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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا
Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 

 ب
Ba B Be 

 

 ت
Ta T Te 

 

 ث
s\a s\ es (dengan titik di atas) 

 

 ج
Jim J Je 

 

 ح
h{a h} ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ
Kha Kh ka dan ha 

 

 د
Dal D De 

 

 ذ
z\al z\ zet (dengan titik di atas) 

 

 ر
Ra R Er 

 

 ز
Zai Z Zet 

 

 س
Sin S Es 

 

 ش
Syin Sy es dan ye 

 

 ص
s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
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 ض
d}ad d} de (dengan titik di bawah) 

 

 ط
t}a t} te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ
z}a z} zet (dengan titik di bawah 

 

 ع
‘ain ‘ apostrof terbalik 

 

 غ
Gain G Ge 

 

 ف
Fa F Ef 

 

 ق
Qaf Q Qi 

 

 ك
Kaf K Ka 

 

 ل
Lam L el 

 

 م
Mim M em 

 

 ن
Nun N en 

 

 و
Wau w we 

 

 ه
Ha h ha 

 

 ء
hamzah ‘ apostrof 

 

 ى
Ya y ye 

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
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tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal 
tungg

gal 
bahas

a 
Arab 
yang 
lamba
ngnya 
berup

a 
tanda 
atau 

haraka
t, 

transli
terasin

ya 
sebag

ai 
beriku

t 
:Tand

a 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 dammah u u ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

  و

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 
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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 

ََ َي |ا..
... 

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

  ۇ

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

4. Tā’ marbūṫah 

 

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

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 



 

xiii 
 

dengan sebuah  tanda  tasydid  (  َ’  ),  dalam  transliterasinya  ini  

dilambangkan     dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. 

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

huruf 

 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

 

6. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya  

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 
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tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (  (للاه
 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, 

 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

10. Huruf Kapital 

 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf 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-, 
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baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan 

adalah: Swt. = subhānahū wa ta„ālā 

Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

 

H = Hijrah 

 

M = Masehi 

 

SM = Sebelum Masehi 

 

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

 

w. = Wafat tahun 

 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 

„Imrān/3:4 HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Sudarman Syah 

Nim  : 10100116124 

Jurusan : Hukum Keluarga Islam 

 

Mattoana merupakan budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan terhadap 

suatu tempat maupun benda yang diyakini memiliki kekuatan ataupun hal-hal mistis. 

Tradisi mattoana yaitu melaksanakan atau menyerahkan sesajen kepada roh leluhur 

yang menempati tempat-tempat yang dikeramatkan.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten 

Bone. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan tekhnik 

pengolahan data melalui pengamatan langsung, indept interview dan dokumentasi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses tradisi Mattoana dan 

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi Mattoana di Desa Pattiro 

Bajo Kec. Sibulue Kab. Bone 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tradisi mattoana dilakukan untuk 

mengucap syukur kepada leluhur dengan menyiapkan berbagai macam makanan 

seperti songkolo, pisang, ayam kampung, telur dan juga kelapa muda. Makanan itu di 

letakkan di tempat keramat yang sudah disiapkan yang diberi tempat tidur, kelambu 

dan juga guci yang berisi air. Setelah makanan itu siap dibacakan doa dan 

dipersembahkan kepada leluhur atau nenek moyang yang dianggapnya telah 

memenuhi permintaan atau mengabulkan permohonannya. Menurut pandangan 

hukum Islam terhadap tradisi mattoana sangat bertentangan dengan ajaran agama 

Islam, karena menyekutukan, menduakan, mempercayai selain ALLAH SWT. Tidak 

ada yang patut disembah selain ALLAH SWT. Perbuatan ini termasuk syirik dan 

tidak ada ampunan bagi yang melakukannya.  

Sarannya yaitu tradisi ini harus tetap dijaga sebagai simbol kebudayaan, dan 

harus diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harus lebih meningkatkan 

ibadah dan banyak mendengarkan ceramah atau dakwah agar tradisi yang tidak sesuai 

syariat islam yang selama ini dikerjakan bisa dihilangkan. Dan dapat lebih memahami 

mana yang dianjurkan dalam agama islam dan mana saja yang dilarang. Agar apa 

yang selama ini dilaksanakan tidak sia-sia dan tetap mendapat pahala dari ALLAH 

SWT. 

 

 

Kata kunci: Hukum Islam, Tradisi, Mattoana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan kata yang sudah tidak asing lagi terdengar. Di Indonesia 

sendiri, mayoritas penduduknya beragama Islam. Istilah Islam biasanya dikaitkan 

dengan  kata  muslim. Padahal artinya berbeda, jika Islam adalah agama, maka 

muslim adalah  sebutan untuk orang yang beragama islam. Meski sering 

disebutkan,  akan tetapi  masih banyak yang belum mengetahui defenisi dan  

pengertian  islam yang sebenarnya. Mulai dari pengertian Islam secara bahasa, 

maupun dari AL-Qur’an dan Hadist. Selain sebagai tambahan informasi,  

mengetahui arti islam juga bisa dijadikan dorongan  untuk semakin meningkatkan 

keimanan. Sebab ada makna yang baik yang terkandung dalam kata Islam.
1 

Menurut bahasa, Islam memiliki banyak arti. Dalam bahasa Arab, Islam  

merupakan  mashdar dari kata aslamu-yus’limu-islaman yang memiliki arti taat, 

tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal  katanya 

maka islam berasal dari kata assalamu, as’lama, islama, salim dan salam yang 

artinya damai, taat, bersih dan suci dari kesalahan. Islam adalah agama yang penuh 

keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran islam dengan betul dan 

                                                           
1
 Najma.Deta Jauda, Pengertian Islam Menurut  Bahasa,Al-Qur’an hadist dan ulama, Brilio.net. 
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baik, maka Allah akan senantiasa memberikan keselamatan di dunia maupun di 

akhirat.
2 

Realita dalam kehidupan ini diakui tidak memiliki peran yang cukup 

signifikan dalam  mengantarkan  Islam  menuju perkembangan yang aktual 

sehingga sampai pada suatu peradaban yang relevan dan diakui oleh masyarakat 

dunia. Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus-

menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal munculnya, agama 

Islam tumbuh dan berkembang di dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya.
3 

Sejarah Islam yang  beragam  tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam 

universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia. Relasi antara Islam sebagai 

agama dengan adat dan budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi 

agama.Dalam perspektif  ini diyakini, bahwa agama merupakan penjelmaan dari 

sistem budaya. Dalam lintasan sejarah, agama Islam tidak dapat dipisahkan dari 

aspek lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persi, Turki, India sampai Melayu. 

Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, tapi sekaligus mencerminkan 

nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu unit seperti benang merah yang saling 

mengikat secara kokoh satu sama lain.
4
 

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas misalnya 

kebudayaan yang berkaitan dengan manusia, seperti adat istiadat, tata karma, 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Arisan dan Faisal, Ritual Mattoana Arajang di Kec. Lilirilau Kab. Soppeng. 2018, h.2. 
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kebudayaan sebagai kehidupan, cenderung berbeda diantara suku dengan suku 

lainnya.
5 

Keanekaragaman budaya yang ada merupakan warisan turun temurun yang 

harus dipertahankan dan dilestarikan oleh pelaku budaya tersebut. Sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 tentang negara 

Indonesia yang menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya. Persamaan kedudukan dan hak tentang 

budaya memberikan penjelasan mengenai kebudayaan nasional sebagai 

perwujudan kebudayaan di daerah-daerah seluruh tanah air di Indonesia. Oleh 

karena itu, untuk menjaga kebudayaan agar tidak mengalami kepunahan akibat 

arus globalisasi, bangsa Indonesia wajib menjaga dan memelihara kebudayaan 

yang ada di daerahnya.
6 

Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan dan perubahan budaya 

suatu bangsa adalah faktor sosial, ekonomi dan agama. Islam adalah agama yang 

berkembang pesat di negara Indonesia. Secara teologis Islam merupakan sebuah 

sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari 

aspek sosiologis, Islam merupakan suatu fenomena peradaban, kultural dan 

realitas sosial dalam kehidupan manusia. Hal ini menandakan bahwa budaya lokal 

                                                           
5
 Halim Talli dan Nursalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam 

Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa), Qadauna Vol. 1 

No. 3 (September 2020) h. 113 

6
 Syahdah., Ziarah Kajian Budaya (Jurnal Budaya Vol. 13 No. 1, 2017), h. 1-2. 
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memiliki peran yang cukup signifikan mengantar Islam menuju perkembangan 

yang aktual sehingga peradaban Islam dapat diakui oleh dunia
7 

Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar dunia yang  sudah 

ada sejak awal masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang sampai 

saat ini. Dan telah memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman budaya 

nusantara. Islam tidak hadir dalam tradisi agung saja (greattradition) bahkan  

memperkaya pluralitas dengan islamisasi kebudayaan dan pribumisasi Islam yang 

pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tardisi kecil (littletradition) dalam 

Islam. Agama Islam dari Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya, 

telah memberi corak tertentu keragaman, yang akibatnya dapat berwajah ambigu. 

Ambiguitas atau juga disebut ambivalensi adalah fungsi agama yang sudah 

diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis.  

Manusia merupakan sekumpulan orang yang memiliki suatu budaya, 

wilayah, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang masyarakat tersebut 

mewariskan masa lalunya dengan mengingat nasehat dari para leluhur yang 

kemudian dilestarikan dengan menjaga dan menyampaikan secara lisan dan turun 

temurun dari anggota masyarakat generasi satu hingga generasi selanjutnya. 

Begitu pula dengan peran dari anggota yang dituakan seperti pemimpin kelompok 

                                                           
7
 Astanning, Mattoana Arajang (Jurnal Adat Budaya Vol. 3 No. 1 2015), h.1. 
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yang menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota 

masyarakat hingga ajaran tersebut sampai pada generasi selanjutnya.
8 

Dari nenek moyang dahulu, masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dikenal 

memiliki keragaman budaya yang bernilai tinggi dengan ciri khas yang berbeda-

beda. Keaneka ragaman budaya yang dimaksud, berupa pengetahuan tradisional, 

cerita rakyat, permainan rakyat, ungkapan tradisional, makanan tradisional, senjata 

tradisional, arsitektur, pakaian adat dan tradisi upacara ritual. Keaneka ragaman 

budaya itu masih kita temui pada era sekarang ini yang tentunya memiliki sejuta 

makna untuk dijadikan sebagai pola dasar dalam membentuk sebuah kepribadian 

yang lebih baik. Masyarakat yang hidup di era modern seperti saat ini yang 

ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang, di dalamnya terdapat banyak fenomena kehidupan yang sangat 

menarik untuk diamati baik kehidupan beragama maupun  kehidupan soosial-

budaya, tak terkecuali di Indonesia dan lebih tepatnya daerah bugis.
9 

Setiap masyarakat di berbagai daerah memiliki cara tersendiri dalam 

melakukan upacara adat mereka. Corak atau cara itu dapat kita temui dalam 

berbagai bentuk seperti nyanyian sakral, gerak-gerik serta  symbol-simbol yang 

memiliki nilai-nilai serta kaya akan makna yang dapat dijadikan sebagai ajaran 

moral dalam  menjalankan aktivitas kehidupan. Pada umumnya nilai-nilai yang 

                                                           
8
 Lomba Sultan dan Siti Sharah Desembriani, Tradisi Nipanrasai terhadap kasus Silariang 

Perspektif ‘Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara , Kab. Jenepont  Shautuna Vol. 1, No. 3 

(September 2020) h. 665 

9
 Syahdah,Ziarah Kajian Budaya (Jurnal Budaya Vol. 13. No. 1, 2017), h. 2. 
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terkandung di dalamnya berupa nilai sosial, nilai moral dan nilai religius. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kehadiran suatu upacara adat dalam masyarakat 

menjadi media dalam  mengeksplor dan memperkukuh nilai-nilai lokal 

masyarakat. Salah satu jenis budaya yang turut mewarnai tradisi keislaman di 

Indonesia adalah tradisi ziarah (berkunjung) ke makam para wali atau orang-orang 

yang dianggap keramat.
 

