 

Kata al-Qur’an sendiri berasal dari kata  yang memiliki arti sesuatu yang 

dibaca. Sedangkan bentuk mas}darnya adalah  yang berarti menghimpun dan 

mengumpulkan.
12

 Al-Qur’an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna dan 

merupakan nama yang paling tepat yang dipilihkan oleh Allah swt. karena tidak ada 

satu tulisanpun yang dapat menandingi al-Qur’an hingga saat ini.
13

 Menurut istilah 

al-Qur’an merupakan firman Allah swt. yang disampaikan oleh Malaikat Jibril 

dengan redaksi langsung dari Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. dan diterima 

oleh masyarakat hingga saat ini.
14
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Tim Pustaka Phonix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT Media Pustaka 

Phonix, 2010), h. 879. 

11
The Liang Gie, Istilah-Istilah Administrasi (Jakarta: Bina Aksara, 1997), h. 412. 

12
Anshori, Ulum Qur’an (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 17. 

13
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik Terhadap Berbagai Persoalan 

Umat (Cet. I; Bandug: Mizan, 1996), h. 3. 

14
Anshori, Ulum Qur’an, h. 18. 
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Dengan demikian tinjauan al-Qur’an adalah al-Qur’an meninjau fenomena-

fenomena yang telah terjadi di Masyarakat, sebab dalam riset al-Qur’an, model-

model resepsi dengan segala kompleksitasnya menjadi menarik untuk dilakukan, 

untuk melihat bagaimana proses budaya, perilaku yang diinspirasi atau dimotivasi 

oleh kehadiran al-Qur’an.
15

 

Adapun ayat-ayat yang penulis gunakan dalam meninjau tradisi mappilaku 

allo adalah ayat-ayat al-Qur’an yang terkait dengan, berdoa (QS G{a>fir/40:60, QS Al-

Baqarah/2:186 dan QS al-A’ra>f/7:56), tolong menolong (QS al-Ma>idah/5:2), 

kiikhlasan (QS az-Zumar/39:2), sedekah (QS an-Nisa>/4:114, QS A>li-‘Imra>n/3:133-

134 dan QS al-Baqarah/2:261), dan ta’zim kepad ilmu (QS al-Muja>dalah/58:11) 

b. Tradisi Mappilaku Allo 

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu 

kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam 

masyarakat hingga saat ini.
16

 Tradisi diartikan sebagai suatu adat, kebiasaan, 

kepercayan serta ajaran yang turun temurun dari nenek moyang.
17

 

Tradisi secara terminologi berasal dari bahasa ingris tradition, sementara 

dalam bahasa arab disebutkan dengan istilah ‘adah yang dipergunakan untuk 

menunjukkan desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu yang sering dilakukan 

oleh masyarakat.
18

 

                                                           

15
Abdul Mustaqim, Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir, h. 110. 

16
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Bahasa, 

2008), . 1727. 

17
Pius A Priyanto dan Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), h. 

756. 

18
Buhari, ‚Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara: Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet 

Betteng pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam‛, al-Maslahah 13. no. 2 (Oktober 

2017): h. 232. 
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Mappilaku Allo merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat suku 

Pattae’ ketika hendak melakukan kegiatan atau acara pernikahan dan memerlukan 

untuk pergi ke salah seorang yang dipercayai bisa mengalihkan hujan ke tempat lain 

dengan maksud agar acara yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. 

Mappilaku Allo berasal dari dua kata yaitu Mappilaku yang berarti meminta 

dan Allo yang berarti matahari, dengan demikian yang dimaksud Mappilaku Allo 

adalah kegiatan meminta matahari dengan tujuan agar cuaca menjadi cerah sehingga 

hujan tidak turun di lokasi tersebut. 

c. Pawang hujan 

Pawang hujan merupakan sebutan untuk seseorang dalam masyarakat 

Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau 

cuaca, yang pada umumnya pawang hujan mengendalikan cuaca dengan 

memindahkan awan. Jasa pawang hujan biasanya dipakai untuk acara-acara besar 

seperti perkawinan, konser musik dan dan sebagainya.
19

 

d. Masyarakat Pattae’ 

Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pergaulan hidup manusia atau dapat diartikan juga sebagai sehimpunan manusia 

yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu, atau 

sekumpulan orang banyak dan khalayat ramai.
20

  

M. Quraish Shihab memaparkan dalam bukunya ‚Islam yang Saya Pahami‛ 

bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah himpunan sejumlah orang yang 

hidup bersama di suatu tempat yang di dalamnya mereka mematuhi nilai-nilai yang 

                                                           

19
Wikipedia, Pawang Hujan, https://id.wikipedia.org/wiki/Pawang_hujan (22 (Desember 

2022).  

20
Tim Pustaka Phonix, Kamus Besar Bahasa Indonesai, h. 567. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pawang_hujan%20(22
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mereka sepakati dan bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan bersama 

mereka.
21

 

Defenisi lain dari masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang 

dapat berinteraksi menurut sesuai adat istiadat tertentu yang bersifat kontinuitas 

dan yang terkait dengan rasa identitas bersama. Dimana kontinuitas tersebut 

memiliki empat ciri yaitu: interaksi antar warganya, adat istiadat, kontinuitas, dan 

rasa identitas yang kuat yang dapat mengikat semua warga.
22

 

Pattae’ adalah salah satu etnis atau suku yang bersasal dari Provensi 

Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, dimana sebagian besar 

suku Pattae’ bermukim di bagian Polewali Mandar sampai pada perbatasan 

kabupaten Pinrang yang ada di Sulawesi Selatan. 

Suku Pattae’ biasa juga disebut To-Pattae’ yang merupakan suatu suku yang 

menurut ahli sejarawan kerajaan Binuang Tengguru Matta, beliau berpendapat 

bahwa kata To-Pattae’ secara etimologi terdiri dari tiga makna kata yaitu To, Pat, 

dan Tae’. To berarti orang, Pat berarti gelar tertinggi, dan Tae’ berarti rumpun, yaitu 

rumpun Tae’ dengan bahasa khas tersendiri yang mendiami wilayah; Polewali 

Mandar, Pinrang, Enrekang, Palopo, Luwu, Toraja, Makale, Mamasa, dan Mamuju. 

Sedangkan secara terminologi To-Pattae’ merupakan manusia yang bergelar tinggi 

yang masuk dalam rumpun Tae’ dengan adat istiadat tersendiri yang mendiami 

wilayah kerajaan Binuang yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar bagian 

                                                           

21
M. Quraish Shihab, Islam Yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat (Tangerang: PT. 

Lentera Hati, 2017), h. 154. 

22
Kuncoro Ningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet.I; Jakarta: Rine Cipta, 1990), h.115-

118. 
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selatan antara perbatasan Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Pinrang 

yang ada di Sulawesi Selatan.
23

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang 

masalah, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tinjauan al-Qur’an terhadap tradisi mappilaku allo oleh pawang hujan pada 

masyarakat Pattae’ yang ada di desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.? 

Permasalahan pokok di atas akan dijabarkan dengan perumusan masalah 

pokok tersebut menjadi beberapa submasalah sebagai berikut: 

A. Bagaimana Paradigma Masyarakat Terhadap Tradisi Mappilaku Allo.? 

B. Bagaimana Muatan Nilai dalam Tradisi Mappilaku Allo.? 

C. Bagaimana Tinjauan al-Qur’an Terhadap Tradisi Mappilaku Allo.? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini akan membahas mengenai Tinjauan al-Qur’an Terhadap Tradisi 

Mappilaku Allo Oleh Pawang Hujan Pada Masyarakat Pattae’ di Desa Kuajang Kec. 

Binuang Kab. Polewali Mandar. olehnya itu untuk menghindari terjadinya kesamaan 

total dalam sebuah penelitian maka perlu sekiranya untuk mengemukakan beberapa 

penelitian yang setidaknya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

Setelah peneliti melakukan penelusuran hasil riset maupun literatur 

kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menemukan beberapa 

penelitan yang membahas terkait dengan pawang hujan, meskipun demikian, dalam 

penulusuran penulis, belum ada yang membahas mengenai pawang hujan dalam 

                                                           

23
Amiruddin, dkk., ‚Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku 

Pattae’’: Telaah Atas Hukum Islam‛, Jurnal Diskursus Islam 6, no 2 (Agustus 2018): h.232. 
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tinjauan al-Qur’an, olehnya itu untuk menguatkan arah penelitian ini maka penulis 

perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan 

dengan penelitian ini, meskipun ruang lingkup pembahasannya mencakup tema 

sentral dan hanya menguraikan hal-hal yang bersifat global, diantaranya adalah: 

1. Artikel yang ditulis oleh Arifinsyah, Shalahuddin Harahap dan Sapitri 

Yuliani dengan judul penelitian ‚Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan 

Ditinjau dari Aqidah Islam‛ yang dimuat dalam jurnal al-Hikmah volume 2 

nomor 2 tahun 2020. Penelitian ini membahas terkait penggunaan jasa 

pawang hujan ditinjau dari segi Akidah Isam dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan dengan metode deskriptif dengan melakukkan 

pengumpulan data dengan cara observasi dan interview. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa peninjauan Islam terhadap penggunaan jasa pawang 

hujan adalah suatu kegiatan yang melenceng dari akidah Islam dan 

memungkinkan terjadinya syirik, hal ini dikarenakan tatacara yang 

digunakan oleh sang pawang menggunakan mantra-mantra yang diyakini 

mampu menolak hujan. Penelitian ini menyebutkan bahwa latar belakang 

pendidikan agama yang kurang dan adanya faktor budaya atau kebiasaan 

masyarakat dalam penggunaan jasa pawang hujan yang terus dijalankan 

hingga sekarang.
24

 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian di atas adalah menggunakan 

tinjauan akidah islam terkait penggunaan jasa pawang hujan, sementara pada 

penelitian tesis ini akan melihat implementasi dari tradisi mappilaku allo 

                                                           

24
Lihat, Arifinsyah, dkk., ‚Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau dari Aqidah 

Islam‛, al-Hikmah 2, no. 2 (Junii-November 2020): h. 187-201. 
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yang kemudian melihat maqasid ayat yang akan dihubungkan dengan nilai-

nilai yang terdapat pada tradisi mappilaku allo yang diperoleh dari 

paradigma-paradigma masyarakat. 

2. Artikel yang ditulis oleh Imniar Yordan Christy dengan judul penelitian 

‚Objek-Objek Dalam Ritual Penangkal Hujan‛. Yang dimuat dalam jurnal 

Sabda volume 12 nomor 1 tahun 2017. Tulisan ini secara umum membahas 

mengenai tradisi penangkal hujan beserta benda atau objek-objek dalam 

penangkal hujan. Tulisan ini membahas mengenai arti simbol benda atau 

objek yang digunakan dalam penangkal hujan dan membahas mengenai ritual 

penangkal hujan yang ada di Indonesia dan Jepang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya karena 

didalamnya menggunakan pendekatan adaptasi kultural, dalam artian 

pengetahuan yang berhubungan dengan manusia atau masyarakat dan 

hubungannya dengan kebudayaan yang berkembang. Dalam tulisan ini 

mengunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Sehingga penelitian ini berkesimpulan bahwa ritual yang ada di 

Indonesia membutuhkan benda atau atau objek yang mesti disiapkan dalam 

bentuk sesajian. Sedangkan di Jepang menggunakan boneka putih yang 

digantung di jendela sebagai bentuk ritualnya.
25

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian diatas tentunya akan berbeda 

dengan penelitian tesis ini dikarenakan penelitian di atas hanya sekadar 

memaparkan terkait benda maupun objek-objek yang digunakan dalam 

                                                           

25
Lihat, Imniar Yordan Chiristy, ‚Objek-Objek Ritual Penagkal Hujan‛, Sabda 12, no. 1 

(Juni 2017): h. 70-76. 
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melakukan penagkal hujan sementara pada tesis ini akan membahas terkait 

muatan-muatan nilai yang terkandung dalam tradisi mappilaku allo yang 

dilakukan oleh pawang hujan kemudian dari muatan nilai tersebut akan 

dilihat bagaimana tinjauan al-Qur’an terhadap tradisi mappilaku allo ini 

3. Artikel yang ditulis oleh Eneng Purwanti dengan judul penelitian ‚Tradisi 

Nyarang Hujan Masyarakat Muslim Banten (Studi di Kecamatan Cimanuk 

Kabupaten Pandenglang‛. Yang dimuat dalam jurnal al-Qalam volume 30 

nomor 3 tahun 2013. Tulisan ini membahas mengenai ritual tradisi nyarang 

hujan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di kecamatan Cimanuk, 

dalam tulisan ini dipaparkan mengenai berbagai cara atau tata cara kerja 

yang dilakukan oleh pawang hujan dalam tradisi nyarang hujan tersebut, 

selain itu tulisan ini membahas juga mengenai persepsi masyarakat Cimanuk 

terhadap tradisi nyarang hujan. 

Eneng Purwanti dalam mendekati permasalahan tradisi nyarang hujan ini iya 

menggunakan sejumlah teori, salah satu teori yang dia gunakan adalah teori 

sosial, dengan menggunakan dua konsep yaitu konsep sistem sosial dan 

konsep sistem budaya. Jika dilihat dari segi teknik mengumpulan data, 

tulisan ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

mengambil sumber data dari hasil wawancara mendalam dengan para pawang 

hujan dan beberapa masyarakat yang ada di kecamatan Cimanuk.
26

 

Penelitian yang akan peneliti lakukan pada tesis ini tentunya berbeda dengan 

penelitian di atas, pada penelitian ini tidak hanya memaparkan implementasi 

                                                           

26
Lihat, Eneng Purwanti, ‚Tradisi Nyarang Hujan Masyarakat Muslim Banten (Studi di 

Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)‛, Al-Qalam 30, no. 3 (September-Desember 2013): h. 

540-562. 
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pelaksanaan dari tradisi mappilaku allo oleh pawang hujan, akan tetapi juga 

melihat bagaimana kemudian al-Qur’an meninjau dari pelaksanaan tradisi 

mappilaku allo ini. 

4. Artikel yang ditulis oleh Kurniadi Adha dengan judul ‚kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Ritual Memindahkan Hujan di Desa Tualang 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak‛. Yang dimuat dalam jurnal Jom Fisip 

volume 5 nomor 2 tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang ritual 

memindahkan hujan yang dipercaya oleh masyarakat kecamatan Tualag. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang pelaksanaan ritual 

memindahkan hujan serta kepercayaan masyarakat terhadap ritual 

memindahkan hujan. Penelitian ini menggunkan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa obsesvasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian ini, memperoleh hasil penelitian yaitu memindahkan 

hujan dilakukan apabila ada acara hajatan seperti pernikahan, dan khitanan. 

Kepercayaan masyarakat pada pawang hujan didasari oleh banyaknya hajatan 

yang dimiliki masyarakat, sehingga demi kelancaran acara maka 

digunakanlah pawang hujan untuk menolak terjadinya hujan ketika acara 

yang dilaksanakan sedang berlangsung.
27

  

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian tesis ini, penelitian tesis ini akan 

melihat paradigma masyarakat Pattae’ terhadap tradisi mappilaku allo 

kemudian dari paradigma masyarakat tersebut akan diperoleh muatan nilai 

                                                           

27
Lihat, Kurniadi Adha, ‚Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ritual Memindahkan Hujan di 

Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak‛, Jom Fisip 5, no. 2 (Juli-Desember 2018): h. 1-

15. 
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yang terdapat dalam tradisi tersebut, dari muatan nilai itulah kemudian al-

Qur’an meninjau terkait tradisi tersbut.  

5. Artikel yang ditulis oleh Abd. Basid dan Siti Widiatus Sholihah dengan judul 

penelitian ‚al-Qur’an dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa: Studi Living 

Qur’an Penggunaan Ayat Kursi dalam Tradisi Nyarang Hujan di 

Probolinggo‛. Yang dimuat dalam jurnal el-Afkar volume 12 nomor 1 tahun 

2023. Penelitian ini membahas fenomena living qur’an penggunaan ayat 

kursi pada tradisi nyarang hujan di Sidomukti sebagai sarana memindah 

hujan ketika melaksanakan sebuah acara hajatan. Yang menjadi pokok 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana ikhtiyar meminta perlindungan 

kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai bencana bukan bermaksud 

menolak hujan. Dalam penelitian ini membahas terkait prosesi pelaksanaan 

nyarang hujang dengan menggunakan ayat Kursi di Sidomukti, kemudian 

membahas resepsi masyarakat Sidomukti terhadap tradisi nyarang hujan dan 

membahas tafsi ayat Kursi dan kaitannya dengan tradisi nyarang hujan.
28

   

6. Artikel yang dituls oleh Clarissa Rizky dan M. Nazaruddin dengan judul 

penelitian ‚Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara 

Pernikahan di Binjai‛. Yang dimuat dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Malikussaleh volume 3 nomor 1 tahun 2022. Penelitian ini dilakukan 

di Kecamatan Binjai Barat yang menganalisis tentang persepsi masyarakat 

terhadap tolak hujan pada acara pernikahan di kota Binjai. Penelitian ini 

merupakan suatu kajian sosial yang terjadi di masyarakat Binjai Barat. Pada 

                                                           

28
Lihat, Abd. Basid dan Siti Widiatus Sholihah, ‚Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan 

Pada Acara Pernikahan di Binjai‛, El-Afkar 12 no. 1 (Januari-Juni 2023): h. 202-217. 
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penelitian ini membahas di dalamnya terkait asal mulanya mengenal tolak 

hujan, persyaratan ritual memindahkan hujan, prosesi ritual tolak hujan dan 

tentunya juga membahas terkait persepsi masyarakat mengenai tolak hujan 

dan kontruksi sosial tolak hujan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud 

untuk mendeskripsikan suatu situasi atau objek yang bersifat factual dengan 

mengkaji permasalahan yang terjadi pada saat sekarang untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh tentang persepsi masyarakat tentang tolak hujan pada 

acara pernikahan di kota Binjai Barat.
29

 

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat perbedaan dengan penelitian tesis 

ini, pada penelitian di atas yang menjadi fokus kajiannya adalah hanya 

sampai pada persepsi masyarakat terhadap tradisi tolak hujan. Sementara 

pada penelitian tesis ini akan lebih luas kajiannya, sebab dalam tesis ini akan 

mengungkap paradigma masyarakat terkait tradisi mappilaku allo kemudian 

akan menghasilkan muatan nilai yang diperoleh dari paradigma masyarakat 

tersebut dan dikaitkan dengan tinjauan al-Qur’an. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan 

dalam penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini, penelitian tesis ini akan lebih 

mengarah pada tinjauan al-Qur’an terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

Pattae terkait mengalihkan hujan ketempat lain atau yang disebut mamppilaku allo, 

dengan maksud untuk mengetahui bagaimana praktek dari tradisi tersebut kemudian 

melihat muatan nilai yang terdapat dalam tradisi mappilaku allo ini, dari nilai-nilai 

                                                           

29
Lihat, Clarissa Rizky dan M. Nazaruddin, ‚Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada 

Acara Pernikahan Di Binjai‛ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh 3 no. 1 (2022): h. 131-

142. 
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tradisi mappilaku allo inilah kemudian yang akan dilihat dari susi pandangan al-

Qur’an terkait nilai-nilai tersebut.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk memaparkan paradigma masyarakat Desa Kuajang terhadap tradisi 

mappilaku allo pada masyarakat Pattae’ yang ada di Dusun Lemo Baru Desa 

Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar. 

b. Untuk menggali muatan nilai yang terdapat pada tradisi mappilaku allo pada 

masyarakat Pattae’ yang ada di Dusun Lemo Baru Desa Kuajang Kec. Binuang 

Kab. Polewali Mandar. 

c. Untuk menganalisis tradisi mappilaku allo yang dilakukan oleh masyarakat 

Pattae’ dengan melihat tinjauan al-Qur’an. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 

a. Aspek Teoritis: diharapkan melalui penelitian ini sedikit banyaknya dapat 

menambah khazana keilmuan dalam bidang tafsir, khususnya bagi peneliti 

lanjutan yang ingin menggali ruang budaya dalam nilai al-Qur’an dalam 

pengembangan tafsir yang berbasis kearifan lokal kedepannya, serta menambah 

bahan dalam kajian lapangan. 

b. Aspek akademik: penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka 

lapangan, sehingga dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat terutama bagi yang 
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memfokuskan penelitian pada sosio kultural di Masyarakat Muslim dalam 

melaksanakan suatu kebudayaan. 

c. Secara praktis: penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang 

lebih luas kepada masyarakat Pattae’ yang ada di Dusun Lemo Baru mengenai 

pentingnya mensinerjikan pemahaman antara agama dan budaya terutama pada 

praktek mappilaku allo ini. Serta dapat membantu meningkatkan kesadaran 

masyarakat betapa pentingnya kita sebagai umat Islam mengetahui budaya-

budaya yang berkembang di masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi Mappilaku Allo Pada Masyarakat Pattae’ 

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu 

kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam 

masyarakat hingga saat ini.
1
 Tradisi diartikan sebagai suatu adat, kebiasaan, 

kepercayan serta ajaran yang turun temurun dari nenek moyang.
2
 

Tradisi secara terminologi berasal dari bahasa tradition, sementara dalam 

bahasa arab disebutkan dengan istilah ‘adah yang dipergunakan untuk menunjukkan 

desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu yang sering dilakukan oleh 

masyarakat.
3
 

Tradisi yang lahir dari manusia merupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan 

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

hukum dan aturan yang berkaitan, dimana tradisi yang ada dalam suatu komunitas 

merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau nenek moyang mereka.
4
 Dalam 

ruang lingkup tradisi tidak akan terlepas terhadap pembicaraan tentang manusia dan 

kebudayaan dalam perilakunya pada suatu masyarakat.
5
 

                                                           
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Bahasa, 

2008), . 1727. 
2
Pius A Priyanto dan Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), h. 

756. 

3
Buhari, ‚Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara: Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet 

Betteng pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam‛, al-Maslahah 13. no. 2 (Oktober 

2017): h. 232. 

4
Robi Darwis, ‚Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat: Studi Deskriptif 

Kampung Chideung Girang Desa Sukakerti Kec. Cisalak Kab. Subang‛, Studi Agama-Agama dan 

Lintas Budaya 2. no. 1 (September 2017): h.75. 

5
Slamet Subiantoro, Antropologi Seni Rupa: Teori, Metode & Cpontoh Telaah Analisis 

(Surakarta: UNS Press, 2010), h. 39. 
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Tradisi dalam Islam kita kenal dengan istilah al-‘urf yang diartikan sebagai 

sesuatu yang dikenal serta dibenarkan oleh masyarakat, atau adat istiadat yang 

didukung oleh akal pikiran yang sehat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. 

Atau suatu kebijakan yang jelas serta diketahui semua orang dan diterima dengan 

baik oleh manusia secara normal.
6
 

Islam telah mengajarkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Melalui 

representasi pesan-pesan Allah dalam al-Qur’an, sesungguhnya telah memberikan 

beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi 

multikulturalisme tersebut
7
. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt 

QS al-Hujurat/49:13. 

يََأيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ 
 (ٖٔعَلِيمٌ خَبِيٌر ) أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia 
diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Maha Teliti.

8
 

Diantara identitas keagamaan Islam sebagaimana yang tertulis pada ayat di 

atas adalah untuk saling mengenal dan menghormati berbagai budaya, ras, dan 

agama sebagai suatu realitas kemanusiaan. Akan tetapi pada saat yang sama peta 

                                                           

6
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Cet. I; 

Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h. 429. 

7
Fita Mustafida, Pendidikan Islam Multikultural:Konsep dan Implementasi Proses 

PembelajaranPAI Berbasis Nilai-Nilai Multikultural (Cet.I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 

h. 13 

8
Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya , h. 745. 
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dunia diwarnai konflik akibat sara. Kesenjangan antara idealitas dan realitas itulah 

yang perlu dijembatani dengan memberikan pemahaman multikultural dalam proses 

pendidikan keislaman.
9
 

Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural akan mengalami 

proses akulturasi sehingga agama bisa memiliki banyak versi khususnya dalam aspek 

implementasi. Mulai dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai 

dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dari masyarakat multikultural 

inilah lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Peranan 

menjadi sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial 

manusia, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang komplek 

dalam masyarakat. Pada perkembangan yang demikian itulah agama menjadi 

berkaitan langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat sehingga agama dan 

masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling 

berpengaruh.
10

 

Jika memperhatikan berbagai pemaparan defenisi di atas terkait tradisi, maka 

istilah tradisi ini kurang lebih mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, 

sikap, kebiasaan, cara atau metode, atau praktik individual maupun sosial yang 

sudah berlangsung lama di masyarakat dan diwariskan secara turun temurun oleh 

nenek moyang dari generasi ke generasi. 

Penyampaian atau pewarisan tradisi dari generasi kegenerasi ini dilakukan 

secara lisan dari mulut ke mulut atau dengan cara praktik atau contoh yang 

dilakukan oleh generasi tua pada generasi muda, bukan melalui intruksi tulisan. 

