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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te خ

 Sa S es (dengan titik di atas) ز

 jim J Je ج

 ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ر

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad S es (dengan titik di bawah) ص

 dad D de (dengan titik di bawah) ض

 ta T te (dengan titik di bawah) ط

 za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ aposhtrop terbalik„ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 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 ‟ Aposhtrop ء

 ya Y Ye ي

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 
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Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan waw Au a dan u و

 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

آ   ي ،   
Fathah dan alif atau 

ya A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ي

 Dammah dan waw U u dan garis di atas ؤ

 

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

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

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 

itu transliterasinya dengan [h]. 

 

 



xiii 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah 

kata dan didahului oleh huruf kasrah ( َِ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf 

maddah (i) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 

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

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

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahsa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. 
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Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (لله)  

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

kedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhanahu wa ta‟ala 

Saw.  = shallallahu „alaihi wa sallam 

a.s  = „alaihi al salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

L   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

Qs…/…4 = Qur‟an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Husnul Maabi 

NIM  : 80100221148 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul  : Tradisi Pa‟jukukang Perspektif Al „Urf (Studi Kasus di Kecamatan  

  Pa‟jukukang Kabupaten Bantaeng) 

 

Pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Tradisi 

Pa‟jukukang di Kecamatan Pa‟jukukang Kabupaten Bantaeng Perspektif al‟ urf. 

sehingga dari pokok masalah tersebut dapat ditarik beberapa sub masalah yaitu: 1) 

Bagaimana pelaksanaan tradisi Pa‟jukukang  di Kabupaten Bantaeng? dan, 2) 

Bagaimana perspektif al Urf terhadap tradisi Pa‟jukukang di Bantaeng?. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan teologis, sosiologis dan syar‟i. kemudian metode pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, sikap, kepercayaan, dan 

penilaian  masyarakat secara individual maupun kelompok. 

Hasil penelitian ini menjukkan bahwa fenomena tradisi Pa‟jukukang yang ada 

di Kabupaten Bantaeng sampai saat ini masih tetap eksis dikalangan masyarakat, 

tetap menjadi budaya yang terus dilestarikan dan dirayakan setiap tahunnya. Akan 

tetapi, melihat kebiasaan mereka sehari-hari ternyata terdapat perilaku yang 

menyimpang terkait tradisi tersebut, baik dari segi niat maupun dari segi 

pelaksanaannya. Seperti pada keyakinan akan memperoleh berkat atau kebaikan 

apabila membawa berbagai jenis makanan ketika hendak melalukan suatu hajatan. 

Jika dilihat dari pandangan al „Urf, tentunya perilaku menyimpang itu tidak 

dibenarkan karena mengandung unsur yang merusak aqidah seseorang.  

Implikasi dari penelitian ini  adalah penting bagi pemerintah dan tokoh agama 

setempat untuk menjalin kerjasama dan mengambil langkah yang tegas agar dapat 

memberikan suatu pengarahan dan bimbingan kepada seluruh elemen masyarakat 

yang nantinya diharapkan mampu untuk mengurangi sedikit demi sedikit kegiatan 

yang dapat mengarah kepada kemusyrikan. Kemudian mengubahnya menjadi suatu 

kegiatan atau tempat wisata yang biasa-biasa saja layaknya tempat wisata pada 

umumnya. 

 

Kata Kunci: Tradisi, Pa‟jukukang, al „Urf 
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ABSTRACT 

Name  : Husnul Maabi 

Student ID : 80100221148 

Major  : Islamic Law 

Title  : Pa'jukukang Tradition Al 'Urf Perspective (Case Study in District 

  Pa'jukukang, Bantaeng Regency) 

 

The main problem discussed in this research is the Pa'jukukang Tradition 

from the Al Urf Perspective in Pa'jukukang District, Bantaeng Regency. so that from 

this main problem several sub-problems can be drawn, namely: 1) How is the 

Pa'jukukang tradition implemented in Bantaeng Regency? and, 2) What is al Urf's 

perspective on the Pa'jukukang tradition in Bantaeng? 

The type of research used is qualitative research with a theological, 

sociological and syar'i approaches. Then the data collection method is carried out 

through observation, interviews and documentation, so that it can describe and 

analyze phenomena, attitudes, beliefs, events or thoughts of the community 

individually and in groups. 

The results of this research show that the phenomenon of the Pa'jukukang 

tradition in Bantaeng Regency to this day still exists among the community and 

remains a culture that continues to be preserved and celebrated every year. However, 

looking at their daily habits, it turns out that there is deviant behavior related to this 

tradition, both in terms of intention and in terms of implementation. If seen from al 

'Urf's point of view, of course deviant behavior is not justified because it contains 

elements that have the potential to damage a person's faith. 

The implication of this research is that it is important for the government and 

local religious leaders to collaborate and take firm steps in order to provide direction 

and guidance to all elements of society which will hopefully be able to reduce little 

by little activities that can lead to polytheism. Then turn it into ordinary activity or 

tourist spotlike tourist attractions in general 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah untuk mewujudkan 

maslahat bagi manusia. Hukum Islam disyariatkan agar manusia terhindar dari segala 

tipu muslihat yang ada di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Islam merupakan agama 

yang sempurna, agama yang mengatur segala aspek hidup dan kehidupan manusia 

khususnya pada persoalan pengaplikasian atau pengimplimentasian terhadap 

ketentuan syariat. Namun seringkali penganut agama Islam itu sendiri keliru atau lalai 

dalam menjalankan aturan-aturan syariatnya. Keliru dari segi pelaksanaan maupun 

keliru dalam mengeluarkan kesimpulan hukum suatu nash yang disebabkan oleh 

kekeliruan dalam hal memahami dan mempelajari maknanya. Kejadian inilah yang 

mungkin seringkali ditemukan dari masa ke masa. Pasca Rasullullah saw., wafat, 

maupun peralihan masa sahabat, perbedaan pandangan atau pengijtihadan terhadap 

suatu nash mulai bermunculan. Dalam konteks sekarang ini diperlukan suatu konsep 

atau gambaran yang valid agar manusia lebih mudah untuk berinteraksi terhadap 

ketentuan-ketentuan Islam secara kaffah. 

Manusia merupakan makhluk yang akan terus bermasyarakat dan  disebut 

oleh Aristoteles sebagai zoon politicon, yang artinya manusia adalah makhluk hidup 

yang selalu ingin hidup bersama-sama. Hidup bermasyarakat sudah menjadi kodrat 

manusia yang terbentuk ketika ada dua individu atau lebih yang hidup bersama 
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sehingga timbul pergaulan hidup yang menyebabkan perkenalan antara tiap individu.
1
 

Kehidupan bermasyarakat yang ada dalam tatanan hukum di Indonesia tentu 

mempunyai hukum tersendiri untuk mengatur sistem kehidupan masyarakatnya. 

Indonesia sudah memiliki hukum tersendiri sebelum wilayah nusantara dikuasai oleh 

Hindia Belanda, hukum yang sudah ada sejak dahulu masih berbentuk sederhana dan 

tidak tertulis serta belum terkodifikasi seperti halnya hukum modern.
2
 

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang pada dasarnya masih berlaku 

dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Jika ada beberapa yang ditulis, hal 

tersebut merupakan hukum adat yang dicatat (beschreven adatrecht) oleh para ahli 

dan merupakan hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerd adatrecht) oleh 

para fungsionaris atau pejabat yang berupa catatan hukum.
3
 Hukum adat tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan ini 

merupakan ciptaan manusia di dalam lingkungan alam. 

Kebudayaan Sulawesi Selatan yang sampai kini dimiliki oleh masyarakat dari 

berbagai etnik, telah teruji efektivitasnya dalam menjawab dan memecahkan 

tuntunan, juga perkembangan kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat yang 

dilakukan melalui berbagai lembaga sosialisasi. Pola perilaku dalam daur hidup 

masyarakat mendukung proses pendidikan dan sosialisasi yang memperkokoh 

kesinambungan budaya daerah Sulawesi. Berbagai ritual dalam etnik budaya di 

                                                     
1
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 7. 

2
Siti Hapsah Isfardiyana, Hukum Adat, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 1. 

3
Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia, (Jakarta: Kurnia Esa, 

1981), h. 10. 



3 

 

Sulawesi Selatan mulai dari masa hamil, kelahiran anak, peralihan kedewasaan, 

perkawinan, sakit, kematian dan berkenaan dengan berbagai acara kematian menjadi 

ajang penyelengaraan pendidikan dan sosialisasi bagi warga masyarakat di Sulawesi 

Selatan, serta berbagai kehidupan lain, seperti usaha tani dan nelayan, dan organisasi 

sosial (politik dan pemerintahan). 

Mulanya penduduk Sulawesi Selatan merupakan campuran dari berbagai ras, 

maka dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri bahwa dipulau ini terdapat 

sejumlah kesatuan sosial. Secara horisontal ditandai dengan kenyataan adanya 

perbedaan suku bangsa, dan masing-masing mempunyai identitas kebudayaannya 

tersendiri. Kepercayaan juga bermacam-macam mulai dari agama-agama besar dunia 

seperti Islam dan Kristen sampai pada sejumlah kepercayaan asli yaitu Animisme dan 

Dinamisme. 

Penduduk Sulawesi Selatan yang telah menganut kepercayaan asli, suatu 

paham yang dogmatis terjalin dengan adat istiadat yang hidup dari berbagai macam 

suku bangsa, terutama pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok 

kepercayaannya merupakan segala sesuatu yang berupa adat atau kebiasaan terdahulu 

yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan Animisme adalah 

menyembah kepada roh-roh nenek moyang yang mereka anggap masih bersemayam 

dalam batu besar, pohon yang rindang daunnya dan tempat-tempat yang dianggap 

sakral. Kepercayaan Dinamisme berarah kepada kekuatan alam atau benda-benda 

seperti gunung, batu, dan keris. Kekuatan benda-benda tersebut dianggap dapat 

dijadikan sebagai penangkal datangnya bahaya atau berfungsi sebagai alat untuk 
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memperoleh kekebalan. Warisan inilah yang dianggap oleh mereka sebagai agama 

dan kepercayaan yang dikenal dengan berbagai nama sesuai dengan petunjuk yang 

mereka peroleh dari orang terdahulunya masing-masing. 

Setiap orang berhak memilih agama dan kepercayaannya sendiri, 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 (2) UUD 1945, bahwa negara menjamin 

kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Selain perbedaan agama, 

Indonesia juga memiliki berbagai keragaman budaya dan kepercayaan dari masing-

masing kelompok masyarakat yang sering disebut dengan kepercayaan tradisional. 

Keyakinan ini biasanya berupa pemujaan terhadap apa yang diyakininya sebagai 

Tuhan dan orang suci pilihan.
4
 Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penduduk 

nusantara ini yang menganggap dirinya muslim namun masih terus berkontribusi dan 

menghubungkan  kehidupan beragamanya dengan tradisi atau ritual-ritual keimanan 

yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya bahkan sebelum 

mengenal adanya tauhid. 

Menurut mereka, tradisi ini perlu dijaga dan dilestarikan sebagai budaya, agar 

tidak hilang dari kehidupan kemudian nantinya dapat kembali diwariskan kepada 

anak cucunya kelak. Dengan demikian, tentu masih banyak di antara manusia yang 

tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Manusia dalam 

memecahkan suatu permasalahan dalam hidupnya selalu menggunakan kemampuan 

                                                     
4
K. Sukarji, Agama-agama yang berkembang di dunia dan pemeluknya (Bandung: Angkasa, 

1991 ), h. 20 
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akal dan pengetahuan. Namun, akal dan pengetahuan saja juga selalu mempunyai 

keterbatasan. Menurut Frazer, ketika manusia belum mengenal adanya religi, masalah 

kehidupan biasanya dipecahkan dengan magi. 

Magi merupakan sesuatu atau cara tertentu yang diyakini dapat menimbulkan 

kekuatan gaib dan dapat menguasai alam sekitar, termasuk alam pikiran dan tingkah 

laku manusia. Sayangnya magi juga bukan solusi untuk pemecahan masalah-masalah 

lainnya. Keterbatasan magi itulah yang menuntut manusia untuk mencoba cara lain 

agar dapat memecahkan masalahnya, terutama mencari hubungan timbal balik antara 

manusia dengan makhluk halus. 

Islam adalah agama yang tidak anti budaya, tetapi meluruskan dan 

megarahkan suatu budaya ke jalan yang benar menurut ukuran kemanusiaan dan 

ketauhidan. Tradisi merupakan salah satu produk budaya yang dirasakan manfaatnya 

oleh kehidupan manusia, Islam mendorong agar budaya dan tradisi tersebut terus 

eksis secara dinamis dan bisa saling bergandengan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. Bahkan para ahli hukum Islam menggunakan kaidah “al „aadah 

Muhakkamah (adat itu bisa menjadi salah satu sumber hukum)” dalam proses 

pengambilan hukum. 

Tradisi yang berkembang dikalangan Islam tampak lebih toleran terhadap 

nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. Ajaran Islam datang dan tersebar 

diseluruh penjuru dunia, namun bukan berarti untuk mengganti budaya dan tradisi 

yang sudah ada.  

 



6 

 

Islam dan budaya lokal itu sendiri merupakan dua komponen yang saling 

berhubungan dan saling mendukung terhadap perkembangannya, dimana Islam 

berkembang karena menghargai budaya lokal, begitu pula budaya lokal tetap eksis 

karena mengalami perebaharuan sesuai dengan syariat. Islam tidak melarang orang-

orang untuk berbudaya dan beradat istiadat sesuai dengan kulturnya, karena budaya 

merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan selama tradisi 

dan budaya itu tidak bertentangan dengan syari‟at Islam yang meliputi: pertama, tidak 

mengandung unsur syirik, kafir serta fasik dalam bentuk apapun; kedua, tidak 

mengandung unsur kemaksiatan, kekerasan serta kemungkaran; ketiga, tidak 

melanggar seluruh peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur,an dan Hadis. Maka 

dalam pandangan Islam, kegiatan itu sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan dan 

dilestarikan. 

Bantaeng adalah salah satu kota yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan, Kabupaten Bantaeng mempunyai jarak tempuh sejauh 120 km dari sebelah 

barat ibukota provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar. Dahulu sebagian 

masyarakat Bantaeng dikenal menganut kepercayaan animisme dan dinamisme  

sebelum agama Islam masuk didaerah tersebut. Bantaeng memiliki beberapa tradisi 

yang bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi Pa‟jukukang yang 

kemudian dilanjutkan dengan tradisi Gantarangkeke, sebuah upacara adat tahunan 

yang diadakan di Kecamatan Pa‟jukukang. Menariknya, acara adat tahunan ini juga 

identik dengan nuansa keIslaman, seperti waktu pelaksanaannya yang rutin dilakukan 

pada pertengahan bulan Sya‟ban menjelang bulan Ramadhan. 
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Melakukan ritual-ritual tertentu bagi umat Islam merupakan bentuk 

penyimpangan dalam beragama. Di satu sisi mereka memeluk agama mereka dengan 

melakukan berbagai ibadah sesuai dengan hukum syariah, tetapi di sisi lain mereka 

juga percaya pada hal-hal gaib seperti pemujaan roh leluhur, pohon dan dewa 

layaknya bentuk ibadah dan keyakinan orang-orang terdahulu yang dianggap penting 

dan mempunyai pengaruh dalam kehidupan mereka. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan sebuah penelitian 

yang kemudian dimuat sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul 

“Tradisi Pa’jukukang Perspektif Al ‘Urf (Studi Kasus di Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada tradisi Pa‟jukukang terhadap perspektif al „Urf 

yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Bantaeng, khususnya warga 

Pa‟jukukang dan sekitarnya. 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Tradisi  Suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan secara 

berulang hingga membentuk sebuah kebudayaan yang 

melekat di tengah-tengah masyarakat. 
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Pa‟jukukang  Salah satu tempat diadakannya tradisi yang setiap tahun 

dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya‟ban untuk 

melestarikan budaya yang diwariskan oleh orang 

terdahulu. 

Al „Urf  Salah satu metode dalam menetapkan tentang baik dan 

buruknya suatu adat atau tradisi yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus 

1) Tradisi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan 

cara yang sama. Kebiasaan yang berulang ini dilakukan secara terus menerus 

karena dianggap memiliki nilai yang bermanfaat bagi sekelompok orang, 

sehingga jadilah sekelompok orang ini melestarikannya dengan tujuan tertentu. 

2) Pa‟Jukukang merupakan suatu rangkaian adat yang sudah menjadi kepercayaan 

turun temurun bagi sebagian masyarakat di Bantaeng. Tradisi ini dikenal 

memiliki nuansa Islami oleh para penganutnya, padahal di dalamnya juga 

terdapat sifat gaib dan mistis yang masih sangat kental. Namun demikian dalam 

pelaksanaannya, tradisi ini mengikuti kalender hijriah khususnya pada 

pertengahan bulan Sya‟ban. Sedangkan Pa‟jukukang adalah nama dari salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng tempat tradisi ini dilestarikan. 
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3) Al „Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang 

diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. „Urf terbagi menjadi 

ucapan atau perbuatan jika dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau 

khusus jika dilihat dari segi cakupannya, dan menjadi sah atau rusak jika dilihat 

dari segi keabsahannya menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat 

bahwa Adat („urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Inti 

dari tujuan syariah adalah agar dapat merealisasikan kemaslahatan dan 

menghilangkan kemudharatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang dapat menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi  Pa‟jukukang di Kabupaten Bantaeng? 

2. Bagaimana  perspektif al „Urf terhadap  tradisi Pa‟jukukang di Kabupaten 

Bantaeng? 

D. Kajian Pustaka 

Melakukan sebuah penulisan karya ilmiah tentunya memerlukan bahan kajian 

berupa teori atau rujukan yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji berbagai bahan yang dapat digunakan sebagai 

referensi, baik dari buku maupun penelitian terdahulu, yaitu: 
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1. Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia, Suatu 

Pengantar” yang membahas mengenai pengantar hukum adat serta 

diundangkannya peraturan kekuasaan kehakiman yang memuat dasar 

pemberlakuan hukum adat. Buku ini juga membahas tentang bagaimana unsur-

unsur yang terdapat dalam hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum.
5
  

2. Siti Hapsah Isfardiyana, dalam bukunya “Hukum Adat” yang membahas tentang 

bagaimana eksistensi hukum adat jika dibandingkan dengan hukum lainnya serta 

pembahasan tentang masyarakat adat, mulai dari pengertian, keberadaan 

masyarakat adat, dasar susunan masyarakat adat, sampai pada ciri-ciri yang 

dimiliki oleh masyarakat adat.
6
 

3. Dr. Busyro, dalam bukunya “Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar 

Memahami Maslahah” yang membahas tentang bagaimana dasar hukum 

maqashid syari‟ah, syarat dan tata cara mengetahui maqashid syari‟ah, kekuatan 

dan kualitas hasil temuan maqashid syari‟ah serta bagaimana hubungan 

maqashid syari‟ah dengan dalil-dalil hukum Islam, baik al-Qur‟an, sunah 

maupun ijma.
7
 

 

 

                                                     
5
C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar (Cet. VIII; Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2018), h. 1. 
6
Siti Hapsah Isfardiyana, Hukum Adat, h. 1. 

7
Busyro, Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar memahami Maslahah (Cet. I; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), h. 1. 
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4. Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, dalam bukunya “Fiqih Maqashid Syariah” 

yang membahas tentang bagaimana arti syari‟at, makna syari‟at, syari‟at dalam 

kehidupan sehari-hari, hikmah syariat, jalan menuju maksud syari‟at, sampai 

pada hasil fikih madrasah moderat yang menyangkut permasalahan 

kontemporer.
8
 

5. Farida Ulvi Na‟imah, dkk., dalam bukunya “Pengantar Maqashid syari‟ah” 

membahas tentang bagaimana kita mampu memahami maqashid syari‟ah, objek 

kajian, posisi maqashid syari‟ah dalam studi hukum Islam, manfaat serta 

hubungan maqashid syari‟ah dengan dalil-dalil hukum lainnya.
9
 

6. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, dalam bukunya “Maqashid Syariah” membahas 

tentang berbagai perlindungan yang diberikan oleh Islam kepada agama, 

perlindungan jiwa, akal, harta dan keturunan yang kemudian disebut dengan al-

kulliyat al-khams atau adh-dharurat al-khams (lima hal inti). Perlindungan yang 

diberikan adalah untuk sesuatu yang orang lain haram untuk mempermainkan 

atau menganiayanya.
10

 

7. M. Irfan Mahmud dkk, dalam bukunya yang berjudul “Butta Toa: Jejak 

Arkeologi Budaya Toala, Logam, dan Tradisi Berlanjut di Bantaeng”, 

membahas tentang bagaimana kisah kebudayaan tertua di Bantaeng, situs-situs 

bersejarah, hingga pada tradisi megalitik yang masih dilestarikan sampai saat ini, 

                                                     
8
Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Maqashid Syariah (Cet. III; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), h. 

