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 NIM                 : 80100219077 

Judul     : Unsur-Unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Naung ri Ere di 
Kelurahan Tassililu Kecamatan  Sinjai Barat  

  Penelitian ini membahas tentang: unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi 
naung ri ere di Kelurahan Tassililu Kecamatan  Sinjai Barat. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian: 1)Bagaimana asal usul tradi si 
naung ri ere pada masyarakat Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat? 
2)Bagaimana prosesesi pelaksanaan tradisi naung ri ere pada masyarakat 
Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat? 3)Bagaimana unsur-unsur Islam 
yang terdapat dalam tradisi Naung ri ere pada masyarakat Kelurahan Tassililu 
Kecamatan Sinjai Barat? 
 Jenis penelitian merupakan penelitian budaya  dengan menggunakan data-
data lapangan, dan data-data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan sosiologis, 
pendekatan antropologis  dan pendekatan teologis. Metode pengumpulan data 
yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Pertama tradisi naung ri ere yang 
berjudul unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi naung ri ere di Kelurahan 
Tassililu Kecamatan  Sinjai Barat. Merupakan tradisi nenek moyang yang telah 
bertahan dari generasi ke generasi.Tradisi naung ri ere dilaksanakan sebelum 
datangnya Islam, tempat pelaksanaan tradisi di sungai dan merupakan tradisi 
sakral bagi masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. Kedua 
proses pelaksanaan tradisi naung ri ere hanya bisa diikuti oleh keluarga 
penganting baru, dan menghanyutkan halasuji yang bersi sesajen yang bertujuan 
untuk mapassabbi kepada saudara tertua. Ketiga nilai-nilai Islam yang terkandung 
di dalam traisi naung ri ere meliputi: nilaireligious, nilai kesadaran spritual, nilai 
sosial (gotong royong), nilai budaya dan hiburan dan nilai ekonomi. 

Implikasi pada penelitian ini yaitu pada pemahaman terhadap unsur-unsur 
budaya Islam dalam tradisi naung ri ere di era globalisasi dimana sebagian 
kearifan lokal mulai tergerus tapi tradisi ini masih bertahan. Tradisi ini 
mengandung unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat, unsur-unsur ini 
merupakan unsur yang bersentuhan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana 
perlu di pertahankan. 
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Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, 
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Tradisi Naung ri Ere di Kelurahan Tassililu Kecamatan  Sinjai Barat” benar 

adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kelak di kemudian hari terbukti bahwa 

tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat/ dibantu oleh orang lain 

secara keseluruhan atau pun sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh 

karenanya dinyatakan batal demi hukum  

Demikian surat pernyataan ini, dibuat dengan sebenar-benarnyadan dapat 

dipertanggung  jawabkan sebagaimana mestinya. 
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     Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat majemuk jika dilihat 

dari berbagai sudut dan tingkat perkembangan kebudayaan.1 Keanekaragaman 

suku bangsa, agama, kebudayaan ras, status sosial, bahasa, kesenian, dan berbagai 

ragam kebiasaan lainya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini menyebabkan 

bangsa Indonesia kaya akan berbagai hasil kebudayaan.2 Keanekaragaman yang 

tumbuh dan berkembang di bumi nusantara ini harus diletakan sebagai kekayaan 

perikehidupan berbangsa dan bukan menyempitkan diri dalam perkotak-kotak 

atau sektarianisme.3 Keanekaragaman yakni adanya kesenian dan budaya, ada hal 

penting yaitu cara pandang dan kesadaran mengenai dunia yang hendak dibentuk 

dan dicita-citakan. 

  Manusia sebagai penggerak keanekaragaman budaya, merupakan suatu yang 

tidak dapat terpisahkan. Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang 

erat, karena manusia merupakan bagian dari hasil kebudayaan.4 Hampir semua 

tindakan manusia merupakan produk kebudayaan. Tindakan kebudayaan berupa 

pembelajaran melalui proses internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Budaya 

                                                            
1Kusnanto, KeanekaRagaman Suku dan Budaya Indonesia (Cet. I; Semarang: Alprin, 

2009), h. 8. 
2Indriana, Mengenal Masyarakat Indonesia (Cet. I; Tangerang: Loka Aksara, 2019), h. 7. 
3Kusanto, (Cet. I; Semarang: Alprin, 2009), h. 4. 
4Rusmin Tumanggor, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2010),  h. 20-21. 
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bukanlah sesuatu yang bersifat statis dan kaku tetapi berubah sesuai dengan 

perubahan sosial yang ada. 

  Hubungan manusia dengan kebudayaan dapat dilihat dari kedudukan 

manusia dengan kebudayaan. Manusia mempunyai empat kedudukan yaitu 

penganut kebudayaan, pembawa kebudayaan, manipulator kebudayaan dan 

pencipta kebudayaan.5 Dalam keempat kedudukan diatas yang dominan adalah 

manusia yang berkedudukan sebagai penganut kebudayaan dimana manusia 

sebagai pelaku tradisi dan kebiasaan yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-

hari.6 Kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turung temurung yang disebut 

tradisi. Sekalipun manusia akan mati, kebudayaan yang dimilikinya akan 

diwariskan pada keturunannya. Pewarisan kebudayaan tidak selalu terjadi secara 

terstruktur atau kepada anak cucunya, melainkan dapat terjadi secara horizontal 

yakni manusia dapat belajar kebudayaan dari manusia yang satu kemanusia yang 

lainya.7  

  Pemajuan kebudayaan sudah digunakan sejak dulu oleh pendiri bangsa 

pada UUD 1945 dalam pasal 32, yaitu Pemerintahan memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia. Sebagai pengesaan kebudayaan merupakan pilar bangsa.8 

                                                            
5Rusmin Tumanggor, dkk., Ilmusosial dan Budaya Dasar (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2010), h. 21-22. 
6Efendy Muhajir, Kebudayaan Memperkuat Identitas Generasi Emas (Cet. I; Yokyakarta: 

2015), h. 8. 
7Muliana Dedey, Komunikasi Antar Budaya (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2021), h.18. 
 
8Kemendikbud, Undang-Undang RI No. 5 Tahun2017, Tentang Pemajuan Kebudayaan 

(http://jdih.sumselprov.go.id 4Mei 2020). 

http://jdih.sumselprov.go.id/
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Segala aspek budaya dan tradisi dikembangkan dan dilestarikan.9 Tradisi-tradisi 

tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan yang 

baik untuk menciptakan masyarakat yang berahlak baik dan berperadaban. 

 Allah swt. berfirman dalam QS Luqman ayat /31:13 

  
   

   
     

    
   

Terjemahnya: 
 

Dan Ingatlah ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.10 

   

 Istilah kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sanskerta 

buddhayah, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi  budi atau akal dan daya yang 

berarti cinta, karsa dan rasa. Dalam bahasa inggris kata budaya berasal dari kata 

culture, dalam bahasa belanda budaya disebut sebagai cultur, sedangkan dalam 

bahasa latin colera. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, 

mengembangkan dan dalam culture  yaitu segala daya dan aktifitas manusia 

dalam mengololah dan mengubah alam hingga terbentuk.11 Koentjaraningrat 

mengatakan ada tujuh unsur universal kebudayaan, yakni: sistem religi, sistem 

                                                            
9Akil, Luwu Dimensi Sejarah Budaya dan Kepercayaan (Cet. I; Makassar: IKAPI,  

2008), h. 21 
10 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 750.  
11 Hari Powerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi (Cet. 

IV: Yokyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h.51. 
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organisasi,12 sistem pengetahuan, sistemmata pencaharian hidup dan sistem-

sistem ekonomi, sistem ekonomi dan peratan,bahasa dan kesenian.  

 Dalam unsur kebudayaan universal terdapat tiga wujud kebudayaan yang 

terdiri dari sistem budaya, sistem sosial dan unsur-unsur budaya fisik, misalnya 

sistem religi yang merupakan simbol keyakinan, nilai, perilaku yang 

terlembagakan, yang terpusat pada sesuatu yang ditujukan. Sistem religi memiliki 

sistem keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan, dewa-dewa, roh-roh halus, 

dan surga dan neraka.13 Selain itu sistem religi juga berwujud kepada upacara-

upacara ritual,sistem religi juga mempunyai benda-benda suci dan benda-benda 

religius. 

 Sulawesi merupakan pulau keempat terbesar di Indonesia setelah 

Kalimantan, Papua dan Sumatra. Pulau Sulawesi yang  berbentuk unik seperti 

huruf  K, bentuknya mirip dengan tangkai-tangkai anggrekdan mirip pula dengan 

tentakel-tentakel gurita.14Pulau Sulawesi terbagi atas enam provinsi, yaitu 

Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 

dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki 

penduduk kurang lebih 8 juta jiwa yang terdiri dari empat suku yakni Bugis, 

Makassar, Mandar, dan Toraja.15 Disetiap suku tersebut memiliki kebudayaan dan 

                                                            
 12Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet,VIII; Jakarta: Aneka Cipta, 1990), 

h. 203 – 204. 
13 Wahyudin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet .I; Makassar: Alauddin 

University Perss, 2014), h. 9. 
14 Iswanto, Selayang  Pandang Sulawesi Selatan (Cet. I;  Klaten:PT Intan Pariwara, 

2008), h.1. 
15Wahyudin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Perss, 2014), h.3. 
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keyakinan yang berbeda.Sebelum datang agama Islam masyarakat Sulawesi 

Selatan menganut kepercayaan anninisme dan dinanisme. 

 Tradisi naung ri ere 16merupakan tradisi yang dilaksanakan sebelum 

datangnya Islam di Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Tassililu, Kecamatan 

Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Tradisi ini dilakukan pada pengantin baru setelah 

sehari selesainya pesta pernikahan tradisi ini pula dilaksanakan pada malam hari 

di sungai dengan membawa berbagai sesajian, untuk dipersembahkan kepada 

patanna ere mahluk halus yang berada di dalam air. Tempat pelaksanaan tradisi 

ini di sungai Liku Salekoa, yang dipercaya sebagai sungai keramat. Ritual ini 

dilakukan dengan dipinpin oleh Sanro orang yang memimpin pelaksanaan ritual. 

17Sanro dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai orang yang diberi hidaya. 

 Tradisi naung ri ere hingga saat ini masih melekat pada masyarakat 

moderen. Walaupun tradisi ini sudah mulai pudar, hanya dilaksanakan oleh orang 

–orang tertentu saja. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan agar terhindar dari 

mala petaka. karena masyarakat setempat percaya  bahwa naung artinya turung ri 

ere artinya di air jadi naung ri ere adalah turung di air. Mereka pula percaya 

bahwa air adalah saudara tertua mereka karena jika dia lahir kedunia yang 

pertama keluar adalah setetes air jadi mereka percaya air adalah saudara tertua 

mereka yang harus di hormati. Hingga  tradisi ini merupakan tradisi yang tidak 

                                                            
16naung ri ere adalah  tradisi yang dilaksanakan sebelum datangnya Islam di Sulawesi 

Selatan tepatnya di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Naung ri ere 
berasal dari bahasa konjo dimana naung artinya turung ri ere artinya di air jadi naung ri ere adalah 
turung di air. 

Sanro orang yang memimpin pelaksanaan ritual dan dipercaya oleh masyarakat setempat 
sebagai orang yang diberi hidaya. 
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boleh ditinggalkan,tetapi seiring berjalanya waktu tradisi ini juga dipengaruhi oleh 

unsur-unsur budaya Islam. 

B.  Fokus dan Deskripsi Fokus 

 Agar penelitian ini lebih terarah, tepat sasaran dan tidak menimbulkan 

kesalahan pemaknaan, terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan 

batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam fokus penelitian. 

1. Fokus Penelitian 

Sesuai judulnya, penelitian ini memfokuskan pada nilai-nilai Isalam yang 

terdapat dalam tradisi naung ri ere  untuk menemukan bagaimana nilai-nilai Islam 

yang terdapat dalam tradisi ini maka akan ditelusuri melalui prosesi dan sejarah 

munculnya tradisi naung ri ere dengan demikian pada uraiyan ini juga akan di 

uraikan eksistensi dan prosesi. 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga batasan mengenai deskripsi fokus; 

pertama  eksistensi yaitu keberadaan, keadaan ,dan adanya dalam hal ini tradisi 

naung ri ere pada masyarakat di  Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. 

18Kedua wujud, yaitu gagasan atau perilaku dalam pelaksanaan  tradisi naung ri 

ere pada masyarakat di  Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. 19 Ketiga 

nilai-nilai Islam  yakni bentuk tingkah laku yang mencerminkan budi luhur atas 

                                                            
18 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet. I; Surabaya: Amelia, 2003), h. 

132. 
19 Doroni Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa (Cet. I; Yogyakarta: Gama, 2000), h. 6. 
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dasar kepercayaan imam kepada Allah, 20 terhadap tradisi naung ri ere pada 

masyarakat di  Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. Untuk lebih jelasnya, 

berikut di jabarkan deskripsi fokus dari penelitian ini: 

a. Tradisi Naung ri ere  

Tradisi naung ri’ere dalam bahasa konjo adalah naung artinya turun ri 

artinya di ere artinya air jadi tradisi naung ri ere adalah turun di air dimana 

tradisi ini dilaksanakan setelah sehari selesainya pesta pernikahan.Tradisi ini 

dilaksanakan jauh sebelum datangnya Islam. Tradisi ini dipercaya oleh 

masyarakat setempat sebagai suatu tradisi yang sakral  yang harus dilaksanakan, 

jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada anak cucu. Tradisi ini di 

laksanakan di sungai pada malam hari,dengan membawa berbagai sesajen. 

b. Masyarakat  

Masyarakat adalah sekolompok manusia yang bertempat tinggal di daerah 

tertentu dalam waktu yang cukup lama, yang memiliki peraturan hidup  menuju 

tujuan yang dicita-citakan bersama, dan ditempat tersebut para anggotanya 

melakukan regenerasi.21 Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kelurahan Tassililu 

Kecamatan Sinjai Barat. 