Koentjaraningrat berpendapat bahwa ritual adalah suatu sistem aktivitas 

masyarakat yang ditata atau diatur berdasarkan peraturan adat dan hukum yang 

berhubungan dengan berbagai macam peristiwa dalam suatu kelompok 

masyarakat. Dijelaskan pula, bahwa dalam suatu ritual terbagi ke dalam empat 

komponen utama yakni tempat ritual, prosesi ritual, perlengkapan ritual, dan 

orang-orang yang terlibat aktif dalam ritual tersebut. Ritual yang dimaksud 

merupkan salah satu aktivitas suatu kelompok masyarakat tertentu yang 

berhubungan dengan unsur yang sakral.
10 

Tempat keramat (tempat yang dikeramatkan) merupakan tempat yang 

dipercaya sebagai tempat tinggal arwah leluhur atau dewa-dewi serta kekuatan-

kekuatan gaib yang ada pada suatu tempat atau benda tertentu yang dijadikan 

sebagai pusat kegiatan keagamaan, misalnya upacara persembahan kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa melalui situs religius. Dalam situs religius ini setiap tingkah 

laku manusia dikeramatkan sesuai dengan suasana hati dan motivasi yang 

                                                           
10

 Arisan dan Faisal, Ritual Mattoana Arajang di Kec. Lilirilau Kab. Soppeng.2018, h.2. 
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ditimbulkan oleh symbol-simbol sakral (keramat) dalam diri manusia. Situasi yang 

seperti itu terbentuk dengan sendirinya dalam kesadaran spiritual sebuah 

masyarakat.
11 

Sebelum muncul agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di 

wilayah Kabupaten Bone masyarakat sudah memiliki kepercayaan tersendiri yang 

menyebut Tuhan dengan kata "Dewata SeuwaE`, yang artinya Tuhan penguasa. 

Adat istiadat yang terdapat dalam istilah pangngadakkang (Makassar) 

pangngadereng (Bugis) dengan empat unsur, yakni ade` (adat kebiasaaan), rapang 

(persamaan hukum), bicara (undang- undang) dan warik (pelapisan sosial).
12

 

Masyarakat di daerah Desa Pattiro Bajo sebelum munculnya agama Islam mereka 

percaya bahwa rajanya merupakan keturunan Dewa yang memilik kekuatan supra 

natural, sehingga mereka sangat menghormati dan patuh kepada rajanya 

(pemimpinnya). Mereka juga menganggap bahwa, apapun yang berhubungan 

dengan raja, dipercaya memiliki kekuatan gaib seperti benda-benda pusaka 

(Arajang), Kuburan, Sumur, Jembatan, Sungai, dan Pohon. 
 

Semua tempat tersebut sangat dihargai dan dihormati.  Cara mereka 

melakukan penghormatan  adalah dengan melakukana ritual Mattoana. Setelah 

munculnya agama Islam, istilah pangngadereng ditambah menjadi lima unsur 

yakni menambahkan unsur sarak (syariat) sebagai ketentuan hukum yang 

berlandaskan ajaran agama Islam. Munculnya istilah sarak dalam unsur 

                                                           
11

 Rosmana, Tjetjep, Budaya Spritual ( Jurnal Budaya,2009), h.2. 

12
 Sewang, Ahmad M,Islamisasi Kerajaan Gowa: abad XVI sampai abad XVII, h. 90-93. 
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pangngadereng terjadi karena adanya suatu proses akulturasi budaya dan sarak 

yang tidak serta merta mengubah budaya yang sudah ada, akan tetapi melakukan 

pengadaptasian. 
 

Ritual mattoana menurut kepercayaan orang Bugis ,khususnya Bugis Bone 

merupakan budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan terhadap suatu tempat 

maupun benda yang diyakini memiliki kekuatan ataupun hal-hal mistis. Dimana 

sesuatu yang diyakini itu dapat memberikan suatu hal tertentu atau mengabulkan 

harapan orang yang melakukan ritual tersebut. Hal ini menjadikan masalah apakah 

kegiatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak.
 

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik 

untuk mengkaji tradisi “Mattoana” yang sudah lama dilakuklan oleh masyarakat 

bugis secara turun-temurun sampai dengan saat ini. Adapun judul yang diangkat 

dalam penelitian yaitu “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi ‘Mattoana’ Di 

Desa Pattiro Bajo, Kec.Sibulue, Kab.Bone”.
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana proses tradisi “Mattoana” di Desa Pattiro Bajo Kec. Sibulue Kab. 

Bone? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi “Mattoana” di Desa 

Pattiro Bajo Kec.Sibulue Kab. Bone? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses tradisi Mattoana di Desa Pattiro Bajo Kec.Sibulue 

Kab. Bone 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi Mattoana di Desa 

Pattiro Bajo Kec. Sibulue Kab. Bone 

D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

Fokus lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan 

Sibulue, Kabupaten Bone  yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap 

Tradisi ‘Mattoana’ Di Desa Pattiro Bajo, Kec.Sibulue, Kab.Bone”. Fokus 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui  tradisi atau acara  masyarakat Desa 

Pattiro Bajo Kecematan Sibulue dalam  melakukan acara kematian, tolak bala 

dan  syukuran pindah rumah sebagai rasa penghormatan  terhadap apa yang 

mereka yakini. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Deskripsi fokus merupakan suatu kaidah yang difokuskan pada penelitian 

dalam upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara 

jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak 

langsung mengalaminya sendiri. 

Dalam penelitian ini yang menjadi deskripsi fokus yaitu: 

a. Ritual Boco’-boco’/Mappaenre’ 
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Ritual ini dilakukan ketika ada keluarga yang akan melangsungkan 

pernikahan, setelah panen hasil kebun/sawah dan ada keluarga yang sembuh 

dari penyakitnya. 

b. Ritual  Sangiang 

Ritual yang dilakukan dengan menyediakan sesajen yang didalamnya 

terdapat: songkolo, ayam, telur ayam kampung, dan kemenyang, sesajen ini 

diletakkan ke tempat yang dianggap keramat seperti sungai, pohon besar 

serta kuburan dan dilakukan oleh tukang sangiang. 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu dalam sebuah penelitian menjadi salah satu acuan atau 

panduan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya 

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti 

judul yang diteliti dalam penelitian ini. Akan tetapi penulis mengangkat beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian 

pada penelitian tersebut. Di bawah ini terdapat tabel yang berisi penelitian 

terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.  

Tabel 1 

Kajian Terdahulu 

 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Publikasi Hasil Penelitian 

1. Arisal dan 

Faisal (2018) 

Ritual Mattoana 

Arajang di Kec. 

Lilirilau Kab. 

Soppeng.  

Walasuji. Vol. 

9, No.2: 389-

402 

Dari hasil analisis data yang 

telah dilakukan  bahwa dalam 

pelaksanaan ritual Mattoana 

Arajang terdapat beberapa 
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bentuk prosesi, yakni: 

mappammula tudang, 

mappangiso tedong, 

massappo wanua, 

maddewata, mattoana 

Arajang, manno salo, 

massulapaq eppa, 

mappaleppeq lao Datunna 

Sangiannge, dan mattubbang 

welenreng. Simbol-simbol 

ritual pada umumnya 

bermakna sebagai doa 

pengharapan kepada Sang 

Maha Pencipta agar hal yang 

mereka laksanakan 

mendapatkan balasan dari 

Tuhan untuk mencapai 

kehidupan yang sejahtera, 

tenteram, dan tetap harmoni, 

baik di lingkup keluarga 

maupun di dalam kelompok 

masyarakat. Pelaksanaan 

ritual tersebut 

menggambarkan nilai 

karakter lokal masyarakat, 

seperti kekeluargaan, 

kebersamaan, persatuan, dan  

kerja keras. 

2. Mastanning Mattoana Arajang, Di 

Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone 

Jurnal Rihlah 

Vol. III No.1 

Oktober 2015 

 

Mattoana Arajang adalah 

ritual untuk 

mempersembahkan sesajen 

yang sebagai simbol 

penghormatan untuk 

menghafal leluhur yang 

dihormati dari Ajangale-Bone 

Society. Ritual inimasih 

berlangsung setelah 

kedatangan Islam. Ritual ini 

menunjukkan kehadirannya 

Mattoana Arajang di Distrik 

Ajangale yang mulai ke 

kepercayaan lokal untuk 
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Dewata SeuwaE. Kepercayaan 

lokal itu dipercaya sebagai 

penyedia warisan untuk 

memastikan pemukiman orang 

Bugis di Bone. 

Berdasarkan pandangan 

orang-orang tentang Mattoana 

Arajang bahwa ritual ini bisa 

dilakukan 

menghilang dengan 

sendirinya karena 

pemahaman yang mendalam 

tentang ajaran Islam tentang 

Islam masyarakat. Jadi, 

Arajang harus disimpan di 

museum untuk memastikan 

pemeliharaannya. Selain itu, 

ada hal utama yang harus 

diperhatikan. 

3. Muh. Hasadin 

has 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian Filsafat 

Hukum Islam Dalam 

Al-Quran 

Jurnal Al-

‘Adl. Vol. 8., 

No.2. Juli 

2015 

Para ahli Ushul Fiqh,  

membagi filsafat hukum 

islam kepada dua rumusan, 

yaitu Falsafah Tasyri dan 

Falsyafah Syariah. Filsafat 

ini bertegas membicarakan 

hakikat dan tujuan hukum 

islam. Dengan demikian 

filsafat hukum Islam 

merupakan anak sulung 

filsafat Islam, baru kemudian 

disusul dengan Ilmu Kalam, 

diikuti oleh lahirnya 

pemikiran kefilsafatan yang 

berusaha mempertemukan 

ajaran Islam dengan hasil-

hasil pemikiran para filosuf 

Yunani, dan Tasawuf Islam 

yang berbaur dengan 

berbagai macam unsur: India, 

Parsi, Cina dan Yunani. 

Berijtihad dengan 

mempergunakan akal dalam 
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permasalahan hukum Islam, 

yang padahakikatnya 

merupakan pemikiran falsafi 

itu direstui oleh Rasulullah. 

Bahkan Allah swt. 

mengindikasikan bahwa 

mempergunakan akal dan 

pikiran atau berpikir falsafi 

itu sangat perlu dalam 

memahami berbagai 

persoalan. 

4. Hasiah Syirik dalam 

Perspektif Al-Qur’an 

Yurisprudentia 

volume 3 

Nomor 1 Juni 

2017 

Pada dasarnya fitrah manusia 

sebenarnya tauhid, yaitu 

mengakui Allah SWT 

sebagai tuhan yang esa. 

Pernyataan itu pun sudah ada 

jauh sbelum 

manusiadiciptakan, 

sebagaimana dijelaskan 

dalam al-Qur’an Surah al-

A’raf ayat 172-173. Ayat ini 

menerangkan bahwa ketika 

Allah SWT mengeluarkan 

Adam as. Dari Sulbi mereka 

sedang mempersaksikan atau 

mengatakan kepada dirinya 

sendiri bahwa AllahSWT 

adalah Tuhan dan Penguasa 

mereka serta tidak ada tuhan 

melainkan Dia Allah SWT. 

Demikianlah pernyataan 

manusia kepada sang Khalik 

tentang pengakuannya 

terhadap tauhid dan tidak ada 

alasan bagi manusia untuk 

mengingkari apalagi 

menolaknya. 

5. M.Nasri 

Hamang 

SYIRIK DAN 

WASIHILAH dalam 

Al-Qur’an (sebuah 

kajian Syar’iyyah 

- Bentuk internal dan external 

syirik yakni paganisik 

(penyembahan berhala) 

dengan segala macam bentuk 
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berdasarkan metode 

Tafsir Maudhu’i) 

apa saja yang dijadikan objek 

paganisme, yang dalam 

isyarat al-Qur’an (dan istilah 

ulama) disebut syirik akbar. 

Dalam upaya membersihkan 

akidah dari unsur syirik perlu 

melakukan berbagai amalan 

wasilah, yaitu amalan yang 

dapat mendekatkan diri 

kepada Allah, antara lain: 

sholat, dan mohon syafaat. 

Dengan melaksanakan 

amalan wasilah tersebut 

secara maksimal, baik 

kuantitas maupun kualitas 

mutlak akan membentuk 

pribadi pelakunya bebas dari 

faktor syirik secara seraya 

menemukan akidahnya yang 

murni, yakni aqidah tauhid. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

 

A. Teori Utilitarianisme  

Utilitarianisme merupakan salah satu teori etika konsekuensionaliasme. 

