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KATA PENGANTAR 

حِيم  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
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ْ
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ِّ
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َ
ن
َ
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َ
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َ
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َ
 إِلَ

َ
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َ
د
َ
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ْ
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َ
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َ
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َّ
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ُ
حَمْد

ْ
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َ
 الله  ا

َّ
 إِلا

َ
 إِله

َ
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ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
لِ رُسُلِهِ، أ

 
ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
اتِهِ، وَأ

َ
سْمَائِهِ وَصِف

َ
تِهِ وَأ تِهِ وَرُبُوْبِيَّ وهِيَّ

ُ
ل
ُ
يِ أ
، ف 
ُ
ه
َ
 ل
َ
يْك ِ

َ
 شَ

َ
هُ لا

َ
مْ  وَحْد

ِّ
هُمَّ صَلِّ وَسَل

َّ
لل
َ
، ا
ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُوْل

 
ُ
، وَبَعْد جْمَعِي ْ َ

َ
 آلِهِ وَصَحْبِهِ ا

َ
دٍ وَعَلَ ا مُحَمَّ

َ
دِن  سَيِّ

َ
 عَلَ

ْ
 وَبَارِك

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Puji  dan syukur kehadirat Allah swt. semata karna karunia dan 

kebesaran rahmat-Nya lah kita masih merasakan hirup dan hembusan nafas 

yang teramat nikmat sampai saat ini, semoga dengan nikmat ini dapat 

menambah keimanan serta ketakwaan kepada-Nya, sholawat serta salam tak 

luput berkumandan atas insan termulia baginda Nabi Muhammad saw. yang 

berhasil menyelamatkan ummat-Nya dari lembah kegelapan menuju puncak 

cahaya dengan bahasa Al-Qur’an minadh-dhulumâti ilan-nûr. 

              Alhamdulillah, kalimat yang pantas di ucapkan atas tersusun dan 

terselesaikannya tesis dengan judul “Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam Ussul (Kajian 

Living Qur’an Terhadap Tradisi Macceraq Koro’ang Masyarakat Mandar, Di 

Kecamatan Balanipa), atas pencapaian ini tiada lain dan tak bukan salah satu 

do’a orang tua terkabulkan. 

              Melalui tulisan ini  dengan segala cinta dan kasih sayang , penulis 

mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua, ayahanda M. Said dan 

Ibunda Rosmaliana serta Istri tercinta dan anak tersayang, Juni Fertiwi dan 

Adinda Azani Az-Zahra, serta Adik yang bernama Rajuna Wajid Muhammad 

yang dengan kebesaran dan kesabaran hatinya, dengan cucuran keringat dan 

air mata serta do’a yang dicurahkan kepada penulis secara totalitas  sehingga 

penulis dapat melanjutkan pendidikan S2 dan menyelesaikannya sesuai 

dengan jangka waktu yang diinginkan, semoga Allah swt. memberikan 
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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan tesis 

ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 543/b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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 

(‘). 
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2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah A A ا

 Kasrah I I اَ 

َ
 
 ḍammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

يْفَ 
َ
 kaifa : ك

وْلَ 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ََََ...  |ََََََ...

 ى

fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di 

atas 
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ىَ  ـ  
Kasrah dan yā’ I i dan garis di 

atas 

ــو ُـ    
ḍammah dan wau Ū u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 
َ
 māta : مَات

 rāma : رَامَ 

 qīla : قِيْلَ 

 
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

الِ 
َ
ف
ْ
ط
َ
 الأ

ُ
ة
َ
 rauḍal al-aṭfāl : رَوْض

 
ُ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
ل
َ
 ا
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
َ
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

 
ُ
حِمَة

ْ
ل
َ
 al-ḥikmah :   ا

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan ,(   ـَ  

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Contoh:  

ا  
َ
ن  rabbanā : رَبَّ

ا  
َ
يْن جَّ

َ
 najjainā : ن
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حَق    
ْ
ل
َ
 al-ḥaqq : ا

مَ    عِّ
ُ
 nu’ima : ن

و    
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (َ ى  ـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلَِى  

ى     Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب ِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال 

(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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 (-). 

Contoh: 

مْسُ   
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

   
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا

   
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ـل
َ
ـف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

   
ُ
د
َ
ــبِــلَ

ْ
ل
َ
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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. 

Contoh: 

 
َ
 ta’murūna : تأمُرُوْن

وْءُ 
ّ
 ’al-nau :   الن

ء   ْ ي
َ

 syai’un :   شَ
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ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alquran), Sunnah, khusus dan umum. 

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

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

  billāh  بِاللهِ   d𝑖n̅ullāh دِيْنُ اللهِ 

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

di transliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ْ رَحْمَةِ اللهِ     ي ِ
مْ ف 

ُ
 hum f𝑖 ̅raḥmatillāh ه

10.  Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, 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 kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi alladzi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīh al-Qur’ān 

  Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

  Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi 

 

B. Daftar Singkatan  

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‘ālā 

 

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

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H =  Hijriah 

M =  Masehi  

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

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

HR                 =  Hadis Riwayat 
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PEDOMAN TRASLITERASI BAHASA MANDAR 

Pedoman transliterasi bahasa Mandar ini mengacu pada kamus bahasa 

Mandar – Indonesia yang di selenggarakan di Bogor, Jakarta pada tahun 1974 oleh 

Badan Nasional Pusat Pengembangan Bahasa departemen pendidikan dan 

kebudayaan sebagai bentuk penataan leksikografi. 

A. Fonologi 

No. 

Urut 

Fonem  Posisi tengah Posisi tengan Posisi belakang 

1  /b/ /bua/ “buah” Labe/”mulut” -- 

2  /p/ Pare/”padi” Apa/”apa” -- 

3  /d/ Da/”jangan” /adaq/”adat” -- 

4  /t/ Tau/”orang” /ate/”hati” -- 

5  /c/ Caniq/”madu” /bocok/”kelambu” -- 

6  /k/ Kanneq/”nenek” /bakuq/”bakul” -- 

7  /q/ -- /toqen/”tongkat/ /ateq/”atap” 

8  /j/ Jari/”jadi /aju/”kayu” -- 

9  /g/ Golla/”gula” /suruga/”sorga” -- 

10  /s/ Seqde/”samping” /asu/”anjing” /mammis/”manis 

11  /h/ Haraq/”harap” /ahaq/”ahad” -- 

12  /m/ Muaq/”kalau” /namoq/”nyamuk” -- 

13  /n/ Nana/”nanah” /anaq/”anak” /tongan/ betul 

14  /l/ Laliq/”lalat” /ala’/”ambil” /sobal/”layar 

15  /r/ Raiq/”jahit” /areq/”perut” Taqgar/”karat 

 jumlah 14 15 5 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama                      : Muhammad Fikran Said 

Nim           : 80600222013 

Judul Tesis : Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam Ussul (Kajian Living 
Qur’an Terhadap Tradisi Macceraq Koro’ang 
Masyarakat Mandar, Di Kecamatan Balanipa) 

Tesis ini membahas tentang Ussul kebiasaan masyarakat mandar dengan 

mengilustrasikannya dalam Tradisi Macceraq Koro’ang dengan menggunakan 

Nilai-nilai Al-Qur’an yang terdapat didalam kebiasaan atau adat tersebut, 

permasalahan ini dibagi dalam tiga sub permasalahan yaitu: 1) Bagaimana sejarah 

ussul dan tradisi Macceraq koro’ang dimasyarakat Suku Mandar Kecamatan 

Balanipa? 2)Bagaimana bentuk dan simbol ussul dalam Macceraq koro’ang 

dimasyarakat Suku Mandar Kecamatan Balanipa? 3) Bagaimana Nilai-nilai Al-

Qur’an didalam ussul dan tradisi Macceraq koro’ang dimasyarakat Suku Mandar 

Kecamatan Balanipa?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan 

merupakan penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif, 

penilitian yang mengguakan metode living qur’an. Serta  pengkajianya 

menggunakan pendekatan tafsir dan teologis. Perolehan data dari masyarakat suku 

Mandar mulai dari Tokoh Masyarakat, Toko Adat dan Tokoh Agama. Metode 

pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan 

data dan analisis data menggunakan lima tahap anatara lain: Penyajian Data, 

Reduksi Data, Pemeriksaan Data, Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan. 

Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: 1) ussul dan Macceraq 

koro’ang bermula dari kebiasaan nenek moyang terdahulu yang dilestarikan oleh 

setiap generasi, ussul itu sendiri ialah diambil dari kata ussul ussulan yang 
berarti mengusul atau menagajukan, sedangkan secara istilah ialah simbol 
harapan atau do’a melalui perilaku spontan demi mendapatkan hal-hal yang 
baik, terkadang ussul juga disebut sebagai do’a bil hāl atau permintaan 
melalui perbuatan. 2) Media yang digunakan mulai dari Loka (pisang), Rarung 

(jarum), Manu’Pute (ayam putih), banno ( padi disangrai jadi popcorn), Golla 

mamea (gula merah), sokkol (beras ketan) dan anjoro mura (kelapa muda). 3) nilai 

dalam ussul antara lain harapan/do’a dan nilai optimis/ husnuzan, persatuan dan 

kesatuan dan akhlak yang baik. Secara spesifik dalil tentang tradisi di suku  

Mandar ini tidak ada dalam Al-Qur’an, akan tetapi harapan atau do’a dalam media-

media yang digunakan dalam pelaksanaanya  memiliki relevansi dengan nilai-nilai 

yang di anjurkan dalam Al-Qur’an karena sejatinya Living Qur’an ialah 

memfungsikan Al-Qur’an dalam kehidupan praktis diluar dari kondisi teks Al-

Qur’an.  

Implikasi dari penelitian ini ialah masyarakat dan setiap generasi diharap 

selalu berpegang teguh pada syariat Islam terutama dalam menjaga kecintaan 

terhadap Al-Qur’an, dikarenakan Al-Qur’an dapat menjadi penyaring antara hal-

hal yang dianggap keluar dari syariat dan sebaliknya. Maka,  dalam konteks Al-

Qur’an dan tradisi Macceraq koro’ang sebagai media contoh dari ussul itu sejalan 

dengan ketentuan yang di anjurkan didalam Al-Qur’an.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kitab suci multidimensi yang mencakup seluruh 

dimensi untuk pedoman kebaikan seluruh umat manusia. Sebanyak dimensi 

yang di kandung dalam Al-Qur’an maka sebanyak itu pula mukjizat yang ada 

di dalamnya. Tak lain dan tak bukan, dimensi yang berada pada Al-Qur’an 

disaat yang sama ialah dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Qur’an. Hal ini 

menegasnya bahwa Al-Qur’an ialah seluruhnya kemukjizatan. Tidak ada 

pemilihan, tidak ada diantara muatan Al-Qur’an yang bukan mukjizat.1 

Seluruh umat Islam memliki keyakinan bahwa Al-Qur’an adalah 

petunjuk bagi mereka yang beriman, karena Al-Qur’an pada dasarnya untuk 

menuntun manusia ke tujuan termulia yaitu jalan yang lurus. Sesuai dengan   

QS al-Isrā’/17: 9. 

 يَهْدِيْ  
َ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
ٰ
 ه
َّ
 اِن

َّ
ن
َ
لِحٰتِ ا  الصّٰ

َ
وْن

ُ
ذِيْنَ يَعْمَل

َّ
مِنِي ْ َ ال

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال

ِّ
وَمُ وَيُبَشَّ

ْ
ق
َ
َ ا ْ هِي ي ِ

ت 
َّ
لِل

 
 
ا ً ْ بِي 

َ
جْرًا ك

َ
هُمْ ا

َ
   ٩ ل

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling 
lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang 
mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat 
besar.2 

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, jalan lurus tersebut ialah 

Al-Qur’an yang membawa kepada satu tujuan, tak terbilang dan tujuan itu satu 

yaitu Allah swt. yang tunggal. Ayat ini diakhiri dengan  
 
ا ً ْ بِي 

َ
جْرًا ك

َ
ا هُمْ 

َ
ل  
َّ
ن
َ
 ا

(“bahwa untuk mereka adalah pahala yang besar”). Karna imbalan yang sangat 

 
1Abad Badruzaman, Ulumul Qur’an Pendekatan Dan Wawasan Baru, (Malang: Madani 

Media, 2018), h. 198. 
2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 283. 
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besar itulah kadangkala meminta perjuangan, keletihan dan kelelahan. 

Namun, menurut beliau hal itu tidak akan sia-sia, Allah swt. akan memberikan 

apresiasi dunia dan akhirat bagi mereka yang menjadikan Al-Qur’an sebagai 

pedoman kehidupan.3 Bahkan Prof. Mardan dalam bukunya mengatakan Al-

Qur’an sebagai ma’dubatullah (hidangan /jamuan Allah swt.) dalam artian 

harus dinikmati dan dimaknai. Memaknai Al-Qur’an berarti mewajibkan diri 

untuk senantiasa ingin memiliki, membaca, memahami, menghayati, 

mengapresiasi, mempelajari dan mengajarkannya.4 

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Al-Qur’an ialah jalan yang 

lurus bagi mereka yang mengerjakan Kebajikan, maka seharusnya umat 

muslim harus memberikan pengamalan yang baik dan benar seperti didengar, 

dibaca, dihafal, direnungkan serta diamalkan yang hal ini mengarah kepada 

menyelami keindahan hikmahnya, digali rahasia-rahasianya, dan 

ditampakkan keunggulanya dengan kata lain Tafsir Al-Qur’an. 

Mengapa kita perlu tafsir? Apakah Al-Qur’an saja tidak memumpuni 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi? Al-Qur’an turun 

dalam sekat ruang dan waktu tertentu dengan berbagai tatanan sosial, 

budaya, ekonomi, politik maka Asumsi pertama penulis menyatakan, bahwa 

penjelasan Al-Qur’an tidak cukup dipahami secara tekstual saja sebab 

menurut Dr. Abad Badruzaman disampul bukunya berjudul Ulumul Qur’an 

Pendekatan dan Wawasan Baru mengatakan bahwa akar ekstrimisme agama 

 
3Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 4 (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, n.d.). h. 4019-

4020. 
4Mardan, Al-Qur’an Sebagai Ma’dubatullah Ditengah Pandemi Covid-19 (Gowa: 

Alauddin University Pres, 2020). h. 3. 
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adalah tekstualitas atau memahami ayat-ayat Al-Qur’an secara teks saja.5 

dalam pendapat lain di tegaskan. 

“Ketika Agama dipahami dari sisi dogmatis, tekstual, formalistic, 
ritualistic dan simbolik, maka ia akan mudah memicu konflik, apalagi bila 
berbenturan dengan peradaban yang dianggap menyimpang. Bila hal 
tersebut terjadi, maka ajaran-ajaran agama yang sebenarnya, sarat 
dengan nilai-nilai humanitas (Islam rahmatan lil ‘ālamīn) menjadi pudar. 
Yang muncul adalah kekerasan, radikal dan teror”.6 

Sehingga keharusan mendalami Tafsir Al-Qur’an itu sesuatu hal yang 

harus di pertahankan. Salah satu mufassir tanah air Prof. M. Quraisy Syihab 

mengungkapkan bahwa Tafsir Al-Qur’an mempunyai peran penting dalam 

kemajuan dan perkembangan manusia.7 Asumsi Kedua, karna Al-Qur’an turun 

dalam berbagai tatanan sosial, budaya, ekonomi dan politik inilah relasi dalam 

beberapa awal surah dan awal ayat Al-Qur’an terkadang difirmankan dengan 

kalimat  
َ
ك
َ
وْن
ُ
ل ٔـَ  mereka bertanya kepadamu (Muhammad) ” kalimat-kalimat“ يَسْ

ini diwahyukan sebagai reaksi adanya persoalan-persoalan ditengah 

masyarakat.8 

Namun demikian, problematika yang terjadi di masyarakat itu  

tersusun rapi dan diyakini memiliki peran penting sebagai pengenalan atau 

ikon satu daerah tertentu. Seperti ussul yang diyakini masyarakat suku 

mandar, yang jika diamati dari sisi logika maka hal itu justru akan berbanding 

terbalik dengan realitas yang diinginkan terutama dizaman milenial ini, 

meskipun demikian, pandangan orang-orang yang menerapkan dan meyakini 

justru hal itu menjadi titik utama dan menjadi sesuatu hal yang kurang jika di 

 
5Abad Badruzaman, Ulumul Qur’an Pendekatan Dan Wawasan Baru (Malang: Madani 

Media, 2018). 
6Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah Ajaran, dan 

Perkembangannya, Ed. 1_Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. Ix. 
7M. Quraisy Syihab, Membumikan Al-Qur’an, Cet.XXIX (Bandung: PT Mizan Pustaka, 

2006), h. 86 
8Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam Pembahasan 

Al-Qur’an (Medan: Undhar Press, 2020).h.iv. 
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setiap pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut tidak di terapkan ussul 

didalamnya.  

Selain dari pada itu didalam Al-Qur’an juga terdapat ayat yang 

mengatakan bahwa manusia di ciptakan dalam bagian-bagian suku-suku dan 

berbangsa yang berarti bahwa dalam perbedaan itu pasti ada sesuatu yang 

membedakan, salah satunya kebiasaan atau adat-istiadat yang menjadi 

pemilah suku yang satu dengan suku yang lainnya, bangsa yang satu dengan 

bangsa yang lain. 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Hujurāt/49: 13 : 

 
َّ
وْا ۚ اِن

ُ
عَارَف

َ
لَ لِت ىِٕ

ۤ
بَا
َ
ق عُوْبًا وَّ

ُ
مْ ش

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
 وَجَعَل

ٰ
تٰ
ْ
ن
ُ
ا رٍ وَّ

َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِّ

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ اِن

َّ
هَا الن ي 

َ
ا
ٰٓ
مْ يٰ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

 َ
ه
 اللّٰ

َّ
مْ اِۗن

ُ
ىك
ٰ
ق
ْ
ت
َ
ِ ا
ه
 اللّٰ

َ
د
ْ
ْ  عِن بِي 

َ
   ١٣ عَلِيْم  خ

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Teliti.9 

Sebagai pijakan awal, penulis mencantumkan pengertian ussul bahwa 

ussul ialah harapan atau do’a yang dilakukan, dipercayai dan diyakini oleh 

Masyarakat Suku Mandar yang sudah dilakukan secara turun-temurun 

sebagai media dalam mengharapkan hal-hal yang baik yang dinisbatkan 

kepada Allah swt. Ibnu Qoyyim mengatakan dalam Kitab Tafsirnya Do’a 

dilandaskan kepada harapan, kenapa? Karna jika seseorang yang berdo’a atau 

bermunajab tidak berharap dalam permohonan dan permintaanya maka 

 
9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Penyempurn (Jakarta: Lajnah 

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 517. 
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jiwanya tidak tergerak untuk mencarinya atau mengusahakannya. Sebab 

mencari sesuatu yang tidak didasari dengan harapan itu tidak akan terjadi.10 

Maka sebagai orang yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu 

yang di niatkan atas nama Allah swt. akan dijauhkan dari aneka kegelapan 

(keburukan) menuju cahaya (kebaikan). Hal ini senada dengan QS al-

Baqarah/2:257. 

ذِيْنَ 
َّ
 وَلَِي  ال

ُ للّٰه
َ
 ا

ۗ
وْرِ
 
 الن

َ
مٰتِ اِلَ

ُ
ل
ُّ
نَ الظ رِجُهُمْ مِّ

ْ
وْا يُخ

ُ
مَن
ٰ
 ا

Terjemahnya: 

Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan 
mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya (iman).11 

Diayat lain yang searah dengan harapan atau Do’a sebagaimana 

defenisi ussul secara umum. Didalam QS al-Baqarah/2:186. 

  ْ جِيْبُوْا لَِي
َ
يَسْت

ْ
ل
َ
 ف
 
عَانِ

َ
ا د
َ
اعِ اِذ

َّ
 الد

َ
عْوَة

َ
جِيْبُ د

ُ
رِيْب  ۗ ا

َ
ْ ق ي

اِب ِّ
َ
ْ ف ي

 عِبَادِيْ عَت ِّ
َ
ك
َ
ل
َ
ا سَا

َ
وَاِذ

 
َ
وْن

ُ
د
ُ
هُمْ يَرْش

َّ
عَل
َ
ْ ل ي وْا ب ِ

ُ
مِن
ْ
يُؤ
ْ
   ١٨٦ وَل

Terjemahnya : 

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) 
tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah 
mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka 
selalu berada dalam kebenaran.12 

Ayat diatas dalam kalimat ujībuda’wat dāi’ idzā daā’n Allah swt. 

mengabulkan permohonan yang harapannya di nisbatkann hanya kepadanya. 

Kalimat fainnī qorīb menurut pendapat Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya Al-

Bahrul Muhīth mengatakan maksud dekat yang dinisbatkan kepada Allah swt. 

bukanlah dekat secara fisik atau dalam segi tempat, akan tetapi dekat yang 

 
10Syaikh Muhammad Uwais An-Nadwy, Tafsir Ibnu Qoyyim (Tafsir Ayat-Ayat Pilihan), 

ed. Kathur Suhardi, Cetakan Pertama (Jakarta: Darul Falah, 2000). h. 298. 
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 43. 
12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 28. 
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dimaksudkan ialah Allah swt. Maha mendengar atas do’a-do’a atau harapan 

yang engkau panjatkan sehingga cepat dalam penerimaan atau ijābah.13 Dari 

beberapa kecocokan antara ayat-ayat Al-Qur’an diatas, maka beberapa faktor 

penulis menggunakan nilai-nilai Al-Qur’an ialah karena,  pertama, karna Al-

Qur’an tidak ada keraguan didalamnya. 

Sebagaimana firman Allah swt.. QS al-Baqarah/2:2 sebagai berikut: 

ى 
ً
د
ُ
 رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ ه

َ
بُ لَ

ٰ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك  ذٰ

قِي ْ َ 
َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
  ٢  ل

Terjemahnya: 

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) 
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,.”14 

Faktor yang kedua, karena Al-Qur’an tidak ada keraguan, sehingga 

penelitian ini dapat menjadi rujukan para generasi milenial khususnya yang 

ada dimasyarakat Suku Mandar yang belum sepenuhnya meyakini ussul 

tersebut. Maka dengan pendekatan Al-Qur’an hasil dari penelitian ini akan 

memberikan keyakinan penuh dalam bertradisi atau ber-adat khususnya 

ussul. Tradisi memang tidak pernah dipisahkan dengan Sejarah karena Sejarah 

adalah suatu saksi rekaman peristiwa yang terjadi pada masa lampau, 

tambahannya ialah dalam penelitian juga membutuhkan penalaran kritis guna 

menemukan kebenaran, dengan melihat unsur-unsur Sejarah antara lain 

adanya peristiwa, adanya batasan waktu, adanya pelaku dan daya kritis dari 

peneliti. sehingga untuk menghasilkan penelitian yang implisit membutuhkan 

jejak sejarah atau peristiwa yang terjadi untuk menemukan nilai-nilai Al-

Qur’an yang terkadung didalamnya.15 

 
13Abu Hayyan, Al-Bahrul Muhīth, (Beirut: Dārul Fikr: 1432 H/2010 M), h.205. 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, h. 1.  
15Chuzaimah Batubara, Iwan dan Hawari Batubara, Handbook Metodologi Studi 

Islam, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 176. 
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Sebagai perwujudan dari ussul penulis menetapkan tradisi Macceraq 

Koro’ang, yang pada prakteknya menyembelih hewan ayam, kambing dan 

semacamnya, Macceraq hanya di istilahkan sebagai bentuk rasa syukur atas 

pencapaian murid dan bentuk terima kasih kepada guru yang telah 

membimbing tradisi yang bertujuan untuk pengenalan Al-Qur’an kepada 

generasi-generasi berikutnya sebagaimana dalam buku Manusia Bugis karya 

Christian Pelras dalam satu sub bab mencantumkan pendidikan Agama secara 

tradisional mulai dari usia kanak-kanak usia 5 atau 6 tahun baik laki-laki 

maupun perempuan dititipkan untuk dibimbing dalam pelajaran mengenal 

huruf-huruf hijaiyah melalui Al-Qur’an kecil atau Iqra’ selama 2 dua sampai 3 

tiga jam dalam sehari setelah selesai barulah kemudia naik Al-Qur’an Besar 

yang berisi juz 1 sampai juz 30, kemudian setelah belajar Al-Qur’an di berikan 

pelajaran dasar nahwu, shorraf, serta dasar-dasar hukum Islam dan 

selanjutnya belajar pada level tertinggi yaitu tasawwuf.16 

Dengan demikian, melihat histori sejarah sangat dibutuhkan dalam 

memahami tradisi-tradisi yang ada saat ini, dikarnakan tradisi berkaitan 

dengan kondisi sosial kemasyarakatan, sehingga dalam histori sejarah, 

peneliti seakan hidup didalam peristiwa tersebut, dari sini peneliti tidak akan 

memahami sejarah keluar dari konteks historisnya. Juga pengkajian nilai-nilai 

Al-Qur’an dari prespektif sejarah yang di pengaruhi oleh faktor sesuatu yang 

terjadi pada masa itu dan cara berfikir terhadap tradisi yang turun temurun 

dilakukan oleh masyarakat Suku Mandar sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an 

sehingga dapat membedakan antara tradisi yang memiliki nilai-nilai agama 

 
16Christian Pelras, Manusia Bugis, terj. Nirwan Ahmad Arsuka (Jakarta: Ininnawa, 

2021), h. 215. 
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atau justru lebih cenderung kepada budaya nenek moyang, sebelum 

datangnya Islam dan sebelum Al-Qur’an hidup di Tengah-tengah budaya. 