C. Rumusan Masalah  

                                                            
20Dulung Abdul Rahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Cet. I; Yogyakarta: 

Ombak, 2011), h. 12. 
21 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. II; Jakarta: Kencana, 

2011), h.37. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana Eksistensi  tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan 

Tassililu Kecamatan Sinjai Barat? 

2. Bagaimana prosesi tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan 

Tassililu Kecamatan Sinjai Barat? 

3. Bagaimana nilai-nilai Islam yang terdapat dalam  tradisi naung ri ere pada 

masyarakat di  Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat? 

D. Kajian Pustaka 

Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan 

pengkajian pustaka antara lain agar fokus penelitian tidak terjadi pengulangan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya melainkan akan muncul sisi lain yang signifikan 

untuk diteliti dan dikembangkan. Berdasarkan tinjauan teoretis yang penulis 

lakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki kajian serupa dengan apa yang 

penulis telti, yaitu:  

a. Jurnal Adabiyah Vol.19.No.1/2019 dengan judul “Tradisi Pernikahan Endogami 

Masyarakat Sayyiddi Desa Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, 

yang di tulis oleh Syamzan Syukur22 Menjelaskan tentang tradisi pernikahan 

tentang bagaimana prosesi tradisi Pernikahan, dampak sosial dan sansi bagi yang 

                                                            
22 Syamzan Syukur, “Tradisi Pernikahan Endogami Masyarakat Sayyiddi Desa Sidenre 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” Jurnal Adabiyah Vol.19.No.1/2019. 
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melangar tradisi pernikahan tersebut. Adapula dalam wujud pernikahan sayye’ 

dari segi ritual-ritual yang dilakukan meliputi : Naung ri je’neka ( turung di air) 

ritual ini bermaksud ammuntuli dengan membawa perlengkapan untuk acara 

korongting dan dipercikan air. Setela dipercikkan dengan air  selanjutnya 

perlengkapan  itu dibawah ke orang yang lebih tau adat sayye’ untuk memberkati 

perlengkapan yang di bawahnya. Mereka menganggap bahwa panngadakang ini 

berasal dari la’buakkang yang bernama karaeng pokki namun berwujud buaya 

tanpa ekor. Keturunanya berasal dari karaeng dan sayye’  tak lepas dengan 

kakaraengang. Karena jaman dulu tidak ada yang berani menikahi anak karaeng 

kecuali dari keturunan sayye ,oleh karena itu ada yang dinamakan sayye ‘ karaeng 

atau dalam sosial berstrata karaeng. Bahwa penelitian ini yang beririsan dengan 

Penelitian peneliti  yakni : tradisi naung ri ere ( turun di air) merupakan tradisi 

yang dilaksanakan setelah sehari selesainya pesta pernikahan. Dengan membawa 

berbagai sesajen tradisi ini di laksanakan di sungai. dan hanya di ikuti oleh 

keluarga pengantin baru.Tradi ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat karena 

mereka percaya bahwa yang keluar pertama kali sebelum kita lahir ke dunia 

adalah setetes air jadi air adalah saudara tertua kita yang harus di hormati. 

b. Rihlah jurnal sejarah dan kebudayaan Vol.8 NO.1/2020 dengan judul “Akulturasi 

Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa”, yang ditulis oleh St Hajar, dan kawan-kawan 23Menjelaskan tentang 

prosesi adat pernikahan, nilai-nilai Islam dan  akulturasi budaya Islamnya. 

                                                            
23 St Hajar dan kawan-kawan, Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Rihlah jurnal sejarah dan kebudayaan Vol.8 
NO.1/2020. 
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Yakni upacara pernikahan masyarakat di Kelurahan Cikoro pada umumnya terdiri 

atas beberapa tahap kegiatan. Tahap pra nikah, tahap setelah nikah tahapan 

tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar 

menukar. Sedangkan pada penelitian saya membahas mengenai prosesi hingga 

nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam tradisi.  

c. Nasruddin dalam desertasinya yang berjudul “Tradisi mappamula Panen Pertama 

pada Masyarakat Bugis Tolotang di Sidenreng Rappang  Kajian Antropologi 

Budaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian tradisi mappamula yaitu  

mappalili, maddoja bine, mangeppi maddumpu, mappammula, mappadendang, 

manre sipulung.24 Perbedaan kajian penulis dengan peneliti di atas terletak pada 

fokus pengkajiannya, disertasi diatas lebih fokus pada kajian antropologi. 

Sedangkan penulis fokus kajiannya adalah unsur-unsur budaya  Islam dalam 

tradisi naung ri ere. Dimana tradisi naung ri ere ini adalah tradisi yang yang 

dilaksanakan setelah selesainya pesta pernikahan. 

d. H.M. Dahlan. M dalam desertasinya yang berjudul “Islam dan Budaya Lokal 

Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  proses islamisasi di sinjai yang melahirkan asimilasi budaya 

bermula sejak diterimanya Islam pada abad ke 17.25 Syiar Islam yang telah 

merabah wilayah Sinjai saat itu, berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan 

situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai 

                                                            
24 Nasruddin, “Tradisi mappamula (Panen Pertama) Pada Masyarakat Bugis Tolotang di 

Sidenreng Rappang ( Kajian Antropologi Budaya)” Disertasi (Makassar: Pascasarjana  UIN 
Alauddin, 2017). 

25 H.M. Dahlan. M “Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan 
Bugis Sinjai”. Disertasi (Makassar: Pascasarjana  UIN Alauddin,2013). 
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pangngaderreng masyarakat. Konsep perkawinan Bugis dalam budaya lokal Sinjai 

yang disebut siala-siabbeneng mengandung ide-ide perkawinan ideal yang 

membatasi pada siala massaposeng, massappokadua, dan massappoka tellu. 

Terkonsep pula didalamnya perkawinan yang tidak terpuji menurut budaya lokal, 

seperti kawin lari dalam bentuk silariang, rilariang, dan riale. Perbedaan kajian 

penulis dengan peneliti di atas terletak pada fokus pengkajiannya, disertasi diatas 

lebih fokus pada budaya lokal adat pernikahan bugis Sinjai. Sedangkan penulis 

fokus kajiannya adalah unsur-unsur budaya  Islam dalam tradisi naung ri ere. 

e. Abu Muslim dalam tesisnya berjudul “Siasat Dalam Perkawinan Masyarakat 

Bugis Sinjai” tesis ini. Kajian terkait bagaimana siasat itu dilakukan menjadi salah 

satu objek riset yang menghendaki penelusuran secara objektif kasus-kasus 

perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Bugis di Sinjai untuk 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus, kemudian 

dilakukan analisi mendalam dari perspektif fikih, adat budaya Bugis, serta 

perspektif etika. Bentuk-bentuk siasat dalam perkawinan yang diamati dalam 

penelitian ini terkait dua hal yakni: Pertama, bahwa siasat digunakan sebagai 

strategi agar perkawinan kedua mempelai bisa dilangsungkan. Kedua, siasat 

bermakna sebagai sebuah tujuan dan atau kepentingan khusus yang melekat 

dibalik kehendak melangsungkan perkawinan dari salah satu pihak. Sedikitnya 

ditemukan lima kasus yang dijadikan sebagai sasaran penelitian yakni: 

perkawinan politik, kawin lari, kawin lagi sebagai strategi memperoleh keturunan, 

kawin karena sudah terlanjur hamil dengan lelaki yang bukan menghamilinya 

tanpa sebelumnya memberitahukan kondisi kehamilannya pada sang lelaki agar 
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yang bersangkutan bersedia menikahinya, serta siasat patungan dui menre antara 

dua pihak yang akan menikahi tanpa sepengetahuan masing-masing keluarga agar 

syarat-syarat adat bisa terpenuhi. 26 Perbedaan kajian penulis dengan peneliti di 

atas terletak pada fokus pengkajiannya, tesis diatas lebih fokus pada siasat dalam 

perkawinan masyarakat Bugis Sinjai. Sedangkan penulis fokus kajiannya adalah 

unsur-unsur budaya  Islam dalam tradisi naung ri ere. 

E. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana eksistensi tradisi 

naung ri’ere pada masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai 

Barat . 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi tradisi naung ri’ere pada 

masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis  bagaimana nilai-nilai Islam 

yang terdapat dalam tradisi naung ri’ere pada masyarakat di Kelurahan 

Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan dapat memberi konstribusi pengetahuaan, guna menamba h 

khazanah  pengetahuaan tentang tradisi naung ri ere khususnya dibidang 

Sejarah Peradaban Islam. Khususnya di UIN Alauddin Makassar. 

                                                            
26 Abu Muslim, “ Siasat Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Sinjai” Tesis(Makassar: 

Pascasarjana UIN Alauddin,2014). 
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b. Diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kalangan 

akademisi, terutama menyikapi berbagai budaya dan melestarikanya. 

c. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan mahasiswa yang 

bergelut didalam   bidang Sejarah Peradaban Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Agama dan Budaya 

  Dilihat dari segi agama dan budaya yang masing-masing memiliki 

keeratan satu sama lain, sering kali banyak di salah artikan oleh orang-orang yang 

belum memahami bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya pada 

suatu kehidupan. Terkadang masih ada segelintir masyarakat yang mencampur 

adukkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai budaya, padahal kedua hal tersebut 

tentu saja tidak dapat seratus persen disamakan, bahkan mungkin berlawanan.  

Demi terjaganya esistensi dan kesucian nilai-nilai agama27 sekaligus memberi 

pengertian, disini penulis hendak mengulas mengenai apa itu agama dan apa itu 

budaya. 

 Kata Agama berasal dari bahasa Sansekerta dari kata a berarti tidak dan 

gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak 

kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seorang 

atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam 

sekitarnya tidak kacau.28 Karena itu menurut Hinduisme, agama sebagai kata 

benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar   

                                                            
27 Moh. Nur Hakim, Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme (Cet. I; Malang: 

Bayu Media Publishing. 2003), h. 29. 
28 Syarifuddin Jurdi, Awal Mula Sosiologi Moderen (Cet. I; Kreasi Wacana, 2012), h. 199. 
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hubungannya dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam sekitarnya.29 

Ketidak kacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang 

moralitas,nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai dan diberlakukan. 

Pengertian itu jugalah yang terdapat dalam kata religion bahasa Inggris 

yang berasal dari kata religio bahasa Latin, yang berakar pada kata religare yang 

berarti mengikat.30 Dalam pengertian religio termuat peraturan tentang kebaktian 

bagaimana manusia mengutuhkan hubungannya dengan realitas tertinggi vertikal 

dalam penyembahan dan hubungan antar sesamanya horizontal. Agama itu timbul 

sebagai jawaban manusia atas penampakan realitas tertinggi secara misterius yang 

menakutkan tapi sekaligus mempesonakan.31 Dalam pertemuan itu manusia tidak 

berdiam diri, ia harus atau terdesak secara batiniah untuk merespons. Dalam 

kaitan ini ada juga yang mengartikan religare dalam arti melihat kembali 

kebelakang kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tuhan yang harus 

diresponnya untuk menjadi pedoman dalam hidupnya. 

Budaya secara sederhana, kebudayaan merupakan hasil cipta serta akal 

budi manusia untuk memperbaiki, mempermudah, serta meningkatkan kualitas 

hidup dan kehidupannya.32 Atau, kebudayaan adalah keseluruhan kemampuan 

pikiran, kata, dan tindakan manusia yang digunakan untuk memahami serta 

berinteraksi dengan lingkungan dan sesuai situasi dan kondisinya. Budaya 

menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil 

                                                            
29 Zulfi Mubarak, Sosiologi Agama (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 2. 
30 Hajir Noci, Sosiologi Agama (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press,2014), h. 8. 
31 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia (Cet. I; Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 2. 
32 Zakiah Daradjat, Perbandingan Agama (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara,1996), h.38. 
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kerja manusia dalam rangka kehidupan33 masyarakat yang dijadikan milik 

manusia dengan belajar.34 Bentuk-Bentuk Agama Dan Budaya Bentuk Agama 

agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakannya dalam 

arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk budaya yaitu 

dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, adat istiadat dan lain-lain. 

Jadi ada pluraisme budaya berdasarkan kriteria agama.35 Agama ada yang bersifat 

primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase 

keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah 

Dinamisme, Animisme, Monoteisme dll, adapun pengertiannya adalah sebagai 

berikut:  

Dinamisme ialah kepercayaan yang mengandung kepercayaan pada 

kekuatan gaib yang misterius.36 Dalam faham ini ada benda-benda tertentu yang 

mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari – hari. 