12. 
9
Farida Ulvi Na‟imah, dkk., Pengantar Maqashid al-Syari‟ah (Cet. I; Malang: Literasi 

Nusantara Abadi, 2019), h. 1. 
10

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 1. 
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benda-benda, teknologi dan lokasi prasejarah, serta fauna dan strategi subsistensi 

penghuninya, juga kontinuitas tradisi pra Islam yang ada di Butta Toa 

Kabupaten Bantaeng.  

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian yang 

akan dilakukan tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian atau tulisan-tulisan 

yang telah dilakukan sebelumnya, walaupun membahas tentang tradisi yang sama, 

tetapi penelitian ini lebih fokus pada pembahasan tentang bagaimana tradisi 

Pa‟jukukang dalam perspektif al „Urf. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Pa‟jukukang di Kecamatan 

Pa‟jukukang Kabupaten Bantaeng; 

b. Memahami bagaimana perspektif al „Urf terhadap tradisi Pa‟jukukang di 

Kecamatan Pa‟jukukang Kabupaten Bantaeng. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi atau sumber 

pemahaman bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang 

bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat tahunan yang ada di 

Kecamatan Pa‟jukukang Kabupaten Bantaeng, juga mengetahui bagaimana 

seharusnya kita sebagai umat Islam dalam menyikapi hal tersebut. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para akademisi 

yang sedang atau akan melakukan penelitian terkait tradisi-tradisi yang ada 

diberbagai daerah, khususnya tradisi yang ada di Kabupaten Bantaeng dan 

sekitarnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Adat dan Tradisi 

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan 

yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam 

perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan 

mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan 

yang dipadu dengan norma adat, nilai budaya, serta melakukan berbagai aktivitas 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
1
 

Melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau, telah 

terbentuk suatu hubungan yang harmonis dan disebut pan cosmism dimana manusia 

berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan manusia pada masa 

tersebut, alam itu besar dan sakral. Oleh karena itu, alam harus dipelihara sehingga 

tidak terjadi kerusakan dan memberikan dampak negatif bagi manusia itu sendiri. 

Ketika hendak merealisasikan gagasan itu, manusia menciptakan pamali-pamali atau 

etika tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertindak dan bertingkah laku 

terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di Negara ini memiliki aturan-aturan 

dimaksud kemudian disebut sebagai kearifan lingkungan.
2
 

                                                     
1
Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke 

Depan, al-Daulah 5, no. (2016): h. 246 
2
Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke 

Depan, al-Daulah 5, no. (2016): h. 246 
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Masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan alam memiliki 

pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi 

kebutuhan hidup tanpa merusak alam.  Kearifan tradisional yang bersifat lokal 

sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang 

ada di masyarakat Indonesia dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok 

masyarakat yang bersangkutan. Ditinjau dari segi lingkungan hidup, keberadaan 

kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan karena secara tidak langsung 

memberikan pengaruh positif terkait penjagaan atau pemeliharaan lingkungan itu 

sendiri sehingga terhindar dari kerusakan.
3
 

Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna 

mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber 

daya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan 

lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama 

stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumber daya alam didukung 

kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup. 

Beragam bentuk kebiasaan atau adat istiadat dari berbagai daerah yang ada di 

pelosok Nusantara, masing-masing menampilkan kebiasaan serta ciri khas yang 

nilainya tinggi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya yang dapat dilihat dari 

hasil karya atau kerajinan anak-anak bangsa yang tersebar diberbagai wilayah adat 

yang berada pada suatu daerah. Salah satu bentuk corak keragaman yang dapat 

                                                     
3
Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke 

Depan, al-Daulah 5, no. (2016): h. 246 
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disaksikan secara langsung adalah dengan tersedianya berbagai jenis makanan, 

pakaian khas, kesenian, adanya pesta perayaan, maupun tempat wisata alam yang 

dimiliki oleh setiap daerah sebagai bentuk kekhasan yang harus dipertahankan 

kelestariannya oleh mereka.
4
 

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengayomi serta memberikan 

perhatian penuh dari fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat, maka 

secara bertahap pemerintah mengeluarkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kehendak masyarakat, seperti dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 yang 

menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup 

secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu 

kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis 

tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 

dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 

ekonomi, politik, sosial dan hukum.
5
 

Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati 

perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat 

khusus dalam pembangunan hukum nasional. Dalam beberapa tahun belakangan di 

                                                     
4
Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke 

Depan, al-Daulah 5, no. (2016): h. 246 
5
Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke 

Depan, al-Daulah 5, no. (2016): h. 247 



17 

 

dalam pembentukan hukum Negara-pun, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut 

kearifan lokal) yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan 

penting dalam pembentukan hukum Negara, baik pada pembentukan undang-undang 

maupun dalam pembentukan peraturan daerah. Konsep pluralisme hukum 

berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum negara (state law), sistem 

hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain. Pada 

tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi 

dan koeksistensi berbagai sistem hukum yang membawa pengaruh bagi norma, 

proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.
6
 

Adat dan tradisi tidak terlepas dari unsur budaya yang terus berkembang 

dikalangan masyarakat. Kebudayaan adalah suatu hal kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan 

dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.  

Pada dasarnya kebudayaan itu adalah milik individual yang menjadi pencipta 

ide atau konsep  yang akan dituangkan ke dalam masyarakat. Jadi dengan demikian 

masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan atau kebudayaan itu juga adalah 

milik dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena individu-individu itu menjadi 

warga masyarakat dan selalu saling berhubungan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sehingga mereka itu secara keseluruhan memiliki kebudayaan yang sama 

                                                     
6
Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke 

Depan, al-Daulah 5, no. (2016): h. 247-248 
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karena simbol-simbol untuk berhubungan atau berkomunikasi, sumbernya adalah 

kebudayaan. Dengan demikian arti penting kebudayaan bagi manusia adalah 

kehidupan sosial dan masyarakatnya. Wujud kebudayaan terdiri atas tiga bagian, 

antara lain: sistem budaya (sistem nilai, gagasan-gagasan dan norma-norma), sistem 

sosial (kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat), 

dan kebudayaan itu sendiri yang merupakan hasil dari ciptaan masyarakat karena 

kebiasaannya melakukan sesuatu sehingga mereka menganggap bahwa itu perlu 

dilestarikan atau penting untuk dipertahankan. Dalam kebudayaan terdapat tujuh 

unsur-unsur kebudayaan yaitu:
7
 

1. Sistem religi yaitu sistem yang memiliki wujud sebagai sistem keyakinan, 

gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, surga dan neraka. 

Selain itu sistem religi mempunyai wujud yang berupa upacara-upacara, baik 

yang bersifat musiman atau tahunan, maupun secara rutinitas. Pada sistem 

religi ini juga mempunyai benda-benda suci dan benda-benda religious; 

2. Sistem Organisasi Masyarakat; 

3. Sistem Pengetahuan; 

4. Sistem mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi yaitu mempunyai 

wujud sebagai konsep-konsep, kebijaksanaan, adat-istiadat yang berkaitan 

dengan ekonomi, tetapi juga mempunyai wujud berupa tindakan-tindakan, 

dan interaksi berpola antara produsen dengan konsumen; 

                                                     
7
Tini Suryaningsi, Ritual Kaago-ago: Meramu Relasi Manusia, Alam Dan Makhluk Gaib 

(Makassar: Pustaka Saweregading, 2014), h. 3 
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5. Sistem Teknologi dan Peralatan 

6. Bahasa 

7. Kesenian dapat berwujud sebuah tindakan interaksi berpola antara seniman 

pencipta, pendengar, dan penonton. Sebagai bentuk wujud dari kesenian yaitu 

gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, ciptaan-ciptaan, cerita-cerita, gerakan, dan 

syair-syair yang indah. 

Suatu daerah tentunya mempunyai hukum untuk mengatur kehidupan mereka 

dalam bermasyarakat, sekalipun bentuknya masih sangat sederhana namun hukum 

tersebut merupakan cerminan dari masyarakat itu. Indonesia telah mempunyai 

hukumnya sendiri jauh sebelum Hindia Belanda menguasai wilayah nusantara. 

Hukum tersebut masih berbentuk sederhana, tidak tertulis serta tidak kerkodifikasi 

sebagaimana hukum-hukum modern. Walau demikian, sampai saat ini masyarakat 

tetap mengindahkan hukum tersebut sebagai solusi dari setiap permasalahan yang 

dihadapi oleh mereka. Hukum asli Indonesia yang dimaksud disini adalah hukum 

yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara yang lebih dikenal dengan istilah tradisi 

atau hukum adat.
8
 

Tradisi dalam kamus antropologi artinya sama dengan adat istiadat, yaitu 

kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya magis-religius dalam kehidupan penduduk asli 

suatu daerah yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, 

serta aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain, lalu kemudian menjadi 

                                                     
8
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sistem atau peraturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi budaya dari 

suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.
9
 Sedangkan dalam kamus 

sosialogi diartikan sebagai adat itiadat dan kepercayaan yang turun temurun dapat 

dipelihara.
10

 Tradisi mengatur tentang bagaimana manusia berhubungan manusia 

yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan beserta 

bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Adat atau tradisi ini 

berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma, sekaligus 

mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. 

Beberapa fungsi dari tradisi bagi masyarakat itu sendiri, antara lain:  

a. Tradisi adalah kebijakan turun menurun; 

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

aturan yang sudah ada; 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok; 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan 

kekecewaan kehidupan modern. 

Salah satu bentuk sosialisasi yang dikenal oleh masyarakat hingga saat ini, 

terutama masyarakat yang masih sangat kental berpegang teguh terhadap tradisinya, 

yaitu pelaksanaan upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu tradisi 

masyarakat yang masih dianggap memilki nilai-nilai penting tersendiri yang masih 

                                                     
9
Ariyono dkk., Kamus Antropologi (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) h. 4 
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Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993), 459 
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erat kaitannya dengan keberlangsngan hidup masyarakat pendukungnya. Selain 

sebagai bentuk usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah leluhur atau 

para roh nenek moyang, juga merupakan suatu perwujudan kemampuan manusia 

untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya. 

Upacara tradisional yang disebarluaskan dan diwariskan secara turun temurun 

itu melalui satu generasi ke generasi setelahnya. Oleh karena itu tradisi tersebut 

dapat digolongkan dalam bentuk folklore. Menurut John Harold Bruvant, 

berdasarkan tipenya folklore dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:
11

 

a. Folklore lisan, yaitu folklore yang bentuknya murni lisan, misalnya ungkapan 

tradisional, pertanyaan tradisional, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat; 

b. Folklore sebagian lisan, yaitu folklore yang bentuknya merupakan campuran 

unsur lisan dan unsur bukan lisan misalnya kepercayaan rakyat, permainan 

rakyat, adat istiadat, upacara dan pesta rakyat; 

c. Folklore bukan lisan, yaitu folklore yang bentuknya bukan lisan walaupun 

cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Folklore ini ada yang berbentuk 

material dan nonmaterial. Yang berbentuk material bisa berupa arsitektur 

rakyat, kerajinan tangan, pakaian serta perhiasan adat, makanan, alat musik, 

dan senjata. 
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Muhammad Damami, Makna Agama dan Masyarakat Jawa, (Yogyakarta: LESFI 2002), h. 
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Pelaksanaan upacara adat seringkali diyakini mempunyai akibat hukum 

tersendiri bagi golongan pemangku adat yang pada akhirnya menimbulkan 

kekhawatiran bagi diri mereka apabila tidak melaksanakannya. Upacara adat tidak 

terlepas dari bagian unsur sejarah. Demi berlangsungnya sebuah tradisi, beberapa 

ritual yang sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi tertentu dan seringkali dilakukan 

oleh mereka yang melaksanakan upacara adat adalah: 

a. Berprosesi, merupakan kegiatan umum yang kerap dilaksanakan pada tiap-

tiap tradisi. Dalam prosesi ini biasanya disajikan beberapa benda yang 

dianggap sakral serta mengunjungi tempat-tempat tertentu hingga seluruh 

rangkaiannya berakhir; 

b. Berdoa, adalah unsur yang yang tidak pernah lepas dari seluruh pelaksanaan 

tradisi yang ada diberbagai daerah, karena mereka juga yakin bahwa dengan 

berdoa, segala hajatnya dapat terpenuhi; 

c. Makan bersama. Salah satu unsur paling penting yang selalu ada dalam setiap 

pelaksanaan suatu tradisi adalah dengan menggelar acara makan bersama 

dimana tradisinya berlangsung; 

Masyarakat adat di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah “Hukum 

Adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Hukum adat 

pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje yang menyebutnya dengan 

istilah hukum adat “adatsrecht” (Belanda), yaitu untuk memberi nama pada sistem 

pengendalian sosial (social control) yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum 
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adat umumnya adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan 

dipertahankan sebagai salah satu pedoman hidup.
12

 Tradisi adalah kebiasan yang 

diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun, 

mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, 

dan sebagainya, kata tradisi berasal dari bahasa latin “tradition” yang berarti 

diteruskan. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai 

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

masyarakat. Pengertian tradisi yang paling mendasar adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena 

tanpanya, suatu tradisi dapat punah.
13

 

Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan umum masyarakat yang secara 

otomatis mempengaruhi tindakan dan reaksi anggota masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari, sebagian besar berasal dari negara, budaya, waktu atau agama yang 

sama. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi antar 

masyarakat. Para ahli hukum telah mengemukakan beberapa pendapat tentang 

konsep hukum adat, antara lain Van Vollenhoven yang berpendapat bahwa hukum 

adat adalah hukum asal, yaitu hukum yang tidak lahir dari perangkat undang-undang 

atau perangkat kekuasaan lain yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yang 

datang bersama-sama dan secara eksklusif di bawah kekuasaan pemerintah India.  
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Yulia, Hukum Adat (Aceh: Unimalpress, 2016), h. 2. 
13

Nur Syam, Islam Pesisir (Yogjakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 16-18. 
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Supomo juga berpendapat bahwa common law adalah hukum tidak tertulis 

yang ada dalam peraturan tidak tertulis dan meliputi berbagai aturan hidup yang 

walaupun tidak dipaksakan oleh negara, tetapi tetap diikuti dan dikukuhkan oleh 

masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan 

hukum.
14

 Hukum adat Indonesia terdiri dari peraturan-peraturan yang sudah ada 

sejak zaman dahulu. Sedikit demi sedikit agama masuk ke nusantara melalui 

perdagangan yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia dan akhirnya 

mempengaruhi hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat itu. Agama 

pertama yang masuk adalah Hindu, Budha, kemudian diikuti oleh Islam dan Kristen, 

yang masing-masing membawa pengaruh pada budaya asli masyarakat.
15

 Mengenai 

hukum adat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum adat terdiri dari dua 

unsur: 

a. Hukum asli, yaitu hukum tidak tertulis yang ada, hidup dan berkembang 

dalam masyarakat yang senantiasa digunakan sebagai sebagai pedoman hidup 

dalam kegiatannya sehari-hari dan sudah menjadi kebudayaan masyarakat 

dimana hukum itu berlaku. Hukum adat itu terbentuk dari pengalaman 

empiris masyarakat dimasa lalu yang dianggap adil atau patut dan telah 

mendapatkan legitimasi dari penguasa sehingga sifatnya mengikat dan 

akhirnya wajib untuk dipatuhi. Jadi, hukum asli Indonesia merupakan kultur 
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Siti Hapsah Isfardiyana, Hukum Adat, h. 14. 
15

Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Cet. XIV; Jakarta: Toko 

Gunung Agung, t.th), h. 25. 
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asli yang sejak lama sudah menguasai tata kehidupan masyarakat. Hukum 

adat ini adalah hukum adat yang belum mendapat pengaruh dari agama yang 

datang setelahnya.
16

 

b. Agama, agama banyak memberi pengaruh terhadap hukum yang yang berlaku 

di dalam masyarakat sebuah bangsa, baik dari segi kehidupan sehari-hari, 

sampai pada aturan dalam bermasyarakat. Pengaruh hukum agama Hindu, 

Budha, Kristen dan Islam sangat besar terhadap perkembangan hukum adat 

dan perlahan mendesak hukum asli sehingga hukum asli bangsa Indonesia 

sudah banyak mengalami perubahan.
17

 

Beberapa ciri hukum adat yang dapat dipahami adalah:
18

 

a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi; 

b. Tidak tersusun secara sistematis; 

c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan; 

d. Tidak teratur; 

e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan); 

f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan 

Adat dan Tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. 

Kebudayaan yang asalnya dari tradisi memiliki kurang lebih tiga wujud, yaitu:
19
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Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, h. 26. 
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Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, h. 26. 
18

Yulia, Hukum Adat, h. 5. 
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a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma dan juga peraturan (ideas).  

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat (activities); 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact). 

Tradisi juga memiliki fungsinya masing-masing bagi masyarakat, di 

antaranya adalah:
20

 

a. Tradisi merupakan kebijakan turun temurun yang tempatnya di dalam kesadaran, 

keyakinan, norma dan nilai yang kita anut serta di dalam benda yang diciptakan 

di masa lalu. Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang 

bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat 

digunakan dalam tindakan masa kini dan untuk membangun masa depan 

berdasarkan pengalaman masa lalu. 

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

aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat 

anggotanya, salah satu sumber legitimasi tersebut terdapat dalam tradisi. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas 

primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan 

lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi 

nasional selalu dikaitkan dengan sejarah. 
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Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 74-
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d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan 

kekecewaan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu 

yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam keadaan krisis. 

Masyarakat dalam kehidupannya juga mempunyai beberapa konsep 

kepercayaan, yaitu: 

a. Animisme 

Adanya berbagai penemuan peninggalan dari masa praaksara dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan dalam masyarakat Indonesia telah tumbuh 

semenjak masa berburu dan mengumpulkan makanan. Penemuan tersebut salah 

satunya adalah cap telapak tangan yang terdapat di dinding gua di Sulawesi Selatan. 

Lukisan tersebut diartikan sebagai sumber kekuatan atau perlindungan untuk 

mencegah roh jahat. Kepercayaan tersebut terus berkembang sehubungan dengan 

perkembangan kepercayaan mereka. Tingkat kehidupan yang terus meningkat 

memengaruhi perkembangan kepercayaan mereka. Masyarakat semakin 

menghormati para leluhur dengan melakukan upacara penguburan dan 

mengembangkan budayanya. Roh nenek moyang dihormati dan makam mereka 

dijaga agar roh orang-orang yang telah meninggal tetap menjaga mereka yang masih 

hidup. Kepercayaan terhadap nenek moyang tersebutlah yang disebut animisme.
21
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Sardiman, Sejarah 1 (Bogor: Yudhistira Quadra, 2007), h. 32-33. 



28 

 

b. Dinamisme 

Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda sekitar manusia yang 

diyakini memiliki kekuatan ghaib yang bangsa primitif sebut dengan berbagai nama 

yang berbeda-beda tempatnya. Kekuatan itu ada yang bersifat baik dan adapula yang 

bersifat buruk. Benda-benda yang mempunyai kekuatan ghaib baik akan disenangi, 

dipakai dan dimakan agar orang yang memakai senantiasa dipelihara dan dilindungi 

oleh kekuatan ghaib yang ada didalamnya, begitupun sebaliknya. Dinamisme 

disebut juga dengan nama preanimisme, yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda 

atau makhluk mempunyai kekuatan dan daya.
22

 Maksud arti tersebut adalah 

kesaktian dan kekuatan yang berada dalam zat suatu benda dan diyakini mampu 

memberikan marabahaya ataupun mampu mendatangkan manfaat. 

Manusia dalam memecahkan masalah-masalah hidupnya, biasanya 

menggunakan kemampuan akal dan pengetahuan mereka. Namun, akal dan 

pengetahuan tentunya mempunyai keterbatasan. Menurut Frazer, ketika manusia 

belum mengenal adanya religi, masalah kehidupannya dipecahkan melalui magi, 

sayangnya magi juga bukan solusi untuk menyelesaikan seluruh permasalahan.
23

 

Keterbatasan magi yang menuntut manusia untuk mencoba dan terus mencari cara 

lain agar dapat menyelesaikan masalahnya, terutama dalam mencari hubungan timbal 

balik dengan makhluk halus yang ditempuh dengan religi. Pada saat itulah taraf religi 

mulai memasuki kehidupan manusia. Pada taraf religi, roh-roh leluhur dipandang 
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A. Muzammil Alfan Nasrullah, Pengantar Ilmu Tauhid (Jakarta: Duta Media, 2019), h. 18 
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M. Irfan Mahmud dkk, Butta Toa: Jejak Arkeologi Budaya Toala, Logam, & Tradisi 
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menempati sekeliling kediaman manusia. Untuk menjaga keharmonisan, keselamatan 

dan ketenteraman manusia, diperlukan berbagai ritual sebagai manifestasi 

pengagungan atau pemujaan terhadap arwah leluhur. Ritual arwah itulah yang 

menjadi himpunan artefak tradisi megalitik. Himpunan artefak ini dipandang sebagai 

wujud ciri khas budaya yang terakumulasi dari sistem kebudayaan suatu masyarakat. 