                                                           

9
Nurasmawi dan Ristiliana, Pendidikan Multikultural (Cet.I; Riau: Asa Riau, 2021), h. 145 

10
Rizal Mubit, ‚Peran Agama dalam Multkulturalisme Masyarakat Indonesia, Episteme 11, 

no. 1 (Juni 2016): h. 175-176.1 
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Meskipun demikian tradisi tersebut selalu dianggap ‚historis‛ oleh masyarakat 

setempat. Tradisi ini bisa bersifat atau berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan 

kepercayaan sakral (seperti ritual) maupun non-keagamaan yang bersifat profan, 

semisal ucapan salam dan terima kasih, jamuan makanan pada tamu, cara memesak, 

dan lain-lain.
11

 

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur mistisme India dan disambut oleh 

kepercayaan lama yang sudah berkembang yaitu Hindu, Budha dan animisme. 

Namun lama kelamaan Islam berhasil menjadikan dirinya sebagai nafas 

kepercayaan-kepercayaan lama tersebut. Ulama dan kiyai di tanah Jawa cenderung 

bersikap simpatik dan akomodatif terhadap tradisi budaya lokal
12

. Sunan Kalijaga 

sebagai salah satu tokoh sentral proses penyebaran Islam di tanah Jawa. 

Pendekatannya unik, Sunan Kalijaga melihat keadaan masyarakat jawa pada waktu 

itu, dimana masyarakatnya masih kental dengan tradisi Hindu, Budha, dan 

kepercayaan-kepercayaan lama dengan melakukan pendekatan seni dan budaya. Dia 

mencoba menyerap budaya dan tradisi yang sudah ada untuk menyebarkan ajaran 

Islam.
13

  

Masyarakat Pattae’ sebelum masuknya Islam, masyarakat suku Pattae’ 

memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Paham ini percaya tentang 

keberadaan roh-roh atau benda-benda seperti pohon, batu besar yang diyakini 

                                                           

11
Sumanto al-Qurtuby dan Izak Y.M Lattu, Tradisi & Kebudayaan Nusantara (Cet.I; 

Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), h. 10. 

12
Budaya lokal adalah adat istiadat yang berciri lokal, yakni kearifan lokal yang berlaku 

secara khusus dikalangan masyarakat di daerah yang satu dengan masyarakat di daerah yang lain. 

Budaya lokal biasa pula diistilakan sebagai kearifan lokal (local genius)  

13
Wiwiho, Islam Mencintai Nusantara: Jalan Dakwah Sunan Kali Jaga (Cet. I; Tangerang: 

Pustaka IIMaN, 2017), h. 18-19. 
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memiliki kekuatan diluat nalar manusia. Masuknya Islam di kerajaan Binuang, 

tepatnya di kampung Penanian, Desa Batetangga. Pada awalnya dibawa oleh Syekh 

Kamaluddin Dato’ ri Bandang. Ia dikenal dengan gelar sanre atau Tosalama di 

Penanian pada akhir Abad VI. Setibanya Tosalama ini yang membawa ajaran Islam 

pertama di Tanah Pattae’, kepercayaan masyarakat Pattae’ di wilayah Batetangnga 

yang dianggap berhala pun, mulai ditinggalkan. Dato’ Ribandang mengajarkan Islam 

dengan berbagai mukjizat yang dapat menarik perhatian dan kekaguman masyarakat 

Pattae’. Mukjizat itu seperti kemampuan berjalan diatas permukaan air, beribadah 

diatas pelapah pisang, dan lain sebagainya. Sehingga, Tosalama dengan mudah 

menyebarkan ajaran Islam di tanah Pattae’. Dengan usaha dan kesabaran 

Tosalama, kepercayaan animisme dan dinamisme yang tumbuh subur dalam 

masyarakat Pattae’ mampu diminimalisir. Sekalipun mustahil kepercayaan itu 

dihilangkan secara keseluruhan akan tetapi, praktek-praktek animisme dan 

dinamisme ini seperti mimala14
 bisa ia minimalisir dengan metode mencampurkan 

budaya aluk todolo dengan ajaran islam.
15

 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan memiliki suku dan 

bahasa daerah terbanyak di dunia. Salah satunya berada di Kabupaten Polewali 

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan letak geografis kependudukan masyarakat 

Polman, ada yang bermukim di daerah pegunungan, dan ada pula yang bermukiman 

                                                           

14
ritual Mimalaq etnis Pattae’ dusun Cendana, yaitu Mimalaq Matamba Bulung, merupakan 

sebuah tradisi meminta kepada sang Alam agar para petani ditambahkan rezeki panen yang 

melimpah.Ritual ini dilakukan di area yang luas dengan menyuguhkan beberapa sesajen sebagai 

bentuk persembahan. Hal ini bertujuan agar tanaman dan seluruh yang tumbuh di area kebun milik 

warga nantinya dapat melimpah. Lihat, Amri, Ritual Mimmalaq Etnis Pattae’ di Cendana Desa 

Kaleok, https://Pattae’.com/ritual-mimalaq-etnis-Pattae’-di-cendana/  (30 januari 2023). 

15
Lihat Aminuddin, Tosalama, Sang Pembawa Ajaran Islam Pertama di Tanah Pattae’’ 

https://Pattae’.com/tosalama-sang-pembawa-ajaran-islam-pertama-di-tanah-Pattae’/ (30 Januari 

2023) 

https://pattae.com/ritual-mimalaq-etnis-pattae-di-cendana/
https://pattae.com/ritual-mimalaq-etnis-pattae-di-cendana/
https://pattae.com/tosalama-sang-pembawa-ajaran-islam-pertama-di-tanah-pattae/
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di sekitar pesisir pantai. Polman sendiri dikenal memiliki banyak suku dengan 

beragam macam bahasa, adat istiadat, dan ritual-ritual yang berbeda-beda, 

diantaranya adalah etnis Pattae’. suku/etnis Pattae’ memiliki bahasa dan adat yang 

lain dari pada etnis lain yang ada di Polewali Mandar. dalam masyarakat Pattae’, 

khusunya yang bertempat tinggal di daerah Binuang, memiliki adat atau kebiasan 

turun-temurun dari nenek moyang mereka, diantaranya yaitu tradisi Mappilaku 

Allo’.16 

Mappilaku Allo merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat suku 

Pattae’ ketika hendak melakukan kegiatan atau acara pernikahan dan 

mengaharuskan untuk pergi ke salah seorang yang dipercaya bisa mengalihkan hujan 

ke tempat lain dengan maksud agar acara yang dilaksanakan bisa berjalan dengan 

lancar. 

Mappilaku Allo berasal dari dua kata yaitu Mappilaku yang berarti meminta 

dan Allo yang berarti matahari, dengan demikian yang dimaksud Mappilaku Allo 

adalah kegiatan meminta matahari dengan tujuan agar cuaca menjadi cerah sehingga 

hujan tidak turun di lokasi tersebut. 

Dikatakan Mappilku Allo karena masyarakat Pattae’ meyakini bahwa dengan 

meminta matahari maka cuaca akan menjadi cerah sehingga dengan cuaca yang 

cerah maka kemungkinan besar hujan akan tidak turun di lokasi tersebut.
17

 

Masyarakat Pattae’ dalam melakukan kegiatan mappilaku allo ini pada 

dasarnya adalah berdoa kepada yang Maha Kuasa hanya saja doanya melalui 

                                                           

16
Ahmad Falihin, Ritual Ma’doda, Mappakande dan Kisah Bale Salo’ dalam Masyarakat 

Pattae’. https://Pattae’.com/ritual-madoda-mappakande-dan-kisah-bale-salo-dalam-masyarakat-

Pattae’/ (30 Januari 2023). 

17
Rohani (50 tahun), Masyarakat Pelaksana Mappilaku Allo, Wawancara, 22 Desember 2023.  

https://pattae.com/ritual-madoda-mappakande-dan-kisah-bale-salo-dalam-masyarakat-pattae/
https://pattae.com/ritual-madoda-mappakande-dan-kisah-bale-salo-dalam-masyarakat-pattae/
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perantara orang yang dianggap alim atau memiliki ilmu agama yang bagus, olehnya 

itu orang yang hendak melakukan hajatan atau acara-acara besar, akan mendatangi 

orang yang dianggap memiliki ilmu agama yang bagus dengan maksud untuk 

didoakan agar hujan tidak turun pada hari itu sehingga acaranya bisa berjalan dengan 

lancar. 

Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu alasan tradisi ini masih 

dilaksanakan oleh masyarakat Pattae’ sampai sekarang sebab dalam plaksanaan 

tradisi tersebut tidak adanya unsur yang bertentangan dengan syariat agama, selain 

itu tradisi ini masih dilakukan sebab masyarakat Pattae’ merasa terbantu dengan 

adanya kegiatan mappilaku allo ini sebab dapat melaksanakan suatu acara hajatan 

tanpa adanya hambatan, meskipun tidak ada jaminan didalamnya sebab tradisi ini 

juga bernuansa doa di dalamnya. 

Do‘a merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan sang pencipta, 

dengan memanjatkan do‘a, mengandung kesan menampakkan kebutuhan dan 

kerendahan penghamabaan, dengan harapan apa yang diinginkan dapat dikabulkan.
18

 

Allah swt berfirman dalam QS G{a>fir/40:60. 

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ 
 (ٓٙجَهَنَّمَ دَاخِريِنَ )

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu berfirman, ‚berdo’alah kepada-Ku, niscaya Aku akan 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya  orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina.

19
 

                                                           

18
S yamzuddin ar-Razi, h}ada>iq al-H\}aqa>iq, terj. Rifqi Maula, Menyelami Spritualitas Islam: 

Jalan Menemukan Jati Diri (Cet.I; jakrta: Alifia Books, 2019), h. 157  

19
Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, h. 679.  
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Dengan melihat ayat di atas dimana Allah swt memerintahkan hambanya 

untuk senantiasa selalu berdo’a kepada-Nya, hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. 

sangat menyukai hamba-hamba-Nya yang bermohon kepada-Nya sehingga do’a 

dianjurkan setiap saat. Tetapi janganlah kita baru mengingat Allah ketika hanya 

dalam kesulitan saja karena itu merupakan sikap tercela seseorang yang berlaku 

seperti kaum musyrikin, yang hanya berdo’a ketika dalam kesulitan. Bukan saja 

karena hal tersebut menunjukkan kerendahan moral, tetapi juga karena hal itu 

menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari bahwa setiap saat manusia 

membutuhkan bantuan Allah swt.
20

 disebutkan juga dalam firman Allah swt. dalam 

QS Al-Baqarah/2:186: 

اعِ إِذَا  دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّّ فَإِنِِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
 (ٙٛٔلِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ )

Terjemahnya: 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang 
berdo’a apabila dia berdo’a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi 
(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.

21
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20
M. Quraish Shihab, Tafsi>r Al-Misba>h}: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‘an Vol. 11 

(Cet. I; Tangerang:Lentera Hati, 2016), h. 649-650  

21
Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, h. 35.  
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B. Tinjauan Tentang Proses Turunnya  Hujan dan  Pawang Hujan 

1. Proses Turunnya Hujan 

Hujan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai titik-titik air 

yang berjatuhan dari udara disebebkan adanya proses pendinginan atau proses 

pengembunan.
22

 

Menurut Abdullah Ali dan Eny Rahma yang dimaksud dengan hujan adalah 

peristiwa jatuhnya tetesan-tetesan air sampai kepermukaan bumi.
23

 Eka Suci 

berpendapat bahwa hujan adalah air baik dalam bentuk cairan maupun padat dari 

atmosfer yang jatuh kepermukaan bumi.
24

 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan hujan adalah suatu peristiwa turunnya butiran-butiran air dari atmosfer ke 

permukaan bumi. Hal ini disebabkan karena titik-titik air yang terkandung di dalam 

awan bertambah semakin banyak sehingga awan tidak mampu lagi untuk 

menampungnya sehingga terjatuhlah butiran-butiran air itu kepermukaan bumi. 

Adapun tahapan-tahapan proses terjadinya hujan ada 4 tahapan
25

 yitu: 

1) Evaporasi (penguapan) 

Evaporasi merupakan proses penguapan air oleh sinar matahari. Penguapan 

tersebut yang merubah wujud air menjadi gas.  Panas yang diterima menyebabkan 

molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan sehingga beberapa 

                                                           

22
Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesai (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 

h. 509. Lihat juga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 530. 

23
Abdullah Ali, Ilmu Alamiah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 61 

24
Eka Suci, Dinamika Atmosfer (Klaten: Suka Mitra Kopotensi, 2018), h. 34. 

25
Siti Kholisoh Amelia dan Rachhmad Risqy Kurniawan, ‚Pengamatan Proses Terjadinya 

Hujan dalam Al-Qur’an dan Ilmu Sains Serta Penjelasan-Penjelasan Lainnya‛, Ulumul Qur’an 9, no. 9 

(September 2020): h. 3-5 
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molekul akhirnya melepaskan dari molekul lain sehingga menjadi uap air. Pada 

proses inilah yang mengubah suatu cairan menjadi bentuk gas yang disebabkan 

adanya transfer suatu energi pada proses pada suhu yang terjadi.
26

 

Proses evaporasi sangat dipengaruhi oleh faktor iklim di lingkungan perairan, 

seperti radiasi matahari, temperatur udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. 

Pada proses ini energi panas yang dimiliki oleh matahari membuat air yang berada di 

laut, sungai, danau, dan sumber air di permukaan bumi lainnya mengalmi proses 

evaporasi. Semakin tinggi panas matahari jumlah air yang menjadi uap air dan naik 

ke atmosfer bumi juga akan semakin besar. Pada umumnya radiasi matahari yang 

tinggi diikuti oleh temperatur udara yang tinggi pula sehingga kelembapan udara 

menjadi rendah, selain itu, angin yang tertiup dengan kecepatan tinggi membuat 

evaporasi semakin cepat.
27

  

2) Transpirasi 

Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui 

stomata atau mulut daun atau suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari 

akar melalui pori-pori daun kemudian berubah menjadi uap lalu dilepaskan melalui 

atmosfer. Proses terjadinya transpirasi biasanya diawali dengan penguapan air oleh 

sel-sel mesofil pada tumbuhan menuju ke rongga antar sel yang terdapat di dalam 

daun yang di dalamnya memiliki rongga antar sel jaringan bunga karang yang 

merupakan suatu rongga besar, sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah 

yang sangat banyak.
28
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Siti Kholisoh Amelia dan Rachhmad Risqy Kurniawan, ‚Pengamatan Proses Terjadinya 

Hujan dalam Al-Qur’an dan Ilmu Sains Serta Penjelasan-Penjelasan Lainnya‛, h. 3. 
27

Eka Susi, Dinamika Atmosfer (Klaten: Saka Mitra Kopetensi, 2018), h. 7.  

28
Siti Kholisoh Amelia dan Rachhmad Risqy Kurniawan, ‚Pengamatan Proses Terjadinya 

Hujan dalam Al-Qur’an dan Ilmu Sains Serta Penjelasan-Penjelasan Lainnya‛, h. 4. 
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3) Kondensasi 

Kondensasi adalah perubahan yang terjadi pada uap air yang menjadi air 

akibat pendinginan di dalam awan. Perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu 

udara yang rendah pada ketinggian tersebut. Kondensasi merupakan suatu peristiwa 

perubahan bentuk atau wujud suatu benda menjadi wujud yang berwujud padat.
29

 

Kondensi merupakan salah satu proses terjadinya hujan, dimana uap air 

tersebut berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Perubahan 

wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat 

rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling 

mendekati dan bersatu sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel yang 

bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. Pada tahap 

inilah kemudian es atau tetes air memiliki ukuran jari-jari sekitar 5-20 mm. Dalam 

ukuran ini tetesan air akan jatuh dengan kecepatan 0.01-5 cm/detik.
30

   

4) Presipitasi 

Presipitasi merupakan tahap terjadinya hujan. Presipitasi adalah proses ketika 

uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan Bumi sebagai hujan.
31

 

Presipitasi dipengaruhi oleh faktor kelembapan udara, sinar matahari, angin, 

dan temperatur udara. Proses dari presipitasi sendiri merupakan proses mencairnya 

awan akibat pegaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. 

Butiran-butiran air terjatuh membasahi permukaan bumi. Awan-awan yang 

                                                           

29
Siti Kholisoh Amelia dan Rachhmad Risqy Kurniawan, ‚Pengamatan Proses Terjadinya 

Hujan dalam Al-Qur’an dan Ilmu Sains Serta Penjelasan-Penjelasan Lainnya‛, h. 5. 

30
 Eka Susi, Dinamika Hidrosfer (Klaten: Saka Mitra Kopetensi, 2018), h. 8.  

31
Siti Kholisoh Amelia dan Rachhmad Risqy Kurniawan, ‚Pengamatan Proses Terjadinya 

Hujan dalam Al-Qur’an dan Ilmu Sains Serta Penjelasan-Penjelasan Lainnya‛, h. 5. 
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terbentuk kemudian ditiup oleh angin dan mengalami perpindahan dari satu tempat 

ke tempat lainnya.
32

 

Ketika hujan, butiran-butiran hujan tersebut tidaklah berbentuk sama 

melainkan memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam, olehnya itu jika ditinjau 

berdasarkan ukuran butirannya maka dapat dibagi menjadi 4 yaitu Hujan Gerimis, 

Salju, Batu Es, dan Hujan Deras.
33

 Semantara jika hujan ditinjau berdasrkan proses 

terjadinya maka dapat dibagi menjadi 5 bagian
34

 yaitu: hujan Siklonal
35

, Senithal
36

, 

Frontal
37

, Muson
38

, dan Orogafis
39

. 

2. Bentuk-Bentuk Pengungkapan Hujan dalam al-Qur’an 

a. Hujan sebagai fenomena alam 

Al-Qur’an seringkali mengungkapkan kata hujan sebagai sesuatu fenoma 

alam, sebagamana yang disebutkan dalam QS al-Nu>r/24:43. 

                                                           

32
 Eka Susi, Dinamika Hidrosfer (Klaten: Saka Mitra Kopetensi, 2018), h. 8. 

33
Erni Anjani dan Tri Haryanto, Geografi X SMA/MA (Jakarta: Cempaka Putih, 2009), h. 90 

lihat juga Dana Nur, dkk; Mukjizat Hadis Nabi; Menelaah dan Menyibak Fakta Ilmiah Sains Hadis-

Hadis Nabi Muhammad Shallalla hu ‘Alaihi Wasallam (Cet. I; Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 

h. 178. 

34
Eny Yulianti dan Elok Kamilah Hayati, Kasih Sayang Allah Dalam Air Hujan (Malang: 

UIN Malang Press, 2008), h. xx. 

35
jenis hujan yang terjadi karena suatu udara panas yang naik dan disertai dengan angin 

berputar. 

36
jenis hujan yang sering terjadi di suatu daerah sekitar ekuator (garis khayal yang membagi 

bumi menjadi bagian utara dan selatan), akibat dari terjadinya pertemuan angin pasat timur laut 

dengan angin pasat tenggara. 

37
jenis hujan yang terjadi jika massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang 

panas. 

38
hujan musiman, yaitu jenis hujan yang terjadi karena Angin Musim (Angin Muson). 

Penyebab terjadinya sebuah Angin Muson yakni dikarenakan adanya suatu pergerakan semu tahunan 

Matahari antara Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan. 

39
jenis hujan yang terjadi dikarenakan angin yang mengandung suatu uap air yang bergerak 

horizontal. 
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نَهُ ثَُُّ يََْعَلُهُ ركَُامًا فَ تَ رَى الْوَدْقَ يََْرجُُ  ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يُ زْجِي سَحَابًً ثَُُّ يُ ؤَلِّفُ بَ ي ْ
مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَ رَدٍ فَ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  مِنْ خِلََلهِِ وَيُ نَ زّلُِ مِنَ  السَّ

 (ٖٗوَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَ رْقِهِ يَذْهَبُ بًِلْْبَْصَارِ )

Terjemahnya: 

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, 
kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, 
lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia (juga) 
menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan 
awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran es) itu 
kepada siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir 
menghilangkan penglihatan.

40
 

Pada ayat di atas menjelaskan terkait kekuasaan Allah yang dapat 

menggerakkan awan dan mengumpulkannya setelah berserakan. Setelah itu 

dikeluarkan hujan dari celah-celahnya, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Kas\ir 

dalam tafsirnya bahwa air yang diturunkan terdapat dua jenis hujan yaitu hujan biasa 

dan hujan es. Lalu diturunkannya hujan tersebut kepada yang dikehendaki-Nya 

sebagai rahmat dari Allah swt. namun hujan es yang diturunkan tersebut dapat pula 

merusak buah-buahan dan menghancurkan tanaman-tanaman.
41

 

Hujan yang diturunkan oleh Allah swt. merupakan salah satu bukti 

kebesaran-Nya. Mengenai proses turunnya hujan ke bumi, yang bermula dari air laut 

dan sungai darat, kemudian menguap lalu turun kembali ke darat. Kemudian hujan 
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Kas\ir, terj. M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid  6 (Cet.I; Bogor: 

Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), h. 70-71. 



33 

 

 

 

yang diturunkan melalui rangkaian proses tersebut dan diturunkan kepada yang 

Allah kehendaki.
42

 

Proses turunnya hujan yang disebutkan pada ayat di atas melalui beberapa 

proses yaitu awan dikumpulkan dengan timbangan aliran angin udara, lalu 

menjadikannya suatu tumpukan, setelah itu timbullah mega yang mendung dan 

hitam kerena mengandung hujan. Kemudian keluarlah hujan dari celah-celah awan. 

Terkadang turun segumpalan awan besar dari langit seperti gunung yang didalamnya 

mengandung salju yang ditumpahkan sesuai yang dikehendakki-Nya.
43

 

b. Hujan sebagai rahmat 

Salah satu ayat dalam al-Qur’an yang disebutkan oleh Allah swt. bahwa 

hujan sebagai rahmat terdapat dalam QS al-Anfa>l/8:11 

ركَُمْ بهِِ  مَاءِ مَاءً ليُِطَهِّ يكُمُ الن ُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَيُ نَ زّلُِ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ إِذْ يُ غَشِّ
يْطاَنِ وَليَِ رْبِطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثَ بِّتَ بِهِ الَْْقْدَامَ )  (ٔٔوَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّ

Terjemahnya: 

(ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi 
ketentraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit 
kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan 
gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta 
memperteguh telapak kakimu (teguh endirian).

44 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menurunkan hujan yang lebat untuk 

minum dan bersuci oleh kaum Muslim. Allah juga menghilangkan godaan setan dari 
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mereka, kemudian tanah berpasir tersebut menjadi kuat dan padat oleh siraman air 

huja yang lebat. Sehingga orang-orang dapat dengan mudah melaluinya.
45 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hujan merupakan salah satu nikmat 

Allah swt. yang diturunkan untuk hamba-Nya dari langit. Kemudian dengan air 

hujan tersebut dapat memenuhi kebutuhan minum hamba-Nya dan air tersebut 

digunakan untuk berwudhu atau mandi wajib dan sunnah. Serta menghilangkan 

kotoran yang dilakukan oleh setan yankni hadas besar atau gangguan setan yang 

menanamkan pesimisme dan sebagainya. Lalu dengan turunnya air hujan tersebut, 

pasir menjadi lebih mantap dan padat, sehingga manusia dapat berjalan lebih cepat 

dan tidak terbenam oleh pasir.
46 

Buya Hamka menjelaskan bahwa kata hujan pada ayat di atas adalah dengan 

turunnya hujan maka sumur-sumur menjadi terisi, penampungan air jadi penuh dan 

pasir yang terserak yang dapat mengikat kaki dalam perjalanan menjadi keras 

sehingga mudah untuk dipijak. Buya Hamka juga menjelaskan beberapa manfaat 

yang dapat dirasakan hamba ketika turunnya huja: pertama, mereka dapat 

membersihkan diri dan pikiranpun terbuka. Kedua, segala kotoran setan jadi sirna, 

sebab apabila melihat kondisi sekeliling kotor karena kurang air maka bersaranglah 

pengaruh setan dalam hati. Ketiga, kegembiraan karena adanya air menjadi rata pada 

semuanya sehingga hatipun menjadi bersatu-padu. Keempat, dengan keadaan bumi 

yang keras diinjakka, hatipun bertambah bulat menghadapi musuh.
47

 

                                                           

45
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Luba>b at-Tafsi>r min Ibnu 

Kas\ir, terj. M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid  4 (Cet.I; Bogor: 

Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), h. 16. 

46
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 4, h. 477. 

47
 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid 3, h. 671-672. 



35 

 

 

 

Selain ayat di atas terdapat juga dalam al-Qur’an yang menggambarkan 

terkait hujan sebagai suatu rahmat atau nikamat bagi manusia, sebagaimana dalam 

QS Yu>suf/12:49: 

 (ٜٗثَُُّ يََْتِ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُ غَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ )

Terjemahnya: 

Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) 
dan pada masa itu mereka memeras (anggur).