Kekuatan gaib itu ada yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Dan 

dalam bahasa ilmiah kekuatan gaib itu disebut ‘mana’ dan dalam bahasa Indonesia 

‘tuah atau sakti.37 Animisme ialah kepercayaan yang mengajarkan bahwa tiap-tiap 

benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh. Bagi 

masyarakat primitif roh masih tersusun dari materi yang halus sekali yang dekat 

                                                            
33 Kontjaranigrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 

146. 
34 Wahjudidjaja, Ilmu Social Budaya (Cet. I; Jakarta: Ombak, 2012), h. 7. 
35 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Cet. I; Bandung: Alfabeta,2011), h. 91. 
36 Raodah, Budaya Spritual Orang Gowa (Cet. I; Makassar,2014), h. 24. 
37Deddy Mulyana dan Jaladuddin Rakhmat, Komunikasi Antar budaya Panduan Ber  

komunikasi dengan Orang-orang Berbeda Agama (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 
25. 
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menyerupai uap atau udara.38 Roh dari benda-benda tertentu adakalanya 

mempunyai pengaruh yang dasyat terhadap kehidupan manusia, Misalnya : Hutan 

yang lebat, pohon besar dan ber daun lebat, gua yang gelap. 

Kepercayaan Monoteisme ialah Adanya pengakuan yang hakiki bahwa 

Tuhan satu, Tuhan Maha Esa, Pencipta alam semesta dan seluruh isi kehidupan ini 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.39Bentuk 

KebudayaanKebudayaan Persia Dalam sejarah kebudayaan Persia, masyarakatnya 

banyak yang menyembah berbagai alam nyata, seperti langit, cahaya, udara, air 

dan api. Api dilambangkan sebagai Tuhan baik, sehingga mereka menyembah api 

yang  selalu dinyalakan didalam rumah -rumah.40 Kebudayaan Romawi 

TimurKerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 M. Budaya Romawi pada 

umumnya beragama Nasrani. Dalam Kebudayaannya dikenal 3 muhzab yang 

termasyur yaitu : 

Mazhab Yaaqibah, yang bertebaran di Mesir, Habsyah Mazhab ini 

berkeyakinan bahwa Isa Almasih adalah Allah. Mazhab Nasathirah yang 

betebaran di Mesir, Irak, Persia. Mazhab Mulkaniyah, Kedua Mazhab ini 

berkeyakinabahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat yaitu : Tabiat ketuhanan. 

Tabiat kemanusiaan.Kebudayaan Islam Sejalan dengan perkembangan dunia dan 

perubahan zaman, Ajaran – ajaran Islam pun kian marak dijadikan sebuah 

Budaya, yang akhirnya masyarakat sendiri sulit membandingkan antara Agama 

                                                            
38Sidi Gazalba, Asas Agama Islam (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang,1985), h.40. 
39 A Hasyimi, Sejarah Kebudayaan Islam (Cet. I; Jakarta: PN Bulan Bintang, 1975), h. 

60. 
40 Prijono,prasarana Mengenai Kebudayaan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta,20080, h. 11. 
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dengan Budaya.41 Contohnya : Masalah busana muslim “Jilbab”, di zaman dahulu 

busana muslim atau jilbab adalah pakaian yang menutup aurat, pakaian longgar 

dan panjang, sedangkan zaman sekarang jilbab menjadi sebuah model atau gaya 

yang mana tidak lagi melihat pada tuntunan Islam. 

Hubungan Agama Dengan Budaya Para antropolog dan sejarawan 

umumnya menganggap bahwa agama itu merupakan bagian dari kebudayaan 

religion is a part of every known culture.42 Karena memandang kebudayaan 

sebagai titik sentral kehidupan manusia, dan mereka tidak membedakan antara 

agama / kepercayaan yang lahir dari keyakinan masyarakat tertentu, dengan 

agama yang berasal dari wahyu tuhan kepada Rosul-Nya. Sedangkan para 

agamawan, pada umumnya memandang agama sebagai sumber titik sentral 

kehidupan manusia, terutama yang ada kaitannya dengan sistem keyakinan credo 

dan sistem peribadatan  ritus. Agama mempunyai doktrin-doktrin pokok-pokok 

ajaran yang mengikat pemeluknya, diantara doktrin tersebut ada yan g bersifat 

dogmatis inti keyakinan, yang tidak mungkin ditukar dengan tradisi dan sistem 

kebudayaan yang berlawanan.43 Meskipun demikian, dalam agama terdapat 

koridor yang memungkinkan adanya penyesuaian atau penyerapan antara agama 

dengan tradisi dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Disana terjadi proses 

saling mengisi, saling mewarnai dan saling mempengaruhi. 

Hubungan antara agama dan kebudayaan memang tidak selalu harmonis. 

Sedikitnya ada empat kategori hubungan antara agama dengan kebudayaan, 
                                                            

41 Sarina, Ilmu Budaya Dasar (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 28.  
42  Aulia Azizah, Relasi Agama dan Budaya (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 7 
43 Efendy Muhajir, Kebudayaan Memperkuat Identitas Generasi Emas (Cet. I; 

Yokyakarta, 2015), h. 8.  
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dengan meminjam formulasi  Prof. G. Van Der Leeuw sebagai berikut : Agama 

dan keudayaan menyatu. Agama dan kebudayaan renggang, agama dan 

kebudayaan terpisah, agama dan kebudayaan saling mengisi.Dengan demikian 

menjadi jelas, bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan tidak bersifat statis, 

tetapi berkembang secara dinamis dalam perjalanan sejarah. Walaupun 

pengamatan Prof. G. Van Der Leeuw tadi mencerminkan pengalaman dari 

masyarakat Barat modern, namun pengamatan itu dapat kita ambil manfaat juga 

dalam mempelajari perkembangan di Negara kita. 

 

B. Konsep Budaya lokal 

Buaya lokal dapat diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mengolah dan 

mengubah kehidupan sosial manusia setempat dari hasil olah daya pikir, pikiran 

akal dan budi dari manusia itu sendiri, sehingga menghasilkan kreatifitas yang 

diakui oleh masyarakat setempat dan sekitarnya. Budaya tersebut dapat diamati 

melalui adat atau kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, hasil kesenian, ilmu 

pengetahuandan bahasa masyarakat setempat. Menurut Nawari Ismail, yang 

dimaksud dengan budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas 

manusia dalam suatu kelompok masyarakat disuatu lokasi tertentu. Budaya lokal 

tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta 

disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian sumber budaya 

lokal bukan hanya berupa nilai,aktivitas danhasil aktivitas tradisional atau warisan 
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nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua komponen atau unsur 

budaya yang berlaku berkembang dalam masyarakat tertentu.44 

Jacobus Ranjabar mengatakan dilihat dari sifat majemuk masyarakat 

Indonesia, ada tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak 

sendiri, yaitu: kebudayaan suku bangsa/kebudayaan daerah, kebudayaan umum 

lokal dan kebudayaan nasional. Kebudayaan suku bangsa, artinya sama dengan 

budaya lokal atau budaya daerah, sedangkan kebudaya umum lokal bergantung 

pada aspek ruang, biasanya pada ruang perkotaan ketika berbagai budaya lokal 

atau daerah, yang dibawah oleh setiap pendatang. Akan tetapi, ada budaya 

dominan berkembang, yaitu budaya lokal yang ada di kota atau tempat tersebut, 

sedangkan kebudayaan nasional adalah akumulasi dari budaya daerah.45 

Seorang antropologi, Ralh Linton mendefinisikan kebudayaan dalam 

kehidupan sehari-hari bahwa kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari 

masyarakat yag manapun yang tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu 

yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan, 

dalam arti hidup masyarakat itu kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita 

sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan membaca karya sastrawan 

terkenal.Untuk seorang ahli sosial, kegiatan seperti membaca itu merupakan 

elemen-elemen belakan dalam keseluruhan kebudayaankita. Keseluruhan ini 

mencakup kegiatan –kegiatan duniawi seperti mencuci piring untuk tujuan 

mempelajari kebudayaan, karena itu bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada 

                                                            
44 Narawi Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Cet. I; Bandung : Lubuk 

Agung, 2011), h. 43. 
45Yusuf Zaenal Abidin, Pengantar Sistem Sosiologi Budaya di Indonesia (Cet. I; 

Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 168. 
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masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan.Tiap masyarakat 

mempunyai kebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap 

manusia adalah mahluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam suatu 

kebudayaan.46 

Budaya lokal di Indonesia tercermin dari keagamaan budaya dan adat 

istiadat dalam masyarakat. Berbagai suku bangsa di Indonesia, seperti Jawa, 

Sunda, Batak, Minang, Timor, Bali, Sasak, Papua, Maluku dan Bugis Makassar 

memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Setiap suku bangsa tersebut 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. Keadaan geografis 

yang terisolir menyebabkan penduduk setiap pulau mengembangkan pola hidup 

dan adat istiadat yang berbeda-beda, serta bahasa daera yang berbeda-beda pula. 

Akan tetapi, meskipun demikian adanya semua bahasa dan dialek itu 

sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu bahasa dan budaya Melayu 

Austronesia.47 

Istilah budaya lokal, adalah adat istiadat yang berciri lokal, yakni kearifan 

lokal yang berlaku secara khusus dikalangan masyarakat makassar, 

membedakanya dengan masyarakat yang berada didaerah lain. Budaya lokal biasa 

juga diistilahkan dengan kearifan lokal. Dengan kata lain kearifan lokal tidak 

dapat lepas dari kearifan budaya setempat yaitu sebagai jawaban kreatif terhadap 

situasi geografis, politik, historis, dan situasional yang bersifat lokal dan timbal 

                                                            
46 T.O Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya (Cet. IV; Jakarta, 2016), h. 22. 
47 Ralph Linton, Latar Belakang Kebudayaan dari pada Keperibadian (Cet. I; Jakarta: 

Jaya Sakti, 1962),  h. 29. 
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balik antara manusia dan lingkungannya. Karena manusia memiliki peran ganda, 

satu sisi sebagai subjek yang dipengaruhi oleh lingkunganya.48 

Budaya lokal memiliki enam dimensi, yaitu: 

1. Dimensi pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal jenis ini tekait dengan 

perubahan siklus iklim, kemarau dan penghujan. Kemampuan adaptasi ini 

menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menguasai alam. 

2. Dimensi nilai lokal. Untuk mengatur kehidupan manusia perlu adanya aturan-

aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati. Nilai-nilai ini 

biasanya mengatur hungan manusia dan tuhannya, manusia dan manusia,dan 

antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu berupa nilai 

masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 

3. Dimensi keterampilan lokal. Kemampuan lokal bagi setiap masyarakat 

dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup. 

4. Dimensi sumber daya lokal. Sumber daya lokal pada umumnya adalah 

sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui. 

5. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Setiap masyarakat pada 

dasarnya memilki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan 

kekuasaan. 

6. Dimensi solidaritas kelompok lokal. Suatu masyarakat umumnya 

dipersatukan oleh ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal. 

Sebenarnya setiap suku bangsa mempunyai konsep ideal dalam kebudayaan 

sesuai dengan pandangan hidupnya. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil 

                                                            
48 Muh.Ilham,Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Sarak 

Suatu Tinjauan Pemikiran Islam (Cet. I; Makassar: UIN Press, 2013), h. 17. 
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budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diporoleh 

melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Nilai-nilai yang diperoleh tersebut 

menyebabkan budaya lokal bisa bertahan hidup.Konsep yang dimiliki manusia 

dibuat untuk menjawab tantangan alam. Sekurang-kurangnya ada enam nilai yang 

menentukan wawasan etika dan keperibadian manusia sebagai individu maupun 

sebagai masyarakat, yaitu: ekonoi, solidaritas, agama, seni, kuasa, dan teori. 

1. Nilai teori. Ketika manusia menentukan dengan objektif idenditas benda-benda 

atau kejadian-kejadian, maka dalam prosesnya menjadi konsep dalam proses 

penilaian atas alam sekitar. 

2. Nilai ekonomi. Ketika manusia bermaksud menggunakan benda-benda atau 

kejadian-kejadian, maka ada proses penilaian ekonomi atau kegunaan, yakni 

dengan logika efisiensi untuk memperbesar kesenangan hidup. Kombinasi 

antara nilai teori dan nilai ekonomi yang senantiasa maju disebut aspek 

progresif dari kebudayaan. 

3. Nilai agama. Ketika manusia menilai suatu rahasia yang menagjubkan dan 

kebesaran yang menggetarakan di mana di dalamnya ada konsep kekudusan 

dan ketakziman kepada yang mahagaib, maka manusia mengenal nilai agama. 

4. Nilai seni. Jika yang dialami itu kehidupan dimana ada konsep estetika dalam 

menilai benda atau kejadian-kejadian, maka manusia mengenal nilai seni. 

Kombinasi dari agama dan seni yang sama-sama menekankan intuisi,perasaan, 

dan fantasio disebut aspek ekspresif dari kebudayaan. 
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5. Nilai kuasa. Ketika manusia merasa puas jika orang lain mengikuti pikiranya, 

norma-normanya, dan kebudayaanya, maka ketika itu manusia mengenal nilai 

kuasa. 

6. Nilai solidaritas. Tetapi ketika hubungan itu menjelma menjadi cinta, 

persahabatan, dan simpati sesama manusia, menghargai orang lain, dan 

merasakan kepuasan ketika membantu mereka maka manusia mengenal nilai 

solidaritas.49 

  Lebih spesifik dengan konsep nilai budaya yang ditawarkan menurut Dr. 

