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tercurah untuk setiap anak-anaknya dalam setiap doanya, semoga selalu 
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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 

 ا
Alif tidak 

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 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 h 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 ش

 Syin Sy es dan ye ظ

 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 ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

  

  x 



 
 

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 اِ

 d}ammah u u ا ُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : ك يْف َ 

 haula : ه وْل َ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  ّْ َ  ـ

 
fath}ah dan wau au a dan u 

 

 ُْ َ  ـ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ َ ... ا َ ... | ِ  

d}ammah dan wau ْ ُـ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ـّ
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 Contoh: 

 ma>ta : ي اتَ 

 <rama : ر ي ي
 qi>la : لِيْم َ 

 yamu>tu : ي ًُوْتَُ

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: 

 raud}ah al-at}fa>l : ر وْض ةَُالأ طْف الَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا نًْ دِيُْ ةَُا نْف اضِه ةَُ

 al-h}ikmah : ا نْحكًِْ ةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ّــََ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَُّاَ 
 <najjaina : َ جَّيُْاَ 
 al-h}aqq : ا نْح كَّ
 nu“ima : َُعِّىَ 

 aduwwun„ : ع دُوَ 

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

kasrah (َّـــِــي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
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Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع هِيَ 

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ر بيَ 

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 mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشًَّْصَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نسَّنْس ن ةَ
 al-falsafah : ا نْف هْط ف ةَ

 al-bila>du : ا نْبلا دَُ

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: 

يُرُوٌَْ 
ْ
 ta‟muru>na : ت أ

 „al-nau : ا نَّوْعَُ
 syai‟un : ش يءَْ 

يِرْتَُ
ُ
 umirtu : أ

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 
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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 

ditransliterasi 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. 

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيٍَُْاللهَِ

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُىَْفِيَْر حًْ ةَِاللهَِ

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 
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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> 

(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>nahu> wa ta´a>la> 

saw = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

‘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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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Muh.Tamrin.HT 

NIM  : 30300115046 

Judul              : Tinjauan Al-Qur’an tentang Tradisi Pa’rappo  di Pulau 

Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 

 

 

Penelitian ini berjudul Tinjauan Al-Qur‟an Tentang Tradisi Pa‟rappo di 
Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
Peneliti menggunakan  pendekatan Tafsir dan pendekatan Fenomenologi. Adapun 
pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hakikat wasi@lah 
dalam QS al-Ma>idah/5: 35 dan dalam tradisi Pa‟rappo ; 2) Bagaimana bentuk-
bentuk wasi@lah dalam tradisi Pa‟rappo di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?; 3) Bagaimana dampak tradisi Pa‟rappo 
bagi Masyrakat Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan  ?. 

Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan pendekatan Tafsir 
dengan berusaha menghimpun beberapa penafsiran tentang QS al-Ma>idah/5: 35 
terutama penafsiran tentang al-wasi@lah dalam ayat tersebut dan pendekatan 
Fenomenologi untuk mengetahui bagaimana praktik wasi@lah yang dipraktikkan 
dalam tradisi Pa‟rappo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk 
pustaka (library research) dan lapangan (field research). Pengumpulan data 
dilakukan dengan melakukan beberapa metode penelusuran literatur-literatur 
kemudian mengutip, menyadur literatur-literatur yang representatif dan relevan 
dengan penelitian ini serta melakukan observasi dan wawancara untuk 
mendapatkan data lapangan yang kemudian akan dianalisis.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat wasi@lah dalam QS al-
Ma>idah/5: 35 adalah jalan atau sarana yang dapat mendekatkan diri kepada 
Allah swt. sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah swt. 
berupa amal saleh apa saja yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya yang 
didasari keimanan kepada-Nya. Penelitian ini menunjukkan tawassul yang 
dipraktikkan adalah tawassul kepada Rasulullah saw, tawassul kepada Nabi 
Khidir dan bertawassul kepada orang yang lebih saleh. Sedangkan wasi@lah yang 
dipraktikkan dalam bentuk amal saleh berupa sedekah yang terwujud dalam sajian 
yang dibawa ke rumah guru pa‟baca  yang kemudian di simpan di rumah guru 
pa‟baca atau diantar pulang ke rumah yang melaksanakan Pa‟rappo untuk di 
bawa ketempat tujuan melaut dan praktik berdoa yang di dalamnya terdapat 
pembacaan doa-doa dipermudah rezki dan keselamatan serta dijauhkan dari segala 
keburukan yang dapat menimpa dirinya.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan. Satu pertiga 

luasnya adalah daratan dan dua pertiganya adalah lautan, yang berarti 70% nya 

indonesia merupakan lautan. Karenanya mayoritas penduduk pantai Indonesia 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah bermata pencaharian sebagai 

nelayan.
1
 

Indonesia bukan hanya memiliki wilayah yang luas, namun juga memiliki 

beraneka ragam kekayaan suku, budaya, dan bahasa. Indonesia sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan 

diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. 

Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal 

atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjukkan pada pola pikir, perilaku 

serta karya fisik sekelompok manusia (adat istiadat).
2
 

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih percaya hal-hal yang mistis, 

meskipun sekarang zaman sudah modern, tetapi masih banyak masyarakat 

Indonesia yang masih percaya akan keberadaan roh leluhur mereka yang 

dipercayai dari turun temurun, masyarakat Indonesia mempercayai hal tersebut 

bukan tanpa alasan, meskipun tanpa sebab yang jelas masyarakat Indonesia 

                                                             

1
Muhammad Ramadhan dan Taslim Arifin, “ Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam 

Penilaian Proporsi Luas Laut Indinesia ”. Jurnal Ilmiah Geomatika 19, No. 2 (2013);h.124. 

2
 Lies Sudibyo, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), H. 29. 
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takut jika mereka melanggar aturan atau melanggar lisan yang diucapkan para 

leluhurnya dulu meskipun hal itu belum dibuktikan secara ilmiah.
3
 

Terkhusus di daerah Sulawesi Selatan yang terkenal dengan beragam jenis 

tradisi budaya yang ada di dalamnya. Baik tradisi kultural  yang bersifat harian, 

bulanan, hingga yang bersifat tahunan, semuanya ada dalam tradisi budaya 

Sulawesi Selatan tanpa terkecuali. Dari beragam macam tradisi yang ada di 

masyarakat Sulawesi Selatan, hingga sangat sulit untuk mendeteksi serta 

menjelaskan secara rinci terkait dengan jumlah tradisi kebudayaan yang ada 

dalam masyarakat Sulawesi Selatan tersebut.
4
 

Salah satu tradisi masyarakat Sulawesi Selatan yang terdapat di Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Desa 

Mattiro Bulu Pulau Karanrang, yang hingga sekarang masih tetap eksis 

dilaksanakan dan sudah mendarah daging serta menjadi rutinitas bagi 

masyarakat Desa Mattiro Bulu Pulau Karanrang pada setiap nelayan yang ingin 

berlayar mencari rezki yaitu Pa‟rappo. Tradisi Pa‟rappo ini merupakan salah 

satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Desa Mattiro Bulu Pulau Karanrang 

yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. 

Tradisi Pa‟rappo dilakukan pada saat nelayan ingin memulai kembali berlayar 

setelah beristirahat dari melaut selama beberapa pekan. Ritual atau tradisi 

sedekah laut bertujuan agar penjaga laut yang ditugaskan Allah menyampaikan 

doa kepada Allah swt, yaitu doa yang berupa keselamatan penduduk, 

menjauhkan dari malapetaka dan melimpahkan kesejahteraan, serta 

meningkatnya jumlah ikan-ikan di laut. Benda-benda yang digunakan untuk 

                                                             
3
 Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan ( Makassar: Alauddin University Press, 2014 ), h.154. 

4
 Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan ( Makassar: Alauddin University 

Press, 2014 ), h.79.  

  

    2     

 



 
 

tradisi Pa‟rappo berupa sajian aneka rupa yang sudah ditentukan jenis dan 

bentuknya secara turun temurun. Pelaku kegiatan sedekah laut atau Pa‟rappo 

yaitu semua pemilik perahu atau kapal. Di tengah laut sajian diletakkan di 

permukaan laut oleh punggawa kapal selama 2 menit kemudian anak buah kapal 

mengambil kembali sajian itu untuk dimakan. Adapun aneka rupa yang 

disapkan nelayan tersebut adalah buah pisang, pinang, telur ayam, pinang, daun 

siri dan lilin. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pro dan kontra terhadap 

masyarakat di luar Pulau Karanrang tentang tata cara pelaksanaannya. 

Masyarakat Pulau Karanrang yang menerima mengatakan bahwa tradisi tersebut 

merupakan salah satu bentuk usaha mendekatkan diri kepada Allah swt, dengan 

memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bencana dan mempermudah untuk 

mendapatkan rezki melalui tradisi tersebut. Munurut mereka spirit utama dalam 

tradisi tersebut adalah doa dan sedekah. Sedangkan masyarakat di luar Pulau 

Karanrang yang menolak tradisi tersebut mengatakan bahwa tradisi tersebut 

merupakan salah satu bentuk syirik karena beberapa Praktik ritusnya tidak 

sesuai dengana ajaran Islam. 

Masyarakat Pulau Karanrang menganggap bahwa tradisi Pa‟rappo adalah salah 

satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah swt yang merupakan bentuk 

wasi@lah  atau jalan. Menurut para mufassir, yang dimaksud dengan wasilah 

dalam al-Qur‟an adalah amal soleh, jalan atau sarana yang dipakai seseorang 

untuk dekat kepada Allah swt, jalan atau sarana tersebut anatara lain berupa 

usaha perseorangan dengan memperbanyak ibadah, berbuat kebajikan, 

menerapkan budi pekerti yang tinggi,dan belas kasihan kepada sesama manusia. 

Mengenai berwasilah berupa amal sholeh ini, Rasulullah Saw. sebagaimana 

terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah bercerita tentang tiga orang 
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pria pada masa pra-Islam yang terjebak dalam sebuah gua karena mulut gua 

ditutupi batu besar yang jatuh. Karena tenaga mereka tidak cukup kuat untuk 

menggeser batu tersebut, maka bereka berdo‟a lewat amal baik mereka. Laki-

laki pertama berdo‟a dengan menyebutkan perbuatan baiknya kepada kedua 

orang tuanyan maka terbuka celah lubang gua tersebut. Namun, belum bisa 

me`mbuat mereka keluar dari gua tersebut. Kemudian laki-laki kedua berdoa 

dengan menyebutkan perbuatannya yang hendak melakukan zinah. Namun, dia 

meninggalkannya karena mengharapkan ridah Allah swt maka terbuka lagi 

celah lubang gua tersebut. Namun, seperti sebelumnya belum bisa membuat 

mereka keluar dari gua tersebut. Lalu, laki-laki yang ketiga berdiri dan berdoa 

dengan menyebutkan bahwa dirinya pernah membuat jengkel rekan kerjanya 

karena belum bisa memberikan haknya. Lalu petani tersebut mengelola sendiri 

sawahnya dan membeli sapi-sapi dari hasil sawahnya. Ketika orang tadi datang 

kembali unrtuk meminta haknya maka ia memberikan semua sapi-sapi yang 

telah dibelinya dan dipeliharanya kepada orang tersebut beserta para 

pengembalanya. Maka terbukalah pintu gua tersebut dan mereka keluar dari gua 

tersebut. 

Berkenaan denga tradisi Pa‟rappo, maka tradisi tersebut dianggap sebagai 

wasi@lah  yang ditempuh untuk memperoleh rezki dan keselamatan ketika 

melaut. Pemilihan wasi@lah  melalui tradisi juga tidak dapat dipungkiri karena 

al-Qur‟an sebagai kitab pedoman utama memberi ruang. Al-Qur‟an hadir dalam 

masyarakat yang bukan hampa budaya. 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada latar belakang tersebut, maka 

peneliti telah menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Hakikat Wasi@lah  dalam QS. Al-Ma>‟idah/5:35 dan dalam 

Tradisi Pa‟rappo ? 

2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Wasi@lah  yang diprattekkan dalam Tradisi 

Pa‟rappo di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan ? 

3. Bagaimana Dampak Tradisi Pa‟rappo bagi Masyrakat Pulau Karanrang 

Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Mengingat tentang luasnya cakupan dan bidang garapan dari 

penelitian/skripsi ini, maka peneliti bermaksud untuk lebih memperjelas dan 

memberi arah yang tepat dalam kajian penelitian ini, sehingga perlu adanya 

pembatasan masalah dalam pembahasannya. Adapun batasan pembahasan dan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Mengetahui hakikat wasi@lah dalam QS. Al-Ma>‟idah/5:35  dan dalam  

tradisi Pa‟rappo. 

b. Mengetahui bentuk-bentuk wasi@lah yang dipratekkan dalam tradisi Pa‟rappo 

di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

c. Mengetahui dampak tradisi Pa‟rappo terhadap masyarakat Pulau Karanrang 

Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

 

2. Deskripsi Fokus 

Tujuan dari deskripsi fokus adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

mengembangkan penelitian yang akan dikaji. Hal ini sangat penting untuk 

menjadi petunjuk tentang makna dari setiap istilah yang digunakan oleh peneliti 

sebagai pegangan dalam melanjutkan proses penelitian tersebut. Istilah yang 
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dimaksudkan oleh peneliti adalah kata yang dipergunakan pada judul penelitian 

ini, yaitu “ Tinjauan Al-Qur’an Tentang Tradisi ‘ Pa’rappo ’ di Pulau  

Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ’’ 

a. Tinjauan 

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan diartikan sebagai hasil 

meninjau, atau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) 

perbuatan meninjau.
5
 

b. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah bacaan yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad melalu 

perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat dan juga sebagai petunjuk, rahmat bagi 

manusia dalam hidup dan kehidupannya.
6
 

c. Tradisi Pa‟rappo 

Kata tradisi secara bahasa berasal dari bahasa latin yaitu tradition yang berarti 

diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah 

sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat. Secara terminologi tradisi mengandung suatu 

pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini.
7
 

Sedang pengertian dari kata Pa‟rappo adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat Pulau Karanrang sebagai bentuk sedekah laut yang 

dimana para nelayan meletakkan sajian lalu diambil kembali untuk sebagai simbol 

pemberian kepada makhluk yang ditugaskan Allah untuk menjaga lautan. 

D. Kajian Pustaka 

                                                             

5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: 

PT.Gramedia 2008)  h.1470. 

6
 Nasaruddin Razak, Dinul Islam ( Bandung ; PT. Al-Ma‟arif, 1973 ), h.110. 

7
Moh.Amin, “ Nilai-nilai islam dalam Tradisi Tutus di Desa Ragang, Kecamatan Waru, 

Kabupaten Pamekasan, Madura” , Skripsi  ( Surabaya : Fak. Adab dan Humaniora UIN Sunan 

Ampel, t.th ), h.19. http: // diglib.unisby.ac.id/370/ ( Diakses 3 Oktober 2019 ). 
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Dalam setiap karya penelitian pasti membutuhkan kajian pustaka untuk 

menunjang teori-teori maupun pendekatan-pendekatan yang digunakan,dan telah 

dilakukan oleh seorang peneliti. Setidaknya ada beberapa referensi utama yang 

menjadi sumber informasi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, yaitu 

sebagai berikut: 

Pertama, buku yang berjudul Agama Nelayan Pergumulan Islam dengan Budaya 

Lokal yang ditulis oleh Arifuddin Ismail, cetakan I pada Juni 2012 yang 

diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yokyakarta. Buku ini awalnya dari disertasi yang 

ditulisnya untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor ( S3 ) By Research 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta. Buku ini berisi tentang 

bagaimana Islam dan budaya Lokal itu saling berdialog, bergumul,berkualitas 

hingga melahirkan ritualitas dan religiusitas Islam yang khas pada nelayan 

Mandar. Salah satunya adalah bahwa tujuan kerja di laut dalam penghayatan 

religius nelayan Mandar ialah memperoleh rezeki yang berkah dan dalam rangka 

mendapatkannya orang yang bersangkutan harus mappaccingi alawe 

( membersihkan diri ) dari tindakan yang tidak jujur.    