Dengan kata lain, justifikasi suatu tindakan bisa dikatakan benar atau salah hanya 

dengan melihat konsekuensi yang dihasilkan.
13

 Hal ini berbeda dengan teori etika 

kewajiban yang berlandaskan kepada kewajiban itu sendiri. Teori utilitarianisme 

merupakan teori yang dikembangkan oleh John Stuart Mill setelah sebelumnya 

dikembangkan oleh pamannya Jeremy Bentham. “Utility” sebagai kata dasar dari 

utilitarianisme, sering dianggap rendah dan hanya sebagai pembahasan keseharian 

saja mengenai mana yang bermanfaat, yang berguna dan sebagainya 

Teori utilitarisme merupakan bahasa Latin yaitu utilis yang memiliki  arti 

“bermanfaat”, merupakan perbuatan atau suatu tindakan yang memberi manfaat, 

akan tetapi manfaat itu harus berkaitan dengan kehidupan seluruh masyarakat. 

Utilitarianisme adalah sebuah perbuatan yang bernilai baik jika tujuan itu 

mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkan baik dan bermanfaat.
14

 

Semakin tinggi manfaat yang diperoleh maka semakin tinggi nilainya. 

                                                           
13

 Nadia Carolina Hutabarat, Peran Utilitarianisme John Stuart Mill dalam Etika 

Media,(Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. 2015),Universitas Indonesia.Depok 16424. 

14
 Aminah, Implikasi konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap 

Masyarakat Adat, (MMH.Jilid. 43. No.2.2014). 
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Utilitarianisme merupakan pandangan penting mengenai penggunaan yang sah 

atas paksaan dan batas legitimasi pada kebebasan pribadi.  

Teori utilitarianisme merupakan kriteria untuk menentukan baik buruknya 

suatu perbuatan adalah “the greatest happiness of the greatest number”, 

kebahagiaan besar dari jumlah orang yang terbesar. Perbuatan yang 

mengakibatkan banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang 

terbaik. Dapat dipahami pula bahwa utilitarianisme sangat menekankan 

pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan.  

Mutu suatu moral dalam perbuatan dapat di nilai baik buruknya tergantung 

pada konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya. Jika suatu perbuatan memberi 

dapat memberi  manfaat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika 

perbuatan itu membawa lebih banyak kerugian dari pada manfaat, maka perbuatan 

tersebut dinilai buruk. Utilitarianisme tidak dapat dipandang dengan cara egoistis. 

Beberapa pandangan yang sejalan dengan teori ini, menyatakan bahwa daya tarik 

pendekatan utilitarian didasarkan pada nilai-nilai positif dari etika , yaitu 

rasionalitas, kebebasan, dan universalitas.
15

 

Teori utilitarianisme berpendapat bahwa tindakan itu etis apabila suatu 

tindakan itu dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Oleh sebab itu, dalam 

situasi dimana kita perlu mengambil kebijakan atau tindakan berdasarkan teori 

etika utilitarianisme, perlu menggunakan perasaan atau intuisi moral kita untuk 

                                                           
15

  John Stuart Mill, Utilitarianism. Longmans, Green And Company ( London.1870). 
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mempertimbangkan secara jujur apakah tindakan yang kita putuskan benar  

manusiawi atau tidak terlepas dari perbedaan persepsi akan konsep manfaat itu 

sendiri. 
16

 

Teori utilitarianisme berhubungan dengan perilaku yang dilakukan oleh 

masyarakat bugis terlebih dalam praktik “mattoana” yang memiliki nilai-nilai 

kearifan local yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Niat yang dimiliki 

kemudian mendorong praktik tersebut, dari sisi utilitarianisme memandang 

apabila memberi manfaat besar maka masyarakan secara menyeluruh maka hal 

demikian dianggap baik namun, jika sebaliknya maka praktik “Mattoana” 

dianggap sebagai perilaku yang tidak baik dan tidak diperkenankan untuk 

dilakukan. 

Tujuan teori utilitarianisme yaitu suatu perbuatan yang sekurang-kurangnya 

menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang 

dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain, dengan memperbesar 

kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan 

dilakukan.
17 

Adapun hubungan teori utilitarianisme dengan masalah dan tujuan penelitian 

yakni sebagaimana dipaparkan oleh Jeremy Bentham bahwa utilitarianisme 

merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang 

berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya yang jahat atau buruk adalah 

                                                           
16

 John Stuart Mill, Utilitarianism. Longmans, Green And Company (London,1870). 

 
17

 A. Mangunhardjana, Isme-isme dalam etika dari A sampai Z. (Jogjakarta, 1997). 
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yang tak bermanfaat , tak berfaedah dan merugikan. Dalam penelitian ini proses 

tradisi mattoana sesuai dengan teori utilitarianisme dimana masyarakat yang 

melakukan tradisi tersebut menurut mereka itu sesuatu hal yang sangat berguna 

bagi diri dan keluarga mereka karena itu dapat membuat mereka tenang setelah 

melakukan hal tersebut. Dan ini juga dapat mempererat hubungan silaturrahmi 

karena ketika mabbaca-baca semua sanak saudara diundang hadir untuk makan 

bersama. Namun bagi yang memahami ilmu agama, itu sesuatu hal yang dapat 

merugikan banyak orang karena mereka tahu bahwa perbuatan tersebut tidak 

sesuai dengan ajaran agama dan  dibenci oleh Allah SWT.  sehingga mereka 

merasa takut akan asab dan teguran oleh Allah SWT. karena jika teguran itu 

datang bukan hanya satu orang atau satu keluarga yang mendapatkan musibah 

tersebut, namun bisa jadi satu daerah yang merasakan dampaknya. Seperti halnya 

bencana alam itu bisa saja terjadi karena adanya perbuatan musyrik yang 

dilakukan dalam suatu daerah, dan itu menjadi peringatan besar dari Allah SWT. 

agar kita menyembah hanya kepada-Nya. 

B. Hukum Islam 

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan 

dari al-Fiqh al-Islamy (Ali, 2008). Di daalam Al-Qur’an maupun dalam As-

Sunnah, tidak terdapat kata filsafat, namun bukan  berarti bahwa Al-Qur’an dan 

As-Sunnah tidak mengenal apa yang dimaksud dengan filsafat. Dalam kedua 
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sumber tersebut dikenal kata lain yang sama maksudnya  yaitu kata hikmah.
18

 

Dalam literatur hukum dalam islam maupun dalam Al-Qur’an tidak ditemukan 

lafadz hukum islam. Yang ada hanya kata syari’ah, Fiqh, hukum allah dan yang 

seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term 

“Islamic Law” dan literature Barat.  

Hukum Islam pada umumnya merupakan hukum yang dibentuk dari doktrin 

agama Islam, sehingga agama Islam dikenal sebagai “agama hukum”.
19

 Asal mula 

hukum Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ada berbagai macam 

permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, akan tetapi 

kaum muslimin diperbolehkan berjihad dengan menggunakan akalnya untuk 

menemukan ketentuan hukum. Dalil yang digunakan sebagai landasan berjihad 

adalah hadits Nabi SAW. ketika mengutus Mu’adznibn Jabal sebagai berikut: 

“Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu’az ibn Jabal, bahwa 

Rasulullah SAW. ketika bermaksud untuk mengutus Mu’az ke Yaman, beliau 

bertanya “apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum,bagaimana anda 

memutuskannya?” Mu’az menjawab, “saya akan memutuskannya berdasarkan Al 

Qur’an. “Nabi menjawab lagi,”jika kasus tidak anda temukan dalam al Qur’an“ 

Mu’az menjawab, “saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah” 

lebih lanjut nabi bertanya, “jika kasus tidak terdapat dalam al Qur’an dan sunnah 
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Rasul?”Mu’az menjawab, “aku berijtihat seksama.”kemudian Rasulullah 

menepuk-nepuk dada Mu’az dengan tangannya, seraya berkata, segala puji bagi 

Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada jalan 

yang di ridhohinya. (HR.Abu Daud).
21 

Pokok isi hukum Islam, ialah memelihara serta menjaga manusia dalam 

memberikan perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya. Dan 

menjauhkan segala yang dapat mengganggu kemuliaan manusia, tanpa 

membedakan antara yang taat dan yang lalai, antara kaum yang tidak 

berpendidikan dengan kaum yang inteletual..
20

 

Menjadi suatu kewajiban setiap muslim untuk hidup di dunia ini dalam 

keadaan merasa khawatir jika melakukan suatu hal atau suatu dosa yang 

mengakibatkan atau membuat Allah SWT marah dan murka. 

Masalah paling penting bagi seorang hamba itu wajib merasa takut dengan-

Nya sehingga merasa bersemangat untuk menjaga diri dari-Nya dan memaksa 

jiwanya untuk menjauhi suatu kemusyrikan. Setiap manusia harus memiliki rasa 

takut untuk melakukan kemusyrikan karena itu sebuah tujuan agung yang wajib 

diwujudkan oleh setiap muslim. 

Di antara faktor penyebab timbulnya rasa takut di dalam hati orang yang 

beriman dengan kemusyrikan adalah merenungkan keadaan orang-orang shalih 

dan para nabi yang merasa demikian takut terhadap dosa yang sangat besar ini. 
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Terdapat ayat di dalam Al Qur’an yang menjelaskan bahwa orang yang 

melakukan suatu kemusyrikan maka tidak ada harapan baginya untuk 

mendapatkan ampunan dari Allah SWT. karena tempat kembalinya adalah 

neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Di dalam neraka dia tidak akan mati 

tidak pula ada keringanan siksaan baginya. Sebagaimana firman Allah, 

 

مْ مِنْ عَذاَبهَِا كَذلَِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفوُر  وَالَّذِينَ كَفَرُوا لهَُمْ ناَرُ جَهَنَّمَ لا يقُْضَى عَليَْهِمْ فيَمَُوتوُا وَلا يخَُفَّفُ عَنْهُ   

رْكُمْ مَا   يتَذَكََّرُ فيِهِ وَهُمْ يصَْطَرِخُونَ فيِهَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أوََلمَْ نعُمَِِّ  (٣٦) 

لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرمَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكمُُ النَّذِيرُ فذَوُقوُا فمََا       

Terjemahnya, “Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. mereka 

tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari 

mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas Setiap orang yang sangat kafir. 

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: “Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami 

niscaya Kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah 

Kami kerjakan”. dan Apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa 

yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) 

datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan 

tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.” (QS Fathir: 36-

37) 

 

Hukum Islam  berpedoman pada pandangan hukum yang mengatakan bahwa 

hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam 

adalah terjalinnya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum 

Islam bukan bertujuan meraih kebahagaiaan yang fana’ dan pendek di dunia 

semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. 
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Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki 

kedamaian di dunia saja.
21

 

C. Tradisi Mattoana 

Secara etimologi istilah tradisi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Inggris, tradition. Sama halnya dengan kata action, connection, resolution atau 

justification, dalam bahasa Inggris, istilah sufiks atau akhiran "-tion" pada kata 

tradition diganti dengan akhiran "-si" sehingga menjadi tradisi. Namun sebenarnya 

akar kata tradisi atau tradition itu sendiri berasal dari bahasa Latin, traditio; dan 

traditio adalah kata benda dari kata kerja tradere atau traderer, yang bermakna 

"menyampaikan, menyerahkan untuk mengamankan, atau mentransmisikan", atau 

dengan kata lain, tradisi adalah "sesuatu yang ditransmisikan”. Kata tradisi dalam 

kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan 

dengan  adat, kepercayaan atau keyakinan, kebiasaan ajaran dan sebagainya yang 

turun-temurun dari nenek moyang atau orang terdahulu.
22

 

Sejarah dalam menyampaikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu ekspresi 

budaya dalam mempertahankan denyut nadi kehidupan yang kadang tarik menarik 

dengan  agama formal. Setiap agama maupun tradisi hampir  setiap saat 

menghadapi problema perbenturan diantara keduanya. Agama-agama formal 

menurut R. Redfild disebut great tradition sering kali dihadapkan vis a vis dengan 
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budaya lokal (little tradition).
23

 Tradisi menjadi bagian dari hasil kreasi manusia 

dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai mahkluk ciptaan Allah 

SWT. di muka bumi. Dalam  melaksanakan fungsinya sebagai khalifah manusia 

dimuka bumi dengan tujuan untuk mengatur kehidupan berdasarkan aturan dari 

agamanya demi terwujudnya hidup yang diridhoi oleh Allah SWT., menjalin 

hubungan baik dengan sesama makhluk berdasarkan petunjuk dan tuntunan agama 

sehingga segala bentuk aktivitasnya baik berupa adat-istiadat, norma, kebiasaan 

atau tradisi harus sejalan dengan syari’at agama Islam. 