Terakhir, penulis ingin membahas penelitian ini dengan pendekatan 

ayat-ayat Al-Qur’an  untuk menemukan nilai-nilai Al-Qur’an yang terdapat 

dalam ussul yang berlokasi di provinsi hasil pemekaran Sulawesi Selatan yang 

didasarkan pada undang-undang nomor 26 tahun 2004 yaitu Provinsi 

Sulawesi Barat yang diresmikan oleh Menteri dalam Negri atas nama Presiden 

Republik Indonesia pada tanggal 16 oktober 2004.17 ada di suku Mandar 

khususnya kabupaten polewali Mandar, di Kec. Balanipa, Penelitian yang 

berjudul Nilai-nilai Al-Qur’an Dalam Ussul (Kajian Living Qur’an      

Terhadap Tradisi Macceraq Koro’ang Masyarakat Mandar di Kecamatan 

Balanipa ), akan melalui metode kajian living Qur’an dengan menggunakan 

berbagai pendekatan. Maka mengingat pentingnya hal ini dikarnakan terkait 

dengan keyakinan atau kepercayaan atas Masyarakat suku mandar yang di 

lakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu maka sangat 

perlu menambah volume pembahasan khususnya melalui Al-Qur’an yang 

disajikan  dalam bentuk penelitian. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian kualitatif memiliki gejala yang sifatnya tunggal dan 

parsial, dengan demikian dalam penelitian dapat menentukan variabel-

variabel yang akan diteliti.18Fokus penelitian yang menggunakan kajian living 

Qur’an yang merupakan kajian baru dalam studi Ilmu Al-Qur’an, metodologi 

living Qur’an yang bertitik fokus terhadap fenomena sosial terkait kehadiran 

Al-Qur’an ditengah masyarakat. Namun yang menjadi perdebatan dalam 

 
17https://sulbar.bpk.go.id/provinsi-sulawesi-barat-2/ (di akses selasa,30 juli 2024). 
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet. 6 (CV. Alfabeta, 

2009). h. 207. 

https://sulbar.bpk.go.id/provinsi-sulawesi-barat-2/
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pendefenisiannya antara living the Qur’an, the lived qur’an dan the living 

Qur’an ketiganya menggunakan metodologi yang berbeda-beda serta 

konsekuensi yang berbeda pula.19 

Narasi-narasi yang muncul dalam metodologi living qur’an terhadap 

masyarakat yang menghidupkan Al-Qur’an atau Al-Qur’an yang hidup 

ditengah-tengah masyarakat keduanya mempunya maksud yang berbeda 

yakni Al-Qur’an yang menjadi objek yang pasif atau Al-Qur’an menjadi subjek 

yang aktif.20 Analogi berpikir dalam metode living Qur’an menjadi pilihan 

penulis karena relevan dengan penelitian serta sejalan dengan alur tradisi 

Macceraq koro’ang yang menghidupkan pengenalan Al-Qur’an dan Al-Qur’an 

menjadi objek utama dalam tradisi tersebut dengan menggunakan unsur-

unsur kebiasaan yang mendatangkan kebaikan yaitu ussul sebagi simbol-

simbol pengharapan kepada Allah swt. 

Pengertian deskripsi fokusnya ialah bentuk, wujud dan hakikat 

penelitian dilapangan secara akurat dan sistematis.21 Hal  inilah yang menjadi 

penitik berat dalam metodologi living qur’an mulai dari penentuan lokasi 

penelitian, klasifikasi yang akan menjadi objek informasi, teknik 

pengumpulan data serta analisi data yang dibutuhkan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang harus dikaji lebih 

dalam untuk mebuahkan hasil penelitian yang mencakup dan mengarah 

kepada pokok inti penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam 

 
19 Adrika Fithrotul Aini, Pengantar Kajian Living Qur’an (jawa Timur: CV. Pustaka 

Djati, 2021), h. 7. 
20 Adrika Fithrotul Aini, Pengantar Kajian Living Qur’an (jawa Timur: CV. Pustaka 

Djati, 2021),h. 16. 
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. h. 208-209. 
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Ussul (Kajian Living Qur’an Terhadap Tradisi Macceraq Koro’ang 

Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa), maka penulis membagi 

dalam beberapa sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sejarah Ussul dan Tradisi Macceraq Koro’ang di Masyarakat 

Suku Mandar Kecamatan Balanipa ? 

2. Bagaimana Bentuk dan Simbolisasi Ussul didalam Macceraq Koro’ang 

di Masyarakat Suku Mandar Kecamatan Balanipa? 

3. Bagaimana Nilai-nilai Al-Qur’an di dalam Ussul dan Tradisi Macceraq 

Koro’ang di Masyarakat Suku Mandar Kecamatan Balanipa? 

D. Pengertian Judul 

Adapun poin ini memberikan perincian terhadap kalimat-kalimat judul 

yang tujuan utamanya ialah memberikan pemahaman awal terhadap fokus 

penelitian, yang kemudian dapat dipahami secara mendasar, guna 

memudahkan dalam memahami secara rinci pada pembahasan bab-bab 

berikutnya, pengertian tersebut antara lain: 

1. Ussul 

Ussul secara bahasa diambil dari kata ussul ussulan yang berarti 

mengusul atau menagajukan, sedangkan secara istilah ialah simbol harapan 

atau do’a melalui perilaku spontan demi mendapatkan hal-hal yang baik, 

terkadang ussul juga disebut sebagai do’a bil hāl atau permintaan melalui 

perbuatan.22 

 

 
22Syahid Rasyid, (55), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 

Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 
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2. Ussul sebagai Keyakinan 

Secara umum masyrakat Suku Mandar meyakini bahwa ussul adalah 

salah satu sarana atau bentuk ikhtiar antara makhluk kepada sang khalik serta 

diyakini membawa keberkahan bagi mereka yang mempercayainya, penulis 

ibaratkan seperti obat untuk menyembuhkan penyakit, secara keyakinan obat 

bukanlah penyembuh, semata-mata  yang menyembuhkan hanyalah Allah 

swt. akan tetapi untuk mendapatkan kesembuhan itu maka kita perlu obat 

sebagai objek ikhtiar atau sarana untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Maka 

ikhtiar inilah perwujudan dari pada ussul.   

Ussul dalam bahasa agama disebut dengan Tafaul atau harapan 

mendapatkan hal-hal yang baik, merujuk pada Kamus Bahasa Arab, tafa’ul 

 asal katanya dari timbangan tafā’ala-yatāfa’alu-tafā’ul, kata dasarnya (تفاؤل)

yakni al-fa’l (الفأل) yang bermakna pertanda baik. Secara harfiah atau kata 

dasar disebut optimisme.23 Sedangkan secara istilah, tafā’ul dapat dimaknai 

dengan harapan baik atau keinginan yang mengarah pada hal-hal positif. 

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI), kata optimisme memiliki arti sikap 

atau pandangan hidup yang mengarah kepada pandangan yang baik dan 

mengharapkan hasil yang baik pula.24  

3. Macceraq Koro’ang 

Macceraq Koro’ang secara bahasa  terdiri dari dua kata, yaitu Macceraq 

dan koro’ang. berasal dari kata dasar cerak yang dalam bahasa mandar 

bermakna darah, kemudian di awali kata imbuhan ma yang merujuk kepada 

 
23Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (t.t.), h. 1029. 
24Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008). h. 1021. 
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bentuk kata kerja. sedangkan koro’ang dalam bahasa Mandar artinya Al-

Qur’an. jika disandingkan dua kalimat diatas maka secara bahasa bermakna 

menyembelih Al-Qur’an, namun secara makna dimasyarakat adalah bentuk 

rasa syukur atas keberhasilan seorang anak dalam mempelajari Al-Qur’an. 

Simbol darah tersebutlah yang menjadi dasar munculnya Macceraq koro’ang, 

yang berarti warna dari darah tersebut memiliki persamaan dengan kalimat 

ditengah al-Qur’an yang berwarna merah.25 

4. Nilai-Nilai Al-Qur’an yang terdapat dalam Ussul 

Secara Bahasa Al-Qur’an berasal dari kata Qara’ yang berarti bacaan 

atau sesuatu yang dibaca. Pendapat beberapa ulama terhadap pengertian Al-

Qur’an, Al-Asy’ari berpendapat bahwa kata Al-Qur’an diambil dari kata kerja 

Qarāna yang bermakna menyertakan, pendapat Al-Farra menjelaskan Al-

Qur’an diambil dari kata dasar Qarā’in bermakna penguat.26  

Sedangkan ussul secara bahasa diambil dari kata ussul ussulan yang 

berarti mengusul atau menagajukan, sedangkan secara istilah ialah simbol 

harapan atau do’a melalui perilaku spontan demi mendapatkan hal-hal yang 

baik, terkadang ussul juga disebut sebagai do’a bil hāl atau permintaan melalui 

perbuatan, dan juga biasa disebut tafaulan masyarakat mandar.27  

Tafāul diarikan sebagai kebiasaan adat atau tradisi yang sesuai dengan 

syariat islam, yang terkadang dimaknai dengan optimisme, hal ini sesuai 

dengan sifat orang-orang beriman dalam kata lain husnuzan, sifat husnuzan 

 
25Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
26Rosihan Anwar, Ulumul Qur’an, Bandung: Tiga Mutiara, 2006), h. 41. 
27Syahid Rasyid, (55 tahun), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar 

sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau 
di pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 
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atau berbaik sangka ialah salah satu dari banyak sifat dan ciri orang-orang 

beriman. Dalam Al-Qur’an perintah agar selalu mengaplikasikan sifat tafāul, 

lihat QS al-Insyiraḣ/94: 5-6. 

 
 
ا عُشِّْ يُشًّْ

ْ
 مَعَ ال

َّ
اِن
َ
  ٥ ف

ۗ
ا عُشِّْ يُشًّْ

ْ
 مَعَ ال

َّ
  ٦ اِن

Terjemahnya: 

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
beserta kesulitan ada kemudahan.28 

Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwa salah satu asbab ayat ini 

bahwa ketika itu Nabi Muhammad saw. mengalami kesulitan dan hambatan 

dari orang-orang kafir, kemudian mendapatkan kelapangan dan 

kemudahan.29 Ayat tersebut memerintahkan, dalam setiap masalah 

hendaknya selalu dibarengi dengan ketidakputusasaan dalam arti 

bersungguh-sungguh, karena perilaku dan prasangka seseorang terhadap 

Allah swt.. berdampak pada hasil yang diusahakan, terlebih dalam masalah-

masalah kehidupan, yakini bahwa ada Allah swt. pasti akan memberikan jalan 

atas kesungguhan yang dilakukan dalam kata lain Ḣusnūzan (Berbaik sangka).  

Bersamaan dengan makna tafā’ul juga dimaknai dengan optimisme, 

perbuatan ini juga dicantumkan dalam QS ‘Āli-‘Imrān/3: 139. 

مِنِي ْ َ 
ْ
ؤ مْ م 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِن

َ
وْن

َ
عْل
َ ْ
مُ الا

ُ
ت
ْ
ن
َ
وْا وَا

ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
وْا وَلَ

ُ
هِن
َ
 ت
َ
  ١٣٩ وَلَ

Terjemahnya: 

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, 
padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang 
mukmin.30 

 
28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 596. 
29Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi 

Bakr Al-Suyuti, Tafsir Jalalain, terj. Jilid 2 (Sinar Baru Algesindo, n.d.). 1349. 
30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 596. 
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Menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya Ayat diatas melarang seseorang 

untuk selalu pesimis akan peristiwa yang sudah beralu, karna pertolongan 

akan datang kepada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan.31 Di ayat 

ini Allah swt. menghibur kaum Muslimin agar tidak tidak melemah atau 

pesimis dalam memperjuangkan Islam sebaliknya sesuai dengan tuntunan Al-

Qur’an sebagai seorang mukmin sejati hendaknya selalu menerapkan sifat 

optimis sehingga dalam keoptimisan itu, dapat mendatangkan hal-hal baik 

dan itu pasti, sesuai dengan kaliman Waantumul A’alauna (paling tinggi 

derajatnya), maka maka sudah sepantasnya sifat ini hendaknya selalu 

diterapkan dalam kehidupan guna menuntun diri pada hasil yang diharapkan 

dan memberikan peluang besar seseorang keluar dari permasalahan. Dengan 

sikap optimistis, seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalani 

kehidupan dan menyelesaikan segala persoalan. 

5. Tradisi/Adat 

Tradisi dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai dengan kebiasaan 

turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.32 

Tradisi juga disebut dengan adat, dalam kamus bahasa Indonesia, adat ialah 

aturan, kebiasaan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala.33 dalam salah satu 

buku tertulis bahwa adat adalah tingkah laku atau perilaku yang oleh banya 

orang di adatkan.34 Dalam bahasa Arab tradisi atau adat biasa disebut dengan 

al-‘urf.  

 
31Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir 

Min Ibni Katsiir, Jilid 2 (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994). 149. 
32Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. h. 1543 
33Nasional. h. 11. 
34Melanie Pita Lestari Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Buku Ajar 

Hukum Adat (Malang: Madza Media, 2021). h. 7. 
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Al-‘urf secara bahasa berasal dari kata   ن    –معرفة    –عرف   –عرفا 

 ,yang bermakna mengena, dikenal (arafa – ma’rifah – irfan – ma’ruf‘) معروف 

pengetahua, ketenangan. Kata lain yang sering disandingkan dengan ‘urf 

iyalah ‘ada. Secara bahasa kata ini berasal dari kata kerja lampau (fi’il Madhi)   

yakni,   عادة  - عواد    –يعود    –عاد  (‘ada – ya’udu – ‘audan – ‘adat) yang berarti 

kembali, berulang dan mengulang.35  

Adapun kaidah adat atau kebiasaan yang sering digunakan dalam ilmu 

ushul fiqh tentang adat. 

 العا دة محكمة 

Artinya:  

Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.36 

Dasar pengambilan kaidah hukum adat diatas dalam QS al-

A’arāf/7:199, QS Al-Nisā’/4:19, dan hadis rasul tentang apa yang dianggap 

baik oleh orang Islam maka baik pula disisi Allah.37 Menelisik dasar 

pengamilan kaidah yang pertama. 

Allah swt. berfirman didalam QS al-A‘arāf/7: 199. 

جٰهِلِي ْ َ 
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَا

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف
ْ
ذِ ال

ُ
   ١٩٩ خ

Terjemahnya: 

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 
berpalinglah dari orang orang bodoh.38 

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, bahwa kandungan ayat 

diatas memiliki tiga unsur yang wajib diperhatikan dan dipegang teguh dalam 

 
35Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam (Magelang: Unimma Press, 

2019). h. 199-200. 
36Tatok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 1. 
37HR Ahmad dan Ibnu Mas’ud. 
38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 176. 
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meneggakan dakwah kepada umat manusia. Yakni pemaaf, perintahkan 

kepada yang ma’ruf dan jauhi orang-orang yang bodoh. Terkait dengan Unsur 

yang kedua, ayat diatas menggunakan kata ‘Urfi, makna yang pertama ialah 

pekerjaan yang diakui banyak orang atau pendapat umum bahwa pekerjaan 

itu baik. Artinya penafsiran kalimat ma’ruf yaitu yang dikenal baik, demikian 

juga kalimat ‘urf dimaknai dengan dikenal baik oleh manusia, dipuji, disetujui, 

dan tidak mendapat bantahan.39  

Dalam tafsir al-Munīr dikatakan maksud dari kata ma’rūf diatas ialah 

segala sesuatu yang baik dan indah, dengan penjelasan semua hal yang 

diperintahkan oleh agama dan dikenal oleh manusia sebagai sesuatu yang 

baik, dan indah dipandangan setiap orang yang berakal sehat. Maka ma’rūf ini 

adalah sesuatu yang mencakup seluruh kebaikan yang berupa ketaatan, 

berbakti, berbuat baik dan santun kepada manusia. Hal-hal yang mencakup 

atau yang dimaksud ialah sesuatu yang dikenal luas oleh manusia-manusia 

yang baik dalam muamalah atau interaksi sosial maupun dalam adat 

kebiasaan. Sambungnya, kalimat ma’rūf ini tidak digunakan dalam Al-Qur’an 

kecuali dalam hal-hal yang penting.40 Juga Menurut sebagian ulama tafsir 

terkait ayat diatas, Allah swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar 

menyeru kepada manusia untuk melakukan ma’rūf atau menyeru untuk 

mengucakan tidak ada tuhan yang wajib disembah selain Allah swt. 

Menurutnya, dalam bahasa Arab al-‘urf disebut al-ma’rūfu, al-‘urf bentuk 

mashdar, yang sama artinya dengan al-ma’rūfu.41 

 
39Hamka, jilid 4 Tafsir Al-Azhar. h. 2661-1662. 
40Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul al-Munir: Fil ’Aidah Wasy-Syarii’ah Wal Manhaj Jilid. 

5 (Damaskus: Daarul Al-Fikr, 2003). h. 230. 
41Muhammad bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir bin Ghalib, Tafsir Ath-Thabari Jilid. 11 

terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 890-891. Lihat juga, Imam Abu Abdillah Muhammad 
bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurthubi, Tafsir Al-
Qurthubi, jilid 7 (Pustaka Azzam, n.d.). h. 879-880. 
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Disisi lain Al-Suyuti memberikan pendapat yang lebih gamblang 

dengan mengatakan bahwa ayat ini disebut kebiasaan atau adat, namun 

pendapat ini dianggap lemah oleh sebahagian ulama karna betolak belakang 

dengan sebab turunya ayat (asbab al-nuzul), dimana ayat ini memiliki sebab 

dakwah yang telah dilakukan orang-orang Arab yang berkarakter keras dan 

kasar.42 

Menurut Ibnu Faris di dalam maqāyisul Lugah, bahwa akar kata Ma’rūf 

lahir beberapa bentuk yakni a’raf (اعرف)   surai, (معرفة) ma’rifah berarti 

pengetahuan, karna orang yang memiliki pengetahuan maka akan tenang, 

 arf berarti bau harum karna yang menghirup aromanya akan‘ (عرف)

senang,(عرف)‘urf artinya kebaikan, karena membuat orang tenang, dan 

tradisi, karena membuat senang pendukungnya.43  

Adapun ulama yang mendefenisikan ‘adah dan ‘urf termasuk 

daripadanya Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa ‘urf adalah suatu perbuatan 

yang dapat diterima oleh jiwa manusia dan diterima oleh akal masyarakat, ia 

dijadikan sebagai hujjah karena lebih cepat untuk dapat dipahami. Sedangkan 

‘adah adalah sesuatu yang secara terus menerus oleh masyarakat karena 

masuk diakal dan mereka melakukannya secara berulang-ulang. Jalaluddin al-

Suyuthi juga memberikan pandanganya dengan mengatakan adat kebiasaan 

dapat diakui sebagai hukum ketika perbuatan tersebut terus menerus dan 

berulang-ulang serta disepakati bahwa kebiasaan tersebut benar adanya.44 

 
42Abdul Haq, dkk, Formulsi Nalar Fiqh: Telaah kaidah fiqh konseptual, (Surabaya: 

Khalista 2009). h. 270. 
43M.Quraisy Syihab, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata (Jakarta, 2007). h. 533-

534. 
44Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: CV. Angrah Utama Raharja, 

2019). h. 224-226. 



18 

 

 

 

 

Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian ‘urf dengan adat atau 

tradisi. Oleh karnanya ‘urf dimaknai dengan segala sesuatu yang telah 

dijalankan dan dibiasakan secara terus-menerus berupa perkataan maupun 

perbuatan. Namun perlu digaris bawahi bahwa adat yang menjadi sumber 

hukum Islam, bukan semata-mata kebiasaan sahaja akan tetapi kebiasaan 

yang benar-benar telah dilakukan oleh kalangan masyarakat sebagai sesuatu 

yang baik, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.45 

Istilah ‘urf dan ‘adat dalam pandangan ulama ushul Fiqh ialah sesuatu 

yang lumrah atau dikenal oleh banyak orang dan menjadi sesuatu yang 

diulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan 

seperti dalam transaksi jual beli tanpa ada sighat lafdziah. Begtu juga dengan 

pendapat ulama seperti Abi Hamid, Imam Al-Ghazali, Al-Jurjani, Ali Haidar, 

Hasbi Ash-Shiddiqi. 

Kalangan para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa sumber dasar, dalil 

dalam hukum itu dibagi dalam dua yaitu naqli (Al-Qur’an dan as-sunnah) dan aqly 

(akal). Sumber hukum aqli (akal) inilah kemudian dikonstruksi oleh ulama dengan 

istilah ijtihad. Salah satu metode ijtihad yaitu ‘urf (penetapan hukum yang didasari 

pada kebiasaan, adat, tradisi, ) penetapan hukum yang didasari atas kebiasaan ini 

tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan hanya 

digunakan dalam persoalan ibadah.46  

Adapun pengetian Adat atau tradisi menurut Imam Ibnu Taimiyyah 

dalam kitab majmu’ mengatakan: 

 
45Misbahuddin, Ushul Fiqh I (Makassar: Alauddin University Presss, 2013). h. 142. 
46https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-Islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/. 

(diakses, sabtu 10 agustus 2024). 

https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/
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ي دنيا هم مما يحتاجون اليه, زالأصل فيه  
وأماالعادات فهي ما اعتاده الناس ف 

يحظر منه الا ما حظره الله سبحا نه وتعالَ  عدم الحظر , فلا   

Artinya: 

“Adat ialah kebiasaan manusia dalam urusan duniawi yang dibutuhkan. 
Asal hukum dari kebiasaan tersebut ialah tidak ada larangan kecuali jika 
Allah swt.melarangya.”47 

Dalam ilmu ushul fiqh Adapun syarat-syarat penggunaan ‘adah dan ‘urf 

sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dapat menjadi hujjah syar’iyah 

dalam buku Ushul fiqh mengutip pendapa Abdul Karim bin Ali bin 

Muhammad, kriteria-kriteria yang harus terpenuhi antara lain:  

a)  العرف عاما أوغالبا (‘urf itu bersifat umum). 

b)  العرف مطردا (‘urf diterima masyarakat ). 

c) العرف موجردا عند انشاءالتصرف (‘urf haru   ada ketika dalam penerapanya 

atau pelaksanaanya). 

d) لعرف مالزما ا  (‘urf terpelihara dalam pandangan masyarakat)  

e) معتمد لدليل  مخالف   urf tidak bertentangan dengan dalil yang‘) العرف 

kuat) 

f)   ي نفس البلد
معارض بعرف اخر ف   urf tidak bertentangan dengan‘) العرف غي 

‘uf yang lain didalam satu wilayah).48 

Sebagian ulama juga mengatakan dalam buku ushul fiqh kaya 

Misbahuddi mengatakan bahwa ‘Urf atau ‘Adah dapat dijadikan hukum 

apabila memenuhi kriteri-kriteria dibawah antara lain: 

 
47Ahmad Ibn Taimiyah, Majmu’ Fataawaa, Jilid 29 (Al-Madiinah Al-Munawwaroh: 

Majma’ al-Malik al-malik al-fahd litibat mushaf al-syarif, 2004). h. 16-17. 
48Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam. , Cet. I (Magelang: Unimma 

Press, 2019), h. 204. Lihat juga, Ramli, Ushul Fiqh, ed. Nuta Media (Yogyakarta, 2021). h. 89-
90. 
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a) Kebiasaan yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat manusia, bukan 

sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan maksiat. 

b) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus 

menerus tersebut dilakukan oleh sekolompok masyarakat. 

c) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik dalam Al-Qur’an maupun 

dalam As-Sunnah. 

d) Tidak mendatangkan keburukan serta sejalan dengan jiwa dan akal 

manusia.49 

Dari berbagai penjelasan tentang tradisi atau adat dapat disimpulkan 

bahwa kebiasaan yang berulang-ulang atau terus menerus dilakukan, yang 

masuk dalam jiwa dan akal manusia serta tidak mendatangkan kemudhoratn 

dapat dilakukan, dengan catatan sesuai dengan nash Al-Qur’an dan As-Sunnah 

serta mengikuti beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh ulama 

(pewaris para nabi), namun perlu diketahui bahwa tidak semua kebiasaan 

baik itu dapat diterima karena dalam ‘urf atau ‘Adah ada ulama yang 

membaginya dalam dua macam yaitu ‘urf fasid dan ‘urf shahih. 

‘Urf atau ‘adah yang fasid adalah mengahalalkan yang haram atau 

sebaliknya, mengharamkan yang halal. ‘Urf atau ‘adah yang sahih adalah yang 

tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram.50 

Disamping itu juga ada yang membaginya dalam tiga macam antara lain: 

a) Al-‘urf al-tabi’I (adat yang berlaku disuatu tempat) 

Hal ini dibagi dalam dua yaitu: 

 
49Misbahuddin, Ushul Fiqh I. h. 227. 
50Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh. h. 227. Lihat juga, Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode 

Ijtihad Hukum Islam, Cet. I (Magelang: Unimma Press, 2019), h. 204-205. 
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Pertama, ‘urf Qauli atau lafdhi yaitu kebiasaan mengucapkan lafadz akan 

tetapi maknanya berbeda akan tetapi Ketika lafadz itu diucapkan maka 

mereka langsung mengerti contoh kembang desa secara lafadz kembang 

adalah bagian dari bunga akan tetapi mereka memaknaninya dengan 

Perempuan yang paling cantik didesa itu, dan Ketika itu dilafadzkan maka 

mereka langsung paham. 

Kedua, ‘Urf ‘amali yaitu kebiasan yang berkaitan dengan perbuatan biasa 

yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti, belanja apabila 

belanjaan berat maka kebiasannya diangkatkan kekendaraan atau 

diantarkan kerumah.51 

b) Al-‘urf min haitsu sudurihi min kulli al-asykhas ba’dihim (adat yang 

universal atau parsial) 

Juga dibagi dalam dua yaitu: 

Pertama, ‘Urf ‘am ialah kebiasaan yang secara luas beralaku ditiap-tiap 

daerah seperti motor maka alat-alat motor seperti kunci dan lain-lain 

termasuk dalam akad pembelian dan tentu tidak ada tambahan biaya. 

Kedua, ‘Urf Khas yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah tertentu seperti 

contohanya saya membeli barang maka ada daerah yang bisa 

dikembalikan barang tersebut ada juga yang tidak. 

c) ‘urf min hyth kawnihi masyu’ah wa ghair masyru’in (kebiasaan yang 

dilandasi syariat dan sebaliknya) 

Pertama, ‘Urf sahih yaitu kebiasaan yang berjalan dimasyarakat akan 

tetapi tidak bertentangan dengan nash. 

 
51Agus Miswanto, Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam (Magelang: Unimma 

Press, 2019). h. 206-207. Lihat Juga, Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh. h. 227. 
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Kedua, ‘Urf safid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara’ dan 

kaidah-kaidah dasar dalam syara’ seperti menghalalkan riba dan lain-

lain.52 

 

6. Suku Mandar 

Suku Mandar ialah salah satu suku yang berada di provinsi Sulawesi 

Barat, yang mana provinsi ini adalah hasil pemekaran Sulawesi Selatan yang 

didasarkan pada undang-undang nomor 26 tahun 2004, yang diresmikan oleh 

Menteri dalam Negri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 

oktober 2004.53  

Ada beberapa pendapat tentang asal nama mandar, mandar berasal 

dari kata Mandara yang bermakna cahaya, pendapat lain mandar disebut 

sebagai manda’ yang artinya kuat, adapula yang berpendapat asal nama 

mandar diambil dari nama sungai Mandar yang bermuara dipusat kerajaan 

Balanipa.54 

7. Kecamatan Balanipa 

Kerajaan Balanipa itu sendiri adalah wilayah kecamatan balanipa 

sekarang tepatnya di kabupaten polewali mandar, sulawesi barat, berdiri 

pada abad XVI masehi yang didirakan oleh I Manyambungi.55 

 
52Sulfan Wandi, “Eksistensi ’urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil FIQH,” Arraniry 2 

No. 1. J (2018). h. 186-187. 
53https://sulbar.bpk.go.id/provinsi-sulawesi-barat-2/ (Diakses selasa,30 juli 2024). 
54Idham Khalid Bodi, Puang Dan Daeng, Cetakan II (Makassar: Yayasan Menara Ilmu, 

2020), h. 36-37. Lihat juga, Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan 
Mandar dan Indonesia, (Makassar: Unit Percetakan Al-Qur’an Direktorat Jenderal Bimas 
Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. v-vi. 