Kedua, Skripsi yang berjudul “ Implementasi Tradisi Sedekah Bumi”  ( Studi 

Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten 

Bojonegoro ) yang ditulis oleh IsceVeralidiana pada tahu 2010 di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini banyak membahas 

tentang kebiasaan atau tradisi dalam memberikan Sedekah terhadap Bumi, 

sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Sedekah kepada Lautan. 

Ketiga, artikel yang berjudul „Wasilah Ibadah Agung yang Banyak 

Terselewengkan‟. Penelitian ini, keduanya mengkaji tentang wasilah  tetapi dalam 

penelitian ini akan dikaji bagaimana implementasi wasilah dalam QS. Al-
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Maidah/5: 35 dengan implementasi wasilah yang dipraktekkan dalam tradisi 

Pa‟rappo.   

Keempat, Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang yang 

disusun oleh S Widiati dengan judul “Tradisi Sedekah Laut di Wonokerto 

Kabupaten Pekalongan dalam Kajian Bentuk dan Fungsi” Seiring 

perkembangan perubahan karena pengaruh perubahan sosial budaya 

masyarakat”. Penelitiannya membahas tentang perubahan bentuk sedekah laut, 

perubahan fungsi sedekah laut serta peranan sedekah laut dalam pendidikan bagi 

masyarakat. Adapun di dalamnya terdapat fungsi perubahan fungsi pendidikan, 

fungsi ekonomi dan fungsi budaya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hakikat wasi@lah dalam QS. Al-Ma>‟idah/5:35 dan dalam 

tradisi Pa‟rappo‟ . 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wasi@lah yang dipratekkan dalam tradisi 

Pa‟rappo di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 

c. Untuk mengetahui dampak tradisi Pa‟rappo terhadap masyarakat Pulau 

Karanrang  Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

2. Kegunaan 

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

sebagai berikut: 

a. Diharapkan agar hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan informasi 

mengenai hakikat dan bentuk-bentuk wasi@lah yang dipratekkan dalam tradisi 
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„Pa‟rappo‟, dan dampak tradisi tersebut di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu 

Kabupaten Pangkep. 

b. Diharapkan agar hasil penelitian skripsi ini dapat menambah khazanah 

keilmuan baik bagi peneliti itu sendiri maupun bagi pembaca, dalam 

pemahaman tentang tradisi „Pa‟rappo‟ di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu 

Kabupaten Pangkjene dan Kepulauan.  
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BAB  II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi  

1. Pengertian Tradisi 

 Tradisi dalam bahasa latin yaitu “tradition” yang berarti diteruskan atau 

kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana ialah sesuatu yang telah dilakukan 

sejak lama yang menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.
8
 

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk 

pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan 

demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan 

sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan konstribusi zaman kini dalam 

berbagai tingkatan.
9
 

Adapun hal yang paling mendasar dari tradisi itu sendiri yaitu adanya informasi 

yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa 

adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat 

istiadat atau kebiasaan yang turun tumurung yang masi di jalaankan di 

masyarakat.
10

 

Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah 

ada merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah 

tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada 

alternatif yang lain. Adapun sumber tradisi pada ummat ini, bisa disebabkan 

                                                             

8
 Keontjaraningrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia  ( Yokyakarta : Jambatan, 1954 ), h. 103. 

              
9
Moh. Nur Hakim “Islam Tradisioanal dan Reformasi Pragmatisme‟‟ Agama dalam  

Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003). h 29. 

10
Isce Veralidiana, Implementasi Tradisi “Sedekah Bumi” (Studi Fenomenologis di Kelurahan 

Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro), Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Maulan Malik Ibrahim Malang, 2010, h.24. 
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karena sebuah Urf  yang berarti kebiasaan yang muncul ditengah-tengah 

masyarakat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya, ataukah kebisaan 

tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model 

kehidupan.
11

  

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Tradisi merupakan roh dari sebuah 

kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan 

langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa 

harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi 

dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. 

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat 

efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terupdate  mengikuti perjalanan 

perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam 

menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah 

akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi 

sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan 

kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat 

sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial, yang selanjutnya akan 

mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistim pewarisan dan cara transformasi 

budaya. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok lainnya. Bahasa Tradisi ini 

tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, khususnya islam, sebagaimana 

tradisi ini di kenal dengan sebutan „Urf  dalam Islam.
12

 

Kata Al-„urf  dalam bahasa Indonesia sering disamakan maknanya dengan adat 

kebiasaan. Namun, para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar. 

                                                             

11
Syaikh Mahmud Syaltut, Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib 

dan Bid‟ah), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121. 

12
Syaikh Mahmud Syaltut, Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib 

dan Bid‟ah), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121. 
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Adapun penjelasan ringkasnya yaitu kata AI-Urf  atau „Urf  adalah sesuatu yang 

diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.
13

 Dari keterangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah sebuah 

adat kebiasaan  dan Al-urf  itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan 

hukum syar‟i apabila tidak terdapat nash syar‟i atau lafaz sharih (tegas) yang 

bertentangan dengannya.
14

  

Dalam kajian ushul fiqh, urf  adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat 

dipatuhi dalam kehidupan mereka sehinga mereka merasa tentram. Kebiasaan 

yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang 

bersifat khusus maupun yang bersifat umum, dalam konteks ini, istilah Al-urf 

sama dan semakna dengan istilah al-adah (adat kebiasaan).
15

 

Sebagaimana yang diketahui bahwa konsep Islam sebagai agama wahyu yang 

mempunyai doktrin- doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak 

melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal 

(hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al- 

Qur‟an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. S. 

Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan 

konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam 

dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus 

                                                             

13
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara 

Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93. 

14
Isce Veralidiana, Implementasi Tradisi “Sedekah Bumi” (Studi Fenomenologis di Kelurahan 

Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro), Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Maulan Malik Ibrahim Malang, 2010, h.32. 

15
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara 

Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93. 
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dijalankan  oleh Nabi Muhammad saw.
16

 Kebijakan-kebijakan beliau yang 

berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan 

kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. Sehingga 

sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah 

satu metode Ushl Fiqh untuk meng-Istimbath setiap permasalahan dalam 

kehidupan ini.
17

 

Adapun kata lain dari tradisi yaitu al-„Urf dalam bahasa ushul fiqhi, maka bentuk 

kata yang selanjutnya adalah al-A>dah. Secara bahasa Al-adatu  terambil dari kata 

al-audu  dan al-muaawadatu yang berarti pengulangan, Oleh karena itu, secara 

bahasa al-adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan 

berulang-ulang sehingga mudah  untuk  dilakukan  karena  sudah  menjadi  

kebiasaan.  Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan 

sebagai sebuah al-adah adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara 

berurutan.
18

Jadi dapat dipahami bahwa tradisi atau al-urf adalah kebiasaan 

masyarakat yang sering dilakukan berulang-ulang baik berbentuk secara lisan 

maupun secara perilaku yang mempunyai dapampak positif secara langsung bagi 

masyarakat yang melakukannya. 

2. Tujuan dan Manfaat Tradisi 

a. Tujuan Tradisi 

Tujuan adanya tradisi dalam masyarakat yaitu agar hidup manusia kaya akan 

budaya dan nilai bersejarah serta agar kehidupan menjadi harmonis. Semua itu 

                                                             

16
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara 

Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93. 

17
Isce Veralidiana, Implementasi Tradisi “Sedekah Bumi” (Studi Fenomenologis di Kelurahan 

Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro), Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Maulan Malik Ibrahim Malang, 2010, h.31. 

18
Amir  Syarifudin,  Ushul  Fiqh  Metode  mengkaji  dan  memahami  Hukum  Islam  secara  

Komprehensif,(Jakarta:Zikrul Haki,2004),93. 
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akan terwujud jika manusia saling menghargai, menghormati dan menjalankan 

tradisi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada.
19

 

b. Manfaat Tradisi 

Tradisi memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat diantaranya, Mewujudkan 

keteraturan hidup dalam masyarakat artinya masyarakat yang melaksanakan 

kebiasaan dalam melaksanakan tradisi akan mempeoleh keteraturan hidup karena 

masyarakat tersebut memenuhi kewajiban dalam tradisinya yang akan terhindar 

dari konsekuensi atau bahaya apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban yang 

telah menjadi kepercayaan nenek moyangnya.
20

 

Masyarakat mempercayai bahwa melaksanakan tradisi Pa‟rappo adalah salahsatu 

bentuk rasa syukur atas apa yang telah didapatkan dari hasil melaut dan akan 

memperoleh rezki yang banyak, karena dengan melaksanakannya masyarakat 

merasa yakin terhindar dari kesialan atau hal-hal buruk yang dapat menimpa 

hidupnya.  

 

3. Macam-Macam Tradisi di Sul-Sel 

a. Tradisi Mappasoro‟ 

Tradisi Mappasoro‟ sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Mandar. Dalam 

proses pelaksanaannya hampir keseluruhannya memiliki muatan nilai-nilai yang 

berlaku pada masyarakat Mandar itu sendiri khususnya di desa Pambusuang. 

Tradisi Mappasoro‟ dilakukan pada saat terdapat anggota keluarga yang sakit dan 

                                                             

19
https://www.pelajaran.co.id/2017/08/pengertian-tradisi-tujuan-fungsi-macam-macam-contoh-

dan-penyebab-perubahan-tradisi.html ( Diakses 14 November 2019 ). 

20
Sumber: Yuliana Malik, http://yhulianayuli.blogspot.com/2014/06/tradisi-mappano-pano-

masyaakat-bugis.html,(Diakses 4 Desember 2019 ). 
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tidak kunjung sembuh, maka pihak keluarga melakukan beberapa rangkaian ritual 

sebagai bentuk usaha pengobatan untuk kesembuhan keluarga yang sakit.
21

  

b. Tradisi Mappano-Pano. 

 Tradisi mappano-pano adalah kebiasaan atau kepercayaan masyarakat 

bugis yang dilaksanakan secara turun temurun untuk menghormati atau  

mengenang roh nenek moyang yang apabila tidak dilaksanakan akan 

mendapatkan  mala petaka dengan cara memberikan sesaji kepada makhluk gaib 

yang dipercaya dapat memberikan ketenangan kepada anak cucunya. 

 Dimana masyarakat menyiapkan sesaji yang akan disuguhkan yang 

terdiri dari,  sokko patanrupa, tello( telur), ota (daun sirih), jenis sokko patanrupa 

yaitu sokko bolong, sokko pute, sokko onnyi, sokko cella, , sokko patanrupa 

semuanya mempunyai makna tersendiri dalam kandungan warnanya yaitu, Sokko 

bolong (nasi ketan hitam) yang mempunyai makna sebagai tanah.     Sokko pute 

(nasi ketan putih), yang mempunyai makna sebagai air. Sokko cella (nasi ketan 

merah), yang mempunyai makna sebagai Api.   Sokko onnyi (nasi ketan kuning) 

mempunyai makna sebagai angin. Sokko ini kemudian diapitkan, sokko bolong 

berimpit dengan sokko pute, serta sokko cella berimpit dengan kuning, kemudian 

diatas sokko yang berimpitan diletakkan tello (telur). 

Setelah tahap persiapan masyarakat kemudian memanggil dukun   yang lazim 

disebut sanro pada masyarakat Bugis untuk memberikan mantra pada makanan 

tersebut atau dalam masyarakat bugis sering disebut baca doang, sanro ini akan 

meminta izin lebih dahulu kepada penguasa atau makhluk gaib atas tujuannya 

yang ingin memberikan sesaji sebagai rasa penghormatan dan penghargaan agar 

dalam pelaksanaan tradisi ini tidak berjalan sia-sia. Setelah itu masyarakat 

                                                             

21
Syamsu Duha, Konsep Al-Wasi@Lah Dalam Qs al-Ma@Idah/5: 35 (Analisis terhadap Tradisi 

Mappasoro‟ pada Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, 

Sulawesi Barat),skripsi,Universitas Islan Negeri Alauddin Makassar,2018,75. 

  

    15 

 



 
 

kemudian membawa suguhannya ke sungai atau perairan yang ia percaya terdapat 

penguasa atau makhluk gaib dengan membuatkan sebuah wadah  lopi bura‟  biasa 

juga lawasoji, kemudian menaruh makanan tersebut dan mengalirkannya.
22

 

c. Tradisi Pa‟rappo 

Tradisi Pa‟rappo ini, merupakan salah satu bentuk ritual masyarakat Pulau 

Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulaua, yang di mana penulis  akan meneliti tentang  tradisi 

ini, yaitu tradisi yang dilakukan pada saat nelayan ingin memulai kembali berlayar 

setelah beristirahat dari melaut selama beberapa pekan. Dimana  nelayan 

menyiapkan sajian kemudian diantar kerumah guru pa‟baca untuk didoakan dan 

diberkahi ( barakkaki ) setelah itu sajian disimpan dirmuah guru pa‟baca  atau 

diantar pulang kermuah yang melakukan tradisi untuk dibawa ketempat tjuan 

melaut, tradisi tersebut adalah salah satu tradisi sedekah laut yang merupakan 

bentuk penghormatan  kepada makhul yang berada di laut dan mengharapkan 

memperoleh  keselamatan serta dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat 

membahayakan dirinya. 

4. Orientasi Nilai Pada Sebuah Tradisi 

Kluckhohn   mengemukakan   bahwa   nilai   budaya 

merupakan  sebuah  konsep  beruanglingkup  luas  yang  hidup  dalam  alam  fikir

an sebahagian besar warga suatu masyarakat, mengenai apa yang paling berharga 

dalam hidup. Rangkaian konsep itu satu sama lain saling berkaitan dan merupakan 

sebuah sistem nilai – nilai budaya atau tradisi. 

Secara  fungsional  sistem  nilai  ini  mendorong  individu  untuk  berperilaku 

seperti  apa  yang  ditentukan.  Mereka  percaya,  bahwa  hanya  dengan  berperila

ku seperti itu mereka akan berhasil. Sistem nilai itu menjadi pedoman yang 

                                                             

22
Sumber: Yuliana Malik, http://yhulianayuli.blogspot.com/2014/06/tradisi-mappano-pano-

masyaakat-bugis.html,(Diakses 4 Desember 2019 ) 
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melekat erat secara emosional pada diri seseorang atau sekumpulan orang, malah 

merupakan tujuan hidup yang diperjuangkan. Oleh karena itu, merubah sistem 

nilai manusia tidaklah mudah, dibutuhkan waktu. Sebab, nilai – nilai tersebut 

merupakan  wujud  ideal  dari  lingkungan  sosialnya.  Dapat  pula  dikatakan  bah

wa 

sistem   nilai   budaya   suatu   masyarakat   merupakan   wujud   konsepsional   da

ri kebudayaan atau tradisi  mereka, yang seolah – olah berada diluar dan di atas 

para individu warga masyarakat itu.23 

Ada lima masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan atau tradisi 

yang dapat ditemukan secara universal. Menurut Kluckhohn kelima masalah 

pokok tersebut adalah:  

1. Masalah hakekat hidup. 

a. Hidup itu buruk 

b. Hidup itu baik 

c. Hidup bisa buruk bisa baik, tetapi manusia tetap harus bisa berikhtiar agar 

hidup bisa menjadi lebih baik. 

d. Hidup adalah pasrah kepada nasib yang telah ditentukan. 

Hidup itu bisa baik bisa buruk, tergantung bagaimana kita menyikapi kehidup itu 

sendiri, nasib memang sudah ditentukan oleh Allah swt, tapi bukan kah ada nasib 

yang bisa kita ubah dengan cara berikhtiar. Saya yakin kalau kita berusaha dan 

bersungguh-sungguh maka nasib kita bisa berubah menjadi lebih baik. 

2. Hakekat kerja atau karya manusia. 

a. Karya itu untuk menafkahi hidup. 