Hasil kajian tentang artefak tersebut diarahkan untuk rekonstruksi tentang 

bagaimana benda itu beroperasi dalam sistem budaya yang terorganisir.
24

 Kajian 

terkait religi juga terbagi ke dalam 3 (tiga) sistem budaya, yaitu ideologi, sosial dan 

kebudayaan fisik. Sistem budaya merupakan suatu konsep gagasan pemikiran 

manusia. Sistem sosial merupakan perilaku manusia yang tercermin sebagai suatu 

kompleks aktivitasnya yang berpola dan diatur oleh gagasan serta dapat diamati 

melalui tindakan yang nyata seperti upacara, atau ritus-ritus.
25

 Dalam menjalankan 

kehidupannya sehari-hari, manusia senantiasa menciptakan dan menggunakan 

perlatan. Melalui produk budaya, kemudian kita dapat menangkap konsep normatif 

suatu kebudayaan. Demikian pula dengan kepercayaan, hal tersebut tidak dapat 

diamati kecuali jika diekspresikan dalam kegiatan upacara dan terdapat benda berupa 

materi yang menjadi sarana ritualnya. Menurut Binford, kita dapat mengetahui 

konsep normatif orang-orang terdahulu melalui produk budayanya.
26
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Mempelajari siklus pemujaan dalam suatu masyarakat, tentunya kita perlu 

untuk mengenali beberapa kriteria dan tata cara penyembahan mereka serta berbagai 

indikator yang dapat diamati secara arkeologis. Kultus seremonial biasanya 

dilakukan secara besar-berasan dan melibatkan sejumlah besar masyarakat serta 

dihadiri oleh pemimpin atau kepala suku adat. Menurut Renfrew dan Bahn, secara 

umum ada 4 (empat) komponen utama yang harus diperhatikan untuk mengamati 

tindak ekspresif dalam penyembahan yang dapat diamati secara arkeologis, yaitu:
27

 

a. Fokus Perhatian (Focusing of Attention) 

Setiap melakukan pemujaan, seseorang yang bersangkutan dituntut memiliki 

suatu kesadaran yang tinggi atau kenikmatan religius dalam kehidupannya. Hal ini 

berarti bahwa kesadaran untuk mempercayai suatu kekuatan di luar kekuatan 

manusia, akan diperoleh suatu kenikmatan hidup. Dalam pelaksanaan pemujaan yang 

bersifat komunal ini, dibutuhkan medium untuk memusatkan perhatian (attention 

focusing devices), misalnya di area itu diletakkan patung atau menhir, termasuk 

penggunaan tempat suci, serta bangunan tertentu (misalnya masjid, candi, gereja), 

pencahayaan suara, serta bau wangi-wangian tertentu (seperti kemenyan). Peralatan-

peralatan tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan seluruh perhatian ke arah tindak 

ritual yang lebih mendalam. Ini berarti bahwa tiap individu harus merasakan 

keterlibatan dirinya secara langsung dalam upacara ritual tersebut. Indikator yang 

dapat diamati, yaitu : 
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1) Kegiatan ritual biasanya berlangsung di tempat khusus atau berassosiasi 

dengan benda-benda alamiah (seperti gua, pohon rimbun, mata air, atau puncak 

gunung); 

2) Kemungkinan lainnya bahwa ritual itu bisa berlangsung pada bangunan khusus 

yang sakral, seperti monumen batu besar atau megalitik, dan lain- lain; 

3) Struktur perlengkapan dalam kegiatan ritual bisa menggunakan alat untuk 

memfokuskan perhatian (attention focusing devices), tercermin dalam bentuk 

arsitektur atau perlengkapan tetap dan khusus, seperti: pedupaan, pakaian, 

gong, bel, lampu, bejana-bejana ritual, altar, dan peralatan ritual lainnya; 

4) Areal sakral dapat diamati dengan penampilan simbol yang berulang (this is 

known as “redundancy”). 

b. Batas zona antara 2 (dua) dunia yang sekarang dengan yang akan dating 

(Boundary Zone Between this World and the Next) 

Fokus kegiatan ritual adalah wilayah perbatasan antara dunia sekarang 

dengaan dunia yang lain. Jadi, ada wilayah khusus yang sangat misterius dengan 

berbagai resiko bahaya yang ada di dalamnya. Terlalu beresiko bila peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kepercayaan itu tidak dipatuhi 

oleh penganutnya. Indikator yang dapat diamati dari hal ini adalah : 

1) Kegiatan ritual bisa melibatkan masyarakat dan pelaksanaannya juga 

dipertontonkan kepada khalayak ramai (conspicuous public display), atau 

berhubungan dengan praktek misterius tersembunyi (hidden exclusive 

mysteries). 
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2) Konsep-konsep tentang kebersihan dan pencemaran bisa direfleksikan dalam 

berbagai fasilitas (seperti kolam atau kumpulan air) dan areal sakral yang 

terpelihara. 

c. Hadirnya Dewa atau kekuatan tertentu (Presence of the Deity) 

Dewa atau kekuatan tertentu harus dianggap ada agar kegiatan ritualnya lebih 

efektif. Sebagian besar masyarakat mempercayai adanya dewa, dipersonifikasikan 

dalam bentuk-bentuk makhluk tertentu.Dewa biasanya disimbolkan dalam benda-

benda materi. Bentuk-bentuk hewan sering ditampilkan pada benda-benda materi 

tersebut, utamanya yang berkaitan dengan identifikasi dewa atau kekuatan tertentu 

yang diyakininya, indikator yang dapat diamati adalah: 

1) Asosiasi dengan dewa mungkin direfleksikan dalam bentuk gambar tertentu 

atau bentuk arca (a cult image) untuk menunjukkan sembahan atau representasi 

bentuk dewa yang diabstrakkan; 

2) Simbol-simbol ritus selalu berkaitan dengan arca-arca sembahan atau benda-

benda lain yang merujuk dengannya. Simbol-simbol binatang tertentu (baik 

binatang nyata maupun yang berupa mitos), terutama berkaitan dengan dewa 

atau kekuatan tertentu; 

3) Simbol-simbol ritual juga dapat dikaitkan dengan pemakaman dan ritus 

lainnya. 
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d. Persembahan sesajian (Participation and Offering) 

Setiap pelaksanaan ritual dituntut adanya doa dan gerakan-gerakan tubuh 

(gestures) dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara pemujaan. Pada 

pelaksanaan upacara juga disertai sesajian berupa makanan dan minuman, bahkan 

sangat dimungkinkan adanya semacam sacrifice (pengorbanan) maupun pemberian 

sesajian berupa benda-benda tertentu. Beberapa indikator yang dapat diamati adalah: 

1) Penyembahan akan melibatkan orang dan gerakan-gerakan khusus, mungkin 

hal ini direfleksikan dalam seni dekorasi atau gambar-gambar; 

2) Ada bagian-bagian tertentu dalam kegiatan ritual itu memberikan ramuan-

ramuan, musik, ataupun menari yang merupakan penyembahan kepada 

dewa/kekuatan tertentu dengan mencapai tingkat kesakralannya; 

3) Pengorbanan binatang atau bahkan mungkin juga dipraktekkan pengorbanan 

manusia; 

4) Makanan dan minuman mungkin dikonsumsikan atau pembakaran benda-

benda organik; 

5) Obyek-obyek material tertentu turut disajikan (mungkin juga untuk nazar). 

Tindakan pemberian sesajian (offering) mungkin disusul dengan cara disimpan 

atau di buang; 

6) Investasi besar atau tindakan pemberian persembahan dalam jumlah banyak 

merupakan simbol kekayaan; 

7) Pemberian bentuk struktur bangunan dan segala fasilitasnya juga merupakan 

simbol kekayaan bagi pelaku budaya yang bersangkutan. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Pa’jukukang 

1. Kepercayaan Pra-Islam 

Sebelum masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan pada abad XVII 

Masehi, penduduk dibeberapa daerah telah menganut bermacam kepercayaan pra-

Islam, di antaranya Aluk Todolo di Toraja dan Toani Tolotang di Sidenreng Rappang. 

Bagi mereka yang bermukim di lereng-lereng Gunung Bawakaraeng dan Gunung 

Lompobattang, kepercayaan pra-Islam yang paling terkenal luas adalah kepercayaan 

Patuntung. Di Bantaeng, kepercayaan itu telah menjadi anutan turun temurun dan 

pengikutnya menyebuut kepercayaan mereka sebagai agama Patuntung. Kata 

Patuntung berasal dari bahasa Makassar Patuttung atau Panuntung yang berarti 

Penuntun dalam kehidupan di dunia. Ada tiga dasar kepercayaan dalam agama 

Patuntung yaitu:
28

 

a. Percaya kepada seorang tokoh dewa sebagai cikal bakal keturunan penguasa; 

b. Percaya kepada roh atau jiwa yang menempati beberapa tempat dalam alam 

semesta ini; 

c. Percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda 

pusaka buatan manusia. 

Meskipun tidak dikatakan secara jelas, namun dapat diduga bahwa 

historiografi lontara adalah kitab tuntunan "suci" bagi agama Patuntung, sebab di 

dalamnya terdapat mitos dan legenda tentang sejarah asal mula kerajaan Bantaeng. 
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Diriwayatkan bahwa ketika terjadi Akdampang (keadaan kacau yang tidak terkedali), 

dari dunia atas turun seorang tokoh dewa yang bernama Tumanurung menetralisir 

keadaan. Tempat turunnya tokoh dewa tersebut pada sebuah batu keramat yang 

dinamakan Pannurungang (di Lembang Gantarangkeke) dan Toddo Ballanga (di 

Lalan Bata Onto). Kepercayaan kepada tokoh dewa dengan atribut batu sisa-sisa 

megalitik menandakan bahwa agama Patuntung merupakan kebudayaan tertua. 

Dikatakan demikian karena gagasan mengenai tokoh dewa yang turun atau naik ke 

langit sudah sangat lama serta dikenal luas di dunia Austronesia (Melayu kuno).
29

 

Selain kepada tokoh dewa, agama Patuntung juga percaya kepada adanya roh 

atau jiwa yang mendiami tempat-tempat keramat seperti pada pohon besar atau batu 

keramat. Oleh karena roh dan jiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia 

schari-hari, maka untuk mendapatkan perlindungan dan berkahnya diperlukan acara 

Attoanna, yaitu persembahan sesajen yang diletakkan pada Saukang (miniatur rumah 

kayu) yang tersebar luas di Bantaeng. Persembahan sesajian, terutama dilakukan 

pada saat akan menanam padi, berlayar mencari ikan dan pergi berdagang ke luar 

daerah disertai harapan mendapatkan perlindungan dari roh menghasilkan 

keuntungan yang banyak.
30
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2. Sejarah Tradisi Pa‟jukukang 

Sisa-sisa upacara keagamaan pra-Islam di Bantaeng dilakukan setiap 

tahunnya. Upacara tersebut dikenal sebagai Pa'jukukang yang pada awalnya 

merupakan upacara penghormatan kepada tokoh dewa yaitu Karaeng Loe, 

Tumanurung pendiri keraiaan. Berdasarkan keterangan tertulis dari Goudswaard 

(1855) dan Wayne A. Bougas (196), dapat diketahui bahwa ada tiga tahap penting 

dalam upacara Pa'jukukang di Gantarang Keke, yaitu (1) Akkawaru, (2) Kalau' ri Pa' 

jukukang, dan (3) Anganre Ta'bala'na. Komunitas Onto mempunyai sejarah 

tersendiri yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bantaeng. Karaeng Imran 

Masualle yang merupakan salah satu generasi penerus dari kerajaan Bantaeng, 

mengatakan bahwa dahulu daerah Bantaeng ini masih berupa lautan. Hanya ada 

beberapa tempat saja yang berupa daratan yaitu daerah Onto dan beberapa daerah 

disekitarnya yaitu Sinoa, Bisampole, Gantarangkeke, Mamapang, Katapang dan 

Lawi-Lawi.
31

 

Masing-masing daerah mempunyai pemimpinnya sendiri-sendiri yang biasa 

disebut dengan istilah Kare‟. Suatu ketika para Kare‟ yang semuanya ada tujuh 

orang tersebut melakukan musyawarah, kemudian bermufakat untuk mengangkat 

satu orang yang akan menjadi pemimpin mereka. Sebelum itu, mereka terlebih 

dahulu sepakat untuk melakukan pertapaan dengan tujuan meminta petunjuk kepada 

Dewata (Yang Maha Kuasa) agar dimudahkan bagi mereka memilih orang yang 

tepat untuk menjadi pemimpinnya. Sementara itu, lokasi pertapaan yang dipilih 
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adalah daerah Onto yang kemudian menjadi tempat pertapaan ke tujuh Kare 

tersebut. Tempat-tempat pertapaan itu sekarang disimbolkan dengan istilah “Balla 

Tujua (tujuh rumah kecil yang beratap, berdinding, dan bertiang bambu)”. Pada saat 

mereka bertapa, turunlah cahaya kepada Kare‟ Bisampole dan terdengar suara yang 

mengatakan bahwa “Apangaseng antu nuboya na kadinging-dinginanna anne 

(Kalian mencari apa di cuaca yang sangat dingin seperti ini)”. Lalu karaeng 

Bisampole menjelaskan maksud kedatangannya demi mencari orang yang tepat 

untuk menjadi pemimpin bagi mereka agar tidak lagi terpisah-pisah seperti saat ini. 

Kemudian kembali terdengar suara yang mengatakan bahwa “Ammuko mangemako 

ribuangayya risalu cinranayya (besok datanglah ke satu tempat permandian yang 

terbuat dari bambu)”.  

Keesokan harinya, mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto. Di 

tempat itu, mereka menemukan seorang laki-laki yang sedang mandi. Inilah yang 

kemudian disebut sebagai “Tomanurunga ri Onto”. Akhirnya ketujuh Kare tersebut 

kembali menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin dan meminta kepada 

Tomanurung untuk menjadi pemimpin mereka. Tomanurung menyatakan 

kesediaannya tetapi dengan syarat “Eroja nuangka‟ anjari Karaeng, mingka 

nakkepa anging kau leko‟ kayu, nakke je‟ne massolong ikau sampara mamanyu‟ 

(Saya mau diangkat menjadi raja pemimpin kalian tapi saya ibarat angina dan kalian 

ibarat daun, saya air yang mengalir dan kalian adalah kayu yang hanyut)”, tutur 

Tomanurung. 
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Kare Bisampole akhirnya menyahut mewakili 6 Kare yang lain dengan 

mengatakan “Kutarimai pappalaknu mingka kualleko pammajiki tangkualleko 

pangngodi, kualleko tambara tangkualleko racung (Saya terima permintaanmu 

tetapi kau hanya kuangkat menjadi raja untuk mendatangkan kebaikan dan bukan 

keburukan, dan mengangkat kamu sebagai raja untuk menjadi obat dan bukan 

menjadi racun)”. Maka, jadilah Tomanurung ri Onto sebagai raja bagi mereka 

semua. Pada saat Tomanurung memandang ke segala penjuru, daerah tersebut yang 

tadinya adalah lautan, berubah menjadi daratan. Tomanurung pun menikahi gadis 

Onto yang dijuluki sebagai Dampang Onto yang artinya gadis jelitanya Onto.  

Setelah kejadian tersebut, mereka berangkat ke arah yang sampai saat ini disebut 

dengan Gamacayya, mereka bernaung di bawah pohon kemudian Tomanurung 

bertanya “ini pohon apa?” dan dijawab oleh Kare Bisampole “ini pohon taeng 

(sambil memandang 6 Kare yang lain). Lalu 6 Kare yang lain serentak menjawab 

Ba‟ (tanda bahwa mereka membenarkan pernyataan tersebut), dari sinilah kemudian 

muncul kata Bantaeng yang berasal dari dua kata yaitu Ba‟ dan Taeng, jelas 

Karaeng Imran Masualle. 

Konon karena daerah Onto ini menjadi daerah yang sakral dan merupakan 

daerah perlindungan bagi keturunan raja Bantaeng jika terdapat masalah yang besar, 

maka bagi anak keturunan kerajaan tidak diperbolehkan untuk masuk ke daerah ini 

secara sembarangan kecuali jika mereka diserang oleh musuh atau terlebih dahulu 

dipakaikan tanduk yang berasal dari emas. Namun, saat ini hal itu hanyalah tinggal 

cerita. Menurut Karaeng Burhanuddin, semua itu telah berubah seiring 
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perkembangan zaman dan merupakan akibat dari kebijakan pemerintah daerah yang 

telah melakukan tata ruang terhadap daerah tersebut. Kini kesakralan daerah itu 

hanyalah tinggal kenangan. Tanggal 7 (tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di 

Onto dan Tau Tujua yang memerintah pada masa lalu, yaitu Kare Bissampole, Kare 

Sinoa, Kare Gantarangkeke, Kare Mamampang, Kare Katapang dan Lawi-Lawi. 

Kajian Aspek religi dalam arkeolog menitik beratkan perhatiannya pada 

sistem kepercayaan masyarakat di masa lalu dan diekspresikan dalam bentuk-bentuk 

artefak. Dari konsep tersebut, maka perhatian sering ditujukan kepada pelaksanaan 

upacara-upacara tertentu dalam kaitannya dengan keyakinan atas sistem 

kepercayaan masyarakat secara kolektif. Pencapaian pemahaman mengenai religi 

masa lalu dapat ditelusuri melalui kajian artefak secara kontekstual. Dalam hal ini, 

religi merupakan bagian dari sistem budaya yang terdiri dari seperangkat 

kepercayaan dan perilaku yang berkembang untuk mengendalikan berbagai 

fenomena di alam semesta.
32

 

Perlu diperhatikan bahwa mempelajari siklus pemujaan dalam masyarakat, 

penting untuk terlebih dahulu mengenali beberapa kriteria dan tata cara 

penyembahan mereka. Setiap upacara seremonial biasanya dihadiri pemimpin atau 

kepala suku/adat. Pelaksanaan ritus keagamaan harus disertai dengan tindak 

ekspresif penyembahan terhadap dewa atau makhluk transeden. Sebagian 

masyarakat percaya bahwa nenek moyang mereka bertempat tinggal di atas puncak 
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bukit atau gunung yang letaknya tidak jauh dari pemukiman mereka. Masyarakat 

menganggap bahwa gunung dan kekuatan pemberi kemakmuran itu harus senantiasa 

dipelihara dan dihormati.
33

 

Implikasi dari penghormatan itu ialah adanya rasa kepedulian yang 

ditunjukkan dengan pelaksanaan upacara tertentu. Salah satu bukti tradisi adalah 

upacara adat Pa‟jukukang di Kabupaten Bantaeng. Pelaksanaan ritual tersebut erat 

kaitannya dengan situs dan peninggalan megalitik di Gantarangkeke. Ritual 

Pa‟jukukang dilakukan setiap tahunnya oleh sebagian masyarakat di Bantaeng dan 

penganut sistem kepercayaan itu dari desa-desa. Mereka datang secara berkelompok 

dengan membawa berbagai jenis makanan persembahan dalam ritual tersebut  

seperti beras, jagung, dan juga binatang peliharaan seperti ayam dan kambing. 

Upacara  ini merupakan tanda rasa syukur masyarakat atas keberhasilan panen 

kepada Karaeng Loe yang diyakini sebagai Tumanurung.
34

  Ritual Pa‟jukukang 

pada pelaksanaannya diadakan dalam jangka waktu tertentu. 

C. Tinjauan Umum Tentang Al ‘Urf 

1. Pengertian Al ‘Urf 

Al „Urf secara bahasa berasal dari kata ( ف  وْ ر  عْ ي   –اٌ ف  رْ عِ  –ح ف  رِ عْ ي   – ف  ر  ع   ) yang 

artinya mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal 

oleh seseorang itu menjadikannya tenang dan tenteram. Kata lain yang sering 
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disamakan dengan „urf adalah adat ( جاد  ع   ). Menurut istilah, para ulama 

mengemukakan pendapat tentang pengertian al „urf dengan berbagai perspektif, di 

antaranya: 

a. Fairuz Abadi; al „urf adalah nama dari setiap perbuatan yang kebaikannya 

sudah dikenal oleh syariat dan diterima oleh akal, serta dikenal dari perbuatan 

yang ihsan (baik).
35

  

b. Abdul Wahhab Khallaf, „Urf merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh 

manusia dan sudah dijadikan tradisi oleh mereka, baik perkataan, perbuatan 

atau dalam kaitannya dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu. „Urf 

seringkali disebut juga dengan adat. Menurut istilah para ahli syara‟, tidak ada 

perbedaan antara „urf dengan adat kebiasaan. Adapun „urf amali seperti 

kenalnya manusia terhadap perbuatan jual beli tanpa menggunakan sighat. al-

urf qauli seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al walad yang 

digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.
36

 

c. Ali Hasaballah; adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia sehingga 

menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam 

perjalanan hidup mereka. Baik berupa perkataan, perbuatan yang biasa mereka 

gunakan untuk makna khusus seperti ungkapan orang Arab yang menyebut 

kata al walad untuk anak laki-laki bukan digunakan untuk anak perempuan. 
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Dengan demikian, „urf mencakup sikap untuk saling pengertian dan 

merupakan kesepakatan di antara manusia, sekalipun „urf itu berupa kesepakatan, 

tetap „urf berbeda dengan ijma‟, sebab ijma‟ merupakan tradisi dari kesepakatan para 

mujtahidin secara khusus. Sementara „urf merupakan kesepakatan terhadap suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. 