48
 

Ayat di atas memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu nabi Yusuf 

yang mengisyaratkan terkait apa yang mesti dilakukan dalam menghadapai bencana 

yang akan datang, di mana selama tujuh tahun akan ada panen yang melimpah 

dengan ketekunan dalam bercocok tanam. Kemudian akan ada pula masa sulit 

selama tujuh tahun, yaitu masa kelaparan yang akan menghabiskan semua yang 

mereka simpan pada tahun-tahun sebelumnya.
49

 

Kemudian nabi Yusuf menggambarkan berita gembira bahwa akan datang 

tahun-tahun saat manusia akan dilimpahi hujan yang cukup, masing-masing 

kampung akan menghasilkan makanan dan orang-orang akan memeras buah-buahan 

seperti sediakala, semisal minyak buah zaitun, gula tanaman tebu, aneka minuman 

anggur, dan lainnya. Penggambaran nabi Yusuf adalah kabar gembira tentang 

datangnya tahun subur, makmur, dan penuh kenikmatan yang akan diterima pada 

lima belas tahun yang akan datang.
50 
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Adupun term-term lain yang digunakan dalam mengungkapkan kata hujan 

sebagai suatu rahmat adalah sebagai berikut: 

 الوبل (1

Kata al-wablu (الوبل) berasal dari kata kerja wabala-yabilu ( يبل-وبل ) atau 

wabala-yaubulu ( يوبل-وبل ) dan bentuk masdar-nya adalah waba>l (وبال). Yang pada 

umumnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang dahsyat, tidak menyenangkan, akibat 

buruk dan sangat berat.
51

 

Kata al-wablu (الوبل) dan al-wa>bilu (الوابل) berarti hujan yang menetes dengan 

lebat. Olehnya itu sesuatu yang dikhawatirkan akan berbahaya disebut dengan 

waba>lun (وبال), dikatakan t}a’a>mun wabi>lun (طعام وبيل) yang berarti makanan yang 

berbahaya atau tidak sehat. Dan kullun wabi>lun (كل وبيل) berarti rumput yang 

beracun.
52

 

Kata ini disebutkan sebanyak tiga kali dalam al-Qur’an, yaitu pada QS al-

Baqarah/2: 264-265. Yang kesemuanya menggunakan kata wa>bil (وابل) yang 

memiliki arti hujan yang lebat.
53 

يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بًِلْمَنِّ وَالَْْذَى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئََِءَ 
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ رَابٌ فأََصَابهَُ  النَّاسِ وَلََ يُ ؤْمِنُ بًِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ 

فَ تَ ركََهُ صَلْدًا لََ يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَِّا كَسَبُوا وَاللََُّّ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ  وَابِلٌ 
 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَتَ ثْبِيتًا مِنْ  (ٕٗٙالْكَافِريِنَ )
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هَا  وَابِلٌ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْ وَةٍ أَصَابَ هَا  فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيِْْ فإَِنْ لََْ يُصِب ْ

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر ) وَابِلٌ   ( ٕ٘ٙفَطَلّّ وَاللََّّ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti 
orang yang menginfakkan hartanya karena riya’ (pamer) kepada manusia dan 
dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) 
seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, Kemudian batu itu ditimpa 
hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh 
sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang kafir. 265). Dan perumpamaan orang yang 
menginfakkan hartanya untuk mencari rid}a Allah dan untuk memperteguh 
jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang 
disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali 
lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

54
 

 الرجع (2

Kata al-raj’u (الرجع) bermakna hujan karena berkaitan dengan fungsi langit 

yang mengandung awan. Dimana awan berasal dari penguapan air yang ada di bumi 

sebagai akibat pemancaran oleh sinar matahari. Bila suhu di langit dingin, maka 

awan menjadi mendung dan kemudian berubah menjadi air hujan lalu turun kembali 

ke bumi. Karena turun kembali ke bumi inilah maka kata      al-raj’u (الرجع) mengacu 

pada makna hujan.
55

 Sebagaimana dalam QS al-T{a>riq/86:11. 

مَاءِ ذَاتِ   (ٔٔ) الرَّجْعٌِوَالسَّ
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Terjemahnya: 

Demi langit yang mengandung hujan.
56 

Kata al-raj’u (الرجع) pada ayat di atas berarti hujan karena hujan merupakan 

pengembalian dari air yang diserap oleh udara. Begitupun dengan kata al-raj’u 

 yang berarti selokan karena aliran tersebut mengembalikan air pada (الرجع)

tempatnya.
57 

Al-raj’u (الرجع) berarti meninggalkan, dapat juga berarti menahan air. Kata 

al-raj’u (الرجع) berarti hujan karena ia kembali, dalam artian hujan tersebut secara 

terus-menerus kembali. Al-Razi mengemukakan dalam tafsirnya dari al-Zujjaj bahwa 

kata al-raj’u (الرجع) pada ayat di atas adalah hujan karena ia datang dan kembali lagi 

ke atas. Al-Zujjaj mengemukakan bahwa kata al-raj’u (الرجع) bukan arti sebenarnya 

untuk hujan, tetapi al-raj’u merupakan sebuah kiasan.
58

 

 ودق (3

Kata wadaqa (ودق) berarti menetes yang kemudian melahirkan kata al-

wadaqa (الودق) yang bermakna hujan.
59

 Sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-

Nu>r/24:43. 

                                                           

56
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya , h. 

57
AL-‘Alla>mah al-Ra>gib al-As}fah}a>ni, Al-Mufrada>t fi Gari>b al-Qur’a>n, diterjemah oleh 

Ahmad Zaini Dahlan, Kamus Al-Qur’an, Jilid 2, h. 29-33. 

58
Yusuf al-Hajj Ahmad, Mukjizat Ilmiah di Bumi dan Luar Angkasa (Cet. I; Solo: Aqwam, 

2016), h. 287-288. 

59
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 369. 



39 

 

 

 

نَهُ ثَُُّ يََْعَلُهُ ركَُامًا فَ تَ رَى  يََْرجُُ  الْوَدْقٌَألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يُ زْجِي سَحَابًً ثَُُّ يُ ؤَلِّفُ بَ ي ْ
مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَ رَدٍ فَ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  مِنْ خِلََلهِِ وَيُ نَ زّلُِ مِنَ السَّ

 (ٖٗكَادُ سَنَا بَ رْقِهِ يَذْهَبُ بًِلْْبَْصَارِ )وَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَ 

Terjemahnya: 

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, 
kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, 
lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia (juga) 
menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan 
awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran es) itu 
kepada siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir 
menghilangkan penglihatan.

60
 

Ayat di atas menjelaskan terkait kekuasaan Allah yang dapat menggerakkan 

awan dan mengumpulkannya setelah berserakan. Setelah itu dikeluarkan hujan dari 

celah-celahnya, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Kas\ir dalam tafsirnya bahwa air 

yang diturunkan terdapat dua jenis hujan yaitu hujan biasa dan hujan es. Lalu 

diturunkannya hujan tersebut kepada yang dikehendaki-Nya sebagai rahmat dari 

Allah swt. namun hujan es yang diturunkan tersebut dapat pula merusak buah-

buahan dan menghancurkan tanaman-tanaman.
61

 

Kata al-Wadqa (الودق) adalah sesuatu yang ada di tengah-tengah tetesan 

hujan, seakan-akan ia adalah debu. Kata al-wadqa (الودق) terkadang juga diartikan 

untuk menunjukkan hujan itu sendiri. Sesuatu yang muncul di angkasa ketika udara 

lagi sangat panas disebut wadi>qatun (وديقت).
62
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ثغي (4  

Kata ga>s\a (غاث) berarti hujan atau rumput yang tumbuh karena air hujan yang 

menyirami. Adapun kata gais\ (غيث) digunakan khusus untuk menyebut hujan yang 

mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia dan alam sekitarnya.
63 

Kata al-gaws\u (الغوث) dapat diartikan sebagai pertolongan, sedangkan kata 

al-gais\u  (الغيث) biasa digunakan untuk mengertikan hujan. Kata istagas\tuhu (استغثته) 

diartikan sebagi meminta pertolongan atau meminta hujan kepada Allah swt. 

sementara kata faaga>s\ani (فأغاثن) berarti Allah memberikanku pertolongan, 

sedangkan kata waga>s\ani  (وغاثن) berarti Allah menurunkan hujan kepadaku. Kata 

gawwas\tu (غوّثت) berasal dari kata al-gaws\u (الغوث) yang berarti pertolongan.
64

 Kata 

al-gais\u (الغيث) berarti hujan, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Syu>ra>/42:28.  

مِنْ بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا وَيَ نْشُرُ رَحْْتََهُ وَهُوَ الْوَلُِّ الَْْمِيدُ  الْغَيْثٌَوَهُوَ الَّذِي يُ نَ زّلُِ 
(ٕٛ) 

Terjemahnya: 

Dan Dialah yang menurunkan hujan stelah mereka berputus asa dan 
menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

65
 

 الطل (5

Kata al-t}allu (الطل) berarti hujan ringan atau gerimis yaitu hujan yang tidak 

mininggalkan bekas kecuali sedikit. Kata t}alla al-ard}u (طل الأرض) berarti bumi 
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disirami oleh gerimis. Maka dari itu, bumi disebut mat}lu>latun (مطلول) yaitu yang 

disimai gerimis.
66

 Sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 265. 

هَا  ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر ) فَطَلٌ  وَابِلٌ فَإِنْ لََْ يُصِب ْ  (ٕ٘ٙوَاللََّّ
Terjemahnya: 

Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

67
 

c. Hujan sebagai azab atau musibah 

Hujan selain berfungsi sebagai rahmat hujan juga dapat menjadi sebagai 

suatu azab atau musibah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Allah dalam QS 

Hu>d/11:82. 

يلٍ  هَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ ا جَاءَ أمَْرُنََّ جَعَلْنَا عَاليَِ هَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْنََّ عَلَي ْ فَ لَمَّ
 (ٕٛمَنْضُودٍ )

Terjemahnya: 

Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri kaum 
Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang 
terbakar.

68
  

Pada ayat di atas Allah menggambarkan kejadian yang luar biasa yang 

menimpah negeri kaum Luth, yaitu menghancurkannya menjadi jungkir balik, dan 

diturunkan hujan kepad mereka dengan batu sijji>l, yaitu tanah yang telah membatu, 

menurut al-Raghib, yang dimaksud sijji>l adalah batu yang bercampur dengan tanah. 

Kata ini berasal dari bahasa Persia, yang kemudian di Arabkan.
69
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Selain kaum Nabi Luth, hujan yang berupa azab atau musibah digambarkan 

juga dalam al-Qur’an terkait tantangan kaum musrik yang meragukan kebenaran 

risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw. sebagaimana dalam firman Allah QS al-

Anfa>l/8:32. 

نَا حِجَارَةً مِنَ  وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الَْْقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَي ْ
مَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ )  (ٕٖالسَّ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, ‚ya Allah, jika 
(al-Qur’an) ini benar (wahyu) dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu 
dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.

70
  

selain ayat di atas, terdapat juga dalam firman Allah swt pada QS Hu>d/11:44 

yang menggambarkan hujan sebagai suatu azab atau musibah. 

وَقِيلَ يََأَرْضُ ابْ لَعِي مَاءَكِ وَيََسَََاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الَْْمْرُ وَاسْتَ وَتْ 
 (ٗٗظَّالِمِيَْ )عَلَى الْْوُدِيِّ وَقِيلَ بُ عْدًا للِْقَوْمِ ال

Terjemahnya: 

Dan difirmankan, ‚wahai bumi! Telanlah airmu dan wahai langit (hujan!) 
berhentilah,‛ dan airpun disurutkan, dan perintahpun diselesaikan, dan 
dikatakan, ‚binasa-lah orang-orang zalim.

71
 

Ayat di atas bebicara mengenai selesainya penenggelaman para pendurhaka 

dari kaum Nabi Nuh. ayat di atas menghimpun dua perintah kepada dua makhluk 

yang agung dan dua berita pasti, serta doa dan kesimpulan. Allah swt 

memerinthakan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk berhenti mencurahkan 

hujan yang deras sehingga airpun disurutkan oleh Allah swt. dan selesailah 
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pembinasaan para pendurhaka yang ada pada kaum Nabi Nuh dengan dengan sangat 

rapi.
72

  

Kata  ُوَقُضِيَ الَْْمْر pada ayat di atas mengambarkan bahwa perintah pun telah 

diselesaikan atau telah dilaksanakan penghancuran uamat Nabi Nuh dengan segala 

isinya dengan cara menenggelamkannya.
73

 

Adapun kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan hujan sebagai suatu 

azab adalah. 

 (mat}ara) ملطر (1

Kata mat}t}ara (ملطر) dan kata tamat}t}ara (تملطر) berarti pergi dengan cepat 

seperti kecepatan hujan. Kata  berarti kuda yang berlari cepat seperti kecepatan 

hujan. Kata  berarti meminta hujan atau berarti tempat yang terlihat untuk dituruni 

hujan. Kemudian kata tersebut dapat juga digunakan untuk mengartikan permintaan 

kebaikan.
74

 

Sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Furqa>n/25: 40: 

وْءِ أفََ لَمْ يَكُونوُا يَ رَوْنَ هَا بَلْ كَانوُا  أمُْطِرَتٌٌْوَلَقَدْ أتََ وْا عَلَى الْقَرْيةَِ الَّتِ  مَطَرَ السَّ
 (ٓٗلََ يَ رْجُونَ نُشُورًا )
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Terjemahnya: 

Dan sungguh, mereka (kaum musyrik mekah) telah melalui negeri (Sodom) 
yang (dulu) dijatuhi hujan yang buruk (hujan batu). Tidakkah mereka 
menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari 
kebangkitan.

75 

Maksud ayat di atas adalah mereka (kaum musyrik) yang menjadikan al-

Qur’an sebagai sesuatu yang tidak acuhkan, telah mendatangi perkampungan yang 

telah dihujani Allah dengan hujan buruk, yaitu kampung Sodom, perkampungan 

kaum Luth. Hujan buruk yang dimaksud disini adalah batu yang Allah timpakan atas 

mereka sehingga mereka binasa.
76

  

 حصب (2

Kata has}ib (حصب) berasal dari kata has}abah atau has}ba’ yang diartikan 

sebagai kerikil.
77

 Ar-Razi mengemukakan dalam tafsirnya bahwa kata ini berarti 

hujan yang disertai angin kencang serta membawa batu dan kerikil.
78

 

Kata ini diungkapkan dalam surah al-Ankabut/29:40 dan al-Mulk/67:17 

هُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ   (ٓٗ)... حَاصِبًافَكُلَِّ أَخَذْنََّ بِذَنْبِهِ فَمِن ْ
Terjemahnya: 

Maka masing-masing (mereka itu) kami azab karena dosa-dosanya, diantara 
mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil,...

79
 

                                                           

75
Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya , h. 507 

76
Abu> Ja’far Muhammad bin Ja>rir At}-T{a>bari, Jami’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, terj. Amir 

Hamzah, Tafsir Ath-Thabari, Jilid 19 (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 399.   

77
Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz VIII, h. 206. 

78
Fakhruddin ar-Razi, Mafaatih al-Ghaib, Juz XXX, h. 592 

79
Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya , h. 565. 



45 

 

 

 

Ayat di atas berbicara mengenai azab yang diberikan kepada kaum Luth 

akibat dari dosa-dosa mereka yaitu dengan angin yang disertai dengan batu kerikil 

yang menghujani mereka.
80

 

Begitupun dalam firman-Nya QS al-Mulk/67:17. 

مَاءِ أَنْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ  تُمْ مَنْ فِ السَّ فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ  حَاصِبًاأمَْ أمَِن ْ
(ٔٚ) 

Terjemahnya: 

Atau sudah merasa amankah kamu, bahwa Dia yang di langit tidak akan 
mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan 
mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku.

81
 

 الصيب (3

Kata al-s}ayyibu (الصيب) digunakan untuk menunjukkan awan yang 

menurunkan hujan. Dikatakan juga bahwa penamaan hujan dengan kata al-s}ayyibu 

.sama seperti penamaanya dengan s}ayyib yang makna aslinya adalah awan (الصيب)
82 

Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2:19. 

مَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يََْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِ آذَانِِِمْ  كَصَيِّبٌ وْ أ مِنَ السَّ
يطٌ بًِلْكَافِريِنَ ) ُ مُُِ  (ٜٔمِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللََّّ
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Terjemahnya: 

Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, yang disertai 
kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, 
(menghindari) suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang 
yang kafir.

83 

3. Pawang hujan 

Pawang hujan merupakan sebutan untuk seseorang dalam masyarakat 

Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau 

cuaca, yang pada umumnya pawang hujan mengendalikan cuaca dengan 

memindahkan awan. Jasa pawang hujan biasanya dipakai untuk acara-acara besar 

seperti perkawinan, konser musik dan sebagainya.
84

 

Secara umum ada dua tipe pawang hujan
85

 yaitu: 

a. Pawang hujan yang bersifat ilmiah, biasanya dilakukan oleh tim BMKG dengan 

menggunakan teknologi modifikasi cuaca dengan cara memasang generator 

aerroso (pembangkit) berbahan baku kimia yang dilarutkan dan dibakar 

sehingga menghasilkan partikel hygroscopis. Alat ini berfungsi untuk 

memandulkan awan yang berpotensi menjadi hujan menjadi awan putih dan 

hilang dari target yang diinginkan.  

b. Pawang hujan memakai sihir, yaitu sang pawang dengan profesi tertentu 

misalnya menancapkan bawang, cabe dan lainnya, meminta bantuan jin dan 

sejenisnya untuk memindahkan hujan. 
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Keberadaan pawang hujan di Nusantara merupakan fakta yang belum 

terelakkan, kepercayaan kepada kemampuan semacam itu hampir ada disetiap 

daerah. Tolak hujan pada mulanya berasala dari Jawa yang artinya menangkal hujan 

atau memindahkan hujan ketempat lain dengan tujuan agar hujan tidak turun 

dilokasi yang sedang melangsungkan acara hajatan. Upacara ini biasanya ditemui 

pada saat acara pernikahan dan hajatan lainnya dengan harapan agar seluruh prosesi 

rangkaiaan acara dapat berjalan dengan lancar. 
86

 

Ritual pawang hujan sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya ketika sedang ada acara besar, seperti pernikahan, acara budaya, sampai 

pada tradisi kampung dimana momen yang biasanya menyertakan sosok pawang 

hujan. Bangsa Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang masih 

menerapkan praktik pawang hujan di era serba digital ini. Tetapi di negara Thailand 

pun masih melakukan praktek sperti ini, dengan cara menghalau hujan dengan 

menggunakan serai dan seorang gadis perawan, dengan cara menancapkan sebatang 

serai ke tanah dan meminta seorang gadis perawan berdoa agar agar hujan berhenti 

turun.
87

 

4. Konsep Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) 

Teknologi Modifikasi Cuaca atau yang biasa disingkat TMC merupakan 

usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer 

dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dengan tujuan menambah atau 

mengurangi intensitas curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan resiko 
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bencana alam yang disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca.
88

 Teknologi Modifikasi 

Cuaca disebut sebagai suatu teknologi karena pada aktifitas yang dilakukan dalam 

memodifikasi cuaca pada dasarnya merupakan suatu aplikasi yang memerlukan 

sentuhan teknologi dalam prosesnya.
89

 

Istilah lain yang biasa digunakan terkait upaya manipulasi proses hujan di 

dalam awan, di antaranya adalah rain augmentation, rain simulation, precipitation 

enhancement, dan artifical rain. Kegiatan ini berbasis saintifik yang kuat serta 

konsepnya sudah mapan. Banyak model yang rumit dan canggih yang telah 

digunakan diantranya adalah model awan 3 dimensi tergantung waktu (3D time 

dependent), model ini telah dibuat dan dijalankan. Manipulasi proses ini dapat 

mengawali, memulai, mempercepat, dan menambah curah hujan. Namun banyak 

kendala yang akan dijumpai jika diterapkan dilapangan, mualai dari ukuran 

banyaknya bahan semai yang diintroduksi, dan loksi serta waktu yang tepat pada 

awan yang tepat merupakan kunci sukses dalam manipulasi proses ini.
90

 

Seiring dengan penelitian yang lebih maju terkait dengan Teknologi 

Modifikasi Cuaca yang dapat mengurangi curah hujan, beberapa negara seperti 

China dan Rusia telah menerapkan teknologi ini untuk mencegah terjadinya hujan 

dalam beberapa acara penting. Seperti Rusia yang pernah menggunakan TMC 

selama acara kenegaraan yang dilakukan di ruang terbuka, sedangkan China pernah 
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menerapkan teknologi ini di Bejing pada saat upacara pembukaan olimpiade 2008. 

Penelitian tentang penurunan curah hujan telah banyak dilakukan oleh para ilmuan 

di dunia, baik yang menggunakan studi laboratorium menggunkan model maupun 

eksperimen lapangan. Kebanyakan studi tentang penurunan curah hujan didasrkan 

pada hubungan antara aerosol, mikrofisika awan, dan presipitasi.
91

 

Teknologi Modifikasi Cuaca bukan suatu hal yang baru bagi Indonesia, 

sejaka 1977, proyek ini dulunya lebih dikenal dengan istilah hujan buatan. Ide itu 

muncul pada mulanya berawal dari gagasan Presiden Soeharto yang menginginkan 

dilaksanakannya kegiatan hujan buatan di Indonesia dengan maksud untuk 

memberikan dukungan kepada sektor pertanian di Indonesia. Berawal dari itu, 

presiden Soeharto mengutus Pak Habibie untuk mempelajari TMC tersebut, gagasan 

tersebut langsung direspon oleh pak Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai 

Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sehingga pada tahun 1977 dilakukanlah 

percobaan hujan buatan di daerah Bogor, Sukabumi dan Solo.
92

   

Setelah melakukan percobaan hujan buatan, pada tahun 1978 Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berdiri dan proyek hujan buatan pada 

saat itu berada pada Direktorat Pengembangan Kekayaan Alam (PKA). Pada tahun 

1985 beridirilah UPT Hujan Buatan. Lalu pada tahun 2015 mulailah dikenal dengan 

istilah Teknologi Modifikasi Cuaca sesuai dengan peraturan kepala BPPT No 10 

Tahun 2015 yang mengubah nomenklatur UPT Hujan Buatan menjadi Balai Besar 

Teknologi Modifikasi Cuaca. Kemudian pada tahun 2021 telah terintegrasi ke BRIN 
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dan pelayanan TMC berada di Laboratorium Pengelolaan TMC di bawah Direktorat 

Pengelolaan Laboraturium,  Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi.
93

  

TMC dilakukan dengan cara meniru proses yang terjadi di dalam awan 

dengan cara aktifitas penyemaian awan (cloud seeding). Sejumlah partikel 

higroskopik yang dibawa dengan pesawat ditambahkan langsung ke dalam awan 

dengan tujuan pengumpulan butiran tetes air di dalam awan segera dimulai. Adapun 

pelepasannya bisa dilakukan dilakukan dibawah dasar awan, atau bisa juga langsung 

ke dalam awan. Dengan berlangsungnya pembesaran tetes secara lebih awal maka 

hujan juga akan turun lebih cepat dari awan, dan proses yang terjadi lebih efektif.
94

 

Terdapat tahapan-tahapan yang sering dilakukan pada kegiatan penyemaian 

yang dilakukan oleh UPT Hujan Buatan yaitu dengan cara penentuan waktu 

pelaksanaan, menyiapkan bahan semai (termasuk di dalamnya produksi, mobilisasi, 

dan mempertahankan aturan packing). Setelah berada dilapangan akan dilakukan 

penentuan atau pemelihan awan yang disemai dan teknik penyebarannya, serta 

penentuan waktu dan lokasi penyemaian dalam kaitannya dengan obyek awan. Pada 

tahap akhir kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi dengan menggunakan teknik 

statistik. Namun teknik ini terkadang tidak berhasil mendeteksi tambahan curah 

hujan baik pada jaringan penakar hujan ataupun tambahan inflow pada sistem 

catchment.
95

 

                                                           

93
Humas Brin, Mengenal Teknologi Modifikasi Cuaca, Berawal untuk Pertanian Kini 

Berperan dalam Mitigasi Bencana, https://www.brin.go.id/news/111205/mengenal-teknologi-

modifikasi-cuaca-berawal-untuk-pertanian-kini-berperan-dalam-mitigasi-bencana (12 januari 2023). 

94
Tri Handoko, dkk., ‚Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Mendukung Ketahanan Pangan di 

Indonesia‛, Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca 15. no. 1 (2014): h. 25 
95

Untung Haryanto, ‚Teknologi Modifikasi Cuaca yang Efektif dan Efisien‛, Jurnal Sains & 

Teknologi Modifikasi Cuaca 1. no. 1 (2000): h.9 

https://www.brin.go.id/news/111205/mengenal-teknologi-modifikasi-cuaca-berawal-untuk-pertanian-kini-berperan-dalam-mitigasi-bencana
https://www.brin.go.id/news/111205/mengenal-teknologi-modifikasi-cuaca-berawal-untuk-pertanian-kini-berperan-dalam-mitigasi-bencana


51 

 

 

 

Beberapa riset melakukan tracking bahan semai dengan radar untuk 

mengikuti kemana bahan tersebut bergerak, berapa lama ia berada di awan, dan 

berapa banyak. Hasil analisisnya memperkuat hipotesis-sebagian besar bahan semai 

tersebut di dalam awan bergerak kebagian atas awan, sesuai skenario teoritik. 