Syamsan Syukur, setidaknya ada lima nilai dalam budaya lokal yaitu: 

a. Nilai religius, menghormati leluhur, menghormati wali, dan orang yang 

berjasa termasuk nilai religius. 

b. Nilai kesadaran spiritual, sebagian orang mencari ketenangan batin melalui 

guru, ulama atau orang-orang yang di anggap sakit atau mendatangi orang-

orang yang dianggap pintar. 

c. Nilai sosial, setiap tradisi secara tidak langsung akan menjaling silaturahmi 

bagi para pelaku tradisi. 

d. Nilai budaya,tradisi sebagai pelestarian budaya. 

e. Nilai ekonomi, setiap tradisi juga tidak terlepas dari peran masyarakat 

disekitar tempat pelaksanaan tradisi, karena mereka akan menciptakan situasi 

                                                            
49 Rusmin Tumanggor, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ( Cet. I; Jakarta, 2016), h.142. 
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yang kondusif dan aman bagi pengunjung karena secara ekonomi akan 

mendatangkan manfaat bagi mereka.50 

 Budaya lokal yang sudah memiliki nilai-nilai akan dipertahankan oleh 

masyarakat setempat sejalan dengan hal demikian budaya lokal memiliki fungsi 

menurut susanto yaitu: 

a. Budaya lokal sebagai wada titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar 

belakang seperti status sosial,suku, agama, idiologi, dan politik. Hal ini dapat 

dibuktikan dari berbagai upacara slamatan yang harus berkembang ditengah 

modernisasi. 

b. Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai norma-

norma sosial yang memiliki pengaruh yang siknifikan dalam mengatur sikap 

dan perilaku masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. 

Misalnya tradisi bersih-bersih desa bukan sekedar sebagai kegiatan yang 

bersifat gotong royong dan lingkungan tetapi juga memiliki makna bersih dosa 

setiap anggata masyarakat. 

d. Budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, 

misalnya memiliki nilai-nilai sosial ekonomi bagi anggotanya. 

Konsep budaya lokal meliputi beberapa hal yakni kebudayaan diperoleh dari 

belajar, bahasa, kebudayaan dimiliki bersama, kebudayaan sebagai pola, dan 

kebudayaan akan selalu berubah.  

                                                            
50 Syamsan Syukur, Kontinutitas Dan Diskontitunitas Tradisi Makam Syekh Yusuf di 

Kobbang Gowa Sulawesi Selatan, El  Haraka Jurnal Budaya Islam, 18 no.1 Januari-juni 2016. 
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a. Kebudayaan diperoleh dari belajar 

Manusia memporoleh budaya bisa dari belajar, tidak diturungkan secara 

biologis atau pewarisan secara genetik, melainkan budaya lahir dari ide pokok 

manusia yang disalurkan dalam aktivitas sehari-hari, ide tersebut datang dari buah 

pikiran manusia. Manusia dikaruniai akal dari Allah supaya menggunakan 

akalnya untuk berfikir, dengan itu bisa membantu manusia dalam menentukan 

kebudayaan dari perilaku buah pikir manusia dan instin. 

Pada prinsipnya manusia dilahirkan dengan tingkah laku yang digerakkan 

oleh insting dan naluri. Kebudayaan bukan merupakan kebudayaan, tetapi sangat 

mempengaruhi budaya. Misalnya saat manusia sangat membutuhkan energi, 

mereka harus makan, tanpa makan maka manusia bisa mati maka itu merupakan 

sebuah kebutuhan wajib dipenuhi, apa makanannya, cara makan itulah bagian dari 

kebudayaan. Jadi semua manusia makan, tetapi kebudayaan yang membuat 

berbeda, dalam melakukan tindakan makan tadi dengan bentuk dan cara yang 

berbeda-beda juga. Orang berkumpul pada waktu makan, makanannya hanya 

diletakan ditengah meja dalam panci-panci dan tiap orang mengambilnya 

sesukanya, dan makan dengan takan mereka dan beransur-ansur diikuti dan 

dipelajari oleh orang disekeliling. Kita makan karena kita harus makan, tetapi 

penggunaan alat-alat untuk makan adalah kebiasaan yang dipelajari, dengan 

demikian menjadi bagiandari kebudayaan manusia. 

b. Bahasa 
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Suatu kenyataan tidak dapat luput dari perhatian orang adalah pengalamanya 

bahwa dalam masyarakat manusia yang bagaimana pun bentuknya, selalu terdapat 

suatu bahasa yang cukup rumit susunanya. Bahasa bersifat simbolis, artinya 

semua perkataan mampu melambangkan arti apapun, walaupun hal atau barang 

yang dilambangkan artinya oleh kata itu artinya tidak hadir. 

Hal itu menghadirkan implikasi yang hebat untuk pewarisan kebudayaan,ini 

berarti bahwa orang tua manusia misalnya dapat mengatakan kepada anaknya, 

setelah anak dapat memahami percakapan sederhana bahwa, ular berbahaya dan 

harus di hindari.Si orang tua itu dapat menjelaskan secara mendetail sekali 

mengenai sifat-sifat ular, dia merinci bagaimana panjangnya, besarnya, warnanya, 

bentuknya dan cara-cara bergerak. Dia dapat menunjukan tempat-tempat dimana 

anaknya mungkin menemukan ular dan menerangkan bagaimana menghindarinya. 

Jadi dalam ingatanya sekiranya dia akan menemukan ular, ia mungkin akan 

teringat kata yang menjadi pelambang untuk binatang itu, dan juga teringat pada 

keterangan yang berhubungan dengan itu dengan demikianm menjauhkan diri dari 

bahaya. 

Bahasa layaknya sebagai simbolis akan suatu hal,jika tidak maka orang tua 

akan menunggu saat ular bisa benar-benar dilihat dan memulai contoh-contohnya. 

Dan kemudian barulah dijelaskan bahwa dari ular itu. Maka tanpa bahasa 

kebudayaan tidak bisa tetap ada dan diteruskan oleh generasi karena bahasa yang 

menunjukkan keterangan-keterangan secara simbolis dan dapat menjadi pewarisan 

kebudayaan yang beraneka ragam. 



 
 

56 
 

c. Kebudayaan dimiliki bersama 

Kebudayaan adalah milik bersama, kalau hanya satu itu orang saja maka itu 

termasuk kebiasaan pribadi, bukan suatu pola kebudayaan.Suatu kebudayaan 

adalah hasil pola pikir manusia yang dikembangkan secara bersama-sama. 

Kebudayaan harus dimiliki bersama oleh satu bangsa atau sekolompok orang-

orang. Jadi jika suatu kelompok masyarakat telah memiliki kebudayaannya maka 

itu didapat melalui proses belajar. 

Luas dan jenis kelompok yang dimiliki bersama ciri-ciri ini sangat 

berbeda.Dalam keluarga kita, dan dengan kawan-kawan kita misalnya, kita 

memiliki bersama nilai-nilai, kepercayaan dan cara berlaku tertentu.Dengan 

bagian-bagian tertentu dari masyarakat kita yang mempunyai asal-usul etnis atau 

daerah atau agama atau mempunyai pekerjaan yang sama dengan kita, kita miliki 

ciri-ciri bersama tertentu. Sebagai warga dari suatu bangsa yang sama kita miliki 

hal-hal tertentu yang serupa sifatnya, dan malahan melampaui batas-batas 

nasional kita, kita juga memiliki ciri-ciri tertentu yang sama sifatnya dengan 

bangsa-bangsa luar negeri khususnya bangsa-bangsa yang mempunyai 

kepentingan yang sama dengan kita.51 

d. Kebudayaan sebagai pola 

Adanya kebudayaan dalam masyarakat itu sudah pasti memiliki pola-pola 

budaya yang ideal. Biasanya yang dimaksud dengan pola-pola kebudayaan ada 

norma-norma menurut Lenard Siregar dalam jurnal antropologi dan konsep 

                                                            
51 Leonard Siregar, Antropologi dan Konsep Kebudayaan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2002), h. 27. 
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kebudayaan mengatakan wlaupun kita semua tahu bahwa tidak semua orang 

kebudayaanya selalu berbuat seperti apa yang telah mereka patokkan bersama 

sebagai hal yang ideal tersebut. Sebab bila warga masyarakat selalu mematuhi dan 

mengikuti norma-norma yang ada pada masyarakat maka tidak akan ada apa yang 

disebut dengan pembatasan-pembatasan kebudayaan, sebagian dari pola-pola 

yang ideal tersebut dalam kenyataan berbeda dengan perilaku sebenarnya karena 

pola-pola tersebut telah dikesampingkan oleh cara-cara yang dibiasakan oleh 

masyarakat. 

Faktor utama pembatasan-pembatasan kebudayaan.Kemungkinan variasi 

dalam cara berlaku perseorangan adalah kebudayaan itu sendiri. Ahli sosiologi 

prancis yang terkenal, Enile Durkheim, menekankan bahwa kebudayaan adalah 

suatu yang berada diluar kemampuan kita, diluar kemampuan seseorang dan 

memaksakan kehendaknya pada para individu. Kita tidak selalu merasakan 

pembatasan-pembatasan kebudayaan itu, karena pada umumnya kita mengikuti 

cara-cara berlaku dan cara berfikir yang dituntunya.Tetapi jika kita coba 

menentukan pembatasan-pembatasan kebudayaan itu, kekuatannya menjadi nyata. 

Ada dua macan pembatasan kebudayaan yakni pembatasang langsung dan tidak 

langsung.Tentu saja pembatasan-pembatasan langsung yang paling jelas. 

Misalnya, jika anda mengenangkan pakaiyan yang tidak biasa dalam kebudayaan 

anda, anda mungkin dijadikan bahan ejekan. Tetapi jika anda sekedar kain tipis, 

anda akan mengalami tekanan lebih keras dan langsung misalnya ditangkap 

karena memperhatikan badan secara kurang sopan. Kenyataan ini bahwa 

kebudayaan bisa bertahan dan berkembang karena kebiasaan-kebiasaan tersebut 
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sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungan. Ini ini terjadi 

menjadi satu strategi dari kebudayaan untuk dapat terus bertahan. 

e. Kebudayaan selalu berubah 

Walaupun benar bahwa unsur-unsur dari suatu kebudayaan tidak dapat 

dimaksudkkan ke dalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah 

perubahan pada kebudayaan itu, kita harus mengingat, bahwa kebudayaan tidak 

bersifat statis ia selalu berubah. Tanpa adanya gagasan yang disebabkan oleh 

masuknya unsur budaya asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat 

tertentu, pasti akan beruba dengan berlakunya waktu. Dalam setiap kebudayaan 

selalu ada suatu kebebasan tertentu pada para individu dan kebebasan individu 

memperkenalkan variasi dalam cara-cara berlaku dan variasi itu yang pada 

akhirnya dapat menjadi milik bersama, dan dengan demikian dikemudian hari 

menjadi bagian dari kebudayaan. Atau mungkin beberapa aspek dari lingkungan 

akan berubah, dan memerlukan adaptasi kebudayaan yang baru. Bahwa 

kebudayaan selalu berubah, ternyata kalau orang memperhatikan sebagian besar 

dari adat kita. 

Maka sudah jelas, kebudayaan manusia bukanlah sesuatu yang sifatnya kekal, 

kebudayaan suatu saat nanti akan berubah sejalan berkembangnya zaman dan 

berjalanya waktu. Tiap masyarakat mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda 

beda dari kebudayaan masyarakat lain dan kebudayaan itu merupakan suatu 

kumpulan yang berintegrasi dari cara-cara berlaku yang dimiliki bersama dan 
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kebudayaan yang bersangkutan secara unik mencapai penyusuaiyan kepada 

lingkungan tertentu. 

 

C. Tradisi dalam Perspektif Islam 

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia sebagai sesuatu 

yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh 

kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun, tidak adil jika semua usaha 

yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan 

agak lebih jauh ke belakang dari realita, maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian 

tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan 

terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun tumbuh dan berkembang. 

Sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut 

memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang 

bersangkutan. Tetapi dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau menjadi 

kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Karena kebiasaan dalam istilah hukum sering 

disebut sebagai urf atau adat.52 

 Dalam sejarah hukum Islam, al-adah dalam bahasa Arab sinonim dengan kata 

urf, memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal, kata al-adah berarti 

kebiasaan, al-adah atau praktek. Sementara arti kata urf adalah sesuatu yang telah 

diketahui.53 Adapun kajian al-adah dalam hukum Islam yaitu  urf. Dalam hal ini para ahli 

ushul fiqh mendefinisikan bahwa al-adah dan urf itu sama. Hanya saja, ada sedikit 

                                                            
52 Rachmat Syafei, Ilmu Ushulul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Akademika Persindo, 2015), h. 

291.  
53 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 

Perenada, 2011), h. 1. 
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perbedaan di antaranya yaitu urf sebagai tindakan atau ucapan dikenal dan dianggap baik 

serta diterima oleh akal sehat. Dilihat dari pemahaman tersebut bahwa bisa dikatakan dari 

pemahaman al-adah adalah bahasa indonesianya urf dan pemahaman hukum adat dari 

kalangan yang memakainya hanya terbatas pada satu komunitas atau masyarakat tertentu 

saja.54 Sedangkan  urf adalah bahasa Arabnya dan juga lebih luas diterima dan lebih 

banyak diketahui oleh masyarakat. 