2. Dasar dan Kehujjahan al ‘Urf 

Secara umum, al „urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan bagi 

manusia serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dalam 

implementasinya, ada perbedaan pendapat ulama terkait penggunaan „urf sebagai 

hujjah: 

a. Yang Membolehkan 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, para ulama terdahulu banyak yang 

menggunakan „urf sebagai metodologi dalam mengistinbathkan hukum. Metode „urf 

digunakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah beserta sahabatnya, demikian pula dengan 

Imam Syafi‟i. ulama yang mendukung penggunaan „urf sebagai metode penetapan 

hukum berlandaskan pada beberapa ayat al-Qur‟an, di antaranya: 

QS. al A‟raf/7: 199 

مُرْ ةِ ٱخُذِ 
ْ
عَفْيَ وَأ

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
ىِلِينٱل جََٰ

ْ
ل  

Terjemahnya: 
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
37

 

                                                     
37

Kementrian Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), h. 



43 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terimalah (wahai rasul, kamu juga 

umatmu), apa yang berlebih dari perilaku-perilaku manusia dan tindak-tanduk 

mereka, dan janganlah kamu menuntut dari mereka hal-hal yang memberatkan 

mereka agar mereka tidak menjauh. Dan perintahlah (orang) untuk bertutur kata yang 

baik dan perbuatan yang indah, dan berpalinglah dari setiap penentangan orang-

orang yang bodoh dan duduk-duduk bersama orang-orang bodoh lagi dungu.
38

 

QS. Ali Imron/3: 110 

مُرُونَ ةِ 
ْ
اسِ حَأ خْرِجَجْ لِلنَّ

ُ
ثٍ أ مَّ

ُ
نخُمْ خَيْدَ أ

ُ
مَعْرُوفِ وَحَنْىَيْنَ عَنِ ا ك

ْ
رِ ٱل

َ
مُنك

ْ
ل  

Terjemahnya: 
Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh mereka 

kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar. 
39

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Kalian itu (wahai umat Muhammad), adalah 

sebaik-baik umat dan orang-orang yang paling bermanfaat bagi sekalian manusia, 

kalian memerintahkan kepada yang ma‟ruf, yaitu segala yang diketahui kebaikannya 

menurut syariat maupun akal, dan kalian melarang kemungkaran, yaitu segala yang 

diketahui keburukannya menurut syariat maupun akal, dan beriman kepada Allah 

dengan keimanan mantap yang dikuatkan dengan amal perbuatan nyata. Seandainya 

ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani mau beriman kepada Muhammad dan 

kepada risalah yang dia bawa kepada mereka dari sisi Allah, sebagaimana kalian 

telah beriman kepadanya, niscaya itu akan benar-benar lebih baik bagi mereka di 

dunia dan akhirat. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman, membenarkan 
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risalah Muhammad lagi mengamalkannya, namun jumlah mereka sedikit. Sedangkan 

kebanyakan dari meraka adalah orang-orang yang keluar dari ajaran agama Allah dan 

ketaatan kepada-Nya.
40

 

QS. at-Taubah/9: 71 

مُؤْمِنُينَ وَ ٱوَ 
ْ
مُرُ ٱل

ْ
وْلِيَاءُٓ ةَعْضٍۚ  يَأ

َ
جُ ةَعْضُىُمْ أ مُؤْمِنََٰ

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْىَيْنَ عَنِ ٱونَ بِ ل

ْ
رِ ٱل

َ
مُنك

ْ
 …ل

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma‟ruf mencegah dari yang munkar.
41

 

 

Maksud mengerjakan kebaikan-kebaikan pada ayat tersebut adalah  mengerjakan 

kebiasaan-kebiasaan ma‟ruf dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan 

norma agama Islam, serta dapat diterima oleh akal sehat sesuai dengan kebiasaan 

yang berlaku dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. 

Orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, yang beriman kepada 

Allah swt., dan Rasul-Nya, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian 

yang lain. Mereka memerintahkan manusia untuk beriman dan mengerjakan amal 

shalih serta melarang mereka dari perbuatan kafir dan maksiat-maksiat, menjalankan 

shalat, memberikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka menghindar 

dari perkataan yang mereka dilarang melakukannya. Mereka itu akan di rahmati oleh 

Allah, lalu dia akan menyelamatkan mereka dari siksa-Nya dan memasukan mereka 
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ke dalam surga-Nya, sesungguhnya Allah swt., Maha perkasa dalam kerajaan-Nya 

lagi Maha Bijaksana dalam penetapan ajaran-ajaran syariat dan segala hukum-

hukum-Nya.
42

 

b. Yang tidak memperbolehkan 

Ibnu Hajar mengatakan bahwa para ulama Syafi‟iyyah tidak memperbolehkan 

berhujjah dengan al-„urf apabila dalam „urf tersebut bertentangan dengan nash.
43

 

3. Syarat Kehujjahan al ‘Urf 

Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al Namlah bahwa al „urf itu 

dapat menjadi hujjah syar‟iyyah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
44

 

a. „Urf hendaknya bersifat umum 

b. „Urf itu bersifat umum, artinya diterima oleh mayoritas masyarakat 

c. Hendaknya „urf itu ada ketika diimplementasikan 

d. „Urf itu terpelihara, yakni perbuatan tersebut meyakinkan dalam tuntutan 

pandangan manusia 

e. „Urf tidak bertentangan dengan dalil yang kuat 

f. „Urf itu hendaknya tidak bertentangan dengan „urf lain yang ada dalam satu 

tempat. 
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4. Macam-Macam al ‘Urf 

Jika ditinjau dari segi baik atau buruknya, al „urf dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. „Urf Sahih 

„Urf sahih merupakan suatu kebiasaan atau adat yang dianggap benar yang 

tidak bertentangan dengan syara‟. Dalam hal ini, Abdul Wahhab Khallaf mengatakan 

bahwa: 

 ، وَ اسُ النَّ  فُ ارَ عَ ا حَ مَ يَ : وُ  حُ يْ دِ الصَ  فُ رْ العُ فَ 
َ
 يْ لِ دَ  فُ الِ خَ ا يُ ل

 
 ا وَ ي  عِ رْ شَ  ل

َ
 حِ ا يَ ل

 
ْ مَ  ل  وَ رَ ح

ً
 ما

َ
 عِ تْ ا يُ ل

ُ
 اجِ وَ  ل

ً
تا  

Artinya: 

„Urf sahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak 
bertentangan dengan syara‟, dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan 

serta tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh syara‟ serta tidak 

membatalkan sesuatu yang wajib.
45

 

Salah satu contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam adat atau 

tradisi orang jawa, kegiatan halal bihalal pada saat idul fitri, memberi hadiah pada 

momen-momen tertentu dan lain sebagainya. 

b. „Urf Fasid 

„Urf fasid adalah kebiasaan yang buruk atau rusak berdasarkan pertimbangan 

syara‟. Abdul Wahhab Khallaf mendesfinisikannya sebagai berikut:  

 وَ  اسُ النَ  هُ فَ ارَ عَ ا حَ مَ  يَ :  وُ دُ اسِ الفَ  فُ رْ العُ 
َ
  عَ رْ الشَ  فُ الِ خَ يُ  هُ نَّ كِ ل

َ
 حِ يُ  وْ أ

 
  ل

ْ
  مَ رَّ دَ مُ ال

َ
 عِ تْ يُ  وْ أ

ُ
بَ اجِ اليَ  ل  
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Artinya: 

„Urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi 

bertentangan dengan hukum syara‟, atau menghalalkan yang telah 

diharamkan dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara‟ serta 

membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.
46

 

Salah satu contoh kebiasaan fasid yang dikenal oleh masyarakat adalah 

budaya judi saat adanya pesta pernikahan, minum minuman keras, kumpul  kebo, 

sabung ayam, memakan riba dan sebagainya. 

Berdasarkan umum dan khusus, maka adat terbagi menjadi tiga: 

1. Adat atau kebiasaan yang bersifat umum 

Yaitu kebiasaan dengan bentuk yang tidak khusus yang diterapkan pada suatu 

masa. Yaitu kebiasaan yang telah dikenal sejak zaman sahabat hingga zaman 

sekarang. Kebiasaan jenis ini diterima oleh para mujtahid, dan mereka 

mengamalkannya. Kebiasaan jenis ini dianggap oleh para ulama bahkan jika itu 

bertentangan dengan analogi dan keputusan umum ditetapkan olehnya. Contohnya 

yaitu jika seseorang bersumpah untuk tidak menginjakkan kakinya di rumah fulan, 

maka ia melanggar sumpahnya jika ia masuk ke dalamnya dan kakinya tetap berada 

di luar rumah, namun dia tidak melanggar sumpah jika ia memasukkan kakinya ke 

dalam rumah itu dan dia tetap berada di luarnya; Karena yang dimaksud dengan 

meletakkan kaki adalah untuk masuk dan bukan hanya untuk meletakkan kaki saja. 
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2. Adat atau kebiasaan yang bersifat khusus 

Yaitu kebiasaan/adat yang hanya berlaku di daerah tertentu, atau 

kelompok/suku tertentu, atau istilah untuk kelompok tertentu. Semisal kata “kita” 

dalam bahasa Indonesia bemakna “kami”, namun di masyarakat Bugis-Makassar, 

kata “kita” juga dimaksudkan “anda” untuk sapaan yang lebih halus. 

3. Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam koridor syariat 

Seperti kata salat, zakat, puasa, haji, dan istilah lainnya dalam ranah 

fikih/syariat. Dalam konteks ini, kita meninggalkan makna bahasa dari istilah-istilah 

tersebut untuk berfokus pada makna syariatnya. Semisal salat, yang secara bahasa 

bermakna doa, namun secara syariat ia bermakna ibadah khusus, yang dikerjakan 

dengan teknik khusus dan bacaan khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan 

diakhiri dengan salam. Demikian halnya istilah puasa, yang dalam makna bahasa 

berarti menahan sesuatu. Zakat yang bermakna tumbuh dan pertambahan, haji yang 

bermakna menuju, dan istilah-istilah lainnya yang jika dibawa ke ranah syariat, maka 

sudah dipahami bahwa maknanya ialah ibadah-ibadah tersebut. Berdasarkan 

perkataan atau perbuatan, adat terbagi menjadi dua: 

1. Yaitu apa yang berlaku di tengah masyarakat dari perilaku mereka, kebiasaan 

mereka atas sebuah perkara, baik itu perilaku biasa dalam keseharian atau yang 

muncul dan dianggap harus untuk dikerjakan. Misal kebiasaan masyarakat yang 

mengkhususkan hari tertentu dalam sepekan untuk berlibur dari rutinitas 

pekerjaan, kebiasaan memakan jenis makanan dan pakaian tertentu. contohnya: 
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a. Makanan pokok di wilayah Indonesia secara umum yaitu beras/nasi, 

sedangkan di wilayah khusus seperti Maluku dan Papua yang menjadikan 

sagu sebagai makanan pokok; 

b. Pakaian yang lazim digunakan di Arab yaitu jubah. Sementara itu sarung di 

Indonesia umumnya digunakan untuk sholat dan mandi, di wilayah Mesir, 

sarung identik dengan orang yang telah melakukan hubungan intim. 

2. Adat atau kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan 

Yaitu kebiasaan sekelompok manusia atau sebuah wilayah dalam 

menggunakan sebuah istilah dalam keseharian mereka dengan makna khusus, yang 

mana makna ini mereka akan langsung pahami secara spontanitas tanpa berpikir 

panjang. Contohnya seperti: 

a. Kata   د يْ انث  (rumah) di sebagian negara seperti Tunisia itu dipahami sebagai   حف  رْ انغ  

(Kamar); 

b. Beberapa istilah yang digunakan di Indonesia yang sebenarnya merupakan merek 

dari salah satu produk, namun sudah lazim digunakan untuk jenis tersebut. Misal: 

Aqua untuk menyebutkan air mineral dalam kemasan, odol untuk pasta gigi, 

Indomie untuk mi instan, dan honda untuk kendaraan beroda dua. 

5. Kaidah-Kaidah al ‘Urf 

Imam al Suyuthi dalam kitabnya al-Asybah wa al-nadzair, mengutarakan 

beberapa kaidah terkait dengan al „urf, di antaranya: 

 



50 

 

 حَ مُ  ةُ ادَ العَ 
َّ
ثمَ ك  

Artinya: 

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar (pertimbangan) hukum. 

Kaidah al-Adah Mu akkamah merupakan kaidah kelima di antara al-Qawa‟id 

al-Khamsah al-Kubra.
47

 Untuk memahami dengan baik dan benar tentang kaidah ini, 

maka dibutuhkan penjelasan lebih jauh mengenai definisi yang terkait dalam 

persoalan. Kaidah al-Adah Mu akkamah mempunyai dua kata kunci tersendiri, yaitu 

al-„ādah dan mu akkamah. Kata al-adah merupakan di antara frasa yang diserap dan 

dibakukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kata adat didefinisikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) 

yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, atau cara (kelakuan dan sebagainya) yang 

sudah menjadi kebiasaan.
48

 

Secara bahasa, al-„ādah diambil dari kata   انع ىْد atau   د ج ع او   ً  yang bermakna ان

kembali, berulang-ulang.
49

 Secara istilah, para ulama mendefinisikan al-„ādah 

dengan beragam definisi. Di antara ulama ada yang mendeskripsikan al-„ādah 

sebagai: 

خْرَى
ُ
ةً ةَعدَ أ هُ مرَّ

َ
مِ المَعْقُيْل، وَعَاوَدُوا ل

ْ
يْهِ حُك

َ
 . مَا اسْخَمَرَّ النَاسُ عَل
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Artinya: 

Apa yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang logis, dan mereka 

mengulanginya berulang kali.
50

 

Hamd al Hamdi mengatakan: 

  اسُ النَ  هُ ادَ خَ ا اعْ مَ 
َ
 مَّ إِ ، فَ مْ ىُ نْ مِ  ث  فَ ائِ ظَ  هُ حْ ادَ خَ اعَ  وْ أ

َ
 عً يْ مِ جَ  هُ وْ ادُ خَ عْ يَ  نْ ا أ

َ
 غَ  وْ ا أ

َ
فُ رْ العُ  يَ ا وُ ذَ ىَ ، فَ مْ ىُ تَ ال  

Artinya: 

Apa yang biasa dilakukan semua orang, atau sekelompok dari mereka, baik 

semuanya atau sebagian besar dari mereka, ini adalah kebiasaan.
51

 

Pengertian umum dari kaidah ini adalah bahwa adat itu berlaku dan dijadikan 

acuan jika suatu ketetapan memiliki hukum dan belum diketahui berdasarkan dalil 

dalil syar‟i yang ada. Adapun jika suatu ketetapan dinyatakan dalam dalil syar‟i yang 

ada, namun ada persoalan mengenai bilangan yang diberikan kepastian akan 

batasannya, maka hal itu dibatasi oleh adat, dan adat adalah apa yang dibiasakan 

orang, baik keseluruhan atau kebanyakan dari mereka, atau apa yang biasa dilakukan 

orang, baik semuanya atau sebagian besar dari mereka, atau apa yang biasa 

dilakukan sekelompok orang.
52

 

1) Turunan dari Kaidah Al-„ dah Mu akkamah 

a) ةِىَا 
ُ
بُ العَمَل  يَجِ

ث  اسِ خُجََّ  النََّ
ُ
 Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah) اِسْخِعْمَال

hujjah (alasan/argumen /dalil) yang wajib diamalkan) 

Makna kaidah ini adalah bahwasanya kebiasaan masyarakat, jika tidak 

bertentangan dengan syariat, merupakan dalil dan bukti yang mesti diikuti dan 

diamalkan, karena adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Kebiasaan tersebut 
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jika berlaku umum, maka dia hujah secara umum berdasarkan kesepakatan ulama. 

Namun, jika kebiasan tersebut berlaku khusus di suatu wilayah atau pada 

sekelompok masyarakat, maka jumhur ulama dari kalangan hanafiyah dan syafi‟iyah 

tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang dijadikan hujah.  

Contoh dalam kaidah ini; Siapa yang bersumpah bahwa dia tidak akan makan 

dari sebuah pohon mangga, maka yang lazim di masyarakat bahwa yang 

dimaksudkan tidak akan dimakan yaitu buahnya. Olehnya jika ia memakan daunnya 

atau batangnya, maka dia tidak perlu menebus sumpahnya.  Contoh lain, Seseorang 

yang meminta dibuatkan sebuah lemari kepada tukang kayu, dan mendeskripsikan 

lemari yang dimaksudkan, maka saat itu juga telah terjadi akad istisna‟ karena 

begitulah yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.  

b)  ْبَج
َ
و غَل

َ
 Adat yang) العِ بْ دَ ةُ  لِ لغَ الِ بِ  الشَّ ئِ عِ  لِ ا لنَ ادِ ر atau اِنََّمَا حُعْخَبَدُ العَادَةُ اِذَا اضْعَرَدَتْ ا

diangap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus 

berlaku atau berlaku umum atau Adat yang diakui adalah adat yang umumnya 

terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi) 

Beberapa istilah yang kadang digunakan untuk kaidah ini:  

a.  ِم ِ انك   ى  كْ ح   رِ ث  كْ لْ  ن  (Kondisi kebanyakan dapat dihukum untuk semuanya) 

b.   رِ ادِ انُ  ٌ  وْ د   ةِ نِ اانغ  ى ِ ع  ال  تِ  دِ رْ انف   ق  اح  نْ إِ  م  طْ ال  (Asalnya, mengikutkan individu/person 

kepada yang umum/kebanyakan bukan yang sedikit) 

c.   رث  كْ ال   ع  ثِ ره ي   م  ل  ال  (Jumlah yang sedikit mengikuti yang banyak) 

d.   ة  انِ انغ  ى  كْ انح  (Hukum itu pada mayoritas) 
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e.  ِةِ انِ انغ تِ  ك  حِ هْ ي   ه  َه إِ ف   رِ دِ اانُ و   ةِ انِ انغ  ٍ  يْ ت   ئ  يْ انشه  ار  ا د  ر  إ  (Jika terjadi kondisi percampuran 

antara mayoritas dan minoritas, maka yang minoritas mendominasi) 

f.   رِ ادِ ى انُ ه  ع   ه  ً  يْ ذِ مْ ذ   و   ةِ انِ انغ  ار  ث  رِ عْ اِ  م  طْ ال  (Asalnya yang dianggap ialah mayoritas, dan 

didahulukan atas yang minoritas) 

g.  ِرادِ انُ  يمِ هِ انم   تِ ، لا  عِ ائِ انشه  ةِ انِ انغ تِ  ج  ر  ثْ انع  (Ibrahnya pada mayoritas sesuatu, bukan yang 

sedikit dan jarang). 

Maksud dari kaidah tersebut, bahwa adat yang terus menerus itu bermakna 

adat yang dikerjakan oleh manusia secara berkesinambungan di sepanjang zaman 

dan dalam berbagai kondisi. Maka tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa 

diajadikan pertimbangan hukum, apabila adat dan kebiasaan itu hanya sekali-kali 

terjadi dan tidak berlaku umum. Kaidah ini sebenarnya menjelaskan bahwa ada dua 

syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum 

(keberlakuannya). Contoh dari kaidah ini: 

a. Lazimnya anak-anak itu mencapai usia balig di usia 15 tahun. Maka jika ada 

seseorang yang sudah mencapai 15 tahun namun belum mendapati tanda-

tanda balig pada dirinya, maka dia dianggap sudah balig saat itu juga, karena 

itu kondisi kebanyakan manusia. 

b. Orang yang mencapai usia 90 tahun keatas itu sangat jarang ditemukan. 