55Kerajaan Balanipa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 

https://sulbar.bpk.go.id/provinsi-sulawesi-barat-2/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Balanipa
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Sejak abad XVI di daerah tersebut terdiri dari 7 tujuh kerajaan yang 

disatukan dalam bentuk federasi berada pesisir yang di sebut dengan “pitu 

Babana Binanga” (tujuh pintu Muara) kerjaan tersebut antara lain kerajaan 

balanipa, kerajaan sendana, kerajaan Banggae, kerajaan Pamboang, kerajaan 

Tappalang, kerajaan Mamuju, dan kerajaan Binuang, kemudian diadakan 

konfederasi untuk kepentingan strategi didaerah pegunungan yang 

dinamakan “Pitu Ulunna Salu” (tujuh hulu sungai), juga terdiri dari tujuh 

kerajaan antara lain kerajaan Tantebulahan, kerajaan Aralle, kerajaan Mambi, 

kerajaan Bambang, kerajaan Messawa, kerajaan Tabulahan dan kerajaan 

Matangnga.56 

8. Living Qur’an 

living Qur’an adalah jenis penelitian yang mengkaji tentang peristiwa 

atau fenomena alam yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Living Qur’an 

sejatinya ialah memfungsikan Al-Qur’an dalam kehidupan praktis diluar dari 

kondisi teks Al-Qur’an.57Living Qur’an merupakan Kajian yang fokus pada 

fenomena-fenomena yang sedang terjadi di Tengah-tengah Masyarakat.58 

Dalam artian Al-Qur’an hidup ditengah-tengah masyarakat. 

E. Kajian Pustaka 

Dari hasil penelusuran penulis menemukan beberapa persamaan yang 

membahas tentang ussul namun dalam penelusuran tersebut beberapa 

pertimbangan yang kemudian menjadi pusat perhatian penulis terhadap 

 
56Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Mandar dan Indonesia, 

(Makassar: Unit Percetakan Al-Qur’an Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama 
Republik Indonesia, 2019), h. v-vi. 

57Afifullah Khairul Muttaqqin, Studi Living Qur’an Pembacaan Al-Qur’an Untuk 
Mempermudah Kematian (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). h. 5. 

58Andrika Fithrotul Aini, Pengantar Kajian Living Qur’an (Jawa Timur: CV. Pustaka 
Djati, 2021), h. 1. 
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pembahasan yang menitikberatkan kepada pandangan budaya atau nilai-nilai 

budaya , Adapun hal itu antara lain sebagai berikut: 

1. Thesis, Tajriani, judul Pemaknaan ussul Sebagai Keyakinan Masyarakat 

Suku Mandar (Studi Indigenous Pada Masyarakat Di Kabupaten 

Polewali Mandar), Universitas Negri Makassar pada Fakultas Psikologi, 

penelitian ini membahas tentang ussul yang pembahasannya meluap 

yang menitikberatkan dalam beberapa aspek kebudayaan serta makna 

yang tersirat dalam perbuatan ussul yang juga menekangkan kepada 

studi indigenous atau penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta 

dan menggunakan Analisa perbandingan. Yang juga menggunakan 

metode penelitian kulitatif yang besifat deskriptif dengan menerapkan 

studi indigenous (penggambaran penduduk asli suatu tempat).  

Sedangkan penulis ingin mencakup pembahasan ussul dalam ruang 

lingkup Al-Qur’an. 

2. Artikel, Ulya Sunani dengan Judul Perahu Sandeq: Makna Ussul Dan 

Pamali Dalam Prosesi Pembuatannya, Universitas Al-As’adiyah 

Mandar, 2020. Yang menggunakan pandangan Ussul terhadap 

pembuatan perahu (sandeq)59 yang lagi-lagi menggunakan 

pendekatan dan pandangan budaya, dari hasil analisis penulis, tiga 

penelitian diatas sama-sama membahas hakikat Ussul sebuah tradisi 

yang ada disuku mandar dengan budaya yang berbeda-beda namun 

memiliki pembahasan yang sama yaitu ussul yang sekali lagi penulis 

tegaskan, menggunakan pandangan dan pendekatan budaya. 

 
59Perahu Atau Sandeq adalah jenis perahu layar tradisional suku mandar yang 

digunakan oleh nelayan mandar untuk melaut dan sebagai ajang perlombaan selain untuk 
keduanya juga memiliki filosofi tentang perjuangan hidup masyarakat Suku Mandar. 
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3. Artikel, Ussul Cultur As Local Wisdom Of The Mandar Tribe In West 

Sulawesi In The Perspective Of Islamic Education, 2022. Oleh 

A.Nurfadila, Ahmad Suryadi, dan A. Ummu Fauziyah. Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar. Artikel ini membahas ussul sebagai kearifan lokal 

menggunakan pandangan pendidikan Islam yang di kaitka dengan 

tradisi pamali sebagai edukasi di masa depan.  

4. Tesis, Nilai Budaya dalam Al-Qur’an (Tafsit Tematik) oleh Mumtaz Ibnu 

Yaza UIN Sunan Kalijaga Program Studi Agama dan filsafat, konsetrasi 

Studi Al-Qur’an dan Hadis 2016, menggunakan penelitian pustaka yang 

bersifat deskriptif-analitis-interpretatif. 

5. Tesis, Nilai-Nilai Al-Qur’an Dan Hadis Dalam Tradisi Pernikahan 

Masyarakat Melayu Sambas, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, 

menitikberatkan kepada nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis tujuanya untuk 

mengungkap konsep pernikahan sesuai syariat yang kemudian 

diwujudkan dalam konteks budaya yang menggunakan fenomenologi, 

berdasarkan atas fenomena-fenomena dalam tradisi masyarakat 

sambas. 

6. Jurnal, Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Qur’an Melalui Budaya Lokal 

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Prespektif 

Maqasid Al-Syari’ah, penulis Aditya Ramadhan 2023. Yang membahas 

tradisi yang melekat sebagai kepercayaan yaitu pawang hujan melalui 

pandangan syariat dan rahasia-rahasia dalam setiap hukum yang 

menggunakan pendekatan sejarah serta melalui buku-buku bacaan.  

7. Tesis, Dimensi Positif Bangsa Arab Pra-Islam (Analisis Kesesuaian 

Tradisi Pra-Islam dengan Nilai-nilai Al-Qur’an), karya Siti Ruqoiyah, 

Pasca Sarjana Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2021, penelitian ini dilatar 
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belakangi perilakuperilaku bangsa Arab Pra-Islam yang juga 

menggunakan pendekatan sejarah dan melalui metode analisis data 

adalah deskriptif analitis dengan pendekatan historis dan sosiologis. 

Pelitian yang bersifat kepustakaan ini menitikberatkan terhadap nilai-

nilai Al-Qur,an. 

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menyimpulkan bahwa kajian 

pustaka diatas memiliki relevansi dengan penelitian penulis, disamping itu 

penulis menemukan pembahasan yang sama terhadap ussul Suku mandar 

meskipun menggunakan prespektif budaya, lantas hal ini sejalan dengan 

penelitian ini namun berbeda pandangan. Hasil penelusuran penulis 

menyatakan bahwa penelitian dalam kajian pustaka tersbut menggunakan 

pandangan budaya sepenuhnya, sedangkan penulis menggunakan prespektif 

Al-Qur’an. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Segala sesuatu memiliki tujuan, maka tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui Hakikat Tradisi Ussul pada Masyarakat Suku Mandar. 

b. Mengetahui nilai-nilai Al-Qur’an dalam Ussul yang ada di Masyrakat Suku 

Mandar. 

c. Mengetahui implikasi nilai-nilai Al-Qur’an yang terdapat dalam Tradisi 

Ussul Masyarakat Suku Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Kegunaan Teoritis 

1) Sebagai penyumbang wawasan baru kepada penulis juga kepada 

Masyarakat Suku Mandar. 

2) Dapat memberikan bahan rujukan atau refrensi kepada peminat 

akademisi, budayawan dan agamawan mulai dari perguruan tinggi, 

serta kalangan masyarakat khususnya terhadap Masyarakat Suku 

Mandar yang notabenenya sangat mempertahankan budaya dan 

tradisi para leluhurnya. 

3) Ikut serta dalam meramaikan khazanah pengetahuan Islam dan 

budaya. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat menjadi rujukan para budayawan di Indonesia khususnya yang 

ada di Suku Mandar tepatnya provinsi Sulawesi Barat. 

2) Menjadi koleksi bacaan Masyarakat Suku Mandar. 

3) Untuk koleksi Rujukan para akademisi yang ada di provinsi Sulawesi 

Barat khususnya Masyarakat Suku Mandar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Gambaran Umum Nilai-nilai Al-Qur’an dalam Ussul dan Macceraq 

Koro’ang 

1. Living Qur’an 

Tinjauan Al-Qur’an yang biasa disebut kajian living Qur’an yang 

merupakan kajian baru dalam studi Ilmu Al-Qur’an, metodologi living Qur’an 

yang bertitik fokus terhadap fenomena sosial terkait kehadiran Al-Qur’an 

ditengah masyarakat. Namun yang menjadi perdebatan dalam 

pendefenisiannya antara living the Qur’an, the lived qur’an dan the living 

Qur’an ketiganya menggunakan metodologi yang berbeda-beda serta 

konsekuensi yang berbeda pula.1 

Narasi-narasi yang muncul dalam metodologi living qur’an terhadap 

masyarakat yang menghidupkan Al-Qur’an atau Al-Qur’an yang hidup 

ditengah-tengah masyarakat keduanya mempunya maksud yang berbeda 

yakni Al-Qur’an yang menjadi objek yang pasif atau Al-Qur’an menjadi subjek 

yang aktif.2 Maka dengan metode living qur’an dapat menjadi pacuan utama 

untuk melihat seberapa jauh relasi Al-Qur’an dan Tradisi mencakup nilai-nilai 

Al-Qur’an yang terkandung didalamnya 

 Dalam merespon budaya ada tiga model interaksi yang didasari oleh 

ketuhidan yang menjadi poros ajaran Islam yang tentu berasal dari pondasi 

nilai-nilai Al-Qur’an secara umum, antara lain: 

a) Taḣmīl 

 
1Adrika Fithrotul Aini, Pengantar Kajian Living Qur’an (jawa Timur: CV. Pustaka 

Djati, 2021), h. 7. 
2 Adrika Fithrotul Aini, Pengantar Kajian Living Qur’an), h. 16. 
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Taḣmīl atau apresiatif dimaknai sebagai sikap menerima atau membiarkan 

tradisi berlaku. Hal ini dilakukan karena adanya ayat-ayat yang menerima 

dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut dan menyempurnakan 

aturanya. Dalam artian ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur tradisi atau 

adat, contoh tradisi atau adat yang masuk dalam kategori tersebut adalah 

perdagangan, dan penghormatan bulan-bulan haram. 

b) Tah ̱̇rīm 

Taḣrīm diartikan dalam bentuk sikap penolakan keberlakuan tradisi, sikap 

ini berbanding terbalik dengan sikap tahmil, bahwa dalam penyerapan ini 

justru menolak dengan maksud adanya ayat-ayat Al-Qur’an yang menolak 

bahkan penolakan atau pelarangan ini di barengi dengan ancaman bagi 

yang melakukanya. Tradisi yang masuk dalam kategori ini adalah berjudi, 

minum khamar, praktik riba dan perbudakan. 

c) Taghyīr 

Taghyīr dimaknai dengan sikap yang menerima tradisi Arab, akan tetapi 

memodifikasi sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Hal 

ini biasa disebut rekonstruksi budaya atau perubahan terhadap karakter 

dasar budaya yang dipraktekan dalam bentuk keluar dari syariat Islam. Al-

Qur’an mentransformasi nilai-nilai tradisi tersebut dengan cara 

menambahkan ketentuan sesuai syariat Islam. Diantara tradisi yang 

masuk dalam kategoroi taghyir ialah perkawinan (keluarga), anak angkat, 

hukum waris, dan qishas.3 

Diantara tiga model tersebut tentu bisa menjadi pemilah dalam 

menyikapi adat, tradisi atau budaya. Maka berikut penjelasan umum terkait 

 
3https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-Islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/. 

(diakses, sabtu 10 agustus 2024). 

https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/
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ussul dan Macceraq koro’ang yang nantinya akan diterapkan dalam hasil 

penelitian sebagai berikut: 

2. Living Qur’an didalam Ussul 

Ussul secara bahasa diambil dari kata ussul ussulan yang berarti 

mengusul atau mengajukan, sedangkan secara istilah ialah simbol harapan 

atau do’a melalui perilaku spontan demi mendapatkan hal-hal yang baik, 

terkadang ussul juga disebut sebagai do’a bil hāl atau permintaan melalui 

perbuatan.4 

Ussul bukan  hanya berkaitan dengan keseharian masyarakat Mandar 

namun juga ada dalam setiap pelaksanaan tradisi, bahkan dalam satu 

wawancara dikatakan bahwa menjadi sesuatu yang kurang jika tradisi tidak 

memiliki unsur ussul didalamnya5, karna ussul yang terdapat dalam tradisi itu 

adalah intisari dari pelaksanaan adat dan tradisi. Dengan demikian, ussul yang 

menjadi sesuatu yang spontan, karena menjadi pengharapan melalui media 

atau perilaku tertentu yang diyakini dapat mendatangkan kebaikan. 

Macam-macam ussul dalam adat itu terbagi dalam dua yang pertama 

ussul menggunakan media tertentu dan yang kedua ussul dalam perilaku. 

Sehingga ketika pengamalan Al-Qur’an jika ditinjau dalam ussul termasuk 

dalam do’a atau harapan kebaikan serta optimisme yang tidak diragukan 

bahwa Al-Qur’an menganjurkan hal tersebut. 

 

 

 
4Syahid Rasyid, (55 tahun), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 

Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 

5Tammalele, (62 tahun), Wawancara bersama di Lekopa’dis pada tanggal 16 Oktober 
2024. 
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3. Living Qur’an didalam Macceraq Koro’ang 

Macceraq Koro’ang secara bahasa  terdiri dari dua kata, yaitu Macceraq 

dan koro’ang. Macceraq berasal dari kata dasar cerak yang dalam bahasa 

mandar bermakna darah, kemudian di awali kata imbuhan ma yang merujuk 

kepada bentuk kata kerja. sedangkan Koro’ang dalam bahasa mandar artinya 

Al-Qur’an, sedangkan dalam kamus bahasa Mandar-Indonesia kata Macceraq 

dimaknai sebagai “menebus”6 jika disandingkan dua kalimat diatas maka 

secara bahasa bermakna menyembelih Al-Qur’an juga dapat berarti 

penebusan atau rasa penghormatan terhadap Al-Qur’an yang digunakan 

sampai lapuk dengan kata lain menebus Al-Qur’an tersebut, namun secara 

makna dimasyarakat adalah bentuk rasa syukur atas keberhasilan seorang 

anak dalam mempelajari Al-Qur’an. Simbol darah tersebut yang menjadi dasar 

munculnya Macceraq koro’ang, yang berarti warna dari darah tersebut 

memiliki persamaan dengan kalimat ditengah al-Qur’an yang berwarna 

merah.7 

Macceraq Koro’ang adalah tradisi yang turun temurun dilakukan 

sebagai bentuk penanaman kecintaan Al-Qur’an serta pengenalan Al-Qur’an 

kepada generasi anak-anak Mandar, selain itu juga sebagai penjagaan tradisi 

yang menjadi ciri khas setiap daerah tertentu. Antusias masyarakatpun tidak 

ada yangg menetang keberadaan tradisi ini bahkan justru menjadi  sebuah 

kebanggan karena generasi anak-anak mereka berada dalam kebaikan yaitu 

mencintai Al-Qur’an. 

 

 
6Abdul Muthalib, “Kamus Bahasa Mandar - Indonesia,” n.d. h. 43. 
7Ahmad, (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
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4. Pandangan Al-Qur’an terhadap tradisi 

Al-Quran, nama populer yang dikenal sebagai kitab suci umat Islam 

yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diimani. Al-Qur’an 

merupakan bentuk masdar dari qa-ra-a, dalam kamus Al-Qur’an artinya 

mengumpulkan. Dan dari kata qirātu yang artinya bacaan.8 Sebagaimana 

firman Allah swt.dalam QS al-Qiyāmah/75: 17-18. 

ۚ 
ٗ
ه
َ
ن
ٰ
رْا
ُ
 وَق

ٗ
ا جَمْعَه

َ
يْن
َ
 عَل

َّ
 ۚ ١٧ اِن

ٗ
ه
َ
ن
ٰ
رْا
ُ
بِعْ ق

َّ
ات
َ
 ف
ُ
ه
ٰ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
اِذ
َ
  ١٨ ف

Terjemahnya: 

17. Sesungguhnya tugas Kamilah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) 
dan membacakannya. 18. Maka, apabila Kami telah selesai 
membacakannya, ikutilah bacaannya itu.9 

Ibnu Abbas bependapat bahwa maksud dari ayat diatas ialah ketika 

Allah swt. mengumpulkan dan menetapkan dalam dada, maka harus 

diamalkan. Pada perkembangannya, kata Al-Quran tertuju kepada Al-Qur’an 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sehingga berubah menjadi 

sebuah nama yaitu علم (‘alamun).10 Para pakar Al-Qur’an berpendapat antara 

lain semisal : 

Imam al-Syafi’i mengatakan lafadz Al-Qur’an yang terkenal itu tidak 

berhamzah dan bukan pula musytaq (kata baku). Maka kata Al-Qur’an adalah 

kata lazim yang digunakan untuk pengertiannya. Jadi, bukan berasal dari kata 

 karna jika berasal dari kata tersebut maka tentu pengertiannya ,(qa-ra-a) قرأ

setiap yang dibaca dan menjadi bacaan itu disebut Al-Qur’an. 

 
8Amroeni Drajat, Ulumul Qur’an (Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur’an), Pertama (Depok.: 

Kencana, 2017). 27. 
9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 577. 
10Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Mufraradat Fi Gharibil Qur’an, Jilid 3 (Mesir: Dar Ibnul 

Jauzi, n.d.). h. 175. 



33 

 

 

 

 

Al-Farra juga memberikan pendapat terkait defenisi Al-Qur’an, Beliau 

berkata Lafaz Al-Qur’an adalah pecahan atau musytaq (kata baku) dari kata 

 .bentuk plural dari kata qarīnah yang bermakna (kaitan) ,(qara’in) قرأن

Maksudanya bahwa ayat-ayat Al-Qur’an itu saling berkaitan. Karnanya, huruf 

“nun”  yang berada di akhir lafadz Al-Qur’an itu, bukan huruf tambahan 

melaikan huruf nun  tersebut merupakan huruf asli. 

Al-Asy’āri berpendapat dengan mengatakan bahwa Lafadz Al-Qur’an 

adalah musytaq (kata baku) dari kata qarn yang bermakna kaitan atau 

gabungan. Alasanya persis sama yang dikemukakan al-Farra, karna ayat-ayat 

dari pada Al-Qur’an itu memliki keterkaitan satu dengan yang lain.11 

Sebagian ulama berpendapat bahwa Penamaan Al-Qur’an sehingga 

dimaknai dengan mencakup kitab-kitab yang lain karena memang Al-Qur’an 

merupakan cakupan intisari dari kitab-kitab sebelumnya bahkan semua 

intisari ilmu berada dalam cakupan Al-Qur’an.12 

Dari beberapa penjelasan dan pendapat ulama diatas sebagian pakar 

Al-Qur’an berpendapat tidak ada tambahan huruf   ء (hamzah) ditengahnya 

alasan para ulama karna jika ada tambahan huruf ء   (hamzah)maka maknanya 

ialah bacaan, jika makna bacaan berarti setiap sesuatu yang dibaca itu Al-

Qur’an. Maka kata Al-Qur’an tidak memakai huruf tambahan. Sedangakan 

sebahagian ulama yang lain berpendapat lafaz Al-Qur’an ditulis ء   (hamzah) 

ditengahnya bermakna bacaan atau bermakna Mencakup Kitab-Kitab Yang Ini 

Justru sedemikian, dikarnakan memang Al-Qur’an itu mencakup intisari dari 

kitab-kitab yang lain bahkan seluruh intisari ilmu di rampung dalam Al-

Qur’an. 

 
11Drajat, Ulumul Qur’an (Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur’an). h. 27-28. 
12Al-Asfahani, Al-Mufraradat Fi Gharibil Qur’an. h. 175. 
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Sedangkan nilai adalah sesuatu yang memiliki volume namun tidak 

dapat dipastikan dalam kata lain sesuatu yang abstrak. Karena kalimat ini 

sesuatu yang tidak dapat dipastikan maka ada beberapa pengertian nilai 

menurut Harefa Andreas bahwa pertama, nilai ialah sebuah perangkat atau 

identitas yang diyakini memberi corak khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan serta perilaku Kedua, nilai ialah suatu pola yang bersifat normatif 

ketiga, nilai ialah rujukan atau refrensi dalam memilah dan memilih keempat, 

nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefenisikan.13 

Nilai-nilai Al-Qur’an dalam tradisi atau adat bermacam-macam karena 

dalam pelaksanaan adat menggunakan banyak media-media tertentu selain 

itu juga dikaitkan dengan bentuk pelaksanaanya, maka nilai tersebut bisa 

dikaitkan dari sifat media tertentu ataupun bentuknya. Seperti, kesyukuran 

karena satu pencapaian sebagaimana dalam QS Ibrāhim/14: 7. 

 
 
دِيْد

َ
ش
َ
ْ ل ي اب ِ

َ
 عَذ

َّ
مْ اِن

ُ
رْت
َ
ف
َ
يِٕ ْ ك

َ
مْ وَل

ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيْد

َ َ
مْ لا

ُ
رْت
َ
ك
َ
يِٕ ْ ش

َ
مْ ل

ُ
ك  رَب 

َ
ن
َّ
ذ
َ
ا
َ
 ت
ْ
   ٧ وَاِذ

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar 
sangat keras.”14 

Nilai kebersamaan dan keharmonisan karena dalam acara tersebut 

selalu dirangkaikan dengan makan bersama yang nilainya adalah 

persaudaraan dalam QS al-Ḣujurāt/49.10. 

 
َ
رْحَمُوْن

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل
ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
مْ وَات

ُ
وَيْك

َ
خ
َ
صْلِحُوْا بَي ْ َ ا

َ
ا
َ
 ف
 
وَة

ْ
 اِخ

َ
وْن

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
   ١٠ࣖ   اِن

Terjemahnya: 

 
13Harefa Andreas, Membangun Masyarakat Islami (Yogyakarta: Pareta Cipta, 2013). 

h. 31. 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 256. 
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Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu dirahmati.15 

 Nilai mendidik generasi atau anak-anak dalam QS Luqman/31: 13. 

م  عَظِيْم  
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ

ِّ
 الشَّ

َّ
ِ اِۗن

ه
 بِاللّٰ

ْ
ِك

ْ
شَّ

ُ
 ت
َ
َّ لَ ي

َ  يٰبُت 
ٗ
ه
ُ
وَ يَعِظ

ُ
مٰنُ لِابْنِهٖ وَه

ْ
ق
ُ
الَ ل

َ
 ق
ْ
  ١٣ وَاِذ

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 
menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman 
yang besar.”16 

Nilai Optimisme dalam Al-Qur’an perintah agar selalu mengaplikasikan 

sifat optimis atau  Tafāul QS al-Insyiraḣ/94: 5-6. 

 
 
ا عُشِّْ يُشًّْ

ْ
 مَعَ ال

َّ
اِن
َ
  ٥ ف

ۗ
ا عُشِّْ يُشًّْ

ْ
 مَعَ ال

َّ
  ٦ اِن

Terjemahnya: 

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
beserta kesulitan ada kemudahan.17 

Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwa salah satu asbab ayat ini 

bahwa ketika itu Nabi Muhammad saw. mengalami kesulitan dan hambatan 

dari orang-orang kafir, kemudian mendapatkan kelapangan dan 

kemudahan.18 Ayat diatas memerintahkan, dalam setiap masalah hendaknya 

selalu dibarengi dengan ketidak  putusasaan dalam artian bersungguh-

sungguh, dikarnakan perilaku dan prasangka seseorang terhadap Allah 

swt.berdampak pada hasil yang diusahakan, terlebih dalam masalah-masalah 

kehidupan, yakini bahwa ada Allah swt.yang pasti akan memberikan jalan atas 

 
15Kementerian Agama RI, h. 516. 
16Kementerian Agama RI, h. 412. 
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 596. 
18Al-Suyuti, Tafsir Jalalain. 1349. 
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kesungguh-sungguhan yang dilakukan dalam kata lain Husnuzan (Berbaik 

sangka).  

Diayat lain dalam QS ‘Āli-‘Imrān/3: 139. 

مِنِي ْ َ 
ْ
ؤ مْ م 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِن

َ
وْن

َ
عْل
َ ْ
مُ الا

ُ
ت
ْ
ن
َ
وْا وَا

ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
وْا وَلَ

ُ
هِن
َ
 ت
َ
  ١٣٩ وَلَ

Terjemahnya: 

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, 
padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang 
mukmin.19 

Menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya ayat tersebut melarang seseorang 

untuk selalu pesimis akan peristiwa yang sudah beralu, karna pertolongan 

akan datang kepada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan.20 Di ayat 

ini Allah swt. menghibur kaum Muslimin agar tidak tidak melemah atau 

pesimis dalam memperjuangkan Islam sebaliknya sesuai dengan tuntunan Al-

Qur’an sebagai seorang mukmin sejati hendaknya selalu menerapkan sifat 

optimis sehingga dalam keoptimisan itu, dapat mendatangkan hal-hal baik 

dan itu pasti, sesuai dengan kaliman Waantumul A’alauna (paling tinggi 

derajatnya), maka sudah seharusnya sifat selalu diterapkan dalam kehidupan 

guna menuntun diri pada hasil yang diharapkan dan memberikan peluang 

besar seseorang keluar dari permasalahan. Dengan sikap optimistis, 

seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan dan 

menyelesaikan segala persoalan. 

 Maka setelah beberapa penjelasan yang telah di cantumkan diatas 

hemat penulis berpendapat relasinya ialah Al-Qur’an sebagai petunjuk 

sedangkan Tradisi Ussul sebagai bentuk harapan untuk mendapatkan 

petunjuk. Relasi keduanya sejalan namun yang menjadi pertanyaan 

 
19Kementerian Agama RI,  h. 596. 
20Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir. 149. 
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pentingnya adalah apakah dalam budaya-budaya yang menggunakan unsur 

ussul juga memiliki relasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an.  

Dan masih banyak lagi nilai-nilai yang searah dengan Al-Qur’an. 