Variasi hujan dari awan konfektif amat besar, hal ini menyebabkan distrubusi ruang 

dan waktu dari hujan konvektif yang tiba di tanah menjadi sangat komplek, yang 

menyebakan bagaiamanapun baiknya desain distrubusi penakar hujan, tidak mampu 

mengukur dengan cukup akurat curah hujan bagi keperluan evaliasi kegiatan 

modifikasi cuaca, sehingga avaluasi modifikasi cuaca secara statistik  dengan 

berbasis curah hujan banyak yang menyatakan ‚inconlusive‛, atau tidak berhasil 

mendeteksi adanya tambahan curah hujan. Oleh karena itu peralatan dan teknik 

evaluasi yang tidak memadai tidak akan mampu mendeteksi adanya perubahan 

proses di dalam awan dan hujan yang keluar dari awan tersebut.
96

  

Dalam paradigma reditribusi curah hujan yang bertujuan untuk mengurangi 

curah hujan di suatu daerah, maka angin memegang peranan yang sangat penting. 

Massa udara yang bergerak selalu mengikuti pola arah angin. Sehingga awan yang 

berpotensi menjadi hujan, pergerakannya juga ditentukan oleh faktor arah dan 

kecepatan angin.
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C. Konsep Tinjauan al-Qur’an 

Al-Qur’an secara harfiah berarti suatu bacaan yang sempurna yang 

merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan 

pun sejak manusia mengenal tulis-baca sejak lima ribu tahun lalu yang dapat 

menandingi al-Qur’an al-Karim. Tidak ada bacaan semacam al-Qur’an yang dibaca 

oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya atau tidak dapat menulis dengan 

aksarannya. Tidak ada bacaan yang melebihi al-Qur’an dalam perhatian yang 

diperolehnya, baik dari segi sejarahnya secara umum, maupun dari segi masa, 

musim, maupun saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu 

turunnya.
98

  

Al-Qur’an sebagai kitab suci yang memiliki beragam makna merupakan suatu 

keistimewaan tersendiri yang senantiasa sesuai dengan setiap waktu maupun tempat. 

Olehnya itu al-Qur’an kemudian dikatakan sebagai s}a>lih} likulli zama>n wa maka>n. 

Dimana waktu disini meliputi masa lalu ketika al-Qur’an itu diturunkan, maupun 

waktu sekarang dimana kita berada, serta waktu yang akan datang yang menunggu 

kehadiran generasi mendatang. Sedangkan tempat yang dimaksud di sini, meliputi 

dunia Arab maupun non-Arab. Dari Keluasan cakupan waktu dan tempat ini 

memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kemudian al-Qur’an yang hadir 

sekitar 14 abad yang lalu di Arab. Makkah dan Madinah yang mampu menjawab 

berbagai persoalan yang muncul dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda.
99

 Hal 

inilah kemudian yang menjadi salah satu bukti akan kekayaan makna  dari al-Qur’an. 
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Al-Qur’an dalam agama Islam, tidak hanya sebagai sumber ajaran saja, 

melainkan juga sebagai landasa utama bagi sebuah pemikiran dan peradaban Islam. 

Sudah selayaknya al-Qur’an menempati posisi yang paling sentral dalam 

perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, juga merupakan inspirasi, 

pemandu dan pemadu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang sejarahnya.
100

 Dengan 

demikian, faktor yang paling penting dalam studi keislaman maupun suatu gerakan 

Islam adalah al-Qur’an. studi-studi tentang keislaman yang tidak mendasar pada 

kitab suci ini akan gagal dan hasilnya tidak akan menyentuh hal-hal yang tidak 

substansial.
101

  

Al-Qur’an diturunkan Allah swt kepada umat manusia sebagai petunjuk  

untuk mencapai suatu keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada masa Nabi, 

masalah-masalah yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan mudah, dengan 

bertanya langsung kepada beliau. Namun perkembangan selanjutnya tidaklah 

demikian, dalam upaya menggali dan memahami isi al-Qur’an, umat Islam tentunya 

masih memerlukan ilmu atau alat bantu untuk memahami isi dari kandungan al-

Qur’an itu sendiri. Al-Qur’an sebagai pedoman pertama dan utama umat Islam yang 

diturunkan dalam bahasa Arab. Namun yang menjadi masalah dan pangkal 

perbedaan adalah kapasitas manusia yang sangat terbatas dalam memahami al-

Qur’an. karena pada kenyataannya tidak semua dari manusia pandai dalam bahasa 

Arab, sekalipun orang Arab sendiri, mampu memahami dan menangkap pesan ilahi 

yang terkandung di dalam al-Qur’an secara sempurna. 
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Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa kondisi umat Islam di era 

modern ini jauh berbeda dengan kehidupan yang dialami oleh masyarakat muslim 

generasi pertama, mulai dari persoalan waktu dan tempat sampai pada pola pikir, 

nilai, sistem dan bahkan sampai pada institusi sosial dan politik. Situsi seperti inilah 

kemudian yang menjadi tantangan bagi umat Islam terhadap kondisi dilema antara 

mempertahankan tradisi atau mengikuti arus modernitas yang dominan.
103

 Dari 

sinilah kemudian pemikir muslim atau pemerhati al-Qur’an semestinya menemukan 

sebuah metode atau mekanisme baru yang dapat menghadirkan makna dan 

signifikansi pesan kitab suci al-Qur’an yang merespon nilai dan cara berfikir umat 

Islam pada zaman yang bebeda dari generasi Islam awal. 

Usaha dalam menemukan mekanisme interpretasi baru ini menjadi 

perdebatan utama di kalangan sarjana muslim modern, dikarenakan metodologi 

interpretasi tradisional yang dimuat dalam literatur ‘ulu>m al-Qur’a>n serta model 

penafsiran dalam literatur tafsir klasik dianggap masih kurang mampu menghadirkan 

solusi dan landasan teologi yang solid terhadap tantangan sosial, ekonomi dan 

politik umat Islam masa kini.
104

 

Terdapat beberapa pendekatan yang menjadi bagian penting dalam 

memahami suatu teks agama dengan melalui masyarakat beragama. Seperi studi 

konteks sosio-historis, dengan pendekatan tersebut dapat mengetahui duduk perkara, 

makna, nilai, dan arah tujuan ayat-ayat al-Qur’an. sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Fazhur Rahman yang dikutip oleh Syarifuddin dalam bukunya bahwa ‚bagian 

                                                           

103
Munirul Ikhwan, ‚Tafsir al-Qur’an dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks 

dan Menemukan Makna‛, Nun 2. no. 1 (2016), h. 2. 

104
Munirul Ikhwan, ‚Tafsir al-Qur’an dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks 

dan Menemukan Makna‛, Nun 2. no. 1 (2016), h. 2-3. 



55 

 

 

 

dari tugas untuk memahami pesan al-Qur’an sebagai suatu kesatuan adalah 

mempelajarinya dengan sebuah latar belakang atau konteks sosiu-historis‛.
105

 

Fazlur Rahman melihat bahwa al-Qur’an dan asal-usul masyarakat muslim 

muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis. 

Dari sinilah kemudian al-Qur’an sebagai respon terhadap situasi tersebut, yang 

sebagian besar terdiri dari pernyataan-pernyataan moral religius dan sosial yang 

menanggapi permasalahan-permasalahan spesifik yang dihadapkan kepada situasi-

situasi yang kongkret.
106

  

Dalam menilai suatu fenomena sosial, kuhusunya dalam suatu tradisi yang 

ada di masyarakat dengan menggunakan tinjauan al-Qur’an, maka mengetahui 

perihal konteks menjadi suatu bagian utama, baik dalam konteks teks al-Qur’an 

maupun terhadap konteks masyarakat pelakau tradisi. Oleh karena itu pada 

penelitian ini yang berorientasi konteks maka penulis dalam melakukan penelitian 

terhadap suatu tradisi dengan mengunakan teori double movement (gerakan ganda) 

yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman
107

 yang kemudian akan dirinci oleh Taufik 

Adnan Amal.  
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Teori double movement sejatinya merupakan sebuah teori penafsiran al-

Qur’an. sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurcholis Majid yang dikutip oleh 

Imam Syaukani bahwa teori double movement (gerkan ganda) merupakan teori 

untuk memahami dan menafsirkan al-Qur’an, yang mana relasi timbal balik antara 

wahyu ketuhanan (devine revelation) yang suci dan sejarah kemanusiaan (human 

history) yang profine menjadi tema sentralnya.
108

 

Teori double movement (gerakan ganda) ini terdiri dari suatu gerakan ganda, 

dari situasi sekarang kemasa al-Qur’an diturunkan dan kembali lagi kemasa kini.
109

 

Jadi yang dimaksud di sini adalah penggalian sejarah di masa al-Qur’an diturunkan, 

bagaimana kondisi masyarakat, adat kebiasaan ketika itu, kemudian pemahaman 

terhadap sejarah tersebut ditarik kembali ke masa sekarang, dengan menyesuaikan 

kondisi masyarakat dan adat kebiasaan saat ini.
110

 

Fazlur Rahman dalam merumuskan teori hermeneutika objektifnya ke dalam 

bentuk penafsiran ganda (double movement) dengan melalui dua langkah yaitu: 

Langkah pertama, ditempuh dengan dua cara: 1). Mencari makna dari pernyataan al-
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Qur’an dengan mengkaji situasi historis dan problem historisnya, yang pernyataan 

itu merupakan jawaban. Dalam artian bahwa al-Qur’an harus dilihat dalam situasi 

kelahirannya, dengan melalui realitas tempat ayat al-Qur’an itu turun dan dalam 

sebab apa diturunkan. 2). Menggeneralisasikan pernyataan-pernyataan yang bermula 

dari yang partikular, dari situasi dan asbabunnuzul masing-masing ayat, sebagai 

pernyataan yang bersifat universal. Dalam hal ini yang dicari ialah nilai-nilai etisnya 

yang bersifat universal, atau yang disebut sebagai ideal moral. 

Langkah kedua, dimulai dari hal-hal yang bersifat universal, yang dicapai dari 

langkah pertama, kepada hal-hal yang bersifat partikular dalam situasi kekinian 

berkenaan dengan tempat dan waktu al-Qur’an hendak diberlakukan. Olehnya itu 

seorang pemikir semestinya tidak hanya mengetahui pada aspek tekstual ayat al-

Qur’an saja, melainkan juga situasi kekinian yang partikular, sehingga ketika 

mempraksiskan yang universal ke dalam partikularitas kekinian tidak menemui jalan 

buntu.
111

  

Metode penafsiran dengan menggunakan gerakan ganda (double movement) 

di atas, ditawarkan oleh Fazlur Rahman dengan alasan untuk mengontekskan pesan 

ke dalam konteks kekinian pembaca, juga untuk membiarkan al-Qur’an berbicara 

sendiri karena dia melihat banyak penafsir manarik al-Qur’an ke dalam perspektif 

ideologis si penafsir, baik dari kalangan pemikir muslim maupun orientalis. Dua 

problem ini terjadi karena al-Qur’an yang hadir pada 14 abad yang lalu harus dibaca 

dan digunakan untuk situasi saat ini.
112
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Dari teori double movement di atas, Taufik Adnan Amal kemudian 

menyebutkan dua kerangka konseptual penafsiran kontekstual atas al-Qur’an sebagai 

turunan dari gerakan ganda  di atas yaitu: kerangka pertama adalah memahami al-

Qur’an dalam konteksnya serta memproyeksikannya kepada situasi masa kini. 

Kerangka kedua adalah membawa fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan 

tujuan-tujuan al-Qur’an.
113

 

Kerangka pertama di atas mencakup dua langkah pokok yaitu: pertama 

memahami al-Qur’an dalam konteks yang meliputi beberapa langkah yaitu: a) 

pemilihan objek penafsiaran, yaitu memilih satu tema atau istilah tertentu dan 

mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema dan istilah tersebut dengan 

bantuan indeks al-Qur’an. b) mengkaji tema atau istilah tersebut dalam konteks 

kesejarahan pada masa pra-al-Qur’an dan pada masa al-Qur’an. c) mengkaji respon 

al-Qur’an sehubungan dengan tema atau istilah itu dalam urutan kronologisnya. Dari 

kajian inilah kemudian akan dapt disimpulkan bagaimana al-Qur’an mengenai tema 

atau istilah tersebut dan bagaimana keduanya berkembang di dalam al-Qur’an. d) 

mengaitkan pembahasan tema atau istilah tersebut dengan tema atau istilah lain 

yang terkait. e) menyimpulkan kehendak atau tujuan-tujuan al-Qur’an sehubungan 

dengan tema atau istilah itu lewat kajian-kajian di atas. f) menafsirkan ayat-ayat 

spesifik yang berkaitan dengan tema atau istilah tersebut berdasarkan kesimpulan 

yang diperoleh dari kajian-kajian di atas. kedua, memproyeksikan pemahaman al-

Qur’an dalan konteksnya, yaitu yang diperoleh lewat langkah pertama tadi, kepada 
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situasi kekinian. Sebelum proyeksi dilakukan, kajian tentang situasi kekinian yang 

berkaitan dengan tema atau istilah yang dibahas harus dilakukan terlebih dahulu. 

Kerangka konseptual kedua juga mencakup dua langkah pokok, tetapi dengan 

arah yang berbeda dengan kerangka konseptual yang pertama yakni dari realitas 

kekinian ke dalam naungan al-Qur’an. adapun langkah pertama adalah mengkaji 

dengan cermat fenomena sosial yang dimaksud, dengan menggunakan pralatan dan 

perbekalan ilmuan-ilmuan sosial dan kealaman. Karena pengkajian ini akan 

melibatkan berbagai pihak dan banyak disiplin ilmu, baik disiplin ilmu sosiologi, 

antropologi maupun pisikologi. Adapun langkah kedua yaitu menilai dan menangani 

fenomena ini berdasarkan tujuan-tujuan moral al-Qur’an yang diperoleh melalui 

langkah praksinya.
114

 

Dari kedua kerangka konseptual yang dipaparkan di atas merupakan salah 

satu mekanisme dalam upaya membumikan al-Qur’an, dimana kerangka konseptual 

yang pertama berbeda dengan kerangka konseptual yang kedua. Kerangka 

konseptual yang pertama dapat disebut dengan istilah ‚logika menurun‛, yakni 

sebuah pengkajian yang bertolak dari teks ke realitas atau fenomena sosial. Maksud 

penulis di sini adalah kajian awalnya berangkat dari analisis teks lalu dari 

pemahaman itu dibawah kedalam kehidupan yang nyata. Adapun kerangka 

konseptual yang kedua disebut ‚logika menanjak‛ yaitu bertolak dari realitas atau 

fenomena sosial ke teks. Maksud penulis disini adalah pengkajiannya dimulai dari 

realitas sosial kemudian dibawa ke dalam naungan maqa>sid Al-Qur’an.
115
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Dalam menilai suatu fenomena sosial dari sudut pandang al-Qur’an, terdapat 

dua implikasi. Yang pertama adalah dunia sosial tersebut tidak bertentangan dengan 

tujuan-tujuan al-Qur’an. dalam hal ini justifikasi qur’a>ni>yah dapat diberikan. 

Sementara dalam implikasi kedua, fenomena sosial tersebut bertentangn dengan 

tujuan moral al-Qur’an. dalam kasus semacam ini fenomena sosial itu secara 

bertahap dan bijaksana harus diarahkan dan dibawa kepada tujuan-tujuan al-

Qur’an.
116

   

Berdasarkan metode atau mekanisme yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis menilai bahwa penelitian ini lebih relevan dengan kerangkan konseptual 

yang kedua, yaitu pengkajiannya bermula dari realitas fenomena sosial atau secara 

spesifik pada suatu tradisi masyarakat, dalam hal ini tradisi mappilaku allo, 

kemudian menganalisis ayat-ayat al-Qur’an terkait dengan tradisi tersebut, yang 

kemudian akan menjadi teropong dalam menilai aspek-aspek yang terkandung dalam 

tradisi tersebut. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep 

yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusus sistematis penelitian. Kerangka konseptual ini menjadi pedoman peneliti 

untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.  

Pada penelitian ini kerangka konseptual yang digunakan peneliti adalah 

berangkat dari tradisi mappilaku allo yang beriringan dengan al-Qur’an, dimana 

analisis tradisi mappilaku allo menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan 

                                                           

116
U Syarifuddin, Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali 

Pesanal-Qur’an, h. 48. 
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antropologis sementara al-Qur’an menggunakan pendekatan Tafsir, dari analis 

tradisi tersebutlah kemudian peneliti akan memperoleh nilai-nilai dari tradisi 

tersebut melalui paradigma masyarakat yang kemudian dari muatan nilai inilah yang 

nantinya akan dihubungkan dengan maqasid ayat yang berkaitan dengan tradisi 

mappilaku allo. 

Untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan alur kerangka konseptual 

yang peneliti gunakan di bawah ini. 

 Mappilaku Allo Al-Qur’an 

Analisis Tradisi 

Mappilaku Allo: 

Pendekatan Historis, 

Sosiologi, 

Antropologi 

Analisis Ayat 

Pendekatan Tafsir 

P
ar

ad
ig

m
a 

M
as

y
ar

ak
at

 

Muatan Nilai Maqasid Ayat 

Hasil Penelitian 

P
en

d
ap

at
 M

u
fa

ss
ir
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis akan menggunnakan penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif
1
 dengan bentuk penelitian lapangan (field research)

2
, penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara alami tanpa adanya 

manipulasi di dalamnya baik keadaan maupun kondisinya, serta menekankan pada 

deskripsi secara alami.
3
  

Metode ini merupakan termasuk metode penelitian yang baru karena 

popularitasnya belum lama, metode ini dinamakan juga postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat pst positifisme, dan juga sebagai metode artistic karena 

proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terporal), dan disebut juga metode 

interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan.
4
 

                                                           

1
Penelitian deskriktif dalam mengumpulkan data biasanya menggunakan survei angket, 

wawancara, atau observasi. Lihat, Sumanto, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, h. 179 
2
Penelitian field research yang dimaksud disini adalah penelitian yang dilakukan secara 

langsung pada objek yang akan diteliti terutama pada saat melakukan pengumpulan data dan 

berbagain informasi lainnya, Penelitian ini tentunya akan dilakukan di lapangan secara langsung 

dalam artian dapat berupa wilayah tertentu (Desa, Kecamatan, Kabupaten dan sebagainya), lembaga 

atau instansi atau organisasi kemasyarakatan, serta obbjek-objek alami seperti penelitian tanah, 

tanaman, hewan, sungai, topografi, dan sebagainya. Dalam penelitian sosial penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di 

masyarakat yang dikaitkan dengan sesuatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut. 

Lihat Hadari Nawawi dan Mini Martini, penelitian Terapan (Cet. I; Yogyakarta: Gdjah Mada 

University press, 1994), h. 24. Lihat juga, Sukiati, Metodologi Penelitian;Sebuah Pengantar (Cet.I; 

Medan: CV.Manhaji, 2016), h. 51-52. 
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Ce. XIII; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12. 

4
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Cet.I; Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015),h.27 
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Istilah kualitatif menurut Kirik dan Miller pada mulanya bersumber pada 

pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif
5
 

menurut Staraus dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain 

kuantifikasi (pengukuran).
6
 

Penelitian kualitatif secara umum dapat dipahami sebagai suatu metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu terkait kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosisal, dan lain-lain. 

Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menemukan dan memahami apa 

yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit 

untuk dipahami secara memuaskan.
7
 

 Penelitian deskriptif sendiri merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain, dengan demikian variabel yan diteliti bersifat mandiri. 

Penelitian yang bersifat deskriptif akan menggambarkan secara tepat sifat-siafat 

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

frekuensi atau penyebaran suatu gejala.
8
 

                                                           

5
Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),h. 

2. 

6
A.Strauss dan J.Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

1997),h.11-13. 

7
Sukiati, Metodologi Penelitian;Sebuah Pengantar , h. 87 

8
Rifa’i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet.I; Yogyakarta: Suka Presh,2021)h, 

6-7 
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Dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif ini, peneliti dapat 

menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta maupun karakteristik mengenai 

poulasi atau mengenai bidang tertentu sehingga dapat menggambarkan situasi atau 

kejadiannya secara langsung.
9
peneitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah 

atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada 

meskipun tekadang diberikan interpretasi atau analisis. Penelitian deskriptif perlu 

memanfaatkan atau menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi dalam 

mengadakan suatu spesifikasi mengenai gejala-gejala fisik ataupun sosial yang 

dipersoalkan. Disamping itu, peneliti harus mampu merumuskan dengan tepat apa 

yang ingin diteliti dan tekhnik penelitian apa yang tepat dipakai untuk 

menganalisisnya, sehiingga hasil penelitian difokuskan untuk menggambarkan 

keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.
10

  

Dengan demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kulitatif yang 

bersifat deskriptif maka pastinya penulis akan menganalisis dan menggambarkan 

penelitian secara objektif serta mendetail agar mendapatkan hasil yang akurat, 

sehingga dapat memperoleh informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat melakukan penelitian, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data yang ada.
11

 

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tentunya 

akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap. Kepercayaan, persepsi, dan paradigma 

                                                           

9
Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h.7. 

10
Sukiati, Metodologi Penelitian;Sebuah Pengantar, h.52. 

11
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2007),h. 234. 
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dari orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, baik data yang didapatkan 

dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Dengan menggunakan penelitian 

kualitatif ini, peneliti berharap dapat memperoleh data secara mendetail terkait 

dengan hal-hal yang menjadi penelitian penulis karena adanya hubungan langsung 

dengan responden (subjek penelitian) atau objek penelitian. Beberapa deskripsi ini 

kemudian yang akan digunakan untuk menemukan parinsip-prinsip dan penjelasan 

yang mengarah pada kesimpulan yang berkaitan dengan pemahaman, baik bentuk-

bentuk maupun penerapan masyarakat Pattae yang ada di Dusun Lemo Baru dalam 

melakukan tradisi Mappilaku Allo tersebut.    

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupaka penelitian lapangan, dengan demikian tentunya harus 

menentukan lokasi yang akan menjadi medan penelitian. Lokasi tersebut pada 

nantinya yang akan digunakan untuk menggali semua informasi yang berkaitan 

dengan masalah penelitian ini. 

Adapun yang akan menjadi titik lokasi pada penelitian tesis ini adalah di 

Desa kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, lebih 

tepatnya di Dusun Lemo Baru yang akan menjadi titik sentral dalam penelitian ini. 

Dikarenakan hampir sebagian besar masyarakat suku Pattae’ yang menjadi objek 

penelitian pada tesis ini,  bertempat tinggal dilokasi tersebut dan semuanya hampir 

melakukan praktek tradisi mappilako allo ini.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pikir yang akan digunakan untuk 

membahas suatu permasalahan.
12

 Abd Muin Salim mengatakan bahwa yang 

                                                           
12

M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet.III; Yogyakarta: Teras, 2010),h. 

138.  
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dimaksud dengan pendekatan adalah suatu proses perbuatan yang dilakukan untuk 

mendekati suatu objek. Dalam termonologi antropologi yang dimaksud dengan 

pendekatan adalah suatu usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk berinteraksi 

dengan objek yang akan diteliti, dan dapat diartikan juga sebagai suatu metode 

untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.
13

 

Oleh karena itu untuk mengkaji suatu pokok masalah maka penulis 

semestinya memerlukan suatu pendekatan yang variatif dari berbagai disiplin 

keilmuan, atau biasa disebut dengan pendekatan interdisipliner yaitu mengkaji 

pokok masalah dengan menggunakan beberapa teori dari disiplin ilmu yang berasal 

dari rumpun yang berbeda.
14

 

Adapun beberapa pendekatan yang akan penulis gunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan suatu ilmu yang membahas beberapa 

peristiwa dengan memperhatikan beberapa indikator-indikator tertentu seperti 

tempat, waktu, objek dan yang melatarbelakangi terjadinya suatu fenomena tesebut 

sehingga peneliti dapat memahami dengan lebih baik terkait penelitian ini.
15

  

Pendekatan inilah yang kemudian akan penulis gunakan untuk meninjau 

suatu permasalahan baik itu dari sisi sejarahnya serta untuk menjawab permasalahan 

yang ada dan penulis dapat menganalisisnya dengan analisis sejarah. Sebab 

pendekatan historis ini sangatlah penting dalam memahami  suatu fenomena agama, 

                                                           
13

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

Zikra, 2011), h. 98. 

14
Abd Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi >r Maud}u>’i>, h. 101. 

15
Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), h. 24. 
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sebab agama diturunkan dalam sitiasi yang kongkrik dan berkaitan dengan kondisi 

sosial kemasyarakatan. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan peneliti 

dalam melakukan penelitian dimana yang menjadi objek penelitianya adalah 

masyarakat sosial utuk mengukur sikap atau persepsi seseorang.
16

 

Pendekatan sosiologis ini akan membawa peniliti kepada kondisi masyarakat 

sosial yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga bisa mengetahui 

bagaimana paradigma-paradigma masyarakat Pattae’ terkait kebiasaan Mappilaku 

Allo ini. 