Tradisi dan agama dalam kelompok masyarakat harus sejalan secara 

beriringan sehingga dalam tradisi tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan 

tradisi itu keluar dari aturan agama bahkan lebih mendekat kepada dosa besar 

seperti syirik kepada Allah SWT. Agama menuntun manusia dalam menjalankan 

roda kehidupannya yang lebih baik, dapat mengubah pesan-pesan dan 

menyempurnakan unsur tradisi yang ada dalam masyarakat. Di dalam konteks 

penyebaran agama Islam di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, tradisi yang 

merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat diatur dengan cermat, cerdas dan 

proporsional.  

Para penyebar agama  Islam menjadikan media tradisi sebagai salah satu 

strategi atau cara dalam membumikan ajaran Islam dengan menggunakan berbagai 

macam pendekatan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ada yang 
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melalui proses asimilasi dan akulturasi budaya maka agama Islam di Sulawesi 

Selatan dapat dikembangkan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi lokal bahkan 

memberi muatan-muatan keislaman terhadap nilai-nilai tradisi yang sudah ada dan 

memperkaya pemaknaannya dalam masyarakat. 

Mattoana merupakan suatu tradisi dalam sebagian kelompok masyarakat 

Desa Pattiro Bajo yang masih menjaga tradisi Mattoana, yang dilaksanakan  

masyarakat di suatu daerah yang bermaksud ingin  melaksanakan acara kematian, 

tolak bala dan syukuran sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tradisi 

Mattoana. Tradisi Mattoana dalam kebudayaan lokal di Desa Pattiro Bajo yang 

dimaksudkan adalah berpindahnya budaya masyarakat yang berkembang sebelum 

datangnya agama Islam dan tetap berlanjut setelah agama Islam datang sebagai 

agama resmi masyarakat Desa Pattiro Bajo. Dalam penelitian ini, penulis berusaha 

mengungkap praktik-praktik budaya Mattoana yang masih dilakukan masyarakat 

Desa Pattiro Bajo hingga sekarang ini. 

Salah satu keyakinan lokal yang mengakar atau masih dilakukan masyarakat 

Bugis  Bone khususnya di Desa Pattiro Bajo adalah Mattoana. Perbuatan 

berulang-ulang yang dilakukan seseorang atau masyarakat kemudian menjadi 

kebiasaan, sering disebut adat kebiasaan. Mattoana adalah salah satu usaha yang 

dilakukan masyarakat Bugis untuk melakukan pemberian Sangiang (sesajen) 

kepada suatu tempat yang dipercaya sebagai tempat tinggal dari makhluk tak kasat 

mata yang diyakini hidup bersama dalam rumah tangga untuk memberi 

perlindungan, tolah bala yang dianggap kapan saja bisa menyerang anggota 
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keluarga seperti wabah penyakit, banjir dan lain sebagainya, ritual ini juga sering 

dilakukan sebagai bentuk kesyukuran atas apa yang diperoleh oleh seseorang.  

Mattoana sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukannya ataukah 

ditiadakan oleh sebagian tokoh-tokoh masyarakat  Pattiro Bajo, karena masih 

dianggap suatu tradisi dari nenek moyang yang masih mempercayai tradisi 

tersebut, namun yang harus diperhatikan dalam tradisi Mattoana yaitu dalam 

melakukan ritual ini tetap harus sesuai dengan dasar dari Al-quran dan hadis, dan 

pada dasarnya tradisi tersebut harus tetap dilakukan dan dijaga untuk tetap 

melestarikan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan 

tidak mempengaruhi keimanan seseorang kepada Allah SWT. 

D. Hubungan Adat Dengan Urf Dalam Islam 

Adat atau ‘Urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui 

keberadaannya yang diikuti dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik 

berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan nash syariah atau ijma’. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam bukunya yang berjudul Ilmu 

Ushul Fiqh mendefinisikan adat atau ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal 

manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam 

kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘Urf juga disebut dengan adat. 
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Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan 

adat kebiasaan.
24

 

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber 

hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu : 

a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Hadis) 

atau ijma’. 

b. Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. 

Kata Al-‘Urf’ dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh 

mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang 

baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat 

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah 

dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat
25

 

Tradisi adalah sebagian besar dari kehidupan umat manusia dimana saja 

namun tradisi ada yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan ada yang 

tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Yang sesuai dengan aturan agama 

Islam diakomodir untuk dihidupkan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman, sedangkan yang tidak sesuai harus dibuang karena itu tidak 

mengandung manfaat dan bahkan mengandung mudarat bagi manusia itu 

sendiri. 
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Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum 

yang ditetapkan melalui Al-Qur’an dan sunnah akan tetapi hukum yang 

ditetapkan me- lalui urf itu sendiri.
26

 

Macam-macam ‘Urf atau Adat 

 

‘Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti 

dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam: 

1. Al-‘Urf al-‘Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari 

berbagai negeri di satu masa. 

2. Al-‘Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat isitadat yang berlaku 

pada masyarakat atau negeri tertentu
27

 

E. Kedudukan Urf Dalam Hukum Islam 

Ada tiga alasan penguat yang mendasari urf diterapkan sebagai sumber 

hukum Islam sebagaimana berikut: 

1. Apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam 

tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual 

Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan 

dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus 

melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan 

hukum qisah dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya 
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masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari 

ajaran Islam.
28

 

Abdul Karim menyebut pola rekruitmen adat-istiadat atau tradisi 

masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola, yaitu: 

a. Syariah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang 

lain. 

b. Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan 

melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. 

c. Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan 

identitasnya. 

Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi syariah Islam 

secara umum. 

2. Setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum 

Islam yang ada dengan urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam 

melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat 

memperhatikan budaya lokal masing-masing. Khalifah Umar sebagai missal 

mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, 

Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi 

sasanid dan Kerajaan Byzantium. Ini semua mengukuhkan bahwa para 
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sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap 

kearifan local (local wisdom). 

3. Generasi tabi‟in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul urf 

dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya 

atas dasar urf. Al-Nu‟man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu 

Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar 

penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu 

Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan urf. 

Sikap akomodatif hukum Islam terhadap adat terlihat dalam bagaimana 

adat berada di suatu daerah masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum. 

Para imam mujtahid dalam membina dan menetapkan hukum Islam mematuhi 

banyak adat istiadat setempat. 

Adopsi hukum adat ke dalam hukum Islam tidak menunjukkan 

ketidaksempurnaan Islam. Pengaruh adat pra-Islam dan lembaga hukum selama 

pembentukan awal hukum Islam dimaksudkan untuk keuntungan Publik. 

Manfaat masyarakat adalah dasar fundamental yang harus dihormati. 

1. Syarat-syarat ‘Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum 

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu: 

a. ‘Urf yang termasuk ke dalam ‘Urf yang sahih dalam artian tidak 

bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah yang telah ada. 
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b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi 

kebiasaan yang dilakukan dari zaman dahulu sampai saat ini oleh 

mayoritas penduduk. 

c. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak ‘Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah 

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka 

yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘Urf. Misalnya, adat yang 

berlaku disuatu masyarakat, seperti seorang istri belum bisa dibawa oleh 

suaminya untuk pindah dari rumah orang tuanya sebelum sang suami 

melunasi maharnya, namun ketika melakukan akad kedua belah pihak 

telah memilki kesepakatan bahwa istri boleh dibawa oleh suaminya tanpa 

persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang 

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. 

F. Kerangka Pikir 

Penelitian ini mencoba mengetahui dan mendalami Tradisi budaya Bugis yang 

ditinjau dari pandangan hukum Islam. Teori Utilitarianisme adalah teori yang 

berpendapat bahwa baik atau buruk serta beradab atau tidaknya seseorang dilihat 

dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan yang dinilai baik apabila sesuatu 

perbuatan memberi manfaat bagi orang lain bukan hanya satu orang melainkan 

masyarakat keseluruhan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.  Begitupun 

dengan Teori Fenomonologi mengkaji dan kemudian mengerti pola atau struktur 

agama atau menemukan esensi agama di balik manifestasinya yang beragam atau 
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memahami sifat-sifat yang unik pada fenomena keagamaan serta untuk memahami 

peranan agama dalam sejarah dan budaya manusia. fenomenologi sebagai sebuah 

penyelidikan kritis mengenai hubungan antara sesuatu yang lepas dari 

pertimbangan dan sesuatu sebagai akibat pengalaman kita. jadi istilah 

fenomenologi menggarisbawahi masalah yang khas manusia, yaitu masalah 

pengalaman. 

Tradisi Budaya Bugis, yaitu Mattoana adalah suatu perilaku atau tindakan 

yang dilakukan masyarakat Bugis seperti  pemberian sesajen di suatu tempat yang 

dipercayai sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Tradisi tersebut 

dipercaya sebagai cara untuk tolak bala yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang 

seperti wabah penyakit, angin puting beliung, banjir dan lain sebagainya. Ritual 

atau upacara ini juga sering dilakukan sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas 

apa yang telah didapatkannya. Tradisi Mattoana kemudian dipandang sessuai  

hukum Islam apakah diperbolehkan atau tidak. 

Pokok isi dari hukum Islam, yaitu dapat menjaga umat Islam dalam 

memberikan perhatian yang penuh kepada manusia dan memuliakannya. Dan 

menjauhkan segala yang dapat menjadi penyebab terganggnya kemuliaan manusia, 

tanpa membedakan antara yang taat dan yang lalai, serta antara kaum yang tidak 

berpendidikan tinggi dengan kaum yang intelektual. Oleh sebab itu, tradisi dan 

agama  di dalam masyarakat harus sejalan beriringan sehingga dalam tradisi tidak 

terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan agama 

bahkan lebih dekat kepada dosa besar seperti syirik kepada Allah Swt.  
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Agama menuntun manusia dalam menjalankan roda kehidupannya yang 

lebih baik, dapat mengubah pesan-pesan dan menyempurnakan unsur tradisi yang 

ada dalam masyarakat. Dalam konteks penyebaran Islam di Indonesia khususnya 

di Sulawesi Selatan, tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat 

diramu dengan baik, teliti dan proporsional.  

 

Bagan 1 

Kerangka Pikir 

 

 

Tradisi Budaya 

Bugis 

Teori Utilitarianisme 

Tradisi Yang sesuai Syariat 

Islam 

Hukum Islam 

Tradisi Mattoana 

Tradisi Yang tidak sesuai 

Syariat Islam 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Pattiro bajo, Kec. Sibulue. 

Kabupaten Bone. Pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 12 November 2020. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah salah  satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan atau tulisan dan  perilaku orang-orang  yang  diamati atau yang diteliti. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deksripsi dan analis 

tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting.
29

 Analisis kualitatif 

yakni terdiri atas pengukuran data yang dibuat berdasarkan pada pandangan 

sementara  yang dibentuk secara spesifik, teori tidak mutlak mendominasi dan 

lebih cenderung bersifat induktif. 

Metode kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga 

metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk 

penelitian bidang antropologi budaya: disebut metode kualitatif karena data yang 

terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.
30
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada 

aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. 

Penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan 

uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis 

mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil 

penelitian.
31

  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu untuk 

mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas 

yang sebenarnya, dan penampilannya.
32

 Pendekatan fenomenologis dalam studi 

agama muncul sebagai reaksi terhadap beberapa pendekatan sebelumnya, yaitu: 

pendekatan teologi yang normatif (teologis-normatif) dan pendeketan reduksionis. 

Dalam mengkaji tradisi agama, pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan dan 

menyumbangkan pemahaman yang lebih baik mengenai dunia agama. Sehingga 

menjadikan agama tertentu (terutama agamanya sendiri) sebagai agama yang 

benar, sementara agama lain salah.  

Fenomenologi adalah cara pandang bahwa hasrat yang kuat untuk 

mengetahui yang sebenarnya dan keyakinan bahwa pengertian itu dapat dicapai 
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jika kita mengamati fenomena atau pertemuan kita dengan realistis.
33

 Karya tulis 

tentang unsur-unsur kebudayaan yang eksplisit dapat dilakukan dengan mudah 

karena unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan seperti itu relatif 

terungkap oleh partisipan secara sadar. Sebaliknya, karya tulis yang berhubungan 

dengan unsur-unsur kebudayaan yang implisit, yang tercipta dan dipahami secara 

tidak sadar oleh pemiliknya, maka data dan makna harus disimpulkan dengan hati-

hati berdasarkan penuturan dan tingkah laku para patisipan..
34

 

Pemahaman interpretif diawali dari suatu fenomena atau kejadian yang 

selanjutnya didalami untuk menghasilkan teori. Interpretif memahami makna atas 

pengalaman seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Pengalaman 

bukan kenyataan empirik yang bersifat obyektif, melainkan pelajaran yang bisa 

dipetik dari peristiwa yang dilalui seseorang. Paradigma interpretif juga 

merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas, atau 

kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi, 

sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang.   