Dengan demikian, jika melihat dari sisi relevansi terhadap ussu dan maccera 

koro’ang diatas maka untuk lebih memahami konsep nilai atau pesan yyang 

terkandung dalam tradisi atau adat tersebut maka penulis merumuskan 

dalam dua pandangan. Pandangan dari sisi teologi dan pandangan dari sisi 

antropologi, uraiannya sebagai berikut: 

a. Pandangan Teologi 

Sebelum penulis menguraikan nilai yang terdapat didalamnya melalui 

prespektif teologi tentang nilai tradisi dalam Al-Qur’an, perlu dipahami bahwa 

ada tradisi yang diterima dengan dalil ada ayat-ayat Al-Qur’an yang menerima 

kebiasaan tersebut sebagaimana (taḣmil), ada juga yang justru ditolak dengan 

dalil jika kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan nash (taḣrīm), dan 

adajuga yang ditengah-tengah maksudnya kebiasan tersebut diterima namun 

di modifikasi atau di Islamisasi (taghyīr). Sejalan dengan pengertian ini maka 

tradisi dinilai dapat dijadikan hukum atau hujjah sebagai mana pandangan 

ulama-ulama tentang itu: 

Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak ada 

landasan dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’ dan qiyas baik Istiḣsān Qiyas21 maupun 

Istihsān Atsar22. Malikiyah meninggalkan qiyas ketika qiyas tersebut 

 
21Istihsan Qiyas adalah berpaling dari keinginan qiyas kepada qiyas yang lain atau 

lebih kuat namun berdasarkan dalil yang lebih kuat. 
22Istihsan Atsar adalah upaya atau keinginan qiyas kepada qiyas yang lain karna 

disandarkan kepada pengaruh meninggalkan qiyas yang nyata. 
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berlawanan dengan ‘urf. Imam Syafi’i menerima ‘urf apabila tidak 

bertentangan dengan nash atau tidak ditunjukkan kepadanya sesuatu nash.23 

Ibnu Taimiyah  juga memberikan pandangan bahwa adat kebiasaan dapat 

dilaksanakan asalkan bukan Allah yang melarangnya.24  

b. Pandangan Antropologi 

Snouch Hurgronje mengatakan bahwa nilai dari pada adat dapat 

dijadikan hukum namun dengan bahasa  hukum adat bukan hukum kebiasaan, 

pasalnya menurut beberapa ahli bahwa jika disebut sebagai hukum kebiasan 

maka ketika hal tersebut diterapkan maka sesorang atau sebagian masyarakat 

memiliki tingkah laku yang berbeda-beda secara otomatis ketika timbul suatu 

hukum dan peraturan tentu diterapkan sesuai dengan kebiasaan atau 

keinginan mereka, namun jika disebut sebagai hukum adat maka hal-hal yang 

mereka lakukan sesuai dengan hukum adat yang telah di pastikan dan tidak 

ada perubahan didalamnya.25 

5. Kemunculan dan Macam-macam Tradisi dalam Al-Qur’an 

Secara umum tradisi atau adat di Indonesia pada hakikatnya sudah ada 

pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat atau tradisi menurut para ahli 

bahwa pada zaman pra-Hindu adat-atau tradisi yang digunakan merupakan 

adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Islam, kultur Hindu dan 

kultur Kristen yang masing-masing dari kultur ini mempengaruhi kultur asli 

tersebut yang menurutnya sudah sejak lama menguasai tata dan pola 

kehidupan masyarakat Indonesia.26 Artinya adat atau tradisi yang berjalan 

sampai saat ini adalah hasil akulturasi dari adat-adat Melayu polinesia 

 
23Wandi, “Eksistensi ’urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil FIQH.” h. 189. 
24Taimiyah, Majmu’ Fataawaa. h. 16-17. 
25Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Buku Ajar Hukum Adat. h. 7-8. 
26Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail. h. 13. 
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sehingga menjadi peraturan-peraturan sesuai kultur tersebut yaitu kultur 

Islam, Hindu dan Kristen. 

Tradisi pada mulanya telah hadir sejak pertama kali Islam diturungkan 

di kota mekah pada masa Nabi Muhammad saw. Islam datang untuk 

menyempurnakan agama Hanif dan tetap menghormati tradisi bangsa Arab 

pada saat itu. Agama Hanif adalah agama Nabi Ibrahim yang mengajarkan 

tentang ketauhidan yakni mengesakan Allah swt.sebagai pendahulu agama 

Islam dan tradisi Arab yang ada pada saat itu yang dinilai baik selagi 

membawa kemaslahatan bagi bangsa Arab pada saat itu.27 

Para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam mengakui jika 

memelihara tradisi atau adat yang baik dan berkembang di tegah masyarakat 

Arab. Disisi lain agama Islam juga menolak membatalkan adat-adat yag buruk, 

walaupun adat-adat atau kebiasaan tersebut ada yang dibatalkan secara 

bertahap.28 Dalam buku adat kebiasaan arab oleh Dr. Zamakhsari 

mengemukakan bahwa adat atau tradisi bangsa Arab dalam Al-Qur’an yang 

relevan dengan ussul Macceraq koroa’ang dibagi menjadi tiga antara lain: 

a. Adat Kebiasaan bangsa Arab yang diakui Al-Qur’an  

1) ‘Adat al-Jiwār : kebiasaan memberikan perlindungan. Hal ini dalam 

(QS al-Taubah/9: 6). 

2) ‘Adat Ta’dzhīm Hurmat Baytullāh : kebiasaan menghormati dan 

memuliakan rumah Allah (Ka’bah) hal ini dalam QS ‘Ali-‘Imrān/3: 

97. 

 
27Siti Mahmudah, Hukum Islam Dan Tradisi Lokal (2022, n.d.). h. 119. 
28Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam 

Pembahasan Al-Qur’an, 2020, Buku Adat Kebiasan bangsa Arab dalam Pembahasan al-Qur'an 
(2020). h. 2-3. 
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3) ‘Adat as-Siqāyah : kebiasaan kebiasaan memberi makan dan minum 

para jama’ah Haji (QS al-Taubah/9: 19). 

4) ‘Adat al-Ḣijābah : kebiasaan mengurus keamanan dan memegang 

kunci Ka’bah (QS al-Nisā’/4: 58) 

5) ‘Adat Taq̱̇ lid al-Hadyi wa isy ‘aruh : kebiasaan mengikat leher hewan 

yang akan disembelih (QS al-Māidah/5: 2).29 

b. Adat kebiasaan bangsa Arab yang diperbaiki Al-Qur’an 

1) ‘Adat al-Musāwat bayn al-Fa’l wa at-thiyārah : kebiasaan 

mempersamakan optimis dan pesimis ( QS al-Nisā’/4: 78). 

2) ‘Adat at-tafākhur bi al-Aba’ : Kebiasaan membanga-banggakan ayah 

dan nenek moyang ( QS al-Baqarah /2: 200). 

3) ‘Adat at-Tahīyah : kebiasaan memberi salam penghormatan (QS al-

Nisā’/4: 86) 

c. Adat kebiasaan bangsa Arab yang dibatalkan Al-Qur’an 

1) ‘Adat al-Isti’adzah bi al-jin : kebiasaan meminta perlindungan 

kepada jin (QS al-Jin/72: 6). 

2) ‘Adat I’tiqād wujūd qalbayn fī shadr az-Zakiy al-labib : kebiasaan 

memepercayai orang pintar dan cerdas memiliki dua qalbu (Abu 

Ma’mar Ibn Asad) (QS al-Aẖzāb/33: 4).  

3) ‘Adat I’itiqad anna al-birr fi ityan al-Buyut min zhuhuriha : kebiasaan 

memasuki rumah dari pintu belakang ketika sudah ber ihram hal 

ini tercantum dalam (QS al-Baqarah/2: 189). 

 
29Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam 

Pembahasan Al-Qur’an. h. 7. 
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Dari semua adat atau kebiasaan didalam Al-Qur’an ada beberapa adat 

yang diakui oleh Al-Qur’an ini menjadi refrensi awal untuk penulis dalam 

meninjau lebih dalam tradisi-tradisi yang beroperasi ditengah-tengah 

masyarakat sekarang ini, selain dari pada itu juga ada adat kebiasaan yang di 

ubah dengan menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an, dan tidak kalah penting selain 

dari keduanya, banyak adat-adat kebiasaan didalam Al-Qur’an yang justru 

dipatahkan atau di hapus oleh Al-Qur’an dikarnakan tidak sesuai dengan 

hukum-hukum syariat yang di terapkan dalam agama Islam. 

Turunya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad adalah awal dari sejarah 

hukum Islam. Menurut imam al-Ghazālī dalam ihya’ Ulūm al-Dīn mengatakan 

berkenaan dengan hukum Islam khususnya fikh dan Ushul Fiqh sudah ada 

sejak zaman Rasulullah saw. akan tetapi belum ada klasifikasi dan kodifikasi 

hal ini disebut dengan Ilmu (‘Ilm). 

Al-Marāgi dalam al-Fath al-Mubīn fi Thabaqāt al-Ushūliyyūn 

mengatakan Rasulullah saw. adalah pakar ilmu fikih yang pertama, beliau 

menerima Al-Qur’an , kemudian dijelaskan menggunakan sunnah, baik dalam 

bentuk perkataan dan perbuatan, selain itu juga menggunakan metode 

analogis (qiyas) dan metode ijtihad.30 

Sesuai penjelasan panjang diatas maka tradisi adalah bukan sesuatu 

yang asing dalam khazanah keilmuan Islam hal ini terbukti bahwa masih 

banyak adat atau tradisi yang tercantumkan diatas sesuai dengan 

pembagiannya yang direspon Allah swt. dalam Al-Qur’an. selain dari pada itu, 

pendapat-pendapat tentang kehujjahan kebiasaan masyrakat melalui 

 
30Said Agil Husain Al-Munawar, Al-Qur’an Memmbangun Tradisi Kesalehan Hakiki, 

Cet. 3 (Jakarta: Ciputat Press, 2004). h. 254-255. 
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pandnagan ulama pun tercantumkan didalamnya meskipun terjadi 

perbedaan pendapat didalamnya. 

Tradisi atau adat kebiasaan yaitu ussul dan Macceraq koro’ang 

masyarakat Suku Mandar memilki relasi dengan Al-Qur’an hal ini dibuktikan 

oleh kebiasaan tersebut yakni menjaga generasi melalui keindahan 

menyandarkan harapan kepada Allah swt. selain itu juga memberikan 

pelajaran bahwa mencintai Al-Qur’an adalah salah satu cara untuk 

menyelamatkan generasinya karna mereka memahami pedoman yang 

digunanakn untuk meraih kedudukan termulia dan jalan yang lurus hanyalah 

Al-Qur’an, sesuai dengan firmannya dalam QS al-Mā’idah/5: 15-16. 
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Terjemahnya: 

Wahai Ahlulkitab, sungguh rasul Kami telah datang kepadamu untuk 
menjelaskan banyak hal dari (isi) kitab suci yang kamu sembunyikan 
dan membiarkan (tidak menjelaskan) banyak hal (pula). Sungguh, telah 
datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Dengannya 
(kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti rida-Nya 
jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan 
menuju cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepadanya (satu) 
jalan yang lurus.31 

 Makna ayat diatas secara garis besar mengatakan Al-Qur’an 

Mengandung ajaran tentag aqidah, syariah, dan akhlak. Oleh karnanya relasi 

terhadap hal-hal yang berbau aqidah, Syariah  perlu ditelusuri terkhusus 

dalam penelitian ini yang mengkhususkan pada Tradisi Ussul yang ada di Suku 

Mandar. 

 
31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 110 
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Kemudian tradisi atau adat, sebagian ulama ushul menyamakan 

pengertian ‘urf dengan adat atau tradisi. Oleh karnanya ‘urf dimaknai dengan 

segala sesuatu yang telah dijalankan dan dibiasakan secara terus-menerus 

berupa perkataan maupun perbuatan. Namun perlu digaris bawahi bahwa 

adat yang menjadi sumber hukum Islam, bukan semata-mata kebiasaan saja, 

akan tetapi kebiasaan yang benar-benar telah dilakukan oleh kalangan 

masyarakat sebagai sesuatu yang baik, dan tidak bertentangan dengan ajaran 

Islam.32 

Maka adat atau tradisi ialah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan 

baik berupa perbuatan maupun perkataan yang terus menerus dilakukan, 

akan tetapi makna kebiasaan baik disini bukan hanya individu yang 

mengakuinya akan tetapi kebiassan baik dalam artian secara hukum yang 

disyariatkan contoh dalam suatu masyrakat ada tradisi minum khamar, 

menurut orang yang melakukan itu baik bagi dirinya namun ditolak oleh 

kebanyakan orang dan tentu ditolak oleh syariat Islam. Ini menunjukkah 

bahwa tradisi atau adat yang dibolehkan dalam syariat Islam ialah adat atau 

tradisi yang baik dalam pandangan syariat Islam. 

 Adapun Adat atau tradisi menurut Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitab 

majmu’ mengatakan: 

ي دنيا هم مما يحتاجون اليه, زالأصل فيه  
وأماالعادات فهي ما اعتاده الناس ف 

 عدم الحظر , فلا يحظر منه الا ما حظره الله سبحا نه وتعالَ  

Artinya: 

“Adat ialah kebiasaan manusia dalam urusan duniawi yang dibutuhkan. 
Asal hukum dari kebiasaan tersebut ialah tidak ada larangan kecuali jika 
Allah swt.melarangya.”33 

 
32Misbahuddin, Ushul Fiqh I. h. 142. 
33Taimiyah, Majmu’ Fataawaa. h. 16-17. 
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Selanjutnya, ussul sebagai keyakinan, syarat, atau pertanda yang titik 

utamanya ialah harapan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah swt. melalui 

isyarat baik yang bertujuan mendapatkan hal-hal baik sesuai dengan yang 

diingingkan.  Lagi-lagi penulis menukil pendapat dalam satu wawancara salah 

satu tokoh agama Sulawesi Barat yaitu K. H. Syahid (Pimpinan Pondok 

Pesantren Jareqje Pambusuang) yang berada di kabupaten Polewali Mandar, 

beliau mengatakan Ussul dalam Bahasa mandar berasal dari kata jamak Ussul-

ussulan yang berarti harapan atau bahagian dari Do’a sebagai perantara 

antara manusia dengan sang Pencipta melalui hal-hal yang baik. Dalam kaidah 

Bahasa Arab ussul bentuk katanya ialah tafa’ul maknanya ialah keinginan atau 

harapan.34 

B. Wujud Dan Simbol dalam Tradisi Ussul 

Adapun beberapa budaya yang menggunakan tradis Ussul dengan 

Wujud Dan Simbolnya sebagai berikut: 

1. Dalam Budaya 

a) Macceraq Koro’ang  

Memperkenalkan kemuliakan Al-Qur’an kepada generasi-generasi anak-

anak yang baru saja mencapai surah-surah tertentu dan berbagai ritual 

yang dilakukan sampai kepada menyelesaikan Al-Qur’an dan unsur-unsur 

budaya sebagai bentuk kebanggan kepada sibuah hati dalam menuntaskan 

kalam Allah. Selain itu dalam pelaksanaanya, juga menggunakan beberapa 

unsur Ussul berupa jarum, tepung, dan lain-lain.  

 

 
34https://id.scribd.com/document/669944643/USSUL. (Diakses 2 agustus 2024) 

https://id.scribd.com/document/669944643/USSUL
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b) Mappatamma (Tamat Qur’an) 

Tradisi ini dilakukan setelah anak tamat mengaji yang biasanya 

dirangkaikan dengan Sayyang pattudu (Kuda Menari) dengan iringan 

parrawana.35 Menurut masyarakat Mandar orang yang dulu dinaikkan di 

kuda adalah putri dari seorang raja atau tomalolo (cantik) lalu kemudian 

ada seorang yang ahli agama yang baru saja datang dari Arab berpikir 

untuk budaya sayyang pattudu ini bisa di Islamisasi sehingga muncullah 

ide untuk mendekati sang putri Raja guna instruksinya dapat diterima oleh 

masyarakat singkatnya menikahlah pemuda ini dengan sang putri Raja lalu 

kemudian mengusulkan kepada Raja dengan mengatakan bagaimana jika 

orang yang cantik didepan lalu diikutkan anak yang tamat mengaji 

dibelakang, dan juga pakainya diubah menjadi pakaian puayi atau haji 

(yang sudah haji).36 

c) Pammunuang 

Budaya pammunuang37 dilakukan sebagai bentuk kecintaan Kepada Nabi 

Muhammad saw. yang dirangkaikan dengan pujian-pujian kepada nabi 

dalam kitab Barzanji yang dikarang oleh syekh Ja’far Al-Barzanji, 

kemudian dalam pelaksanaanya yang paling identik dalam perayaan 

maulid tersebut “pammunuang” yaitu telur yang dihias lalu ditanyapkan 

 
35Parrawana adalah musik tradisional Mandar yang mengiringi kuda menari yang 

biasanya terdiri dari beberapa orang mulai dari penabu, pakkalindadaq (puisi mandar), 
padegho (penari laki-laki). 

36M.Said, (57 tahun) dalam dialog antara bapak dengan anak di kediaman Tanggal (6 
oktober 2024) 

37Pammunuang adalah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada bulan 
kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasa dilakukan dimasjid-masjid dan rumah 
masyarakat yang meyakininya, selain itu pammunuang atau Peringatan Maulid Nabi biasa 
dirangkaikan dengan pembacaan zikir-zikir yang berisi tentang pujian atas Nabi Muhammad 
SAW. dan juga biasa dirangkaikan dengan tradisi kuda menari atau sayyang pattu’du. Dengan 
iringan arak-arakan yang dimana orang yang naik diatas kuda menari tersebut adalah anak-
anak yang tamat mengaji dan tradisi ini pula mengandung ussul sebagaimana penjelasan 
diatas. 
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kepohon pissang yang sudah dibersihkan. Adapun media telur sebagai 

bentuk bentuk kegembiraan dan diyakini memiliki makna ussul 

kegembiraan. 

d) Pembuatan Perahu Sandeq 

Suku mandar identik dengan kaya akan budaya salah satunya adalah 

perahu sandeq (lopi sandeq), perahu sandeq ini tidak terlepas dari para 

masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dilautan atau mata 

pencarian mayoritas masyarakat suku mandar yang berada di pesisir 

pantai yang dikenal dengan sebutan nelayan. Berkaitan dengan lautan, 

penulis terkadang mendengar kalimat pelaut suku mandar yang berbunyi, 

“Apposasian, iyawopa nasalama alaweta disa’ding mua tada’ bomi tau lemai 

dzi pottana” artinya Berkiatan dengan Nelayan, seorang pelaut 

memenyatakan dirinya berada dalam keselamatan jika seorang pelaut 

berada di tepi pantai. Maka dalam kalimat ini pelaut selalu mendalami 

pengetahuan lokal yang berhubungan dengan Ilmu-Ilmu kelautan seperti 

dalam Paissangan Apposasiang (Pengetahuan Kelautan), Paissangan 

Panglopian (Pengetahuan Kepada Perahu), Paissangan Panglopian 

(Pengetahuan berlayar).38  

“Terdapat tiga tahap penting dalam prosesi pembuatan perahu sandeq 
pada masyarakat suku Mandar Pambusuang . Pertama, dari persiapan 
dan awal pembuatan dengan aktivitas persiapan ritual dan tempat 
pembuatan perahu. Prosesi inti dari tahap ini adalah sentuhan pertama 
tukang perahu yang diiringi dengan ritual terhadap balakang, pertanda 
pembuatan sandeq akan dimulai. Kedua, prosesi pembuatan perahu 
dengan aktivitas penting mattobo (pemasangan papan sambungan 
pertama dari balakang) dan pemasangan pallayarang (tiang layar). 
Ketiga, tahap akhir pembuatan perahu disertai dengan peluncuran 

 
38Muhammad Ridwan Alimuddin, Perahu Tercepat Nusantara (Yogyakarta: Ombak, 

2013),h. 37. 
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sandeq. Tetapi sebelum peluncuran, terdapat beberapa tahapan yakni 
mapposiq, kuliwa, pemasangan sanggilang.”39 

e) Pernikahan 

Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW...... salah satunya 

adalah Pernikahan, pernikahan di suku mandar disebut dalam Bahasa 

daerah yakni Likka. Acara yang saklar ini biasanya didampingi dengan 

berbagai ritual tradisi dan budaya yang secara turun temurun dilakukan 

sebagai wujud dan simbol Ussul, diantaranya dilempar beras, milattigi, 

meniup Api, sipacu, marrusa’ Je’ne, dan lain-lain. 

2. Dalam Keseharian 

a) Naik kendaraan yang juga menggunakan beberapa bentuk unsur Ussul 

b) Pappasang (Nasehat)  

c) Bangun Tidur 

d) Keluar Rumah 

e) Memakai Baju 

f) Memilih sesuatu 

g) Bekerja 

h) Memanjat 

i) Setelah menikah 

Berbagai bentuk dan wujud dari adat kebiasaan maupun budaya yang 

penulis cantumkan dalam penelitian ini yang semuanya ada atau 

menggunakan unsur ussul didalamnya namun pusat penelitian yang ingin 

 
39Ulya Sunani, Jurnal Perahu Sandeq : Makna Ussul dan Pemali dalam pembuatannya 

(Universitas Al-As’asyariah Mandar), h. 38. 
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penulis dalami ialah Macceraq Koro’an sebagai salah satu tradisi atau adat 

kebiasaan yang beberapa ritualnya menggunakan unsur ussul didalamnya. 

C. Pengaruh  Tradisi Terhadap Kehidupan 

1. Pengaruh terhadap Agama 

Pada abad ke- 16, di Sulawesi Selatan yang masih bersatu dengan 

Sulawesi Barat persaingan Islam dan kristen masih belum mencapai puncak, 

namun, sebahagian kerajaan di Sulawesi Utara dan Tenggara telah masuk 

Islam dibawah pengaruh ternate. Hingga pada akhirnya sepanjang abad ke-17 

Raja Makassar masih dalam kebimbangan antara Islam dan kristen pada 

akhirnya Raja Makassar bertaruh dengan mengirim utusan “pendeta’’ kepada 

pemerintah Portugis di malaka pada saat yang sama juga mengutus “ulama”, 

Raja Makassar bersumpah akan memeluk agama yang tiba lebih awal, pada 

akhirnya, ulama tiba lebih awal yang bernama Syahdan, sehingga sang rajapun 

masuk Islam. PengIslaman yang cepat dengan cara menghubungkan dogma 

teologis (ajaran tauhid) atau ke Esaan Tuhan terhadap raja-raja yang ada di 

sulawesi selatan, hal tersebut menjadi sesuatu yang mengherankan pasalnya, 

terjadi resistensi yang sangat hebat, tidak berselang lama kebudayaan dengan 

hukum syariat Islam dijadikan sesuatu yang tidak terpisahkan mulai dari 

kebudayaan Makassar, Bugis , dan Mandar.40 

Setelah Islam menjadi agama mayoritas, namun kepercayaan 

tradisonal (sinkretisme) Masih bertahan terhadap sebahagian masyarakat 

tradisional, kepercayaan tradisional dikategorikan dalam 2 dua jenis: 

sinkretisme esoterik aliran kepercayaan yang beasal dari periode awal 

Islamisasi yang di sebarkan melalui lisan dan sebahagian melalui teks-teks 

 
40Christian Pelras, Manusia Bugis, terj. Nirwan Ahmad Arsuka (Jakarta: Ininnawa, 

2021), h. 216. 
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sinkretisme dalam jenis ini yang paling dikeramatkan ialah megkolaborasikan 

antara sufisme Islam dan konsep ketuhanan (teologi), sedangkan sinkretisme 

praktis yaitu singkritisme yang tidak memiliki rumus tertentu walaupun 

kepercayaan ini ditentang oleh penganut ajaran Islam ortodoks.41 

Namun yang menjadi perhatian penulis dalam buku ini yakni, etnis-

etnis yang yang ada di Sulawesi Selatan masa dulu memiliki kaitan erat 

sehingga mungkin dalam prinsip hirarki tradisional yang meyakini bahwa 

manusia hanya ada 2 dua jenis mereka yang “berdarah putih” 

(Dewata/Bangsawan) serta mereka yang “berdarah merah” prinsip tersebut 

bersifat mutlak dan tidak dapat di campurkan itu sama dengan etnis-etnis di 

Sulawesi Selatan. Pada prakteknya justru banyak dari darah merah menjalin 

pernikahan dengan darah putih.42 

2. Pengaruh terhadap Sosial 

Tradisi atau adat dalam kehidupan dinilai sangat penting, pasalnya 

adat atau tradisi mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan 

merupakan kepribadian dari suatu masyarakat. Walaupun dizaman moderen 

ini dengan berbagai fasilitas-fasilitas dan teknologi yang canggih tidak dapat 

menghapus atau bahkan menyamarkan, hal ini dikarnakan adat atau tradisi 

sudah berakar dalam kehidupan bermasyarakat dan juga adat atau tradisi 

selalu menyesuaikan kepada keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat 

atau tradisi tetap eksis.43 

Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tradisi atau 

adat yang diakui Al-Qur’an, ada Tradisi atau adat yang diubah atau 

 
41Christian Pelras, (Jakarta: Ininnawa, 2021), h. 216-218.  
42Christian Pelras, (Jakarta: Ininnawa, 2021), h. 223. 
43Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Buku Ajar Hukum Adat. h. 6. 
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dikonstruksi Al-Qur’an, bahkan ada tradisi atau adat kebiasaan bangsa Arab 

di hapus Al-Qur’an ini menunjukkan secara tidak langsung tradisi atau adat 

dimaknai sebagai sesuatu yang dibolehkan disamping secara terus-menerus 

dilakukan juga salah satu faktor bangsa Arab merubah kebiasaan tersebut dan 

menggantinya sesuai tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Namun yang harus 

dipahami dalam tradisi atau adat ini memiliki pembagian yaitu ‘Urf yang 

shahih dan ‘urf yang fasid. ‘urf yang shahih adalah sesuatu yang saling dikenal 

oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan 

yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib sedangkan ‘urf yang fasid 

adalah sesuatu yang menjadi tradisi akan tetapi bertentangan dengan syariat 

Islam, megharamkanyang halal dan lain-lain.44 

Bahkan, dalam sosial juga ada istilah hukum adat yang diperkenalkan 

secara ilmiah oleh Snouch Hurgronje yang mengatakan hukum adat 

Adatrecht yaitu untuk memberikan nama pada suatu sistem pengadilan. 