Olehnya, jika seseorang hilang dan tidak diketahui kabarnya, sementara 

diketahui bahwa usia orang yang hilang tersebut sudah mencapai 90 tahun, 

maka dia dihukumi telah wafat dan hartanya boleh dibagikan kepada ahli 

warisnya. 
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c) جاد  انع   حِ ن  لا  ذِ تِ  ن  ر  رْ ذ   ح  م  يْ مِ نح  ا  (Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada 

petunjuk arti menurut adat) 

Kata hakikat berarti makna kata dalam konteks yang sesungguhnya atau 

sesuai dengan makna bahasa yang baku/asli. Maksudnya ialah bahwa asalnya sebuah 

ucapan dibawa pada makna sebenarnya, dan bukan makna kiasan. Makna kiasan itu 

jika ada pembanding atau faktor pendukung yang mengisyaratkan makna kiasan. Jika 

tidak ada bandingan maka lafaz itu akan kembali ke makna yang sebenarnya, kecuali 

jika tidak memungkinkan untuk maksud yang sebenarnya, atau jika bertentangan 

dengan yang dipahami secara adat dan kebiasaan, maka maknanya dipalingkan ke 

makna yang dipahami secara adat dan kebiasaan.  

Contoh: Seseorang bersumpah tidak akan menginjakkan kaki di rumah fulan. 

Secara hakikat, sumpah ini dipahami pada konteks meletakkan salah satu anggota 

tubuh yang telah diketahui. Namun secara kiasan, menginjakkan kaki dipahami 

memasuki rumah si Fulan. Kemudian jika merujuk kebiasaan yang berlaku, kalimat 

menginjakkan kaki dipahami secara adat yaitu memasuki sebuah tempat. Maka 

makna hakikatnya ditinggalkan dan beralih ke makna yang dipahami secara adat.  

d)  ِج  ار  ش  ال   ً ٌِ ي  انث  ك   سِ ر  خْ ل  نِ  ج  ىد  ه  عْ ان اٌس  انهِ تِ  ا  (Isyarat yang sudah maklum/diketahui dari 

orang yang tunawicara sama halnya dengan penjelasan secara lisan) 

Makna umum dari kaidah ini adalah bahwa isyarat dari seseorang tunawicara 

atau bisu, yaitu mereka yang cacat lisan atau ada kelainan bentuk struktur lisannya, 

maka isyarat yang dipahami dari mereka seperti isyarat dengan tangan, mata, atau 
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alis mereka, maka ini dinilai seperti penjelasan dengan suara/lisan dalam penetapan 

hukum.  Dipersyaratkan dari tanda yang diisyaratkan oleh orang bisu, yaitu dengan 

isyarat/tanda yang dapat dipahami dan diketahui oleh setiap orang yang berhadapan 

dengannya, seperti menggerakkan kepalanya mengangguk untuk setuju dan 

menggelengkan kepala untuk menolak.  

Contoh penerapan: Isyarat orang bisu dalam akad nikah, talak, pembebasan 

budak, jual-beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, ikrar dan pengingkaran dalam hukum 

dianggap sebagaimana bicaranya orang normal. Begitupun dalam sumpah, dengan 

cara hakim mengatakan kepadanya : engkau berani bersumpah atas nama Allah 

bahwa terjadi begini dan begitu, maka saat orang bisu tersebut mengangguk tanda 

persetujuan dan jatuhlah sumpahnya tersebut. 

Kaidah ini dikecualikan pada beberapa kasus, diantaranya: 

a. Tidak diterimanya isyarat orang bisu dalam kasus penjatuhan hukuman 

hud d, karena pidana/hud d ditangguhkan dengan sebab adanya keraguan. 

b. Tidak diterimanya isyarat orang bisu dalam kasus persaksian, karena 

persaksian harus dengan lafaz “saya bersaksi”. 

c. Tidak diterimanya isyarat orang bisu dalam kasus qisas. 

e)   ً ً  ا ك  ف  رْ ع   وف  ر  عْ ان اط  رْ ش   وطِ شر  ا ن  (Yang dikenal oleh kebiasaan („Urf) berfungsi seperti 

halnya syarat) 
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Ada beberapa kaidah yang serupa dengan ini, diantaranya ialah: 

a.   يِ عْ انر  ٍ ٍِ يِ انر  ك   رفِ انع  تِ  ي ض انُ ِ تِ  ي (Penentuan berdasarkan kebiasaan („Urf) seperti 

halnya penentuan berdasarkan nas) 

b.   ً ى ه  ُ يْ ت   وطِ ر  شْ ً  انار ك  جه انر   ٍ  يْ ت   وف  ر  عْ ان (Yang makruf (dikenal dengan baik) oleh para 

pedagang berfungsi seperti halnya syarat diantara mereka). 

Kaidah ini merupakan kaidah penting yang berkaitan dengan kebiasaan yang 

diamalkan oleh masyarakat secara umum. Maknanya bahwa apa saja tindak tanduk 

atau perbuatan yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat dari interaksi 

harian mereka meskipun tidak disebutkan secara jelas dan spesifik, maka perbuatan 

tersebut menduduki kedudukan syarat yang harus ditaati oleh setiap pelaku akad 

transaksional maupun akad secara umum.  

Contoh: Ketika seorang meminta temannya untuk membelikan daging, dan 

daging dalam kebiasaan masyarakat setempat dimaksudkan daging sapi, maka yang 

diminta membelikan daging harus membelikan daging sapi, bukan daging kambing 

atau daging lainnya. Contoh lain: seorang penjual bahan bangunan menjual batu bata 

dengan harga 500 ribu rupiah per mobil, dan kebiasaan yang berlaku di tengah 

masyarakat bahwa harga tersebut sudah termasuk ongkos pengiriman, maka sang 

pembeli tidak perlu lagi membayar ongkos pengiriman yang dimaksud, karena 

kebiasaan yang berlaku umum seperti kedudukan syarat dalam transaksi. 

 

 



57 

 

f)  ِابِ ط  انخِ ك   اب  ر  انك  (Tulisan sepadan dengan ucapan) 

Makna kaidah ini bahwasanya tulisan yang digoreskan memiliki hukum yang 

setara dengan ucapan yang dilontarkan. Hal ini dikarenakan pena merupakan salah 

satu dari dua lisan. Demikian pula yang berlaku di zaman Nabi saw., dimana beliau 

diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh manusia, namun beliau 

tidak selamanya menyampaikan dengan lisan. Beberapa momen beliau bersurat 

kepada raja-raja dan penguasa di wilayah yang jauh untuk mengajak mereka kepada 

Islam. Begitupun al-Qur‟an sebagai asas dan pegangan utama kaum muslimin, telah 

sampai kepada kita dengan wasilah tulisan.  

Tulisan dalam konteks ini dianggap sepadan dengan ucapan dengan dua syarat: 

1) Tulisan tersebut termaktub pada media yang permanen dan jelas, maka tidak 

dianggap tulisan di air atau di udara dan semisalnya; 

2) Tulisan tersebut ditulis dengan cara yang biasa di antara orang-orang, dengan 

tulisan yang jelas dan font yang jelas dan dikenal di masyarakat. 

Sebagai contoh dalam kasus ini: jika seseorang di Mekah menuliskan surat 

kepada orang yang berada di Damaskus yang isinya: saya menjual rumahku yang 

terdapat di Damaskus dengan sifat begini dan begitu, lokasinya di alamat ini, 

batasannya ini dan itu, dengan harga sekian. Sang penerima surat setelah menerima 

surat tersebut kemudian mengirimkan surat balasan yang isinya: saya menyepakati 

untuk membeli rumah darimu dengan sifat yang engkau sebutkan, maka disini telah 

sah terjadi jual beli antar mereka berdua. 
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Zaman saat ini dengan kecanggihan teknologi, maka kaidah ini memasuki 

banyak sektor dalam kehidupan interaksi antar manusia, khususnya di dunia maya 

(media sosial). 

g)   اٌي  زْ ال   رِ يِ غْ ر  تِ  اوِ ك  حْ ال   ر  يِ غْ ذ   ر  ك  ُْ  ي  لا  (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan 

zaman) 

Sesungguhnya perubahan keadaan dan kondisi di setiap zamannya tidak dapat 

dipungkiri memberikan dampak yang besar pada banyak hukum-hukum syariat yang 

bersifat ijtihadi. Hal ini dikarenakan hukum yang ditetapkan berlandaskan kebiasaan 

masyarakat yang sifatnya temporer, ketika kebiasaan tersebut berubah bentuknya 

dari waktu ke waktu, maka hukumnya juga akan berubah. Di antara contoh 

penerapan kaidah ini: Fatwa kontemporer para ulama akan kebolehan memberikan 

upah tertentu kepada pengajar al-Qur‟an dan semacamnya. Hal ini berdasarkan 

kondisi yang serba salah, ketika pengajar tersebut fokus mengajar tanpa menjalankan 

pekerjaan lainnya, maka berkonsekuensi menyulitkan dirinya dan menelantarkan 

keluarganya. Sebaliknya, jika sang pengajar fokus bekerja di luar, maka akan 

mengurangi konsentrasinya mengajarkan al-Qur‟an dan agama. Oleh karenanya, para 

ulama memfatwakan kebolehan memberikan upah tertentu kepada mereka, demikian 

pula kepada para imam dan muazin, padahal hal tersebut menyelisihi kesepakatan 

para ulama terdahulu dari imam mazhab yang empat akan ketidakbolehan 

memberikan upah kepada mereka, sebagaimana ketaatan lainnya seperti puasa, salat, 

haji dan membacakan al-Qur‟an yang juga tidak mendapatkan upah tertentu.  
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Kaidah al-yaqīn lā yazul bi al-syak merupakan kaidah mulia yang 

memberikan solusi atas perkembangan zaman dan perubahan keadaan yang sangat 

cepat. Kaidah ini bermakna adat itu berlaku dan dijadikan acuan jika suatu ketetapan 

memiliki hukum dan belum diketahui  berdasarkan dalil-dalil syar‟i yang ada, atau 

ada persoalan syariat yang belum dirinci mengenai bilangan yang diberikan 

kepastian akan batasannya, maka hal itu dibatasi oleh adat. Adat adalah apa yang 

dibiasakan orang, baik keseluruhan atau kebanyakan dari mereka, atau apa yang 

biasa dilakukan orang, baik semuanya atau sebagian besar dari mereka, atau apa 

yang biasa dilakukan sekelompok orang. 

a. Kaidah kedua: 

 
َ
رَدت فَإِن اضْعَرَةَجَ فَلا  حُعْخَبَدُ العَادَةُ إذَا اظَّ

Artinya: 

Adat kebiasaan itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak 

orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima. 

 

b. Kaidah ketiga 

 مَا وَرَدَ ةِ 
ُ
ل
 
رعُْ مُ ك هُ مِنْ الهِ الشَّ

َ
ا ضَاةِطٍ ل

َ
قًا ةِل

َ
 عْل

ُ
ى العُرْفِ ل

َ
غَثِ يُرْجَعُ فِيْهِ إِل  

Artinya: 

Segala sesuatu yang disebutkan oleh syariat secara mutlak, tanpa ada petunjuk 

untuk mengartikannya secara bahasa, maka artinya dikembalikan berdasarkan 

adat. 

 

c. Kaidah keempat 

 فً رْ عُ  فُ وْ رُ عْ المَ 
َ
 ا ك
ْ
  فِ رْ اعُ ةِ  جُ اةِ الثَ ، وَ طِ وْ رُ شْ مَ ال

َ
صِ النَّ ةِ  جِ اةِ الثَ ك  
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Artinya: 

Adat kebiasaan yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan, 

dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan (adat) seperti ketentuan yang 

ditertapkan berdasarkan nash.
53

 

 

Islam merupakan agama yang mampu memberikan segala jawaban dari setiap 

permasalahan hukum yang kerap muncul dikalangan masyarakat dengan menjadikan 

maqashid syari‟ah sebagai hujjah atau pertimbangan hukum terhadap permasalahan 

yang dihadapi, sehingga dalam penerapannya dapat melahirkan produk hukum yang 

membawa kemaslahatan bagi manusia. Berangkat dari pernyataan tersebut, dapat 

dipahami bahwa maslahat adalah tujuan Tuhan dalam syari‟at-Nya yang mutlak 

demi terwujudnya keselamatan dunia maupun akhirat. 

Maslahat bersifat universal bagi setiap manusia dan berlaku dalam segala 

situasi. Beberapa pendapat tentang keuniversalan syariat adalah:
54

 

a. Segala aturan yang diciptakan dengan baik oleh Allah swt., merupakan suatu 

kemaslahatan. Sekiranya aturan tersebut saling bertentangan dan tidak 

harmonis, maka akan menimbulkan kemudharatan. 

b. Kemaslahatan itu berlaku secara umum, bukan hanya dikalangan suatu 

masyarakat atau suatu tempat tertentu saja. Hal ini selaras dengan firman Allah 

QS. Saba‟/34: 28 

ثً  افَّٓ
َ
ا ك

َّ
كَ إِل نََٰ

ْ
رْسَل

َ
ثَدَ وَمَآ أ

ْ
ك
َ
كِنَّ أ

ََٰ
اسِ بَشِيدًا وَنَذِيرًا وَل لنَّ ِ

َّ
مُينَ ٱل

َ
ا يَعْل

َ
 لنَّاسِ ل
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Terjemahnya: 

Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
55

 

 

c. Maslahat yang sifatnya universal adalah maslahat yang mampu diterima secara 

umum (al masalih al mu‟tabarah). Hal ini sesuai dengan maksud Allah swt,. 

dalam menetapkan syari‟at yang sejalan dengan kondisi manusia. 

d. Maslahat universal tersebut memiliki kaidah-kaidah pokok yang sifatnya 

qath‟iy dan tidak mutasyabih (samar-samar), kaidah yang dimaksud merupakan 

kaidah yang terdapat dalam usul al din dan usul al fiqh.  

Berhubungan dengan maslahah yang harus diwujudkan, dilihat dari segi 

kepentingan dan kekuatannya, as Syatibi dan ulama yang lain membaginya ke dalam 

tiga tingkatan yaitu al-dharuriyyah (primer), al-hajiyyah (sekunder), dan al 

tahsiniyyah (tersier).
56

 Berikut uraian tentang ketiga tingkatan tersebut: 

a. Al-Dharuriyyah (Kebutuhan Primer) 

Al-Dharuriyyah menurut ulama ushul fikih merupakan segala sesuatu yang 

wajib adanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila dharuriyyah ini 

tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia maupun di 

akhirat. Dharuriyyah mencakup dasar-dasar ibadah, muamalah serta adat kebiasaan. 

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam sebuah syariat tercakup dalam lima 
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hal, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-kulliyat al-

khams yang dianggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, 

seperti yang dikatakan imam al-Ghazali dan imam asy-Syathibi, yaitu:
57

 

1) Menjaga agama (Hifdz ad-Din) 

2) Menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs) 

3) Menjaga akal (Hifdz al-„Aql) 

4) Menjaga Harta (Hifdz al-Mal) 

5) Menjaga Keturunan (Hifdz an-Nasl) 

Menurut Amir Syarifuddin, kelima dharuriyyah itu adalah hal yang mutlak 

harus ada pada manusia. Oleh karenanya, Allah swt., memerintahkan untuk 

melakukan berbagai upaya untuk keberadaan dan kesempurnaannya. Lalu Allah 

melarang melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi 

salah satu dari kelima dharuriyyah ini. 

1. Al Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) 

Maqashid al Hajiyyah adalah maqashid yang diperlukan untuk 

mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang 

implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Al Hajiyyah merupakan suatu 

kebutuhan yang mesti dimiliki oleh manusia yang keberadaannya akan membuat 

hidup manusia menjadi lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Al juwaini 
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mendefinisikan bahwa maqashid al Hajiyyah itu ada kaitannya dengan maqashid 

yang berkaitan dengan kebutuhan umum yang tidak sampai pada batasan 

daruriyyah.
58

 

2. Al Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier) 

Al Tahsiniyyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan 

sesuatu yang dilakukannya, seperti membuat perwujudan kepentingan daruriyyah 

dan hajiyyah nampak lebih indah dan penuh kewibawaan. Maqashid pada tingkatan 

ini disebut juga dengan maqashid pelengkap atau penyempurna dalam kehidupan 

manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah maupun dalam adat dan kebiasaan. 

Apabila tingkatan tahsiniyyah tidak terpenuhi, hal tersebut tidak akan menyebabkan 

kehancuran atau mempersulit kehidupan manusia, akan tetapi dapat mengurangi sisi 

keindahan dan estetika.
59

 

Terkait dengan al kulliyat al khams (lima hal pokok) yang harus dipenuhi, 

yang banyak disebutkan dalam berbagai buku-buku fikih, berikut uraian tentang 

kelima hal tersebut: 

1. Menjaga Agama (Hifdz ad-Din) 

Agama Islam menjaga hak dan kebebasan setiap manusia, dan kebebasan 

yang pertama ialah kebebasan berkeyakinan serta beribadah. Setiap pemeluk agama 

berhak atas agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak boleh ada paksaan 

untuk mereka beralih atau berpindah keyakinan untuk memeluk agama Islam.  
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Allah swr., berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 256 

رَاهَ فِى 
ْ
آ إِك

َ
ينِۖ  قَد حَّتَيَّنَ ٱل شْدُ مِنَ ٱلدَِّ ۚ ٱلر  غَىَِّ

ْ
ل   

Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
60

 

Ibnu Katsir mengatakan bahwa janganlah kalian memaksakan seseorang 

untuk memasuki agama Islam. sesungguhnya bukti dan dalil tentang hal ini sangat 

jelas dan gambling bahwasanya seseorang tidak boleh dipaksa untuk berpindah dari 

agamanya menuju agama Islam. Berkenaan dengan hal ini, al-Quran menolak segala 

bentuk pemaksaan, karena seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Dia akan 

memberi penerangan dan akan membukakan pintu hatinya lalu orang tersebut akan 

masuk Islam dengan bukti dan hujjah.
61

 Memelihara agama dalam tingkat 

dharuriyyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang 

termasuk dalam kebutuhan primer, misal dalam kegiatan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan sholat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Apabila sholat terabaikan, 

eksistensi agamanya akan terancam. Demikian pula dengan memelihara agama dari 

ancaman yang ada di luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan untuk berjihad. 

Ketentuan ini dilihat dari sisi muru‟ah min janib al-wujud (dalam rangka 

mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri).  
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Jika dilihat dari sisi muru‟ah min janib al-„adam (menolak hal-hal yang 

mengganggu eksistensi agama), terdapat pada larangan-larangan yang yang 

mengakibatkan adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya, misal seseorang dilarang 

keluar dari agama Islam (murtad), dan jika itu tetap dilakukan, maka diancam 

dengan label kekafiran. Begitu pula ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan 

perintah sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.
62

 

Ibn Taimiyah menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah 

swt., dan melaksanakan perbuatan-perbuatan bid‟ah dalam beribadah. Menjaga 

agama dalam tingkatan hajiyyah yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan 

maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama‟ dan qashar bagi musafir serta 

kebolehan untuk berbuka puasa bagi mereka (rukhshah). 

Menurut ibn Taimiyah, sebagian ulama membolehkan untuk membayar zakat 

sesuai dengan nilai bendanya, membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid dan 

tawaf karena adanya kepentingan dengan alasan yang kuat. Apabila ketentuan ini 

dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agamanya, tetapi hanya akan 

mempersulit pelaksanaannya. Dalam bentuk lain dapat dicontohkan dengan 

kewajiban untuk belajar agama, seperti belajar sholat, dan belajar berwudhu agar 

dapat melaksanakan sholat dengan semestinya. Contoh-contoh tersebut dilihat dari 

sisi muru‟ah min janib al-wujud (sarana-sarana agar terlaksananya perintah). Apabila 

dilihat dari sisi muru‟ah min janib al-„adam (sarana yang dapat menjauhkan 
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seseorang dari perbuatan yang dilarang), dapat dicontohkan dengan larangan 

menambah-nambah dalam bidang ibadah, serta larangan berdusta atas nama 

Rasulullah saw., dan sebagainya.
63

 

Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyyah yaitu mengikuti petunjuk 

agama demi menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan 

kewajibannya kepada Tuhan, misal memakai pakaian yang baik dan bersih ketika 

hendak melaksanakan sholat jumat, membersihkan tempat ibadah, berhias, dan 

memakai wewangian dan lain sebagainya. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak 

terpuji. Adapun dalam masalah jihad, misalnya larangan membunuh anak-anak, 

kaum perempuan, dan tokoh agama dari pihak musuh, begitu pula dengan merusak 

tempat ibadah mereka. Walau demikian, tidak berarti tahsiniyyah dianggap tidak 

perlu, sebab tingkatan ini menguatkan kepentingan daruriyyah dan hajiyyah.
64

 

2. Menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs) 

Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. 