Menurut al-Qurtubiy, bahwasannya urf adalah sesuatu yang dianggap baik yang 

bisa diterima oleh akal.55 Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, urf adalah apa-apa 

yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa 

perkataan maupun perbuatan. urf disebut juga adat kebiasaan.56 Abdul Mudjib 

mendefinisikan urf sebagai suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, 

karena sejalan dengan akal sehat.  

a. Macam-Macam Urf  

Sebagai salah satu dalil hukum dalam Islam, Islam membagi hukum adat menjadi 

dua bagian.57 Pertama, urf sahih, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-

qur’an dan sunnah hadis, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang 

halal.58Seperti orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus. 

menyerahkan pada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian, ini 

hadiah, bukan mahar. 

                                                            
54Pengaruh urf dalam Masyarakat dalam Pembentukan Hukum Islam yang Baru, 

http://zanikhan.multiply.com/journal/item/176  
55Aliy Ahmad al-Nadwiy, Al-Qawaidu al-Fiqhiyah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 

293. 
56 Miftahul Arifin & Faishal Haq, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam 

(Cet. I; Jakarta: Akademika Persindo, 2014), h. 146. 
57 Mukhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Cet. II; Jakarta:Akademika 

Persindo, 2000), h. 141. 
58 Ahmad Saiful Anam, Peranan Adat Urf dalam Pengembangan Hukum Islam, (Cet. 

I;Jakarta: Kencana,2017), h. 9. 

http://zanikhan.multiply.com/journal/item/176
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Urf sahih dapat pula dibagi menjadi urf yang bersifat khusus al-urf al-khas dan 

urf yang bersifat umum al-urf al-am. Yang bersifat umum ialah semua urf yang telah 

dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu 

masa. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak 

terhadap istri, seperti pernyataan: Engkau telah haram aku gauli. Apabila ungkapan ini 

telah diucapkan oleh suami terhadap istrinya, suami telah dipandang menjatuhkan talak 

pada istrinya. 

 Sedangkan Al-urf Al-khas yang bersifat khusus ialah kebiasaan yang hanya 

dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. 

Dengan kata lain, urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagaian kelompok 

atau suku bangsa tertentu.59 Misalnya, di Irak masyarakat menganggap catatan jual beli 

yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah hutang piutang.  

Kedua, Urf fasid ditolak syara karena menghalalkan yang haram atau 

mengharamkan yang halal. Seperti, bila ingin melakukan persetubuhan, harus menunggu 

empat puluh hari sebelum pernikahannya. Baik urf am ataupun urf khas dapat dijadikan 

hukum Islam sejauh hanya meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum 

Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan sunnah.60 Para ulama fikih menyepakati hukum 

adat sebagai dalil penetapan hukum Islam. Bagi Imam Malik menggunakan hukum adat 

sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan rumus al-maslahah al-mursalah masalah 

yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas. 

 b. Dalil Hukum tentang Adah 

                                                            
59 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komprehensif (Cet. II; Jakarta: Akademika Persindo, 2008),  h. 97. 
60 Saiful Anam, Peranan Adat Urf  (Cet. II; Jakarta: Akademika Persindo, 1985), h. 9. 



 
 

62 
 

 Adah telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah 

Islam tentang ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan dalam 

hukum Islam. Secara teoritis, adat tidakdiakui sebagai salah satu sumber dalam 

jurisprudensi Islam. Dalam prakteknya, adat memainkan perasaan yang sangat penting 

dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara –

negara Islam. Peran aktual adat dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting 

daripada yang kita duga sebelumnya. Demikianpula, dalam banyak hal adat terbukti 

dipakai hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkrtnya dalam al-Qur’an 

maupun hadis. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa sejak masa awal pembentukan 

hukum Islam kriteria adat lokal justru cukup kuat untuk mengalahkan praktek hukum 

yang dikabarkan berasal dari Nabi sendiri.61 Dengan kata lain, para ahli hukum Islam 

pada akhirnya menerima berbagai macam bentuk praktek adat tersebut dan oleh 

karenanya mereka berusaha untuk memasukkan hukum adat dalam bangunan sumber 

hukum Islam. 

 Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang di tanah Arab telah mengadopsi 

berbagai macam adat. Praktek adat ini, dalam banyak hal, telah mempunyai kekuatan 

hukum dalam masyarakat. Walaupun hukum adat tidak dilengkapi oleh sanksi maupun 

suatu otoritas, perannya yang penting di dalam masyarakat tidak meragukan lagi. Satu 

contoh yang dapat dikemukakan disini misalnya dalam tindakan orang Islam 

mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara yang 

berhubungan dengan Ka’bah dan sunatan khitan. Upacara-upacara tersebut berperan 

sebagai dasar kultural dalam pembentukan tradisi sosial setempat. 

 Berbagai macam adat pra Islam diteruskan pemberlakuannya selama periode 

Rasulullah. Fakta ini mengindikasikan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi 

                                                            
61  Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum (Cet. II; Yokyakarta: Serikat,2003), h. 5 
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hukum yang secara langsung ditunjukkan untuk melawan adat yang telah diketahui dan 

dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam.62 Sebaliknya Nabi 

Muhammad, dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru, 

banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, 

sehingga memberikan tempat bagi praktek hukum adat tersebut dalam sistem hukum 

Islam yang baru.  

 Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam, hukum adat dapat dijadikan 

latar hukum Islam para pelaku penetap hukum Islam.63 Mujtahid harus 

mempertimbangkan hukum adat dalam menetapkan hukum Islam seperti kesepakatan ahli 

hukum Islam fuqaha yang َfikih kaidah dalam rumus menetapkan adat kebiasan yang 

dilakukan penduduk suatu daerah tidak ada penjelasan dan tidak bertentangan dengan al-

Qur’an dan sunnah bisa dijadikan sebagai landasan hukum. 

Namun demikian dalam prakteknya para ahli hukum Islam melanjutkan tradisi 

mengakui efektifitas adat, terutama dalam lapangan interpretasi hukum. Walaupun teori 

hukum yang dibangun oleh aliran aliran hukum klasik memandang hukum Islam sebagai 

hukum agama yang bersifat kebal dari perubahan dimana manusia hanya mampu 

menginterpretasikan dan mengeksplanasikan hukum tanpa menciptakannya. 

Permasalahan-permasalahan keseharian yang muncul dan perkembangan budaya 

mengharuskan adanya adaptasi dari aturanaturan hukum tersebut kepada situasi yang 

baru, sehingga ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemui oleh para 

sahabat, para imam aliran-aliran hukum maz ahib tersebut memanfaatkan hukumhukum 

adat yang telah dipraktekkan di daerah-daerah baru yang dikuasai oleh orang Islam. 

Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk 

                                                            
62 Rachmat Syafei, Ilmu Ushulul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Akademika Persindo, 2015), h.6. 
63 Saiful Anam, Peranan Adat Urf (Cet. II; Jakarta: Gramedia, 20070), h. 14. 
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memperkenalkan fleksibilitas kedalam kerangka pikir hukum Islam,64 hukum yang sakral 

divine haruslah mampu untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam 

semua bidang kehidupan. 

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber 

hukum Islam yang sekunder, dan bukannya primer, dalam arti diaplikasikannya prinsip-

prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang muncul. Para juris muslim mempunyai pendapat yang 

berbeda-beda tentang masuknya adat kedalam hukum Islam, tetapi mereka sampai kepada 

suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang 

efektif untuk membangun hukum.  

Dalam hal ini pendiri aliran Hanafiah, Abu Hanifah memasukkan adat sebagai 

salah satu pondasi dari prinsip istihsan. Sarakhsi, dalam kitab Mabsut, menggambarkan 

bahwa Abu Hanifah menginterpretasikan makna aktual dari suatu adat sesuai dengan 

makna yang secara umum dipakai dalam masyarakat, namun menurut dia keberlakuan 

adat tersebut harus ditolak jika bertentangan dengan nas.65 Malik percaya bahwa aturan-

aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu 

ketetapan, walaupun ia memandang adat ahl al-Madinah penduduk Madinah sebagai 

suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya. Tidak seperti fuqaha Hanafi 

dan Maliki yang memegangi signifikansi sosial dan politik dari adat dan dengan demikian 

menekankan kepentingan dari adat tersebut dalam proses penciptaan hukum mereka.  

Syafii dan Ibnu Hanbal tampak tidak begitu memperhatikan adat dalam 

keputusan hukum mereka. Namun begitu, bukti dari qaul jadidnya Syafi’i yang 

dikompilasikan setelah sampainya di Mesir, ketika dikontraskan dengan qaul qadimnya 

                                                            
64 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum  (Cet. II; Jakarta: Kencana, 20013), h. 17.  
65 Rachmat Syafei, Ilmu Ushulul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Akademika Persindo, 2015), h.18 
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yang dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua 

negeri yang berbeda.66 Penerimaan Ibnu Hanbal terhadap hadis| yang lemah ketika ia 

mendapatkan hadis| tersebut bersesuaian dengan adat setempat, juga memberikan bukti 

bahwa prinsip adat pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan oleh para mujtahid 

dalam usahanya untuk membangun hukum.  

Peran adat yang ditunjukkan oleh para pembangun jurisprudensi Islam di atas 

pada giliran selanjutnya oleh para pengikutnya ditunjukkan dengan cara yang lebih 

eksplisit. Pandangan dari para fuqaha penerus para imam mazhab dari masing-masing 

aliran hukum perlu dipaparkan disini untuk memperlihatkan signifikansi adat lokal 

tersebut. Kita melihat bahwa semua ahli hukum Hanifah menganggap adat sebagai 

sumber hukum. Abu Yusuf, sebagai contohnya, dikabarkan telah mengakatan bahwa adat 

menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam sistem hukum Hanifah, terutama ketika 

nas yang jelas tidak ditemukan. Abu Hanifah sendiri, menurut Sarakhsyi, menolak qiyas 

untuk lebih memegangi urf.  

Ahli hukum lain dari mazhab ini, Muhammad ibn al-Hasan asy Syaibani 

mengemukakan beberapa aturan penafsiran yang teoritis sifatnya yang menunjukkan 

kepentingan jurisprudensial dari adat. Ia menyebutkan beberapa kaidah hukum, yaitu: 

ketetapan hukum yang diderivasikan dari adat sama dengan ketetapan yang diambil dari 

teks-teks nas assabit bil-urf kas-sabit bin-nas adat menjadi hukum yang pasti jika tidak 

ada ketentuan yang lain dalam nas al-adah taj’al hukm iza lam yujad at-tasrih bi khilafih 

teori yang umum dapat dispesifikasikan oleh ketetapan adat al-mutlak min al-kalam 

yutaqayyad bi dalalah al-urf adat bersifat valid untuk mempartikularkan ketentuan yang 

bersifat umum al-adah mu’tabarah fi taqyid mutlaq al-kalam pengetahuan yang harus 

diperoleh melalui adat sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nasal-ma’rud bil 

                                                            
(Cet. X; Jakarta: Kencana, 2009), 17. 
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urf kal masyrut bin-nas. Dari kaidah-kaidah ini dapat dilihat bahwa bagi mazhab Hanafi, 

adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum diketika teks-teks nas dalam kasus yang 

bersangkutan tidak memberikan jawaban.67 Demikian pula adat dapat membatasi efek 

dari aturan hukum yang umum.  

 Ahli hukum dari mazhab Maliki yang terkenal, asy-Syatibi, berpendapat bahwa 

adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam 

mengaplikasikan hukum. Ia membedakan antara dua macam adat atau kebiasaan; yang 

pertama ia sebut dengan al-awaid asy-syariyah, yang terdiri dari tradisi-tradisi yang 

disetujui oleh nas atau dalil syari lainnya; yang kedua ia sebut al-awaid al-jariyah, yang 

terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang diidamkan oleh syari dalam arti tidak mau 

menerima maupun menolak.68 Ahli hukum dari kelompok Maliki yang juga 

mendiskusikan aturan-aturan dimana di dalamnya adat mempunyai peran yang 

menentukan. Ia mengemukakan bahwa peran adat dalam proses kreasi hukum tidak dapat 

dihindari.  

Pada juris Syafiiyah memanfaatkan prinsip-prinsip adat dalam keputusan hukum 

mereka. Al-Mawardi mengemukakan bahwa adat dan akal keduanya harus digunakan 

dalam menyelesaikan perkara-perkara.69 Sementara al-Khatib al-Bagdadi, sebagaimana 

Ibnu Farhun dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa para mufti yang mengeluarkan 

ketetapan hukum harus memahami adat secara benar agar terhindar dari penetapan hukum 

yang salah. 

 Pendapat para ahli hukum dari maz|hab Hanbali secara gamblang menganggap 

adat sebagai salah satu sumber hukum dan ia menguatkan aturan-aturan fikihnya dengan 

                                                            
67 Ibid., h. 21  
68Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, Adab al-qad}i, Jilid I, h. 135    
69 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum, h. 23  
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merujuk kepada adat. Demikian pula mengikuti Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab ini 

yang mendasarkan banyak keputusan-keputusan hukumnya pada adat penduduk Hijaz.70  

 Penjelasan yang dikemukakan di atas membawa suatu kejelasan bahwa peran 

adat tidak hanya terbatas pada pengambilan insiatif dalam hukum ketika sumber hukum 

yang lain tidak memberikan jawaban, karena  adat pada kenyataannya juga mempunyai 

peran yang penting yang harus dimainkan dalam masalah aplikasi hukum yang muncul.  