Istilah ini secara resmi digunakan dalam peraturan perundang undangan 

kolonial Belanda pada tahun 1929. Namun sayangnya hukum ini tidak 

dikenal dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia hanya 

mengetahui kata “adat” atau kebiasaan. Salah satu mendapat secara tidak 

langsung tidak menyetujui jika kata hukum adat disebut juga sebagai hukum 

kebiasaan karna menurutnya hukum kebiasaan adalah peraturan hukum 

yang pasti timbul karena kebiasaan, artinya bahwa orang bertingkah laku 

menurut cara mereka sendiri sehingga timbullah suatu hukum dan peraturan 

sesuai keinginan dan cara mereka sendiri.45 

 
44Abdul Wahhab Khallaf, Imu Ushul Fiqh (semarang: Toha Putra Group, 1994). h. 123. 
45Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Buku Ajar Hukum Adat. h. 7-8. 
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Maka menjadi sesuatu yang pasti bahwa kebiasaan tidak bisa terlepas 

dari kehidupan bersosial karena prilaku yang menjadi identitas masyarakat 

dan secara turun-temurun dilakukan sehingga sangat berpengaruh dalam 

kehidupan termasuk pengaruhnya terhadap identitas kemasyarakatan. Selain 

dari itu juga menggambarkan kecintaan terhadap hasil pemikiran atau 

kebiasaan orang-orang terdahulu, maka dari kebiasaan-kebiasaan itulah 

mereka belajar tentang cara menghormati budaya serta adat-istiadat 

masyarakat tersebut. Tradisi atau adat dalam kehidupan dinilai sangat 

penting, pasalnya adat atau tradisi mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau 

bangsa dan merupakan kepribadian dari suatu masyarakat. Walaupun 

dizaman moderen ini dengan berbagai fasilitas-fasilitas dan teknologi yang 

canggih tidak dapat menghapus atau bahkan menyamarkan, hal ini 

dikarnakan adat atau tradisi sudah berakar dalam kehidupan bermasyarakat 

dan juga adat atau tradisi selalu menyesuaikan kepada keadaan dan kemajuan 

zaman, sehingga adat atau tradisi tetap eksis.46 

Ussul sebagai keyakinan atau dipercayai oleh masyarakat Suku Mandar 

akan memberikan pengaruh berupa kebaikan dan sudah menjadi adat-

istiadat yang selalu disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya, 

berdasarkan analisis dan pandangan penulis, banyak dari generasi-generasi 

milenial yang justru sebahagian dari tradisi ussul ini diabaikan dengan dalih 

tradisi ussul yang tidak masuk di akal mereka terutama pengabaian itu terjadi 

dikarnakan tidak ada dalam dalil agama, dan selalu para orang tua yang 

mengetahui hal itu mengatakan, engkau belum mendalami atau mengetahui 

makna yang tersirat dari tradisi ussul. Maka penelitian ini hadir untuk 

memberikan Kesimpulan yang memberikan pandangan agama terhadap 

 
46Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail. h. 6. 
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tradisi ussul untuk menghilangkan keragu-raguan atas dasar keyakinan oleh 

karnanya peneliti menggunakan pendekatan atau bahkan persamaan sesuai 

dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Kenapa Al-Qur’an? Alasanya dalam QS al-

Baqarah/2: 2. 

 
قِي ْ َ 

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
 رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ ه

َ
بُ لَ

ٰ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك   ٢  ذٰ

Terjemahnya: 

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) 
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,47 

  Ayat diatas memberikan pandangan sesuai dengan pertanyaan 

mengapa harus dengan Nilai-nilai Al-Qur’an, Karena Al-Qur’an adalah 

penghapus keragu-raguan tentang pemikiran-pemikiran yang akan 

berdampak kepada akidah seorang muslim, namun dengan jawaban diatas 

ayat ini menutup dengan kalimat  Hudan Lilmuttaqīn, petunjuk bagi mereka 

yang bertaqwa. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual sebagai langkah awal mempermudah memahami 

arah dan tujuan penelitian, kerangka konseptual juga biasa disebut kerangka 

berpikir dalam model struktur, tujuanya  untuk menuntun penulis kearah 

penelitian yang dituju, berikut : 

 

 

 

 

 

 
47Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 1. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian berbagai hal yang harus dicantumkan salah satunya 

ialah jenis penelitian dikarnakan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kajian lapangan maka perlu secara mendalam untuk 

mengetahui jenis dan lokasi penelitian. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan ialah Living Qur’an atau Penelitian 

Lapangan, metode living Qur’an adalah jenis penelitian yang mengkaji tentang 

peristiwa atau fenomena alam yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. 

Living Qur’an sejatinya ialah memfungsikan Al-Qur’an dalam kehidupan 

praktis diluar dari kondisi teks Al-Qur’an.1  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitianya berada di provinsi hasil pemekaran Sulawesi 

Selatan yang didasarkan pada undang-undang nomor 26 tahun 2004 yaitu 

Provinsi Sulawesi Barat yang diresmikan oleh Menteri dalam Negri atas nama 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 oktober 2004.2 Tepatnya di 

kabupaten Polewali Mandar, kecamatan Balanipa. 

 

 

 
1Khairul Muttaqqin, Studi Living Qur’an Pembacaan Al-Qur’an Untuk Mempermudah 

Kematian. h. 5. 
2https://sulbar.bpk.go.id/provinsi-sulawesi-barat-2/ (di akses selasa,30 juli 2024). 

https://sulbar.bpk.go.id/provinsi-sulawesi-barat-2/
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B. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

metodologi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode 

yang digunakan dalam penelitian untuk meneliti kondisi obyek alamiah, 

metode ini tidak dipandu teori akan tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Namun, metode ini dapat 

melakukan analisis data untuk membangun hiportesis.3 

 Metode kulitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif adalah jenis 

penelitian yang menggambarkan fenomena sosial secara sistematis, factual 

dan akurat.4 Diantara penjelasan metodologi penelitian diatas bahwa 

penelitian yang sifatnya lapangan maka harus dilakukan secara alami dan 

sesuai dengan situasi yang ada dalam kata lain apa adanya, dengan penjelasan 

ini maka penelitian atau metode penelitian ini tidak dapat di manipulasi 

keadaan serta kondisi sesuai dengan yang ada dilapangan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pendekatan Tafsir 

Tafsir berasal dari kata fassara-yufassiru-tafsira yang bermakna 

keterangan atau uraian, secara bahasa adalah membuka dan melahirkan.5 

Metode Pendekatan Tafsir digunakan dalam menganalisi makna perkata Al-

 
3Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. I (Makassar: Syakir Media 

Press, 2021). h. 79-80. 
4Moh Nazir, Metode penelitian kualitatif, Cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 

63. 
5Muhammad Nur Abduh, Pengantar Ulumul Qur’an (Makassar: Universitas Islam 

Negri Alauddin Makassar, 2014). 183. 
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Qur’an yang telah dihasilkan uleh para ulama tafsir, selain itu juga 

menggunakan perbandingan penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli 

tafsir yang bertujuang menghasilkan pehaman lebih mendalam dari sisi 

konteks ayat maupun pemahaman perkata  dalam Al-Qur’an.6 

Selain dari corak tafsir juga menggunakan corak Al-Qur’an artinya 

pendekatan Al-Qur’an yang menggunakan corak Al-Qur’an itu sendiri. Hal ini 

mutlak, untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat global, umum maupun 

bersifat mutlak terdapat penjelasan pada ayat-ayat yang lain atau pada ayat 

yang menjadi qayyid (yang mengkhususkannya).7 Tafsir juga biasanya 

diperjelas oleh hadi-hadis Nabi yang difungsikan sebagai rujukan, fungsi hadis 

terhadap Al-Qur’an menurut ulama ahlu Ra’yi sebagai berikut: 

a) Bayān Taqrīr (ال نياب)تقرير   

Funsinya sebagai penjelas untuk menguatkan apa yang terkandung dalam 

Al-Qur’an. 

b) Bayān Tafsīr (التفس )بيان ي   

Fungsinya ialah sebagai penjelas atas ayat-ayat yang global dan ayat-ayat 

yang musytarak.8 

c) Bayān Tabdīl atau Bayān Nasakh  النسخ( والبيان ديل االتب)بيان  

Fungsinya kepada Al-Qur’an mengganti atau menghapus sebuah hukum.9 

 

 
6Abubakar, Abd Muin Salim Mardan dan Achmad, Metodologi Penelitian Tafsir 

Maudu’i, Cet. II (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011), h. 100 
7Said Agil Husin Al-Munawwar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki 

(Jakarta: Ciputat Pres, 2002), H. 66. 
8Musytarak yaitu satu lafadz yang mengandung banyak makna. 
9M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Angkasa, n.d.). h. 55-57. 



57 

 

 

 

 

2. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis biasanya berkaitan dengan beberapa aspek 

seperti hubungan manusia dengan Tuhan, relasi antara alam dan Tuhan, serta 

intraksi dan saling mempengaruhi antara manusia, alam dan Tuhan dalam 

konteks spiritual agama.10 Peneliti menegaskan bahwa upaya dalam 

pendekatan  ini memiliki keterkaitan dengan metode living Qur’an yang 

menitikberatkan hubungan anta makhluk dan pencipta. 

D. Etika Penelitian 

Tujuan dari pada poin ini iyalah mengantisispasi tindakan yang tidak 

etis selama proses jalannya penelitian maka sebagai langkah pengantisipasian 

peneliti menerapkan prinsip-prinsip berikut: 

1. Pedoman Penelitian 

Dengan mengikuti pedoman penelitian yang mencakup tujuan 

penelitian, tata cara penelitian, mamfaat penelitian kepada peneliti maupun 

responden dan timbal balik atau risiko yang ada. Sebagai peneliti 

mempertimbangan kode-kode etik yang ada didalam lapangan penelitian 

sesuai dengan ketentuan. 

2. Menjaga Kerahasiaan Data 

Tidak semua harus disampaikan dalam hasil riset namun, informasi-

informasi yang didapatkan dicanumkan sesuai dengan sub-sub penelitian 

dengan kata lain penulis mlindungi hal-hal yang berbau privasi dan 

kerahasiaan-kerahasian yang tidak untuk disampaikan. 

 

 
10Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1177. 
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3. Keadilan dan keterbukaan  

Prosedur atau prinsip keadilan memberikan jaminan kepada semua 

subyek dalam memenerima perlakuan dan keutamaan yang sama, tampa 

melihat latar belakang, gender, agama etnis dan lain-lain. Keterbukaan dalam 

etika penelitian dengan menjaga kejujuran dan kehati-hatian dalam proses 

penelitian.11 

E. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder 

Adapun pengertian keduanya menurut para ahli terkemuka dalam bidangnya 

mengatakan Data primer dalam sumber data adalah data yang dikumpulkan 

melalui tahap-tahap tertentu seperti wawancara, Observasi dan Dokumentasi, 

dengan kata lain data dalam bentuk tulisan belum ada. Data skunder adalah 

data yang sudah tersedia dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk hasil dari 

pada data primer seperti data-data atau dokumen, foto dan kepustakaan. 12 

F. Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data kualitatif yang 

umum digunakan: 

1. Observasi 

Observasi adalah mengamati langsung objek penelitian dalam konteks 

alami, Observasi bisa bersifat partisipatif atau non-partisipatif. Observasi 

bersifat Partisipatif adalah peneliti terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang 

 
11Alimul Hidayat, Metode Penelitian Kebiasaan Dan Teknik Analisis Data (Jakarta: 

Selemba Medika, n.d.). h. 146. 
12Definisi Data Primer dan Sekunder Menurut Para Ahli - RedaSamudera.id (diakses 

3 agustus 2024). 

https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html
https://redasamudera.id/definisi-data-primer-dan-sekunder-menurut-para-ahli/
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ingin diteliti dalam keseharian yang digunakan sebagai sember data 

penelitian. Sambil mengamati, peneliti turut serta dalam melakukan apa yang 

mereka kerjakan oleh sumber data atau pihak yang diwawancarai dan 

merasakan suka dukanya.13Observasi bersifat Non-partisipatif adalah 

sebaliknya tidak ikut serta dalam atau mengamati tampa berinteraksi 

langsung. 

2. Wawancara 

Mengajukan pertanyaan terbuka kepada responden untuk 

mendapatkan jawaban yang mendalam. Wawancara bisa dilakukan secara 

langsung atau online, dan bisa bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau 

tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah salah satu teknik penelitian 

yang digunakan ketika peneliti atau pengumpul dtaa telah mengetahui atau 

memahami tentang informasi yang akan diperoleh. Semi-terstruktur adalah 

teknik wawancara lebi terbuka dibandingkan dengan terstruktur. Tujuannya 

ialah agar mendapatkan data atau permasalahan secara lebih terbuka. Tidak 

terstruktur adalah teknik wawancara yang dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah diatur. Keguanannya ialah 

untuk hanya sekedar mendapatkan gari-garis besar dalam permasalahan 

kepada pihak yang diwawancarai.14 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau pengumpulan data dengan dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Seperti berupa tulisan, gambar atau 

karya monumental. Tujunya ialah penelitian lebih kridibel/dapat dipercaya. 

 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. h. 227. 
14Sugiyono. h. 233. 

https://blog.bitlabs.id/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/
https://blog.bitlabs.id/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/
https://blog.bitlabs.id/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/
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Adapun alat-alat yang biasa digunakan seperti alat rekaman, alat potret, alat 

tulis dan tentunya peneliti sendiri. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian menurut sugiyono dalam bukunya bahwa  

istrumen utama dalam metode penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

Oleh karnanya peneliti sebelum terjun kelapangan harus di validasi dalam 

artian, peneliti harus siap dan paham terhadap penguasaan metode, 

penguasaan terhadap bidang yang ingin diteliti, kesiapan memasuki obyek 

penelitian  baik secara akademis maupun secara logistik. Maka human 

instrumen berfungsi sebagi menetapkan fokus penelitian, memiliki informasi, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sehingga dalam 

mencapai semua itu juga memerlukan alat bantu seperti alat rekaman, alat 

tulis guna mengakuratkan data-data atau document yang diperoleh peneliti. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Penyajian Data 

Pengolahan ialah proses yang dikerjakan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih bernilai dan bermamfaat. Maka dalam penelitian ini dikerjakan 

dengan mengabungnkan semua data yang didapatkan kemudian di 

kolaborasikan untuk menghasilkan hasil yang bernilai dan bermamfaat. 

2. Reduksi Data 

Salah satu bagian dalam tekhnik pengolaahan data ialah reduksi data. 

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstarakan dan transformasi kata yang muncul dari 



61 

 

 

 

 

hasil akhir penelitian lapangan. Reduksi data meliputi, meringkas, memberi 

kode, menelusuri tema, dan membuat bagian-bagian.15 

3. Pemeriksaan data 

Data hasil penelitian hendaknya harus selalu dalam pemeriksaan 

tujuanya untuk mengantisipasi keaslian data serta dapat keakuratan data. 

4. Analisis Data 

Didalam penelitian teknik analisi data sudah jelas kegunannya yaitu 

menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Karena datanya kualitatif maka harus menggunakan metode statistik yang 

sudah tersedia. Dalam teknik ini ada tiga tahapan yaitu, analisis data sebelum 

dilapangan, analisis data setelah dilapangan dan anilis data selama 

dilapangangan.16 

Analisis ialah menjelaskan pokok-pokok hasil penelitian melalui 

pandangan penulis. Dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan pemahahaman serta dapat memberikan keberanian dalam 

mengambil keputusan. 

5. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus 

selama berada dilapangan, upaya penarikan kesimpulan dalam penelitian 

kulitatif ini seperti mencari makna benda-benda, mencatat pola-polanya, alur 

sebab akibat, bahkan konfigurasi-konfigurasi yang memugkinkan 

mengahsilkan kesimpulan.17 

 
15Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah Vol.17 No. 33 Januari-Juni 

(2018). h. 91. (Diakses 13 Agustus 2024). 
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. h. 243 
17Rijali, “Analisis Data Kualitatif.” h. 94. 
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I. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian diperlukan pengujian keabsahan data untuk 

mengetahui ketepatan dan keakuratan data. Beberapa cara untuk mengukur 

atau menguji keabsahan tersebut antara lain: 

1. Memberikan penelitian yang valid dan akurat sesuai dengan hasil yang 

di temukan di lapangan. 

2. Mendiskusikan Kembali poin-poin yang sudah dijelaskan oleh 

narasumber terkait hal-hal yang telah disampaikan. 

3. Mengarsip data-data selama penelitian berjalan. 

4. Melakukan pengecekan secara berkala untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal sesuai dengan prosedur pengujian keabsahan data. 

Pendapat sugiyono dalam bukunya bahwa menguji kredibilitas data 

atau keabsahan data hasil penelitian antara lain perpanjang pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triagulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.adapun pengeriannya 

sebagai berikut: 

a) Perpanjang pengamatan maksudnya ialah mengulang atau mengecek 

secara berkala dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang 

baru. 

b) Peningkatan ketekunan maksdunya melakukan pengamatan secara 

cermat dan berkesinambungan. 

c) Triagulasi maksudnya mengecek data dari beberapa sumber. Dalam artian 

proses pencarian kordinat, jarak suatu titik dengan cara mengukur sudut 
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antara tiga titik dengan dua titik refrensi yang sudah diketahui jarak dan 

posisi antara keduanya.18 

d) Diskusi dengan teman maksudnya bertukar pikiran mengenai informasi 

penelitian sebagai bentuk usaha menjaga keabsahan data. 

e) Analisisi kasus negatif maksudnya menganalisa kasus yang bersifat negatif 

untuk nahan perbandingan. 

f) Memberceheck maksudnya mengecek secara seksama dengan tujuan 

berbagi pikiran untuk menjaga keabsahan data.19 

 
18https://id.m.wikipidedia.org/wiki/triagulasi#:~:text=Dalam%20trigonometri%2

0dan%20geometri%20dasar,posisi%20dan%20jarak%20antara%20keduanya. (Diakses 13 
Agustus 2024) 

19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. h. 244. 

https://id.m.wikipidedia.org/wiki/triagulasi#:~:text=Dalam%20trigonometri%20dan%20geometri%20dasar,posisi%20dan%20jarak%20antara%20keduanya
https://id.m.wikipidedia.org/wiki/triagulasi#:~:text=Dalam%20trigonometri%20dan%20geometri%20dasar,posisi%20dan%20jarak%20antara%20keduanya
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kecamatan Balanipa 

Mandar yang lebih dikenal dengan Provinsi Sulawesi Barat berada di 

satu pulau yang ada di Indonesia yaitu pulau sulawesi, tepatanya 118’ dan 

119’ BT dan antara 1’ dan 3’ LS, pada zaman penjajahan belanda terdapat 

suatu daerah diwilayah pemerintahan pusat bernama afdeling mandar, yang 

masing-masing dikepalai oleh asisten residen, yang dibagi dalam 4 (empat) 

onderafdeling (wilayah administratif) terdiri dari majene, mamuju, polewali 

dan mamasa. Ada beberapa pendapat tentang asal nama mandar, mandar 

berasal dari kata Mandara yang bermakna cahaya, pendapat lain mandar 

disebut sebagai manda’ yang artinya kuat, adapula yang berpendapat asal 

nama mandar diambil dari nama sungai Mandar yang bermuara dipusat 

kerajaan Balanipa.1 Kerajaan balanipa itu sendiri adalah wilayah kecamatan 

balanipa sekarang tepatnya di kabupaten polewali mandar, sulawesi barat, 

berdiri pada abad XVI masehi yang didirakan oleh I Manyambungi.2 

Sejak abad XVI di daerah tersebut terdiri dari 7 tujuh kerajaan yang 

disatukan dalam bentuk federasi berada pesisir yang di sebut dengan “pitu 

Babana Binanga” (tujuh pintu Muara) kerjaan tersebut antara lain kerajaan 

balanipa, kerajaan sendana, kerajaan Banggae, kerajaan Pamboang, kerajaan 

Tappalang, kerajaan Mamuju, dan kerajaan Binuang, kemudian diadakan 

 
1Idham Khalid Bodi, Puang Dan Daeng, Cetakan II (Makassar: Yayasan Menara Ilmu, 

2020), h. 36-37. Lihat juga, Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan 
Mandar dan Indonesia, (Makassar: Unit Percetakan Al-Qur’an Direktorat Jenderal Bimas 
Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. v-vi. 

2Kerajaan Balanipa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Balanipa
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konfederasi untuk kepentingan strategi didaerah pegunungan yang 

dinamakan “Pitu Ulunna Salu” (tujuh hulu sungai), juga terdiri dari tujuh 

kerajaan antara lain kerajaan Tantebulahan, kerajaan Aralle, kerajaan Mambi, 

kerajaan Bambang, kerajaan Messawa, kerajaan Tabulahan dan kerajaan 

Matangnga. 

Gambar: 1.1 

Sumber: Banggae (Majene), kerajaan / Prov. Sulawesi Barat – kab. 

Majene | Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia 

 Perserikatan ini dipelopori oleh seorang raja yang bernama To 

Mepayung ( raja ke 2 putra dari I Manyambungi) dari kerajaan Balanipa, 

diantara kedua konfederasi ini ada yang di simbolisasikan dengan tujuh susun 

langit dan tujuh susun tanah.3 

 
3Tammalele (62 tahun), Budayan Mandar, wawancara di lekopa’dis pada tanggal 16 

oktober 2024. 

https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sulawesi/banggae-majene-kerajaan-sul-barat-kab-majene/
https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sulawesi/banggae-majene-kerajaan-sul-barat-kab-majene/
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2. Letak Geografi 

Kecamatan Balanipa merupakan satu kecamatan dari 16 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Jarak anatara keduanya sekitar 44,7 

km, secara geografis Kecamatan Balanipa terletak di 119’ 05’’40.41’’ lintang 

selatan dan 3’ 30 ‘’10.30 bujur timur. 

Kecamatan Balanipa berbatasan : 

Sebelah Utara  :Kecamatan Limboro dan Campalgian 

Sebelah timur  :Kecamatan Campalagian 

Sebelah barat  :Kecamatan Tinambung 

Sebelah selatan :Teluk Mandar 

Luas Wilayah Kecamatan Balanipa sebesar 32,98 km2 yang trdiri dari 

1 kelurahan 10 desa, Kelurahan Balanipa merupakan kelrahan dengan 

wilayah terluas, mencakup area sebesar 6,88 km2. Namun sebaliknya, desa 

terkecil yaitu Desa Pambusuang yang hanya memiliki luas 0,58km2.4 

Secara garis besar ketinggian wilayah Kecamatan Balanipa dari 

permukaan laut berkisar antara 6 meter hingga 100 meter di atas permukaan 

laut. Sementara itu desa dengan ketinggian terendah, sekitar 6 meter diatas 

permukaan laut. Kecamatan Balanipa sendiri mencakup 11 kelurahan/desa 

diantaranya : 

 

 
4Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Manda, Kecamatan Balanipa Dalam 

Angka 2024 (Polewali Mandar: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024), h. 3. 
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Tabel : 2.1 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Polewali Mandar tentang Kecamatan 

Balanipa Dalam Angka 2024 

3. Keadaan Sosial 

Kecamatan Balanipa dahulu disebut sebagai kerajaan balanipa yang 

masih kental dengan sistem pemerintahan dan budaya maraqdia (raja) dan 

batua (budak), namun seiring perkembangan zaman system pemerintahan 

tersebut terkikis oleh kedatangan agama Islam sebagai pemilah antara budaya 

yang diperkirakan sesuai dengan syariat Islam. namun demikian sebagian 

Desa/Kelurahan Lingkungan Dusun Luas1(km2) 

Balanipa 4 - 6,87 

Tammangalle,  - 3 1,87 

Galung Tuluk,  - 4 1,47 

Sabang Subik,  - 3 0,75 

Pambusuang,  - 5 0,58 

Bala,  - 4 5,19 

Lego,  - 3 1,98 

Lambanan, - 2 3,40 

 Mosso,  - 3 5,60 

Tammajarra - 3 1,71 

 Pallis. - 4 3,56 

Jumlah 4 34 32,98 
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masyarakat masih ada yang menjaga kelestarian budaya yang dinilai baik dan 

dapat menjadi pengingat histori sejarah masa lalu. Kecamatan Balanipa 

memiliki presentase kependudukan mencapai 29.569 jiwa dengan rasio jenis 

kelamin, berikut rincianya: 

Tabel : 2.2 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Polewali Mandar tentang Kecamatan 

Balanipa Dalam Angka 2024 

 

Desa/Kelurahan Penduduk (jiwa) Laki-laki Perempuan 

Balanipa 3.143 1591 1552 

Tammangalle,  2.716 1355 1361 

Galung Tuluk,  3.855 1913 1942 

Sabang Subik,  3.391 1673 1718 

Pambusuang,  5.992 2939 3053 

Bala,  5.090 2548 2542 

Lego,  1.304 667 637 

Lambanan, 659 321 338 

 Mosso,  781 393 388 

Tammajarra 2.001 1000 1001 

 Pallis. 637 319 318 

Jumlah 29.569   
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4. Agama dan keyakinan 

Keyakinan atau kepercayaan masyarakat suku mandar di kecamatan 

balanipa mencapai 9,98% mayoritas penganut agama Islam dengan jumlah 

penganut 28.050, katholik jumlah penganut 3, protestan jumlah penganut 3, 

dan hindu budha 0% penganut. Jumlah Tempat ibadah terdiri dari 36 masjid, 

dan 11 musholla/Langgar.5 

5. Etnis Suku 

Etnis-etnis yang ada di kecamatan Balanipa terdiri dari Mandar yang 

mayoritas juaga merupakan suku terbesar di provinsi Sulawesi Barat, ada juga 

etnis Arab khususnya di desa pambusuang, meskipun sudah tidak banyak lagi 

darah arab murni dan etnis suku lainya terdiri dari Bugis, Jawa, Makassar, 

Toraja, dan Mamasa. 

6. Perekonomian 

Sektor pertanian merupakan sumber penghasilan utama di Kecamatan 

Balanipa dengan rincian sebagai berikut: 

Lahan Bukan 

Pertanian 

Lahan Perkebunan Kawasan Hutan 

1,014,5 Hektar 930 Hektar 70 hektar 

Tabel : 2.3 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Polewali Mandar tentang Kecamatan 

Balanipa Dalam Angka 2024 

 

 
5Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Balanipa Dalam 

Angka 2024 (Polewali Mandar: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024). 
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Adapun subsektor perkebunan antara lain: 

Tanaman Luas area 

Perkebunan 

Produksi Produksi per 

hektar 

Kelapa 1,179,15 hektar 1,841,72 ton 1,561,90 kg 

Kakao 316,50 hektar 2.731.60 ton 8.630.65 kg 

Buah-buahan - 75,7 ton - 

Tabel : 2.4 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Polewali Mandar tentang Kecamatan 

Balanipa Dalam Angka 2024 

Sebahagian perekonomian yang dilakukan posasi (nelayan) yang masih 

kental dengan budaya nenek moyang mulai dari pembuatan perahu sampai 

cara mendapatkan pundi-pundi hasil laut yang masih sangat erat hingga saat 

ini meskipun sebahagian ada yang Pegawai Negri Sipil (PNS) berjumlah 46 

laki-laki dan 56 perempuan, selebihanya sarana perekonomian lainnya 

seperti warung, toko, hotel dll.6 

Keadaan sosial yang masih kental dengan musyawarah yang kemudian 

hasil keputusan tersebut disebut sebagai assamalewuang (menyetujui atau 

sudah  rampung),  serta penerapan gotong royong yang disebut dengan 

sikalulu hal ini dapat disaksikan kettika ada seorang masyarakat yang 

mappake’de boyang (mendirikan rumah), atau acara-acara lainnya tampa 

melalui undangan masyrakat suku mandar antusias datang untuk membantu 

 
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 85. 
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demikian juga dalam keseharian penerapan panggilan puang kepada yang 

lebih tua terlebih ketika seseorang adalah keturunan dari nenekmoyang raja-

raja terdahulu, tradisi mitawe’ (salam hormat) yang masih diterakan dalam 

kehidupan sehari-hari walaupun kebiasaan atau budaya-budaya tersebut 

sudah memudar akibat kurangnya perhatian akan lingkungan sosial yang 

terjadi pada zaman milenial ini. 