Pendekatan ini akan mengantar peneliti untuk mengetahui dan konsep 

Mappilaku Allo sebagai suatu sikap maupun sifat serta maksud hidup bersama pada 

masyarakat yang ada di Dusun Lemo Baru. Dengan pendekatan ini peneliti bisa 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan dapat menelusuri ikatan-ikatan 

antara manusia yang menguasai hidupnya.
17

 

Dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud sosiologi 

di sini adalah suatu pendekatan yang akan mempelajari kehidupan sosial 

kemasyarakatan, baik hubungan antara individu maupun kelompok masyarakat. 

 

 

 

                                                           

16
Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h. 71. 

17
Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 

1983), h. 1. 
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3. Pendekatan Antropologis  

Pendekatan antropologis merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

memahami sikap maupun perilaku yang berkembang di masyarakat, pendekatan ini 

akan lebih mengutamakan pengamatan secara langsung atau bersifat partisipatif.
18

 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami perilaku maupun sikap manusia 

serta kebudayaannya. Pendekatan ini akan mengantar peneliti untuk mengetahui 

terkait kesatuan dan persatuan manusia secara esensial, dari sinilah kemudian 

sehingga adaya wujud saling menghargai satu sama lain. Apabila antropologi 

dikaitkan dengan agama maka akan ada upaya untuk memahami suatu agama 

dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat, sehingga menjadikan agama akrab dengan masalah-masalah yang 

dihadapi manusia.
19

 

Dari penjelasan di atas maka yang dimaksud pendekatan antropoligis pada 

penelitian ini adalah sudut pandang atau paradigma memperlakukan suatu gejala 

yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan dari gejala yang akan 

diteliti tersebut sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. 

4. Pendekatan Tafsir 

Pendekatan tafsir adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui maksud-maksud Allah swt. dengan pengetahuan yang dimiliki 

untuk mendapatkan pemahaman makna serta penjelasan maksud ayat.
20

 Dimana 

                                                           

18
Abuddin Nata, metodologi Studi Islam (Cet. XXI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 35. 

19
M. Dimyati Huda, “pendekatan Antropologis dalam Studi Islam”, Didaktika Religia 4, no.2 

(2016): h.141. 

20
Muhammad Husain al-Z|ahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassirun, jilid I (Kairo: Maktabah 

Wahbab, 1976),h. 14. 
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setidaknya ada delapan tekhnik interpretasi yang digunakan yaitu: Tekstual, 

Linguistik, kultural, logika, sistemis, teologis, sosio-historis
21

 dan interpretasi ganda 

(mengaplikasiakan dua atau lebih tekhnik interpretasi terhadap satu objek tafsir).
22

  

C. Sumber Data 

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data, dimana data ini 

yang akan menjadi bahan baku informasi agar mendapatkan gambaran spesifik 

mengenai objek penelitian. Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai bahan untuk memecahkan suatu permasalahan, data penelitian dapat 

berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama 

kegiatan penelitian berlangsung.
23

 

Pada penelitian kualitatif, Spradley mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan sumber data adalah dinamakan sebagai social situation atau situasi sosial 

yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari tiga bagian yaitu: tempat (place) 

pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang salaing bersinegrus (gabungan).  

                                                           
21

Interpretasi tekstual adalah cara yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur’an dengan al-

Qur’an Sendiri dan Hadis Nabi, Interpretasi linguistik adalah cara yang digunakan untuk menafsirkan 

al-Qur’an dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, Interpretasi kultural adalah penggunaan 

pengetahuan ilmiah dalam menafsirkan kandungan-kandungan al-Qur’an, Interpretasi logika adalah 

cara penggunaan prinsip-prinsip logika dalam usaha memperoleh kandungan al-Qur’an, Interpretasi 

sistematis adalah cara menafsirkan al-Qur’an dengan melihat hubungan suatu ayat dengan ayat lain, 

Interpretasi teologis adalah menafsirkan al-Qur’an dengan kaedah-kaedah fiqh yang pada hakikatnya 

adalah rumusan-rumusan filsafat hukum Islam yang secara garis besar menghendaki tercapainya 

kebahagiaan manusia dengan terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian, Interpretasi sosio-historis 

adalah menafsirkan al-Qur’an dengan memperhatikan sebab turunnya ayat dan unsur-unsur yang 

terkait dengan kehidupan sosial lainnya. 
22

 Abd Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 133-155. 
23

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 67. 
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Dimana dalam pengambilan sampel biasanya mengunakan teknik purposive 

sampling24 dan snowball sampling25
 yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

26
 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu: 

1. Data primer 

Seumber data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber 

utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.
27

 Data 

primer akan diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya, 

olehnya itu untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara 

langsung.
28

 

Pada penelitian lapangan yang menjadi sumber data primernya adalah subjek 

penelitian, yaitu data yang diperoleh dari responden, baik melalui kusioner, 

kelompok fokus, dan panel. Atau bisa juga melalui dari data hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber.
29

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data primernya adalah langsung dari lokasi penelitian seperti pelaku atau 

pelaksana yang melaksanakan kegiatan mappilaku allo tersebut, anggota 

                                                           

24Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan melakukan 

pertimbangan tertentu, seperti orang tersebt yang dianggap sebagai responden yang paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan dari penelitian. 

25Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya 

jumlahnya hanya sedikit, kemudian menjadi banyak. Teknik ini biasanya dilakukan karena data data 

yang diperoleh masih sedikit sehingga belum memuaskan, oleh karena itu maka dicari data lain yang 

dapat digunakan sebagai sumber data. 

26
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Cet.III; Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 297 dan 302. 

27
Sukiati, Metodologi Penelitian;Sebuah Pengantar, h.177. 

28
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 68. 

29
Sukiati, Metodologi Penelitian;Sebuah Pengantar, h.177. 
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masyarakat, selain itu peneliti tidak akan lepas dari tokoh-tokoh agama yang ada di 

Dusun Lemo Baru yang memiliki pemahaman lebih mengenai tentang praktek 

mappilaku allo ini.  

Adapun daftar informan sebagai berikut: 

NO NAMA UMUR PERAN TANGGAL WAWANCARA 

1. Mudir 49 Tahun Pawang Hujan 20 Mei 2023 

2. Mustari 58 Tahun Pawang Hujan 21 Mei 2023 

3. Rohani 51 Tahun Pelaksana 23 Mei 2023 

4. Juhania 51 Tahun Pelaksana 22 Mei 2023 

5. Masdar 44 Tahun Tokoh Agama 23 Mei 2023 

6. Asmar 47 Tahun Tokoh Masyarakat 19 Mei 2023 

7. Darawisa 48 Tahun Masyarakat 17 Mei 2023 

8. Sabaria 55 Tahun Masyarakat 18 Mei 2023 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil 

pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data kualitatif 

maupun data kuantitatif.
30

 Sumber data sekunder merupakan data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan data yang diperoleh dari 

dokumen.
31

 Data ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-

lain.
32

 

                                                           

30
Sukiati, Metodologi Penelitian;Sebuah Pengantar, h. 177. 

31
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 308. 

32
Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 68. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka pada penelitian ini yang menjadi data 

sekundernya adalah tentunya tidak lepas daripada kitab suci al-Qur’an itu sendiri 

dan penulis tentunya juga mengacu pada buku-buku maupun jurnal-jurnal yang 

memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun 

instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi 

mengumpulkan data jauh lebih penting, terutama jika peneliti menggunakan metode 

yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti.itulah sebabnya menyusun 

instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar memperoleh hasil 

yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.
33

 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data.
34

 Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian 

yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau 

karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh populasi yang akan menunjang atau 

mendukung penelitian. Adapun data yang dikumpulkan mencakup varibel 

independen/variabel bebas, variabel dependen/variabel terkait, data dasar atau data 

sekunder yang terkait dengan responden atau lokasi penelitian.
35

 

Metode pengumpulan data adalah langka yang paling penting dalam suatu 

penelitian, karena pada dasarnya tujuan utama dari suatu penelitian adalah 
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mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam 

menemukan dan mengumpulkan data di lapangan. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari sumber 

datanya, maka dalam mengumpulkan data peneliti dapat menggunakan sumber 

primer dan sekunder. sementara jika dilihat dari segi cara, pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, seperti observasi, wawancara, angket, dokumentasi, 

dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada kondisi alamiah data menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.
36

 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial 

keagamaan, terutama pada penelitian yang bersifat naturalistik (kualitatif) yang 

merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling sering 

digunakan, tidak hanya dalam dunia keilmiahan tetapi juga dalam berbagai aktivitas 

kehidupan.
37

 Dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti,
38

 serta gejala-gejala 

yang diteliti.
39

 

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara kangsung pada objek yang 

diteliti secara sengaja dan sistematis.
40

observasi ini sebagai bentuk pengamatan dan 
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pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.Burhan 

Bungin berpendapat bahwa observasi atau pengamatan adalah kemampuan peneliti 

dalam melakukan pengamatan melalui hasil kerja panca indranya.
41

 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung sesuatu yang 

menjadi penelitian kita serta merekam dengan sistematis sesuatu yang dilihat dan 

didengar dengan cara memperhatikan segala perilaku dan peristiwa yang diteliti 

untuk memperoleh informasi yang akurat di lapangan.
42

 

Dalam menggunakan metode observasi ini cara yang paling efektif adalah 

dengan menggunakan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format 

tersebut berisi item-item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan 

akan terjadi. Yang menjadi peran terpenting dalam observasi adalah pengamat, 

pengamat mesti jeli dalam mengamati suatu kejadian dan proses.
43

  

Observasi dapat dikategorikan dalam 4 bagian yaitu: 

a. Observasi partisipasi
44

, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti secara 

langsung dalam kegiatan subjek yang diobservasi. 
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b. Observasi non partisipasi, yaitu peneliti melakukan observasi, tetapi dia tidak 

terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian. 

c. Observasi sistematis, yaitu apabila observer telah menyiapkan kerangka atau 

daftar tentang hal-hal yang akan diobservasi. 

d. Observasi eksperimen, yaitu observasi yang dilakukan terhadap keadaan yang 

telah disipakan terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan yang diujicobakan.
45

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dengan menggunakan metode observasi 

ini maka dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: pertama, peneliti bisa 

memahami konteks data seca menyeluru situasi sosial. Kedua, secara tidak langsung 

peneliti tetntunya akan memperoleh pengalaman. Ketiga, peneliti dapat melihat 

sesuatu yang menjadi kekurangan serta tidak diamati orang lain. Keempat, dapat 

terungkap hal-hal yang sensitif yang tidak akan disampaikan informan saat 

wawancara. Kelima, dapat menemukan hal-hal yang ada diluar persepsi informan. 

Keenam, mendapat kesan-kesan pribadi.
46

  

2. Wawancara/interview 

Interview atau biasa disebut wawancara merupakan suatu metode 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung 

kepada narasumber melalui lisan dan dijawan secara lisan pula.
47

 

Wawancara merupakan sautu percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
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mengajukan pertanyaan, adapun pihak kedua yaitu terwawancara/narasumber yang 

memberikan jawaban atas suatu pertanyaan.
48

atau suatu bentuk komunikasi verbal 

seperti percakapan yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi.
49

 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara dua orang 

atau lebih yang arah pembicaraannya mengacu pada suatu tujuan tertentu dan 

dilandasi oleh rasa saling percaya dalam proses memahami.
50

 

Metode wawancara jika ditinjau dari segi caranya, maka dapat dibagi 

menjadi lima bentuk yaitu: wawancara terstruktur, semi terstuktur, tidak terstektur, 

kelompok fokus, dan wawancara online.
 51

 Adapun macama-macam wawancara jika 

ditinjau dari aspek-aspeknya maka dapat dibagi menjadi empat yaitu: Menurut 

fungsinya: wawancara diagnostik, terapeutik dan penelitian. Menurut jumlah 

responden: wawncara individu, dan kelompok. Menurut lamanya interview: singkat 

dan panjang. Menurut peranan pewawancara dan responden: wawancara terbuka, 

berstruktur, bebas, non-direktif atau client-centered dan tertutup serta berstruktur.
52

 

Secara garis besar dalam melakukan suatu wawancara setidaknya melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: Menyusun pertanyaan
53

 dan Menentukan subjek 

yang akan diwawancarai serta bagaimana metode wawancara yang akan digunakan, 
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setelah itu memperkenalkan diri dengan responden untuk menyampaikan maksud 

wawancara dan menentukan tempat dan jadwal wawancara, kemudian melakukan uji 

coba wawancara terhadap sampel kicil dari keseluruhan sampel yang telah 

ditentukan, Jika terdapat pertanyaan yang membingungkan responden, maka perlu 

dilakukan perbaikan, selanjutnya melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan 

dengan membangun komunikasi yang efektif selama wawancara berlangsung, dan 

melakukan informasi jawaban untuk memperoleh informasi yang lebih banyak.
54

  

Penggunaan metode wawancara dalam melakukan pengumpuan data 

bertujuan untuk mendapatkan keterangan mendalam terkait suatu masalah, 

memperoleh informasi lebih cepat, memperoleh kepasatian bahwa responden yang 

benar-benar memberikan jawaban, responden dapat memahami pertanyaan secara 

langsung. membuat peneliti menjadi fleksibel dalam bertanya, validitas jawaban 

dapat dinilai dari gerak-gerik responden.
55

  

3. Dokumentasi 

Penelitian lapangan tentunya akan semakin kuat kevaliditasannya jika data 

yang diperoleh disertai dengan dokumentasi, baik itu dalam bentuk tulisan. Dengan 

demikian dokumentasi yang diperoleh, maka peneliti bisa melihat perkembangan 

kegiatan tersebut, sehingga dapat dianalisa terkait respon masyarakat terhadap apa 

yang akan diteliti.
56
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Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

mencari data terkait hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan-catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, lengger, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
57

 

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam melakukan 

pengumpulan data melalui catatan, dokumentasi, administrasi yang memiliki 

keselarasan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan dokumentasi 

maka akan mempermudah penelitian, baik dari segi waktu maupun tenaga yang lebih 

efisien. Namun terdapat juga kelemahan di dalamnya yaitu data yang diperoleh 

cenderung sudah lama dan apabila salah cetak maka peneliti akan salah pula dalam 

pengambilan datanya.
58

 

Dokumen adalah salah satua sumber informasi yang digunakan untuk data 

penelitian kualitatif yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

penggunaannya, diantara kelebihannya adalah keadaan data tidak dapat dipengaruhi 

oleh hadir atau tidaknya peneliti di lapangan, kejadian sejarah yang tertuang dalam 

dokumen dapat dikaji secara objektif. Adapun kekurangannya adalah catatan yang 

tersedia boleh jadi tidak lengkap atau bertumpuk dengan penuh penyimpangan, sulit 

melakukan pengecekan pada validitas informasi yang ada dalam catatan.
59

 

Sebagai sumber data penelitian, dalam mengumpulkan data maka setidaknya 

memperoleh dokumen pribadi
60

, yaitu catatan atau karangan seseorang yang ditulis 
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mengenai tindakan, pengalaman maupun kepercayaannya, dengan tujuan untuk 

memperoleh kejadian nyata tentang suatu keadaan sosial dan arti berbagai faktor 

yang berada disekitar subjek penelitian.
61

 

Selain dokumen pribadi, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa berbagai 

dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data adalah 1). Surat kabar 

yang merupakan bahan dukumen yang sangat berharga ketika ingin mempelajari 

masyarakat pada zaman modern, karena ruang lingkupnya meliputi masalah tingkat 

lokal sampai internasional. 2). Dukumen pemerintah, sebagai saksi dari peristiwa 

serta keadaan pada masa lalu, berdasarkan pada tidak adanya kepentingan pribadi, 

atau prasangka, maka dokumen pemerintah dianggap lebih netral dan sebagai 

dokumen yang dapat dipercaya dibandingkan dengan dokumen lainnya. 3). Roman, 

yaitu karya kesusastraan yang merupakan ekspresi dan fantasi, imajinasi serta 

kemampuan stilistis dari seorang pengarang, tetapi dalam menulis karyanya secara 

tidak sengaja mengungkapkan data yang berkaitan dengan keadaan sosial pada 

masanya atau pada periode waktu terjadi suatu peristiwa.
62

 

Dengan demikian, dengan menggunakan metode ini, peneliti akan 

mendapatkan data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen maupun arsip 

yang berhubungan dengan data yang diperlukan pada penelitian ini. 
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Menurut Suharsimi Arikuntu dalam bukunya mengatakan bahwa terdapat 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi pemilihan metode dan instrumen 

pengmpulan data diantaranya adalah: 

a. Tujuan penelitian, untuk menentukan metode dan instrumen penelitian sangat 

ditentukan oleh apa yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu tujuan penelitian 

menentukan jenis variabel yang akan diteliti. 

b. Sampel penelitian, jumlah sampel yang besar tentu memungkinkan peneliti 

menggunakan metode wawancara atau observasi. 

c. Lokasi penelitian, apabila lokasi penelitian mencakup wilayah yang luas, akan 

lebih efektif menggunakan metode angket. 

d. Pelaksana peneliti, apabila penelitian melibatkan banyak orang, sedangkan 

responden sedikit, maka metode wawncara atau observasi sangat tepat 

digunakan. 

e. Biaya dan ketersediaan waktu, penggunaan observasi akan menghasilkan data 

penelitian lebih baik, tetapi karena keterbatasan waktu dan biaya, maka 

penggunaan angket menjadi pilihan yang tidak bisa dihindarkan. 

f. Data, wawancara lebih tepat digunakan untuk mengorek pendapat seseorang 

secara lebih mendalam, dan sebaliknya angket hanya terbatas.
63

 

4. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam 

penelitian normatif.
64
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Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan membaca 

dan menelusuri literatur-literarur yang berkaitan dengan judul penelitian, baik dari 

jurnal, buku-buku, maupun referensi lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur 

penelitian, menyusun intrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena 

mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang 

diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti.
65

 

Instrumen merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

suatu penelitian. Instrumen berfungsi untuk mengungkapkan fakta menjadi data, 

sehingga jika instrumen yang digunakan kualitasnya rendah maka data yang 

diperoleh tentunya tidak akan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sesungguhnya 

di lapangan.
66

 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti 

sendiri dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, karena 

manusialah yang menjadi alat yang dapat berhubungan dengan objek yang akan 

dikaji. Dimana peneliti berperan sebagai human instrumen yang berfungsi 

menetapkan fokus penelitian dengan maksud untuk mengumpulkan data, menilai 

kualitas data, analisis data, dan membuat kesimpulan terhadap data yang 
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diperoleh.
67

 Sebab segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Mulai 

dari masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diinginkan, 

semuanya ini tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segalanya 

masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian dilaksanakan, dan tidak ada yang 

bisa mengembangkannya selain peneliti itu sendiri.
68

 

Olehnya itu data yang diperoleh sangat tergantung pada validitas seorang 

peneliti dalam melakukan suatu pengamatan. Validasi peneliti akan berkaitan pada 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan penelitian benar-benar terjun langsung kelapangan. 

2. Peneliti memahami tentang metodologi penelitian kualitatif. 

3. Peneliti memiliki wawasan teoritis dan konsepsional tentang fokus masalah. 

4. Kemampuan logistik, kesiapan anggaran, waktu dan mentalitas peneliti. 

5. Pemahaman ilmiah peneliti terhadap apa yang diteliti.
69

 

Dengan demikian yang menjadi instrumen utama pada penelitian ini adalah 

peneliti itu sendiri yang akan berperan sebagai key instrumen, dengan maksud 

peneliti sebagai instrumen kunci dan disesuaikan dengan metode yang digunakan, 

seperti a). panduan observasi yang akan menjadi alat bantu dalam melakukan 

pengumpulan data pada saat proses penelitian, dengan memperhatikan keadaan yang 

ada dilapangan dan memverifikasi sumber-sumber penelitian yang diperlukan secara 

langsung dari beberapa informan. b). pedoman wawancara yang akan menjadi 
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catatan-catatan pertanyaan yang akan digunakan dalam mengumpulkan data. c). 

data dokumentasi yang berfungsi sebagai catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

atau arsip-arsip, instrumen penelitian, foto atau rekaman video kegiatan mappilaku 

allo yang dilakukan masyarakat pattae’. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data merupakan proses yang berbeda dari proses pengumpulan 

data. akan tetapi pelaksanaannya bisa saja berjalan beriringan jika peneliti telah 

melakukan klasifikasi data yang ingin diperoleh dengan cara mengungkapkannya 

dalam pernyataan data yang dicari atau yang diperlukan. Dengan demikian setiap 

kali menemukan data maka peneliti memasukkannya kedalam kelompok yang sudah 

disebutkan.
70

 

Peroses pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara 

melakukan perbandingan antara data primer dan data sekunder, setelah itu 

diklasifikasikan kemudian dijabarkan lalu disusun secara sistematis, sehingga dapat 

memperoleh suatu pengetahuan. 

Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengelolah data adalah 

dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu data dengan cara melakukan klasifikasi 

terhadap data primer atau data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan data 

sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Setelah itu barulah 

dilakukan pengolahan data dengan metode editing, yaitu dengan cara memeriksa dan 

memposisikan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan 

berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggung jawabkan. 
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Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusunnya secara 

sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengkategorikan data, menjabarkan kedalam unit-unti, kemudian menyusun ke 

dalam pola, lalu memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan setelah itu 

membuat kesimpulan senhingga mudah untuk dipahami. Proses analisis data pada 

penelitian kualitatif sejatinya dilakukan mulai sebelum turun kelapangan, selama 

penelitian berlangsung, dan setelah selesai melakukan penelitian. Analisis dimulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 

berlangsung sampai pada penulisan hasil penelitian.
 71

 

Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. sebab data yang telah 

terkumpul, bila tidak dianalisis maka akan hanya menjadi barang yang tidak 

bermakan, tidak berarti, menjadi data yang mati, dan data yang tidak berbunyi. Oleh 

karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang 

terkandung dalam data yang diperoleh.
72

 

Pada penelitian kulitatif ketika melakukan analisis data maka setidaknya 

akan dilakukan denga tiga tahapan yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi berarti pengurangan, penurunan dan pemotongan.
73

 Reduksi data 

merupakan salah satu bentuk analisis dengan cara mempertajam, memilih, 
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memfokuskan, membuang serta menyusun data dalam kesimpulan akhir dapat 

digambrkan dan diverivikasi.
74

 

Tahap reduksi data bertujuan karena data yang telah dikumpulkan tidak akan 

digunakan dan tidak relevan dengan fokus masalah yang diteliti. olehnya itu data 

yang tidak relevan dengan fokus masalah dikesampingkan terlebih dahulu dan 

dipergunakan jika ingin dibutuhlan.
75

 

Dalam melakukan reduksi data, akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 

Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuannya. Oleh karena 

itu, apabila peneliti melakukan penelitian, kemudian menemukan segala sesuatu 

yang dipandang asing atau tidak dikenal, belum memiliki pola, maka itulah yang 

seharusnya dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.
76

 

Dengan demikian, laporan atau data yang diterima dari lokasi penelitian 

perlu untuk dirangkum, dipertajam dan dipilih hal-hal poko yang berkaitan dengan 

fokus penilitian, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan tulisan ini, dan data 

yang telah dikumpulkan mempunyai uraian yang jelas dan tidak keluar dari fokus 

pembahasan yang akan diteliti. 