Ada beberapa yang menganggap kerja adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk 

bertahan dalam kehidupan (survival). Bekerja merupakan salah satu cara untuk 
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 http:// wiwideew.blogspot.co.id/2017/03/orientasi-nilai-budaya.html ( Diakses 1 Januari 2020 ). 
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menafkahi hidup. Meskipun sebenarnya rezeki kita sudah diatur oleh Allah swt, 

tapi kalau kita hanya diam diri tidak bekerja, rezeki itu tidak akan datang kepada 

kita. Dengan bekerja juga selain mendapat rezeki, bonusnya kita juga dapat 

kehormatan jika ditempat kerja kita sudah mendapat jabatan yang disegani. Jadi 

kesimpulanya, kerja atau karya itu untuk menafkahi hidup, kehormatan hanya 

sebagai bonus. Karena kehormatan selalu tidak dapat menolong kita dalam 

bertahan hidup. 

b. Karya itu untuk kehormatan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa bekerja itu untuk mendapatkan pangkat, 

jabatan, bahkan ada yang berpikir bekerja untuk meninggikan prestasi. Bukan 

harta yang dicari, namun status sosial yang dimiliki setiap individu. 

 

3.  Hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. 

a. Berorientasi hanya kepada masa kini. 

Apa yang dilakukannya hanya untuk hari ini dan esok. Tetapi orientasi ini bagus 

karena seseorang yang berorientasi kepada masa kini pasti akan bekerja 

semaksimal mungkin untuk hari-harinya. 

b. Orientasi masa lalu. 

Masa lalu memang bagus untuk diorientasikan untuk menjadi sebuah evolusi diri 

mengenai apa yang sepatutnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. 

c. Orientasi masa depan. 

Manusia yang futuristik pasti lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya, 

pikirannya terbentang jauh ke depan dan mempunyai pemikiran yang lebih 

matang mengenai langkah-langkah yang harus dilakukannya. 

4. Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar.  

a. Manusia tunduk keapada alam yang dahsyat. 
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Masalah ini menyangkut kepercayaan bahwa alam itu dahsyat dan mengenai 

kehidupan manusia. 

b. Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam. 

Ada kebudayaan ingin mencari harmoni dan keselarasan dengan alam. 

c. Manusia berusaha menguasai alam. 

Ada juga yang menganggap alam sebagai anugerah Allah swt, untuk dikuasai 

manusia. 

5. Hakekat dari hubungan manusia dengan manusia sesamanya. 

a. Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan kepada sesamanya. 

Manusia itu makhluk sosial, sebagai makhluk sosial memang sudah menjadi suatu 

kodratnya untuk hidup berdampingan (interaksi) bersama orang lain atau 

masyarakat karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain 

b. Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh yang mempunyai 

otoriter untuk memerintah dan memimpin.  

Dalam kehidupan organisasi pasti terdapat rasa ketergantungan terhadap tokoh-

tokoh yang memimpin organisasi tersebut. Karena dalam kehidupan organisasi itu 

pasti kita dipimpin oleh seorang pemimpin, tugas seorang pemimpin adalah 

mengatur dan memerintah supaya organisasi tersebut berjalan dengan sehat. Apa 

jadinya apabila disuatu organisasi tidak ada seorang pemimpin? Pasti organisasi 

itu tidak akan berjalan lancar.24 

F. Kajian tentang QS. Al-Ma>’idah/05:35 

1. Ayat dan Terjemah QS. Al-Ma>‟idah/05:35 

  ْ ْْ ْْ   ْ ْ  ْ  ْْ  ْ

  ْ  ْْْْْ

                                                             

24
Sigit Dwi Kusrahmadi, Hubungan Orentasi Nilai Budaya Dan Pendidikan Yang Diperoleh 

Dengan Jiwa Wirausaha Bagi Penduduk Desa Tertinggal DI Daerah Istimewah Yokyakarta: 

Jurnal 
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Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah  wasi@lah 
(jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-
Nya agar kamu beruntung.

25
َ(QS.al-Ma>‟idah/05:35). 

 
 
 
 
 
 
 

2. Syarah Kosa Kata QS. Al-Ma>‟idah/05:35 

a. الزقُا 

Kata ittaqu> ( االزقُ  ) adalah bentuk fi‟il amr dari kata ّٔزقّْ-الزق . Huruf د pada 

kata ّالزق merupakan pengganti dari َ26
 yakni dari kata َّق yang artinya 

menjaga sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan dan menyakiti. Kata 

 yang berarti menjaga diri dari segala yang  رقُِ berasal dari kata الزقُا

membahayakan. Sedangkan para pakar berpendapat bahwa kata ini lebih tepat 

diterjemahkan dengan berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu. Kata 

taqwa> (ُِرق)َ  juga sinonim dengan kata khauf (خُف) dan khasyyah (خشٕخ) 

yang berarti takut. Kata ini memiliki pengertian yang hampir sama dengan kata 

taat. Secara agama, kata taqwa> mengandung pengertian menjaga diri dari segala 

perbuatan dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang Allah swt. dan 

melaksanakan segala yang diperintahkan-Nya.
27 

Kata ini di dalam al-Qur‟an disebut sebanyak 258 kali dalam berbagai bentuk dan 

dalam konteks yang bermacam-macam. Kata taqwa> yang dinyatakan dalam 

bentuk kata kerja lampau ditemukan sebanyak 27 kali, yaitu dalam bentuk ittaqa> 

                                                             

25
Kementrian Agama RI, al-Hadi (Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 113.  

26
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@,  al-Mufrada>t fi@ Gari@@b al-Qur‟a>n, h. 881.  

27
Hasan Zaini, “Taqwa> (تموى)” dalam Ensiklopedi al-Qur‟an, ed. M. Quraish Shihab, vol. 3, h. 

988.  
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 sebanyak 7 kali, antara lain dalam QS al-Baqarah/2: 189, dalam bentuk (ارقّ)

ittaqau ( اارقُ ) sebanyak 19 kali, seperti dalam QS al-Ma>idah/5: 93, dan dalam 

bentuk ittaqaitunna (ارقٕزه) hanya satu kali yaitu dalam QS al-Ah}za>b/33: 32. 

Dalam bentuk seperti di atas, pada umumnya memberi gambaran mengenai 

keadaan dan sifat-sifat serta ganjaran bagi orang-orang bertakwa.
28

 

Kata taqwa> yang diungkapkan dalam bentuk kata kerja yang menunjukkan 

waktu sekarang disebutkan sebanyak 54 kali. Dalam bentuk ini al-Qur‟an 

menggunakannya untuk: (1) menerangkan berbagai ganjaran, kemenangan, dan 

pahala yang diberikan kepada orang yang bertakwa, seperti dalam QS al-

T}ala>q/65: 5; (2) menerangkan keadaan atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh 

seseorang sehingga ia diharapkan dapat mencapai tingkat takwa, seperti dalam QS 

al-Baqarah/2: 183; dan (3) menerangkan ancaman dan peringatan bagi orang-

orang yang tidak bertakwa, seperti dalam QS al-Mukminu>n/23: 32.
29

 

Kata taqwa> yang dinyatakan dalam bentuk perintah disebutkan sebanyak 86 

kali, 78 kali di antaranya mengenai perintah untuk bertakwa yang ditujukan 

kepada manusia secara umum. Dari 86 ayat yang menyatakan perintah bertakwa 

pada umumnya (82 kali) objeknya adalah Allah dan hanya 4 kali yang objeknya 

bukan Allah melainkan neraka, hari kemudian, dan siksaan. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang berbicara mengenai takwa dalam al-

Qur‟an pada dasarnya yang dimaksudkan adalah ketakwaan kepada Allah swt. 

perintah itu pada dasarnya menunjukkan bahwa orang-orang yang akan terhindar 

                                                             

28
Hasan Zaini, “Taqwa> (تموى)” dalam Ensiklopedi al-Qur‟an, ed. M. Quraish Shihab, vol. 3, h. 

988.   

29
Hasan Zaini, “Taqwa> (تموى)” dalam Ensiklopedi al-Qur‟an, ed. M. Quraish Shihab, vol. 3, h. 

988.   

  

    21 

 



 
 

dari api neraka dan siksaan hari kemudian nanti adalah orang-orang yang 

bertakwa kepada Allah swt.
30

 

Kata taqwa> yang dinyatakan dalam bentuk mas}dar ditemukan sebanyak 19 

kali. Diungkapkan dalam bentuk tuqa>h (رقبح) sebanyak 2 kali dan dalam bentuk 

taqwa> (ُِرق) sebanyak 17 kali. Dalam bentuk ini, kata taqwa> pada umumnya 

digunakan al-Qur‟an untuk menggambarkan bahwa suatu pekerjaan yang 

dilakukan harus didasarkan atas ketakwaan kepada Allah swt., seperti dalam QS 

al-H}ajj/22: 37 dan menggambarkan bahwa takwa merupakan modal utama dan 

terbaik untuk menuju kehidupan akhirat.
31

 

b. ًَٕاثزغُاْال   

Ibtagu> (اثزغُا) adalah bentuk fi‟il amr dari ibtaga> (ّاثزغ) yang berasal dari 

akar kata ba>, ga>, dan huruf mu‟tal. Menurut Ibn Fa>ris, kata yang tersusun dari 

huruf-huruf tersebut mengandung dua makna, yaitu „mencari sesuatu‟ dan „sejenis 

kejahatan‟.
32

 Kata ibtagu> (اثزغُا) beserta derivasinya disebutkan sebanyak 96 

kali di dalam al-Qur‟an. Untuk kata ibtagu> (اثزغُا) sendiri disebutkan sebanyak 

tiga kali, yakni dalam QS al-Ma>idah/5: 35, QS al-Taubah/9: 48, dan QS al-

Isra>‟/17: 42.
33

 

 Al-Ra>zi@ yang dikutip oleh Ahmad Kosasih, membedakan kata baga> menurut 

preposisi yang mengiringinya. Ketika kata baga> dihubungkan dengan „alaihi 

 maka maknanya menunjukkan sesuatu yang negatif (buruk), yakni segala (ػلًٕ)

                                                             

30
Hasan Zaini, “Taqwa> (تموى)” dalam Ensiklopedia al-Qur‟an, ed. M. Quraish Shihab, vol. 3, h. 

989.  

31
Hasan Zaini, “Taqwa> (تموى)” dalam Ensiklopedia al-Qur‟an, ed. M. Quraish Shihab, vol. 3, h. 

989.   

32
Ibnu Fa>ris, Mu‟jam Maqa>yi@s al-Lugah, ed. „Abd al-Sala>m Muh}ammad Ha>ru>n, juz I 

(t.tp: Da>r al-Fikr, 1979), 271.   

33
Muh}ammad Fu>ad „Abd al-Ba>qi@, Mu‟jam al-Mufahras li al-Fa>z} al-Qur‟a>n, (Cet. I; 

Dimasyq: Da>r al-Basya>ir, 2012), h. 176-179.  
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yang ektrim. Sedangkan jika kata itu dihubungkan dengan lahu> (ًل) maka ia 

bermakna sesuatu yang positif (baik) dengan makna t}alab (طلت= mencari). 

Demikian pula maknanya jika kata ini berubah bentuk menjadi ibtaga> (ّاثزغ) 

dan tabagga> (ّرجغ). Menurut Quraish Shihab yang dikutip Kosasih, 

penambahan huruf ta (د)َ  pada kata ibtiga>‟ (اثزغبء) mengandung makna 

„kesungguhan‟.
34

  

Makna kata baga> dan berbagai bentukannya secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu berlaku zalim dan mencari atau mengharap. Secara lahiriyah 

terlihat pertentangan di antara dua makna ini. Namun, keduanya juga dapat ditarik 

titik temu. Orang yang berbuat zalim sebenarnya sedang mencari atau 

menginginkan dengan tindakannya itu. Dengan kata lain, orang yang sedang 

mencari dan menginginkan sesuatu dapat saja melakukan berbagai macam cara 

dan upaya, termasuk di antaranya melakukan tindakan-tindakan yang negatif dan 

destruktif.
35

   

c. الُسٕلخ 

Kata wasi@lah (َسٕلخ) adalah bentuk mas}dar dari fi‟il ma>d}i@ (kata kerja 

lampau) dari wasala (َسل) yang memiliki kemiripan makna dengan kata 

was}i@lah (َصٕلخ).ْKeduanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang menyambung 

dan mengantarkan sesuatu dengan yang lain. Menurut al-Ragib al-As}faha>ni@, 

kata wasi@lah (َسٕلخ) lebih spesifik pengertiannya dibandingkan was}i@lah 

36(َصٕلخ)
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karena wasi@lah (َسٕلخ) adalah upaya menyambung yang didasari oleh 

keinginan yang kuat.
37

 

Kata yang berasal dari akar kata wa>w, si@n, dan la>m ini dalam al-Qur‟an 

hanya terdapat dalam bentuk mas}dar-nya wasi@lah (َسٕلخ) yang disebutkan 

sebanyak dua kali
38

 yaitu di dalam QS al-Ma>idah/5: 35 dan QS al-Isra>‟/17: 57. 

Dalam Mu‟jam Alfa>z} al-Qur‟a>n, Amin al-Khuli sebagaimana yang dikutip 

Irfan Mas‟ud mengatakan al-wasi@lah ilalla>h (ْالْٓالله  adalah suatu (الُسٕلخ

cara/jalan yang menyambungkan/mengantarkan kepada pahala dan kedekatan diri 

kepada Allah swt. yang tentu dengan cara dan ketentuan yang dibenarkan oleh 

agama.
39

 

d. جبٌذَا 

Kata ٌذَاجب  merupakan bentuk fi‟i@l amr  dari kata جبٌذ. Kata ini dalam 

berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 41 kali di dalam al-Qur‟an. Untuk 

kata جبٌذَا sendiri terulang sebanyak lima kali yang tersebar dalam tiga surah, 

yaitu QS al-Ma>idah/5: 35 dan 4, QS al-Taubah/9: 41 dan 86, QS al-H}ajj/22: 

78.
40

 Kata ini berasal dari kata juhd (جٍذ)َ  dan jahd (ذ  ٍ  ,berarti kekuatan (جَ

kemampuan, kesulitan, kesukaran
41

, dan kelelahan. Ada yang berpendapat bahwa 

kata ٍز  الُاسغ artinya adalah (dengan jim yang berharakat d}ammah) الج 

(mampu). Sedangkan jika الجٍَذ (huruf jim-nya berharakat fath}ah}) artinya 
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adalah kesukaran.
42

 Dari pengertian itu dipahami bahwa jihad membutuhkan 

kekuatan, baik tenaga, pikiran, maupun harta. Pada sisi lain, dipahami bahwa 

jihad pada umumnya mengandung risiko kesulitan dan kelelahan di dalam 

pelaksanaannya.
43

  

Kata jihad dalam terminologi Islam diartikan sebagai perjuangan secara sungguh-

sungguh mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan, khususnya di dalam melawan musuh atau di dalam 

mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran. Meskipun begitu, istilah 

jihad yang dijumpai dalam al-Qur‟an tidak semuanya berarti berjuang di jalan 

Allah karena ada juga ayat yang menggunakan kata jihad untuk pengertian 

berjuang dan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan walaupun 

tujuan yang dimaksud belum tentu benar, misalnya dalam QS al-„Ankabu>t/29: 8 

dan Luqma>n/31: 15. Kedua ayat tersebut berbicara dalam konteks hubungan 

antara anak yang beriman dan orang tuanya yang kafir.
44

  

Kata jihad yang mengandung pengertian „berjuang di jalan Allah‟ ditemukan pada 

33 ayat. Dalam ke-33 ayat tersebut, memberikan indikasi bahwa jihad 

mengandung pengertian yang luas, yakni perjuangan secara total meliputi seluruh 

aspek kehidupan, termasuk di dalamnya perang fisik terhadap para pembangkang 

dan musuh. Selain berkonotasi perang fisik, kata jihad juga dapat berkonotasi 
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mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai rida Allah, 

khususnya pada ayat-ayat Makkiyah seperti QS al-„Ankabu>t/29: 6 dan 69.
45

  

e. سجٕل 

Kata sabi@l terambil dari akar kata yang terdiri atas tiga huruf, yaitu si@n-ba>-

la>m. Menurut Ibn Fa>ris, akar kata tersebut berkisar pada dua makna pokok, 

yaitu „terlepasnya sesuatu dari atas ke bawah‟ dan terbentangnya sesuatu‟.
46

 

Jalanan disebut sabi@l karena ia terbentang panjang dan dari sini kemudian 

berkembang. Semua hal yang membuat sampai kepada suatu tujuan dapat disebut 

sabi@l, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, termasuk di dalamnya makna 

„bekal‟. Makna ini lalu berkembang lagi kepada makna lain seperti „beban‟, 

„dosa‟, dan sebagainya.
47
 

Bentuk mufrad sabi@l di dalam al-Qur‟an terulang sebanyak 166 kali sedangkan 

bentuk jamaknya, subul terulang sebanyak 10 kali sehingga semuanya berjumlah 

176 kali. Penggunaan kata tersebut menunjukkan kepada beberapa arti, sebagai 

berikut: 

1) Menunjuk pada makna „jalan‟ dalam arti yang abstrak atau menunjuk pada 

makna keyakinan dan pola hidup manusia. Penggunaan inilah yang paling 

banyak ditemukan di dalam al-Qur‟an. Penggunaan tersebut ada yang 

khusus menunjuk pada keyakinan dan pola hidup yang sesuai dengan 

tuntunan Allah swt. yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Ada yang 

dirangkaian dengan kata Allah (سجٕلْالله) yang terdapat pada 65 tempat, 
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atau dirangkaikan dengan d}ami@r yang kembali kepada Allah seperti  

 jalan Saya. Kata sabi@l sering kali dirangkaikan pula dengan kata =سجٕلٓ

lain seperti 48.سجٕلْالششذ ,سجٕلْالمؤمىٕه
 

Kata سجٕل yang khusus menunjuk pada keyakinan dan pola hidup yang tidak 

sesuai dengan tuntunan Allah, ungkapan yang digunakan adalah الطغُدَسجٕل = 

jalan Tagu@t, dan lain-lain. 