B.  Sejarah Ussul dan Tadisi Macceraq Koro’ang di Masyarakat Suku 

Mandar Kecamatan Balanipa 

1. Sejarah Ussul 

Awal mula munculnya ussul dilakukan oleh nenek moyang terdahulu 

dan dilestarikan oleh anak-anak generasinya serta diyakini sebagai salah satu 

sarana mengharap hal-hal yang baik, hal ini terjadi karena masyarakat setelah 

kemunculan Islam susah untuk memahami bacaan-bacaan atau ajaran yang 

diberikan. Sehingga untuk pendekatan Islam itu sendiri maka digunakanlah 

ussul untuk mempermudah dalam menerima ajaran Islam. Contoh yang 

dikemukakan oleh Annagguru Abd.Rasyid mengatakan “iyario todziolo maio 

mua meloi missung atau mirrawung diboyanna apa napisa’ding? Pissung 

pittamanna nappas, mua kayyani pissuna maka mirrawummi dan sebaliknya, 

mangapai karna dani tori naissang baca-baca, sehingga ussul napake” artinya 

orang-orang terdahulu jika berkeinginan keluar dari rumah apa yang 

dilakukan? Meraskan naik turunya nafas, jika nafas yang keluar besar barulah 

mereka keluar dari rumahnya  dan sebaliknya, kenapa sedemikian karna 

orang terdahulu tidak tahu membaca atau do’a keluar rumah maka mereka 

menggunakan ussul.7 

 
7Abd. Rasyid, (51 tahun), Guru kitab kuning, wawancara di Tinambung pada tanggal 

13 oktober 2024. 
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Selain itu manusia sejak awal diciptakan sudah menyadari 

keterbatasanya atau ketidakmampuannya dalam segala sesuatu, sehingga 

dengan keterbatasan atau ketidakmampuan tersebut manusia memerlukan 

kekuatan dari luar kekuatan tersebut iyalah kekuatan tuhan, maka ussul atau 

harapan ada sejak manusia diciptakan. Ussul-ussulan atau nannungan dalam 

Bahasa Bugis dimaknai dengan harapan untuk terjadianya hal-hal yang baik 

juga didefeniasikan sebagai salah satu sifat optimis. Optimis itu sendiri 

diartikan satu langkah menuju keberhasilan atau satu langkah sebelum 

melakukan sesuatu.8  

Maka dapat dikatakan bahwa ussul lahir dari perilaku orang-orang 

terdahulu karna orang terdahulu bukanlah orang-orang yang menekuni 

pendidikan, maka ussul dimaknai dengan perilaku spontan yang asal mula 

sesungguhnya dari ladun (disisi Tuhan), maka ussul itu Tania waca (buka 

bacaan). pembuktianya ialah ketika orang-orang dulu pergi untuk menimba 

ilmu itu tidak di simpan dengan tulisan akan tetapi dengan memahami apa 

yang disampaikan oleh sang guru. 

“iya tu’tu todziolo mua laoi tau miannagguru mauang nadzi tulisdi puang 
? mauani daa! Kambe, mupahammi ? ditimmi kambe?’’9 

Artinya 

‘’jika seseorang pergi untuk menuntut ilmu, maka sang murid 
mengatakan kepada gurunya, apakah bisa ditulis? Sang guru menjawab 
jangan! Akan tetapi guru mengatakan, apakah kamu sudah 
memahaminya? Apakah ilmu ini sudah ada di dalam dirimu?” 

Ada tiga 3 item yaitu pengetahuan yang didaptkan dikampus, ilmu itu 

dicari yang ketiga yang paling tinggi adalah ussul karna ilmu itu dibaca 

 
8Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 

Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 

9Tammalele (62 tahun), Budayan Mandar, wawancara di lekopa’dis pada tanggal 16 
oktober 2024. 
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sedangkan ussul tidak karna ussul adalah perilaku sepontan dalam sebuah 

keyakinan hidup jadi ussul terletak kepada siapa yang meyakini dan hal 

tersebut jari’i napogau posasi, jari’i napogau panguma (terjadi ketika dipakai 

oleh nelayan dan petani) sebagai contoh 

“Mua laoi tau dzi annagguru mauang, o puang bacangana todzi di’e apa 
namattura’tura’a mauangmi annagguru namutura innai? Mimbua dai’i 
puang apa bue ussulna naitai huruf  hijaiyah kamenang maeddi tattina 
tondo rai’. 

Artinya 

Jika seorang pergi ke Annagguru dengan memberi tahu bahwa akan 
menanam sesuatu maka guru tersebut bertanya, mau ditanam dimana? 
Apakah buahnya keatas atau kebawah? Maka petani ini mengatakan 
buahnya kebawah maka annagguru mencari huruf hijaiyah yang titiknya 
paling banyak diatas.10 

Dengan demikian ussul ialah bukan sesuatu yang dibaca akan tetapi 

perilaku yang spontan, hal ini sejalan dengan perkataan K.H. Abd Rasyid 

bahwa ussul ini termasuk dalam do’a bil haal atau lewat keadaan dikatakan 

bahwa “Diattau mua mirrawuni dani naissang mambaca do’a, tapi’ tafaulan 

atau ussul napake melalui perasaanna rai, pindai pirrawunna nappas”. Artinya 

”Ada orang yang tidak mengetahui cara membaca do’a, maka orang-orang 

terdahulu menggunakan tafaulan atau ussul melalui perasaan atau naik 

turunya pernapasan”.11 

2. Sejarah Macceraq Koro’ang 

Awal mula munculnya Macceraq koro’ang dilakukan oleh nenek 

moyang terdahulu dan dilestarikan oleh anak-anak generasinya serta diyakini 

 
10Tammalele (62 tahun), Budayan Mandar, wawancara di lekopa’dis pada tanggal 16 

oktober 2024. 
11Abd. Rasyid (51 tahun), Guru kitab kuning, wawancara di Tinambung pada tanggal 

13 oktober 2024. 
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sebagai salah satu sarana menjaga generasi atas kedekatannya dengan Al-

Qur’an.12 

Macceraq Koro’ang juga biasa  di sebut mattera’ Koro’ang adapula yang 

mengatakan mattunui dalam bahasa mandar bermula dari bentuk rasa syukur 

dan kegembiraan orang tua atas pencapaian-pencapaian yang di raih oleh 

sang buah hati dalam belajar Al-Qur’an, juga menjadi bentuk terima kasih 

kepada guru yang telah sabar mengajari sang anak. Selain dari pada keduanya 

juga menjadi salah satu tradisi turun temurun  yang memiliki tujuan 

menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an kepada setiap generasi.13 Pendapat 

Christian Pelras dalam bukunya Manusia Bugis mengatakan bahwa Macceraq 

dimaksud untuk meningkatkan sinergi vital.14 

Macceraq Koro’ang secara bahasa Macceraq yang berarti 

menumpahkan darah (menyembelih), sedangkan secara istilah bukan 

kemudian darah yang di jadikan media untuk tradisi Macceraq koro’ang 

namun dilambangkan dalam warna merah yang sesuai dengan kalimat yang 

berada di tengah-tengah Al Qur’an terdahulu yaitu   ْف
َّ
ط
َ
ل
َ
يَت
ْ
 yang artinya وَل

lemah lembut.15 

Namun, pembahasan tentang tengah-tengah Al-Qur’an memiliki 

penjelasan dan pendapat yang berbeda-beda antara lain mengatakan tengah 

 
12Ahmad (60 tahun), Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-

subik kecamatan balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
13Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 

Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024, Ahmad (60 tahun) dan Abd. Rasyid (51 tahun). 

14Christian Pelras, Manusia Bugis, terj. Nirwan Ahmad Arsuka (Jakarta: Ininnawa, 
2021), h. 223. 

15Ahmad (60 tahun), atau biasa di panggis Ustad Ahmad atau Annagguru Buta Beliau 
adalah Seorang Hafidz Qur’an sekaligus Qori tuna netra yang memiliki murid-murid 
mencapai ratusan, sekian banyak dari muridnya sudah mencapai tingkat nasional dalam 
ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an termasuk penulis, wawancara dikediaman beliau sabang-
subik kecamatan balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
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dari pada Al-Qur’an adalah tetesan darah  Khalifah Usman Bin Affan ketika 

dibunuh dan dalam keadaan memeluk Al-Qur’an, didalam riwayat Imam 

Ahmad dari Amrah Binti Arthah dikatakan bahwa tetesan darah  Khalifah 

Usman Bin Affan adalah surah Al-Baqarah ayat 137. Dengan demikian, jika 

memang hal itu betul pertanyaan pentingya ialah apakah seluruh Al-Qur’an 

memiliki tanda merah? ternyata mushaf yang menyajikan hal tersebut adalah 

mushaf Bombay sebuah mushaf yang dicetak di Mumbai India kemudian 

diikuti oleh percetakan Indonesia.  

Akan tetapi dalam kenyataannya, dikarnakan pendapat ulama tentang 

jumlah ayat yang berbeda-beda dalam Al-Qur’an ada yang menyebut 6204, 

6214 dan lain-lain, bukan hanya itu, jumlah huruf dalam Al-Qur’an juga pun 

ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan 321.180 dan ada juga 323.015, 

namun terkait tengah Al-Qur’an yang bertuliskan merah, jumhur ulama 

pendapat bahwa karna ta’ dalam tengah Al-Qur’an itu hurufnya ditengah 

diantara sekian banyak huruf maka di tandai dengan warna merah, juga Imam 

Nawawi mengatakan sesuai dengan yang dikutip Imam Ibnu Athiyah bahwa 

pertengahan Al-Qur’an adalah kalimat nukran tepatnya QS Al-Kahfi ayat 74.16 

Macceraq Koro’ang biasanya dilakukan ketika seorang murid mengaji 

kemudian sampai kepada surah-surah tertentu dalam 30 juz Al-Qur’an, 

menurut Annagguru Ahmad Al-Hafidz salah satu guru ngaji yang sudah turun 

temurun keluarganya menjadi guru ngaji dan ahlul qur’an mengatakan 

“Talluppulo juz koro’ang dicera’nasani” yang artinya 30 juz Al-Qur’an 

semuanya dicera’ namun itu tidak diharuskan karena masih ada orang tua 

murid yang kurang mampu, akan tetapi jika semuanya dicera’ lebih bagus, 

 
16Lihat di, https://tafsiralquran.id/benarkah-warna-merah-lafadz-walyatalattaf-

sebagai-tanda-tetesan-darah-usman-bin-affan/ 
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masyarakat meyakini bahwa Macceraq koro’ang juga termasuk daripada 

keberkahan ilmu sang murid, selain dari pada itu sebagian masyarakat juga 

meyakini bahwa jika tidak dilakukan maka dikhawatirkan ilmunya kurang 

berkah dan dapat mendatangkan penyakit yang tidak kunjung sembuh apabila 

tidak dilaksanakan Macceraq Koro’ang.17Alasanya ialah kurangnya 

penghormatan kepada Al-Qur’an yang sudah di gunakan dalam proses belajar 

Al-Qur’an, maka salah satu bentuk terima kasih atas hal tersebut maka 

dilaksanaknlah Macceraq Koro’ang. 

 Adapula yang meyakini bahwa tidak ada konsekuensi ketika 

seseorang tidak melakukan hal tersebut. Namun, karena itu sudah menjadi 

tradisi turun temurun hendaknya dilakukan, karena hakikat dari pada tradisi 

ini ialah mengenalkan Al-Qur’an kepada setiap generasi juga tradisi Macceraq 

koro’ang adalah bentuk kegembiraan dan rasa syukur orang tua murid kepada 

annagguru pangayi (guru ngaji) atas pencapaian yang luar biasa diraih oleh 

sang anak. 

Maka kesyukuran dan kegembiraan inilah yang menjadi landasan 

tradisi Macceraq koro’ang sebagaimana dalil yang disampaikan oleh K.H. Abd 

Rasyid dalam wawancara di dalam firman Allah swt. dalam QS. Yunus/10:58. 

  
َ
ا يَجْمَعُوْن مَّ ْ  مِّ ي 

َ
وَ خ

ُ
 ه
ۗ
رَحُوْا

ْ
يَف
ْ
ل
َ
 ف
َ
لِك بِذٰ

َ
ِ وَبِرَحْمَتِهٖ ف

ه
لِ اللّٰ

ْ
ض
َ
لْ بِف

ُ
 ق

Terjemahnya:  

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya 
itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang 
mereka kumpulkan.”18 

 
17Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 215. 
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Dalam tafsir Al- Misbah, Profesor Quraish Shihab mengatan bahwa ayat 

tersebut turun setelah Allah swt. menetapkan fungsi Al-Qur’an yang memiliki 

kemamfaatan yang besar serta jauh dari tuduhan bahwa Al-Qur’an itu sihir. 

Ayat ini pula mengingatkan bahwa karunia Allah swt. melebihi segala sesuatu. 

Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini menggambarkan 

keharusan seseorang yang beriman untuk berbahagia atas limpahan karunia 

yang Allah berikan kepadanya yaitu sesuatu yang sangat besar yang harus di 

syukuri. Sebagaimana perolehan duniawi yang dapat dicari lalu ditinggalkan 

begitu saja dapat disyukuri apalagi sesuatu yang kekal abadi yaitu rahmat 

Allah swt.19 

Sementara itu, Abu Sa’ide al-Khuduri mengatakan sebagaimana yang 

dikutip oleh syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labib mengatakan, 

keutamaan dari sekian banyak yang diberikan Allah swt. kepada hamba-

hambanya ialah keutamaan menjadikan diri mereka sebagai ahli Qur’an yang 

senantiasa, mempelajari, memahami lalu kemudian diaplikasikan dalam 

kehidupannya.20 

Al-Qur’an bukan hanya berisi petunjuk akan tetapi seluruh bidang 

keilmuan dan pencerahan hidup dari hidup sampai mati sudah tercakup 

didalamnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kegembiraan atas nikmat 

Allah swt. berupa Al-Qur’an adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh 

setiap insan yang beriman, sebagaiaman penjelasan 2 tokoh mufassir 

Indonesia yang memiliki karakter pendapat yang memiliki subtansi yang 

sama yaitu kegembiraan atas karunia dan keagunganya. 

 
19Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid VI (Ciputat, Lentera Hati: 2002), h. 105. Lihat 

juga, Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid V, (Singapura: Pustaka Nasional, t.t), h. 3321-3322) 
20Nawawi Al-Bantani, Tafsir Marah Labib, Jilid I,(t.t), h. 489. 
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C.  Prosesi  Macceraq Koro’ang di Masyarakat Suku Mandar di Kecamatan     

Balanipa  

Dalam prosesi Macceraq koro’ang memiliki beberapa tahapan tahapan 

tertentu antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap awal sebelum Macceraq Koro’ang Masyarakat suku mandar 

adalah bermula ketika orang tua berkeinginan untuk mengenalkan si buah 

hati yang sudah layak dan sudah bisa di bimbing untuk belajar Al-Qur’an, 

kemudian dibawa kepada seorang guru ngaji (Annagguru Pangayi) dan 

memberitahukan bahwa si buah hati ingin belajar Al-Qur’an serta mengajukan 

waktu yang baik untuk memulai kegiatan tersebut, singkat waktu ketika 

murid selesai paalepuanna (qur’an kecil/qur’an dasar/iqra’iqra) sampai di 

bacaan surah Al-Fatiha, seorang murid di beritahukan oleh gurunya untuk 

Macceraq alhamdu (Macceraq surah Al-Fatiha), lalu kemudian murid 

memberitahukan kepada orang tuanya sehingga orang tua dengan antusias 

meminta waktu yang tepat kepada sang guru untuk melaksanakan tradisi 

Macceraq koro’ang serta menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 

dengan antusias biasanya orang tua murid memanggil sanad keluarga atau 

tetangga untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.21 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain: 

a. Loka (pisang) dan sokkol (ketan) 

Biasanya pisang yang dibawa ada tiga jenis pisang yaitu Loka Tira’ 

(pisang Ambon), Loka Manurung (pisang Kepok), Dan Loka Malambang 

 
21Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
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(pisang Raja). Kemudian di letekkan disebuah wadah (kappar) yang dilapisis 

daun pisang, lalu diletakkan diantara tiga pisang tadi (Sokkol) yang terbuat 

dari ketan yang dibersihkan kemudian dikukus, ketan juga ada dua macam 

yaitu sokkol dan kale’de biasanya kalau kale’de itu cara pembuatanya lain 

dengan sokkol kemudian diletakkan diwadah piring dirapikan menyerupai 

gunung lalu kemudian disisipkan ditenganya telur yang sudah direbus.22 

Sebgaimana gambar dibawah sebagai berikut: 

Gambar: 1.2 

Sumber: Tradisi Maccera Koro’ang di kediaman Annagguru 
Ahmad Al-Hafidz 

b. Rarung (jarum) 

Jarum yang biasanya digunakan dalam pelaksanaat tradisi Macceraq koro’ang 

adalah jarum.23 

 
22Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
23Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI 
Kabupaten Polewali Mandar sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, 
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c. Manu’ (ayam) 

Salah satu yang paling penting disiapkan yaitu ayam yang sudah 

dimasak, dalam bentuk masakan apapun yang juga disajikan dengan piring.24  

d. Banno (padi) 

Banno atau pare25 yaitu padi yang disangrai atau diolah menjadi pop 

corn, seperti gambar berikut: 

 

Gambar: 1.3 

Sumber: Tradisi Maccera Koro’ang di kediaman Annagguru 
Ahmad Al-Hafidz 

 

 

 

 
Wawancara dikediaman beliau di pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024, Abd. Rasyid 
(51 tahun) Guru kitab kuning, wawancara di Tinambung pada tanggal 13 oktober 2024., dan 
Ilham Shaleh (64 tahun), nama panjang beliau adalah Syeikh Dr. H. Ilham Shaleh Pemimpin 
Thariqoh Qodiriyah Sulawesi Barat sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Asy 
Ariyyah, Wawancara Majene pada tanggal 15 oktober 2024.  

24Ibid. 
25Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI 
Kabupaten Polewali Mandar sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, 
Wawancara dikediaman beliau di pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024., Abd. Rasyid 
(51 tahun) Guru kitab kuning, wawancara di Tinambung pada tanggal 13 oktober 2024. dan 
Ilham Shaleh (64 tahun), nama panjang beliau adalah Syeikh Dr. H. Ilham Shaleh Pemimpin 
Thariqoh Qodiriyah Sulawesi Barat sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Asy 
Ariyyah, Wawancara Majene pada tanggal 15 oktober 2024. 
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e. Golla mamea (gula merah) 

Gula merah yang digunakan biasanya diolah menjadi makanan khas 

Mandar yaitu Ule-ule’ yang diolah dan biasanya ditambahkan kacang hijau 

yang biasa disebut bue’ dan bue tarreang lalu disiapkan didalam gelas lengkap 

dengan sendok yang kemudian disajikan dengan alas seperti gambar berikut: 

 Gambar: 1.3 

Sumber: Tradisi Maccera Koro’ang 

di kediaman Annagguru Ahmad Al-Hafidz 

f. Anjoro (kelapa) 

Dan terakhir biasanya menyiapkan Kelapa muda yang sudah dikupas 

dengan bentuk sedemikian rupa.26 

2. Prosesi Tradisi Macceraq Koro’ang  

Dalam pelaksanaan Macceraq Koro’ang Masyarakat suku mandar 

dengan simbolisasi ussul terdapat beberapa tahapan antara lain: 

 

 
26Ahmad (60 tahun), Syahid Rasyid (55 tahun) Ketua Umum MUI Kabupaten 

Polewali Mandar sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara 
dikediaman beliau di pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 
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a. Tahap awal Macceraq Alhamdu (Macceraq Surah Al-Fatiha) 

Setelah waktu yang sudah ditentukan orang tua dan sanad keluarga 

membawa membawa kebuthan-kebutuhan yang di perlukan yaitu Loka Tira’ 

(pisang Ambon), Loka Manurung (pisang Kepok), Loka Malambang (pisang 

Raja), Rarung (jarum) namun terkadang ada yang menggunakan kowi’ 

(pisau), banno (padi sebelum jadi beras), golla Mamea (gula merah), kale’de 

coppo tallo (beras ketan dimasak bersama santan), dan Anjoro Mura (kelapa 

Muda). 

Setelah terkumpul media-media yang diperlukan, mulailah dibacakan 

do’a si buah hati oleh sang guru ngaji, setelah di bacakan do’a maka guru 

mengambil secuil kale’de (beras ketan yang di bersihkan lalu kemudian 

dimasak dengan santan dengan tambahan garam secukupnya), tallo maputena 

dan maririnna (telur putihnya dan kuningya), loka tira’ (pisang ambon) dan 

Golla mamea (gula merah) disatukan lalu di suapkan kepada sang murid yang 

baru sampai di surah Al-Fatiha dengan syarat tidak boleh diemai (dikunyah) 

dengan harapan semoga bacaan Al-Qur’anya lancar atau tidak terbata-bata, 

seraya guru membaca firman Allah dalam QS Al- Anbiya/21:79. 

 
ۗ َ ْ ي 
َّ
حْنَ وَالط جِبَالَ يُسَبِّ

ْ
 ال
َ
اوٗد

َ
ا مَعَ د

َ
رْن
َّ
سَخ  وَّ

ۖ
مًا
ْ
عِل مًا وَّ

ْ
ا حُك

َ
يْن
َ
ت
ٰ
 ا
ا
لَ
ُ
 وَك

ۚ
يْمٰنَ

َ
هَا سُل

ٰ
مْن هَّ

َ
ف
َ
  ف

عِلِي ْ َ  
ٰ
ا ف
َّ
ن
ُ
 وَك

Terjemahnya: 

Lalu, Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman (tentang keputusan 
yang lebih tepat). Kepada masing-masing (Daud dan Sulaiman) Kami 
memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan 
burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang 
melakukannya.27 

 
27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 328. 
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Dalam Tafsir Al-Misbah ayat ini membahas tentang Nabi Daud dan Nabi 

Sulaiman ketika ingin memutuskan sekawanan kambing tampa pengembala 

yang merusak tanaman pada waktu malam maka Allah Swt. memberikan 

pemahaman kepada Nabi Sulaiman sehingga keputusan atau Ijtihadanya lebih 

tepat, yang menarik ialah Quraish Shihab menambahkan bahwa bukan berarti 

dalam kasus ini mengurangi kemuliaan Nabi Daud, buktinya ketika gunung-

gunung di tundukkan untuk Nabi Daud dan yang paling penting kepada 

keduanya  
ۖ
مًا
ْ
عِل وَّ مًا 

ْ
حُك ا 

َ
يْن
َ
ت
ٰ
ا  
ا
لَ
ُ
 keduanya diberikan masing-masing hikmah وَك

dan kemuliaan.28 

Penulis menganalisa, pelaksanaan Macceraq koro’ang pada tahap 

pelaksanaan ini menggunakan bacaan dari Al-Qur’an yang bertujuan agar 

Allah swt. memberikan kemuliaan serta keilmuan sebagaimana yang 

diberikan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud selain dari pada itu media-

media yang disuapkan kepada anak juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam perkembangan ditahap pembelajaran Al-Qur’an dengan 

sifat atau kandungan yang terdapat didalam media-media yang digunakan 

tersebut. 

Jika susah ditelan maka dimunumlah air kelapa muda yang sudah di 

siapkan sebelumnya sebagai pendorong makanan tersebut.29 Juga dalam 

media ini, diharapkan dapat menetralisir keburukan-keburukan sebagaiman 

sifat air kelapa yang dapat menghilangkan pengaruh racun yang ada di dalam 

tubuh. 

 

 
28M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 94-95. 
29Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
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b. Tahap kedua Macceraq Iqra’ (Macceraq Surah Al-Alaq) 

Dilain waktu ketika seorang murid sudah sampai di surah al-Alaq 

kemudian dilakukan tradisi Macceraq Koro’ang yang kedua. prosesinya dan 

media yang disajikan sama hanya ditambahkan manu’ pute (ayam putih) dan 

sokkol (beras ketan yang direndam kemudian dikukus dengan santan) . 

Adapun sesuatu yang disiapkan ialah kale’de coppo tallo (ketan yang dikukus 

lalu ditancapkan di atasnya telur), yang dirangkaikan dengan 3 tiga pisang 

sekelilinga diantaranya Loka Tira’ (pisang Ambon), Loka Manurung (pisang 

Kepok), Loka Malambang (pisang Raja). Manu’ pute (ayam putih), Rarung 

(jarum) namun terkadang ada yang menggunakan kowi’ (pisau), banno (padi 

yang di buat jadi popcorn), golla Mamea (gula merah) terkadang ada yang 

menggunakan Ule ule’ (terbuat dari gula merah) dapat dilihat seperti contoh 

pada gambar dengan diwadahi gelas dan sendok. 

Kale’de coppo tallo (beras ketan dimasak bersama santan),  

Gambar: 1.4 
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Sumber: Tradisi Maccera Koro’ang di kediaman 

Annagguru Ahmad Al-Hafidz 

dan Anjoro Mura (kelapa Muda).30 

c. Tahap akhir Koroa’ang Kayyang(Al-Qur’an Besar) 

Prosesi dan bahan yang disiapkan hampir sama dengan tahap awal dan 

tahap kedua perbedaanya hanya ayam diganti menjadi kambing (bagi yang 

mampu). Pada tahap ini yaitu Al-Qur’an Besar (Koro’ang Kayyang) ketika 

seorang anak menyelesaikan 30 juz Al-Qur’an. Sebanyak Juz yang ada didalam 

Al-Qur’an maka sebanyak itupula dilakukan Tradisi Macceraq koro’ang yaitu 

sebanyak 30 kali seperti yang dilakukakan oleh orang-orang terdahulu, akan 

tetapi jika tidak ada kemampuan maka tidak diwajibkan untuk 

melaksanakannya, hanya saja bisa dilaksanakan ditiap-tiap surah-surah 

tertentu saja seperti bara’atong (surah al-Taubah), sayakulu (Juz 2), tanggana 

koro’ang (tengah Al-Qur’an), namun jika anak sangat susah untuk menangkap 

pelajaran yang diberikan oleh Annagguru maka alif lam mim, sayakulu dan 

tilkarru ( juz 1, 2 dan juz 3) juga dilakukan tradisi Macceraq koro’ang.31 

Proses akhir ketika selesaikannya Qur’an 30 juz (tamma mangayi) 

maka biasanya di gerengan beke (disembelihkan kambing) dengan maksud 

rasa syukur kepada Al-Qur’an yang sampai lapuk digunakan dalam proses 

belajar Al-Qur’an, hal ini diyakini dapat mendatangkan keberkahan ilmu 

dengan bentuk kesyukuran. 