Atas dasar-dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya 

memformulasikan kaidah hukum adat dapat menjadi sumber penetapan hukum al-adah al-

muh akkamah. Para fuqahaberikutnya kemudian mengkualifikasikan peran adat dengan 

berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam,71 sebagai 

berikut:  

1) Perbuatan yang dilakukan mengandung kemaslahatan dan logis. Syarat ini merupakan 

sesuatu yang mutlak ada pada urf sahih sehingga dapat diterima masyarakat umum.  

2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah 

mendarah daging pada perilaku masyarakat.  

3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur’an maupun assunnah. Syarat ini 

sebenarnya memperkuat terwujudnya urf sahih karena bila bertentangan dengan nas atau 

bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti ia termasuk ‘urf fasid yang tidak 

dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.  

4) Tidak mendatangkan kemad aratan.72 Syarat ini menjelaskan apabila urf itu 

mendatangkan kemad aratan dan tidak dapat diterima logika, maka ‘urf yang demikian 

tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti kebiasaan istri yang membakar dirinya 

                                                            
70 Ibid., h. 25  
71Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 106-107   
72 Mukhlish Usman, Kaidah-Kaidah, h. 142  
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hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. 

Meskipun urf ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, namun kebiasaan 

seperti ini tidak dapat diterima akal sehat.  

Setelah memahami kontribusi besar yang diberikan oleh adat dalam proses 

perkembangan hukum Islam di atas, bahwa dalam realitasnya sistem hukum Islam 

senantiasa menyadari keefektifan adat dalam proses kreasi hukum Islam, penerimaan dan 

pengakomodasian dari berbagai macam adat yang berguna dari konteks ada atau tidak 

mengandung alasan lain kecuali untuk menerima dan mengikuti kebijaksanaan dari para 

kaum muslimin,73 dimana tindakan penerimaan mereka terhadap adat justru memudahkan 

aplikasi hukum Islam dalam masyarakat.  

4. Al-Adah Al-Muhakkamah Sebagai Dalil Hukum Islam 

 Adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal 

dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan 

diakomodasi eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan 

al-adah muh akkamah adat itu bisa menjadi hukum, atau kaidah al-adah syariatun 

muhkamah adat adalah 30 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum, h. 26 31 syariat y 

ang dapat dijadikan hukum. Artinya suatu kebiasaan itu bisa dijadikan patokan hukum. 

Menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau ‘urf bisa diterima jika memenuhi 

syarat-syarat berikut :  

a. Tidak bertentangan dengan syariat  

b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan  

c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim  

                                                            
73 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum, h. 26  
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d. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim 

 e. Tidak berlaku dalam ibadah mahd}ah  

f. ’Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya 

 g. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan.74  

  Senada dengan pendapat di atas, Prof. Dr. Saiful Anam, M.A. dalam pidatonya 

mengatakan, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum 

Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:  

a. Mengandung kemaslahatan dan logis  

b. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas 

masyarakatnya  

c. Sudah berlaku pada saat itu,75 bukan adat yang baru akan muncul kemudian 

 d. Tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-

prinsip umum syariah Islam.  

 

D.Kerangka Teoretis 

     Penelitian ini berjudul tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan 

Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. Penelitian ini akan mengungkapkan wujud 

tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai 

Barat. Prosesi tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan Tassililu 

                                                            
74  Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 291-292 
75 Ahmad Saiful Anam, Peranan Adat/’Urf dalam Pengembangan Hukum Islam, (Pidato 

Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 
h. 9  
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Kecamatan Sinjai Barat. Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi naung ri ere 

pada masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat akan dikaji 

berdasarkan proses naung ri ere. Dalam penelitian ini fokus utama adalah wujud 

tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai 

Barat.  

Kajian tentang wujud tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan 

Tassililu Kecamatan Sinjai Barat, akan dikaji melalui studi pustaka dengan 

merujuk beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini merupakan penelitian 

yang menitik beratkan76 pada tradisi naung ri ere pada masyarakat di Kelurahan 

Tassililu Kecamatan Sinjai Barat dengan maksud untuk menguraikan tradisi 

naung ri ere  dan kemanfaatanya dalam bidang budaya dan tradisi pada 

masyarakat yang ada di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
76 Syamhari, Transformasi Nilao-Nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan, Jurnal Rihlah 

Volume II Nomor 2 Mei 2015, (Diterbitkan oleh Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas 
Adab dan Humaniora), h.25. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field reseach di mana 

dimana penelitian turung langsung mengadakan penelitin didalam masyarakat. 

Juga bisa disebut dengan  penelitian kualitatif menurut Krik dan Miler, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang secara umum digunakan meneliti tentang 

kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan aktivitas sosial selanjutnya Lexy J 

Moloeg mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek peneliti misalnya 

perilaku, peresepsi, motifasi, dan tindakan.Secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.77 

 Secara spesifik penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskripsi 

analisis, karena memungkingkan penulis melakukan pemaknaan terhadap 

fenomena tradisi naung ri ere di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai barat, 

menganalisa awal keberadaan tradisi wujud tradisi dan nilai-nilai Islam terhadap 

tradisi naung ri ere. 

                                                            
77Daun Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. I;  Yokyakarta: 

Calpulis, 2015), h. 9. 
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B. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis 

 Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai 

peristiwa masa lampau dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar 

belakang,dan perilaku dari peristiwa tersebut.78 Dengan pendekatan historis ini, 

akan mampu menggambarkan sejarah masa lalu tentang awal keberadaan tradisi 

naung ri ere. 

b. Pendekatan Antropologis 

  Pendekatan Antropologis adalah disiplin ilmu yang sangat menarik 

tentang kehidupan manusia di masa lalu dan sekarang.79 Peneliti akan 

mendeskripsikan cara berfikir dan cara berperilaku yang merupakan ciri khas 

suatu bangsa atau masyarakat tertentu, maka pendekatan ini sangat berguna dalam 

memahami masyarakat dan sistem penyesuaiyan keperibadian.80 

c. Pendekatan Sosiologis 

 Pendekatan Sosiologis, adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama 

dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai 

                                                            
78Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus,1987), h. 

105. 
79 Paul Erickson, Sejarah Teori Antropologi Penjelasan Komprehensif  (Cet. I; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h.1. 
80Kartono, Metodologi Penelitian (Cet.  I; Jakarta: Seambil Ilmu, 1996), h. 20. 
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hidupnya itu.81 Pendekatan ini berupupaya memahami hubungan masyarakat 

dengan tradisi naung ri ere.  

 

d. Pendekatan Teologis 

  Pendekatan teologis dilihat dari defenisinya secara substantif berarti dilihat 

dari esensinya yang seringkali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan 

sehingga menjelaskan religius masyarakat adalah bersadarkan tingkat ortodaksi 

dan ritual keagamaan, bahwa lebih berpusat pada bentuk tradisional suatu 

agama.82 Pendekatan ini sangat memiliki kaitan erat dengan  kepercayaan pada 

tradisi naung ri ere. 

  

C. Sumber Data penelitian 

  Sumber data penelitian ini ditentukan, kepada kemampuan penelilti dalam 

mencoba mengungkap suatu peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan 

informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang didapat peneliti 

benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang konkrit. Penentuan sumber data 

dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap  peristiwa 

subjektif mungkin dan data dalam penilitian tersebut adalah hasil wawancara yang  

                                                            
81Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet. I; Jakarta: Alauddin University Press, 2014), 

h. 4. 
82 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam  (Cet. I; Yokyakarta: 

Ombak, 2011), h. 48. 
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tradisi naung ri ere  di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. Sumber data 

yang diperlukan dalam penelitian ini 

a. Data Primer 

 Data yang diambil langsung dari subjek yang akan diwawancarai yakni pada 

masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat yang melakukan tadisi 

naung ri ere dan pemerintah setempat. 

b. Data Sekunder 

  Data yang diambil berupa dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian 

teori, kajian ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data penelitian 

Metode penelitian adalah cara memporoleh data dengan kegunaan dan 

tujuan tertentu.83 Metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian 

ini, adalah: 

a. Metode Observasi 

             Metode pengamatan atau observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra, dengan melakukan 

pencatatan terhadap fenomena yang terjadi secara langsung dengan melihat, 

mengamati, ditempat yang dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan 

turung langsung mengamati kondisi lapangan secara nyata yakni segala kegiatan 
                                                            

83Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. I;  Bandung: Alfabeta, 2013), h.1. 
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yang dilakukan oleh para pelaku tradisi naung ri ere  dari awal pelaksanaan 

sampai selesai. 

a. Metode Wawancara 

      Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara  melakukan dialok 

dengan informan, namun sesunguhnya ketika  sudah melakukan dialog dengan 

narasumber saat obsrvasi dan kemudian kita mengingat, mencatat atau 

merekmnya, itu sudah termasuk  proses wawancara secara tidak langsung. Penulis 

akan mewawancarai informan yang sudah ditentukan sebagai informan kunci atau 

informan yang dianggap sangat mengetahui tradisi naung ri ere  untuk 

memberikan data-data yang dibutuhkan 

Pada penelitian ini menggunakan  teknik sampling yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah purposive sampling yakni tehnik 

pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini orang yang 

dianggap sangat mengetahui tentang apa yang diteliti. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan, dan informan adalah Abd 

Hamid selaku seorang pinati  orang yang dipercaya memimping jalanya tradisi 

naung ri ere. 

Disamping itu, peneliti juga menggunakan teknik probability sampling atau 

metode acak adalah pemilihan sampel dimana setiap anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih, pada penelitian ini peneliti memilih simpel 

random samplin yaitu teknik  pengambilan sampel sederhana yang dilakukan 

secara acak, dikatakan sederhana karena pemilihan sampel dilakukan tanpa harus 



 
 

48 
 

memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut.Teknik ini dapat dianggap 

representative hanya bisa dilakukan pada anggota populasi yang diasumsikan 

homogen. Maka penelitian ini akan secara acak melakukan wawancara dengan 

tokoh masyarakat yang ikut serta dalam tradisi naung ri ere dan aparat pemerintah 

setempat sebagai bahan pendukung dalam menganalisis tradisi naung ri ere di 

Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. 

b. Metode Dokumentasi 

       Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan dan mencari data-

data yang dapat menjadi alat penjelas dalam alat penelitian, data tersebut termasuk 

juga data sekunder berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, 

surat kabar, dokumen negara berupa peraturan-peraturan kebijakan, dan gambar 

hasil foto koleksi pribadi. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama yang harus dipahami. 

Ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan maupun verifikasi.84 Ketika komponen sebagai teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Reduksi Data 

                                                            
84Miles Huberman,  Analisis Data Kualitatif  (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992), h.16. 
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Reduksi data diartikan sebagai proses pemusatan perhatian, analisis, 

membuang hal-hal yang tidak penting pada transformasi data kasar yang muncul 

pada hasil penelitian lapangan berupa catatan-catayan.85 Proses reduksi data ini 

dilakukan secara teruus menerus selama pengumpulan data berlangsung, 

selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menulis memo, memusatkan tema, 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan terakhir dapat 

dilakukan.86 

b. Penyajian Data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi 

analisis kualitatif yang valid , meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan 

danbagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk kesimpulan.87Olehnya itu peneliti dari awal mampu 

memahami makna dari berbagai hal yang ditemui dilapangan dan menentukan  

menarik kesimpullan. 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi  

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian 

                                                            
85Pawito, Penelitian Komunikasi Kumulatif  (Cet. I; Yokarta : PT LKS, 2008), h. 89. 
86Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Yokarta: Rake Sarasin, 2009), h. 

138. 
87Lexy.J. Moleng , Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Yokyakarta: Gamma, 2006), 

h.103. 
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berlangsung, dalam mengambil kesimpulan peneliti ini menggunakan pendekatan 

induktif  bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil 

kesimpulan yang bersifat umum.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
88 Wiratna Sujarweni, metodologi peelitian ( Cet. I; Yokyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), h. 8. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 

a. Sejarah Singkat Kelurahan Tassililu 

Sejarah Kelurahan Tassililu pada awalnya, Desa pada tahun 1950 yang  

dipimpin oleh Karaeng Muhammad Aming dan sekertaris Desa pak Kaho Patta 

Beta, tidak lama kemudian masa periode di gantikan oleh Puang Mappa dan 

setelah menjabat beberapa tahun Desa Tassililu semakin maju hingga Desa 

Tassililu disahkan dan dibentuk  menjadi Kelurahan Tassililu. Kemudian dipimpin 

oleh putra bapak Puang Mappa yang bernama Pak Halfin. Kelurahan Tassililu 

merupakan bagian dari Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan luas wilayas 1950,94 km2. 

Secara historis kata Tassililu berasal dari bahasa konjo yakni Tassililu 

yang artinya dibuka dan diguling, pemberian nama Kelurahan Tassililu 

dihubungkan dengan sejarah yang nantinya  jika tiba masa semua orang di Dunia 

akan berkumpul didepan Kantor Lura Tassilillu berbicara mengenai kesucian dan 

berkelahi saling membunuh memakai pasorang pokke89 sampai darah meluap 

mengalir ke Possongia hingga ke laut lepas90. Dalam catatan lontara orang yang 

bisa mendapatkan masa ini adalah orang yang beruntung. 

b. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis 
                                                            

89 pasorang pokke (tombak atau lembing) adalah sebuah benda yang berbentuk seperti 
linggis yang ujungnya tajam. Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang, bagiannya 
terdiri dari tongkat sebagai pegangang dan mata atau kepala. 