2) Menunjuk pada orang yang melakukan perjalanan bukan untuk kemaksiatan 

ibn al-Sabi@l (اثهْالسجٕل).49
  

3) Identik dengan makna syarat seperti kewajiban melakukan haji bagi orang 

yang mampu yang diungkapkan dengan man Istat}a>‟a ilaihi sabi@la> 

( ْإلًٕ ْاسزطبع سجٕلا(ْمه = orang yang mampu melaksanakannya 

sebagaimana terlihat dalam QS A@li Imra>n/3: 97.
50

 

4) Menunjukkan makna beban atau dosa, seperti dalam QS al-Syu@ra>/42: 

41-42 bahwa orang yang membela diri dari suatu penganiayaan tidak ada 

dosa baginya.
51

 

3. Munasabah Ayat QS. Al-Ma>‟idah/05:35 

Ayat sebelumnya menjelaskan kegigihan orang-orang Yahudi dalam melakukan 

kesewenang-wenangan berbuat maksiat kepada Allah.
52

 Ayat sebelumnya juga 

menjelaskan gugurnya sanksi hukum atas perilaku kejahatan bila mereka 
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bertaubat sebelum ditangkap dan menutup ayat itu dengan menyebut sifat 

pengampunan dan kasih sayang Allah swt. (انْاللهْغفُسْالشحٕم)َmaka melalui ayat 

ini Allah mengajak semua pihak yang beriman, bahkan boleh jadi termasuk pula 

khususnya para pelaku kejahatan yang dibicarakan ayat yang lalu agar bertakwa 

dan mencari jalan mendekatkan diri kepada-Nya.
53

 Al-Ra>zi@ menjelaskan, 

“Jadilah kamu orang-orang muslim yang berbeda dengan orang-orang kafir 

dengan menjaga diri dari kemaksiatan dan meminta kepada Allah melalui 

perantara dengan perantara perbuatan-perbuatan taat kepada Allah.”
54

 

Kata wasi@lah juga disebutkan dalam QS al-Isra>‟/17: 57. Jika pada QS al-

Ma>idah/5: 35 didapati perintah untuk mencari wasi@lah maka dalam QS al-

Isra>‟/17: 57 dijelaskan bahwa orang-orang yang mereka seru yaitu tokoh-tokoh 

yang disembah dan dipertuhankan oleh manusia, seperti Isa as. yang 

dipertuhankan oleh umat Kristiani, „Uzair oleh orang Yahudi, bahwa mereka yang 

disembah dan diseru itu sebenarnya hamba-hamba Allah yang mencari wasi@lah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.
55

   

 

 

4. Tafsiran dan Kandungan Ayat tentang kata Wasi@lah  pada QS. Al-

Ma>‟idah/5:35. 

a. Tafsiran Ayat 
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Ayat di atas mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. Dalam tafsir al-Mishbah dikatakan bahwa iman yang dimaksudkan 

di sini meliputi iman walau sekelumit iman. Setelah itu, diperintahkan pula untuk 

bersungguh-sungguh mencari jalan dan cara yang dibenarkan-Nya untuk 

mendekatkan diri kepada rida-Nya, serta perintah berjihad di jalan-Nya dengan 

mengerahkan segala kemampuan lahir dan batin untuk menegakkan nilai-nilai 

ajaran-Nya.
56

 

Menurut Ibn Abba>s sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab, kata wasi@lah 

mirip maknanya dengan kata was}i@lah, yakni sesuatu yang menyambung 

sesuatu dengan yang lain. Sufyan al-S|auri mengatakan dari T}alhah, dari At}a‟, 

dari Ibn „Abba>s maksud dari ََْسِٕلخ َُ ْال  ًِ  ٕ َ ْإلِ ا اث زغَُ  ََ  adalah kedekatan. Hal yang 

senada juga dikatakan oleh Muja>hid, Abu@ Wa>‟il al-H}a>san, Qatadah, 

„Abdulla>h bin Kas|i@r, al-Suddi, Ibn Za>id, dan beberapa ulama lainnya.
57

  

Kata wasi@lah adalah sesuatu yang menyambung dan mendekatkan sesuatu 

dengan yang lain, atas dasar keinginan yang kuat untuk mendekat. Banyak cara 

yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri kepada rida Allah. Namun,  

semuanya harus dibenarkan oleh-Nya. Hal demikian bermula dari rasa kebutuhan 

kepada-Nya.
58

 Qatadah berkata “ ًِْ  ٕ ْإلَِ ا ثُ  ْرقَشََّ  ْ ًِْْأَ ضِٕ ْٔ ش  ْثِمَب ال ؼمََلِ ََ ْ ًِ ثِطَبػَزِ ” 

artinya „Hendaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati-

Nya dan mengerjakan segala yang diridai-Nya‟. Ibn Za>id membaca QS al-

Isra>‟/17: 57 dengan “ لئَكَِْالَّزِٔهَْ  َ سِٕلخَأ َُ م ْال  ٍِ نَْإِلَّْسَث ِ ٔذَ ػ ُنَْٔجَ زغَُ  ” terjemahnya 

„Orang-orang yang kamu seru itu, mereka sendiri mencari jalan (wasi@lah) 
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kepada Rabb mereka.‟ Itulah yang dikemukakan oleh para imam yang di 

dalamnya tidak terdapat perbedaan pendapat di antara ahli tafsir.
59

 

Penyebutan kata ittakulla>h (الزقُاْالله) terlebih dahulu dari kata wabtagu> ilaih 

al-wasi@lah (ََْسِٕلخ َُ ْال  ًِ  ٕ َ ْإلِ ا اث زغَُ  ََ ) pada ayat di atas dimaksudkan karena kata 

ittakulla>h sendiri mengandung makna meninggalkan sedangkan wabtagu> 

ila>ih al-wasi@lah mengandung makna melakukan kebaikan. Maksudnya ialah 

perbuatan baik tidak akan terwujud sebelum perbuatan buruk ditinggalkan atau 

meninggalkan perbuatan buruk lebih duluan adanya daripada melakukan sesuatu 

yang baik.
60

  

Wasi@lah secara bahasa adalah sesuatu yang dengannya digunakan untuk sampai 

atau mendekatkan diri kepada Allah swt. Penggunaan wasi@lah untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dapat berupa perbuatan yang baik sebagaimana 

yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Penggunaan seruan ا ْآمَىُ  ْالَّزِٔهَ ب ٍَ  ٔبَأَُّٔ

menjadi isyarat bahwa dalam ber-wasi@lah harus didahului oleh keimanan yakni 

adanya pengetahuan tentang wasi@lah. Keimanan menjadi syarat seseorang 

melakukan wasi@lah.
61

    

Quraish Shihab mengatakan bahwa kata wasi@lah memiliki makna 

„menyambung‟. Jika seseorang mempunyai sesuatu untuk menyambung kepada 

sesuatu yang lain maka sesuatu itu disebut sebagai wasi@lah. ًِْ  ٕ اْإلَِ اث زغَُ  سِٕلخََََْْ َُ ال   

„carilah jalan‟ untuk mendekatkan diri kepada Allah sangat banyak caranya, 

sehingga para ulama membuatkan kesepakatan bahwa wasi@lah ada yang 

diperbolehkan dan ada wasi@lah yang tidak diperbolehkan. Wasi@lah yang 

diperbolehkan yang disepakati ulama adalah segala amal saleh yang baik. Amal 
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saleh apa saja yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.
62

 Berdasarkan 

uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa wasi@lah yang 

dimaksudkan di dalam QS. al-Ma>idah/5: 35 ini adalah jalan atau sarana yang 

dapat mendekatkan diri  kepada Allah swt. sesuai dengan syariat-syariat yang 

telah ditentukan oleh Allah swt. berupa amal saleh apa saja yang dapat 

mendekatkan diri kepada-Nya. 

b. Kandungan Ayat tentang Kata Wasi@lah  pada QS. Al-Ma>‟idah/5:35 

Kata Wasi@lah (َسٕلخ) adalah bentuk mas}dar  dari fi‟il ma>d}i@ (bentuk kata 

kerja lampau) wasala (َسل) yang hampir mirip maknanya kata was}ala (َصل) 

yang keduanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang menyambung dan 

mengantarkan sesuatu dengan yang lain. Menurut al-Ragib al-As}faha>ni@ 

dalam kitabnya yang berjudul Mufrada>t Gari@b al-Qur‟a>n, menjelaskan 

bahwa kata wasi@lah   lebih spesifik pengertiannya dibandingkan was}i@lah, 

karena wasi@lah adalah upaya menyambung yang didasari oleh keinginan yang 

kuat
63

. 

Wasi@lah secara bahasa berarti jalan atau sebab yang mendekatkan diri kepada 

Allah swt., atau yang lain. Sedangkan menurut istilah, wasi@lah berarti jalan atau 

sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., menurut syariat Allah swt., 

yaitu iman, amal saleh, dan ibadah.
64

 Ibn Kas|i@r menjelaskan bahwa kata al-

Wasi@l artinya orang yang berkeinginan (mencapai sesuatu). Sedang Al-

Wasi@lah sendiri berarti pendekatan, perantara, dan sesuatu yang dijadikan untuk 
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menyampaikan serta mendekatkan kepada sesuatu. Adapun bentuk jamaknya 

adalah wasa>‟il.
65

 

Wasi@lah juga berarti permintaan tolong kepada orang yang masih hidup untuk 

membaca do‟a dan memohon sesuatu kepada Allah swt. Hal ini pernah dilakukan 

para sahabat Rasulullah saw., mereka meminta Nabi saw., agar mendoakan 

mereka. Pernah pula Umar bin Khattab ketika mengerjakan salat istisqa‟ meminta 

paman Nabi saw., Abbas bin Abd al-Mut}a>lib agar membaca doa. Oleh sebab 

itu, meminta tolong kepada orang yang masih hidup untuk berdoa tidak dilarang 

agama.
66

  

Upaya mendekatkan diri kepada Allah swt., dengan menggunakan wasi@lah 

dalam literatur keislaman, terutama dalam disiplin ilmu tasawwuf, disebut dengan 

istilah tawassul (رُسل) yang memang berasal dari akar kata yang sama. 

Berkenaan dengan tawassul atau upaya mencari wasi@lah untuk mendekatkan 

diri kepada Allah swt., dimana, para ulama menyepakati kebolehan melakukannya 

karena secara jelas ditemukan perintah Allah dalam al-Qur‟an untuk 

melakukannya, sebagaimana yang dipahami dari dua ayat yang mengandung kata 

wasi@lah yaitu pada QS al-Ma>idah/5: 35 dan QS al-Isra>‟/17: 57 yang berbunyi 

sebagai berikut:  

  ْ ْْ ْْ   ْ ْ  ْ  ْْ  ْ

  ْ  ْْْْ 

Terjemahnya: 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah 

wasi@lah (jalan) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

(berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.”
67

 (QS.al-Ma>‟idah/05:35) 

 

  ْ ْْ   ْْ ْ  ْ  ْ   ْ  ْ

   ْ  ْ  ْْْْ ْ ْ ْْْْ 

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 takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang 

(harus) ditakuti.”
68

(QS.al-Isra>‟/17:57) 

 

Kendati demikian, para ulama berbeda pendapat tentang cara yang dapat ditempuh 

dan terkait dengan apa saja dan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai wasi@lah 

guna meraih rida-Nya dan memperoleh perkenan-Nya.
69

 

Menurut M. Quraish Shihab yang dikutip Irfan Mas‟ud, menjelaskan bahwa 

bertawassul atau menjadikan amal-amal saleh sebagai cara mendekatkan diri 

kepada Allah atau memperoleh perkenan-Nya adalah hal yang tidak 

diperselisihkan oleh ulama. Nabi saw., pun sebagaimana yang pernah dijelaskan 

oleh Bukhari dan Muslim tentang tiga orang yang sedang berteduh di dalam gua, 

lalu tiba-tiba ada batu yang jatuh menutupi mulut gua sehingga mereka tidak 

dapat keluar. Nabi saw. menguraikan bahwa masing-masing menyebutkan amal 

salehnya yang terbaik seraya memohon agar batu itu tersingkir dan Allah 

mengabulkan permohonan mereka.
70
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Jadi, wasi@lah dapat dipahami sebagai jalan atau sarana, pendekatan, perantara, 

dan sesuatu yang dijadikan untuk menyampaikan serta mendekatkan diri kepada 

Allah swt. menurut syariat Allah swt. adapun bentuk-bentuk wasi>lah sebagai 

berikut : 

Wasi@lah kauniya adalah tiap-tiap sebab alami atau kauni yang menyampaikan 

kepada yang dituju, menghantarkan kepada yang diinginkan dengan fitrahnya 

yang telah Allah tetapkan kepadanya. Wasi@lah ini berlaku kepada semua orang 

mukmin dan kafir, tanpa perbedaan. Contohnya, air adalah wasi@lah ( perantara ) 

unutk menghilangkan dahaga manusia, makan adalah wasi@lah untuk 

mengenyangkan, pakaian adalah wasi@lah untuk melindungi badan dari teriknya 

matahari, dan sebagainya.
71

 

Sedangkan wasi@lah syar‟iyah  adalah mendekatkan diri kepada Allah swt., 

dengan ber-wasi@lah dalam berdoa dengan cara atau jalan yang disyariatkan oleh 

Allah yang telah diterangkan di dalam kitab-Nya dan sunah Rasul-Nya. Wasi@lah 

semacam ini dapat dilakukan oleh orang-orang mukmin yang mengikuti perintah 

Allah swt., dan Rasul-Nya. Syarat untuk mengetahui mana yang benar dan 

diperbolehkan oleh agama hanya sederhana sekali yaitu adanya tuntunan dan 

contoh baik dalam al-Qur‟an maupun di dalam sunah Rasul-Nya dan tidak 

mungkin diketahui oleh manusia melainkan dengan jalan pemikiran.
72

  

Adapun bentuk-bentuk wasi@lah syar‟iyah adalah sebagai berikut : 

a. Wasi@lah dengan iman (asma-asma) Allah 
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Wasi@lah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat-Nya 

yang tinggi. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya yaitu sebagai berikut: 

ْ  ْ  ْ ْ ْ…ْْ    

 

Terjemahnya: 

“Dan Allah memiliki Asma>‟ al-H}usna> (nama-nama yang terbaik) maka 

bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma>‟ al-H}usna>  itu.
73

 (QS al-

A‟ra>f/7: 180) 

Al-Syaikh Abd al-Rah}ma>n al-Sa‟di rah}imahulla>h yang dikutip Sawaluddin 

Siregar menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, “Di antara kesempurnaan nama-

nama Allah yang baik tersebut adalah tidaklah Dia disebut melainkan dengan 

(wasi@lah) nama-nama-Nya dan seruan (doa) tersebut mencakup doa ibadah dan 

doa permintaan. Allah disebut di dalam setiap permintaan dengan nama yang 

sesuai dengan permintaan tersebut. Contohnya seseorang berdoa, “Ya Allah 

ampunilah aku dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Yang Maha 

Pengampun dan Maha Penyayang. Terimalah taubatku wahai Zat Yang Maha 

Memberi taubat, dan lain-lain.”
74

 

b. Wasi@lah dengan sifat-sifat Allah swt.  