 
30Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
 
31Ahmad (60 tahun) wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan balanipa 

pada tanggal 17 oktober 2024. dan Abd. Rasyid (55 tahun), Guru kitab kuning, wawancara di 
Tinambung pada tanggal 13 oktober 2024. 
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3. Nilai Al-Qur’an dalam Simbol-simbol Ussul dalam Macceraq 

Koro’ang 

a. Loka (Pisang) 

Diantara media yang digunakan dalam prosesi Macceraq Koro’ang 

adalah pisang, kenapa harus pisang? Karena buah ini sesuatu yang mudah 

didapatkan serta harga terjangkau di kalangan masyarakat Mandar. 

penggunaan pisang diyakini memiliki sifat adem/dingin karena pohon pisang 

mengandung banyak air. Dalam satu wawancara tersebut dikatakan: “Dani tia 

rua loppa ponna loka, apa’ uwai nasang “ Artinya Pohon pisang tidak pernah 

panas karna kandungan sepenuhnya adalah air.32 Sedangkan air adalah 

sumber kehidupan, hal ini sesuai dengan penggalan ayat QS al-Anbiya/21: 30. 

ءٍ  ْ ي
َ

لَّ شَ
ُ
ءِ ك
ۤ
مَا
ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

َ
وْن

ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
لَ
َ
ف
َ
 ا
ۗ ي
  ٣٠ حَي

Terjemahnya: 

Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, 
keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan 
Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, 
tidakkah mereka beriman?33 

Asbab turunya ayat ini ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa 

Allah swt. mempunyai anak yaitu malaikat, padahal malaikat adalah hamba-

hamba yang dimuliakan. Sehingga dalam ayat ini Allah swt. mengungkapkan 

bahwa mereka tidak memperhatikan keadaan alam ini padahal dengan 

memperhatikanya dapat memperoleh bukti tentang adanya Allah serta 

kekuasaa-Nya yang mutlak. Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa bumi 

sebelum tempat tinggal berbagai makhluk adalah sebuah satelit yang 

 
32Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 323. 
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mengintari matahari, maka dengan perputaran itu satelit yang semulanya 

panas menjadi dingin dan berembun, embun inilah yang menjadi gumpalan  

air. Inilah yang menjadi sumber kehidupan makhluk.  

ada tiga pendapat menurut ilmuan sains dan teknologi tentang air 

dalam tafsir kemenag diuraikan antara lain: Pertama, kehidupan dimulai dari 

air yaitu laut. Kedua, peran air bagi kehidupan semua benda hidup, seperti 

hewan yang mula asalnya dari air sperma. Ketiga, air merupakan hal yang 

paling penting agar makhluk dapat hidup, misalnya manusia 70% bagian 

berat tubuhnya adalah air, manusia dapat bertahan hidup selama 60 hari 

tanpa makan akan tetapi mereka akan mati jika 3-10 hari tanpa air. 

Dan pada akhirnya Allah swt. mengakhiri ayat dengan kalimat  
َ
لَ
َ
ف
َ
ا

 
َ
وْن

ُ
مِن
ْ
 manusia yang diberikan akal dan mempergunakan akal itu dengan يُؤ

sebaik-baiknya seharusnya dapat memahami isi alam ini sebagai bukti 

kekuasan-Nya kemudian mereka beriman.34 

Selain itu pohon pisang juga diyakini hormat kepada yang lebih tua 

“Pitao buana ponna loka dani tia rua tondo rai bua keccuna” Artinya Lihat buah 

pohong pisang tidak pernah lebih diatas buah kecilnya.35 

Nilai Al-Qur’an yang tercantum dalam buah pisang terdiri dari harapan 

atau do’a untuk anak bisa selalu dalam keadaan adem atau baik. Hal ini relevan 

dengan do’a Nabi Zakaria yang tercantum dalam QS al-‘imrān/3:38 

ءِ 
ۤ
عَا
 
 سَمِيْعُ الد

َ
ك
َّ
اِن  ۚ 

ً
بَة يِّ

َ
 ط

ً
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َّ
ْ مِنْ ل بْ لَِي

َ
الَ رَبِّ ه

َ
 ۚ ق
ٗ
ه ا رَبَّ رِيَّ

َ
ك
َ
عَا ز

َ
 د

َ
الِك

َ
ن
ُ
 ه

٣٨  

 
34Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang Disempurnakan) Jilid 6, 

(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 250-252. 
35Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
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Terjemahnya: 

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai 
Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”36 

    Diayat yang lain do’a Nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an sesuai 

pengharapan atau do’a kebaikan untuk anak, Allah swt. berfirman dalam QS 

Ibrahim/14:40. 

ءِ 
ۤ
عَا
ُ
لْ د بَّ

َ
ق
َ
ا وَت

َ
ن  رَبَّ

ۖ ْ
ي ِ
ت  يَّ رِّ
ُ
وةِ وَمِنْ ذ

ٰ
ل ْ مُقِيْمَ الصَّ ي ِ

ت 
ْ
  ٤٠ رَبِّ اجْعَل

Terjemahnya: 

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap 

melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah do’aku.37 

   Selain harapan atau do’a kebaikan untuk anak juga sebagai harapan 

agar hormat kepada yang lebih tua/orang tua dalam QS al-Isra’/17:23. 

ا يبَْلغَُنا عِنْدَكَ الْكِبرََ اَ  ْٓ ايِااهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ اِحْسٰناًۗ اِما ا الَِّا حَدُهُمَآْ اوَْ كِلٰهُمَا  ۞ وَقضَٰى رَبُّكَ الََّا تعَْبدُُوْْٓ

لََّ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لاهُمَا قوَْلًَّ كَرِيْمًا  ٍّ وا   ٢٣فلَََ تقَلُْ لاهُمَآْ افُ 

Terjemahnya 

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 
pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 
keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, 
serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.)38 

Dalam hadis Hadits Shahih, Riwayat, At-Tirmidzi, Lihat Shahiihul jaami’ 

no.5445. Nabi Rasulullah saw. bersabda: 

 
36Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 55 
37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 260. 
38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 284. 
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ي الله عنها  –عن ابن عباس  

عن رسول الله –رض   r   ا من لم
َّ
قال: »ليس من

, ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر.  , ويرحم الصغي  ر الكبي 
ِّ
 يوق

ي صحيحه[ 
مذي وابن حبان ف  ]رواه أحمد والي  . 

Artinya: 

“Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah 
Shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau berkata: “Bukan termasuk dari kami 
(1) orang yang tidak menghormati yang lebih tua(2), dan tidak 
menyayangi yang lebih kecil (3), serta orang yang tidak memerintah 
pada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar.”39  

   Dari beberapa nilai-nilai terhadap harapan dalam media pisang ini 

diyakini memiliki keberkahan yang mendalam karena buahnya tumbuh dari 

waktu yang singkat.40 Sehingga selain nilai harapan atau do’a dari nilai yang 

terdapat dalam penggunaan pisang, juga terdapat nilai bermamfaat bagi orang 

banyak karna pertumbuhan buahnya yang relatif singkat selain itu juga ketika 

pohon pisang itu ditebang maka akan muncul bibit-bibit baru tampa melalui 

penanaman ulang. Terkait kemamfaatan ini juga terdapat dalam potongan QS 

al-Māidah/5:2. 

 َ
ه
اللّٰ  

َّ
َ اِۗن

ه
اللّٰ وا 

ُ
ق
َّ
وَانِ ۖوَات

ْ
عُد

ْ
وَال مِ 

ْ
ث ِ
ْ
الَ  

َ
عَلَ وْا 

ُ
عَاوَن

َ
ت  
َ
وَلَ  

ۖ
وٰى

ْ
ق
َّ
وَالت  ِّ ي ِ

ْ
ال  

َ
عَلَ وْا 

ُ
عَاوَن

َ
  وَت

ابِ 
َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيْد

َ
   ٢ ش

Terjemahnya: 

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-
Nya.41 

 
39HR: Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Lihat juga Hadits Shahih, Riwayat, At-

Tirmidzi, Shahiihul jaami’ no.5445. 

40Muhammad Syahran, Nahawu Malaqbi Integrasi Budaya Indonesia Manadar. (t.t), 
h. 41. 

41Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 
(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 106 
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Nilai-nilai Al-Qur’an yan tercantumkan sesuai dengan pengharapan 

atau do’a yang biasa disebut ussul, meskipun ayat-ayat yang dicantumkan 

tidak spesifik terhadap media yang digunakan tersebut akan tetapi sesuatu 

yang diharapkan sesuai dengan petujuk Al-Qur’an. Menjadi ssesuatu yang 

harus diketahui bahwa pohong pisang sendiri diabadikan dalam QS Al-

Waqi’ah/ 56: 29. 

  
 
وْدٍ

ُ
ض
ْ
ن حٍ مَّ

ْ
ل
َ
ط  وَّ

Terjemahnya:  

Pohon pisang yang (buahnya) bersusun-susun.42 

  Adapun pisang yang digunakan terdapat 3 tiga jenis pisang dan semua 

pengharapan atau do’a yang disebut ussul termasuk dalam tiga jenis pisang 

tadi. Adapun pisang yang digunakan dalam Macceraq Koro’ang diantaranya : 

Loka Tira’ (pisang Ambon), sebagaimana namanya dalam bahasa 

mandar secara bahasa loka artinya pisang dan Tira’ Artinya gesit maka secara 

simbolis Loka Tira’ (pisang Ambon) ini diharapkan anak yang mengaji dapat 

memiliki kemampuan gesit dalam mempelajari Al-Qur’an. 

Loka Manurung (pisang Kepok), secara bahasa ada yang 

mendefenisikan Nurung diambil dari kata Nur yang berarti cahaya di awali 

imbuhan ma yang berarti sangat,43 ada juga yang berpendapat Manurung di 

maknai dengan turun, dengan pendefenisian sesuatu yang diturungkan oleh 

 
42Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 535. 
43Mustakim (45 tahun) Guru Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang, wawancara 
di pambusuang 15 oktober 2024. 
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Allah swt.berupa keberkahan, dengan harapan anak yang belajar mengaji 

dapat diturungkan berkah oleh Allah swt..44 

Loka Malambang (pisang Raja), secara bahasa malambang artinya 

melambangkan, maka dalam bahasa Indonesia disebut pisang raja karna 

diyakini buah yang selalu ada dalam jamuan raja-raja terdahulu, pisang ini di 

simbolisasikan dalam kepemimpinan anak dalam memimpin dirinya untuk 

belajar Al-Qur’an. 

b.  Rarung (jarum)  

Rarung atau jarum namun terkadang ada yang menggunakan kowi’ 

(pisau), kenapa jarum? Karna jarum dipahami sesuatu yang tajam, selain itu 

juga mudah untuk dibawa kemana-mana serta mudah untuk didapatkan. 

Adapun jarum tersebut ada yang berpendapat di tusukkan di telinga 

pisang,45ada juga yang mengatakan ditusukkan di tengah buah pisang.46 

Dengan simbol jarum yang di tusukkan ditelinga loka tira’ (pisang ambon) 

dapat mendatangkan keberkahan dari Allah swt. yaitu pendengaran yang 

tajam dalam menangkap pipaturunna annangguru (bimibingan guru) 

sedangkan simbol yang ditusukkan dibahagian buah loka tira’ (pisang ambon) 

mengharap kepada Allah swt. hati dan mata seorang murid tajam dalam 

mempelajari Al-Qur’an.  

 
44Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 

Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 

45Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 
Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. dan Ilham Shaleh (64 tahun), Pemimpin 
Thariqoh Qodiriyah Sulawesi Barat sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Asy 
Ariyyah, Wawancara Majene pada tanggal 15 oktober 2024. 

46Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 
balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. Abd. Rayid (55 tahun), Guru kitab kuning, 
wawancara di Tinambung pada tanggal 13 oktober 2024. 
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Jarum tersebut memiliki tiga simbol yakni agar dapat memfungsikan 

ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran dan ketajaman hati, dalam QS 

al-A’araf/7: 179. 

ا  
َ
ن
ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
  وَل

َّ
عْي ُ   لَ

َ
هُمْ ا

َ
 وَل
ۖ
 بِهَا

َ
هُوْن

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وْب  لَ

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
 ل
ۖ
سِ

ْ
ن ِ
ْ
جِنِّ وَالَ

ْ
نَ ال ا مِّ ً ْ ثِي 

َ
مَ ك

َّ
لِجَهَن

مُ 
ُ
 ه

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
ا ل  ۗ 

َ
ض
َ
مْ ا

ُ
عَامِ بَلْ ه

ْ
ن
َ ْ
الا
َ
 ك
َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
 ا
ۗ
 بِهَا

َ
 يَسْمَعُوْن

َّ
 لَ

 
ان
َ
ذ
ٰ
هُمْ ا

َ
 وَل
ۖ
 بِهَا

َ
وْن   يُبْصِرُ

 
َ
وْن

ُ
فِل
ٰ
غ
ْ
  ١٧٩ ال

Terjemahnya: 

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin 
dan manusia untuk (masuk neraka) Jahanam (karena kesesatan 
mereka). Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan memiliki mata yang tidak mereka 
pergunakan untuk melihat (ayat-ayat Allah), serta memiliki telinga yang 
tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). 
Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah 
orang-orang yang lengah.47 

Ayat ini menguraikan hal-hal yang menyebabkan manusia diazab di 

neraka jahannam yakni mereka memiliki akal dan perasaan akan tetapi tidak 

dipergunakan untuk memahami keesaan dan kebesaran Allah swt. mereka 

memiliki mata akan tetapi tidak dipergunakan untuk melihat bukti dan 

kebenaran kebesaran Allah swt. serta memiliki telinga akan tetapi tidak 

dipergunakan untuk menyimak dan mendengarkan kalam-kalam Allah swt.48 

Diayat lain dalam QS an-Nahl/16:78. 

  
َ
لَ مْ 

ُ
هٰتِك مَّ

ُ
ا وْنِ 

ُ
بُط  

ْۢ
نْ مِّ مْ 

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ا  ُ
ه
بْصَارَ  وَاللّٰ

َ ْ
وَالا مْعَ  السَّ مُ 

ُ
ك
َ
ل جَعَلَ  وَّ  

 
ا ٔـً يْ

َ
ش  

َ
مُوْن

َ
عْل
َ
ت

 
َ
رُوْن

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
   ل
َ
ة
َ
د ٕـِ
ْ
ف
َ ْ
   ٧٨ وَالا

 

 
47Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 174. 
48Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang Disempurnakan) Jilid 

6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 527-528. 
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Terjemahnya: 

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 
penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.49 

Ayat tersebut diakhiri dengan syukur sedangkan Macceraq koro’ang 

salah satu nilai Al-Qur’annya ialah bentuk rasa syukur maka hal ini menjadi 

relevan antara pengharapan dalam media jarum dan pengharapan dalam 

tradisi Macceraq koro’ang terhadap makna anjuran Al-Qur’an. Sesuatu yang 

paling mendasar dalam media jarum ini adalah nilai kesyukuran kepada Allah 

swt. yang memberikan pendengaran, penglihatan dan hati kemudian 

dijadikan do’a agar ketiga pengharapan tersebut dapat teraplikasikan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an. 

Setelah seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi Macceraq koro’ang 

telah selesai maka jarum tersebut digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

sebagai Panjollo (penunjuk) selama tiga hari, dengan alasannya agar supaya 

ketiga harapan tadi dapat melekat, namun yang menjadi pertanyaan 

selanjutnya ialah kenapa tidak terus digunakan dan kenapa harus tiga hari? 

dikarnakan jika selalu digunakan dikhawatirkan ada yang menusuk temanya 

dan jarum tersebut digunakan selama tiga hari karna mengikuti sunnah Nabi 

serta Allah swt menyukai sesuatu yang tunggal.50 

 

 

 
49Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 275. 
50Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024., Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI 
Kabupaten Polewali Mandar sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, 
Wawancara dikediaman beliau di pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 
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c.  Manu’ Pute (Ayam Putih) 

Ayam digunakan karena sesuatu yang gampang untuk didapatkan 

serta harganya masih terjangkau sedangkan warna putih melambangkan 

kesucian ussul dalam media ini adalah sebagai bentuk pengharapan kepada 

Allah swt. agar anak selalu dalam keadaan putih bersih atau suci selama 

pembelajara Al-Qur’an terutama dalam perjalanan kehidupan didunia karena 

Allah menyukai orang-orang yang bersih atau suci, sebagimana firman Allah 

swt. dalam penggalan QS al-Baqarah/2:222. 

 
َّ
رِيْنَ اِن هِّ

َ
ط
َ
مُت
ْ
ابِي ْ َ وَيُحِب  ال وَّ

َّ
َ يُحِب  الت

ه
  ٢٢٢  اللّٰ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai 
orang-orang yang menyucikan diri.51 

Meskipun suci yang dimaksud ayat tersebut adalah bersih dari haid dan 

bersih dari dosa namun nilai Al-Qur’an atau nilai pengharapan yang 

dimaksudkan ialah simbol kesucian atau kebersihan. Walaupun secara tafsir 

ayat ini berbeda maksudnya namun kesucian yang diharapkan dalam media 

ini ialah pengharapan agar anak dapat suci atau bersih dalam kehidupannya 

atas perbuatan-perbuatan diluar dari kesucian seperti simbol warna ayam 

yang digunakan dalam pelaksanaanya. 

Selain dari pada itu ada yang mengatakan bahwa ayam putih itu adalah 

ayam pertama yang berkoko di arsy sebelum ayam di bumi berkokok “iya ri’o 

 
51Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 35. 
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Manu Puteo, mindoloi titti rokok diaya di arsy mane titti rokok manu’ dini dzi 

to’dan” . dengan catatan ayam harus putih kecuali kaki dan jengger.52 

d. Banno/Pare (Padi disangrai menjadi popcorn) 

Gambar : 1.5 

Diketahui media ini adalah sesuatu yang mudah didapatkan pada 

zaman nenek moyang dahulu sehingga digunakan dalam tradisi Macceraq 

koro’ang Media di percayai dapat menambah semangat dalam mempelajari Al-

Qur’an sebagaimana sifatnya yang ringan dan gampang ditiup angin, adapula 

yang berpendapat media ini dapat menghilangkan bala atau memohon 

keselamatan dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-

Baqarah/2: 201. 

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن  وَّ

ً
ة
َ
خِرَةِ حَسَن

ٰ ْ
ِ الا

ف   وَّ
ً
ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن
 
ِ الد

ا ف 
َ
تِن
ٰ
 ا
ٓ
ا
َ
ن وْلُ رَبَّ

ُ
ق نْ يَّ هُمْ مَّ

ْ
 ٢٠١  وَمِن

 

 

 
52Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
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Terjemahnya: 

Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari 
azab neraka.”53 

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang berisi doa tersebut 

menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah segala 

sesuatu yang menjadi harapan setiap manusia yang hidup di dunia ini, berupa 

kesehatan yang prima, rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, 

pasangan hidup yang baik, rumah yang penuh kenyamanan dan kedamaian, 

serta kehidupan yang berkah. Sedangkan keseamatan akhirat ialah 

dimudahkan ketika menghadapi hari hisab atau biasa disebut yaumul hisab. 

Ayat tersebut biasa disebut sebagai do’a sapu jagat, do’a ini memiliki 

keistimewaan dikalangan muslim dan muslimat selain dari kalimatnya yang 

mudah dihafal juga memiliki mamfaat yang luar biasa. Maka  penulis 

menegaskan bahwa dalil tersebut seperti pengharapan dalam penggunaan 

media banno yang pada hakikatnya digunakan dalam pelaksanaan macccera’ 

koro’ang dengan harapan terhindar dari bala atau keburukan. 

e. Golla Mamea (gula merah)/ ule-ule’ (makanan yang terbuat dari gula 

merah) 

Pengharapan kepada Allah swt. agar anak murid dapat selalu 

mendapatkan pengetahuan yang mammis (manis) sebagaimana sifat gula 

merah, kenapa kemudian tidak menggunakan gura pasir? 

“Kan mua golla kassi tiwurei, melo tahu rie sumata timboong mai ilmu”54 

 
53Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 31. 
54Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 

https://www.waqfeya.net/book.php?bid=1696
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Artinya 

Jika gula pasir itu terhambur, sedangkan kita selalu mengharapkan ilmu 
yang langsung berlimpah. 

Maksudnya ialah pengharapan dalam media ini, agar senantiasa 

mendapatkan ilmu yang baik dan banyak. Hal ini senada dengan media banno 

yang mengharapkan kebaikan dunia yaitu ilmu yang baik dan banyak, adapun 

dalam Al-Qur’an permohonan untuk diberikan ilmu tercantum dalam 

penggalan ayat QS Ṯhaḣa/20: 114. 

مًا
ْ
ْ عِل ي ِ

ب 
ْ
بِّ زِد لْ رَّ

ُ
   ١١٤ وَق

Terjemahnya: 

Dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”55 

Ayat tersebut membahas tentang ketika Allah swt. mengatakan kepada 

Nabi Muhammad saw. untuk membaca ayat ini agar dimudahkan dalam 

membaca Al-Qur’an yang di diktekan oleh malaikat Jibril, sehingga Allah swt 

memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk membaca ayat ini, hal ini sesuai 

pengharapan dalam media Golla Mamea yang selalu mengharapkan ilmu yang 

manis atau baik. Selain itu, terkadang juga ada yang menggunakan ule-ule’ 

yang terbuat dari gula merah secara bahasa ule-ule’ dimaknai saling mengikut 

harapan atau ussul-nya ilmu dalam mempelajari Al-Qur’an dapat saling 

mengikut hingga akhirnya tuntas. 

Tidak hanya itu media gula merah sebagaimana dikatakan Annagguru 

Ahmad itu melambangkan persatuan dan kesatuan karna sifat dari gula merah 

itu tidak berhambur, dalam Al-Qur’an sendiri tercantum jelas tentang 

 
 55Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 
(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 320. 
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mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama dalam QS ‘Ali-‘imrān/3: 

103. 

 
ۤ
ا
َ
عْد

َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ اِذ

ُ
يْك
َ
ِ عَل

ه
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َ
رُوْا نِعْمَت

ُ
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ْ
وْا ۖوَاذ

ُ
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ف
َ
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ه
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َ
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ارِ  
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ْ
حُف ا 

َ
ف
َ
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ٰ
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ُ
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ْ
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ُ
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ۚ
ا
ً
وَان

ْ
اِخ  

ٰٓ
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ُ
صْبَحْت

َ
ا
َ
ف مْ 

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
ق بَي ْ َ  فَ 

َّ
ل
َ
ا
َ
ف

 
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا
َ
 ف

َ
وْن

ُ
د
َ
هْت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
يٰتِهٖ ل

ٰ
مْ ا
ُ
ك
َ
ُ ل
ه
 يُبَي ِّ ُ اللّٰ

َ
لِك ذٰ

َ
هَا ۗ ك

ْ
ن مْ مِّ

ُ
   ١٠٣ ك

 

Terjemahnya: 

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah 
bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan 
karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu 
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
mendapat petunjuk.56 

Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa menjaga 

persatuan dan kesatuan adalah sesuatu yang ditekankan oleh syariat.57 Juga 

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan didalam agama islam hendaknya 

mengatakan kepada diri masing-masing bahwa muslim-muslimah adalah 

saudaraku.58 Dengan demikian nilai yang ada terkandung dalam media 

tersebut diharapkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bahkan hal 

tersebut ditekankan oleh syariat. 

Selain dari pada itu gula merah yang biasa diolah menjadi ule-ule’ 

dalam bahasa Mandar bermakna “saling mengikut” juga masuk dalam nilai Al-

 
56Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 63. 
57Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Farra' al-Baghawi, Tafsir 

Al-Baghawi, Juz 2(t.d), h. 102 
58Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji 

al-Andalusi al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, juz 4 (Riyadl: Dar al-’Alam al-Kutub, (t.d.), h. 159 
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Qur’an diatas karena saling mengikuti dengan harapan kebaikan dan menurut 

penulis hal ini masuk kedalam larangan untuk bercerai-berai. 

f. Sokkol coppo tallo (beras ketan yang direndam kemudian dikukus 

dengan santan) dan kale’de coppo tallo (ketan yang dikukus lalu 

ditancapkan di atasnya telur) 

Sokkol yang terbuat dari beras ketan dan santan ini memiliki sifat yang 

lengket, ussul-nya ialah agar ilmu selalu melengket dalam hati murid, 

sedangkan telurnya ialah putihnya melambangkan perilaku yang selalu putih/ 

suci dan kuning telurnya dilambangkan sebagai emas atau hati seorang murid 

yang selalu dalam jiwa keemasan.59 

Kale’de secara bahasa dimaknai dengan sesuatu yang meledak, 

maksudnya adalah murid dengan harapan media ini dapat mendapatkan 

pemahaman Al-Qur’an yang mengejutkan kepintaranya dalam kata lain selalu 

bertambah kecintaanya terhadap Al-Qur’an.60 hal ini juga tercantum dalam Al-

Qur’an bahkan Allah swt. menegaskan bahwa salah satu bukti mencintai Allah 

yaitu mencintai Al-Qur’an karna Al-Qur’an menjadi petunjuk jalan yang lurus 

sebagaimana firman-Nya dalam QS ‘Ali-’Imran/3:4. 