Berdasarkan penjelasan tersebut maka karya tulis ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi sebagai metode riset dan observasi langsung dalam 

melakukan pengelolaan hasil penelitian  untuk mengetahui tindakan dan sikap  

kemudian mengkaji kebenaran ,realitas atau kehidupan nyata dari berbagai sudut 
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pandang dan disandingkan dengan unsur budaya setempat baik secara eksplisit 

maupun implisit. Jadi penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tradisi yang 

masih sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Pattiro Bajo Kecamatan 

Sibulue Kabupaten Bone yaitu tradisi Mattoana yang sesuai dengan hukum Islam. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:  

1. Sumber Data Primer (Utama) adalah sumber utama yang dapat memberikan 

informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau 

sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber 

data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai 

2. Sumber Data Sekunder (Tambahan) yaitu segala bentuk dokumen, baik dalam 

bentuk tertulis maupun foto. Meskipun disebut sebagai sumber tambahan 

dokumen tidak bias diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen 

tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi.
35

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 
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Observasi atau pengamatan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta 

dibantu panca indera lainnya. Observasi dipahami sebagai pengamatan 

langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, 

konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu 

penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang melibatkan dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan wawancara dapat 

mengetahuihal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak 

bias didapatkan melalui teknik lain, termasuk observasi.
36

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, 

rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh seorang peneliti. 

4. Focus Group Discussion (FGD) 
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Focus Group Discussion adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

melacak hal-hal tertentu yang tampaknya ingijn ditonjolkan atau yang menjadi 

prioritas bagi informan atau subjek penelitian.
37

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian. Instrumen dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai peralatan keras 

(Hard Instrument) dan peralatan lunak (Soft Instrument). Adapaun yang termasuk 

peralatan keras antara lain: kelengkapan catatan lapangan (pulpen dan buku), alat 

rekaman (Tap Recorder), alat dokumentasi (Kamera foro dan video) dsb. 

Sedangkan yang termasuk peralatan lunak antara lain: pedoman wawancara dan 

pedoman observasi.
38

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Teknik  pengolahan data dapat dilakukan dengan cara:  

1. Mengumpulkan informasi dan data yang didapat melalui catatan yang diperoleh 

dari lapangan dan rekaman hasil wawancara mendalam. 

2. Data hasil wawancara (data emik) yang diperoleh selanjutnya akan dibuat 

dalam bentuk narasi dan dibuat dalam bentuk matriks untuk memudahkan 

interpretasi data. 

3. Matriks yang telah dibuat dirangkum, ditentukan tema dan pola yang sesuai 

kemudian dibuat kesimpulan. Dan kesimpulan yang telah diperoleh, dikaji 
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kembali menjadi konsep sesuai dengan pernyataan informan lalu disesuaikan 

konsep penelitian. 

4. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan antara konsep pernyataan 

informan (emik) dengan konsep teori (etik) terkait dengan dimensi penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan data 

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara 

sumber, teori maupun metode/teknik penelitian. Triangulasi terbagi menjadi tiga 

yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi teori.
39

  

1. Triangulasi sumber data, yaitu teknik pengujian keabsahan data dilakukan 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber A, dibandingkan 

dengan data yang diperoleh dari sumber B, C, dan D. teknik ini peneliti dapat 

memastikan data mana yang benar dan adapat dipercaya, setelah melakukan 

perbandingan. 

2. Triangulasi Teknik atau metode yaitu dilakukan dengan cara membandingkan 

data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang beda, yang digunakan dalam 

penelitian. Contoh: membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 
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wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, atau data 

dokumentasi dengan data hasil observasi.
40

 

3. Triangulasi Teori, yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait secara 

langsung dengan data penelitian. Teori ini berasumsi bahwa jika analisis telah 

menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari 

analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding 

atau penyaring.
41
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografi dan Data Informan 

a. Keadaan Geografi 

Pattiro Bajo merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan 

Sibulue Kabupaten Bone yang terletak di bagian timur Kab. Bone. Wilayah 

Desa Pattiro Bajo sebelumnya merupakan 2 (dua) Daerah yang disebut 

Kampung Bajo dan Kampung Mabbiring yang pada waktu itu dipimpin oleh 

seorang Kepala Kampung bernama H. Mappanyompa hingga sampai pada 

tahun 1964, pada tahun itu terbentuklah sebuah Desa yang diberi nama Desa 

Gaya Baru yang di pimpin oleh H. Mappanyompa, dan masyarakat mulai 

merintis dan membuat jalan di Desa tersebut dengan sistem gotong royong.  

Dengan adanya pergantian nama dan Kepala Desa dalam rangka 

meningkatkan kapasitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat maka pada akhirnya nama Desa Gaya Baru diganti  menjadi 

Desa Pattiro Bajo, pada tahun 1990 dibawah Pimpinan Andi Tappu, Desa 

Pattiro Bajo mengalami pemekaran, yang dulunya Kampung Mabbiring 

menjadi sebuah Desa yang dinamai Desa Mabbiring.  

Sebelum periode ke-2 berakhir Kepala Desa Pattiro Bajo meninggal 

dunia dan pada saat itu juga digantikan oleh Sekdes sampai terpilihnya 
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Kepala Desa berikutnya yang bernama Bapak Muhammad Akil, yang 

sekarang menjadi kepala desa keempat di Desa Pattiro Bajo Periode 2015-

2021. 

Sebagian besar masyarakat Desa Pattiro Bajo bekerja sebagai petani 

baik di sawah maupun di kebun. Hamparan areal lahan perkebunan dan 

lahan persawahan di Desa ini menjadikan masyarakatnya lebih dominan 

bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar masyarakat memilih 

untuk berprofesi sebagai petani disebabkan karena adanya respon dari 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai program-program 

yang telah direncanakan untuk para petani berdampak pada tingkat 

penghasilan setiap tahunnya yang secara luas mampu untuk memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Desa Pattiro Bajo. 

b. Data Informan 

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Bapak Kepala Desa 

Pattiro Bajo, peneliti memilih 7 (tujuh) orang untuk dijadikan informan. 

Yakni 3 (tiga) orang informan biasa, 2 (dua) orang informan pendukung, dan 

2 (dua) orang informan kunci. 

B. HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik Informan 

Informan biasa (utama) dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki 

tempat untuk diadakannya upacara dan orang yang melakukan acara mattoana. 
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Informan pendukung yaitu bapak Kepala Desa dan orang yang membacakan 

doa dalam acara tersebut (sanro). Informan kunci yaitu Bapak Ustadz. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 

12 November 2020 di Desa Pattiro Bajo Kec. Sibulue Kab. Bone. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara door to door 

dan FGD untuk melakukan interview antar masyarakat setempat. 

2. Informasi mengenai proses tradisi Mattoana di Desa Pattiro Bajo Kec.Sibulue 

Kab. Bone 

Dari hasil wawancara (interview) dengan masyarakat diperoleh hasil yakni: 

Informan pertama (utama) 

“Naiyya ro riolo engka sappusengq tama-tamakengi, naiya tamakiwi napaui 

makkeda alena latokko, na paui toni  makkeda akkeburangnga onrong apa 

degaga onrokku naanreka api, engka rikanengna koro dikuburu na paui 

makkeda akkeburang tokka diase, jadi wettuero diakkebburang toni onrong ri 

rakkeangnge.. naiyya dipassadiangnge yanaritu: angkangulung sibawa uwae ri 

gucie… na selama engka yero onrongnge riase,, anureku pura rinyempoi 

uwwae, napau makkeda “na nyempoisika uwae puange di ase”, jaji ako 

engkasi mappakoro menre’siki ri rakkiangnge mitai gucina, apa ako engkasi 

kejadian mappakoro berarti cappusi uwaena. Ako rikeluargaku de’to gaga 

cara-cara narekko maelo ri pugau iyamiro bawang uwaena silo rijagai (S. 14-

10-2020)” 

 

Artinya: 

Dahulu kala ada sepupu saya yang kerasukan, yang merasukinya mengatakan 

bahwa dia kakek saya, dia memerintahkan kepada kami untuk dibuatkan tempat 

karena katanya dia habis kebakaran, dia menunjukkan bahwa ada saudaranya 

yang dikubur terus dia minta untuk dibuatkan juga tempat khusus di bagian atas 

rumah tepatnya di bagian atas palfon.. terus yang harus dipersiapkan yakni 

bantal dan air di dalam guci… sampai sekarang selama ada tempat tersebut di 

bagian atap rumah,, ponakan saya selalu saja kena cipratan air, ponakan saya 

sering mengatakan “nacipratika air puang di atas”, jadi kalau ada lagi kejadian 

seperti itu salah satu diantara kami naik ke atas rumah untuk mengecek isi guci 

tersebut, karena jika ada kejadian seperti itu berarti air di dalam guci itu habis. 
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Kalau dalam keluarga saya tidak ada proses yang dilakukan untuk melakukan 

tradisi tersebut hanya saja guci yang selalu dijaga jangan sampai airnya habis. 

(S. 14-10-2020). 

 

Informan tersebut menjelaskan  bahwa asal mula adanya tradisi mattoana 

di dalam keluarga mereka, serta menjelaskan apa saja yang perlu dipersiakan 

untuk memelihara tempat tersebut. Namun tidak ada kegiatan khusus dalam 

melaksanakan proses acara tersebut. 

Informan kedua (utama) 

Iyya’ nak yero di rakkeangnge anunna mopa neneta riolo naekiya iyya na 

tepperi untuk murusui, yero nak de’to newedding makkeda de dittepperi apa 

iyyana sendiri peneddingiwi maderi ukatulu-tului nak  dilalenna katulu-tulukku 

na suroka wita penrekangngi uwae na suro tokka tarongangngi kamenynyang, 

na ako pura ukatulu-tului mappakoro na wallupai pugaui koniro biasa na 

kenna api timmukku kasi’na apa naseng ubellebellei,,, engkato biasa 

sappusetta nak makete maneng ceddi lale, poleni ri dottoro’e na de’na 

kallengngi pabburana massang metia kate’na, na teppa lokkani ri bolana 

riasengnge pak Rahman nakkeda, iyya kate’na pole komo ribolana kennai, 

naseng apa dee ritepperi jaji napakatei ceddi watakkale,, jaji teppa engkani 

kasi lokka dibolae ceritangangnga jaji usuroni menre’  rakkiangnge nappa 

geresangngi manu kampong 2 sibawa ittello manu 5,,, apa pakkonynyengnge 

mattarima tamu too pada meto rupa tauee jaji de’to naweddingngi sembarang 

tau tamaki onrongna… (J, 15-10-2020) 

 

Artinya: 

Saya nak itu yang kumiliki di rumah sebenarnya nenek kita yang punya akan 

tetapi saya yang dipercayakan untuk mengurusnya, itu nak sebenarnya nda 

boleh juga tidak dipercaya keberadaannya karena saya sendiri yang 

merasakannya kadang muncul dalam mimpi saya nak didalam mimpiku, saya 

diperintahkan untuk mengantarkan air ke kamarnya dan memberinya 

wewangian (kemenyan), kadang kalau saya lupa mengerjakannya disitulah 

biasanya kena api mulutku kasian karena dia menganggap saya 

membohonginya,,, pernah juga sepuputa nak gatal seluruh badan, dia ke dokter 

tetapi tidak ada perubahan tetap saja dia merasakan gatal, pada saat itu dia ke 

rumah pak Rahman dan beliau berkata: gatal ini penghuni rumahnya sendiri 

yang kasi kena, ini terjadi karena tidak dipercayai keberadaannya,, jadi setelah 

itu sepuputa langsung ke rumah dan menceritakan kepada saya,, nah pada 

waktu itu saya perintahkan masuk ke kamar nenek kita dan besoknya saya dan 
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keluarga yang lain mempersiapkan segala sesuatunya seperti  memotong ayam 

kampung sebanyak 2 ekor dan telur ayam sebanyak 5 butir,,, untuk dibawa 

masuk ke kamar tersebut… karena seperti ini juga memiliki banyak teman sama 

saja manusia jadi harus disiapkan makanan yang banyak dan tidak boleh juga 

sembarangan orang yang memasuki tempatnya. (J, 15-10-2020) 

 

Informan kedua menjelaskan bahwa benda yang ada di dalam kamar 

rumahnya itu merupakan peninggalan dari neneknya yang dipercayakan 

kepadanya untuk dipelihara dan dijaga. Dia beranggapan bahwa penyakit yang 

terjadi di dalam keluarganya yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter 

merupakan teguran dari nenek moyangnya. Dan ada makanan khusus yang 

harus dipersiapkan sebelum memasuki kamar tersebut. 