Wasi@lah dengan sifat-sifat Allah swt. juga diamalkan di dalam doa Rasulullah 

saw. yang shahih sebagai berikut: 

ٍ مَّْ ٕ تَْ ثؼِِلمِكَْ الل ِٕىِٓ ػلّ ق ذ سَركَِْ ََْ ال غَ ذَْ مَب ال خَل قِْأحَ  ٕ شًا الحَٕبَحَْ ػَلِم   لٓ خَ

فَّىِٓ َُ رَ فبَح ْ إرَاَْكَبوذَِْ ََ َُ ٕ شًا ال  لٓ خَ

Artinya : 
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“Ya Allah dengan ilmu-Mu tentang yang gaib dan kekuasaan-Mu terhadap 

makhluk-Mu, hidupkanlah aku yang Engkau telah ketahui bahwa hidup itu lebih 

baik bagiku dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.”
75

 

Rasulullah bertawassul kepada Allah dengan wasi@@@@lah dua sifat-Nya yaitu 

„al-„Ilmu‟ dan „al-Qudrah‟. Allah menetapkan perkara ini di dalam firman-Nya 

dalam QS  A@li Imra>n/3: 193. Termasuk wasi@lah kepada Allah dengan sifat-

Nya seperti doa nabi Sulaiman as. yang disebutkan dalam QS al-Naml/27: 19 

sebagai berikut:   

  ْ  ْْْ ْ ْ  ْْ ْ  ْ ْ ْ ْ

 ْ ْْ ْ   ْ ْ   ْ  ْْ ْ

  ْْْْ 

Terjemahnya: 

“Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan 

semut itu. Dan dia berdoa, “Ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk tetap 

mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 

kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai dan 

masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang 

saleh.
76

( QS. al-Naml/27:19). 

c. Wasi@lah dengan Kalimat Tauhid   

Sebagaimana doa Nabi Yu>nus as. dalam QS al-Anbiya>‟/21: 87-88 sebagai    

berikut: 

  ْْ ْ ْ  ْْْْْ  ْ ْْ ْْْْ

ْْ  ْ ْْْ  ْْْ ْ    ْ  ْ   ْْ

 ْْ ْْ  ْْْْ 

Terjemahnya: 
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“Dan (ingatlah kisah) Z|un Nu>n (Yu>nus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, 

lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan (menyulitkannya). Maka ia berdoa 

dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci 

Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Maka Kami kabulkan 

(doa)nya dan Kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah Kami 

menyelamatkan orang-orang yang beriman.
77

( QS al-Anbiya>‟/21: 87-88) 

Rasulullah saw. dalam sebuah hadis yang shahih menjamin pengabulan doa dari 

Allah swt. bagi orang yang berdoa kepada-Nya dengan doa ini.
78
َ Dari „Abdullah 

Ibn Buraidah yang bersumber dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah saw. 

mendengar seorang laki-laki berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 

kepada-Mu dengan bersaksi bahwa Engkaulah Allah, tiada Tuhan yang berhak 

disembah selain Engkau, Tuhan Yang Maha Tunggal, yang dapat memenuhi hajat 

hamba-Nya, Yang tidak beranak dan tidak pula dilahirkan, dan tiada pula bagi-Mu 

sesuatu apapun yang dapat dijadikan perbandingan.” Katanya, “Maka Rasul saw. 

pun bersabda: 

إراَْ ََ ْأجََبةَْ ًِ ْثِ َٓ اراَْد ػِ ََ ْ  ْ ظَمِْالزِ ْالأػَ  ًِ مِ َْثبِس  ْوفَ سِْٓثِٕذَِيِْلقَذَ ْسَألََْاللّ   ْ الزِ ََ

ْأػَ طَٓ)سَيْاثُْداَدَْالزشمٕزَْْاحمذَْاثهْمبجً( ًِ  .س ئِلَْثِ

Artinya: 

“Demi nyawaku yang berada dalam genggaman-Nya, sungguh ia telah meminta 

kepad Allah dengan nama-Nya yang agung, yang apabila memohon dengan 

menggunakan nama tersebut pasti dikabulkan, dan apabila meminta dengan nama 

itu pasti diberi-Nya. (HR. Abu> Da>wud, al-Tirmi@z|i@, Ah}mad, dan Ibn 

Ma>jah)
79

   

Hadis Rasulullah saw. di atas menjamin terkabulnya doa dengan berdoa seperti 

dalam hadis tersebut. 

d. Wasi@lah dengan Amal Saleh 

Al-Qur‟an dan hadis telah menjelaskan bahwa suatu amal akan bernilai saleh, 

diterima, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila memenuhi 
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persyaratan. Pertama, bahwa amal tersebut harus ditujukan kepada Allah semata 

dengan ikhlas. Kedua, bahwa amal tersebut harus sesuai dengan apa yang 

disyariatkan dalam al-Qur‟an dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam 

sunnahnya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka amal tersebut tidak bernilai 

saleh dan tertolak.
80

 Sebagaimana doa hamba-hamba Allah swt. yang saleh dalam 

QS A@li Imra>n/3: 53 sebagai berikut: 

 ْ  ْْ ْ    ْ ْ  ْْ ْْْْْ

 
Terjemahnya: 

“Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan 

Kami mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang 

memberikan kesaksian.
81

( QS A@li Imra>n/3: 53) 

Para ulama sepakat memperbolehkan wasi@lah terhadap Allah swt. dengan 

perantaraan perbuatan amal saleh, sebagaimana orang yang shalat, puasa, 

membaca al-Qur‟an, kemudian mereka ber-wasi@lah terhadap amalannya tadi. 

Adapun yang menjadi perbedaan di kalangan ulama adalah bagaimana hukumnya 

tawassul tidak dengan amalnya sendiri melainkan dengan seseorang yang 

dianggap saleh dan mempunyai martabat dan derajat tinggi di depan Allah. 

Sebagaimana ketika seseorang mengatakan „Ya Allah aku berwasilah kepada-Mu 

melalui nabi-Mu Muhammmad atau Abu bakar atau Umar, dan lain-lain.‟  

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Pendapat mayoritas ulama 

mengatakan boleh. Namun, beberapa ulama mengatakan tidak boleh. Akan tetapi, 

kalau dikaji secara lebih detail dan mendalam, perbedaan tersebut hanyalah 

sebatas perbedaan lahiriyah bukan perbedaan yang mendasar karena pada 

dasarnya tawassul kepada zat (entitas seseorang), pada intinya adalah tawassul 
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pada amal perbuatannya, sehingga masuk dalam kategori wasi@lah yang 

diperbolehkan oleh ulama.
82

  

e. Was@ilah dengan Menyebutkan Keadaan dan Ketergantungan Seorang Hamba    

kepada Allah swt. 

Was@ilah dengan menyebutkan keadaan dan ketergantungan seorang hamba 

kepada Allah swt., juga disebutkan pada beberapa tempat di dalam al-Qur‟an,
83

 

seperti dalam doa nabi Musa as. dalam QS al-Qas}a>s}/28: 24 sebagai berikut:  

ْْْْْ ْْ ْ ْْ ْْْ ْْْْْْ

 
Terjemahnya: 

“Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia 

kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat 

memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan 
kepadaku".

84
( QS al-Qas}a>s}/28: 24) 

Juga doa nabi Zakaria as. dalam QS Marya>m/19: 4-5 sebagai berikut: 

ْ ْ ْ ْ  ْ ْ   ْْ  ْْْ   ْ ْ

 ْْ ْ ْ ْْْْ  ْ ْ   ْ   ْْْْ

 ْ ْْْْْ

 

Terjemahnya: 

“Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku 

telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, 

wahai Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, 
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padahal isteriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari 

sisi-Mu.
85

( QS Marya>m/19: 4-5). 

f. Wasi@lah kepada Allah dengan Doa Orang yang Saleh. 

Mengetahui dan menyadari pokok pangkal kekeliruan pikiran dan pemahaman 

masing-masing sangat perlu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. 

Mengkiaskan pribadi Nabi saw.  atau orang-orang shalih maka jelas tidak bisa 

diterima, sebab menyebut pribadi mereka tidak bisa menjadi penyebab untuk 

memperoleh pahala atau terkabulnya suatu doa, tetapi amal salih yang didasari 

dengan iman dan yakin jelas akan menjadi salah satu sebab seseorang 

memperoleh pahala dari Allah swt. yang memang sudah menjanjikan yang 

demikian.  

Orang-orang yang ber-wasi@lah dengan hal seperti di atas mereka tidak 

menyembah orang-orang yang dijadikan sarana (alat) bertawassul. Jadi, tidak ada 

perbedaan dalam masalah wasi@lah, tidak ada perbedaan antara Nabi saw. 

dengan nabi-nabi lainnya, antara Rasul dengan rasul lainnya, dan antara orang 

yang shalih. Karena mereka tidak menciptakan sesuatu, tidak berkuasa sama 

sekali hanya berkat mereka diambil dan dipilih menjadi kekasih Allah swt. 

Menciptakan dan mengadakan sesuatu itu hanyalah milik Allah swt. Yang Maha 

Esa, Maha Tunggal, dan tidak ada sekutu bagi-Nya.
86

  

Seseorang memohon kepada wali yang masih hidup agar mendoakannya supaya 

mendapatkan kelapangan rezeki, kesembuhan dari penyakit, hidayah dan taufiq, 

atau (permintaan-permintaan) lainnya. Wasi@lah yang seperti ini dibolehkan.
87
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Dalil al-Qur‟an wasi@lah kepada Allah dengan do‟a orang yang saleh terdapat 

dalam QS al-Nisa>‟/4: 63 sebagai berikut:
88

 

  ْْ ْْ ْْْ ْ  ْْ  ْ ْْ

  ْْ  ْْْْ 

Terjemahnya: 

“Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin 

Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang 

kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 

memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha 

Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
89

( QS al-Nisa>‟/4: 63) 

Uraian di atas menunjukkan adanya bentuk-bentuk wasi@lah yang disyariatkan 

Allah swt. sesuai yang terdapat dalam al-Qur‟an dan sunnah Rasul-Nya dan 

kebolehan melakukan wasi@@@lah-wasi@lah tersebut. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Metodelogi penelitian merupakan ilmu yang membahas mengenai jenjang-jenjang 

yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Dimana, dalam metodelogi 

penelitian membahas tentang mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan yang di teliti.
90

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan (field 

research) dan pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku pada masyarakat yang diperoleh di lapangan.  

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada tradisi Pa‟rappo sebagai jalan atau 

bentuk wasi@lah dalam QS al-Ma>idah/5: 35 kemudian penelitian diarahkan ke 

lapangan untuk mendapatkan data tentang bagaimana jalan atau wasi@lah yang 

dipraktikkan dalam tradisi Pa‟rappo pada masyarakat Pulau Karanrang, di Desa 

Mattiro Bulu  Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara , Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan. 

B. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini bertujuan untuk membatasai tempat yang akan 

diteliti, yaitu sebatas di wilayah Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu  Kecamatan 

Liukang Tupabbiring Utara , Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.  

 Pulau Karanrang merupakan salah satu Desa yang berada di bagian pesisir 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 

1 Kecamatan 7 Desa, yaitu: Desa Mattiro Uleng, Desa Mattiro Baji, Desa Mattiro 

Labangeng, Desa Mattiro Kanja, Desa Mattiro Walie, Desa Mattiro Bombang, dan  
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Desa Mattiro Bulu itu sendiri yang merupakan lokasi tempat tujuan utama 

penelitian. Secara Geografis, Desa Mattiro Bulu memiliki letak lokasi yang 

strategis dengan luas wilayah daratan 2500 m,dan lias wilayah laut 6500 m, yang 

terdiri dari  2 Dusun, yaitu: Dusun Sejahtra dan Dusun Bahagia. 

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan merupakan sebuah proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu objek. 

Secara terminologi bahwa pendekatan adalah usaha aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan beriteraksi dengan orang lain yang akan diteliti. 

Pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang atau melihat,
91

 berpikir, 

terhadap wawasan yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu.
92

 

Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Tafsir 

Para pakar tafsir mendefinisikan tafsir sebagai cara kerja, upaya kegiatan atau 

proses penelitian ilmiah yang bertujuan memahami dan mengeksplorasi 

kandungan al-Qur‟an.
93

 Jadi, pendekatan tafsir dapat dipahami sebagai cara 

mendekati suatu objek dengan menggunakan sudut pandang tafsir sebagai 

acuannya. Pendekatan ini, peneliti maksudkan untuk melihat bagaimana konsep 

jalan atau wasi@lah dalam QS al-Ma>idah/5: 35 kemudian melihat bagaimana 

korelasi konsep wasi@lah tersebut dengan konsep wasi@lah yang dipraktikkan 

dalam tradisi Pa‟rappo di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kab. Pangkajene 

dan Kepulauan.   

2. Pendekatan Fenomenologi 

                                                             

91
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Fenomenologi secara bahasa berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang 

tampak dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fenomenologi adalah ilmu yang 

berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. 

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi 

makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman 

mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan dengan orang lain).
94

 Pendekatan 

ini mempelajari suatu gejala sosial-budaya dan berusaha mengungkapkan 

kesadaran atau pemahaman pelaku mengenai dunia di mana mereka berada karena 

pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia inilah yang dianggap sebagai dasar 

bagi perwujudan pola-pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga peneliti tidak akan lagi menilai kebenaran atau kesalahan pemahaman 

para pelaku.
95

  

Teori pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

fenomenologi Alfred Schutz. Teori ini menekankan seorang peneliti dalam 

mencoba memahami perilaku, tindakan, maupun pemikiran manusia, peneliti 

dituntut secara fleksibel mampu menyesuaikan taraf pemikiran ilmahnya dengan 

individu lain yang secara simultan menjadi objek dan subjek penelitian sebagai 

pihak yang sekaligus melakukan pemahaman terhadap tindakannya sendiri. 

Selanjutnya, dalam proses pemaknaan tersebut terjadi suatu kesepakatan yang 

intinya tidak mau terjebak hanya pada pemikiran ilmiah sosial tetapi lebih pada 

interpretasi terhadap kehidupan keseharian yang didasarkan pada kesepakatan 

peneliti dengan objek penelitian yang sekaligus sebagai subjek yang 
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menginterpretasikan dunia sosial.
96

 Pendekatan ini dimaksudkan untuk bisa 

memahami akan makna dan motif atau motivasi dari setiap tindakan dari 

pelaksanaan tradisi Pa‟rappo. 

D. Sumber Data  

 Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas : 

1. Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (dari tangan pertama) yang dapat diperoleh dari lapangan melalui 

observasi, wawancara, dan data tertulis (sumber pertama). Karena penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dan penelitian pustaka (tafsir) maka sumber data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari al-Qur‟an yaitu QS al-Ma>idah/5: 35 

dan kitab-kitab tafsir (Kitab tafsir al-Misbah, tafsir Ibn Kas|i@r, dan tafsir 

Mafa>tih al-Gai@b) dan data dari lapangan. 