ذِيْنَ  
َّ
ال  
َّ
اِن  

ۗ
ه  
َ
ان
َ
رْق
ُ
ف
ْ
ال زَلَ 

ْ
ن
َ
وَا اسِ 

َّ
لن
ِّ
ل ى 

ً
د
ُ
ه بْلُ 

َ
ق اب   مِنْ 

َ
عَذ هُمْ 

َ
ل  ِ

ه
اللّٰ يٰتِ 

ٰ
بِا رُوْا 

َ
ف
َ
ك

 
ۗ
امٍ
َ
تِق
ْ
و ان

ُ
ُ عَزِيْز  ذ

ه
 ۗوَاللّٰ

 
دِيْد

َ
  ٤ ش

Terjemahnya: 

Sebelum (turunnya Al-Qur’an) sebagai petunjuk bagi manusia, dan 
menurunkan Al-Furqān (pembeda yang hak dan yang batil). 
Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi 

 
59Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
60Ahmad (60 tahun). 
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mereka azab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai 
balasan (siksa).61 

Al-Qur’an turun sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang 

baik dan yang buruk sedangkan yang mengingkarinya mendapatkan ancaman 

dari Allah swt. berupa azab yang sangat keras. Hal ini senada dengan tinga\kat 

kecintaan kita kepada Al-Qur’an melalui media dalam ussul yaitu ketan yang 

diolah dalam tradisi Macceraq koro’ang dengan meledakkan kecintaan dalam 

mempelajari Al-Qur’an secara terus menerus karna salah satu bukti mencintai 

Al-Qur’an ialah dengan terus menerus mempelajarinya. 

g. Anjoro mura (Kelapa Muda) 

Ussul yang terkandung dalam kelapa ialah posisinya yang berada diatas 

agar anak nandiang mappitondo dai’i (murid tidak ada yang mendahului), baik 

dari segi bacaan maupun kelancaran, dipilihnya kelapa muda karna air kelapa 

muda disimbolisasikan sebagai Ilmu yang jernih dan menyegarkan.62 

Impilkasi dari kedua simbol ini bentuk harapanya ialah agar selalu mencari 

ilmu pengetahuan yang baik yaitu Ilmu agama.63 Ayat yang cocok menurut 

penulis yaitu dalam QS al-Taubah/9: 122. 

  ۞  
َ
ان
َ
هُوْا  وَمَا ك

َّ
ق
َ
ف
َ
يَت
ِّ
 ل
 
ة
َ
ف ىِٕ
ۤ
ا
َ
هُمْ ط

ْ
ن ةٍ مِّ

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
 ن
َ
وْلَ

َ
ل
َ
 ف
ًۗ
ة
َّ
ف
ۤ
ا
َ
فِرُوْا ك

ْ
 لِيَن

َ
وْن

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال

 
َ
رُوْن

َ
هُمْ يَحْذ

َّ
عَل
َ
يْهِمْ ل

َ
ا اِل
ٰٓ
ا رَجَعُوْ

َ
وْمَهُمْ اِذ

َ
ذِرُوْا ق

ْ
يْنِ وَلِيُن

ِّ
ِ الد

   ١٢٢ࣖ  ف 

Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 
pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan 

 
61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 50. 
62Ahmad (60 tahun), wawancara dikediaman beliau sabang-subik kecamatan 

balanipa pada tanggal 17 oktober 2024. 
63Ahmad (60 tahun). 
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agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?64 

Ketika para Ulama menafsirkan ayat tersebut menyatakan seluruh 

pasukan pada saat itu pergi berperang, seharusnya ada sebahagian yang 

tinggal menemani Rasulullah saw. untuk menuntut Ilmu agama. Hal ini 

menunjukkan bahwa berjihad dijalan Allah itu penting namun tidak kalah 

penting dengan menuntut Ilmu Agama, dengan demikian kedua simbol 

tentang kelapa tersebut adalah pengharapan yang sesuai dengan Al-Qur’an. 

D. Nilai-Nilai Al-Qur’an didalam simbol Ussul dan Tradisi Macceraq 

Koro’ang di Masyarakat Suku Mandar Kecamatan Balanipa 

Ussul adalah perilaku spontan yang di lahirkan melalui perilaku atau 

biasa disebut tafaulan sebagaimana Nabi Muhammad saw. Yuhibbut Tafa’ul 

(mencintai tafaul) atau harapan mendatangkan kebaikan dari Allah swt.65 dan 

hal ini masuk kedalam do’a bil haal (doa’ dengan perilaku).66  

Meskipun secara spesifik tidak ada dalil Al-Qur’an secara langsung 

dalam media-media yang digunakan namun dalam pelaksanaannya terdapat 

nilai-nilai kebaikan yang juga diperintahkan dalam Al-Qur’an dengan nama 

tahḣmīl atau apresiatif atau biasa dimaknai sebagai sikap menerima atau 

membiarkan tradisi berlaku. Hal ini dilakukan karena adanya ayat-ayat yang  

menerima dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut serta 

menyempurnakan aturanya. Dalam artian ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur 

tradisi atau adat, contoh tradisi atau adat yang masuk dalam kategori tersebut 

adalah perdagangan, dan penghormatan bulan-bulan haram. 

 
64Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 206. 
65Ilham Shaleh (64 tahun), nama panjang beliau adalah Syeikh Dr. H. Ilham Shaleh 

Pemimpin Thariqoh Qodiriyah Sulawesi Barat sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Darul 
Ulum Asy Ariyyah, Wawancara Majene pada tanggal 15 oktober 2024. 

66Abd. Rasyid (55 tahun), Guru kitab kuning, wawancara di Tinambung pada tanggal 
13 oktober 2024. 
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Namun demikian, tidak juga dikatakakan pencocokan atau cocoklogi 

akan tetapi tradisi Macceraq koro’ang ini adalah salah satu sarana utama 

masyarakat Suku Mandar untuk mensyukuri Al-Qur’an sebagai pedoman 

dalam kehidupan, selain dari pada itu juga menjadi tradisi untuk mengingat 

dan menjaga Al-Qur’an, karena sejatinya living qur’an ialah memfungsikan Al-

Qur’an dalam kehidupan diluar dari kondisi teks Al-Qur’an. 

1. Nilai Harapan 

Sebagai orang yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang di 

niatkan atas nama Allah akan dijauhkan dari aneka kegelapan (keburukan) 

menuju cahaya (kebaikan). Hal ini senada dengan QS al-Baqarah/2:257. 

 
ۗ
وْرِ
 
 الن

َ
مٰتِ اِلَ

ُ
ل
ُّ
نَ الظ رِجُهُمْ مِّ

ْ
وْا يُخ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
 وَلَِي  ال

ُ للّٰه
َ
 ا

Terjemahnya: 

Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan 
mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya (iman).67 

Diayat lain yang searah dengan harapan atau Do’a sebagaimana 

defenisi Ussul secara umum. Didalam QS al-Baqarah/2:186. 

  ْ جِيْبُوْا لَِي
َ
يَسْت

ْ
ل
َ
 ف
 
عَانِ

َ
ا د
َ
اعِ اِذ

َّ
 الد

َ
عْوَة

َ
جِيْبُ د

ُ
رِيْب  ۗ ا

َ
ْ ق ي

اِب ِّ
َ
ْ ف ي

 عِبَادِيْ عَت ِّ
َ
ك
َ
ل
َ
ا سَا

َ
وَاِذ

 
َ
وْن

ُ
د
ُ
هُمْ يَرْش

َّ
عَل
َ
ْ ل ي وْا ب ِ

ُ
مِن
ْ
يُؤ
ْ
   ١٨٦ وَل

 

Terjemahnya : 

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) 
tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah 
mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka 
selalu berada dalam kebenaran.68 

 
67Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 43. 
68Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 28. 
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Ayat diatas dalam kalimat ujībuda’wat dāi’ idzā daā’n Allah swt. 

mengabulkan permohonan yang harapannya di nisbatkann hanya kepadanya. 

Kalimat fainnī qorīb menurut pendapat Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya Al-

Bahrul Muhīth mengatakan maksud dekat yang dinisbatkan kepada Allah swt. 

bukanlah dekat secara fisik atau dalam segi tempat, akan tetapi dekat yang 

dimaksudkan ialah Allah maha mendengar atas do’a-do’a atau harapan yang 

engkau panjatkan sehingga cepat dalam penerimaan atau ijābah.69  

Ibnu Qoyyim mengatakan dalam Kitab Tafsirnya Do’a dilandaskan 

kepada harapan, kenapa? Karna jika seseorang yang berdo’a atau bermunajab 

tidak berharap dalam permohonan dan permintaanya maka jiwanya tidak 

tergerak untuk mencarinya atau mengusahakannya. Sebab mencari sesuatu 

yang tidak didasari dengan harapan itu tidak akan terjadi.70 Diayat lain QS. Al-

Mukmin ayat 60. 

2. Nilai Optimis 

Optimisme juga dicantumkan dalam QS ‘Āli-‘Imrān/3: 139. 

  
ْ
 اِن

َ
وْن

َ
عْل
َ ْ
مُ الا

ُ
ت
ْ
ن
َ
وْا وَا

ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
وْا وَلَ

ُ
هِن
َ
 ت
َ
مِنِي ْ َ وَلَ

ْ
ؤ مْ م 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ١٣٩ ك

Terjemahnya: 

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, 
padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang 
mukmin.71 

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ayat diatas melarang seseorang 

untuk selalu pesimis akan peristiwa yang sudah beralu, karna pertolongan 

akan datang kepada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan.72 Asbab 

 
69Abu Hayyan, Al-Bahrul Muhīth, (Beirut: Dārul Fikr: 1432 H/2010 M), h.205. 
70Syaikh Muhammad Uwais An-Nadwy, Tafsir Ibnu Qoyyim (Tafsir Ayat-Ayat Pilihan), 

ed. Kathur Suhardi, Cetakan Pertama (Jakarta: Darul Falah, 2000). h. 298. 
71Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 596. 
72Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir. 149. 
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ayat ini Allah swt. menghibur kaum Muslimin agar tidak tidak melemah atau 

pesimis dalam memperjuangkan Islam sebaliknya sesuai dengan tuntunan Al-

Qur’an sebagai seorang mukmin sejati hendaknya selalu menerapkan sifat 

optimis sehingga dalam keoptimisan itu, dapat mendatangkan hal-hal baik 

dan itu pasti, sesuai dengan kaliman Waantumul A’alauna (paling tinggi 

derajatnya), maka seyogyanya sifat ini hendaknya selalu diterapkan dalam 

kehidupan guna menuntun diri pada hasil yang diharapkan dan memberikan 

peluang besar seseorang keluar dari permasalahan. Dengan sikap optimistis, 

seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan dan 

menyelesaikan segala persoalan. 

3. Nilai Memuliakan Al-Qur’an 

Seluruh umat muslim memliki keyakinan bahwa Al-Qur’an adalah 

petunjuk bagi mereka yang beriman, karena Al-Qur’an pada dasarnya untuk 

menuntun manusia ke tujuan termulia yaitu jalan yang lurus. Sesuai dengan   

QS al-Isrā’/17: 9. 

 
َّ
ن
َ
لِحٰتِ ا  الصّٰ

َ
وْن

ُ
ذِيْنَ يَعْمَل

َّ
مِنِي ْ َ ال

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال

ِّ
وَمُ وَيُبَشَّ

ْ
ق
َ
َ ا ْ هِي ي ِ

ت 
َّ
 يَهْدِيْ لِل

َ
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
ٰ
 ه
َّ
 اِن

 
 
ا ً ْ بِي 

َ
جْرًا ك

َ
هُمْ ا

َ
   ٩ ل

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling 
lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang 
mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat 
besar.73 

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, jalan lurus tersebut ialah 

Al-Qur’an yang membawa kepada satu tujuan, tak terbilang dan tujuan itu satu 

yaitu Allah swt. yang tunggal. Ayat ini diakhiri dengan  
َ
 ا

 
ا ً ْ بِي 

َ
جْرًا ك

َ
ا هُمْ 

َ
ل  
َّ
ن  

(“bahwa untuk mereka adalah pahala yang besar”). Karna imbalan yang sangat 

 
73Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 283. 
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besar itulah kadangkala meminta perjuangan, keletihan dan kelelahan. 

Namun, menurut beliau hal itu tidak akan sia-sia, Allah swt.akan memberikan 

apresiasi dunia dan akhirat bagi mereka yang menjadikan Al-Qur’an sebagai 

pedoman kehidupan.74 

Maka keharusan memuliakan Al-Qur’an wajib bagi seorang muslim 

yang beriman, karena dengan memuliakan Al-Qur’an mereka akan menjadi 

manusia yang mulia sebagaimana Jibril yang diberikan kepercayaan 

menyampaikan Al-Qur’an sehingga malaikat jibril menjadi malaikat yang 

mulia, mekah dan madina menjadi kota yang mulia karna Al-Qur’an turun di 

kota keduanya, Nabi Muhammad saw...... menjadi nabi yang mulia karena 

mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur’an dan umat nabi Muhammad saw...... 

menjadi umat yang mulia karena mereka berpedoman kepadanya. Belum 

cukup sampai disitu, Allah swt. menyatakan bahwa Al-Qur’an yang sangat 

mulia tidak didapatkan kecuali orang-orang yang mulia dan memuliakan Al-

Qur’an dalam QS. Al-Wāqiah ayat 77-80. 

4. Nilai Syukur dan Kegembiraan 

Tradisi Macceraq Koro’ang menurut Annagguru Syahid Rasyid dalam 

satu wawancara mengatakan salah satu nilai pokok atau inti dalam taradisi 

Macceraq koro’ang adalah syukur, dalam bentuk menyediakan makanan 

untuk jamuan kepada guru dan murid, syukur itu bisa dilaksanakan dengan 

berbagai cara asalkan berupa kebaikan, beliau menambahkan “Assyukru 

Yahsulu bi Anwai Ibadah” syukur itu bisa diungkapkan melalui ibadah atau 

kebaikan. Kemudian ditambahkan oleh Annagguru Abd. Rasyid bahwa nilai 

dalam tradisi ini adalah syukur atas dasar kegembiraan karena ada generasi 

 
74Hamka, Tafsir Al-Azhar. h. 4019-4020. 
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penerus yang samapai pada tahap mempelajari Al-Qur’an.75 dalil yang 

diberikan dalam QS. Yunus/10:58. 

Allah swt. berfirman : 

  
َ
ا يَجْمَعُوْن مَّ ْ  مِّ ي 

َ
وَ خ

ُ
 ه
ۗ
رَحُوْا

ْ
يَف
ْ
ل
َ
 ف
َ
لِك بِذٰ

َ
ِ وَبِرَحْمَتِهٖ ف

ه
لِ اللّٰ

ْ
ض
َ
لْ بِف

ُ
 ق

 

Terjemahnya:  

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya 
itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang 
mereka kumpulkan.”76 

Dalam tafsir Al- Misbah, Profesor Quraish Shihab mengatan bahwa ayat 

tersebut turun setelah Allah swt. menetapkan fungsi Al-Qur’an yang memiliki 

kemamfaatan yang besar serta jauh dari tuduhan bahwa Al-Qur’an itu sihir. 

Ayat ini pula mengingatkan bahwa karunia Allah swt. melebihi segala sesuatu. 

Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini menggambarkan 

keharusan seseorang yang beriman untuk berbahagia atas limpahan karunia 

yang Allah berikan kepadanya yaitu sesuatu yang sangat besar yang harus di 

syukuri. Sebagaimana perolehan duniawi yang dapat dicari lalu ditinggalkan 

begitu saja dapat disyukuri apalagi sesuatu yang kekal abadi yaitu rahmat 

Allah swt.77 

Sementara itu, Abu Sa’ide al-Khuduri mengatakan sebagaimana yang 

dikutip oleh syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labib mengatakan, 

keutamaan dari sekian banyak yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya 

 
75Syahid Rasyid (55 tahun) Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 

Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. dan Abd. Rasyid (51 tahun), Guru kitab kuning, 
wawancara di Tinambung pada tanggal 13 oktober 2024. 

76Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. h. 215. 
77Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid VI (Ciputat, Lentera Hati: 2002), h. 105. Lihat 

juga, Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid V, (Singapura: Pustaka Nasional, t.t), h. 3321-3322) 
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ialah keutamaan menjadikan diri mereka sebagai ahli Qur’an yang senantiasa, 

mempelajari, memahami lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya.78 

Al-Qur’an bukan hanya berisi petunjuk akan tetapi seluruh bidang 

keilmuan dan pencerahan dari hidup sampai mati sudah tercakup 

didalamnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kegembiraan atas nikmat 

yang diberikan Allah swt. dinilai sebagai hal yang sepantasnya. 

5. Nilai Motivasi 

Tradisi Macceraq koro’ang salah satu sarana untuk menegaskan 

kepada generasi anak-anak mandar bahwa sudah sepantasnya ketika 

menginjak masa anak-anak untuk mengaji.79 Dalam satu tulisan tentang salah 

satu nyanyian Suku Mandar yang berjudul “Tho Pole dzi Walitung” bahwa anak 

mandar atau untuk menjadi sosok pahlawan dan pemimpin terdiri dari tiga 

poin sebagai harapan dan cita: pertama, Tomamea Ghambana (teguh, adil, 

tegas dan gagah berani) kedua, Pano pindang daranna (tulus, suci dan rela 

berkorban) dan yang ketiga, Tamma topa mangayi (Harus tamat mengaji). 

Karakter ketiga mengisyaratkan bahwa tanda generasi mandar itu adalah 

keharusan untuk mempelajari Al-Qur’an.80 

Dengan demikian, tradisi Macceraq koro’ang ialah salah satu sarana 

untuk menjaga generasi anak mandar agar tidak lupa dengan dedikasi orang-

orang terdahulu dalam upaya menjaga hubungan dengan agama, hal ini sesuai 

dengan pesan yang selalu di tanamkan orang tua di suku mandar kepada 

 
78Nawawi Al-Bantani, Tafsir Marah Labib, Jilid I,(t.t), h. 489. 
79Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Umum MUI Kabupaten Polewali Mandar sekaligus 

Pimpinan Pondok Pesantren jareqjeq Pambusuang, Wawancara dikediaman beliau di 
pambusuang pada tanggal  17 oktober 2024. 

80
Deddy Setiawan, “Universitas Negri Makassar,” Topole Di Balitung "nyanyian Rakyat 

Daerah Mandar Versi Syaiful Sindrang (Suatu Analisis Musik Dan Lagu), 2013. 
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anaknya ialah dalam setiap perjalanan kehidupan baik dalam perantuan untuk 

mencari pundi-pundi uang atau menuntut ilmu hendaknya selalu menjaga 

hubungannya dengan Allah swt. dan itu disebut dengan pappasang. 

Didalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang mengandung motivasi 

diantaranya QS. Al-Baqarah ayat/2:155-156. 

مْوَالِ  
َ ْ
نَ الا صٍ مِّ

ْ
ق
َ
جُوْعِ وَن

ْ
وْفِ وَال

َ
خ
ْ
نَ ال ءٍ مِّ ْ ي

َ
مْ بِشَ

ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
ِ  وَل

ِّ
 وَبَشَّ

ۗ
مَرٰتِ

َّ
سِ وَالث

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
وَالا

يْنَ  ِ ي ِ
  ١٥٥ الصّٰ

ۗ َ
يْهِ رٰجِعُوْن

َ
 اِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَاِن

ه
ا لِلّٰ

َّ
ا اِن
ٰٓ
وْ
ُ
ال
َ
 ۗ ق
 
صِيْبَة هُمْ م 

ْ
صَابَت

َ
 ا
ٓ
ا
َ
ذِيْنَ اِذ

َّ
ل
َ
   ١٥٦ ا

Terjemahnya 

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi 
Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.  (yaitu) orang-
orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “Innā lillāhi 
wa innā ilaihi rāji‘ūn” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan 
sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).81 

Didalam QS. Yusuf/12: 87. 

ٔـَ  يْ
۟
 يَا

َ
 لَ
ٗ
ه
َّ
ِ اِۗن

ه
وْحِ اللّٰ سُوْا مِنْ رَّ ٔـَ يْ

۟
ا
َ
 ت
َ
خِيْهِ وَلَ

َ
وْسُفَ وَا سُوْا مِنْ ي  حَسَّ

َ
ت
َ
بُوْا ف

َ
ه
ْ
َّ اذ ي ِ

سُ  يٰبَت 

 
َ
فِرُوْن

ٰ
ك
ْ
وْمُ ال

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ِ اِلَ

ه
وْحِ اللّٰ    ٨٧ مِنْ رَّ

Terjemahnya: 

Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta 
saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali 
kaum yang kafir.”82 

Dan didalam QS Ali-‘Imrān/3: 139. 

مِنِي ْ َ 
ْ
ؤ مْ م 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِن

َ
وْن

َ
عْل
َ ْ
مُ الا

ُ
ت
ْ
ن
َ
وْا وَا

ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
وْا وَلَ

ُ
هِن
َ
 ت
َ
  ١٣٩ وَلَ

 

 
81Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 24. 
82Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 246. 
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Terjemahnya: 

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, 
padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang 
mukmin.83 

6. Nilai Persatuan dan Kesatuan 

Dalam Al-Qur’an sendiri tercantum jelas tentang mempererat 

persatuan dan kesatuan antar sesama dalam QS ‘Ali-‘imrān/3: 103. 

 
ۤ
ا
َ
عْد

َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ اِذ

ُ
يْك
َ
ِ عَل

ه
 اللّٰ

َ
رُوْا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
وْا ۖوَاذ

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 ت
َ
لَ ِ جَمِيْعًا وَّ

ه
صِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰ

َ
ءً  وَاعْت

ارِ  
َّ
الن نَ  مِّ رَةٍ 

ْ
حُف ا 

َ
ف
َ
ش  

ٰ
عَلَ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وَك  

ۚ
ا
ً
وَان

ْ
اِخ  

ٰٓ
بِنِعْمَتِهٖ مْ 

ُ
صْبَحْت

َ
ا
َ
ف مْ 

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
ق بَي ْ َ  فَ 

َّ
ل
َ
ا
َ
ف

 
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا
َ
 ف

َ
وْن

ُ
د
َ
هْت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
يٰتِهٖ ل

ٰ
مْ ا
ُ
ك
َ
ُ ل
ه
 يُبَي ِّ ُ اللّٰ

َ
لِك ذٰ

َ
هَا ۗ ك

ْ
ن مْ مِّ

ُ
   ١٠٣ ك

Terjemahnya: 

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah 
bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan 
karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu 
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
mendapat petunjuk.84 

Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa menjaga 

persatuan dan kesatuan adalah sesuatu yang ditekankan oleh syariat.85 Juga 

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan didalam agama islam hendaknya 

mengatakan kepada diri masing-masing bahwa muslim-muslimah adalah 

saudaraku.86 Dengan demikian nilai yang ada terkandung dalam media 

tersebut diharapkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bahkan hal 

tersebut ditekankan oleh syariat. 

 
83Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 67. 
84Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 63. 
85Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Farra' al-Baghawi, Tafsir 

Al-Baghawi, Juz 2(t.d), h. 102 
86Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji 

al-Andalusi al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, juz 4 (Riyadl: Dar al-’Alam al-Kutub, (t.d.), h. 159 
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7. Nilai Akhlak 

Nilai akhlak dalam sifat pisang yang tersusun dengan pisang yang lebih 

besar diatas dan kecil dibawah yang menjadi simbolisasi dari hormat kepada 

yang lebih tua/orang tua dalam QS al-Isra’/17:23. 

ا يبَْلغَُنا عِنْدَكَ الْكِبرََ اَ  ْٓ ايِااهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ اِحْسٰناًۗ اِما ا الَِّا حَدُهُمَآْ اوَْ كِلٰهُمَا  ۞ وَقضَٰى رَبُّكَ الََّا تعَْبدُُوْْٓ

لََّ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لاهُمَا قوَْلًَّ كَرِيْمًا  ٍّ وا   ٢٣فلَََ تقَلُْ لاهُمَآْ افُ 

 

Terjemahnya 

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 
pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 
keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, 
serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.)87 

Dalam hadis Hadits Shahih, Riwayat, At-Tirmidzi, Lihat Shahiihul jaami’ 

no.5445. Nabi Rasulullah saw. bersabda: 

 
ي الله عنها  –عن ابن عباس  

عن رسول الله –رض   r   ا من لم
َّ
قال: »ليس من

, ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر.  , ويرحم الصغي  ر الكبي 
ِّ
 يوق

ي صحيحه[ 
مذي وابن حبان ف  ]رواه أحمد والي  . 

Artinya: 

“Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah 
Shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau berkata: “Bukan termasuk dari kami 
(1) orang yang tidak menghormati yang lebih tua(2), dan tidak 
menyayangi yang lebih kecil (3), serta orang yang tidak memerintah 
pada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar.”88  

 
87Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi penyempurnaan) 

(jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 284. 
88HR: Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Lihat juga Hadits Shahih, Riwayat, At-

Tirmidzi, Shahiihul jaami’ no.5445. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ussul secara bahasa diambil dari kata ussul ussulan yang berarti 

mengusul atau menagajukan, sedangkan secara istilah ialah simbol 

harapan atau do’a melalui perilaku spontan demi mendapatkan hal-hal 

yang baik, terkadang ussul juga disebut sebagai do’a bil hāl atau 

permintaan melalui perbuatan dan dalam sifat media tertentu. 

Macceraq Koro’ang juga biasa  di sebut mattera’ Koro’ang adapula yang 

mengatakan mattunui, dalam bahasa Mandar kata cera’ berarti darah  

akan tetapi penamaan cera’ tersebut bukan kemudian menjadi  media 

dalam tradisi tersebut namun  dalam artian menyembelih. 

2. Sejarah Ussul dan Tradisi Macceraq Koro’ang memiliki sejarah awal 

mula yang sama yakni bermula dari perbuatan nenek moyang 

terdahulu yang diyakini dapat mendatangkan kebaikan. 

3. Macceraq Koro’ang sebagai media contoh dari pada Ussul, memiliki tiga 

tahap dalam pelaksanaanya yaitu: tahap Macceraq al-hamdu (surah al-

fatiha), Macceraq Iqra (surah al-alaq), dan Macceraq koro’ang kayyang 

(juz 1-30) dengan menggunakan media-media tertentu seperti pisang, 

jarum, ayam, gula merah, padi di sangrai, beras ketan dan kelapa muda. 

4. Nilai-nilai Al-Qur’an yang terdapat dalam ussul dan Macceraq koro’ang 

ialah nilai dalam ussul antara lain harapan/do’a dan nilai optimis/ 

husnuzan, memuliakan Al-Qur’an, kesyukuran, kegembiraan, motivasi, 
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persatuan dan kesatuan dan akhlak yang baik. Secara spesifik dalil tentang 

tradisi di suku  Mandar ini tidak ada dalam Al-Qur’an, akan tetapi harapan 

atau do’a dalam media-media yang digunakan dalam pelaksanaanya  

memiliki relevansi dengan nilai-nilai yang di anjurkan dalam Al-Qur’an 

karena sejatinya Living Qur’an ialah memfungsikan Al-Qur’an dalam 

kehidupan praktis diluar dari kondisi teks Al-Qur’an.  

B. Implikasi 

Masyarakat dan setiap generasi diharap selalu berpegang teguh pada 

syariat Islam terutama dalam menjaga kecintaan terhadap Al-Qur’an, 

dikarenakan Al-Qur’an dapat menjadi penyaring antara hal-hal yang dianggap 

keluar dari syariat dan sebaliknya. Maka,  dalam konteks Al-Qur’an dan tradisi 

Macceraq koro’ang sebagai media contoh dari ussul itu sejalan dengan 

ketentuan yang di anjurkan didalam Al-Qur’an. 
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Prosesi MacceraqKoro’ang di kediaman Ustad Ahmad Al-Hafidz 
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