Informan ketiga (utama) 

 

“Yero nak pammulang appigaukenna abbaca-bacangnge pada abbaca-bacang 

milau asalamakeng, mellau acengkereng parellu ripugau 3 taung berturut-turut 

wenni seneng, wenni kammisi sibawa wenni jumaa,, ako leppeni yero 3 taung 

pammulangnge de’tona bebasni idimi napolei appannasi maelo ripugau,, ya 

dippassadiae kaluku lolo, sokko lotong sokko pute, sibawa manu’,,, ako eppa 

manu eppato uttinna,, ako sipenne sokko ceddi to kalukunna.. naiyya 

pabbacana sembarangmoi apa doa asalamakengmo dibacangangngi,, (HJ, 21-

10-2020) 

 

Artinya: 

Itu nak pertama dilakukannya baca-baca seperti baca-baca minta keselamatan, 

minta kesembuhan penyakit harus dilakukan selama 3 tahun berturut-turut dan 

ada waktu khusus untuk dilakukan yakni malam senin, malam kamis dan 

malam jumat,, kalau sudah terlewatkan itu selama 3 tahun petama, sudah bebas 

kita mau melakukannya kembali kapan saja yang kita inginkan,, adapun yang 

harus dipersiapkan seperti kelapa muda, pisang, songkolo hitam dan songkolo 

putih (beras ketan hitam dan beras ketan putih yang sudah di masak), dan juga 

ayam,,, kalau empat ekor ayam berarti harus empat sisir pisang,, kalau sepiring 

songkolo berarti 1 buah kelapa muda.. namun yang membacakan doa 

sembarang saja karena hanya doa keselamatan saja yang di baca..(HJ, 21-10-

2020) 
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Berdasarkan informasi tersebut bahwa ada waktu khusus dan hari khusus untuk 

dilakukan baca-baca serta ada makanan tertentu yang harus dipersipkan. Doa 

yang bacakan hanya doa keselamatan. 

Informan ke empat (pendukung 1) 

“Iyaro sitongenna abbaca-bacangnge rillau doangngangngi punna bolae 

mammuare salama’ mui na onroi bolana,, rikirangang toi doa malaeka’na 

tanae mammuare punna bolae naonroi salama’ mannennungeng… naekiya 

iyaro mattoanae we’ termasuk toi ro  naekiya iyya siditae makko-koe mungkin 

ako engka hajja’-hajja’na seakan-akan menjurus’I lokka koro’ seakan-akan 

de’gaga naingngerang laingnge koro monro masalah, ako yero sebenarna 

mancaji toi tanda-tanda bagi ya biasae pugaui,,, ako abisanni tewe pugaui 

seakan-akan mejurus koniro parengngeranna jaji koniro biasa taue 

bertentangan pendapa’na,,,, yero biasa tomatoatta miro riolo riwereng 

kelebihang paddissengeng engkanitu sidingngerang naekiya makko-koe  ako 

engka apapun  kejadian seakan-akan engka maneng mattuju pole 

korodo’na,,,,naiyya biasa ako assalamakeng bola biasa dipassadiangang manu 

dua untu’ napallaingang bola ceddi untu’ yero onronna ceddi tapi idi maneng 

meto manrei, heheheh….naiyyaro bacana biasa dibacangangngi fatiha untu’ 

nabitta naekiya na pallaingang toi ceddi baki untu’ punnana tanae,, jaji 

pakkonynyengnge selama de’to na bertentangan sibawa agamae apa salana 

ripugau..ako yero sebenarna dupa-dupae di tunu nasaba riolo de’gaga bau-bau 

jadi mattunu dupai makkotoniro makkokkoe di accerimi bawang naekiya de’to 

gaga nia’ta laingnge,,,(A, 17-10-2020) 

 

Artinya: 

Itu sebenarnya baca-baca kita mendoakan pemilik rumah semoga selamat 

dalam menempati rumahnya,, kita juga mengirimkan doa kepada malaikat 

penghuni tanah semoga pemilik rumah selamat selama-lamanya… akan tetapi 

itu mattoana termasuk juga akan tetapi yang sering kita lihat sekarang ini 

mungkin kalau ada hajat seakan-akan menjurus ke hal yang gaib seakan-akan 

tidak ada yang dia ingat selain dari situ sumber masalah yang dia alami, karena 

itu sebenarnya menjadi pertanda bagi yang biasa melakukannya,,, kalau sudah 

kebiasaan orang mengerjakan hal tersebut seakan-akan menjurus ke hal tersubut 

ingatannya jadi disitulah biasa orang bertentangan pendapat,,, itu dulu orang tua 

kita diberi kelebihan ilmu sampai sekarang kita selalu ingat namun sekarang 

kalau ada kejadian seakan-akan terjadi karena hal gaib tersebut,,, kalau 

biasanya untuk keselamatan rumah disiapkan 2 ekor ayam, satu dipisahkan 

khusus untuk rumah dan yang  satunya lagi untuk makhluk gaib yang dianggap 

neneknya yang masih berada di dalam rumah tersebut, namun yang 
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memakannya tetap kita, heheheh… adapun bacaannya biasa kita Cuma bacakan 

surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,, 

akan tetapi tetap mereka siapkan untuk pemilik tanah,, karena itu sebenarnya 

dupa-dupa di bakar karena dahulu tidak ada wangi-wangian jadi orang 

membakar dupa-dupa seperti kemenyan, begitu sampai sekarang kita hanya 

mengikuti orang terdahulu akan tetapi semua itu tidak ada niat yang lain, hanya 

Allah Subhanahu Wa Taala lah yang patut di sembah. (A, 17-10-2020). 

 

Dari informasi yang diperoleh dari informan pendukung bahwa proses 

untuk melakukan tradisi mattoana itu terlebih dahulu menyiapkan makanan 

serta dupa-dupa yang berupa bara api yang di masukkan ke dalam wadah 

khusus lalu di taburi kemenyan (semacam wangi-wangian). Setelah itu baru 

dibacakan doa keselamatan. 

3. Informasi mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi Mattoana di Desa 

Pattiro Bajo Kec. Sibulue Kab.Bone 

Adapun informasi yang di peroleh dari hasil wawancara (interview) dengan 

informan yakni: 

Informan ke lima (pendukung II) 

 

“Yero mattoana sebenarna termasuk salah seddi’ budaya ya parellu ri jaga ri 

pattiro bajo naekiya perellu toi ripahangi makkeda iyaro tau pugauengngi 

sesuai moga sibawa agama sellingnge atau ga bertentangan’I na saba engka to 

tau iya pugauengngi simata iyamiro bawang na tepperi,, iyanae mancaji 

masalah nasaba bertentangan sibawa syariat agamae (MA, 13-10-2020) 

 

Artinya: 

Itu mattoana sebenarnya termasuk salah satu budaya yang harus di jaga di 

Pattiro Bajo, akan tetapi perlu juga dipahami bahwa orang yang melakukan 

acara tersebut sesuai tidak dengan ajaran agama islam atau tidak,, karena ada 

orang yang mengerjakannya semata itu saja yang dia percaya,, ini menjadi 

masalah besar karena bertentangan dengan syariat agama. (MA, 13-10-2020) 
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Informasi yang diperoleh dari informan pendukung ini mengatakan 

bahwa segala sesuatu yang dikerjakan semuanya tergantung dari niat seseorang 

dan harus berpedoman pada ajaran agama Islam. 

Informan ke enam (informan kunci I) 

 

“Sebenarnya dena wedding ripigau massalama bolae, punna bolae maelo di 

selamaki, penghuninya mau massalama’ agar supaya selamat tinggal dirumah 

itu. Detogaga bacaan khusus bagi massalama bola nekiya biasana tawe 

nabacangi malaika’na bolae sibawa malaika’na tanae, deto we’ naparellu 

dibacakan fatihah malaika’e, nabi’e parellu ribacangan doa sibawa tau laota. 

Termasuk toni deto nawedding ripigau yaro mattoana toanae karna termasuk 

musyrik nasaba engka natepperi sangadinna puang’e engka napakaraja 

sangadinna puang, narekko takkala di pakaraja pakkoroe lo tuttuni diturusi 

elona , yanaro biasa tawe engka si diganggu nasaba takkala pura naturusi 

nappa denaturusi I elona. Yamanengnaro dena wedding dijama apalagi ko 

bertentangan sibawa agamata.(HS, 18-10-2020) 

 

Artinya:  

Sebenarnya tidak boleh dikerjakan selamatan rumah, pemilik rumah mau 

diselamati, penghuninya mau selamatan agar supaya selamat tinggal di rumah 

itu. Tidak ada bacaan khusus untuk selamatan rumah akan tetapi biasanya orang 

membacakan malaikat penghuni rumah dan juga malaikat penghuni tanah, tidak 

perlu dibacakan al-fatihah malaikat, hanya baginda Nabi yang perlu dibacakan 

doa dengan keluarga yang telah meninggal. Termasuk juga tidak dibolehkan 

melakukan tradisi mattoana karena termasuk musyrik karena ada yang 

dipercaya selain Allah SWT. Ada yang diagungkan selain Allah SWT. Apabila 

terlanjur di agungkan hal gaib tersebut maka akan selalu ingin dituruti 

kemauannya,, itulah yang biasa ada orang selalu diganggu karena terlanjur 

sudah menuruti kemauannya lalu mengabaikannya. Semuanya itu yang tidak 

boleh dikerjakan karena bertentangan dengan agama kita. (HS,) 

 

Informan tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bertentangan 

dengan ajaran agama Islam tidak boleh dikerjakan, dan jangan sekali-kali ingin 

mencoba mengerjakan hal-hal yang sudah jelas dilarang oleh Allah SWT, apa 

lagi sampai menduakanNya.  

Informan ke tujuh (informan kunci II) 
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“Yatu mattoanae tidak perlu dipertahankan nasaba itu sudah masuk kategori 

syirik menserikatkan allah sedangkan dasarnya bahwa syirik itu ” ya bunayya 

la tusyrik billa innas syirka ladzulmul adzim” yaro dasarna ro dilalengna 

aqorang e, pesannya zulkarnain lokka ri ana’na “e anakku aja lalo 

muappaddua di puang allahu taala, nasaba yatu appaduang’e dosa kaminang 

maraja degaga addampengna” salasatu contona yanaritu anu diboco’-bocokie 

iyyaro lokkae kero lokkai marillau-rillau nadegaga wedding rionroi millau 

sengadinna puangallahu taala.biasa lokka Millau dalle’ itulah syirik itulah 

garis besarnya, mattoana nit u termasuk dosa maraja nasaba yanaro nonroi 

Millau na nageresangni manu’,nageresangni bembe’, sapi dengan niat de’na 

dilasai sebagai tolak bala’na, na degage palasai sngadinna allah ta’ala. Sama 

halnya massalama’ bola syirik itu semua, selama bola degage yang penting 

disumpajangini bolae insyaallah najiminni puang’e, kalo makkeda disalamaki 

bolae degage dasarna makkeda bola disalamaki, yang penting massumpajangki 

didalamnya. Yaro tradisi makkoero termasuk tradisi yang harus brantas 

dibasmi karna itu syirik semua.  Namo magai bacana baca kurangna ne’kiya 

yaro pammulanna niatna yg syirik, contona nabangangi bolana naiyya yaro 

malaikate de nanre,de nainung,denatindro,denabbawine yaro malaikat’e, 

degage cua kemampuanna yaro malaikat e solangi caddie rupatau jaji 

yamanengnaro perlu dibasmi. Justru itulah nabi dan rasul di utus pertama 

tama untuk memberikan penjelasan kepada manusia makkeda degage kuasa 

sengadinna allah ta’ala degage mappassau lasa sengadinna puang allahu taala 

begitupu sebaliknya, jaji narekko engka riaseng abala lasa sengadinna allah 

ta’ala itulah syirik, jadi tradisi begitu seperti matoana-toana, massuro baca 

nanre dibolana serekkuammengi dena dilasai itulah syirik nasaba degage 

palasai sangadinna puang’e. inilah tujuanna allah mengutus rasulnya supaya 

kejalan yang benar mappmmula nabi adam lettu’ Muhammad diutus untuk 

menyempurnakan agama.dan untuk menghilangkan tradisi tersebut harus 

secara bertahap karna sulit untuk ditinggalkan padai ceritana kalo makkedaki 

dioloi budayae nenniya agamae, tidak boleh secara tegas harus diberikan 

pemahaman jadi kita kembali kepada kandungan “LAA ILAHA ILLALLAH”  

tidak ada tuhan selain Allah,  jaji kalua engka tau maddakwah annye parellu 

naberi pemahaman tawe nasaba maega tau matinulu massumpajang, 

mappuasa massekke’ ne’kiya degage diterima nasaba naseng I engka 

mappassau lasa sengadinna Allah ta’ala, selama engka natepperi sengadinna 

puang’e, termasukni mattoana  napigau I surona puang’e ne’kiya kurangna 

pemahamanna napigau toi anu naccange puange, nasaba dena nessa 

syahadatna, sellengna, ya pigaue rod an yamaneng tradisi mappakoero saya 

tegaskan syirik.  