Data primer dari lapangan diperoleh dari para informan
97

 yang dianggap 

kompeten dapat memberikan informasi tentang objek yang sedang diteliti yaitu 

„Tradisi Pa‟rappo‟ yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Karanrang Desa 

Mattiro Bulu Kab.Pangkajene dan Kepulauan. Para informan tersebut dibagi ke 

dalam dua kelompok, yaitu : 

1) Masyarakat biasa yakni para nelayan yang melakukan tradisi Pa‟rappo‟. 

2) Guru Pa‟ba‟ca (pemuka agama). Pemilihan responden ini didasarkan pada 

kriteria: a)  biasa/sering pa‟rappo (pelaksana); b) dianggap mengerti serta 
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Sosial lainnya, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 108.   

  

    45 

 



 
 

paham dengan tradisi tersebut; c) memiliki pemahaman agama. Adapun 

jumlah yang akan diwawancarai adalah 2 kelompok di Pulau Karanrang 

Desa Mattiro Bulu. Jumlah ini mungkin saja bertambah sesuai dengan 

kebutuhan pengumpulan data. 

Teknik pemilihan responden (sampling) dalam penelitian ini menggunakan teknik 

nonrandom sampling atau nonprobability sampling
98

 yaitu teknik snowball 

sampling
99

 dan teknik purposive sampling
100

. Untuk kelompok yang pertama 

(masyarakat biasa) peneliti melakukan teknik snowball sampling. Teknik ini 

dimaksudkan untuk menemukan informan-informan lain yang potensial untuk 

dihubungi dan ditanya untuk keperluan penelitian guna mendapatkan data yang 

diperlukan. Sedangkan untuk kelompok yang kedua peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria yang telah peneliti tetapkan 

sebelumnya.    

2. Data Sekunder  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik 

pengambilan informasi melalui data sekunder ini bisa berupa dokumen/arsip, 

buku-buku, dan media yang relevan yang berkaitan dengan penelitian. Melalui 

data sekunder, penulis memakai data tertulis dan dokumentasi (berupa 
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Nonrandom sampling atau nonprobability sampling yaitu teknik pemilihan sampel secara tidak 
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Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 152. Lihat juga Sugiyono, Metode Penelitian 

Kombinasi: Mixed Methods (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 301. 
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gambar/foto) untuk menambah atau memberi informasi yang mendukung terhadap 

tradisi yang akan diteliti, yaitu: 

a. Data tertulis 

  Data tertulis adalah sumber data memberi informasi melalui buku, skripsi, 

jurnal dan lain. Selain itu bisa dokumen atau arsip  untuk memberikan informasi 

dan keterangan yang jelas mengenai kondisi lokasi penelitian baik keadaan secara 

geografis, sosial ekonomi, keagamaan, maupun dunia pendidikan yang ada di 

Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu.  

b. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang berisikan 

tentang fakta-fakta yang ada dilokasi penelitian.  Data tersebut bisa berbentuk 

surat, arsip foto, video,  dan lain sebagainya.
101

 

5. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan keterangan-keterangan yang 

diperlukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat pula dipahami sebagai 

prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang 

diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan 

bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondesasi teori yang akan 

dihasilkan.
102

Data kualitatif adalah kumpulan informasi  deskriptif yang 

dikonstruksi dari percakapan atau dalam bentuk naratif berupa kata-kata. Data 

kualitatif dapat diperoleh dari transkip wawancara, catatan observasi, catatan 

harian, transkripsi audio atau video, dan catatan dokumen atau laporan.
103

 Adapun 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tujuan utama mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk 

lapangan adalah untuk membangun realitas yang ada, sehingga peneliti perlu 

mengalami apa yang dialami oleh subjek penelitiannya dan melihat seperti apa 

yang dilihat oleh subjeknya.
104

 Adapun metode yang akan peneliti gunakan yaitu:  

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, 

di mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 

aktivitas individu atau kelompok di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, 

peneliti merekam atau mencatat aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian baik 

dengan cara terstruktur, maupun semi terstruktur, sebagai non-partisipan atau 

partisipan utuh.
105

 

2. Metode Wawancara 

 Wawancara (interview) adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan 

muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.
106

 Melakukan 

wawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan penelitian kepada seseorang  

responden.
107

 Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan 

tidak terstruktur, wawancara kelompok fokus, wawancara online.
108
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Peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini. Peneliti 

akan melakukan wawancara kepada guru pa‟baca, pelaku/pelaksana, tokoh agama, 

Kepala Desa, dan masyarakat /partisipan yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan kegiatan tradisi Pa‟rappo di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu. 

3. Teknik Penelusuran 

Pengumpulan data untuk penelitian pustaka (library research) dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelusuran yakni menelusuri 

penafsiran QS al-Ma>idah/5: 35 dalam kitab-kitab tafsir dan menelusuri kata 

wasi@lah atau tema-tema lain yang terkait dengan penelitian yang terdapat dalam 

buku-buku perpustakaan atau toko buku lainnya. Salah satu teknik penelusuran 

untuk menemukan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian adalah dengan 

melakukan penelusuran melalui katalog perpustakaan atau melalui indeks yang 

ada di belakang buku. 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian  adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya.
109

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini berupa alat tuli menulis sebagai alat untuk mencatat informasi 

yang ditemukan saat observasi, kamera handpone sebagai alat utuk mendapat data 

digital dan pedoman wawancara dengan mengikuti pola kerja penelitian 

fenomenologi yang menggunakan teori fenomenologi Alfred Schultz yaitu 

berusaha mencari makna dan motif (in order to dan because of) yang 

melatarbelakangi pelaksanaan tradisi tersebut baik berkenaan dengan ritus-

ritusnya, tujuan, maupun nilai-nilainya, serta berbagai pertanyaan uang disiapkan 
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untuk narasumber ketika wawancara. Adapun pertanyaan narasuber sebagai 

berikut : 

7. Teknik Analisis Data  

 Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan 

menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja 

melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara 

serentak dan bersama-sama.
110

 Dalam penelititan ini, peneliti akan menggunakan 

metode analisis data tah}li@li@ dan metode analisis data yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman yaitu penyajian data (data display), reduksi data (data 

reduction), verifikasi (verivication), dan penarikan kesimpulan  (conclusion 

drawing).
111

 Adapun analisis tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis Data Tah}li@li@ 

a. Menyebutkan ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan ayat 

dalam mushaf. Adapun ayat tersebut adalah QS al-Ma>idah/5: 35 sebagai 

berikut:  

  ْ ْْ ْْ   ْ ْ  ْ  ْْ  ْ

  ْ  ْْْْْ

 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah 

wasi@@>lah (jalan) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

(berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.
112
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b. Menganalisis syarah kosakata atau mufrada>t. Adapun kosakata yang disyarah 

dalam penelitian ini adalah ا ًِْ ,ارَّقُ   ٕ ْإلَِ ا اث زغَُ  ََ سِٕلخََْ , َُ اْ ,ال  ذَ  ٌِ جَب ََ dan ًِْ  .سَجِٕلِ

Namun, dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada kata ًِْ  ٕ اْإلَِ اث زغَُ  ََ  dan 

سِٕلخََْ َُ    .ال 

c. Menerangkan hubungan muna>sabah, baik antarayat maupun antarsurah. 

Muna>sabah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah muna>sabah 

antarayat, yaitu pada ayat sebelumnya  dan dengan QS al-Isra>‟/17: 57 yang 

juga menyebutkan kata wasi@lah di dalam rangkaian ayatnya. 

d. Menjelaskan asba>b al-Nuzu>l ayat yang dikaji sehingga dapat memahami 

ayat yang dikaji (jika ada). Karena peneliti belum mendapati asba>b al-

Nuzu@l ayat tersebut maka dalam penelitian ini tidak akan dibahas tentang 

asba>b al-Nuzu>l ayat tersebut. 

e. Memberikan garis besar maksud ayat, sehingga diperoleh gambaran umum 

maksud dari ayat tersebut terutama maksud kata َْسِٕلَخ َُ  .dalam ayat terserbut ال 

f. Memperhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari ayat lain misalnya 

QS al-Isra>‟/17: 57, dari Nabi saw., dari sahabat seperti pengertian wasi@lah 

yang dikemukakan oleh Ibn Abba>s dan yang dikemukakan oleh Ibn Kas|i@r 

dalam tafsirnya.    

2. Analisis Data Miles dan Huberman  

a. Penyajian Data (Display Data) 

Display ini merupakan bagian dari kegiatan analisis sebagai solusi yang dengan 

dibuatnya display data, maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai 

macam konteks dapat dikuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan data, seperti 

bentuk tradisi, alasan, dan faktornya sehingga tetap bertahan hingga saat ini.  Data 

yang telah diperoleh dari lokasi penelitian penting di-display untuk mengatur 

penjelasan data. 
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b. Reduksi Data 

Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi (reduction) berarti pengurangan, susutan, 

penurunan, atau potongan. Jika dikaitkan dengan data maka yang dimaksud 

dengan reduksi adalah pengurangan, penyusutan, penurunan, atau pemotongan 

data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Menurut 

Miles dan Huberman yang dikutip oleh John W. Creswell mengatakan bahwa 

reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, memisahkan, 

mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan atau transkripsi.
113

 

Jadi, reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau 

memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan mengorganisasi data 

untuk disimpulkan dan diverifikasi. Berkenaan dengan data yang diperoleh dari 

penelitian ini mengenai Tinjauan Al-Qur‟an tentang Tradisi Pa‟rappo   akan 

direduksi sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi dan data yang 

dikumpulkan mempunyai uraian yang jelas dan tidak menyebar kepada 

pembahasan yang tidak bersangkutan. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi penelitian (di Pulau 

Karanrang Desa Mattiro Bulu ), langkah terakhir dari aktivitas analisis data adalah 

penarikan kesimpulan. Menurut Beck, Bryman, dan Liao yang dikutip 

Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij
114

, penarikan kesimpulan secara 

sederhana adalah proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk 

mengambil kesimpulan. Menurut Nanang Martono, kesimpulan adalah bagian 

artikel ilmiah atau laporan penelitian yang menggambarkan poin-poin kunci 
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mengenai hasil penelitian atau intisari isi sebuah artikel ilmiah yang dimaksudkan 

untuk membantu pembaca memahami isi artikel setelah mereka selesai membaca 

keseluruhan isi artikel.
115

  Jadi, bagian akhir dari penelitian ini adalah kesimpulan.  

Peneliti akan menggambarkan intisari mengenai hasil penelitian (bagaimana  

Pandanga Al-Qur‟an tentang tradisi Pa‟rappo  dan korelasi konsep wasi@lah 

dalam QS al-Ma>idah/5: 35 dengan konsep wasi@lah yang dipraktikkan dalam 

tradisi tersebut) untuk membantu dan memudahkan pembaca memahami isi dari 

hasil penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Pulau Karanrang merupakan salah satu Desa yang berada di tengah laut 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dalam wilaya  

Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara terbagi 7 Desa, diantanya: Desa Mattiro 

Uleng (Pulau Kulambing,Pulau Bangko-bangkoan), Desa Mattiro Baji (Pulau 

Saugi, Pulau Sakuala,Pulau Sagara), Desa Mattiro Labangeng (Pulau Layya,Pulau 

Wali), Desa Mattiro Kanja(Pulau Sabutung), Desa Mattiro Walie(Pulau 

Salebbo,Pulau Samatellu), Desa Mattiro Bombang(Pulau Salemo), dan  Desa 

Mattiro Bulu(Pulau Karanrang),Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Merupakan 

lokasi tempat penelitian. Secara Geografis, Desa Mattiro Bulu memiliki letak 

lokasi yang strategis dengan luas wilayah daratan 2500 M, dan Luas Wilayah laut 

6500 M, yang terdiri dari  2 Dusun,(Dusun Sejahtra dan Dusun Bahagia),8 RK 

dan 16 RT. 

1. Keadaan Penduduk 
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 Jumlah penduduk Desa Mattiro Bulu tahun 2020 berjumlah 3.393 

jiwa,laki-laki 1.713 jiwa dan perempuan 1.680 jiwa,sedangkan  Kepala Rumah 

Tangga berjumlah 862  KK sementara  jumlah rumah 628 buah. Sebagaimana 

tabel tersebut dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Sumber: Profil data Desa Mattiro Bulu Kabupaten .Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020. 

 

 

2. Perekonomian. 

 Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Pulau Karanrang Desa 

Mattiro Bulu pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelyan, dan ada juga 

yang bermata pencaharian sebagai pedagang,pegawai Negeri serta Honorer dan 

Pegawai Lain,sebagaimana tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1.2 

No. Mata Pencaharian Presentase 

1. Nelayan 90% 

No DESA LK PR 
KEPALA 

KELUARGA 

JUMLAH 

RUMAH 
RT RK DUSUN 

 

1. 

 

 

Mattiro 

Bulu 

 

 

1.713 

 

 

 

1.680 

 

 

 

628 

 

 

 

628 

 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

 

 

2 
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2. Pedagang 7% 

3. Pegawai Negeri 2 % 

4. Honorer dan Pegawai Lain 1 % 

Sumber: Profil data Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020. 

3. Sarana Pendidikan 

Tabel 1.3 

 

No.  Sarana Pendidikan Jumlah 

1. TK/Paud 1 Unit 

2. Sekolah Dasar 2 unit 

3. SMP 1 Unit 

4. SMA 1 Unit 

5. TPA 2 Unit 

Sumber: Profil data Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020. 

4. Agama dan Keyakinan 

Tabel 1.4 

 

No. Agama Jumlah 

Penduduk 

Presentase 

1. Islam 3393 100 % 
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2 Kristen - - 

3. Katolik - - 

4. Hindu - - 

5. Budha - - 

     Sumber: Profil data Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 

2020.  

Penduduk yang tinggal di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu mayoritas 100% 

beragama Islam. Hidup dalam suasana damai serta memupuk rasa  kegotong-

royongan, itu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Melalui kebiasaan sosial, masyarakat Desa Mattiro Bulu memiliki tradisi kumpul 

bersama yang menciptakan nilai-nilai solidaritas sosial atas kebersamaan dan 

bersatunya masyarakat yang mencakup dalam artian saling membantu, bergotong-

royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan suatu imbalan 

jasa, mengikat tali silaturahmi yang kuat, serta menghargai dan menghormati satu 

sama lain. Keyakinan terhadap adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu sangat dihormati dan 

dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. 

B. Tradisi Pa’rappo 

1. Sejarah Tradisi Pa‟rappo. 

Sejarah tradisi sedekah laut atau tradisi Pa‟rappo  tidak lepas dari kelompok para 

nelayan di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu, tradisi ini bermula ketika nenek 

moyang kami terdahulu pernah mengalima peristiwa yang terjadi di tengah lautan 

pada saat berlayar untuk mencari rezki, adapun peristiwa yang di alami nenek 

moyang kami terdahulu yaitu kapal yang ia gunakan dalam berlayar tiba-tiba 
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kandas di tengah lautan dan tidak bisa bergerak, yang menjadi anehnya kapal 

tersebut kandas di air laut yang dalam, kemudian kapten kapal atau di sebut 

punggawa dalam bahasa Makassar meletakkan pisang  di laut tempat kapal 

tersebut kandas, setelah itu kapal langsung bisa bergerak dan kembali berlayar, 

dari peristiwa itulah sehingga tradisi Pa‟rappo  di lakukan hingga samapi sekrang 

ini.116 

Kata Pa‟rappo itu sendiri berasal dari kata  Rappo yang artinya berbuah yang 

diambil dari bahasa Makassar. Menurut pemahaman mereka  kata Pa‟rappo ini 

diambil dengan maksud agar makna dari kata tersebut bisa memberikan hasil 

sebagaimana halnya pohon yang berbuah.117  

Dari uruain di atas dapat ditarik keseimpulan bahwa pengertia tradisi Pa‟rappo 

adalah suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang 

masyarakat Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. Tradisi ini dilakukan karena adanya peristiwa yang dialami nenek 

moyang mereka terdahulu dan tradisi Pa‟rappo  masih tetap eksis dan dilakukan 

oleh masyarakat Pulau Karanrang sampai saat ini.  