Tidak ada pembenaran dalam ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa sendiri 

dan juga jiwa orang lain. Allah swt., memiliki kuasa yang mutlak atas nyawa orang 

lain, tidak ada yang mampu melepasnya dari diri seseorang kecuali Allah swt. Ketika 

ada orang yang mendahului kekuasaan Allah dengan cara menghilangkan nyawa 

orang lain, selain menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga telah mendahului 
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apa yang tidak seharusnya dilakukan dihadapan Allah. Oleh karena itu, Allah swt., 

mengancam orang yang membunuh orang lain dengan secara sengaja dengan 

hukuman yang berat yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahannam.  

Bukan hanya pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang tidak disengaja 

pun diancam dengan hukuman kafarat. Itulah sebabnya, penganiayaan dalam Islam 

juga termasuk hal yang di qisas, yaitu yang dibalas dengan hal yang setimpal dengan 

apa yang dilakukannya. Memelihara jiwa pada tingkatan daruriyyah adalah 

memenuhi berbagai kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan hidup, 

seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Ibn 

Taimiyah mengatakan, wajib hukumnya makan, sekalipun memakan makanan yang 

haram apabila sedang dalam keadaan darurat. Disisi lain, syariat Islam juga melarang 

melakukan penganiayaan terhadap seseorang sekalipun tidak sampai pada tahap 

pembunuhan dan haram hukumnya melenyapkan nyawa seseorang tanpa alasan yang 

dapat dibenarkan oleh syara‟.
65

 

Memelihara jiwa dalam tingkatan hajiyyah, misal perintah mencari rezeki dan 

perintah untuk menafkahi keluarga. Disisi lain, larangan memakan harta orang lain 

secara batil, larangan memakan riba dan sebagainya. Kepentingan hajiyyah ini harus 

pula diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang sifatnya dharuri. Sementara itu, 

memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniah seperti ditetapkannya tata cara makan dan 

minum, misalnya larangan untuk makan sambil berdiri, berjalan dan makan dengan 
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tangan kiri, hanya mengambil makanan yang ada didekatnya dan sebagainya. 

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan 

mengancam eksistensi jiwa manusia.
66

 

3. Menjaga akal (Hifdz al-„Aql) 

Akal merupakan suatu sumber hikmah (pengetahuan) yang dikaruniakan 

kepada manusia, sebagai sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan 

bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Melalui akal, surat perintah Allah 

swt., disampaikan, dengan akal manusia dapat menjadi pemimpin dimuka bumi, dan 

dengannya pula manusia menjadi mulia, sempurna, dan berbeda dengan makhluk-

Nya yang lain. 

Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan 

keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Jika 

akalnya terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Dalam 

hal ini, adakalanya manusia kehilangan akalnya (gila), atau ada akal tapi kurang 

memadai (bodoh) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah swt., membuat aturan-

aturan baik berupa perintah ataupun larangan yang tujuannya untuk memelihara akal 

manusia.
67
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4. Menjaga Harta (Hifdz al-Mal) 

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia 

tidak akan mampu terpisah darinya. Manusia termotifasi mencari harta demi menjaga 

eksistensinya dan menambahkan kenikmatan materi dan religi. Dengan harta 

seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan dan dengan harta seseorang dapat 

menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Memelihara harta ditinjau dari 

kepentingannya dibagi menjadi tiga:
68

 

1) Memelihara harta pada tingkat dharuriyyah, seperti disyariatkannya tata cara 

kepemilikan harta melalui jual-beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, 

kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di 

tangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. 

Begitu pula dengan diwajibkannya mengeluarkan zakat apabila harta sudah 

mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya syariat Islam juga melarang 

mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti mencuri, 

melakukan riba, suap, dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak 

diindahkan maka akan menghasilkan kemudharatan yang berkenaan dengan 

pemeliharaan harta. 

2) Memelihara harta pada tingkat hajiyyah, seperti disyariatkannya jual-beli  

salam, bolehnya melakukan transaksi sewa-menyewa, utang-piutang, 

mudharabah, dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau 
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menimbun barang dagangan, menyongsong petani sebelum sampai kepasar 

dan dilarang melakukan jual-beli pada waktu shalat jum‟at. Apabila ketentuan 

ini tidak dihiraukan tidak akan merusak kehidupan seseorang yang berkenaan 

dengan harta tetapi membuat kehidupannya yang berhubungan dengan harta 

mengalami kesulitan atau kendala. 

3) Memelihara harta pada tingkat tahsiniyyah, seperti adanya ketentuan suf‟ah 

dalam melakukan transaksi harta benda dan mendorong seseorang untuk 

bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini 

merupakan etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi 

kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang 

melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena 

sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan 

kemuliaan. 

5. Menjaga Keturunan (Hifdz an-Nasl) 

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping 

tujuan-tujuan lainnya. Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dibagi 

menjadi tiga:
69
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Tradisi Pa'jukukang 
Perspektif Al 'Urf 

Tinjauan Al 'Urf 
Terhadap Tradisi 

Pa'jukukang 
'Urf Sahih 'Urf Fasid 

Al Qur'an, Sunah, 
Ijtihad 

1) Memelihara keturunan pada tingkat daruriyyah, seperti disyariatkannya untuk 

menikah agar memperoleh keturunan yang baik dan diakui sebagai keturunan 

yang sah. Pentingnya garis keturunan yang jelas tidak hanya menghasilkan 

kemaslahatan di dunia tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti. 

2) Memelihara keturunan pada tingkat hajiyyah, seperti keharusan adanya 

keharusan saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika 

melangsungkan akad dan diberikannya hak talak kepada suami. 

3) Memelihara kuturunan pada tingkat tahsiniyyah, seperti disyariatkannya 

khitbah (peminangan), dibolehkannya melihat wanita yang akan dipinang, 

dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan. 

D. Kerangka Konseptual  
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Konteks penyajian hasil penelitian ini tidak terlepas dan tetap berpedoman 

pada al Qur‟an, hadis dan Ijtihad. Berdasarkan proses pelaksanaannya, akan 

diuraikan bagaimana pandangan al „Urf terhadap tradisi tersebut sehingga manusia 

juga lebih mudah untuk memahami apakah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian 

prosesinya termasuk bagian dari „Urf sahih atau fasid. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena-fenomena, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, peristiwa, 

persepsi, atau pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok. Metode ini 

digunakan karena adanya beberapa pertimbangan. Di antaranya ialah, metode ini 

bersifat humanistis yaitu memahami secara pribadi orang atau kelompok yang diteliti, 

serta dapat memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut 

pandang mereka yang diteliti). Metode kualitatif menekankan pada pengamatan 

fenomena dan lebih meneliti kepada substansi makna dari fenomena tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Pa‟jukukang kabupaten Bantaeng, 

yang kemudian dilanjutkan di desa Dampang Kecamatan Gantarangkeke hingga 

seluruh rangkaian upacara adat pada tahun tersebut selesai. 

B. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami 

keadaan masyarakat dengan melihat gejala atau peristiwa yang nampak dalam 

kehidupan masyarakat Pa‟jukukang dengan mengetahui keberagamannya. 
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b. Pendekatan Teologis, yakni peneliti berusaha mendekati berbagai masalah yang 

berhubungan dengan agama Islam dan praktek kepercayaan yang berkembang 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat Pa‟jukukang. 

c. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan terhadap berbagai masalah dengan 

berdasarkan fakta-fakta sosial, gejala sosial serta interaksi sosial pada bidang 

kepercayaan dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Pa‟jukukang. 

d. Pendekatan Syar‟i, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui 

keselarasan antara hukum-hukum Islam seperti al-Qur‟an, Hadis, Ijma, Qiyas, 

khusunya mengenai al „urf serta fatwa yang relevan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

melalui penelitian yang dilakukan dilapangan tanpa adanya perantara dari pihak lain, 

kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti, baik melalui observasi, 

pengamatan, maupun melalui wawancara terhadap informan antara lain para tokoh 

agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lain yang terlibat dalam kepercayaan 

tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara 

tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain, yaitu data yang sudah 

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara 
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komersial maupun non komersial seperti dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan berbagai jenis hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. 

3. Sumber data tersier 

 
Sumber data tersier ialah data yang dapat diperoleh dari sumber yang mampu 

memberikan penjelasan yang lebih spesifik dari data primer dan sekunder, baik 

berupa kamus maupun berupa ensiklopedi umum dan Islam, indeks serta bibliografi. 

D. Metode Pengumpulan Data 
 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi 
 

Observasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian, melihat, 

mengukur, dan mencatat, kejadian-kejadian yang berlangsung lalu ditujukan untuk 

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala yang dilakukan oleh 

responden dan dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang terstruktur. 

Dalam observasi ini, peneliti secara langsung berperan aktif dalam pengumpulan data 

mengenai pesta adat yang sedang berlangsung di kecamatan Pa‟jukukang Kabupaten 

Bantaeng. 
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2. Wawancara 

 

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh 

data menggunakan kisi-kisi pertanyaan kemudian bertanya langsung kepada 

narasumber. Dalam proses wawancara, penulis berperan sebagai instrumen utama 

karena penulislah yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemudian mencatat atau merekam jawaban dari narasumber sebagai 

data yang sifatnya penting. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa atau kumpulan data atau berkas yang 

bisa berbentuk tulisan, gambar, catatan, majalah, yang paling efektif untuk 

digunakan dalam menyediakan dokumen-dokumen sebagai bukti yang akurat pada 

proses pengumpulan data. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif dalam prosesnya memerlukan alat yang dapat digunakan 

untuk teknik mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, 

formulir observasi, eksperimen dan lain sebagainya yang mampu menjadi penunjang 

untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh responden sehingga penulis dapat 

dengan mudah dalam memperoleh data yang lebih lengkap. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data 

yang tidak berhubungan dengan angka serta tidak berkaitan dengan analisis statistik. 

Pengolahan serta analisis data ini dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara 

lengkap. 

Data yang diperoleh tersebut dikumpulkan melalui cara yang induktif yaitu 

pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, dan wawancara kemudian 

memilih data yang sifatnya penting dan diperlukan serta mengelompokkan data yang 

sesuai dengan tujuan dari penelitian. Penelitian ini meliputi struktur hukum Islam 

serta hukum adat yang digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan 

penelitian. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Teknik triangulasi atau biasa disebut dengan pengujian keabsahan data 

meliputi credibility (kredibilitas), transferability, (validasi eksternal), dependability 

(reabilitas), serta confirmability (objektifitas). Uji keabsahan data tersebut 

dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua yang telah diteliti dan diamati oleh 

penulis sudah sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar 

terjadi, sehingga data yang diperoleh dalam  penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Dalam teknik triangulasi, dapat digunakan beberapa cara 

yaitu: 
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1. Triangulasi Data. Teknik triangulasi data disebut juga dengan triangulasi sumber. 

Teknik ini mengarahkan peneliti agar dalam menggali kebenaran suatu informasi 

menggunakan metode dan sumber perolehan data yang valid. Misal, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti juga bisa menggunakan dokumen 

tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dan gambar 

atau foto sehingga pada akhirnya dapat memberikan pandangan yang berbeda 

mengenai fenomena yang diteliti. 

2. Triangulasi Peneliti, yaitu hasil penelitian baik yang berupa data maupun 

kesimpulan terkait bagian tertentu atau keseluruhannya dapat diuji kembali oleh 

peneliti yang lain atau dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang 

dalam pengumpulan dan analisis data. 

3. Triangulasi Metodologis, merupakan teknik triangulasi metode yang digunakan 

dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang 

berbeda, seperti pada penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi, survei dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti juga dapat 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi 

tersebut. 

4. Triangulasi Teoretis, yaitu teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan perspektif yang lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang diteliti. Teknik ini mampu memperdalam pemahaman apabila 

peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam terhadap hasil 

analisis data yang diperoleh. 
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BAB IV 

TRADISI PA’JUKUKANG PERSPEKTIF AL ‘URF (Studi Kasus di 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng) 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Bantaeng atau Bonthain, konon katanya berasal dari kata Bantayan dan sudah 

dikenal sejak dulu. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 539,83 km² dan terbagi 

menjadi 8 Kecamatan, 46 desa dan 21 kelurahan dengan jumlah penduduk 168.828 

jiwa. Ibukota Kabupaten Bantaeng terletak sekitar 123 km arah Selatan kota 

Makassar, berada pada posisi 5º21‟13” sampai 5º 35‟ 26” lintang Selatan dan 

119º51‟42” sampai 120º05‟27” bujur Timur. Daerah ini berbatasan dengan 

Kabupaten Jeneponto di sebelah barat, Kabupaten Bulukumba di sebelah Timur, 

Kabupaten Gowa di sebelah Utara, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan 

laut Flores. Bantaeng juga mempunyai iklim tropis basah, bulan Oktober sampai 

Maret merupakan musim hujan dan musim kemarau jatuh antara bulan April sampai 

September.
1
 

1. Bantaeng Dalam Rekonstruksi Kebudayaan 

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah administratif di Propinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng memiliki kisah panjang dari periode tertua 

dan kedudukan penting dalam dinamika pemerintahan. Sejak dari periode kolonial, 
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Bantaeng sudah menjadi Afdeling. Bahkan dalam satu dasa warsa terakhir, 

Kabupaten Bantaeng telah menunjukkan laju positif di berbagai aspek pembangunan 

dan menjadi salah satu tempat tujuan belajar aparatur pemerintah dari seluruh 

Indonesia.
2
 

Bantaeng mempunyai sejarah-kebudayaan sangat panjang dari masa sangat 

tua. Berbagai tinggalan budaya dari masa prasejarah, Islam hingga kolonial 

ditemukan di daerah tersebut. Dari aspek prasejarah, Bantaeng mempunyai dua gua 

prasejarah penting, yaitu Situs Gua Panganreang Tudea dan Situs Gua Batu Ejaya, 

dimana stratigrafinya dijadikan rujukan untuk menjelaskan tentang budaya Toala di 

Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan bukti arkeologi, van Stein Callenfels (1937) menunjukkan bahwa 

kedua situs tersebut mengandung data penting untuk menjelaskan tentang prasejarah 

Sulawesi. Oleh karena itu, kedua situs prasejarah di kawasan Batu Ejaya (Bantaeng) 

tersebut sangat penting dalam rekonstruksi awal sejarah-kebudayaan Sulawesi 

Selatan.
3
 

2. Letak  eografis Kecamatan Pa‟jukukang 

Pa‟jukukang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Pa‟jukukang mempunyai luas 48,9 km² yang 

memiliki persentase sebesar 12,35% dari luas Kabupaten Bantaeng. Wilayah ini 

                                                     
2
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Berlanjut di Bantaeng, h. 143 
3
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merupakan daerah pesisir yang juga dilalui oleh beberapa sungai, di antaranya 

sungai Bungun Rua, sungai Kalamassang, Sungai Tunrungasu, sungai Biangloe, 

sungai Biangkeke dan sungai Pamosa. Pa‟jukukang juga merupakan Kecamatan 

penghasil komoditas perikanan terbesar di Kabupaten Bantaeng. Produksi perikanan 

di Kecamatan Pa‟jukukang melalui budidaya laut, tambak dan kolam. Komoditas 

perikanan utamanya adalah udang, bandeng dan rumput laut.
4
 

Gambar 1.1. Peta Wilayah Pa‟jukukang 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng 

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan Pa‟jukukang 

No Desa/Kelurahan 
Luas wilayah 

(km) 

Jarak (km) 

Dari Ibukota 

Kecamatan 

Dari Ibukota 

Kabupaten 

1 Rappoa 3,25 4,0 3,0 

2 Biangloe 3,93 7,0 8,0 

3 Batu Karaeng 3,03 6,0 7,0 

4 Lumpangan 4,70 5,0 5,0 

                                                     
4
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5 Biangkeke 3,31 2,0 4,0 

6 Nipa-Nipa 6,12 - 7,0 

7 Pa‟jukukang 5,85 1,0 12,0 

8 Borong Loe 8,40 3,0 12,0 

9 Papan Loe 7,35 6,0 1,86 

10 Baruga 3,17 7,0 12,0 

Sumber: BPS Bantaeng Kec. Pa‟jukukang tahun 2023 

3. Wilayah Administratif Kecamatan Pa‟jukukang 

Wilayah administratif Kecamatan Pa‟jukukang berdasarkan jumlah Dusun, 

RT, dan RW  dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah Dusun, RW dan RT Kecamatan Pa‟jukukang 

No Desa/Kelurahan Dusun RW RT 

1 Rappoa 5 8 11 

2 Biangloe 4 12 24 

3 Batu Karaeng 3 4 8 

4 Lumpangan 6 12 25 

5 Biangkeke 8 16 33 

6 Nipa-Nipa 7 17 35 

7 Pa‟jukukang 8 16 33 

8 Borong Loe 10 16 30 

9 Papan Loe 7 18 36 

10 Baruga 8 26 41 

Jumlah 66 145 276 

Sumber : BPS Bantaeng Kec. Pa‟jukukang tahun 2023 
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4. Penduduk Kecamatan Pa‟jukukang 

Penduduk Kecamatan Pa‟jukukang berjumlah 25.666 jiwa. Jumlah penduduk 

dan rasio jenis kelamin penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan 

pa‟jukukang dituangkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Jumlah penduduk Kecamatan Pa‟jukukang 

No Desa/Kelurahan 
Penduduk 

Laki-Laki Perempuan 

1 Rappoa 941 981 

2 Biangloe 1181 1257 

3 Batu Karaeng 523 581 

4 Lumpangan 1563 1582 

5 Biangkeke 1716 1718 

6 Nipa-Nipa 2077 2163 

7 Pa‟jukukang 2588 2609 

8 Borong Loe 2291 2254 

9 Papan Loe 2012 1929 

10 Baruga 2888 2936 

Jumlah 12.473 13.193 

Sumber : BPS Bantaeng Kec. Pa‟jukukang tahun 2023 

5. Bidang pendidikan 

Perkembangan dunia pendidikan dalam lingkup Kecamatan Pa‟jukukang 

tidak terlepas dari antusias para penduduk setempat yang setiap tahun memberikan 

kontribusinya yang secara tidak langsung membantu pemerintah beserta tenaga 

pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. 
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Tabel 1.4 Jumlah sekolah tingkat SD/MI, SMP, dan SMA di Kecamatan 

Pa‟jukukang 

No Desa/Kelurahan 
Sekolah 

SD/MI SMP/MTS SMA/MA 

1 Rappoa 1 - - 

2 Biangloe 2 1 1 

3 Batu Karaeng 2 - - 

4 Lumpangan 2 1 - 

5 Biangkeke 2 1 - 

6 Nipa-Nipa 3 2 4 

7 Pa‟jukukang 3 - - 

8 Borong Loe 3 2 - 

9 Papan Loe 6 1 - 

10 Baruga 1 2 - 

Sumber : BPS Bantaeng Kec. Pa‟jukukang tahun 2023 

6. Kondisi Ekonomi 

Pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Pa‟jukukang yang perlu 

diperhatikan dan dikembangkan adalah hasil bumi seperti jenis tanaman  padi, 

jagung, berbagai jenis umbi, sayuran, buah-buahan, dan juga bagian perikanan yang 

perlu dilestarikan. Selain daripada, ada pula proses perdagangan yang di dalamnya 

terjadi aktifitas jual beli, sehingga kegiatan tersebut menjadi penunjang mobilitas 

ekonomi wilayah Pa‟jukukang. 
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B. Pelaksanaan Tradisi Pa’jukukang di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng 

1. Rangkaian Kegiatan Pra-Pa‟jukukang 

Islam dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng sampai saat ini 

masih terus berjalan berdampingan satu sama lain. Bantaeng merupakan sebuah 

Kabupaten yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun, tidak 

dapat dipungkiri bahwa tradisi-tradisi yang ada di dalamnya masih memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek agama, sosial, 

lingkungan dan lain sebagainya. 

Upacara atau ritual adat menjadi bukti kebudayaan dari leluhur masyarakat 

Bantaeng yang menggambarkan adanya salah satu aktivitas tradisi berlanjut sejak 

sebelum masuknya Islam. Tradisi seperti ini merupakan salah satu fenomena sosial-

budaya dalam masyarakat Sulawesi Selatan sejak masa lampau. Kegiatan 

Pa‟jukukang merupakan salah satu bagian dari prosesi adat  antarangkeke. Pesta 

adat Pa‟jukukang berpusat pada suatu tebing karang yang menjorok ke laut yang 

dikenal dengan nama Pa‟jukukang. Pada upacara adat ini, penduduk berkumpul 

untuk menangkap dan mengeringkan jenis-jenis ikan tertentu dari 12 binanga anak 

sungai terpilih di Gantarangkeke. 