 

Artinya:  

Itu mattoana tidak perlu dipertahankankarena itu sudah masuk kategori syirik, 

menserikatkan Allah sedangkan dasarnya bahwa syirik itu “yaa bunayya la 
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tusyriku billah inna syirka ladzulmul adzim” itu dasarnya yang terdapat di 

dalam Al-Qur’an, seperti pesan Zulkarnain kepada anaknya “hay anakku jangan 

sekali-kali menduakan Allah SWT., karena itu menduakan termasuk dosa yang 

paling besar dan tidak akan diampuni”.. salah satu contohnya yaitu tempat yang 

diberi kelambu lalu didatangi untuk meminta sesuatu, padahal tidak ada tempat 

kita meminta dan memohon kecuali kepada Alla SWT., biasanya datang 

meminta harta, itulah garis besarnya, mattoana itulah termasuk dosa paling 

besar karena itulah tempat dia meminta, mereka memotongkan ayam, potong 

kambing, sapi dengan niat agar tidak diberi penyakit dan sebagai penolah bala. 

Padahal tidak ada yang menurunkan penyakit kecuali Allah SWT. Sama halnya 

selamatan rumah termasuk juga syirik itu semua, selamatan rumah itu tidak ada 

yang terpenting rumah kita tinggal kita shalat didalamnya, insya Allah kita 

dijamin selamat oleh Allah SWT.kalau ada yang mengatakan selamatan rumah 

itu tidak ada yang mendasari rumah diselamati, yang terpenting kita shalat 

didalamnya. Tradisi yang seperti itu termasuk tradisi yang harus diberantas, 

dibasmi karena itu semua termasuk syirik. Bagaimana pun bacaan Al-qur’an 

nya akan tetapi awalnya niatnya yang syirik, contohnya, membangun rumah, itu 

malaikat penjaga rumah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ber istri 

maupun ber suami. Malaikat tidak ada yang memiliki kemampuan untuk 

mencelakakan manusia, jadi semuanya itu yang harus di basmi. Justru Nabi dan 

Rasul lah yang diutus pertama-tama untuk memberikan penjelasan kepada umat 

manusia bahwa tidak ada kekuasaan kecuali kuasa Allah SWT., tidak ada yang 

dapat menyembuhkan penyakit kecuali Allah SWT.,begitupun sebaliknya. Jadi 

kalau ada musibah, penyakit semuanya itu terjadi atas izin dari Allah SWT, jadi 

bukan pemberian dari siapa pun kalau percaya itu datangnya bukan dari Allah 

SWT. itulah syirik, jadi tradisi seperti itu contohnya mattoana, massuro baca 

nasi di dalam rumah berharap di beri kesehatan maka itulah syirik, karena tidak 

ada pemberi penyakit kecuali Allah SWT. Inilah tujuannya Allah SWT 

mengutus Rasul supaya umat manusia kejalan yang benar, mulai dari Nabi 

Adam sampai nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan agama Islam 

dan untuk menghilangkan tradisi tersebut harus secara bertahap karena sulit 

untuk ditinggalkan sama halnya kalau kita mengatakan lebih dahulu muncul 

budaya di banding agama Islam. Tidak boleh secara tegas kita mengatakan 

tinggalkan harus diberi pemahaman jadi kita kembali kepada kandungan “Laa 

Ilaha Illallah” tidak ada Tuhan selain Allah SWT, jadi kalau ada yang 

berdakwah atau berceramah masalah ini yang perlu disampaikan perlu diberi 

pemahaman kepada setiap orang karena masih banyak orang rajin mengerjakan 

shalat, berpuasa, mengeluarkan zakat, akan tetapi tidak ada yang di terima 

karena masih beranggapan bahwa ada yang dapat menyembuhkan penyakit 

kecuali Allah SWT. selama ada yang dipercaya selain Allah SWT. termasuk 

mattoana mengerjakan perintah Allah SWT. akan tetapi kurangnya pemahaman 

maka tetap mengerjakan yang dilarang oleh Allah SWT. karena tidak sah 

syahadat umat Islam yang mengerjakan segala tradisi yang berhubungan 
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dengan kepercayaan selain kepercayaan kepada Allah SWT, dan hal seperti itu 

saya tegaskan kalau itu syirik. (B, 14-10-2020) 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan kunci yaitu tradisi 

mattoana tidak perlu dilestarikan sebab apa yang dikerjakan dalam tradisi 

tersebut tidak ada yang bisa menjamin tidak ada unsur syirik di dalamnya. 

Tradisi seperti ini seharusnya dimusnahkan atau dibasmi karena bagaimanapun 

bacaannya walaupun yang dibacakan adalah bacaan ayat suci Al-qur’an tetapi 

awal niatnya yang menjurus ke syirik.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan juga bahwa sebagian masyarakat Desa 

Pattiro Bajo masih melakukan tradisi mattoana dan ada sekitar 75% 

masyarakatnya mempercayai hal-hal gaib tersebut. 

C. PEMBAHASAN 

Sejarah Singkat Tradisi Mattoana  

Orang Bugis mengenal istilah mattoana merupakan pemberian sesajen 

kepada leluhur yang dianggapnya dapat menolong dan melindunginya dari segala 

marabahaya. Proses penyajian  sesajen tersebut biasanya dikemas dalam suatu 

wadah dan dipersembahkan saat upacara adat atau mabaca-baca.  

Asal mula dilaksanakannya ritual mattoana ini yakni turun temurun dari 

nenek moyang dan ada juga berasal dari salah seorang keluarga yang kesurupan 

memerintahkan membuat ruangan khusus di dalam rumah untuk dijadikan tempat 

keramat. Adapun yang memimpin ritual disebut Sanro. Keturunan dari pemilik 
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tempat keramat tersebut meyakini bahwa roh leluhur tinggal di tempat tersebut dan 

menjaga keluarganya dari marabahaya. 

Awal kepercayaan dan keyakinan itu diperoleh dari bisikan roh nenek 

moyang mereka melalui mimpi. Orang yang memiliki garis keturunan dari pemilik 

tempat keramat juga biasanya mendapat teguran fisik ketika mereka tidak 

memperhatikan dan menjaga dengan baik tempat keramat tersebut. Sehingga 

dengan adanya kejadian seperti itu juga para pewaris tempat keramat melakukan 

ritual mabbaca untuk mengenang kembali leluhur mereka. 

Maksud Penyelenggaraan Tradisi Mattoana 

Upacara mattoana adalah salah satu bentuk adanya interaksi antara roh 

leluhur dengan keturunannya yang masih hidup. Adapun maksud dilaksanakannya 

ritual yakni untuk mengenang kembali nenek moyang sebagai bentuk kasih sayang 

dan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta.  

Ritual ini juga mereka yakini bahwa dapat menjadi tolak bala. Setelah 

melakukan ritual, besar harapan mereka agar dapat terhindar dari berbagai macam 

bencana yang bisa saja terjadi pada dirinya dan juga keluarganya. Dengan 

diadakannya ritual, keluarga berharap dapat hidup aman, tentram dan damai. 

Waktu Penyelenggaraan Ritual 

Waktu penyelenggaraan ritual khususnya dalam masyarakat bugis 

dilaksanakan pada penentuan hari-hari baik berdasarkan buku tasawuf, penentuan 

hari untuk melaksanakan ritual itu sangat bergantung pada waktu yang tergambar 
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dalam buku tasawuf. Penentuan hari baik itu juga diyakini sebagai kunci utama 

dalam melaksanakan ritual agar lancar tanpa ada hambatan dan gangguan.  

Tempat Penyelenggaraan Ritual 

Ritual mattoana dilaksanakan di rumah tempat penyimpanan barang 

keramat. Selain dilakukan di rumah, tradisi mattoana juga dapat dilaksanakan di 

beberapa lokasi yang dianggap sakral dan dijadikan sebagai tempat ritual 

mappaleppe (memberikan persembahan berupa sesajian). Upacara mappaleppe 

dilakukan sebagai tolak bala dan rasa syukur telah diberi kesembuhan dari 

penyakit. Dalam kaitannya dengan upacara mappaleppe, adapun tempat yang 

dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan ritual yakni pusat rumah (posi bola), sungai 

(salo), dan makam (kuburu’). 

Posi bola (pusat rumah) merupakan tiang utama pada rumah panggung. Posi 

bola, bagi sebagian masyarakat Bugis meyakini bahwa itu merupakan bagian 

rumah yang keramat. Posi bola adalah tempat yang paling utama yang harus 

mendapatkan sesajian pada saat melakukan suatu ritual adat seperti pesta panen, 

syukuran keluarga, dan lain sebagainya. Selain itu, posi bola juga menjadi salah 

satu tempat bagi anggota keluarga untuk merunduk sejenak agar mendapatkan 

energi tentang hal-hal baik di luar rumah. Menyentuh posi bola sebelum 

menghadapi dunia luar juga menjadi doa pengharapan agar nantinya dapat kembali 

ke rumah dalam keadaan selamat.  

Sungai atau salō  merupakan salah satu tempat yang dikeramatkan untuk 

dapat melaksanakan rangkaian upacara adat. Bagi sebagian mayarakat, sungai 
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merupakan lambang dunia bawah  yang berpenghuni sehingga patut pula untuk 

diberikan pemujaan dalam bentuk sesajen. Pemberian sesajen oleh pimpinan ritual 

merupakan doa pengharapan agar masyarakat setempat tidak mendapat gangguan 

dari binatang buas yang bermukim di dunia bawah air.  

Tahapan-tahapan ritual 

Tahapan ritual mattoana terbagi menjadi tiga fase yaitu; pra ritual 

(mappasadia), ritual (mappigau) dan fase penutup  (paccappureng).  Pada fase pra 

ritual, semua perlengkapan yang akan digunakan dalam setiap tahapan ritual sudah 

mulai dipersiapkan seperti ayam (manu’), songkolo (sokko’), telur (ittello), pisang 

(utti), dan kemenyan (kamenynyang). 

Pelaksanaan ritual ini ditandai dengan meletakkan semua makanan yakni 

ayam, songkolo, telur dan pisang dalam satu wadah, selanjutnya menyalakan 

dupa-dupa yang diberi kemenyan, serta mengisi air di satu wadah (guci) yang telah 

disediakan. Selanjutnya dipersilahkan Sanro untuk membacakan doa di samping 

makanan yang telah disiapkan. Pada fase penutup makanan yang telah dibacakan 

doa tadi sebagian diletakkan di kamar keramat tersebut dan sebagiannya lagi 

dimakan oleh orang yang melakukan ritual tersebut.  

Berinteraksi dengan roh-roh leluhur merupakan suatu keharusan bagi 

masyarakat pendukungnya. Berbagai bentuk pemujaan yang dilakukan oleh 

pimpinan ritual dan pelaksana upacara merupakan wujud kasih sayang. 

No’ salo merupakan bagian dari ritual yang dilakukan dengan cara 

memberikan persembahan kepada makhluk yang ada di dalam air. Masyarakat 
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yang melakukan ritual meyakini bahwa roh nenek moyang mereka ada juga 

bertempat tinggal di bawah air.  Apabila tidak melakukan persembahan, maka bisa 

saja bencana-bencana seperti banjir, longsor dan lain sebagainya dapat dengan 

mudah melanda wilayah tersebut. 