Kepercayaan masyarakat Pulau Karanrang bahwa laut memiliki „penjaga‟. Oleh 

karena itu, mereka diminta memperlakukan sang „penjaga‟ dengan baik demi 

kebaikan para nelayan sendiri. Mahluk yang dipercayai yang ditugaskan Allah 

swt, untuk menjaga lautan adalah Nabi Khaidir, salah satu tujuan tradisi Pa‟rappo  

sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Khaidir selaku mahluk yang 

ditugaskan oleh Allah swt, untuk menjaga lautan.
118

 

Para nelayan di daerah Manadar meyakini juga  bahwa laut memiliki „penjaga‟, 

dan nelayan Mandar meyakini ada dua sosok yang dianggap sebagai “penguasa” 

                                                             

116
H.Sarifuddin  (63 tahun), Guru Pa‟baca  di Pulau Karanrang, Wawancara, 20 Januari 2020. 

117
 Raupung  (68 tahun), Guru Pa‟baca  di Pulau Karanrang, Wawancara, 21 Januari 2020. 

118 Raupung  (68 tahun), Guru Pa‟baca  di Pulau Karanrang, Wawancara, 21 Januari 2020. 
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laut, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Heller (Nabi Khidir). Nabi Nuh ditempatkan pada 

posisi sebagai Nabinya pembuat perahu. Keyakinan ini diinspirasi dari adanya kisah 

Rasul Allah tersebut yang membuat pertama kali perahu. Kedua Nabi tersebut 

harus diagungkan dan selalu dihaturkan penghormatan khusus, terutama ketika 

melakukan aktivitas melaut, dan Nabi Khidir disebut sebagai pemimpin dan 

penguasa seantero lautan. Makhluk-makhluk halus lainnya dianggap sebagai 

anggota di bawah kekuasaan dan perintah Nabi Khidir. Atas dasar inilah, para 

nelayan sebelum melaut, biasanya melakukan ritual khusus untuk menghormati 

kedua Nabi ini.
119

 

2. Sajian Tradisi Pa‟rappo 

Tradisi Pa‟rappo dalam pelaksanaannya dibutuhkan beberapa sajian. Sajian yang 

disajikan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi adat kebiasaan masyarakat 

setempat atau tergantung kepada orang yang ingin melakukan Pa‟rappo apa yang 

ingin mereka sajikan atau tergantung kemampuan yang hendak Pa‟rappo. 

H.Sarifuddin  mengatakan: 

“ Ero-ero na anjo eroka anggaukangi Pa‟rappo. Apa-apa ero napakasadia untuk 
napassidakkang, manna untija kulle tonji ”120 (Terserah kepada yang melakukan 
tradisi pa‟rappo. Apa saja yang ingin disedekahkan. Biar hanya pisang juga 
boleh). 

Pernyataan H.Sarifuddin di atas menunjukkan bahwa sajian dalam tradisi ini 

tergantung kepada yang ingin melaksanakan tradisi itu apa yang ingin disedikan 

dalam sajian tersebut, sajian tersebut tidak akan membebani baginya, dan berupa 

sesuatu yang sudah biasa dan akrab dengan masyarakat Pulau Karanrang. Adapun 

sajian yang disajikan ketika seseorang hendak melakukan Pa‟rappo adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
119 Arifuddin Ismail, Agama Nelayan Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal   (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,  2012), h.219. 

 

120
 H.Sarifuddin  (63 tahun), Guru Pa‟baca  di Pulau Karanrang, Wawancara, 20 Januari 2020. 
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a. Pisang atau dalam bahasa Makassar biasa disebut unti, pisang yang sudah 

disiapkan di letakkang diatas baki dan jumlah pisang tergantung kepada orang 

yang ingin melaksanakan Pa‟rappo. Masyarakat Pulau Karanrang memaknai 

bahwa pisang ketika berbuah sangat banyak buahnya, itulah alasan mengapa 

masyarakat menyajikan buah pisang dalam tardisi Pa‟rappo dengan harapan, 

agar rezkinya banyak seperti buah pisang saat berbuah. 

b. Telur ayam atau biasa disebut dalam bahasa Makassar bayao jagang, telur 

ayam ini disimpan diatas pisang. Masyarakat Pulau Karanrang memaknai 

bahwa proses keluarnya bayao jangang mudah, itulah lasan mengapa 

masyarakat Pulau Karanrang menyajikan bayao jangang dalam tradisi 

Pa‟rappo dengan harapan agar rezkinya  juga dimudahkan bagaikan licinnya 

bayao jangang pada saat proses keluar dari induknya.121 

c. Buah pinang atau biasa disebut dalam bahasa Makkasar buah rappo dimana 

rappo itu sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang selalu bertambah, buah rappo 

ini disimpan berdampingan dengan bayao jangang. Masyrakat Pulau 

Karanrang memaknai bahwa dengan adanya buah rappo maka rezkinya 

senantiasa bertambah sebagaimana buah rappo itu dimaknai. 

d. Daun siri atau biasa disebut dalam bahasa Makassar leko‟, leko‟ ini dilipat 

dalam bentuk persegi kemudian disimpan disela pisang berdampingan dengan 

buah rappo. Masyarakat Pulau Karanrang memaknai bahwa leko‟ itu, ketika 

terkena angin maka selalu berkibar, sehingga dimaknai dengan adanya leko 

dalam sajian rezki senantiasa mendekat. 

e. Lilin atau biasa disebut dalam bahasa Makkassar kanjoli, kanjoli  ini 

dinyalakan kemudian diletakkan disela pisang. Masyarakat Pulau Karanrang 

memaknai bahwa kanjoli fungsinya menerangi, sehingga masyarakat 
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menggunakan liling dalam tradisi Pa‟rappo dengan harapan agar rezki yang ia 

dapatkan senantiasa membawa cahaya dalam kehiupannya.122 

3. Tata Cara Pelaksanaan Pa‟rappo 

Berikut tata cara pelaksanaan tradisi Pa‟rappo  yang dapat dipahami dari para 

responden. 

a. Menyiapkan buah pisang, buah rappo, daun siri, telur ayam, dan lilin 

b. Meletakkan semua bahan pa‟rappo  di atas baki kemudian baki tersebut diantar 

ke rumah guru pa‟baca. 

c. Guru pa‟baca meletakkan baki di atas sajadah, sebelum berdoa guru pa‟baca 

membaca shalawat dan surah al-Fa>tih}ah lalu berdoa kepada Allah swt, 

semoga yang melakukan pa‟rappo tersebut dimudahkan rezkinya, dilancarkan 

perjalnannya, dan dijauhkan dari segala marabahaya. 

d. Setelah prosesi doa, sajian pa‟rappo tersebut  disimpan dirmuah guru pa‟baca 

atau diantar kembali ke rumah orang yang melakukan pa‟rappo untuk dibawa 

ketempat tujuan melaut. 

e. Keesokan harinya, pa‟rappo dibawa oleh nelayan (orang yang melakukan 

pa‟rappo) untuk berlayar ketempat tujuan mencari rezki, kemudian setelah 

sampai ketempat tujuan pa‟rappo tersebut diletakkan di atas permukaan laut 

oleh kapten nelayan (punggawah) selama kurang lebih 2 menit setelah itu anak 

bua kapal mengambil pa‟rappo tersebut untuk dinaikkan ke kapal dan di 

makan. Peletakan  pisang  yang dilakukan oleh punggawah di atas permukaan 

laut adalah sebagi simbol pemberian kepada mahluk yang ditugaskan oleh 

Allah swt, untuk menjaga lautan. 
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f. Kepercayaan masyarakat Pulau Karanrang kepada mahluk yang ditugaskan 

Allah swt, untuk menjaga lautan adalah Nabi Khaidir, salah satu tujuan tradisi 

Pa‟rappo  sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Khaidir selaku mahluk 

yang ditugaskan oleh Allah swt, untuk menjaga lautan, sebagai perantara untuk 

menyampaikan doa-doa yang telah dipanjatkan pada saat Pa‟rappo tersebut 

disiapkan oleh guru pa‟baca kepada Allah swt.123 

4. Motivaasi-motivasi dalam Tradisi Pa‟rappo. 

a. Keyakinan.  

Salah satu keyakinan masyrakat Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu, terhadap 

tradisi Pa‟rappo sebagai bentuk sedekah dan perantara terkabulnya doa-doa yang 

telah dipanjatkan seperti dimudahkan rezkinya, dan dijauhkan dari segala 

keburukan yang dapat menimpah dirinya. Mereka meyakini bahwa tradisi 

Pa‟rappo adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk menambah rezki dan 

dijauhkan dari segala yang dapat membahayakan dirinya ketika pergi melaut. Hal 

tersebut senada dengan ungkapan salah satu responden yang mengatakan bahwa: 

“ inakke punna erokka pakarammula allampa boya ri tamparanga selamana 

Pa‟rappoka ” 124( Ketika saya ingin memulai berlayar untuk mencari rezki 

dilautan saya selalu  melakukan tradisi Pa‟rappo ). 

Pernyataan di atas dapat menunjukkan adanya keyakinan tersendiri oleh para 

pelaku Pa‟rappo  bahwa Pa‟rappo adalah salah satu cara yang dapat menambah 

rezki dan dijauhkan dari segala keburukan yang dapat menimpah dirinya, karena 

Pa‟rappo itu sendiri di dalamnya terdapat doa-doa dilancarkan rezki dan 

dijauhkan dari segala bentuk keburukan yang dipanjatkan kepada Allah swt. 

Selain itu, Pa‟rappo di dalamnya terdapat praktik sedekah yakni dalam bentuk 

                                                             

123
 Nompo ( 65 Tahun ), Nelayan di  Pulau Karanrang, Wawancara, 23 Januari 2020.  
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 Sirajuddin  ( 50 Tahun ), Nelayan di  Pulau Karanrang, Wawancara, 23 Januari 2020. 

  

    62 

 



 
 

sajian yang di bawa ke rumah guru pa‟baca untuk dibaca atau nabarakkaki yang 

kemudian dibiarkan di rumah guru pa‟baca untuk dimakan atau sajian tersebut di 

antar pulang ke rumah yang melaksanakan pa‟rappo untuk dibawa ketempat 

tujuan melaut. 

b. Sedekah. 

 Bersedekah adalah spirit utama dalam tradisi Pa‟rappo. Para pelaku 

Pa‟rappo memahami bahwa Pa‟rappo  itu sendiri adalah sedekah. Tanpa praktik 

bersedekah di dalamnya maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

Pa‟rappo.  Selain itu, dasar utama mereka tetap melakukan Pa‟rappo  ini adalah 

sesuatu yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu ketika mereka menghadapi 

masalah yang serupa. 

 Bentuk bersedekah dalam tradisi ini adalah sajian yang dibawa ke rumah 

guru pa‟baca untuk dibarakkaki  (diberkati). Setelah dibaca, sajian tersebut 

dibiarkan di rumah guru pa‟baca  untuk dimakan atau sajian tersebut diantar 

pulang kermuah yang melaksanakan Pa‟rappo.  Sajian-sajian tersebut berupa 

pisang, telur ayam, daun siri, buah pinang dan lilin sebagaimana yang telah 

disebutkan sebelumnya.125 

c. Berdoa. 

Pa‟rappo  pada masyarakat Pulau Karanrang selain dikatakan sebagai sedekah 

juga dikatakan sebagai doa karena sedekah dan doa dalam tradisi ini adalah satu 

rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Perintah berdoa di dalam al-Qur‟an sangat 

banyak, di antaranya adalah QS al-Baqarah/2: 186 dan QS al-Mukminu>n/40: 60 

berikut: 
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  ْْ  ْ ْ ْ  ْْ  ْ ْْ  ْ ْْ  ْْ

  ْْ  ْْْْْ 

Terjemahanya : 

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. 

126
 ( QS. al-

Baqarah/2: 186 ) 
 

 ْ  ْ ْ  ْْْْ ْ  ْْ  ْ

  ْ ْ  ْْْْ 

Terjemahnya : 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-
Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina"

127
. (QS al-

Mukminu>n/40: 60 ) 

Bentuk berdoa yang dipraktikkan dalam tradisi Pa‟rappo  ada dua. Pertama, 

berdoa pada umumnya yakni dengan memanjatkan doa-doa kepada Allah swt. 

Kedua, berdoa dengan pengharapan yang baik kepada Allah swt. yang terwujud 

pada simbol-simbol pada sajian tradisi Pa‟rappo.  

1.) Bentuk yang pertama diawali dengan pembacaan shalawat dan al-

Fa>tih}ah} yang ditujukan kepada Rasulullah saw. untuk menghadirkan 

Rasulullah saw. (Ila> hadratin...). Hal tersebut dimaksudkan sebagai 

tawassul kepada Rasulullah saw. Mereka meyakini dengan bertawassul 

kepada Rasulullah saw. doa mereka akan terkabul karena Rasulullah saw. 

yang akan menyampaikan doa mereka kepada Allah swt. kemudian Allah 

akan memperkenankannya bagi hamba-Nya. 

                                                             
126 Kementrian Agama RI, al-Hadi (Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 28. 
127 Kementrian Agama RI, al-Hadi (Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 474. 
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Setelah itu, akan dibaca al-Fa>tih}ah} yang ditujukan kepada yang menjaga 

lautan dan melalui pembacaan atau nabarakkaki sajian yang telah disediakan 

sebelumnya. Pembacaan al-Fa>tih}ah} dan sajian tersebut diharapkan akan 

sampai berkah doanya kepada yang diniatkan atau ditujukan untuk menyampaikan 

kepada Allah swt. 

Guru Pa‟baca menekankan bahwa sebelum melakukan tradisi ini, niat harus 

diperbaiki terlebih dahulu termasuk mengenai sajian tersebut. Beliau mencoba 

menanamkan kepada masyarakat bahwa sesuatu yang gaib hanya sesuatu yang 

gaib pula yang dapat sampai kepadanya. 

Setelah pembacaan al-Fa>tih}ah} tersebut akan dibacakan doa-doa dipermudah 

rezkinya, keselamatan dan dijuahkan dari segala bentuk keburukan yang dapat 

menimpah dirinya ketika berlayar di lautan. 

2.) Bentuk yang kedua adalah berdoa dalam bentuk simbo-simbol yang terdapat 

dalam sajian Pa‟rappo. Praktik doa dalam bentuk simbol terwujud dalam 

sajian yang memiliki makna simbolik. Misalnya pada sijian yang disediakan 

Unti ( pisang ) ketika berbuah sangat banyak buahnya, itulah alasan 

mengapa masyarakat menyajikan buah pisang dalam tardisi Pa‟rappo 

dengan harapan, agar rezkinya banyak seperti buah pisang saat berbuah.128 

C. Hakikat Wasi@lah dalam QS al-Ma>idah/5:35 dan dalam Tradisi 

Pa’rappo  

Wasi@lah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara 

bahasa berarti jalan atau sebab yang mendekatkan diri kepada Allah swt. atau 

yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah jalan atau sarana untuk mendekatkan 

diri kepada Allah swt. menurut syariat Allah swt. yaitu iman, amal saleh, dan 

ibadah. Wasi@lah juga diartikan sesuatu yang menyambung dan mengantarkan 

                                                             

128
Raupung  (68 tahun), Guru Pa‟baca  di Pulau Karanrang, Wawancara, 21 Januari 2020. 

  

    65 

 



 
 

sesuatu dengan yang lain. Al-Ra>gib al-As}faha>ni@ mengatakan bahwa 

wasi@lah berarti upaya menyambung yang didasari oleh keinginan yang kuat.129  

Amin al-Khuli yang dikutip oleh Irfan Mas‟ud mengartikan wasi@lah sebagai 

suatu cara atau jalan yang menyambungkan atau mengantarkan kepada pahala dan 

kedekatan diri kepada Allah swt. yang tentu dengan cara dan ketentuan yang 

dibenarkan oleh agama.130 Fakhrْ  al-Di@n al-Ra>zi@ mengartikannya sesuatu 

yang dengannya digunakan untuk sampai atau mendekatkan diri kepada Allah 

swt. dengan didasari keimanan kepada Allah swt. untuk mendapatkan rida-Nya 

dengan ibadah dan taat kepada-Nya.131 Quraish Shihab mengatakan dalam 

tafsirnya bahwa wasi@lah adalah jalan atau sarana berupa amal saleh apa saja 

yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.132 Berdasarkan pengertian 

wasi@lah di atas yang dikemukakan oleh para ulama dalam menafsirkan kata 

wasi@lah dalam al-Qur‟an khususnya QS al-Ma>idah/5: 35 maka dapat 

disimpulkan bahwa wasi@lah adalah jalan atau sarana yang dapat mendekatkan 

diri  kepada Allah swt. sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh 

Allah swt. berupa amal saleh apa saja yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya 

yang didasari keimanan kepada-Nya.  