2. Penyajian data 

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah menyajikan data. pada penelitian kualitatif penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan demikian penyajian data akan memudahkan 
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peneliti untuk memahami yang terjadi di lapangan dan merencanakan kerja 

selanjutnya sesuai dengan pemahaman yang didapat di lapangan. Selain dalam 

bentuk teks naratif, maka dapat juga menyajikan data dengan bentuk grafik, matrik, 

network, dan chart.77 

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke 

dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif 

serta dapat dipahami maknanya. Hal ini bertujuan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
78

 

Apabila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi 

berubah. Pola tersebut selanjutnya disajikan pada laporan akhir penelitian.
79

 

3. Penarikan kesimpulan dan verivikasi 

Setelah melalui penyaringan data dari lokasi penelitian, maka langkah 

terakhir dari analisis data adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan secara jelas, 

memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan tersebut masih jauh, baru 

mulai dan masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.
80

 

Kesimpulan merupakan proses penggabungan beberapa penggalan informasi 

untuk mengambil suatu keputusan sedangkan verifikasi yaitu menggunaan data 
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empiris, observasi, tes atau eksperimen untuk menentukan kebenaran atau 

pembenaran rasional terhadap hipotesis.
81

 Apabila semua data telah disajikan dengan 

baik maka peneliti akan menyimpulkan dan menverifikasinya. Diaman kesimpulan 

awal hanya bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila 

kesimpulan itu didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mangumpulkan data maka  kesimpulan yang dibuat itu sudah kredibel.
82

 

G. Pengujian keabsahan data 

Pengujian keabsahan data atau yang sering disebut dengan uji validitas data, 

bertujuan untuk menguji konsistensi data dengan kenyatan yang sebenarnya, karena 

setiap data semestinya perlu dilakukan pengujian validitasnya, reliabilitasnya
83

 serta 

objektifitasnya. Sebab yang dimaksud dengan validitas adalah keshahihan 

pengukuran atau penilaian dalam penelitian.
84

 Atau untuk menunjukkan tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen yang valid atau 

shahih mempunyai validitas tinggi, begitupun sebaliknya jika instrumen yang kurang 

valid memiliki validitas rendah. Instrumen yang valid dapat mengukur apa yang 

diinginkan, yang dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 
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Tinggi atau rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.
85

   

Validitas penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu validitas internal dan 

eksternal. Validitas internal berkeanaan dengan derajat akurasi desain penelitian 

dengan hasil yang dicapai. Sementara validitas eksternal berkenaan dengan derajat 

akurasi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi 

tempat pengambilan sampel. Apabila sampel representatif, instrumen penelitiannya 

valid dan reliabel, teknik pengumpulan dan analisis datanya benar, maka penelitian 

itu memiliki validitas eksternal yang tinggi.
86

 

Pengujian keabsahan data peneliti akan menggunakan teknik triagulasi, 

pengujian keabsahan data dengan menggunakan triagulasi sangat diperlukan dalam 

penelitian kualitatif demi keshahihan (kebenaran) data yang terkumpul. Pengujian 

keabsahan data dengan menggunakan triagulasi adalah menguji kredibilitas data 

dengan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.
87

yang digunakan, dalam 

penelitian ini ada tiga macam teknik triagulasi yang digunakan yaitu triagulasi 

sumber
88

, triagulasi teknik
89

, dan triagulasi waktu
90

.
91
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Adupun pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif ada 4 macam 

yaitu: kredibility, transferability, dependability, dan confirmability.92  

1. Uji Kredibilitas (validitas internal) merupakan suatu pengujian derajat 

kepercayaan yang memiliki dua fungsi: pertama, melakukan inkuiri 

sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan melakukan 

pembuktian pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
93

 dalam pengujian 

kredibilitas terdapat 6 cara pengujian yaitu: perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, triagulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus 

negatif, dan memberchek (pengecekan data kepada sumber data dengan 

tujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh dari informan)
94

  

2. Uji transferability (validitas eksternal) merupakan pengujian data yang 

berkaitan dengan pertanyaan terkait sampai mana hasil penelitian dapat 

diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

3. Uji dependability (reliabilitas) merupakan pengujian yang berkaitan terkait 

orang lain yang dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. 
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4. Uji confirmability (objektivitas) merukan pengujian hasil penelitian yang 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dengan tujuan untuk menghindari 

adanya proses yang tidak memiliki hasil.
95

 

Dari ke empat macam pengujian di ataslah yang nantinya akan peneliti 

gunakan dalam tesis ini untuk menguji keabsahan suatu data yang nantinya akan 

diperoleh peneliti di lapangan.  
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BAB IV 

TINJAUAN AL-QUR’AN TERHADAP TRADISI MAPPILAKU ALLO PADA 

MASYARAKAT PATTAE’ 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum 

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di 

kawasan pantai Sulawesi Barat. Secara geografis, Kabupaten ini terletak di antara 2° 

40’00’’3° 32’00’’ Lintang seltan dan 118° 40’27’’119° 32’’27’’ Bujur Timur. 

Berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah Utara, Kabupaten Pinrang 

disebelah Timur, selat Makassar disebelah Selatan dan Kabupaten Polewali Mandar 

disebelah barat. Luas wilayah 2022,30 km² dan terbagi dalam 15 kecamatan yaitu: 

Kecematan Alu, Angreapi, Balanipa, Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, 

Mapilli, Matakali, Matangnga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tuqbi Taramanu, 

dan Wonomulyo.
1
 

Polewali Mandar (polman) sebelum menjadi Kabupaten dahulunya bernama 

Polewali Mamasa (Polmas) dimana pada saat itu Polmas masih termasuk pada 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, namun setelah berdirinya Kabupaten Mamasa 

sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polmas diganti, dimana dahulunya 

bernama Kabupaten Polewali Mamasa sekarang menjadi Kabupaten Polewali 

Mandar. Dan nama ini resmi digunakan oleh pemerintah pada tanggal 01 januari 

tahun 2006, yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 74 Tahun tanggal 27 

Desember tahun 2005 yang mebehas mengenai perubahan nama Kabupaten Polewali 

Mamasa (Polmas) menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Polman). 

                                                           

1
Sriesagimoon, Manusia Mandar (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 2. 



92 
 

 

Binuang sebagai salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten 

Polewali Mandar memiliki luas wilayah 123,34 km
2
. Yang terdiri dari 9 Desa dan 1 

kelurahan yaitu Desa Mammi, Kuajang, Tonyaman, Rea, Batetangnga, Mirring, 

Paku, Amola, Kaleok dan Kelurahan Ammassangan.  

Karekteristik wilayah dan keadaan topografi Kecamatan Binuang adalah 

terdiri atas pegunungan, dataran rendah, pantai, dan kepulauan. Kondisi topografi 

yang demikian itu, ikut memengaruhi lapangan kerja yang digeluti oleh 

penduduknya. Aktivitas yang memungkinkan ditekuni oleh penduduk yang 

bermukim di pegunungan di antaranya adalah perladangan atau pegunungan; 

`sedangkan diwilayah dataran rendah sangat memungkinkan bagi penduduk untuk 

membuka areal pesawahan. Sementara untuk di wilayah pesisir pantai dan kepulauan 

sangat kondisif bagi penduduknya menekuni aktivitas kenelayanan.
2
 

2. Letak Geografis Desa Kuajang 
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Desa Kuajang adalah merupakan sebuah Desa kecil yang merupakan salah 

satu Desa dari 9 Desa dan 1 Kelurahan di wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar. Dengan luas wilayah 5,40 Km. Desa Kuajang adalah merupakan 

pemekaran dari Kelurahan Induk yang berada di sebelah Selatan Desa ini yaitu 

Kelurahan Tonyaman. Setelah memekarkan diri Desa ini berstatus Kelurahan 

Persiapan Kuajang (Tahun 1994), dengan Lurah pertamanya yaitu Muhammad Ilyas. 

Kelurahan persiapan Kuajang akhirnya berubah lagi statusnya menjadi Desa 

Definitip yaitu Desa Kuajang (Tahun 2002) hal ini berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2002 seiring dengan berlakunya otonomi daerah dengan Kepala 

Desa Pertamanya yaitu Hasanuddin,S.Pd.I. 

Wilayah Desa Kuajang terletak ± 2,5 km dari Ibu Kota Kecamatan, dengan 

jarak ± 260 km dari pusat ibu kota Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), sekitar 5 km 

dari pusat Ibu kota Kabupaten Polewali Mandar. Kawasan ini dapat dicapai dengan 

menggunakan kendaraan roda dua, maupun roda empat dengan waktu tempuh ± 6 

jam dari mamuju dan ±¼ jam dari ibu kota Polewali mandar. 

Desa Kuajang terletak di bagian Barat Kecamatan Binuang dan terletak di 

bagian Timur Kabupaten Polewali Mandar. Desa Kuajang berbatasan dengan 

beberapa Desa yang ada di wilayah Kecamatan Binuang yaitu : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Batetangga 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Tonyaman 

 Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Rea 

 Sebelah Barat berbatsan dengan : Desa Mammi & Kel. Polewali 
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Desa Kuajang diapit oleh wilayah Pegunungan dan Lautan yang membuat 

daerah ini menjadi Desa yang Subur dan termasuk daerah yang sangat strategis. 

Secara administratif Desa Kuajang terdiri atas 5 (lima) wilayah yaitu : 

a. Dusun Lemo Baru 

b. Dusun Lemo Tua 

c. Dusun Sarampu I 

d. Dusun Sarampu II 

e. Dusun Pakkandoang 

3. Setting Sosial Masyarakat 

Kondisi sosial masyarakat Desa Kuajang masih kental dengan adat istiadat 

seperti dalam sistem kekerabatan masih terdapat strata sosial misalnya : Tomakaka 

(orang yang dituakan), dan gelar Puang (Keturunan Raja),hal tersebut sejalan dengan 

konsep ketahanan masyarakat sehingga sifat Gotong Royong masih sangat melekat 

di hati masyarakat serta persatuan dan kesatuan masih tetap terjaga hingga saat ini. 

a. Kondisi Ekonomi 

Iklim Desa Kuajang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia  

mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan,  hal tersebut  mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kuajang kecamatan Binuang. 

Perekonomian yang ada di Desa Kuajang merupakan aset yang besar bagi 

pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai 

Petani, Peternak dan Pekebun di Desa Kuajang banyak tumbuh usaha-usaha lain 

yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

Secara administratif Desa kuajang mempunyai daerah dengan luas wilayah 

5.40 km2, secara keseluruhan 1.200 ha yang terbagi atas Tanah sawah, tanah kering 
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(Pemukiman dan Ladang), Tanah perkebunan, Tanah Fasilitas Umum dan Tanah 

Hutan. 

Mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Kuajang  48% adalah Petani 

(Kebun dan Sawah) dari keseluruhan Kepala Keluarga di Desa Kuajang, 30% 

diantaranya adalah masyarakat yang berwiraswasta, dan 12% menjadi Pegawai 

(Negeri/Swasta) dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Dusun 
Jenis Pekerjaan 

Petani Wiraswasta PNS Total 

Lemo Baru 156 58 25 239 

Lemo Tua 64 30 11 105 

Sarampu I 39 19 3 61 

Sarampu II 20 26 7 53 

Pakkandoang 11 3 0 14 

Total 290 136 46 472 

 

b. Kondisi Keagamaan 

Desa Kuajang terdiri dari 5 (Lima) dusun atau lingkungan yaitu dusun Lemo 

Tua, dusun Lemo Baru, dusun Sarampu I, dusun Sarampu II, dan Dusun 

Pakkandoang yang berpenduduk 3.432 jiwa dengan jumlah 781 kepala keluarga.  

Dusun/Lingkungan Lemo Baru Merupakan Dusun yang menjadi pusat 

pemerintahan setempat begitupun dengan aktivitas masyarakat pada umumnya. 



96 
 

 

Desa Kuajang mempunyai Jumlah Penduduk 3.432 Jiwa, yang tersebar dalam 

5 Wilayah Dusun yakni Dusun Lemo Baru, Dusun Lemo Tua, Dusun Sarampu I, 

Dusun Sarampu II dan Dusun Pakkandoang  Dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Dusun Jumlah KK 
Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan Total 

1. Lemo Baru 293 563 565 1.128 

2. Lemo Tua 298 580 567 1.147 

3. Sarampu I 202 423 393 816 

4. Sarampu II 115 200 235 435 

5. Pakkandoang 48 162 148 310 

Total 980 1.928 1.908 3.836 

 

Di Desa Kuajang terdapat 2 (dua) ajaran agama yakni Agama Islam dan 

Nasrani (Kristen), mayoritas penduduk Desa Kuajang memeluk agama Islam dengan 

3. 691 Jiwa (97 %), dan selebihnya beragama kristen 115 jiwa (3%) dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Data Kependudukan Berdasarkan Agama dan Keyakinan 

No Dusun 
Jumlah 

Penduduk 

Agama/Keyakinan 

Islam Kristen 

1. Lemo Baru 1.125 1.050 75 

2. Lemo Tua 1.126 1.086 40 

3. Sarampu I 814 814 0 

4. Sarampu II 435 435 3 

5. Pakkandoang 306 306 0 

Total 3.806 3.691 115 

Sebelum masuknya Islam, masyarakat suku Pattae’ memiliki kepercayaan 

animisme. Paham ini percaya tentang keberadaan roh-roh atau benda-benda seperti 

pohon, batu besar yang memiliki kekuatan diluar nalar manusia. Masuknya Islam di 

wilayah  dikerajaan binuang, tepatnya dikampung penanian, desa Batetangnga. Pada 

awalnya dibawa oleh syakh Kamaluddin Dato’ ri Bandang. Ia dikenal dengan sanre3
 

atau tosalama di Penanian pada akhir abad VI.  Setibanya tosalama ini yang 

membawa ajaran agama Islam, kepercayaan masyarakat Pattae’ di wilayah 

Batetangnga yang dianggap berhalapun, kini ditinggalkan.
4
 

Dato Ribandang mengajarkan Islam dengan berbagai mukjizat yang dapat 

menarik perhatian dan kekaguman masyarakat Pattae’. Mukjizat itu seperti 

                                                           

3
Sanre atau sade, yang merupakan dasar kata dari ‚Sandderatta‛ (sandaran kita) yang 

bermakna sandaran masyarakat Batetangnga untuk bertanya dalam sesuatu hal yang kurang 

dimengerti dan dipahami dalam ajaran Islam.   

4
Lihat Aminuddin, Tosalama, Sang Pembawa Ajaran Islam Pertama di Tanah Pattae’’ 

https://Pattae’.com/tosalama-sang-pembawa-ajaran-islam-pertama-di-tanah-Pattae’/ (30 Januari 

2023) 

https://pattae.com/tosalama-sang-pembawa-ajaran-islam-pertama-di-tanah-pattae/
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kemampuan berjalan di atas permukaan air, beribadah diatas pelapah pisang, dan lain 

sebagainya. Sehingga, tosalama dengan mudah menyebarkan ajaran Islam di tanah 

Pattae’. 

Dengan usaha dan kesabaran tosalama, kepercayaan animisme dan 

dinamisme yang tumbuh subur dalam masyarakat Pattae’ mampu dimimalisir. 

Sekalipun mustahil kepercayaan itu dihilangkan secara keseluruhan. Akan tetapi, 

praktek-praktek animisme dan dinamisme ini seperti mimala5
 bisa ia minimalisir 

dengan metode mencampurkan budaya aluk todolo dengan ajaran Islam.
6
 

B. Paradigma Masyarakat Desa Kuajang Terhadap Tradisi Mappilaku Allo 

Setiap tradisi tentunya memiliki makna dan nilai tersendiri dari tradisi 

tersebut, begitupun dengan tradisi mappilaku allo ini tentunya memiliki makna 

maupun nilai di dalam prosesi pelaksanaannya. Oleh karena itu ketika ingin 

mengetahui makna atau nilai dari suatu tradisi maka semestinya peneliti harus 

mempertanyakan kepada para pelaku atau pelaksana dari tradisi tersebut dan  

tentunya juga tidak terlepas dari pemerhati dari tradisi tersebut, peneliti 

menganggap bahwa pelaku dan pemerhati suatu tradisi merupakan sumber informasi 

yang paling otoritatif ketika ingin mengetahui subtansi dari tradisi tersebut, 

meskipun tidak semua pelaku dalam suatu tradisi tahu atau paham terhadap makna 

tradisi yang dia lakukan, melainkan sebatas mengikuti kebiasaan yang terjadi dalam 

lingkungannya. 

                                                           

5Mimmala; sebuah tradisi masyarakat suku pattae’ yang mempersembahkan sebuah sesajean 

yang biasanya berisi telur dan daun-daunan kepada benda-benda keramat seperti pohon dan batu, 

guna mengharapkan kekuatan, perlindungan dan rejeki yang melimpah.   

6
Lihat Aminuddin, Tosalama, Sang Pembawa Ajaran Islam Pertama di Tanah Pattae’’ 

https://Pattae’.com/tosalama-sang-pembawa-ajaran-islam-pertama-di-tanah-Pattae’/ (30 Januari 

2023) 

https://pattae.com/tosalama-sang-pembawa-ajaran-islam-pertama-di-tanah-pattae/
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Untuk memperoleh data yang lebih valid, semestinya peneliti menanyakan 

atau mengklarifikasi secara langsung kepada penggagas dari tradisi tersebut, namun 

hal ini kecil kemungkinan terjadi karena hampir semua tradisi yang ada merupakan 

tradisi yang sifatnya warisan leluhur yang jarang diketahui sejak kapan dimulai dan 

siapa pencetusnya. 

Setiap komunitas masyarakat tentunya memiliki paradigma tersendiri 

terhadap suatu tradisi, begitupun dengan masyarakat Pattae’ yang ada di Desa 

Kuajang tentunya memiliki paradigma tersendiri terhadap tradisi mappilaku allo ini. 

Dari paradigma masyarakat inilah kemudian yang nantinya akan melahirkan suatu 

konsep pemahaman sebagai representasi dari tradisi tersebut. Olehnya itu, untuk 

memperoleh pemahaman terkait tradisi mappilaku allo ini, maka pada bagian ini 

peneliti akan menguruaikan bagaimana paradigma masyarakat Pattae’ yang ada di 

Desa Kuajang terkait dengan tradisi mappilaku allo. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa 

masyarakat Pattae’ yang ada di Desa Kuajang, peneliti menemukan beberapa 

argumentasi, pandangan atau paradigma yang mendeskripsikan esensi dari tradisi 

tersebut, sehingga peneliti dapat melihat makna atau nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi mappilaku allo.  

1. Tradisi mappilaku allo sudah lama dilaksanakan. 

Pada awalnya peneliti menganggap bahwa tradisi mappilaku allo ini 

merupakan sesuatu hal yang baru pada masyarakat Pattae’, namun kenyataannya 

tradisi mappilaku allo ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Pattae’ yang ada 

di Desa Kujang, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan yang 



100 
 

 

peneliti telah wawancarai yaitu Sabaria salah satu pemerhati tradisi mappilaku allo 

ini yang mengatakan bahawa: 

Masaisaimi tee kukita lako kampungta’ tenganna tee, kedengan tau 
mappabotting na paurananni tattai leba lao to macca mappilaku allo.

7
 

Artinya: 

Sudah lama saya lihat tradisi seperti ini di kampung kita, jika ada orang yang 
melangsungkan acara perkawinan pada musim hujan maka orang tersebut 
akan mendatangi orang yang pintar untuk dimintakan matahari (didoakan). 

Argumen di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Asmar salah satu 

kepala Dusun yang ada di Desa Kuajang yang mengatakan bahwa: 

Kegiatan ini sudah lama saya lihat dilakukan oleh masyarakat yang ada di 
kampung ini dan kegiatan mappilaku allo ini memang sudah ada sejak nenek 
moyang kita.

8
 

Ungkapan di atas juga diperkuat oleh Mudir salah seorang Imam Masjid yang 

mengatakan bahwa: 

Iya tee tradisi dengan memammi wattunna tae’pa botting, dan dilaksanakan 
siapi lattuk temo.

9
 

Artinya:  

tradisi ini sudah ada sejak sebelum saya menikah dan sampai sekarang tradisi 
ini masih dilaksanakan. 

Dari argumen-argumen di atas dapat dilihat bahwa tradisi mappilako allo ini 

sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Pattae’ yang ada di Desa Kuajang dan 

tradisi tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat Pattae’ sampai sekarang ini. 

 

                                                           

7
Sabaria, (55 tahun), Masyarakat Pattae/Pemerhati Tradisi, Wawancara, Lemo Baru, 18 Mei 

2023. 

8
Asmar, (47 tahun), Kepala Dusun Lemo Baru, Wawancar, Lemo Baru, 19 Mei 2023 

9
Mudir, (49 tahun), Imam Masjid dan Pawang hujan, Wawancara, Lemo Baru, 20 Mei 2023. 
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2. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat Pattae’ terhadap milaku allo. 

Masyarakat Pattae’ masih melaksanakan tradisi mappilaku allo hingga saat 

ini, Sebab mereka sudah meyakini bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini maka 

kemungkinan besar hujan tidak akan turun pada saat itu di lokasi tersebut. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Juhania, selaku pelaksana tradisi ini yang 

mengatakan bahwa: 

Kami masih melaksanakan kegiatan mappilaku allo ini, dan saya masih 
meyakini adanya sebab sudah ada bukti yang saya lihat, pada saat acara 
pernikahan anak saya hujan sama sekali tidak pernah turun selama 2 hari dan 
hujan mulai turun pada saat acara kami sudah selesai.

10
 

Ungkapan di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh Darawisa, salah 

satu masyarakat atau pemerhati kegiatan tersebut yang mengatakan bahwa: 

Milaku allo pada masyarakat Pattae’ ini sangat diyakini adanya, dikarenakan 
terkadang ada yang saya lihat acara hajatan di masyarakat yang kemudian 
lupa untuk pergi milaku allo maka akan terjadi hujan lebat pada saat itu.

11
 

Berdasarkan argumen di atas kita bisa melihat bahwa masyarakat Pattae’ 

memang sudah meyakini adanya kegiatan milaku allo ini ketika hendak melakukan 

hajatan sehingga mereka akan tetap mendatangi orang pintar atau memiliki 

keilmuan agama yang bagus setiap kali mereka melakukan acara hajatan di musim 

penghujan. Sebab mereka sudah melihat dengan sendirinya bukti ketika mereka 

melakukan milaku allo ini. 

3. Tradisi mappilaku allo dilakukan ketika acara meriah/besar  

Tradisi mappilaku allo ini dilakukan ketika seseorang hendak melakukan 

acara hajatan yang memuat kapasitas orang banyak dalam acara tersebut seperti 

                                                           

10
Juhania, (51 tahun), Pelaksana Tradisi Mappilaku Allo, Wawancara, Lemo Baru, 22 Mei 

2023. 

11
Darawisa (48 tahun), Masayarakat Pattae’/Pemerhati Tradisi, Wawancara, Lemo Baru, 17 

Mei 2023 
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acara perkawinan, akikah dan lain-lain. Berbeda kemudian ketika hajatan tersebut 

hanya mengandung orang yang sedikit, maka kegiatan mappilaku allo ini tidak akan 

dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustari salah satu pawang yang 

ada dilokasi tersebut, yang mengatakan bahwa: 

Iyapi nakujamai tee mappilaku allo ke acara kasallepi, jadi dikitai dolo  
budaraka tau atau tae’ dan dikitai toi apakah darura’ raka atau taeri darura’, 
ke acara keccu ri daumo mappilaku allo.

12
 

Artinya: 

Kegiatan mappilaku allo ini akan saya kerjakan jika acara besar, jadi dilihat 
dulu dari kapasitasnya apakah acara ini mengandung orang banyak atau tidak 
dan dilihat juga apakah dalam kondisi darurat atau tidak, jika cuman acara 
kecil maka tidak perlu melakukan mappilaku allo. 

Begitupun yang dikatakan oleh Asmar bahwa: 

Masyarakat akan pergi milaku allo jika acara-acara besar sepeti pernikahan 
dan akikah, itupun dilakukan jika kondisi pada saat itu musim penghujan, 
dan kebanyakan orang yang pergi milaku allo ketika melaksanakan acara 
pernikahan.

13
 

 Berdasarkan ungkapan di atas peneliti dapat memahami bahwa tradisi 

mappilaku allo tidak semata-mata dilakukan setiap ada acara atau hajatan, akan 

tetapi kegiatan ini dilakukan ketika acara tersebut memuat kapasitas orang banyak 

dan situasi tersebut dalam keadaan darurat, dalam artian orang yang melaksanakan 

acara tersebut betul-betul memerlukan untuk melakukan mappilaku allo ini agar 

acara mereka bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dalam 

pelaksanaanya.  Kegiatan milaku allo ini juga hanya dilakukan ketika berada pada 

musim penghujan. 

 

                                                           

12
Mustari, (58 tahun),Tokoh Agama dan Pawang Hujan, Wawancara, Lemo Baru, 21 Mei 

2023. 

13
Asmar, (47 tahun), Kepala Dusun Lemo Baru, Wawancara, Lemo Baru, 19 Mei 2023 
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4. Tradisi mappilaku allo berbeda dengan pawang hujan pada umumnya 

Tradisi mappilaku allo ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, bahwa tradsi ini merupakan  suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengalihkan hujan yang akan turun pada lokasi tertentu ke lokasi yang 

lain. Namun praktek yang dilakukan oleh masyarakat Pattae’ ini berbeda dengan 

praktek yang dilakukan oleh pawang hujan pada umumnya, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Mudir bahwa: 

Iya tee mappilaku allo di paletteii uran lako singinallaing dengan cara 
mappilaku doangki lako puangngataala mane tae’i turun uran inde lokasitta, 
tae sirupa pawang hujan pada umumnya yang budai lalanna kasyirikan.

14
 

Artinya: 

Mappilaku allo ini memindahkan hujan ketempat lain dengan cara memohon 
doa kepada Allah agar hujun tidak turun dilokasi kita ini, berbeda dengan 
pawang hujan pada umumnya yang di dalamnya terdapat banyak kesyirikan. 

Dari argumen di atas, Mudir menganggap bahwa praktek mappilaku allo ini 

berebeda dengan pawang hujan yang dalam prakteknya sering mengunakan sesajean 

sehingga mengandung kesyirikan di dalamnya, sebab dalam praktek mappilaku allo 

ini bernuansa doa kepada Allah swt. dan dalam prakteknya tidak ada yang 

bertentangan dengan syariat agama. hal ini senada dengan yang dikatakan oleh 

Mustari bahwa. 

Kegiatan ini bukan menghentikan hujan tetapi mengalihkan atau 
memindahkan ke tempat lain. Karena ada hamba yang lagi melaksanakan 
hajatan. Karena menurunkan hujan itu kehendak tuhan bukan kehendak kita 
jadi kita tidak boleh menghalangi kehendak tuhan, jadi doa yang kita minta 
itu adalah mengalihkan ke tempat lain, itupun tidak ada hak untuk 
menentukan ketempat mana hujan ini akan di alihkan.