Massulapa  eppa’  merupakan salah satu bentuk ritual yang dilakukan 

dengan cara memberikan persembahan berupa sesajen kepada roh leluhur yang 

berada di empat penjuru (eppāé sulapaq) yakni utara, barat, selatan dan timur. 

Adapun  sesajian yang dipersembahkan berupa ketan empat warna (sokkō  

patangrufa) yang terdiri dari warna hitam (lotong), kuning (ridi), merah (cella) 

dan putih (futé). Warna hitam melambangkan tanah, warna kuning melambangkan 

air, warna merah melambangkan api dan warna putih melambangkan angin. 

Sesajen lainnya adalah pisang (utti), nasu  manu  likku  (olahan ayam kampung), 

kaluku (kelapa).  

Adapun pembahasan dari informasi yang diperoleh dari beberapa informan 

yakni: 

1. Proses tradisi mattoana di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten 

Bone 

Asal mula munculnya tradisi mattoana itu berasal dari nenek moyang, 

ada salah seorang informan yang memiliki sanak saudara yang pernah 

mengalami kesurupan dan mengatakan bahwa kalau kakeknya lagi butuh 

tempat tinggal karena sudah kena api, dia menginginkan tempat itu di buatkan 

di bagian atap rumah, dia menginginkan tempat tinggalnya itu disediakan air. 
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Jika air itu habis dan tidak lekas diisi maka dia akan mencelakai salah seorang 

dari keluarga. 

Hal seperti ini menurut mereka tetap dipercayai karena mereka merasakan 

kejadian yang terjadi pada dirinya merupakan hal yang tidak wajar, mereka 

beranggapan bahwa apa yang dialaminya adalah kiriman dari makhluk gaib 

atau dari nenek moyang mereka. Misalnya penyakit yang dia alami, jika tidak 

dapat disembuhkan dengan dokter maka dia akan datang ke tempat yang 

dikeramatkan memohon kesembuhan. Setelah datang ke tempat tersebut dia 

merasakan ada perubahan dan mereka yakinilah bahwa makhluk penghuni 

tempat itulah yang telah menyembuhkan penyakitnya. Jika berhasil sembuh 

maka mereka berterima kasih dengan cara menyiapakan atau menyajikan 

makanan berupa ayam kampung sebanyak 2 ekor dan telur sebanyak 5 butir. 

Disiapkan makanan sebanyak itu karena menurut mereka makhluk tersebut 

tidak sendirian dia juga memiliki banyak teman. 

Mabbaca-baca awal dilakukannya harus selama 3 tahun berturut-turut 

yakni pada malam Senin, malam Kamis dan malam Jumat, itu dilakukan harus 

rutin selama 3 tahun lamanya. Jika sudah dikerjakan selama 3 tahun sudah tidak 

ada lagi waktu yang ditentukan untuk melakukan tradisi tersebut, dapat 

dilakukan kembali kapan saja sesuai kesempatan orang yang ingin 

melakukannya.  

Namun, ada sebagian orang melakukan tradisi mattoana itu setelah 

mengadakan acara pernikahan dan sembuh dari sakit (penyakit yang tidak dapat 
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disembuhkan oleh dokter). Mereka mengadakan tradisi tersebut sebagai ucapan 

rasa syukur telah diberi kesehatan dan rezeki dalam menikahkan anak mereka. 

Adapun yang dipersiapkan yaitu kelapa muda, pisang, songkolo hitam, 

songkolo putih dan ayam kampung. Jika 4 ekor ayam kampung harus 4 sisir 

pisang, jika 1 piring songkolo berarti 1 piring juga ayam yang sudah dimasak. 

Kedua mempelai dan makanan yang sudah di siapkan diantar masuk ke kamar 

khusus yang menurut mereka adalah kamar nenek moyangnya. Setelah itu 

dibacakan doa dan mereka beranggapan bahwa makanan yang telah disiapkan 

akan dimakan juga oleh makhluk penghuni kamar tersebut. 

Bagi yang sembuh dari sakit menyiapkan beras 3 warna yakni beras 

hitam, beras putih dan beras merah, 1 ekor ayam kampung hidup dan 1 butir 

telur ayam kampung. Ini disatukan dalam 1 wadah dan di bawa ke sungai 

setelah tiba disungai salah seorang membacakan doa lalu meletakkannya di atas 

air dan dibiarkan mengalir. Semua ini disiapkan untuk dipersembahkan kepada 

leluhur yang dianggapnya telah menyembuhkan penyakitnya. 

2. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi mattoana di Desa Pattiro Bajo 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 

Menurut salah seorang informan, mattoana sebenarnya termasuk salah 

satu budaya yang perlu dijaga di Desa Pattiro Bajo, akan tetapi perlu dipahami 

bahwa orang yang melakukan tradisi tersebut sesuai tidak dengan syariat Islam. 

Karena ada orang yang mengerjakan semata-mata itu saja yang dia percaya hal 

seperti inilah menjadi masalah besar karena bertentangan dengan agama Islam. 
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Mattoana tidak perlu dipertahankan karena itu sudah termasuk kategori 

syirik yaitu menserikatkan Allah SWT. sedangakan dasarnya bahwa syirik itu 

“yaa bunayya laa tusyriku billah innasyirka ladzulmul adzim” itu dasarnya 

yang terdapat di dalam Al- qur’an. Menduakan Allah SWT termasuk dosa 

paling besar dan tidak ada ampunan bagi yang melakukannya. Salah satu 

contohnya menyediakan kamar yang diberi tempat tidur kecil dan kelambu 

yang sudah jelas tidak boleh ada orang yang menempatinya kecuali makhluk 

gaib, lalu tempat tersebut dijadikan tempat untuk meminta, padahal tidak ada 

tempat meminta dan memohon kecuali kepada Allah SWT. 

Mattoana itulah termasuk dosa besar karena disitulah tempat mereka 

meminta, mereka memotong ayam, memotong kambing, sapi dengan niat agar 

senantiasa diberi kesehatan dan juga menjadi tolak bala, padahal tidak ada yang 

menurunkan penyakit kecuali ALLAH SWT. Sama halnya selamatan rumah 

(massalama’ bola) itu juga termasuk syirik, rumah baru itu yang penting kita 

shalat didalamnya insya Allah kita akan dilindungi oleh ALLAH SWT. kalau 

ada yang mengatakan bahwa selamatan rumah, itu tidak ada dasarnya rumah 

diselamati, yang terpenting kita mengerjakan shalat dan mengaji di dalam 

rumah tersebut. Semua ini merupakan pengaruh bisikan dan hasutan jin dan 

syetan yang terkutuk. 

Tradisi sekarang ini termasuk tradisi yang harus dihilangkan karena itu 

termasuk syirik. Bagaimanapun bacaannya, walaupun bacaan Al-qur’an yang 

dibacakan namun awal niatnya yang syirik, contohnya menyediakan makanan 
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untuk orang yang sudah meninggal, untuk malaikat, padahal kita semua sudah 

tahu kalau orang meninggal dan malaikat itu tidak makan dan juga tidak 

minum, tidak memiliki teman. Tidak ada sama sekali kemampuan orang yang 

sudah meninggal dan juga malaikat untuk menjahati atau berbuat jahat kepada 

manusia yang masih hidup, hal seperti inilah yang perlu diluruskan.  

Nabi dan Rasul lah yang diutus pertama kali untuk memberikan 

penjelasan kepada umat manusia bahwa tidak ada yang patut di sembah kecuali 

ALLAH SWT. dan tidak ada kuasa selain kuasa ALLAH SWT. tidak ada yang 

dapat menyembuhkan penyakit kecuali ALLAH SWT. Jadi kalau ada yang 

mengatakan musibah ataupun penyakit yang datangnya bukan dari ALLAH 

SWT maka itulah syirik, dosa yang paling besar dan tidak ada ampunan 

baginya.  

Jadi tradisi seperti mattoana, mabbaca nanre di rumah agar tidak diberi 

penyakit itu semua termasuk syirik, karena tidak ada yang dapat mendatangkan 

penyakit kecuali ALLAH SWT. Inilah tujuan ALLAH SWT. mengutus para 

Nabi dan Rasul agar umat manusia kejalan yang benar, mulai dari Nabi Adam 

AS. Sampai dengan Nabi Muhammad SAW. di utus untuk menyempurnakan 

agama Islam. Dan untuk menghilangkan tradisi tersebut harus secara bertahap 

karena sulit untuk ditinggalkan sama halnya kalau kita mengatakan bahwa lebih 

dahulu budaya ada daripada agama Islam. 

Tidak boleh kita menegur secara tegas harus diberikan pemahaman, jadi 

kita kembali kepada kandungan “LAA ILAHA ILLALLAH” tidak ada Tuhan 
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selain ALLAH SWT. walaupun kita rajin mengerjakan shalat, mengaji, 

berpuasa, mengeluarkan zakat akan tetapi ada yang kita percayai selain 

ALLAH SWT. maka semua yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Seperti 

mattoana mengerjakan perintah ALLAH SWT. akan tetapi kurangnya 

pemahaman sehingga tetap mengerjakan hal yang dilarang oleh agama Islam, 

tidak sah syahadat orang muslim yang mengerjakan tradisi seperti ini dan ini 

syirik. 

Aparatur Desa (Kepala Desa) berpendapat bahwa tradisi atau budaya  

warisan nenek moyang harus dilestarikan namun kalau sudah bertentangan 

dengan ajaran agama Islam itu tidak boleh lagi dipertahankan, seperti halnya 

tradisi mattoana sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam namun dalam 

hal ini kami tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah pelaksanaannya 

karena tradisi tersebut sudah mendarah daging di sebagian masyarakat Desa 

Pattiro Bajo. Dan itu masih dilaksanakan sampai sekarang ini. Yang dapat 

dilakukan hanya selalu mengingatkan dan menyarankan agar lebih banyak 

mendengarkan ceramah. Dan kami berharap semoga dengan selalu 

mengingatkan, mereka akan mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan 

selama ini itu sangat bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam dan 

perbuatan yang sangat dibenci oleh ALLAH SWT.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

1. Proses tradisi mattoana di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten 

Bone dilakukan dalam rangka untuk mengucap syukur kepada leluhur dengan 

menyipakan berbagai macam makanan seperti songkolo, pisang, ayam 

kampung, telur dan juga kelapa muda. Makanan itu di letakkan di tempat 

keramat yang sudah disiapkan yang diberi tempat tidur, kelambu dan juga guci 

yang berisi air. Setelah makanan itu siap dibacakan doa dan dipersembahkan 

kepada leluhur atau nenek moyang yang dianggapnya telah memenuhi 

permintaan atau mengabulkan permohonannya.  

2. Pandangan Islam terhadap tradisi mattoana di Desa Pattiro Bajo Kecamatan 

Sibulue Kabupaten Bone yaitu tradisi ini sangat bertentangan dengan agama 

Islam, dimana kegiatan ini merupakan dosa besar karena menyekutukan, 

menduakan, mempercayai selain ALLAH SWT. Tradisi mattoana harus tetap 

dipertahankan dan dijaga namun hanya sebagai simbol kebudayaan, yang harus 

dihilangkan yaitu kepercayaan atau keyakinan masyarakat yang bertentangan 

atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena tidak ada yang patut 

disembah selain ALLAH SWT. Masih banyak sebagian masyarakat yang keliru 

bahwa apa yang dilakukan hanya melanjutkan perintah dari orang tua mereka 

dan beranggapan bahwa dia tidak menyekutukan ALLAH SWT karena mereka 
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tetap mengerjakan shalat namun mereka tidak sadar kalau shalat mereka tidak 

sah.  

B. SARAN 

1. Bagi tokoh agama 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya tradisi yang tidak 

sesuai ajaran islam yang sering mereka lakukan selama ini sangat dilarang oleh 

ALLAH SWT. dan termasuk dosa besar, sebab mereka tidak menyadari bahwa 

apa yang dilakukannya itu merupakan pengaruh bisikan dan hasutan jin dan 

syetan yang terkutuk. 

2. Bagi masyarakat 

Harus lebih meningkatkan ibadah dan banyak mendengarkan ceramah atau 

dakwah agar tradisi yang tidak sesuai syariat islam yang selama ini dikerjakan 

bisa dihilangkan. Dan dapat lebih memahami mana yang dianjurkan dalam 

agama islam dan mana saja yang dilarang. Agar apa yang selama ini 

dilaksanakan tidak sia-sia dan tetap mendapat pahala dari ALLAH SWT. 
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