Setiap pelaksanaannya, terdapat seorang pemimpin yang biasa disebut 

sebagai puang juku‟ yang mengarahkan para nelayan untuk menangkap ikan sebagai 

bentuk perjamuan, karena dalam prosesinya banyak diundang kerajaan-kerajaan lain 

yang kemudian turut serta menyaksikan pesta rakyat tersebut. Selain ikan yang 
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menjadi menu utama dalam perayaan ini, ada pula jenis makanan yang terbuat dari 

beras yang dibungkus dengan daun pohon enau/aren yang dinamakan kaloli‟ yang 

bentuk ujung penutup kaloli‟ ini menyerupai bentuk ikat kepala seorang raja. Ritual 

ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Pa‟jukukang dan  antarangkeke serta 

masyarakat penganut sistem kepercayaan itu dari berbagai desa maupun kota. 

Beberapa tahapan yang dilakukan sebelum pesta adat Pa‟jukukang berlangsung 

adalah: 

a. Mengeluarkan Pangngajai 

Perayaan Pa‟jukukang dimulai dengan mengeluaran pangngajai enam bulan 

sebelum acara inti dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat 

mengelilingi pemukiman mereka. Persembahannya berupa rappo (salah satu 

jenis buah-buahan) dan kalongkong (kelapa muda) yang akan disimpan 

disetiap babang benteng dan tinggalan-tinggalan megalitik disekitar situs ini. 

persembahan ini ditujukan kepada arwah leluhur yang diyakini dapat 

melindungi kampung mereka dari malapetaka. Selain itu, beberapa 

perlengkapan yang disediakan dalam tahapan ini adalah:  

(1) Daun Sirih, yang telah dilipat sedemikian rupa. Daun yang digunakan ini 

mempunyai makna pengharapan semoga kehidupan masyarakat menjadi 

lebih tenteram, damai dan diberkahi oleh Allah swt.; 

(2) Dupa atau kemenyan yang fungsinya sebagai sarana permohonan pada 

saat seseorang melafalkan suatu harapan dan doa atau mantra, dengan 

membakar kemenyan, akan menghasilkan asap yang tebal dan wangi; 
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(3) Padi atau beras yang merupakan salah satu unsur terpenting karena 

memiliki makna sebagai sumber kehidupan. 

(4) Air putih dalam gelas, air bagi masyarakat Pa‟jukukang merupakan 

simbol kebersihan dan kehidupan, air senantiasa digunakan untuk 

membersihkan diri mereka sehingga dapat mendekatkan diri kepada 

penciptanya. 

b. Akkawaru 

Kegiatan akkawaru ini dilakukan tiga bulan sebelum upacara puncak 

dilaksanakan. Pada dasarnya, akkawaru dan mengeluarkan pangngajai 

memiliki tujuan yang sama, yaitu bentuk penyucian untuk memurnikan 

kampung mereka dan melindunginya dari malapetaka, penyakit, roh, dan hal-

hal jahat. Dahulu, bagian terpenting dari akkwaru ini adalah adanya pawai 

kerajaan mengelilingi ibukota. Pinati berhenti pada setiap sudut pemukiman 

kemudian meletakkan persembahan bagi Karaeng Loe dan raja memohon 

berkah kepada leluhurnya untuk melindungi kerajaan dari malapetaka yang 

biasa terjadi. 

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Pa‟jukukang 

Setelah seluruh rangkaian kegiatan pra-Pa‟jukukang terlaksana, maka 

kegiatan inti dari tradisi Pa‟jukukang juga mulai dilakukan, yaitu melaksanakan  

upacara, yang dilakukan oleh masyarakat dengan memancing ikan disalah satu 

sungai sekitar daerah Pa‟jukukang dan Korong Batu. Memancing ikan di daerah 

Pa‟jukukang selama tiga hari dan kemudian dilanjutkan di salah satu sungai di 
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daerah Korong Batu selama satu hari. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa 

sungai tersebut merupakan milik raja Gantarangkeke yang dahulu raja dan kepala 

daerahnya melakukan pesta makan dari hasil tangkapan ikan di sungai-sungai 

tersebut. 

Pesta ini berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, setiap orang 

yang memiliki kepentingan tersendiri masuk ke dalam rumah yang di dalamnya 

terdapat makam yang dianggap mampu memberi berkat bagi mereka, membawa 

berbagai jenis makanan maupun hewan peliharaan untuk dilepaskan sebagai bentuk 

penghargaan atas pencapaian mereka. Tetapi, untuk berkunjung ke rumah adat 

ditempat ini tidak terdapat batasan selagi orang tersebut memiliki tujuan yang jelas. 

Dahulu, ada banyak pertunjukan yang dipertontonkan dalam pelaksanaan tradisi 

Pa‟jukukang, seperti gendang, tari-tarian dan a‟manca. Namun seiring berjalannya 

waktu, kegiatan itu tidak lagi dipertontonkan pada acara ini, melainkan hanya sebatas 

acara makan saja dan segerombol penjual yang datang beramai-ramai untuk 

berdagang layaknya sedang berada di pasar. 

3. Pasca Tradisi Pa‟jukukang 

Setelah seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi Pa‟jukukang berakhir, 

selanjutnya masyarakat melaksanakan kebiasaan lainnya yang masih ada keterkaitan 

dengan kebiasaan di Pa‟jukukang. Diantara kebiasaan itu adalah: 

a. Naik di Korong Batu, di daerah ini juga diadakan pesta adat, acara intinya 

hanya dilakukan selama 2 (dua) hari, kemudian mereka juga biasanya 

melakukan acara bakar ikan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan di 
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Pa‟jukukang dengan sekelompok masyarakat serta terdapat pula pesta 

perdagangan layaknya di pasar, namun waktunya lebih singkat. Hanya 

berlangsung sekitar 3 (tiga) hari saja. 

b. Masuk di Gantarangkeke. Puncak perayaan sekaligus akhir dari seluruh 

rangkaian upacara adat tahunan yang dilakukan adalah pada 15 Sya‟ban di 

Kecamatan Gantarangkeke. Setiap pelaksanaannya, pemerintah juga ikut andil 

dalam memeriahkan acara tersebut. Ada banyak rangkaian acara kesenian yang 

dipertunjukkan, diantaranya ialah: 

1) Peragaan music dengan gendang 

2) Pertunjukan tari Paolle 

3) A‟manca 

4) Sabung Ayam 

Selain itu, ada banyak pula situs-situs bersejarah di Gantarangkeke, 

diantaranya adalah Baruga, Balla Lompoa (rumah besar), Rarayya (darah), 

Pohon Besar, Passaungang Tauwa (perhelatan manusia), dan juga Pocci 

Buttayya (pusar tanah). 

Ibu Ranti (58) menjelaskan bahwa: 

 

“Konne rolo ri pa‟jukukang lompona ruang bangngi nampa Naiki ri Korong 

Batu ruang bangngi todo. Lomponaji injo ruang bangngi mingka injo tu maea 

assua-suara gassing labbi sampulo bangngi, tu balu-baluka mange. Punna 

naikki ri Korong batu singkamua tongji konne attunu-tunu juku mingka biasa 

ta tallu bangngi ji mange suara‟na iya.”
5
 

 

 

                                                     
5
Ranti (58 tahun), Masyarakat Pa‟jukukang, Wawancara, Bantaeng, November 2023 
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Artinya: 

Pertama di Pa‟jukukang selama (dua) malam, kemudian naik di Korong Batu 

juga selama 2 (dua) malam. Acara intinya yang hanya berjumlah 2 (dua) 

malam, tetapi orang yang datang memeriahkan utamanya yang orang yang 

berjualan bahkan lebih dari 10 (sepuluh) hari, jika masuk ke Korong Batu, 

akan ditemui hal yang sama, namun meriahnya acara hanya terbatas pada 3 

(tiga) hari saja. 

c. Kebiasaan Masyarakat Pasca Pelaksanaan Tradisi Pa‟jukukang-Gantarangkeke 

Konon katanya, menurut para tetua di Pa‟jukukang, kuburan yang ada telah 

dibangunkan rumah tersebut bukanlah kuburan asli dimana terdapat manusia yang 

dimakamkan di dalamnya, Melainkan hanya sebuah batu yang dahulu merupakan 

tempat persinggahan seseorang yang diyakini sebagai tumanurung pada saat pergi 

memancing ikan di Pa‟jukukang. Beberapa kalangan juga menganggap bahwa 

kuburan itu adalah makamnya puang Juku. Ibu Mantang (62) mengatakan: 

“Injo riolo na kua taua, talayyaji kuburang injo naung. Mingka riolo bede nia 

tau toa a‟lampana minjo a‟lanra‟ na assengka konjo ammari-mari na nia 

singkamua batu konjo na kacidongi na anjari mesangi konjo, sanggenna injo 

konjomi lompo-lompo na turu turusimi caritanna nia tongi konjo punna 

narapiki rapi‟na. Injo caritanna tania ji kuburanna puang juku, Cuma injo na 

nikuai puang juku ka punna narapiki rapi‟na caritanna niaki puang juku konjo 

accidong. Na kongngi I pa‟jukukang ka punna narapiki bulan saban maei 

tawwa attune-tunu juku,  alampa mi jala juku. Nia todo intu binanga na 

ratinangang konjo ri jembatanga, konjomi injo anjala juku.”
6
 

Artinya: 

Menurut orang tua terdahulu, bangunan ini bukanlah kuburan asli. Tetapi 

dahulu ada orang yang singgah beristirahat dan duduk di atas batu yang 

berbentuk nisan itu. Hingga mulai saat itu tempat ini dibesarkan dan 

diagungkan karena setiap kali sampai pada masanya atau bulan sya‟ban, 

maka puang juku juga datang dan duduk ditempat ini. 

 

                                                     
6
Mantang (62 tahun), Masyarakat Pa‟jukukang, Wawancara, Bantaeng, November 2023 
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Dikatakan Pa‟jukukang karena setiap bulan Sya‟ban banyak orang yang 

datang memancing ikan dan acara bakar ikan. Ada sungai dibagian utara 

tepatnya dijembatan sana, disitulah mereka memancing ikan. 

Gambar 1.2 Bangunan makam Puang Juku 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wilayah adat Pa‟jukukang 

Cara yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengetahui tanda bahwa Puang 

Juku yang dimaksud telah datang ialah, dengan mengetahui awal masuknya bulan 

Sya‟ban. Ibu Diana (58) mengatakan bahwa: 

Injo na nissengi kua niami puang juku kenne ri pa‟jukukang punna ganna‟mi 

sampulo bangnginna bulanga. Punna bara‟na ambua‟mi bulan saban na 

ganna‟mi sampulo bangngi, sampulona na nia puang juku, abbangngi ri 

sampulona asse‟re, jari sampulona anrua bangngia naik mi, sampulo 

patambangi bulanga anrai‟mi.
7
 

 

Artinya: 

Kita tahu bahwa Puang Juku sudah ada di Pa‟jukukang ketika sudah 

memasuki malam ke 12 (bulan Sya‟ban). Misalnya pada awal masuk bulan 

Sya‟ban kemudian sudah genap 10 malam, maka datanglah Puang Juku, 

bermalam pada malam ke sebelas, pada malam ke 12 (Puang Juku) naik ke 

Korong Batu dan malam ke 14 (Puang Juku) masuk di Gantarangkeke. 

 

 

                                                     
7
Diana (58 tahun), Masyarakat Pa‟jukukang, Wawancara, Bantaeng, November 2023 
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Pada dasarnya perayaan tradisi Pa‟jukukang seringkali berpindah-pindah 

tempat, tetapi masih tetap berada di dalam wilayah Kecamatan Pa‟jukukang dan 

tempatnya tidak jauh dari pusat kebesaran tradisi tersebut. Pusat dari Pa‟jukukang ini 

adalah adanya sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat kuburan yang dibesarkan 

dan dianggap sakral oleh sebagian masyarakat Pa‟jukukang beserta orang-orang yang 

percaya akan hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh ibu Marwah (56): 

“Inne acarana a‟lette-letteji, biasa tongi di dekatnya masjid, biasa tongi 

pantarang di biring arunganga, bakar-bakar ikan. Tempat sakralna pantarang 

konjo ri balla-balla dipagarka nia kuburan lalang. Punna erokki mae konjo na 

sungkeang jaki pinatinna”
8
 

Artinya: 

Acara ini biasanya dilaksanakan ditempat yang tidak tetap atau berpindah-

pindah tempat. Biasanya dilakukan didekat masjid, kadang juga dipinggir 

jalan. Tempat sakralnya ada di dalam rumah-rumah kecil yang ada di luar dan 

di dalamnya terdapat kuburan. 

 

Setiap orang yang datang tentu memiliki tujuannya masing-masing, dengan 

demikian mereka tidak datang begitu saja tanpa membawa sesuatu yang dianggap 

sebagai suatu keharusan jika berkunjung ke Pa‟jukukang. Menurut beberapa orang 

yang ada di Pa‟jukukang, pesta yang digelar itu hanyalah suatu bentuk untuk 

memeriahkan peringatan pelaksanaan tradisi ini yang ditandai dengan banyaknya 

orang yang berdatangan dari segala penjuru untuk melakukan transaksi jual beli dan 

juga acara makan bersama yang dominan lauknya adalah ikan yang asalnya dari 

Pa‟jukukang. 

 

                                                     
8
Marwah (56 tahun), Masyarakat Pa‟jukukang, Wawancara, Bantaeng, November 2023 
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Selain itu, ada pula kepercayaan yang menganggap bahwa betapa sakralnya 

tempat ini, hingga jika seseorang mengabaikan untuk tidak berkunjung terlebih 

dahulu sebelum memulai suatu hajatan, maka akan ada saja sesuatu yang terjadi 

dikehidupan mereka. Seperti yang dikatakan oleh ibu Mantang (62): 

“Biasa punna antamakki konjo ngerangki kanre kanreang. Punna na rapiki 

bulanna, artina na rapiki isse kabiasanna, iya minjo punna bulan sabangi, 

biasa punna mae i konjo tawwa iya biasa mange angerang jangang, 

appalappasa ka kamonjo tongi isse kabiasanna. Lebbaki inne beru-beru nia 

tau appa‟bunting na tanre na antama konjo, nialle nigarringi, sikiddi mami 

nialle nyawana ka tanre najampangi . Baganna antama nampa bajiki.”
9
 

Artinya: 

Biasanya orang yang masuk ketempat itu pasti membawa makanan, apabila 

sudah sampai pada bulan pelaksanaannya, artinya sudah saatnya pula 

seseorang untuk melakukan kebiasaannya. Yaitu pada bulan Sya‟ban, orang 

yang datang itu biasanya membawa ayam yang kemudian dilepas ditempat 

tersebut. Baru-baru ini pernah kejadian, ada orang yang ingin menikahkan 

anaknya kemudian dia tidak masuk terlebih dahulu di Pa‟jukukang, sehingga 

orang itu jatuh sakit dan hampir diambil nyawanya. Sampai akhirnya sembuh 

setelah datang ditempat itu. 

Ibu Mantang (62) kemudian mengatakan  bahwa: 

“Nakke wattungku appa‟bunting ri anakku iya tallu masina na anjoka lettonga 

sanging masina beru mingka tala nia ero annaba, bagangku lampa antama 

appala tulung. Padahal allo allokuja injo antama konjo annangkasi, mingka 

anu injo rekenna na nganu, ka tanreppa natasa jaranga do jari anreppa 

nierangi antama, jari anreppa ku assulu konjo riballa ballaka caritanna assa‟ra 

mi. jari iyaminjo punna nia lani bayu, iya rolo lampa antama ni mangei.”
10

 

Artinya: 

Pada saat saya hendak menikahkan anak kami, ada 3 mesin yang dibawa oleh 

tim elekton dan ketiga mesinnya terhitung masih baru, tetapi tidak ada 

satupun yang dapat berfungsi, sehingga saya masuk ke Pa‟jukukang untuk 

meminta pertolongan. Padahal hampir tiap hari saya masuk ketempat itu 

                                                     
9
Mantang (62 tahun), Wawancara, Bantaeng, November 2023 

10
Mantang (62 tahun), Wawancara, Bantaeng, November 2023 
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untuk membersihkan. Tapi mungkin karena waktu itu kuda yang dipotong 

belum masak jadi kami belum membawanya masuk. Jadi, sesaat sebelum 

saya keluar dari rumah itu, mesinnya langsung nyala. Itulah mengapa setiap 

kali kita mempunyai hajat, maka terlebih dahulu kita harus masuk dulu di 

rumah itu baru kemudian melanjutkan acara hajatannya. 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah yang di 

dalamnya terdapat kuburan itu adalah tempat yang sangat sakral bagi masyarakat 

Pa‟jukukang. Setiap kali melakukan hajatan dalam bentuk apapun, misal perkawinan, 

sunatan, aqiqahan, mereka meyakini bahwa yang pertama kali harus mereka lakukan 

adalah berkunjung ke rumah itu sambil membawa sejumlah makanan yang juga akan 

dihidangkan dalam acara hajatan mereka. 

Makanan itu disajikan lalu dibacakan suatu bacaan atau doa atau mantra yang 

diharapkan dapat memberkati acara mereka, dipimpin oleh pinati (pemangku adat 

setempat). Setelah itu, barulah mereka makan makanan tersebut. Ibu Mantang (62) 

mengatakan: 

“Gitte tonji angkanrei toh, joka mange anak anaka caritanna, gitte angkanrei 

kasara‟na mingka punna alusu‟na iya. Punna muhammadiah biasa anre na 

mange, mingka punna lo‟loranna iya ka nagarringi tongko iya punna anre 

nuparutusuki iya, massu‟na punna nia mange nagaukang na tala mange.”
11

 

Artinya: 

Makanan yang dibawa itu dimakan oleh kami sendiri, dan anak-anak kami. 

Maksudnya, zat nya kami yang makan, tetapi secara bayangannya dimakan 

oleh dia (makhluk yang diyakini ada dirumah tersebut). Biasanya paham 

muhammadiah tidak datang ketempat ini, tetapi kalau dia punya tetua atau 

merupakan keturunan dari sini, pasti akan dapat penyakit atau mendapat 

peringatan dari sini apabila dia mengabaikannya. 

                                                     
11

Mantang (62 tahun), Wawancara, Bantaeng, November 2023 
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Fakta yang terjadi dikehidupan masyarakat menunjukkan bahwa dalam 

kehidupannya sehari-hari ternyata tidak sedikit dari mereka yang juga memanfaatkan 

situs tersebut sebagai tempat untuk mengambil tanahnya sebagai jimat yang 

dianggap dapat menjadi pelindung dan pembawa keberuntungan selama perjanannya 

mencari rezeki atau mengejar karir, baik di dalam maupun di luar daerah. Sembari 

mengambil tanahnya, mereka juga mengucapkan suatu perkataan berupa janji untuk 

kembali mengunjungi tempat tersebut dikemudian hari setelah seluruh hajatnya 

terpenuhi, seperti yang dikatakan oleh ibu Diana (58) bahwa: 

“Biasa ngerang jangang punna nia kananna singkamma punna gassing na 

nasarea dalle  karaeng ataala surang konjo ri anunna pa‟jukukang, mangea 

konjo allappasa jangang. Biasa tongi nia tau appala tulungmi injo caritanna 

na nisareang tojeki caritanna pakkalumanynyanganga, nia tau rawa ri daerah 

galesong, battu ngasengmi ri makkah anakna, sampang la pa‟buntingi naik 

ngasengi mae rolo, inne beru lebbaki isse battu. Biasa tongi nia tau angerang 

bembe, nalappasai lalang konjo, massu‟na dibaca-bacai rolo nampa ni 

labbiang, punna nia ero ngallei, allemi. Mingka talayyami joka tau angeranga 

angallei, na boli bawangji konjo nampa tau maraeng mi ngallei iya eroka.”
12

 

Artinya: 

Biasanya seseorang membawa ayam jika pernah berkata seperti „kalau saya 

sehat dan diberi rezeki oleh Allah beserta yang di Pa‟jukukang, saya mau 

ketempat itu untuk melepaskan ayam‟. Biasa pula ada orang yang ceritanya 

sedang meminta bantuan, kemudian dia betul-betul diberikan harta yang 

banyak seperti orang yang ada di Galesong, seluruh anaknya sudah pernah ke 

Mekah, kemudian setiap salah satu anaknya akan menikah, mereka terlebih 

dahulu berkunjung ketempat tersebut. Dalam waktu dekat ini mereka baru 

saja datang. Kadang juga ada orang yang membawa seekor kambing yang 

dilepas ditempat itu, maksudnya, hewan itu terlebih dahulu dibacakan doa 

kemudian dilepas begitu saja, maka boleh bagi siapa saja yang ingin 

mengambil hewan tersebut untuk dimiliki, kecuali bagi orang yang 

membawanya tadi. 