15
 

                                                           

14
Mudir, (49 tahun), Imam Masjid dan Pawang hujan, Wawancara, Lemo Baru, 20 Mei 2023. 

15
Mustari, (58 tahun),Tokoh Agama dan Pawang Hujan, Wawancara, Lemo Baru, 21 Mei 

2023. 
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5. Ketauhidan masyarakat Pattae’ masih terjaga 

Berdasrkan argumen yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa 

bagaimana ketauhidan masyarakat Pattae’ yang ada di Desa Kuajang yang tetap 

teguh terhadap kekuasaan Allah swt. dan meyakini bahwa manusia hanya bisa 

berusaha, ketetapannya ada ditangan Allah swt. meskipun terkadang juga ada di 

antara mereka yang terkadang lalai dari Allah swt sehingga menganggap bahwa apa 

yang dia peroleh merupakan hasil jerih payahnya tanpa menyandarkan kepada Allah 

swt. itulah kemudian ketika seseorang datang kepada sang pawang maka sang 

pawang akan mengingatkan bahwa yang melakukan semua ini itu bersumber dari 

Allah swt. sebagaimana yang dikatakan Mustari. 

Kedengan tau sae, kukuanni dauki songgona mahara’ buda okona mappilaku 
doang tora yaku te’e lako puangngataala.

16
 

Artinya: 

Jika ada orang yang datang, saya menyampaiakan kepadanya bahwa jangan 
terlalu berharap banyak karena saya pun juga momohon doa kepada Allah 
swt.  

Mustari lebih lanjut mengatakan bahwa. 

Jika ada orang yang datang meminta tolang kepada saya, saya katakan akan 

saya tolong tapi jangan percaya 100% karena saya juga harus meminta 

kepada tuhan kalaw tuhan tidak menginginkan maka itu tidak bisa 

terjadi.(apa boleh buat)  

Berdasarkan argumen yang dikatajan oleh Mustari di atas, peneliti melihat 

adanya keselarasan dengan zikir yang masyhur di tengah-tengah masyarakat yakni 

kalimat hauqalah:  ِلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ بِِلل la>haula wala> quwwata illa> billa>h (tidak ada 

daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah swt) maksud dari pada zikir ini 

                                                           

16
Mustari, (58 tahun),Tokoh Agama dan Pawang Hujan, Wawancara, Lemo Baru, 21 Mei 

2023. 
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adalah bentuk pengakuan atas kekuasaan Allah swt. di mana tidak ada yang mampu 

menghindarkan seorang hamba dari maksiat kecuali Allah, dan tidak ada kekuatan 

bagi hamba untuk melaksanakan ketentuan kecuali taufiq dan inayah dari Allah 

swt.
17

 

Zikir tersebut berdasar pada QS al-Kahfi/18: 39. 

تَكَ قُ لْتَ مَا شَاءَ اللََُّّ لََ قُ وَّةَ إِلََّ بِِللََِّّ إِنْ تَ رَنِ أَنََ أقََلَّ  وَلَوْلََ إِذْ دَخَلْتَ جَن َّ
 (ٜٖمِنْكَ مَالًَ وَوَلَدًا )

Terjemahnya: 

Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan, ‚ma>sya> 
Alla>h, la> quwwata illa> billa>h‛ (sungguh, ini semua kehendak Allah. Tidak ada 
kekuatan apa pun kecuali dengan pertolongan Allah). Jika engkau anggap 
harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

18
 

Terkait ayat di atas, Imam al-Qurt}ubi> menjelaskan dalam tafsirnya, al-Ja>mi’ 

li Ah}ka>m Al-Qur’an dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Hurairah, 

Nabi saw bertanya kepadanya: 

قَالَ: عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْْنََّةِ فَ قُلْتُ: أَلََ أدَُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْْنََّةِ أوَْ 
ٜٔبَ لَى، فَ قَالَ: لََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِلََّ بِِللِ 

 

Artinya: 

Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang merupakan simpanan 
surga? Atau dengan sabda, simpanan di antara simpanan surga?, aku 
menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda ‚tiada daya dan upaya 
melainkan dari sisi Allah‛.  

                                                           

17
Lihat: Muniruddin, ‚Bentuk Zikir dan Fungsinya dalam Kehidupan Seorang Muslim‛, 

Jurnal Pengembangan Masyarakat 5 no. 5 (2018), h: 8. 

18
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 417. 

19
 Lihat: Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi’ li Ah>ka>m Al-

Qur’a>n, Juz 10 (Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 406. 
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Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat memahami bahwa dalam 

pelaksanaan tradisi mappilaku allo ini yang dilakukan adalah semata-mata berdoa 

kepada Allah swt. dengan memohon pertologan agar acara hajatan yang hendak 

dilakukan bisa berjalan dengan lancar, dan tidak adanya kegiatan-kegiatan lain di 

dalamnya yang mengandung unsur kesyirikan. Dari argumen di atas kita juga bisa 

melihat adanya sisi ikhtiyar di dalamnya, ketika si pawang melakukan milaku allo 

ini dia mengharapkan sesuatu kepada Allah swt. dengan cara berusaha melalui 

usahanya sendiri dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan doa. 

6. Masyarakat mendatangi sang pawng karena tidak mengetahui caranya 

Berdasarkan argumen-argumen yang telah dipaparkan di atas, timbullah 

kemudian pertanyaan terkait mengapa mesti mendatangi sang pawang untuk 

didoakan, padahal berdoa bisa dilakukan oleh semua orang.? hal ini kemudian 

terjawab ketika peneliti mewawancarai salah satu pelaksana tradisi mappilaku allo 

yaitu Rohani yang mengatakan: 

Laoki lako to macca mappilaku allo okona tae’ dikussen kita imbo naku 
carana dan tae toi dikussen apa lo dibaca.

20
 

Artinya: 

Kami pergi ke orang pintar untuk meminta matahari karena kami tidak tahu 
caranya dan tidak tahu doa apa yang harus di baca 

Begitupun juga yang dikatakan oleh Juhania bahwa: 

Tae’ dikussen apa lo dibaca, okona ke dikussen i ilmunna, melo diapa lao 
lako tolain ke dikussen ri. 

Artinya: 

Kami tidak tahu doa apa yang mesti kami baca, andaikan kami mengetahi 
ilmunya untuk apa kita pergi ke orang lain jika kami mengetahuinya.  

                                                           

20
 Rohani, (51 tahun), Pelaksana Tradisi Mappilaku Allo, Wawancara, Lemo Baru, 23 Mei 

2023. 
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Dari kedua argumen di atas peneliti memahami bahwa masyarakat Pattae’ 

yang ada di Desa Kuajang ketika hendak melaksanakan suatu acara hajatan mereka 

mendatangi orang pintar untuk didoakan sebab mereka tidak memeliki pengetahuan 

tertentu terkait hal itu sehingga mengharuskan untuk mendatangi orang pintar untuk 

didoakan.  

7. Instrumen yang digunakan pawang hujan dalam milaku allo 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang menjadi substansi dari 

kegiatan milaku allo ini adalah berdoa, namun  dalam pelaksanaan tradisi mappilaku 

allo ini setelah peneliti turun ke lapangan untuk menggali data lebih mendalam 

terkait tradisi ini, peneliti menemukan bahwa dalam proses berdoa yang dilakukan 

oleh sang pawang terdapat dua perbedaan, ada yang murni berdoa tanpa 

menggunakan media dan ada yang menggunakan media benda dalam berdoa, hal 

inilah yang unik dalam prosesi pelaksanaannya, sebab adanya batu yang dimasak 

selama acara berlangsung dan apinya tidak boleh padam, kemudian  sang pawang 

yang tidak mandi selama acara hajatan masih berlangsung. Hal ini peneliti temukan 

ketika mewawancarai pelaksana dari tradisi tersebut yaitu Juhania dan Rohani yang 

mengatakan bahwa. 

Kami hanya mendatangi orang pintar untuk didoakan dan setelah itu kami 
akan diberikan beberapa batu yang sudah diberi doa kemudian kami disuruh 
untuk memasaknya dan apinya tidak boleh padam selama acara hajatan masih 
berlangsung.

21
 

Pemasakan batu yang dilakukan di atas bertujuan agar batu tersebut tetap 

dalam kondisi panas sehingga cuaca pada saat itu pun akan juga panas. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Mustari bahwa: 
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Juhania dan Rohani, (51 dan 50 tahun), Pelaksana Tradisi Mappilaku Allo, Wawancara, 

Lemo Baru, 22 dan 23 Mei 2023. 
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Saya berdoa dengan menggunakan media batu yang dipanaskan, karena 
memiliki filosofi tersendiri yaitu: air itu keluar dari daratan batu, dan batu itu 
dimasak karena panas yang diinginkan. Makanya cuaca pada hari itu akan 
terasa panas. Tetapi batu yang dipanaskan tersebut harus tetap didahului 
dengan doa.

22
 

Begitupun juga dengan tidak mandinya sang pawang selama acara 

berlangsung, sebab hal demikian sudah menjadi pantangan sang pawang ketika 

melakukan tradisi ini karena pada umumnya ketika seseorang mandi maka panas 

atau gerah bisa hilang sementara yang diinginkan dalam milaku allo ini adalah cuaca 

yang panas. Akan tetapi bukan berarti sang pawang tidak boleh terkena air sama 

sekali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mustari bahwa: 

Saya tidak mandi karena mandi itu akan menghilangkan panas. Tetapi bukan 
berarti badan saya tidak bisa tersentuh air. karena saya juga harus berwudhu 
ketika ingin melaksanakan salat. Berbeda dengan kepercayaan sebelum-
sebelumnya yang betul-betul tidak boleh terkena air sama sekali sampai-
sampai pakaianya busuk.

23
 

Berdasarkan argumen yang dilontarkan oleh Mustari di Atas menurut hemat 

penulis, tradisi pawang hujan ini sudah terjadi akuturasi budaya di dalam 

pelaksanaannya. Penulis melihat dalam tradisi mappilaku allo ini telah terasimilasi 

yaitu adanya suatu pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya 

secara perlahan ciri khas kebudayaan yang asli sehingga membentuk kebudayaan 

yang baru, yang mana pada awalnya si pawang betul-betul tidak boleh terkena air 

sama sekali sampai pada si pawang sudah boleh terkena air sehingga saat ini si 

pawang masih bisa berwudhu ketika hendak melaksanakan salat dan berdoa kepada 

Allah swt. dan bahkan menurut penulis sendiri bisa jadi kebiasaan tidak mandi ini 

akan hilang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. 
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Mustari, (58 tahun),Tokoh Agama dan Pawang Hujan, Wawancara, Lemo Baru, 21 Mei 

2023 
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Mustari, (58 tahun),Tokoh Agama dan Pawang Hujan, Wawancara, Lemo Baru, 21 Mei 
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Adapun terkait prosesi dalam tradisi milaku allo yang disimbolkan dengan 

memanaskan batu dan tidak mandi bagi si pawang sebagaimana yang diuraikan di 

atas, menurut peneliti sendiri itu merupakan bagian daripada berdoa secara simbolik 

serta menambah suasana kekhusyuan si pawang dalam berdoa. karena hal yang 

diharapkan dalam tradisi tersebut adalah cuaca cerah yang ditandai dengan panasnya 

matahari (terik matahari), itulah sebabnya mereka menyimbolkan dengan 

memanaskan batu dan tidak mandi. Dari sinilah kemudian peneliti dapat memahami 

bahwa dalam pelaksanaan tradisi mappilaku allo ini, dengan menggunakan media 

batu yang dipanaskan dan si pawang yang tidak mandi meskipun sudah menjadi 

kebiasan dalam prosesi pelaksanaan milaku allo ini akan tetapi hal itu tidak 

mengganggu akidah atau kepercayaan masayarakat Pattae, sebab mereka tidak 

meyakini bahwa batu itulah yang memberhentikan hujan, akan tetapi hanya sekedar 

sebagai simbolik yang digunakan dalam berdoa. 

Dari sini kemudian peneliti bisa melihat bahwa selain berdoa secara lisan 

umat muslim juga senantiasa menggunakan media dalam berdoa atau biasa disebut 

dengan doa yang dibendakan, akan tetapi maksud peneliti disini bukan untuk 

memberhalakan benda akan tetapi menjadikan media benda tersebut sebagai wasilah 

atau perantara dalam berdoa. 

Disebutkan dalam QS al-Ma>idah/5: 35. 

يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَابْ تَ غُوا إِليَْوِ الْوَسِيلَةَ وَجَاىِدُوا فِ سَبِيلِوِ لَعَلَّكُمْ 
 (ٖ٘تُ فْلِحُونَ )
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah 
wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 
(berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.

24
 

Disebutkan juga dalam QS al-Isra>/17: 57 

تَ غُونَ إِلََ رَبِِّّمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ  أقَْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََوُ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ
 (ٚ٘وَيَََافُونَ عَذَابوَُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مََْذُورًا )

Terjemahnya: 

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada 
Tuhan, siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah). Mereka 
mengharapkan rahmat-Nya dan takun akan azab-Nya. Sungguh, azab 
Tuhanmu itu sesuatu yang (harus) ditakuti.

25
 

Kata َََيل  pada ayat di atas memiliki kemiripan makna dengan kata wasi}lah وَس ِ

yang bermakna sesuatu yang menyambung sesuatu dengan yang lain. Adapun 

wasilah merupakan sesuatu yang menyambung dan mendekatkan sesuatu dengan 

yang lain atas dasar keinginan yang kuat untuk mendekat. Dan tentunya banyak cara 

yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan hal ini bermula 

dari adanya rasa kebutuhan kepada-Nya. Dimana jika seseorang merasakan 

kebutuhan kepada sesuatu, dia akan menempuh segala cara untuk meraih rida-Nya.
26

 

Sehingga media yang digunakan di atas dalam berdoa bisa mengantarkan si pawang 

untuk lebih khusyu dalam berdoa. 

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti sendiri tidak adanya sesuatu 

hal yang bertentangan dengan syariat agama, karena sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat dan sang pawang yang melakukan tradisi 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 150 
25

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 392 
26

M. Quraish Shihab, Tafsi>r Al-Misba>h}: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3, h. 
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ini ketauhidan mereka tetap teguh terhadap kekuasaan Allah swt. dan meyakini 

bahwa manusia hanya bisa berusaha dan ketetapannya ada ditangan Allah swt. 

sehingga dapat dipertegas bahwa segala sesuatu yang terkabul merupakan mutlak 

kehendak Allah swt. sedangkan selain-Nya merupakan suatu wasilah untuk menuju 

kepada kehendaknya.  berbeda kemudian ketika masyakat Pattae’ yang melakukan 

tradisi mappilaku allo ini berpikiran atau meyakini bahwa yang mengabulkan 

sesuatu atau yang meberhentikan hujan adalah benda tersebut maka hal tersebut 

sudah menjerumus kepada kemusyrikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS 

an-Nisa>/4: 36. 

ئًا  ...وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلََ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

Terjemahnya: 

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apapun.

27
 

C. Nila-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Mappilaku Allo 

Penerapan nilai-nilai luhur agama yang bersumber dari al-Qur’an menjadi 

suatu keniscayaan, khususnya di era globalisasi ini. Interaksi antar negara, 

peradaban, dan tradisi semakin mudah dilakukan. Proses saling mempengaruhi antar 

satu tradisi dengan tradisi yang lain semakin intens dan dengan proses yang cepat, 

baik tradisi itu bersifat positif ataupun negatif. Proses saling mempengaruhi tersebut 

menjadikan suatu peradaban, budaya, tradisi dan agama terkontaminasi dengan 

unsur-unsur yang lain. Hal ini menimbulkan kegoncangan bagi ideologi dan tradisi 

lain yang tidak sesuai dengan karakteristik sosial kulturnya. Oleh karenanya, 

penerapan nilai-nilai qur’ani sebagai filter harus benar-benar difungsikan. 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 109. 
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Dari berbagai macam paradigma masyarakat Pattae’ yang ada di Desa 

Kuajang yang peneliti telah paparkan sebelumnya terkait tradisi mappilaku allo ini, 

kita dapat melihat seperti apa muatan nilai yang terkandung di dalamnya. Olehnya 

itu pada bagian ini penulis akan menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

tradisi mappilaku allo ini berdasarkan argumen-argumen informan yang peneliti 

telah wawancarai. Adapun muatan nilai yang peneliti lihat dari tradisi tersebut 

antara lain: 

1. Doa (QS G{a>fir/40:60, QS al-Baqarah/:186 dan QS al-A’raf/7:56) 

Dalam pelaksanaan tradisi mappilaku allo sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa mappilaku allo ini sejatinya adalah memohon doa kepada Allah 

swt. masyarakat Pattae’ pada dasarnya meyakini bahwa jika sesorang menginginkan 

sesuatu tentunya semestinya memohon kepada sang penciptanya agar apa yang 

diinginkan itu bisa terkabulkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Masdar salah satu 

tokoh agama. 

Iyya tee mappilaku allo sebenarnya mappilaku doang tori tau lako 
puangngataala okona kemeloki sesuatu yah mappilakuki lako to jajiakki 
(Allah swt).28 

Artinya: 

 Mappilaku allo ini sebarnya kita meminta doa juga kepada Allah swt. karena 
jika kita menginginkan sesuatu maka semestinya kita meminta kepada yang 
meciptakan kita yaitu Allah swt 

 Masdar mengatakan demikian sebagai suatu penakanan bahwa dalam 

pelaksanaan tradisi mappilaku allo ini masyarakat dalam melakukan praktek ini 

sejatinya masih mepercayai bahwa segala sesuatu itu hanyalah bersumber dari Allah 
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Masdar, (45 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, 23 Mei 2023. 



113 
 

 

swt. dalam artian keyakinan masyarakat masih murni mempercayai Allah swt. bukan 

kepada yang lain-lain.  

Hal ini juga diperkuat dengan argumen yang dilontarkan oleh Rohani yang 

mengatakan bahwa: 

Kelaoki mappilaku allo tae’ki kimua laona milaku allo tapi kimuaki 
pilakulakuakki allo lako puangngataala.

29
 

Artinya: 

Jika kami pergi meminta matahari kami tidak mengatakan saya pergi 
meminta matahari tapi kami mengatakan mintakan saya matahari kepada 
Allah.  

Argumen di atas menjelaskan bahwa orang yang hendak melaksanakan 

hajatan tidak meminta matahari kepada sang pawang hujan akan tetapi dia meminta 

untuk didoakan kepada Allah swt. agar dimintakan matahari sehingga acaranya bisa 

berjalan dengan lancar dengan cuaca yang cerah. 

2. Tolong menolong (QS al-Ma>idah/5:2) 

Islam memerintahkan umatnya agar saling membantu dengan bersungguh-

sungguh dalam rangka memenuhi kebutuhan, mewujudkan kemaslahatan, menggapai 

manfaat, dan mencegah kerugian. 

Dalam tradisi mappilaku allo sudah semestinya dapat kita lihat kegiatan 

tolong menolong dalam pelaksanaanya sebab dalam pelaksanaanya, orang yang 

melakukan hajatan akan mendatangi orang yang pintar untuk  meminta bantuan agar 

didoakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mudir bahwa: 

Jika ada orang yang datang meminta tolong kepada kita lantas kenapa kita 
tidak mau menolongnya.

30
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Rohani, (51 tahun), Pelaksana Tradisi Mappilaku Allo, Wawancara, Lemo Baru, 23 Mei 

2023. 
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Mudir, (49 tahun), Imam Masjid dan Pawang hujan, Wawancara, Lemo Baru, 20 Mei 2023. 
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Ungkapan di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh Mustari yang 

mengatakan bahwa: 

kami melakukan ini hanya sekedar untuk menolong saudara-saudar kita yang 
membutuhkan.

31
 

Dari ungkapan di atas dapat kita lihat bahwa dalam prakteknya terdapat 

tolong menolong atau saling membantu dalam tradisi mappilaku allo ini,karena 

orang yang datang minta tolong untuk didoakan maka sang pawang pun juga dengan 

keikhlasan hati akan menolongnya. 

3. Mengajarkan keikhlasan (QS az-Zumar/39:2) 

Dalam persoalan mappilaku allo, baik dari orang yang melaksanakan hajatan 

mapun sang pawang sama-sama akan diuji bagaimana kemudian untuk ikhlas dalam 

melaksanakannya. Orang yang melaksanakan hajatan akan belajar ikhlas atas apa 

yang akan ia berikan nantinya kepada sang pawang, begitupun dengan sang pawang 

belajar ikhlas atas apa yang akan ia terima tanpa memperhitungkan seberapa banyak 

yang akan diberikan kepadanya. Atau masyarakat Pattae’ biasa menyebutnya dengan 

istilah cinnong-cinnong ate (kerelaan atau kesukaan hati), dari sini peneliti dapat 

memahami bahwa apa yang hendak diberikan itu harus berdasarkan kerelaan hati, 

apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya harus ikhlas dalam melakukannya, 

bukan karena terpaksa ataupun karena sesuatu yang lain, tetapi betul-betul dengan 

hati yang ikhlas dan niat yang lurus. 
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4. Sedekah (QS an-Nisa>/4::114, QS A<li-‘Imra>n/3:133-134 dan QS al-

Baqarah/2:261)  

Sedekah merupakan pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang 

lain secara sepontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, 

juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang 

mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata 

Pada pelaksanaan tradisi mappilaku allo ini dapat kita lihat bentuk sedekah 

dalam pelaksanaannya, dimana yang dimaksud sedekah di sini adalah pemberian 

sesuatu barang atau amplop yang berisikan uang kepada sang pawang. Jadi orang 

yang hendak melaksanakan suatu acara atau hajatan ketika melakukan kegiatan 

mappilaku allo maka ia tentunya mendatangi sang pawang untuk di doakan, dari 

sinilah kemudian ketika hendak mendatangi sang pawang maka tidak lupa orang 

yang melakukan hajatan tersebut membawa suatu barang atau amplop yang nantinya 

akan diberikan kepada sang pawang. Sebagaimana yang dikatakn oleh Juhania 

bahwa: 

Kelaoki mappilaku allo tatta dengan dibawa ampallo untuk dibenganni to 
pilakurakki allo, meskipun tae’ki napilakui, tetapi tattai dipabengan.

32
 

Artinya: 

Jika kami pergi meminta matahari kami akan tetap membawa sesuatu untuk 
diberikan kepada orang yang memintakan kita matahari, meskipun dia tidak 
meminta tetapi kami tetap memberikannya. 

Berdasarkan argumen di atas dapat dilihat bahwa orang yang melakukan 

milaku allo ini ketika mendatangi sang pawang ia akan membawa sesuatu barang 

atau amplop yang berisikan uang yang nantinya akan diberikan kepada sang pawang, 
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meskipun hal ini bukan menjadi suatu persyaratan dalam pelaksanaan milaku allo, 

akan tetapi masayarakat yang datang akan terdorong sendiri untuk memeberikan 

sesuatu kepada sang pawang sebagai bentuk terimakasih mereka dengan usaha yang 

sudah dilakukan oleh sang pawang.  

5. Menghargai Ilmu orang lain. 

Interaksi antar sesama manusia merupakan salah satu bukti bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial, dimana antara satu dengan yang lainnya saling 

membutuhkan. Untuk mencapai hubungan yang harmonis tentu dalam menjalin 

interaksi harus memperhatikan norma-norma kemanusiaan atau keagaman, salah 

satu di antaranya adalah sikap saling memuliakan atau masyarakat Pattae’ biasa 

menyebutnya dengan sipakala’bi’. 

Dalam tradisi mappilaku allo sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa orang yang ingin didoa kan akan meberikan apresiasi kepada sang pawang 

baik berupa barang, ataupun dalam bentuk amplop yang berisikan uang sebagai 

bentuk penghargaan kepada ilmu yang dimiliki oleh sang pawang. 

D. Analisis Tinjauan al-Qur’an Terhadap Tradisi Mappilaku Allo 

Setelah peneliti mengetahui muatan nilai yang terkandung pada tradisi 

mappilaku allo, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengaplikasian kerangka 

konseptual yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana kerangka konseptual 

yang peneliti gunakan yaitu kerangka konseptual yang berangkat dari fenomena 

sosial atau suatu tradisi yang ada di masyarakat, kemudian dari nilai-nilai yang 

terkandung pada tradisi tersebut akan dibawa ke dalam naungan maqa>sid  al-Qur’an. 

Jika kita berbicara perihal tentang nilai, maka secara umum erat kaitannya 

dengan masalah etika yang mengkaji terkait moral yang menjadi ukuran manusia 
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dalam melakukan sesuatu yang bersumber dari agama atau suatu hasil dari 

pemikiran manusia. Nilai yang terkandung pada tradisi mappilaku allo merupakan 

bagian dari roda kehidupan, sementara al-Qur’an merupakan petunjuk atau pedoman 

dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirrat kelak. Oleh karena itu, 

nila-nilai yang terdapat pada tradisi mappilaku allo dapat ditemukan korelasinya 

dalam al-Qur’an baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. 

Olehnya itu peneliti akan menguraikan analisis tinjauan al-Qur’an terhadap 

nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mappilaku allo ini. 

1. Memohon Doa 

Dalam tradisi mappilaku allo kita dapat melihat bahwa substansi yang 

dihadirkan dalam tradisi mappilaku allo merupakan salah satu bentuk interaksi 

antara manusia dengan sang pencipta. Sebab dalam pelaksanaannya yang dilakukan 

adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah swt. agar apa yang 

diharapakan oleh masyarakat bisa dikabulkan, dalam hal ini berharap tidak turunnya 

hujan di lokasi tersebut.  