Amal saleh sendiri adalah perbuatan baik. „Perbuatan‟ sendiri baik dalam kadar 

yang paling minim atau seukuran biji zarrah tetap akan diberi balasan tidak 

terbatas dalam bentuk perbuatan lahiriah tapi juga mencakup aktivitas batiniah 

seperti fikir dan zikir. Sedang „baik‟ yang menjadi predikat dari kata amal, kriteria 
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Al-Ra>gib al-As}faha>ni@,  al-Mufrada>t fi@ Gari@@b al-Qur‟a>n, (Cet. I; Beiru>t: Da>r 

al-Qalam, 1412 H), h. 871.  

130
Irfan Mas‟ud, “Wasi@lah (َسٕلخ)” dalam Ensiklopedia al-Qur‟an, ed. M. Quraish Shihab, vol. 3. 

h. 1076.  

131
Abu@ „Abdullah Muha}ammad bin „Umar bin al-H}asan bin al-Taimi@ al-Ra>zi@ 

Fakhruddin al-Ra>zi@, Mafa>tih} al-Gaib, juz 11, h. 347-349.  

132
Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 3 (Cet. IX; Jakarta: Lentera hati, 2007), h. 87.  
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kebaikannya ditetapkan berdasarkan norma-norma syara‟, sunnah Nabi, dan akal 

sehat. Ada dua syarat utama yang mutlak dan harus dipenuhi oleh suatu perbuatan 

sehingga dapat digolongkan sebagai amal saleh, yaitu h}usn al-fa‟iliyah yang lahir 

dari keikhlasan niat si pelaku dan h}usn al-fi‟liyah yaitu pekerjaan yang memiliki 

nilai-nilai kebaikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh syara‟, sunnah 

Nabi, dan akal sehat.133  Jika wasi@lah adalah amal saleh apa saja yang dapat 

mendekatkan diri kepada Allah swt. sedang suatu perbuatan baru bisa dikatakan 

amal saleh jika memenuhi dua syarat mutlak amal saleh yakni h}usn al-fa‟iliyah 

dan h}usn al-fi‟liyah maka dapat disimpulkan bahwa wasi@lah adalah segala 

perbuatan baik yang didasari niat yang tulus karena Allah swt. dari pelakunya dan 

memiliki nilai-nilai kebaikan berdasarkan syara‟, sunnah Nabi, dan akal sehat 

(amal saleh).  

Implementasi wasi@lah yang dipraktikkan dalam tradisi Pa‟rappo sebagaimana 

yang telah diuraikan sebelumnya adalah tawassul seperti bertawassul kepada 

Rasulullah saw. bertawassul kepada Nabi Khidir dan bertawassul kepada orang 

yang lebih saleh dan beberapa amal saleh yang menjadi spirit utama dalam 

pelaksanaan tradisi ini seperti bersedekah dan berdoa. 

D. Bentuk-bentuk Wasi@lah yang Dipraktikkan dalam Tradisi Pa’rappo. 

1. Tawassul  

a. Bertawassul kepada Rasulullah saw. 

Praktik wasi@lah  dalam tradisi Pa‟rappo  sebagaimana yang dapat dipahami 

pada uraian sebelumnya adalah praktik wasi@lah dengan bertawassul kepada 

Rasulullah saw. Praktik wasi@lah ini dapat dipahami dari tindakan Guru Pa‟baca 

ketika membacakan doa. Bentuknya adalah pembacaan selawat kepada Rasulullah 

saw. dan pembacaan surah al-Fa>tih}ah} yang ditujukan kepada Rasulullah saw. 
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Said Mahmud, “Konsep Amal Saleh dalam al-Qur‟an: Telaah Etika dengan Pendekatan Metode 

Tafsir Tematik)”, Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), h. iv.   
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dengan ucapan, “Ila> hadratin,,,”. Pembacaan selawat dan al-Fa>tih}ah} yang 

ditujukan kepada Rasulullah saw. ini didasari oleh keyakinan mereka bahwa 

kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah saw. oleh Allah swt. akan dapat 

menyampaikan doa kepada Allah swt. kemudian Allah swt. akan 

memperkenankan doa tersebut.134 

b. Bertawassul kepada Nabi Khidir 

Praktik wasi@lah dalam tradisi Pa‟rappo  sebagaimana yang dapat dipahami 

pada uraian sebelumnya adalah praktik wasi@lah  yang pertama dengan 

bertawassul kepada Rasulullah saw. Kemudian bentuk tawassul yang keuda yaitu 

kepada Nabi Khidir yang dimana pembacaan surah al-Fa>tih}ah} dan doa  di 

tujukan kepadanya untuk menyampaikan kepada Allah swt, karena  masyarakat 

Pulau Karanrang mempercayainya sebaga mahkluk yang ditugaskan Allah swt 

utnuk menjaga lautan.135 

c. Bertawassul kepada orang yang lebih saleh 

Praktik wasi@lah lain yang dipraktikkan dalam tradisi Pa‟rappo  adalah 

wasi@lah dengan bertawassul kepada orang yang lebih saleh. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tindakan orang-orang yang melakukan Pa‟rappo  membawa 

sajiannya  kepada guru pa‟baca  atau orang-orang yang menurut mereka baik dan 

dekat kepada Allah untuk meminta didoakan oleh mereka karena beranggapan doa 

mereka lebih makbul. 

Orang yang biasanya didatangi untuk Pa‟rappo  adalah guru pa‟baca dalam arti 

orang yang dianggap mengerti agama dan dekat kepada Allah swt. Ada beberapa 
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kriteria umum yang dijadikan dasar para pelaku Pa‟rappo  mendatangi seseorang 

guru pa‟baca  untuk didoakan   yaitu:136 

1. Tau anggassenga agama siagang tau napahanga agamayya  yakni orang yang 

mengetahui dan memahami agama. 

2. Tau sannanga  yakni orang yang tenang, tidak cerita atau berkata yang tidak 

seharusnya. 

3. Tau bajika giona  yakni orang yang teladan. 

4. Tau bajika gauna mange ri paranna rupa tau  yakni orang yang baik kepada 

sesamanya. 

2. Amal Saleh 

a. Bersedekah. 

Sedekah adalah suatu bentuk kepedulian sosial dengan cara membelanjakan harta 

di jalan Allah swt. dengan mengharapkan pahala dan rida Allah swt. Sedekah 

merupakan anjuran Allah swt. yang terdapat di dalam al-Qur‟an maupun hadis 

Rasulullah saw. Kata sedekah berasal dari kata as}-s}adi@q  yang berarti benar, 

baik dalam perkataan, maupun perbuatan. Sedekah juga diartikan a‟t}a>  yang 

berarti memberi.137  Menurut syar‟i sedekah bermakna amal yang muncul dari hati 

yang penuh dengan iman yang benar, niat yang shahih, dan bertujuan untuk 

mengharap rida Allah swt. Menurut al-Jurja>ni@ yang dikutip oleh Nurman Jaya, 

sedekah adalah pemberian yang diniatkan mendapatkan pahala dari Allah swt.138  

Bersedekah sendiri merupakan spirit utama dalam tradisi ini dan menjadi salah 

satu tolak ukur bahwa praktik tradisi ini berbeda dengan praktik tradisi yang 
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 H.Nur (47 tahun), Nelayan  di Pulau Karanrang, Wawancara, 20 Januari 2020. 
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Nurman Jaya, “Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansur dalam Buku The Miracle of Giving” 

Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 
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serupa dengannya. Jika dikatakan tradisi ini sebagai sedekah maka tidak akan ada 

sajian yang dibuang sedikit pun karena akan dimakan oleh orang yang berada di 

ruma guru pa‟baca  atau dimakan oleh anggota-anggota nelayan. Selain itu, tidak 

akan ada makanan tersebut yang dibuang karena pemahaman memberikan kepada 

yang dianggap menjaga lautan.  Makanan-makanan tersebut adalah sesuatu yang 

bersifat materi. Olehnya, sesuatu yang bersifat materi tidak akan dapat sampai 

kepada sesuatu yang gaib. Hanya sesuatu yang gaib yang dapat sampai 

kepadanya. Olehnya, berkah dari bacaan doa itulah yang diharapkan akan sampai 

kepada yang diniatkan dengan izin Allah swt. 

b. Berdoa 

Doa menurut agamawan adalah permohonan hamba kepada tuhan agar 

memperoleh anugerah pemeliharaan dan pertolongan baik buat si pemohon 

maupun pihak lain dengan permohonan dari lubuk hati paling dalam disertai 

dengan ketundukan dan pengagungan kepada-Nya.139 Manfaat doa tidak dapat 

diragukan lagi. Alexis Carrel seorang ahli bedah Prancis yang meraih dua kali 

hadiah nobel yang dikutip oleh Quraish Shihab menegaskan bahwa kegunaan doa 

dapat dibuktikan secara ilmiah yang sama kuatnya dengan pembuktian di bidang 

Fisika.140 

Masyarakat Pulau Karanrang sebagaimana masyarakat Islam lain dan sebagai 

masyarakat Islam bercorak kultural NU, sangat meyakini keutamaan dan manfaat 

dari sebuah doa. Itulah mengapa hampir dalam setiap tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat Pulau Karanrang tidak terlepas dari praktik berdoa. Begitu pula 

dengan tradisi Pa‟rappo , praktik berdoa yang dipraktikkan dalam tradisi 
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Tasmin Tangngareng, Menyelam ke Semesta Zikir: Menyingkap Makna dan Pesannya dalam 

Hadis Nabi saw., h. 522.  

140
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Pa‟rappo berupa doa-doa yang dipanjatkan oleh guru pa‟baca  sebagai pelaksana 

utama dari tradisi tersebut dan praktik simbol-simbol yang terdapat dalam 

beberapa sajianya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. 

E. Dampak tradisi Pa’rappo terhadap masyarakat Pulau Karanrang Desa 

Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Kehadiran tradisi Pa‟rappo di tengah-tengah masyarakat Pulau Karanrang Desa 

Mattiro Bulu tentunya ada dampak yang dirasakan langsung oleh para pelaksana 

tradisi Pa‟rappo itu sbagai berikut :141 

a. Masyarakat menganggap dengan melaksanakan tradisi Pa‟rappo ini dapat 

meningkatkan kepercayaan diri bahwa rezki yang ia cari akan mendekat dan 

bertambah tanpa kesulitan untuk mencarinya sebagaimana maksud dari kata 

Pa‟rappo itu sendiri yaitu  berbuah, yang diibaratkan pohon yang berbuah itu 

selalu bertambah buahnya. Begitu juga dengan keyakinan masyarakat bahwa 

rezki yang ia akan dapatkan akan selalu bertambah bagaikan pohon yang 

berbuah.  

b. Masyarakat menganggap dengan melaksanakan tradisi Pa‟rappo ini dapat 

menjauhkan dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. 

c. Masyarakat menganggap dengan melaksanakan tradisi Pa‟rappo ini dapat 

memperbaiki hubungan kepada Allah dan sesama manusia, karena terdapat 

bentuk sedekah didalamnya. 

Penjelasan di atas merupakan dampak yang dirasakan masyrakat Pulau Karanrang 

ketika melaksanakan tradisi Pa‟rappo, walaupun masyarakat di luar pulau 

karanrang melihat secara kasat mata dan berpendapat bahwa tradisi Pa‟rappo  itu 

mengandung kemusyrikan karena memberikan sajian kepada penjaga lauatan, 
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tetapi masyarakat Pulau Karanrang menganggap pelaksanaan tradisi Pa‟rappo 

adalah salah satu bentuk wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.142 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hakikat wasi@lah dalam QS al-Ma>idah/5: 35 yang dapat dipahami dari 

penafsiran yang diberikan oleh para ulama adalah jalan atau sarana yang 

dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. sesuai dengan syariat-syariat 

yang telah ditentukan oleh Allah swt. berupa amal saleh apa saja yang dapat 

mendekatkan diri kepada-Nya yang didasari keimanan kepada-Nya. Sedang 

amal saleh itu sendiri adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat 

h}usn al-fa‟iliyah yang lahir dari keihklasan niat si pelaku dan h}usn al-

fi‟liyah yaitu pekerjaan yang memiliki nilai-nilai kebaikan berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh syara‟, sunnah Nabi, dan akal sehat. 

2. Bentuk wasi@lah yang dipraktikkan dalam tradisi Pa‟rappo  pada 

masyarakat Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu yang menjadi daerah fokus 

penelitian peneliti adalah tawassul dan amal saleh. Tawassul yang 

dipraktikkan adalah tawassul kepada Rasulullah saw, bertawassul kepada 

Nabi Khidir dan bertawassul kepada orang yang lebih saleh. Sedangkan 

wasi@lah yang dipraktikkan dalam bentuk amal saleh berupa sedekah yang 

terwujud dalam sajian yang dibawa ke rumah guru pa‟baca yang kemudian 

di simpan di rumah guru pa‟baca atau diantar pulang kerumah yang 

melaksanakan Pa‟rappo  untuk dibawa pergi ketempat tujuan melaut 

kemudian sajian diletakkan di permukaan laut lalu diambil kembali untuk 

dimakan. 
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3. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat  Pulau Karanrang yang 

melakukan tradisi Pa‟rappo adalah timbulnya rasa semangat dan percaya 

diri dalam mencari rezki.  

B. Implikasi dan Saran 

Pengkajian terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia sangat penting untuk 

menjaga kelestarian tradisi-tradisi tersebut. Pengkajian terhadap tradisi-tradisi 

tersebut akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya 

tradisi tersebut sehingga anggapan-anggapan yang menganggap bahwa tradisi-

tradisi tersebut adalah sesuatu yang tabu dapat berubah. Selain itu, dengan 

melakukan pengkajian, terutama dalam hal agama dapat dipilah-pilah mana tradisi 

yang sesuai dengan agama dan mana tradisi yang tidak sesuai, kemudian 

mewarnai tradisi-tradisi tersebut dengan nuansa Islami tanpa harus 

menghilangkan tradisi-tradisi tersebut. 

Demikian pula dengan tradisi Pa‟rappo. Tradisi ini merupakan tradisi yang semua 

masyarakat Pulau Karanrang pernah melakukannya. Tradisi tersebut kurang 

mendapatkan respon dari sebagian di luar masyarakat Pulau Karanrang itu sendiri 

karena beranggapan tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika hanya 

melihat dari cover-nya saja maka terdapat rangkaian-rangkaian ritusnya yang 

tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, jika diteliti lebih jauh maka terdapat 

nilai-nilai yang tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk penelitian selanjutnya 

dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan serta dapat 

menumbuhkan ketertarikan dan minat bagi generasi muda untuk mempelajari dan 

selalu melestarikan tradisi-tradisi daerah.   
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Akhirnya, kesempurnaan tulisan ini hanya milik Allah swt. semata dan 

kekurangan berasal dari manusia. Dengan demikian, peneliti menyadari berbagai 

kekurangan dan keterbatasan hingga kesalahan yang membutuhkan koreksi, 

teguran, dan kritikan demi kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik lagi. 
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