 

                                                     
12

Diana (58 tahun), Wawancara, Bantaeng, November 2023 
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C. Pandangan al ‘Urf Terhadap Tradisi Pa’jukukang di Kabupaten Bantaeng 

1. Pandangan al „Urf mengenai tradisi Pa‟jukukang 

Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur tentang 

bagaimana harusnya manusia menjalani kehidupannya dengan baik. Agama 

merupakan suatu kemurnian, kebenaran serta kekekalan yang sedikitpun tidak dapat 

dirubah oleh manusia. Keyakinan manusia terhadap agama biasanya tidak terlepas 

dari kebudayaan yang bertumbuh di dalam lingkungannya, sebab dalam 

implementasinya kadang terdapat sutau bentuk peribadatan atau ritual-ritual tertentu 

yang diyakininya. Masyarakat Islam di Bantaeng tentunya mempunyai budaya 

tersendiri yang berlaku dalam kehidupan mereka dan jelas berbeda dengan budaya 

yang berlaku di daerah lainnya. Oleh karena itu, perlu banyak pertimbangan dalam 

melahirkan hukum Islam yang bercorak fiqih di berbagai daerah. Hukum Islam harus 

dibangun sesuai dengan „urf yang berlaku di masyarakat namun tetap berpijak pada 

al-Quran dan hadis. 

Ritus Pajukukang dan pesta Gantarangke merupakan tradisi pra-Islam dan 

berlanjut hingga agama Islam masuk di daerah tersebut. Eloknya, karena masyarakat 

adat yang menyelenggarakan tradisi, semuanya beragama Islam. Tradisi Pa‟jukukang 

adalah salah satu warisan leluhur di Kabupaten Bantaeng dengan segala jenis 

pelaksanaannya masih terus menerus dijaga dan dikemas dalam bentuk pesta adat. 

Tradisi ini mengundang beberapa kontraversi dari berbagai kalangan. Perbuatan 

syirik menjadi stigma terdepan, khususnya bagi umat Islam yang tidak setuju dengan 

ritus tersebut. Appa‟ruwa, bermakna menduakan Tuhan, appa‟ruwa karaeng Allah 
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Taala. Disisi lain ada kalangan yang menganjurkan untuk melestarikan tradisi 

Pa‟jukukang. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Pa‟jukukang pada suatu waktu 

berkumpul untuk menangkap dan mengeringkan berbagai jenis ikan kemudian 

melakukan perjamuan antar kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Ikan dan 

Kaloli‟ merupakan menu utama dalam perjamuannya. 

Kaidah ushul mengatakan bahwa  ِر ى ي ذ ل  انذهنِيْم  ع ه ى انرهحْرِيْى ح  ح  ت اح   ا لْا طْم  فىِ الْا شْي اءِ الْاِ

yang artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, hingga datang dalil 

yang mengharamkannya”. Maksudnya adalah seluruh perbuatan yang 

pelaksanaannya tidak diatur atau tidak disebutkan di dalam nash tentang halal-

haramnya atau tentang baik-buruknya, maka hukumnya adalah mubah atau boleh 

untuk dilakukan. Demikian pula dalam hal ibadah, kaidah mengatakan bahwa   ال طْم

ح   انرهحْرِيْىت اد ج فىِ الْاِ  ت اح  ر ى ي ذ ل  انذهنِيْم  ع ه ى الْاِ  yang artinya “Hukum asal dari ibadah itu adalah  ح 

haram, hingga datang dalil yang membolehkannya”. Maksud dari kaidah ini adalah 

segala bentuk ibadah yang dilakukan itu hukum asalnya adalah haram, sampai datang 

dalil atau perintah untuk melaksanakan ibadah itu. Pembahasan mengenai pandangan 

al „Urf terhadap tradisi Pa‟jukukang, ustad H. Abdul Haris Nurdin, LC., M. Pd (42) 

mengemukakan bahwa: 

“Adat itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama adalah adat yang 

sejalan dengan syariat, yaitu adat yang biasa dilakukan dan pelaksanaannya 

didukung oleh syariat. Kedua, yaitu adat yang memang bertentangan dengan 

syariat; dan yang ketiga adalah adat yang tidak ada dalil yang mendukungnya 

serta tidak ada pula dalil yang membolehkannya, sehingga dikatakan oleh 

ulama bahwa pada dasarnya melakukannya adalah boleh dan dikatakan 

sebagai al aadah muhakkamah. Pada permasalahan Pa‟jukukang, jelas bahwa 

beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sesuatu yang salah, tetapi saya tidak 

sampai memusyrikannya karena saya yakin bahwasanya mereka melakukan 
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hal tersebut sebab mereka yakin bahwa Allah swt., akan memberkati mereka, 

memudahkan hajatnya dengan melakukan kebiasaan itu, dan mereka salah 

karena telah melakukan suatu perbuatan tanpa dibarengi dengan dalil. Tetapi 

jika mereka yakin bahwa yang memberikan berkat adalah batu tersebut, jelas 

bahwa itu adalah suatu bentuk kemusyrikan.”
13

 

 

Kemudian beliau mengatakan: 

 

“Perlu kita lihat, apabila adat Pa‟jukukang ini dalam pelaksanaanya terdapat 

unsur-unsur yang bertujuan untuk menyembah atau menggantungkan harapan 

selain kepada Allah swt., maka jelas bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang 

dilarang dalam agama, akan tetapi apabila kegiatan yang dilakukan oleh 

mereka merupakan suatu hal yang biasa-biasa saja dan tidak mengandung 

unsur yang menggantungkan harapan selain kepada Allah swt., atau dalam 

perbuatan itu tidak menyebabkan dosa ataupun tidak mengandung pahala, 

maka itu sah-sah saja untuk dilakukan”. 

 

Masuknya Islam di Kabupaten Bantaeng, khususnya wilayah Pa‟jukang dan 

Gantarangkeke, membawa pengaruh besar terhadap keyakinan yang mereka anut. 

Berbagai pelaksanaan tradisi yang sebelumnya mengandung penyimpangan dan 

dapat menimbulkan kemudharatan, kini telah ditiadakan lalu digantikan dengan 

pelaksanaan kegiatan lainnya. Seperti pada kebiasaan assaung (bertarung) antar 

manusia yang ingin menduduki suatu jabatan hingga salah seorang dari mereka 

meninggal dunia, kini diganti dengan kegiatan sabung ayam. 

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, tradisi Pa‟jukukang-

Gantarangkeke mengalami banyak perubahan karena mayoritas penduduk daerah 

tersebut menganut agama Islam dan juga pemerintah telah mengupayakan untuk 

mengolah berbagai proses pelaksanaan adat itu menjadi hal yang tidak melanggar 

                                                     
13

Abdul Haris Nurdin (42 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, 

Wawancara, November 2023 
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hukum serta tidak pula bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, sampai saat ini 

pemerintah telah memberikan dukungan dengan menjadikan wilayah tersebut 

sebagai aset kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sekalipun pada 

kenyataannya masih terdapat kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat 

setelah perayaan tradisi ini dilaksanakan. 

Keyakinan bahwa kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan situs makam 

Puang Juku‟ dengan membawa berbagai jenis makanan tertentu atau hewan yang 

kemudian dilepas di tempat tersebut sebelum melaksanakan suatu hajatan, yang 

apabila suatu saat seseorang itu lupa atau sengaja untuk tidak datang dan mengawali 

hajatnya di makam itu, maka sesuatu hal mungkin saja menimpa mereka, seperti 

kekurangan harta atau tidak terkabulnya hajat bahkan sampai beberapa kalangan 

meyakini akan memperoleh suatu penyakit yang mereka anggap sebagai sebab dari 

tingkah laku mereka yang telah mengabaikan tempat tersebut. Sehingga dalam hal 

ini, ustad H. Abdul Haris Nurdin, Lc., M. Pd kembali mengemukakan pendapat 

bahwa:
14

 

“Jika itu adalah sesuatu yang benar, tentu Jin yang sudah mengganggu atau 

menyesatkan mereka agar supaya mereka kembali melakukan hal tersebut., 

lebih baik kita sakit dibanding agama atau keimanan kita yang terancam. Dan 

yang harus diyakini adalah apabila saya sakit maka Allah swt., yang memberi 

saya kesembuhan. Sebagaimana firman Allah swt., QS. asy Syu‟ara/26: 80 

 وَإِذَا مَرِضْجُ فَىُيَ يشَْفِينِ 
 

 

                                                     
14

Abdul Haris Nurdin (42 tahun), Wawancara, November 2023 
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Terjemahnya: 

 

Dan apabila aku sakit, Dialah (Allah) yang menyembuhkan aku.
15
” 

 

Ustad H. Hasan Basri Lc, juga memberikan tanggapan bahwa: 

 

“Melihat kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Pa‟jukukang itu 

menggambarkan bahwa sekalipun mereka tidak mempunyai keyakinan atau 

keinginan ataupun niat untuk menyembah suatu benda, dalam hal ini 

menyembah selain kepada Allah swt., tetapi karena perbuatannya itu 

menunjukkan bahwa mereka seakan-akan terlalu mengagungkan tempat 

tersebut dan dapat memunculkan kegiatan yang mengarah kepada 

kemusyrikan. Maka sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran serta 

keimanan dan juga pemahaman yang benar dalam lingkungan  tersebut agar 

tidak terjatuh kepada kemusyrikan.”
16

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwasanya, sebagian besar 

masyarakat memaknai Pa‟jukukang itu sebagai salah satu tempat yang diberkati oleh 

Allah swt., sehingga dengan melakukan berbagai macam pelaksanaan ritual-ritual di 

dalamnya, maka Allah swt., akan memberkati acara mereka, Allah akan 

melimpahkan rejeki yang lebih kepada mereka, serta memberi mereka kesehatan.  

Masyarakat tetap percaya bahwa Allah-lah yang mengabulkan hajat itu, 

sehingga dia tetap benar dalam hal menggantungkan harapannya kepada Allah swt., 

tetapi mereka tetap salah atau keliru dalam tata cara pelaksanaannya, karena telah 

menganggap dan menjadikan situs yang ada di Pa‟jukukang itu sebagai perantara 

yang menghantarkan mereka untuk dapat menggapai tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Hasbi as-Siddiq, fikih yang diberlakukan di Indonesia harusnya fikih yang 

memenuhi kebutuhan kaum muslim di Indonesia berdasarkan „urf yang telah 

                                                     
15

Kementrian Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahnya, h. 290 
16

Hasan Basri (44 tahun), Pembina Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, 

Wawancara, November 2023 
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dipraktekkan masyarakat selama ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara‟ 

yang tegas dalam al Quran dan hadis. Begitu pula dengan fatwa-fatwa para ulama 

dalam kitab-kitab fikih harus diambil yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi 

muslim Indonesia, sehingga hal ini dapat menghindarkan pertentangan batin dalam 

diri muslim Indonesia antara mengamalkan fikih di satu sisi dan mempraktikkan al-

„adah di sisi yang lain.
17

 

Upaya melahirkan fikih yang bercorak Indonesia merupakan tanggung jawab 

umat Islam secara keseluruhan. Namun yang peranannya jauh lebih penting adalah 

para ulama dan tentunya upaya ini perlu didukung oleh pemerintah ketika fikih 

bercorak Indonesia diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Para ulama sebagai 

garda terdepan melahirkan fikih bercorak Indonesia harus menjalankan sejumlah 

tugas demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia dan upaya 

mengaktualkan hukum Islam dengan tuntutan kehidupan umat. Beberapa upaya yang 

dapat dilakukan adalah: 

a. Mengembangkan kajian hukum Islam agar mampu menjadikannya jawaban 

terhadap berbagai persoalan umat; 

b. Memperbanyak ijtihad di kalangan para ulama baik ijtihad fardi maupun 

jama'i; 

 

 

                                                     
17

Ahmad Sanusi, Implikasi kaedah-kaedah al-adah dan urf dalam pengembangan hukum 

Islam, al-Ahkam, vol.3, No.2, 2009,  h. 47 
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c. Mengembangkan kajian hukum Islam menggunakan perspektif perbandingan 

mazhab. Adapun kecenderungan hanya mengambil pendapat satu mazhab 

dalam menetapkan hukum perlu dikaji ulang, sebab munculnya satu mazhab 

belum tentu memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang ada; 

d. Mengkaji ulang produk-produk fikih yang ditetapkan berdasarkan maslahat 

„urf yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 

e. Mendorong hukum Islam menjadi aturan perundang-undangan. 

Ketika Islam telah dipeluk secara mayoritas oleh masyarakat Bantaeng, 

beberapa teknis pelaksanaannya mengalami perubahan dan disesuaikan dengan 

ajaran Islam, antara lain permainan judi dan ballo' (minuman keras) tidak lagi 

diadakan dalam pesta Pa'jukukang ini. Selain itu, adu manusia hingga mati juga 

ditiadakan lama sebelumnya diganti dengan adu ayam. Semua bentuk-bentuk 

kemeriahan yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam seperti seni rakyat 

assempa' dan a'lanja' (adu kekuatan kaki untuk laki-laki dan anak-anak), tari-tari 

daerah, bahkan gendang/qasidah di jadikan sebagai prioritas acara. Kehadiran 

dakwah Islam bukan untuk menghilangkan tradisi, melainkan bagaimana 

mengkontekstualisasikan tradisi itu, agar selaras dengan ajaran Islam. Singkatnya, 

perjumpaan tradisi lokal dan pemahaman keislaman, harus menimbang konten, 

kontes, dan konteks pelaksanaannya. 
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2. Pengaruh tradisi Pa‟jukukang dalam kehidupan masyarakat Pa‟jukukang 

Tradisi Pa‟jukukang ini bukan hanya sebagai adat istiadat biasa bagi 

masyarakat, tetapi juga mempunyai akulturasi tersendiri dalam kehidupan mereka, 

bahkan bagi sebagian masyarakat berkunjung ke Pa‟jukukang merupakan suatu 

keharusan dan sama sekali tidak boleh untuk diabaikan. Beberapa pengaruh yang 

timbul dari adanya tradisi ini adalah: 

a. Pengaruh terhadap aspek agama 

Kepercayaan masyarakat terhadap kebiasaan mereka berkunjung dan 

membawa berbagai sajian ke tempat tersebut mengandung unsur animisme dan 

dinamisme, sehingga sampai saat ini sebagian proses pelaksanaannya masih 

bertentangan dengan agama Islam.Percaya terhadap sesuatu selain kepada Allah swt.,  

merupakan perbuatan yang syirik. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus 

meningkatkan pemahaman dan lebih mendalami apa yang diajarkan oleh syariat 

dengan memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah sejalan dengan 

syariat, agar agama ini tidak menjadi taruhannya dan kesucian agama tetap terjaga 

dengan baik. 

b. Pengaruh terhadap aspek sosial 

Kegiatan ini terlaksana karena adanya kerjasama yang terjalin antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok 

sehingga terjadilah interaksi yang tentunya melibatkan banyak tokoh masyarakat 

yang turut andil dan ikut serta melaksanakan dan memeriahkan tradisi tersebut. 

Dalam proses pelaksanaannya, menurut keterangan beberapa warga bahwa, banyak 
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di antara mereka hanya datang untuk berbelanja karena dihari puncak ada banyak 

penjual yang berdatangan dengan berbagai jenis jualannya, adapula yang datang 

untuk sekedar menggelar acara makan bersama dengan keluarga atau kerabatnya. 

Namun tetap saja ada beberapa kalangan yang mempunyai hajat tertentu lalu 

kemudian mereka datang dengan berbagai jenis sajian dan dengan niat yang berbeda-

beda pula, lalu mereka membawanya ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat 

benda yang berbentuk makam itu, dengan bantuan seorang Pinati dalam hal ini 

kepala adat yang membantu mereka melepaskan hajatnya ditempat itu. Kegiatan ini 

tentu mengundang perhatian khalayak yang menyaksikan dan tidak menutup 

kemungkinan untuk mereka yang menyaksikan kegiatan tersebut memiliki rasa 

penasaran dan turut ikut melakukan hal yang serupa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Pa‟jukukang merupakan acara adat tahunan turun temurun yang sampai 

saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Pa‟jukukang yang 

ada di Kabupaten Bantaeng.  Kepercayaan ini seringkali dikaitkan sebagai salah 

satu kegiatan yang ada kaitannya dengan Islam karena puncak pelaksanaannya 

yang menjelang bulan Ramadhan, yaitu pada pertengahan bulan Sya‟ban. Dalam 

wilayah Pa‟jukukang terdapat suatu situs yang menjadi pusat kunjungan oleh 

orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Tempat ini dianggap sakral yang 

oleh mereka disebut sebagai makam Puang Juku‟. Inilah yang terus dijaga dan 

dilestarikan oleh masyarakat setempat dengan berbagai upaya yang dilakukan 

untuk menjaganya. Beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan selama proses 

Pa‟jukukang adalah: 

a. Kegiatan Pra-Pa‟jukukang, yaitu Mengeluarkan Pangngajai dan Akkawaru, 

yang dilakukan tiga bulan sebelum acara puncak dilaksanakan. Kedua proses 

tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyucikan 

dan memurnikan kampung mereka dari segala malapetaka, penyakit, roh dan 

hal-hal jahat lainnya. 

b. Proses Pelaksanaan Tradisi Pa‟jukukang, acara inti dalam tradisi ini adalah 

pelaksanaan upacara yang ditandai dengan banyaknya orang berkumpul yang 

datang dari segala penjuru dengan masing-masing tujuannya. Ada yang datang 
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karena memang mempunyai hajat yang ingin dilepas di tempat tersebut, dan 

ada pula yang datang hanya untuk ikut meramaikan, sebagai penjual, ataupun 

sebagai pembeli barang atau jajanan yang dijual pada acara itu. 

c. Pasca Tradisi Pa‟jukukang, terdapat dua tahapan yang dilakukan setelah 

rangkaian acara di Pa‟jukukang yaitu naik di Korong Batu dan masuk di 

Gantarangkeke. 

2. Para ulama menyepakati bahwa al „urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

hukum apabila kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat. Islam menyikapi 

budaya dan tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat dengan bijaksana, 

korektif dan selektif. Setiap daerah memiliki adat kebiasaan tersendiri yang 

merupakan warisan para leluhur mereka. Tradisi Pa‟jukukang dalam perspektif al 

„urf memiliki beberapa hukum, karena setiap orang yang berkunjung pada pesta 

adat Pa‟jukukang juga mempunyai tujuan serta niat yang berbeda-beda. Seperti 

pada puncak pelaksanaannya yang kebanyakan dari mereka  hanyalah melakukan 

acara makan bersama ditempat tersebut layaknya kegiatan lain pada umumnya, 

bahkan tempat tersebut bagaikan pasar yang marak penjual dan pembeli yang 

berdatangan dan turut meramaikan. Oleh karena itu, seseorang yang datang 

hanya dengan tujuan demikian, tentunya tidak melanggar syariat Islam dan boleh 

saja untuk dilakukan. Sementara disisi lain, adapula kelompok masyarakat yang 

datang dengan niat dan tujuan yang lebih spesifik. 
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Makam Puang Juku‟ dianggap sebagai pembawa berkah dan juga sebagai 

perantara untuk mencapai ridha Allah swt., dengan melakukan berbagai macam 

ritual seperti mempersembahkan sesajian makanan dan juga jenis hewan tertentu, 

tetapi tetap mereka menggantungkan harapan kepada Allah swt. Olehnya itu, 

mereka tetap benar dalam hal pengharapan kepada Allah, tetapi keliru dalam 

proses pelaksanaannya karena kegiatan tersebut dapat merusak akidah seseorang. 

Kemudian, apabila ada seseorang yang sampai pada keyakinan bahwa makam 

dan apa yang dipersembahkan itulah yang mengabulkannya seluruh hajat, maka 

keyakinan mereka itu sudah tergolong ke dalam perbuatan syirik. 

B. Implikasi 

1. Amar ma‟ruf itu ada tiga tingkatannya, ada yang bisa diubah dengan kekuatan, 

ada yang bisa di ubah dengan qalbu, dan adapula yang bisa diubah melalui lisan. 

Untuk memaksimalkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kerjasama. Sehingga 

penting bagi pemerintah untuk melakukan kerjasama yang baik dengan para 

penyuluh, para pembesar atau tokoh agama setempat untuk menjadikan 

kecamatan Pa‟jukukang secara perlahan mengurangi kepercayaan yang masih 

mengandung unsur animisme dan dinamisme serta mampu mengubahnya 

menjadi salah satu kegiatan atau adat yang biasa-biasa saja, sebagaimana 

perayaan upacara pada umumnya. 

2. Penting bagi generasi muda sebagai generasi berpendidikan untuk senantiasa 

lebih memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama agar tidak 

terpaku pada pemahaman yang tidak dibenarkan oleh syariat yang diwariskan 
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oleh leluhurnya. Beberapa orangtua berat atau bahkan tidak dapat meninggalkan 

tradisi ini, tetapi secara perlahan tradisi ini juga dapat terkikis oleh generasi 

mudanya yang tidak lagi mengindahkan kebiasaan tersebut. 
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Foto situs tradisi Pa‟jukukang 
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