Dengan memanjatkan doa, maka akan mengandung kesan menampakkan 

kebutuhan dan kerendahan penghambaan kepada sang pencipta, dengan demikian 

harapan yang diinginkan dapat terkabulkan. Allah swt berfirman dalam QS 

G{a>fir/40:60. 

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ 
 (ٓٙجَهَنَّمَ دَاخِريِنَ )
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Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu berfirman, ‚berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku akan 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya  orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina.

33
 

Ayat di atas menggambarkan bahwa jika seoarang hamba berdoa dan 

beribadah kepada Allah dengan benar, maka Allah akan mengabulkan doanya, karena 

doa merupakan intisari dari ibadah. Doa adalah permohonan atau permintaan agar 

diberikan kebaikan dan dijauhkan dari bahaya. Berdoa kepada selain Allah tidak 

akan memberikan manfaat apapun, sebab zat yang kuasa untuk mengabulkan doa 

hanyalah Allah swt. dan Dia-lah yang memerinthkan hamba-Nya untuk berdoa 

kepada-Nya serta memberikan janji terkabulnya doa.
34

  

Dengan melihat ayat di atas dimana Allah swt memerintahkan hambanya 

untuk senantiasa selalu berdoa kepada-Nya, hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. 

sangat menyukai hamba-hamba-Nya yang bermohon kepada-Nya sehingga doa 

dianjurkan setiap saat. Tetapi janganlah mengingat Allah ketika hanya dalam 

kesulitan saja karena itu merupakan sikap tercela seseorang yang berlaku seperti 

kaum musyrikin, yang hanya berdoa ketika dalam kesulitan. Bukan saja karena hal 

tersebut menunjukkan kerendahan moral, tetapi juga karena hal itu menunjukkan 

bahwa mereka tidak menyadari bahwa setiap saat manusia membutuhkan bantuan 

Allah swt.
35

 disebutkan juga dalam firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2:186: 
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اعِ إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّّ فَإِنِِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
 (ٙٛٔ)لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ 

Terjemahnya: 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang 
berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi 
(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.

36
  

Ayat di atas menggambarkan bahwa doa yang dipanjatkan kepada Allah swt 

bisa dikabukan manakala seorang hamba melaksanakan perintah-perintah-Nya 

dengan iman yang benar, taat, melaksanakan ibadah-ibadah yang bermanfaat bagi 

hamba (seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya). Dengan begitu Allah akan 

mengganjar mereka atas amal mereka dengan balasan yang paling baik. Apabila 

amal yang ikhlas karena Allah beriringan dengan iman, ia menjadi jalan untuk 

mendapat petunjuk kepada kebaikan yang meliputi dunia dan akhirat, karena jika 

seorang hamba memenuhi apa yang Allah serukan kepada mereka, niscaya Allah pun 

akan mengabulkan apa yang mereka minta.
37

 Sebagaimana yang disebutkan dalam 

hadis Rasulullah saw: 

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ  عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سََِ
وءِ مِثْ لَوُ، مَا لََْ يَدعُْ  يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلََّ آتََهُ اللََُّّ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْوُ مِنَ السُّ

 ٖٛبِِِثٍْْ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
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Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, h. 35.  

37
Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-

Munir, Jilid , h. 397. 
38

Abu> ‘I<sa> Muhammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmiz\i>, al-Ja>mi‘ al-

Kabi>r Sunan al-Tirmiz\i>, juz 5 (Beiru>t: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1998), h. 324. 
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Artinya: 

Dari Jabir, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ‚tidaklah 
seseorang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan memberikan apa 
yang iya minta atau menghindarkan keburukan yang serupa dengan doa itu, 
sepanjang ia tidak melakukan dosa atau memutus tali silaturahmi‛. 

Dari hadis diatas dapat kita pahami bahwa dikabulkannya doa seseorang 

tergantung pada amal perbuatan yang mereka lakukakan, dalam artian melaksanakan 

segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sebab berdoa 

merupakan salah satu wujud kehambaan dan ketergantungan manusia kepada 

Tuhannya.
39

  

Dalam tradisi mappilkau allo berdoa merupakan salah satu bentuk 

komunikasi antara sipawang dengan Allah swt. dimana si pawang akan memohon, 

meminta, dan mengungkapkan atas semua yang diinginkan atau yang diharapakan 

melalui doa dan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 

mengabdi kepada Allah swt. dan dengan berdoa memungkinkan menghilangkan 

kemusyrikan dalam pelaksanaan tradisi mappilaku allo ini, serta sebagai tanda 

bahwa dalam pelaksanaan tradisi mappilaku allo masih sangat membutuhkan 

pertolongan Allah swt. dengan demikian, dengan adanya kegiatan berdoa dalam 

pelaksanaan tradisi mappilaku allo, menunjukkan bahwa masyarakat Pattae masih 

berharap dan takut hanya kepada Allah swt. sebagaimana yang dikemukakan dalam 

firman Allah swt. QS al-A’ra>f/7:56. 

 (ٙ٘وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحَْْتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن )...
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Ismail Nawawi, Risalah Dikir dan Doa (Cet. I; Surabaya: Karya Agung, 2008), h. 268.  
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Terjemahnya: 

...berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

40
 

Pada ayat di atas mengandung anjuran ketika hendak berdoa hendaknya 

disertai dengan penuh harap, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbi ash-Shiddieqy 

terkait dengan potongan ayat وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ‚berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut dan penuh harap, yaitu berdoalah kepda Allah dalam keadaan takut dan 

berharap. Takut akan tertimpa sesuatu yang tidak disukai dan berharap akan bisa 

memperoleh sesuatu yang diidam-idamkan atau yang diinginkan.
41

 

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa doa merupakan bagian dari zikir, 

ia adalah permohonan. Tetapi kerendahan hatilah dan rasa butuh kepada Allah swt. 

yang selalu menghiasi zikir, dan menjadikan zikir mengandung doa.
42

 

Dari penjelasan-penjelasan di ataslah kemudian kita dapat melihat bahwa 

pada pelaksanaan mappilaku allo sejalan dengan apa yang telah dijelaskan di atas 

terkait dengan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah swt. sebagai 

bukti penghambaan dan ketergantungan masyarakata Pattae kepada Tuhannya. 

dimana masyarakat Pattae ketika hendak melukukan suatu acara maka ia berharap 

pada hari itu tidak turun hujan dilokasi tersebut. Olehnya itu ia mendatangi 

seseoarang yang dianggap memiliki keilmuan agama yang bagus untuk di mohonkan 

doa agar apa yang diinginkan bisa terkabulkan. 

 

                                                           

40
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 2015. 

41
Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur, Jilid 2 (Cet. 

I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 125. 

42
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an tentang Zikir dan Doa (Cet. III; Jakarta: Lentera 

Hati, 2008), h. 176.  
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2. Tolong menolong 

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah swt. untuk dijadikan sebagai pedoman 

dalam menjalankan segala aktivitas manusia. Al-Qur’an tidak saja merupakan 

landasan-landasan ontologi sistem kesamaan umat manusia, tetapi memberikan 

pedoman-pedoman yang bersifat aksiologis dalam menciptakan sistem keteraturan 

dalam masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis. 

Sehubungan dengan hal ini, al-Qur’an memerintahkan untuk saling tolong 

menolong dalam mewujudkan sistem yang stabil dan jauh dari kekacauan dan 

motivasi umat manusia untuk memberikan kepedulian terhadap sesama manusia atas 

dasar keridaan Allah swt. Islam memerintahkan umatnya agar saling membantu 

dengan sungguh-sungguh dalam rangka memenuhi kebutuhan, mewujudkan 

kemaslahatan, menggapai manfaat, dan mencegah kerugian. Hal itu harus dilakukan 

semata-mata untuk mencari ridha Allah, dalam hal kebaikan, bukan untuk 

membantu keburukan dan orang yang berbuat buruk.
43

  

Allah swt berfirman dalam QS al-Ma>idah/5:2  

ثِْْ وَالْعُدْوَانِ أَنْ تَ عْتَدُوا وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ ... قْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ وَالت َّ
 (ٕوَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ )

Terjemahnya: 

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

44
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Wahbah Az-Zuhaili, Akhla>q al-Muslim: ‘Ala>qatahu> bi al-Nafs wa al-Kaun, terj. Ahmad 

Dzulfikar dan Muhammad Sholeh Asri, Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Terhadap Sesama 

dan Alam Semesta, h. 253  

44
Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, h. 142.  
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Pada ayat di atas Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang 

beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, inilah yang 

disebut dengan al-birru (kebajikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, 

dan itulah dinamakan dengan at-takwa. Dan Allah swt. melarang mereka tolong-

menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.
45

  

Maksud ayat  ِِّوَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْب menunjukkan kewajiban bekerja sama, saling 

tolong menolong, saling membahu, dan bersinergi dalam menjalankan kebaikan dan 

ketakwaan serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt. selain itu, pada ayat di 

atas menunjukkan juga keharaman bekerjasama dan saling menolong dalam 

kemaksiatan dan dosa.
46

 

Ibnu Khuwaizimandad berkata dalam ahkam-nya, ‚tolong-menolong dalam 

mengerjakan kebajikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Suatu hal 

yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia dengan ilmunya, sehingga 

dia mau mengajari mereka. Sedangkan orang yang kaya wajib menolong mereka 

dengan hatinya. Adapun seseorang yang pemberani, (dia wajib memberikan 

pertolongan) di jalan Allah dengan keberaniannya.
47

 

Disebutkan juga dalam hadis Rasulullah saw: 

سَ عَنْ مُؤْ  سَ اُلله عَنْوُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ مَنْ نَ فَّ نْ يَا، نَ فَّ مِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ
نْ يَا وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَتَ رَ  رَ اُلله عَلَيْوِ فِ الدُّ رَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

                                                           

45
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Luba>b at-Tafsi>r min Ibnu 

Kas\ir, terj. M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid , h. 9 
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Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-

Munir, Jilid 3, h. 512. 

47
Abi> ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ans}a>ri> al-Qurt}ubi>, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 

terj. Fathurrahman, dkk., Tafsir al-Qurthubi, Jilid 6, h. 115 
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نْ يَا وَالْْخِرَةِ، وَاللهُ   فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ مُسْلِمًا، سَتَ رَهُ اُلله فِ الدُّ
ٛٗعَوْنِ أَخِيوِ 

 

Artinya: 

Barangsiapa yang meringankan salah satu kesusahan dunia dari seorang 
mukmin, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahan hari kiamat 
darinya. Barangsiapa menolong orang yang tengah dilanda kesulitan maka 
Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib 
seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah 
menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. 

Pada kegiatan mappilku allo  dapat kita lihat pengaplikasian tolong 

menolong dalam prakteknya atau saling membantu dalam tradisi mappilaku allo ini, 

karena jika ada seseorang yang mendatangi si pawang untuk memiinta tolong untuk 

didoakan maka si pawang dengan keikhlasan hati akan menolongnya. Sehinggga 

peneliti dapat memahami bahwa dalam pelaksanaanya memang terdapat saling 

membantu antar sesama mereka. 

3. Sifat ikhlas 

Ikhlas yang dimaksud di sini adalah ketika mukallaf menghadapkan 

perbuatannya kepada Allah semata bukan kepada yang lain atau memusatkan 

seluruh perbuatan hati hanya kepada Allah swt. bersesuaian dengan perbautan-

perbuatan lahir.
49

 Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya QS az-

Zumar/39:2. 

ينَ )إِنََّ أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِِلَْْقِّ فَاعْبُدِ اللَََّّ مُُْلِصًا   (ٕلَوُ الدِّ
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Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim,  Juz 4, h. 2074 

49
Umar Sulaima>n al-Asqa>r, Al-Ikhla>s}, terj. Abad Badruzzaman, Ikhlas: Memurnikan Niat 

Meraih Rahmat (Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 24. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami menurunkan kitab (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) 
dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas 
bergama kepadanya

50
  

Dalam tradisi mappilaku allo diajarkan bahwa apa yang hendak diberikan 

kepada sang pawang  itu berdasarkan atas kerelaan hati, itulah kemudian masyarakat 

Pattae’ menyebutnya dengan istilah cinnong-cinnong ate (sesuka hati) yang 

mengisyaratkan pentingnya keikhlasan. Selain dari pada itu, pihak yang menolong 

(pawang) harus dengan hati yang lurus, membantu orang dengan penuh keikhlasan, 

bukan karena mengharapkan sesuatu imbalan, tetapi betul-betul dengan niat tolong 

menolong karena Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah 

saw: 

ٔ٘إِلََ أَجْسَادكُِمْ، وَلََ إِلََ صُوَركُِمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلََ قُ لُوبِكُمْ إِنَّ اَلله لََ يَ نْظرُُ 
 

Artinya: 

Seungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula 
menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keihlasan hatimu. 
(HR. Muslim) 

Berbicara tentang ikhlas, dalam al-Qur’an secara khusus terdapat satu surah 

yang disebut dengan al-Ikhla>s}, di dalamnya membahas tentang pengenalan kepada 

Tuhan yang m zat yang Maha Suci (Allah swt)  serta kewajaran-Nya menyandang 

puncak semua sifat sempurna dan menghindarkan dari-Nya semua sifat 

kekurangan.
52

 Sebagaimana yang berbunyi: 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 658. 
51

 Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim,  Juz 4, h. 1986 

52
M. Quraish Shihab, Tafsi>r AL-Mishba>h: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 15, 
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مَدُ )ٔقُلْ ىُوَ اللََُّّ أَحَدٌ ) ( وَلََْ يَكُنْ لَوُ كُفُوًا ٖ( لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ )ٕ( اللََُّّ الصَّ
 (ٗأَحَدٌ )

Terjemahnya: 

1. katakanlah (Nabi Muhammad), ‚Dialah Allah yang Maha Esa; 2. Allah 
tempat meminta segala sesuatu; 3. (Allah) tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan;  4. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.

53
 

Kata الإخلاص terambil dari akar kata خلص yang berarti ‚murni‛ setelah 

sebelumnya diliputi atau tercampur dengan sesuatu.
54

 Dari nama surah ini tercermin 

kandungan ayat-ayatnya yang apabila dipahami dan dihayati oleh seseorang maka 

akan menyingkirkan segala kepercayaan, dugaan, dan prasangka kekurangan atau 

sekutu bagi Allah swt. yang boleh jadi selama ini hinggap di benak dan di hatinya 

sehingga pada akhirnya keyakinannya tentang keesaan Allah benar-benar suci murni 

tidak lagi dihinggapi oleh kemusyrikan baik yang jelas (mempersekutukan Allah) 

maupun  yang tersembunyi (riya>’ dan pamrih).
55

 

Kata ikhlas dalam al-Qur’an secara umum mengarahkan pada kemurnian 

dalam bentuk ketauhidan. Murni mencakup akidah yang tanpa syirik dan murni 

semata taat kepada Allah. Selain itu makna ikhlas menunjukkan murni adalah 

karakteristik ajaran Islam.
56

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ikhlas ialah memurnikan niat 

semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin 
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mendapatkan imbalan ataupun karena sesuatu selain Allah swt. dan hal seperti ini 

diterapkan dalam tradisi mappilaku allo yakni memurnikan niat semata karena Allah 

swt. bukan karena adanya persyaratan yang mesti dilaksanakan. 

4. Sedekah 

Selain dari doa yang dipanjatkan dalam tradisi mappilaku allo tersebut, kita 

juga dapat melihat bahwa dalam pelaksanaan mappilaku allo tersebut terdapat  suatu 

nilai sedekah yang dilakukan didalam pelaksananaanya. Sebab sedekah merupakan 

ibadah sosial
57

 serta ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan 

vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antar 

manusia, sedangkan yang dimaksud dengan dimensi vertikal di sini berkaitan dengan 

hubungan manusia dengan Tuhan.
58

  

Islam menganjurkan pemberian hibah atau hadiah diantara kerbat, teman dan 

tetangga. Hal ini desebabkan karena mempererat ikatan cinta dan kasih sayang serta 

menguatkan hubungan sosial. Bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan 

semata-mata karena Allah swt. mereka melakukannya bukan untuk mencari 

ketenaran, membanggakan diri, dan karena kesombongan.
59

 

Disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. 

رٌ لَكَ، وَأَنْ تُُْسِكَوُ شَرٌّ لَكَ  ٓٙيََ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَ بْذُلَ الْفَضْلَ خَي ْ
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Ibadah sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan konteks kehidupan 

masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial sehingga dapat 
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Artinya 

Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu menyedekahkan kelebihan 
hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan. Karena hal itu akan 
lebih berbahaya bagimu. (HR. Muslim) 

Sedekah merupakan pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang 

lain secara sepontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, 

juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang 

mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. Sebagaimana yang disebutkan dalam 

firman Allah swt dalam QS an-Nisa>/4:114. 

رَ فِ كَثِيٍر مِنْ نََْوَاىُمْ إِلََّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَ يْنَ  لََ خَي ْ
كَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِوِ أَجْرًا عَظِيمًا النَّاسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِ 

(ٔٔٗ) 
Terjemahnya: 

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali 
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah,  atau 
berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang 
siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allh, maka kelak Kami 
akan memberinya pahala yang besar.

61
 

Bersedakah menjadi hal yang memungkinkan ada dalam tradisi mappilku 

allo. Sebab dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya bahwa orang yang melakukan hajatan ketika mendatangi si pawang ia 

akan membawa suatu barang atau amplop yang nantinya akan diberikan kepada sang 

pawang sebagai bentuk terimakasih mereka. Sebab bersedekah merupakan suatu 

amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Allah swt. dan menjadikan pengamalnya 
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seseorang yang mulia dan lapang hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam QS A>li-‘Imra>n/3:133-134. 

تْ  وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ  مَاوَاتُ وَالَْْرْضُ أعُِدَّ عَرْضُهَا السَّ
رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن ٖٖٔللِْمُتَّقِيَن ) ( الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ فِ السَّ

بُّ الْمُحْسِنِيَن ) ُ يُُِ  (ٖٗٔعَنِ النَّاسِ وَاللََّّ

Terjemahnya: 

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi bagi orang-
orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik diwaktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat 
kebaikan.

62
 

Dengan bersedekah Allah akan melipat gandakan dari harta yang telah kita 

sedekahkan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalm firman Allah swt QS al-

Baqarah/2:261. 

فِقُونَ أمَْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ  مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ بُ لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ  (ٕٔٙكُلِّ سُن ْ

 

Terjemahnya: 

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia keendaki, dan Allah 
Mahaluas, Mahamengetahui.

63
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5. Ta’z}i>m kepada ilmu 

Dikatakan dalam al-Qur’an bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada 

orang yang berilmu dengan meninggikan derajatnya dibandingkan dengan orang 

yang sekedar beriman, sebagaimana dalam firman-Nya QS al-Muja>dalah/58:11. 

حُوا فِ الْمَجَالِسِ فَ  ُ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَ فَسَّ افْسَحُوا يَ فْسَحِ اللََّّ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَ رْفَعِ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ 

 (ٔٔدَرَجَاتٍ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر )

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepaamu ‚berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis‛ lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, ‚berdirilah‛ (kamu) 
berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha 
teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

64
 

Pada ayat di atas membahas mengenai bagaimana etika dalam bermajelis, 

kemudian dilanjutkan dengan menyinggung tentang orang beriman dan orang yang 

berilmu, ‚Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.‛ Dari potongan ayat ini 

berbicara tentang keutamaan menghormati ilmu dan orang yang  berilmu.
65

 Ilmu 

yang dimaksud pada ayat ini bukan hanya sekedar ilmu agama, teteapi juga 

mencakup ilmu apapun yang bermanfaat.
66
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Dalam mengalihkan atau memindahkan hujan ketempat lain tentunya 

memerlukan keahlian dan keimuan tersendiri. Sehingga ketika ilmu tersebut 

digunakan untuk membantu orang lain maka ilmu tersebut masuk dalam kategori 

ilmu yang bermanfaat. 

Imam al-Syauka>ni kemudian menjelaskan bahwa Allah meninggikan orang-

orang beriman beberapa derjat di atas yang tidak beriman, dan meninggikan orang-

orang berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak berilmu. Dengan 

demikian, barang siapa memadukan antara iman dan ilmu, maka dengan 

keimanannya Allah akan tinggikan beberapa derajat, kemudian dengan ilmunya 

Allah akan tinggikan lagi beberapa derajat.
67

 

M. Qurais Shihab sendiri memahami bahwa potongan ayat di atas dengan 

mengklasifikasikan orang beriman ke dalam dua kelompok: pertama, sekedar 

beriman dan beramal saleh, kedua, beriman, beramal saleh serta memiliki 

pengetahuan atau ilmu. Derajat kelompok yang kedua ini menjadi lebih tinggi, 

bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya 

kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun dengan keteladanan.
68

 

Dari penjelasan di atas dapat kita pahamai bahwa Allah sebagai pencipta 

manusia memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu dengan meninggikan 

derajatnya di antara mereka, apatahlagi kita manusia sebagai makhluk yang harus 

ta’z}i>m kepada ilmu dan orang yang berilmu, belum lagi ketika orang yang berilmu 

tersebut juga beriman kepada Allah swt. olehnya itu orang yang didatangi untuk 
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dimintahi pertolongan semestinya memenuhi dua hal yang harus terpenuhi, yaitu 

keilmuan yang mantap serta dibarengi dengan keimanan yang mapan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi mappilaku allo merupakan salah satau tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat Pattae’ yang ada di Desa Kuajang sejak dari nenek moyang 

mereka sampai sekarang ini. Mappilaku Allo berasal dari dua kata yaitu 

Mappilaku yang berarti meminta dan Allo yang berarti matahari, dengan 

demikian yang dimaksud Mappilaku Allo adalah suatu kegiatan meminta 

matahari dengan tujuan agar cuaca menjadi cerah sehingga hujan tidak 

turun di lokasi tersebut. Kegiatan ini dilakukan ketika adanya seseorang 

yang melakukan acara hajatan seperti pernikahan, akikah dan lain-lain 

dengan tujuan agar acara mereka bisa berjalan dengan lancar. 

Masyarakat Pattae’ masih menjalankan tradisi ini karena mereka 

menganggap bahwa dalam pelaksanaanya tidak adanya suatu hal yang 

bertentangan dengan syariat agama dimana dalam pelaksanannya masih 

bernuansa islami yaitu berdoa dengan memohon kepada Allah swt. itulah 

kemdian masyarakat dan sang pawang yang melakukan kegiatan ini 

ketauhidan mereka tetap teguh terhadap kekuasaan Allah swt. dan 

meyakini bahwa manusia hanya bisa berusaha, ketetapannya ada ditangan 

Allah swt. 

2. Dalam pelaksanaan tradisi mappilaku allo terdapat beberapa muatan nilai 

yang dapat kita lihat dalam pelaksanaanya yaitu: 1). adanya nilai doa di 

dalamnya dimana masyarakat Pattae’ dalam melakukan tradisi ini mereka 

melakukan permohon atau berdoa kepada Allah swt. agar apa yang 

mereka inginkan bisa dikabulkan. 2). Terdapat nilai sedekah dalam 

pelaksanaanya, ketika seseorang mendatangi sang pawang maka mereka 
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akan membawa sesuatu barang atau amplop yang berisikan uang untuk 

diberikan kepada sang pawang sebagai bentuk terimakasih mereka. 3). 

Tolong menolong juga kita bisa lihat dalam tradisi ini dimana orang yang 

mendatangi sang pawang akan meminta tolong untuk di doakan agar 

hujan tidak turun pada waktu itu dan sang pawang pun juga akan 

berkenan untuk menolongnya 4). Mengajarkan keikhlasan, ketika 

memeberikan sesuatu kepada sang pawang itu merupakan sesuatu 

pemberian sesuai dari keikhlasan hati dari orang yang memberi.              

5). Menghargai ilmu orang lain, pemberian sedekah merupakan salah satu 

bentunk penghargaan ilmu dari sang pawang. 

3. Tradisi mappilaku allo dengan berbagai macam muatan nilai di dalamnya 

ketika melihat tinjauan al-Qur’an terhadap nilai-nilai dari tradisi tersebut, 

maka tidak adanya sesuatu hal yang bertentangan dalam pelaksanaanya, 

sebab dalam pelaksanaanya tidak adanya sesuatu yang mengandung 

kesyirikan atau mempersekutukan Allah dan tidak ada yang bertentangan 

dengan syariat agama. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang mengkaji tentang tinjauan al-Qur’an 

terhadap tradisi mappilaku allo yang dilakukan oleh masyarakat Pattae’ yang ada 

di Desa Kuajang, maka arahnya adalah membawa tradisi tersebut menjadi 

bernilai qur’ani. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tradisi mappilaku allo harus sejalan dengan nilai-nilai al-Qur’an, jikalau pun ada 

hal yang menyimpang dari al-Qur’an, maka penelitian ini berupaya memberikan 

argumentasi solutif berdasarkan al-Qur’an. sehingga masyarakat Pattae’ yang 

ada di Desa kuajang dalam melaksanakan tradisi mappilaku allo menjadi bagian 

daripada membumikan al-Qur’an.  
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