 90Hamid (78 Tahun), Sanro, Wawancara,Sinjai, 4 Februari 2022.  
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Kelurahan Tassililu secara geografis  mempunyai luas 950,94 km2. Jika 

dilihat dari topografi dan kontur tanah, sawah, tanah dan perkebunan. Kelurahan 

Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Secara umum berupa 

pertanian, persawahan dan perkebunan yang berada di ketinggian antara120 ml 

diatas gunung yang memiliki temperatur suhu rata-ata 30⁰-45⁰C. Kelurahan 

Tassililu  terdiri dari 6 Dusun. Yakni Dusun Kayutanan, Dusun Hulo, Dusun 

Possongia, Dusun Kindang-Kindang, Dusun Kaluarang,dan Dusun Kaluarang 

Daulu. Batas wilayahnya:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Perak 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa  

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Arabika 

Kelurahan Tassililu beriklim tropis dengan dua musim yakni, musim kemarau 

dan musim hujan. Orbitasi dan waktu dan tempuh dari ibu kota kecamatan 1 km, 

jarak dari pemerintahan kota 57 km, jarak dari ibukota provensi 115 km. 

Kelurahan Tassililu salah satu Kelurahan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten 

Sinjai  dengan jumlah penduduk sebanyak 4214  jiwa yang terdiri dari 2219 laki-

laki dan 2197 perempuan denga jumlah kepala keluarga 1183.91 

 

 

 

                                                            
91 Arsip Keelurahan Tassililu.2018. 
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Tabel 1 

Mata Pencaharian Pokok Penduduk Kelurahan Tassililu  

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 170 

2 Pedagang 35 

3 Pekebun 50 

4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 

Sunber Data:Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Tassililu2022. 

Keterangan: Peneliti mengambil data mata pencaharian pokok penduduk 

kelurahan tassililu karena dari sini dapat di simpulkan bahwa semakin banyak 

jumlah masyarakat yang menjadi petani maka tradisi naung ri ere semakin 

berkembang. Karena dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere masyarakat percaya 

bahwa air yang mengalir semakin deras dan padi semakin subur. 

Tabel 2 

Sarana Keagamaan Kelurahan Tassililu  

No  Jenis Sarana Keagamaan Jumlah Sarana Keagamaan  

1 Mesjid 6 

2 Mushollah 6 

Sunber Data:Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Tassililu202 
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Keterangan: Peneliti mengambil data sarana keagamaan Kelurahan Tassililu 

karena semakin banyak sarana keagamaan maka tradisi naung ri ere semakin 

terlupakan tradi naung ri ere tidak sejalan dengan Agama. 

 

Tabel 3 

Sarana Pendidikan Umum Kelurahan Tassililu  

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah Sarana Pendidikan 

1 TK/PAUD 2 

2 SD 4 

4 SMP 1 

5 SMA 1 

6 SMP TERBUKA 1 

7 MTS 1 

8 MA 1 

Sunber Data:Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Tassililu2022. 

 

Keterangan: Peneliti mengambil data sarana pendidikan umum Kelurahan 

Tassililu karena semakin banyak sarana pendidikan umum maka tradisi naung ri 

ere semakin terlupakan karena semakin banyak masyarakat yang berpendidikan 

maka tradisi ini di anggap hal yang biasa saja. 
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B. Asal Usul Tradisi Naung ri Ere 
 

a. Sejarah Tradisi Naung ri Ere 

Tradisi merupakan  kebiasaan masa lalu yang dilakukan secara turun-

temurun dari nenek moyang dan menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang 

telah bertahan dari generasi kegenerasi. Pewarisan tradisi biasanya dalam bentuk 

kesyukuran,keselamatan, perayaan, dan segala macam tradisi masa lalu yamg 

menjadi sebuah kepercayaan sehingga masih bisa bertahan. 

Menurut Piotr sztompla dalam bukunya Sosiologi Perubahan Sosial, 

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme 

kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. 

Karena sesuatu alasan, individu menemukan warisan historis yang menarik 

perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan 

melalui berbagai cara,  mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu 

berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara. Cara kedua, muncul dari atas 

melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan 

dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau 

berkuasa. Misalnya raja mungkin memaksakan tradisi dinasti kepada rakyatnya.92  

Tradisi Naung ri ere lahir secara spontan karena berawal dari masyarakat 

kalangan bawah yang memulai atau menemukanya. Ini bisa dilihat pada cerita-

cerita nenek moyang masa lalu, cerita tersebut diproleh dari sejarah lisan yang 

                                                            
92 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. I; Jakarta: Kencana 2017), H.68. 



 
 

56 
 

disampaikan dari generasi kegenerasi. Menurut puang  colleng 93selaku orang 

yang dituakan di masyarakat setempat mengatakan bahwa :  

Tradisi Naung ri ere  rigaukangi ri tempo passahere tenapa 
nabattu islangia,pammula rigaukang naung ri erea ka rieng risabbu 
puang ta balakia biasa toong rikua karaeng manurung ri cinnranaiiya 
kirakira narieng abtu taung 1950 puang balaki risabutongi iyamintu tau 
toro susuna konjo mange ampasusui anananasalepang riboko anana na na 
pasusu na baju solongang ia mi anjo narisabbuki puangta balakia 
,kapadai tau burunne batena anjama nabeta pole tau burunnea batena 
anjama. Rieng manu pute na ularana iyaminjo ambantui akaere solongang 
na rieng erena galuna patania konreminjo narigaukang naung ri erea 
supaya tena namatti era tapi kokamuana anne panrangna rieki ri hulo  
antu bede kajuara ri sari panrangna puang balakia tongngkana mi antu 
napajaja. 

Artinya:  

Tradisi Naung ri ere  dilaksanakan sebelum datangnya Islam, kemudian 
awal tradisi dilaksanakan karena adanya seorang  yang bernama Puang 
Balakia yang memimpin sekitar tahun 1950. Puang Balakia  dia dijuluki 
perempuan perkasa karena kekuatanya sama dengan kekuatan 
lelaki,bahkan kemampuan bekerjanya melebihi lelaki. Dia mempunyai 
seekor ayam putih dan ular hitam,serta memiliki tongkat. Tongkat yang dia 
miliki digunakan untuk membuat irigasi persawahan yang di bantu oleh si 
ayam putih dan ular hitam kemudian air itu di salalurkan ke areal 
persawahan  para petani. Sampai sekarang salurang air tersebut masih 
digunakan dan di pelihara dengan baik oleh para petani untuk mengaliri 
sawahnya. Dari sini tradisi naung ri ere mulai dilaksanakan hingga saat 
ini. Kuburang puang balakia sekarang  berada di pinggir jalan poros 
lingkungan HuloKindang-Kindang Manipi,dan konon katanya tongkatnya 
di tancapkan tidak jauh dari kuburanya dan tumbuh menjadi sebuah pohon 
yang sangat besar dan tinggi dan masih ada sampai sekarang. 

Menurut puang  hamid selaku orang yang dituakan di masyarakat setempat 

mengatakan bahwa : 

Naung ri ere tena tau angissengi tahung sikura nari gaukang nasaba riolo 
tena tanggala, pulupeeng boboo areka karatasa mingka rieng buttina ia 
mi anttu battuna sipasang kalabini ri sabbukia iyali na iypatimang na 
surotoa anggaukangi naung ri erea Ali nai Patimang ia mi anttu 
sikalabini battu tiba-tiba tari isenga kabatuanna ia tau partama 

                                                            
93 Puang Colleng  (780 Tahun), Wawancara, Sinjai , 4 Februari 2022. 
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ampugauki naung ri erea nasaba ia na akuii angkua  partama assulu toa 
accini lino ere rolo assulu ia mi anjo na ere rikuaang silasukang toanatoa. 
Rieng karaeng amparjuangkangiai naung ri erea ia mi anjo karaeng basse 
tari isenga asala kabattuanna ia ajjari pakkamina ere hambangia ere 
hambangia ri sinjai tangga konrre mi anne biasa lohe tau mae naung ri 
ere. Karaengta tari issenga ka battuanna ia mi anjjo anjagaiyaiy poccina 
tamparangia sirurungang karaeng kope ia mi anjo anjagaiyayi barigang 
tujua ri bulu baho karaeng ri pos tuju rieng tandana batu lompo asirakki 
ia mi anjjo tarikulea ri jappu ka punna ri jappu biasai bosi sabba karaeng 
manurung rieng toong ri pos sampulo anttalu ri sabbu subahana 
panggaleang erea untu ile tau dodong na ri isseng tommo lambere bodona 
umuruna tauwwa ri botolo putea ka tapajang ngasengji sabbuna 
tauwwa.94  

Artinya:  

naung ri ere tidak ada satu pun yang mengetahui tahun berapa 
pelaksanaannya berlangsung karena dulu belum ada  kalender, pulpen, 
buku, dan kertas tetapi adanya satu bukti yakni datangya pasangan suami 
istri yang bernama Ali dan Patimang yang memerintahkan untuk 
melaksanakan tradisinaung ri ere agar hubungan suami istri langeng. 
Pelaksanaan tradisi naung ri ere pertama kalinya dilaksanakan oleh 
seorang yang bernama Ali dan Sitti patimang. Ali dan patimang adalah 
pasangan suami istri yang tidak diketahui asal mula keberadaanya, dia 
adalah orang yang pertama kali melaksanakan tradisi naung ri ere, Karna 
mereka percaya  yang kelur pertama  kali sebelum kita dilahirkan di dunia 
adalah setetes air  jadi air merupakan saudara tertua kita. Adapun beberapa 
karaeng yang terlibat dalam pelaksaan tradisi naung ri ere yaitu: karaeng 
basse adalah seorang yang tidak diketahui asalmula keberadaanya dia di 
tugaskan di ere hambangia, (air panas). Ere hambangia terletak di Sinjai 
Tengah, di tempat ini sering dikunjungi masyarat  untuk melaksanakan 
tradisi naung riere. Karaengta adalah seorang yang tidak diketahui asal 
mula keberadannya dan dia adalah orang yang menjaga lautan, Karaeng 
Kope adalah orang yang tidak diketahui asal mula keberadaanya dia 
ditugaskan menjaga baringan tujua, baringan tujua terletak di  Gunung 
Bawakaraeng tepatnya di pos tujuh salah satu tandanya ialah batu besar 
yang bersebelahan yang jika disentu maka hujan akan turun  tiba-tiba  
tempat ini juga sering disebut sebagai subahasa atau kesucian. karaeng 
kope biasa juga disebut sebagai karaeng matuliling karena dia bisa keliling 
dunia kemanapumn dia mau, dan karaeng manurung adalah seorang yang 
tidak diketahui asal mula keberadaanya dia ditugaskan di Subahana atau 
tempat pengambilan air yang dijadikan obat bagi orang sakit tempat 

                                                            
94 Puang Hamid  (78 Tahun), Sanro, Wawancara, Sinjai , 4 Februari 2022. 
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tersebut dapat kita ketahui panjang pendek usia seseorang sesuai dengan 
air yang ada didalam botol. Subahana terletak di Gunung Bawakaraeng. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa tradisi naung ri ere tidak ada satu pun yang mengetahui tahun berapa 

pelaksanaannya berlangsung karena dulu belum ada  kalender, pulpen, buku, dan 

kertas tetapi adanya satu bukti yakni datangya pasangan suami istri yang bernama 

Ali dan Patimang yang memerintahkan untuk melaksanakan tradisinaung ri ere 

agar hubungan suami istri langeng. Pelaksanaan tradisi naung ri ere pertama 

kalinya dilaksanakan oleh seoranng yang bernama Ali dan Sitti patimang. Dimana 

Ali dan Sitti patimang merupakan nama Islam berarti jika dilihat dari nama 

tersebut tradisi naung ri ere dilaksanakan setelah Islam datang. Oleh karena itu 

mereka mengatakan bahwa  yang keluar pertama kali sebelum kita dilahirkan di 

dunia setetes air jadi air merupakan saudara tertua kita. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat setempat mempercayai dan menganggap bahwa 

air ketubar mereka adalah saudara tertuanya.  

Dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere dikaitkan pula dengan beberapa 

penguasa yang setara dengan mahluk halus, yakni karaeng Basse yang menjaga 

air panas ditempat inilah para masyarakat dari berbagai daera berdatangan 

melaksanakan tradisi naung ri ere. Karaengta merupakan orang yang seperti 

malaikat yang berkuasa di laut lepas, Karaeng Kope orang yang seperti malaikat 

yang berkuasa di perjalanan menuju bawakaraeng tepatnya di pos tujuh, ditempat 

tersebut memberi tanda dengan adanya batu besar yang berdempetan yang jika 

disentu ketika kita lewat maka hujan deras akan turun. Karaeng Kope juga sering 

disebut sebagai Karaeng Matuliling dia bisa mengelilingi seluru Dunia 
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kemanapun dia mau,dan Karaeng Manurung merupakan seorang yang tidak 

diketahui keberadaanya dia berada di gunung bawakarang tepatnya di subahana di 

tempat ini para masyarakat berkunjung mengambil air dan dijadikan obat disana 

dapat dilihat botol dan nama seseorang, jika seseorang sakit keras air yang berada 

di dalam botol surut dan orang yang mulai sembuh air di dalam botol mulai terisi 

penuh dan jika orang meninggal air di dalam botol  habis. Peneliti sudah 

menyaksikan hal tersebut dengan kasat mata pada saat peneliti mendaki dan 

mengunjungi tempat tersebut  botol tersebut terletak di sebelah kanan sebelum 

jembatan batu, pos 12 botol tersebut berwarna warni dan tulisan namanya 

berwarna merah. Menurut Kahuru, selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

Tradisi naung ri ere riolo nari gaukang ka papasangja battu ri tautoiya  
anjo riolo anggaukangiai naung rierea  punna limbbang na rieng ere 
lompo cadii erea rieng appada jarang alahai erea namati nampa tena 
nahasa tau limbangia iami anjo na sisosorantoa angaukangi naung ri erea 
ka papasang lompo battu ri tau toaiyakaelotoa sannang nasalama.95 

Artinya:  

Tradisi naung ri ere dulunya dilaksanakan karena, ada pesan nenek 
moyang bahwa dulu orang yang melaksanakan tradisi  naung ri ere kalau 
dia mau menyeberang di sungai dan airnya besar ada benda yang berwujud 
seperti kuda yang menghalangi air dan air itu surut dan orang 
menyeberang tidak basah. Maka dari itula nenek moyang menganjurkan 
kita  naung ri ere karena itu adalah pesan yang bersejarah besar bagi 
masyarakat setempat untuk anak cucunya agar selamat. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa tradisi naung ri ere pada sejarah awal dilaksanakanya  tradisi  disebabkan 

karena ada pesan dan kesan yang disampaikanoleh nenek moyang yang harus di 

laksanakan  jika tidak dilaksanakan kita akan mendapatkan kesulitan dan kesulitan 

                                                            
95 Kahuru  (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 4 Februari 2022.  
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itu akan didapat oleh anak cucu kita. Menurut Malla, selaku tokoh masyarakat 

mengatakan bahwa: 

naung ri ere tempo pasahere rigaukangi ka rihormaki patana ere kariolo 
antu cinna ammasang ere kadoro nari mangei rikong jari iyami anjo nari 
gaukang naung ri ere ka riolo punna atampo tampo taua namae ri erea ri 
besoki ri patana ere biasa padundu buajaanjo riolo takuleatoa 
kapaupau.96 

Artinya: 

naung ri ere  pada masa lalu dilaksanakan karena kita meng hormati 
mahluk penjaga air, karena dulu rata-rata kehidupan sehari-hari kita 
dikelilingi air besar yang begitu deras dulu kita dilarang sombong  apalagi 
kita berada didekat sungai karena mahluk yang ada didalam air marah dan 
menarik kita kedalam air. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa tradisi naung ri ere pada sejarah awal dilaksanakanya  tradisi adalah 

sebagai tanda penghormatan saja kepada mahluk halus yang berada didalam air. 

Menurut Sanatu, selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

Sajarana naung ri erea partama tamana rigaukang antu riengna nabi 
ilere nabina erea ka iyami antu narigaukang naung ri erea ka papasangna 
angkua kaun tumae ana cucungku gaukang laloi naung ri erea ka punna 
eremo anccalako tenamao atasanu rilinoo kamatemako punna 
karakoangko nasaba punna nana pasuluko ala taala mae ri linoa polng 
katoaanu iami anttu ere ere kacinonganu polong matoanu,  anne pole 
linoa punna ku callai naika antalangangi kau anak cucuku hajiki asengi 
sipanu kasipakiaja antu narihajiki nanariassengtoa kaleaana angkua 
tautoa anne jari kita papasangia mianne papasangna taumatoiya 
narigaukang turusi naung ri erea.97  

 

Artinya:  

Sejarah naung ri ere pertama kali dilaksanakan karena nenek moyang 
percaya bahwa adanya nabi yang bernama Ilere nabi tersebut adalah 
nabinya air dari situla nenek moyang mulai melaksanakan  naung ri ere 
adapun pesanya: wahai anak cucuku laksanakanlah tradisi naung ri ere 

                                                            
96 Malla (8o Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 4 Februari 2022. 
97 Sanatu (89 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai,  4 Februari  2022.  
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karena kalau air sudah membenci kamu tidak berguna lagi didunia karena 
kamu akan mati kehausan dan pandanglah bahwa jika kamu di lahirkan di 
dunia Allah yang keluar pertama kali adalah setetes air jadi air adalah 
saudara tertuamu dan dunia ini kalau saya benci saya akan naik 
menenggelamkan dunia ini untuk anak cucuku perbaikilah sikap 
perilakumu karena sikap dan perilakumu mencermikan bahwa kamu 
adalah manusia dari pappasang inilah masyarakat selalu melaksanakan 
naung ri ere. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa tradisi naung ri ere pada sejarah awal dilaksanakanya  tradisi karena nenek 

moyang tedahulu percaya bahwa adanya nabi air yang bernama Ilere dimana 

dalam AL-Qur’an  bahwa nabi terakhir adala nabi Muhammad, dan dalam 

pesanya kita di anjurkan untuk taat kepadanya sebagaimana kita tidak boleh 

percaya dan taat selain perinta ALLah Swt. Menurut Bangga, selaku tokoh 

masyarakat mengatakan bahwa: 

Tradisi naung ri ere rigaukangi nasaba riolo tauwwa sejarahna rieng tau 
mana lolo na kambara sere buaja sere tau, iyami anjo natau rioloa 
nagaukango naung ri erea nasaba eloki asaretongi silasukana rahaiya ri 
erea ammari, ka punna tena nasaretongi tena natoanai punna maengi 
bunting  biasa punna maei ri erea pesoki areka punna rieng ere lompo ri 
allei ere lompo nampa ri manyukang. biasa toong risarei doko lomppo, 
riolo tau toiyya konremae rikampongia tenamantoong na tanagaukanga 
naung ri ere latu turusi ri sosorang ana cucuna.98 

Artinya: 

Tradisi naung ri ere dilaksanakan karena dulu orang dalam sejarah ada 
seorang ibu yang melahirkan anak kembar, satu buaya satu manusia, dari 
situlah nenek moyang kita mulai melaksanakan Tradisi naung ri ere  
dengan tujuanya ia ingin memberi saudaranya  yang berada di dalam air, 
kalau dia tidak memberi saudaranya yang berada di dalam air jika dia 
sudah menikah maka dia akan mendapatkan petaka. Jika ia ke sumur ia 
akan lumpu, atau ada air besar seperti banjir atau dia ingin menyebran di 
air sungai yang besar mereka di tarik dan diseret air besar dan  dia juga 
diberi penyakit biarpun dia berobat kemana dia tidak akan sembuh jika 
tidak melaksanakan tradisi naung ri ere, dulu nenek moyang di kampung 

                                                            
  98 Bangga (87 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 4 Februari 2022. 
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tidak boleh tidak melaksanakan tradisi naung ri ere hungga ke anak 
cucunya. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa tradisi naung ri ere pada sejarah awal dilaksanakanya  tradisi adanya 

seorang ibu yang melahirkan kembar satu berwujud manusia dan satu berwujud 

buaya tapi menurut analisa peneliti itu hanya mitos dan cerita dongen saja, barang 

siapa yang mempersekutukan Allah maka dia, telah berbuat dosa yang besar. 

Syirik adalah perbuatan menyekutuhkan Allah, menganggap ada tuhan selain 

Allah. Sehingga seseorang dapat dikatakan dengan murtad. Padahal didalam Al-

Qur’an jelas tidak ada dua tuhan atau lebih.  

 Allah swt berfirman dalam QS An-Nisa/4 : 116. 

      
     
     

     
  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang 

dikehendaki-nya. barangsiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan 

Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.99 

 

Kepercayaan masyarakat pada patana ere sudah ada jauh sebelum 

datangnya Islam di Sinjai. Begitu pula setelah Islam masuk pada awal abad ke17 

tahun 1604 M, yang dibawa oleh  Abdul Jawad Khatib Bungsu atau yang lebih 

dikenal dengan nama Datuk ri Tiro. Menurut catatan lontara awal mulanya 

                                                            
99 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 165.  
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Islamisasi di Sinjai berasal dari arah timur, barat, dan utara dengan pendekatan 

tasawuf dan syariaat. Bukti awal kedatangan Islam di Sinjai ditandai dengan 

keberadaan makam Puang Demang, sekitar tahun 1604 I Towa Suro diislamkan 

oleh Dato Ritiro, pada tahun 1607-1610 yang disaksikan para rakyat umum, dan 

berlangsung secara damai. Namun kepercayaan lama belum berubah secara total. 

Inilah sifat penyebaran Islam Sehingga Islam dengan mudah diterima masyarakat 

pribumi. 

Menurut Abdul Hamid suasana kepercayaan lama pra Islam belum 

seluruhnya diubah dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempercayai tempat dan 

benda-benda keramat, mempercayai kekuatan sakti yang ada di air. Demikian 

pula, kebiasaan penduduk seperti minum ballo, berjudi dan bertahan dalam area 

sabung ayam, belum seluruhnya dapat dihapuskan.Upacara pantasak menghormati 

benda pusaka dalam lingkungan keluarga bangsawang, upacara saukang 

menghormati100 penguasa tanah dalam lingkungan sosial, kampung, atau patanna 

ere, dan upacara arajang menghormati alat-alat kebesaran dalam lingkungan 

kerajaan, masih tetap dibesar-besarkan. Setiap ada air disitulah ada patanna ere 

penjaga air. Ia berada di dalam air dimana ada air disitulah dia berada ketika  

masyarakat setempat berkunjung ke tempat tradisi harus memberikan sajian di 

dalam air itu. Letak sungai berada di perbatasan kampung. 

Pada hakikatnya sistem kepercayaan adalah bayangan manusia terhadap 

wujud-wujud yang berada diluar batas jangkauwang akal dan pikiran manusia. 

                                                            
100 Abu Hamid, Syeikh Yusuf Makassar:Seorang Ulama, Sufi Dan Pejuang (Cet. I; 

Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2003), H. 79. 
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Akibat wujud-wujud tersebut harus diterima dan dipercayai oleh akal manusia itu 

sendiri. Bayangan-banyangan ini berupa alam gaib seperti dewa-dewa, mahluk 

halus, roh-roh dan lain sebagainya yang memiliki kekuatan magis. Mustaqim 

Pabbajah mengatakan Tuhan pencipta lalu dianggap oleh mereka tersembunyi jau 

di atas ciptaanya,dia telah menjadi serba gaib dan menghayalkan sebagai penjelma 

kepada leluhur animisme mereka, penghuni pohon benda benda tertentu 

dinamisme. Penyebab lahirnya bayangan-bayangan wujud dewa tersebut 

disebabkan oleh tangan-tangan manusia, dengan berbagai bentuk pemujaan 

kepada mahluk-mahluk halus,kepada roh-roh dewa-dewa, yang diciptakan oleh 

akal pokiran manusia sendiri. Oleh karena itu lahirnya pemujaan kepada dewa-

dewa salah satu diantaranya adalah Patana Kamppong yang dianggap sebagai 

dewa tinggi. Diala yang menciptakan alam dan segala isinya.101 

Patana ere berada di dalam air sungai, ini yang dipercaya masyarakat 

setempat sebagai tempat sakral. Menurut puang habita selaku orang tua yang 

sering mengikuti tradisi naung riere tradisi naung ri ere mengatakan bahwa:  

Patana ere iayami antu tau silasukang matoana toa  riolo nakua tau toiyya 
hormakii polonu karieng tongantui rie ri ere kapunna manatoa anntu 
assulukia ri olo ere jari ere antu polong toanatoa102  

Artinya:  

penjaga air adalah orang yang bersaudara dengan kita dulu orang tua 
berkata hormatila air karena air adalah saudara kita karena yang keluar 
pertama kali kita lahir adalah air itulah air saudara tertua kita. 

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa  mereka menganggap  

mahluk halus yang ada didalam air adalah saudara tertua  mereka, dan konon 
                                                            

101 Mustaqim Pabbaja, Religius Dan Kepercayaan Bugis Makassar (Cet. I; 
Makassar,2012), H.2. 

102 Puang Habita (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 4 Februari 2022. 
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katanya orang tua jaman dulu berpesan bahwa hargaila dan hormatila air karena 

air adalah saudara kita, jika kita lahir yang keluar pertama adalah air jadi air di 

anggap sebagai saudara tertua. Begitu pula pendapat Armang ketua Rt mengenai 

tradisi naung ri ere mengatakan bahwa: 

 Naung ri ere anttu  pakkitautoang rikaukangia punna maeng taua 
appabunting anggaukangiai punna tena gaukangi biasa napantamaki taua 
doko103 

Artinya: 

Naung ri ere  ialah tradisi nenek moyang yang harus di laksanakan bagi 
yang melaksanakan jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan mala 
petaka.  

 Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa  tradisi naung ri ere adalah 

warisan leluhur nenek moyang yang harusa dilaksanakan secara tutun temurung. 

Jika tidak dilaksanakan kita akan mendapatkan  masalah. Menurut puang Jupo 

selaku orang  yang sering mengikuti tradisi naung riere tradisi naung ri ere 

mengatakan bahwa:  

 Naung ri ere pacaki ka maetoa ngare pallu likku  anu pole panggurangi 
mae ri ada tautoiyya ka punna tena tau toa tenatoa anne mae iya 
libanakke ku ngaingina ka ngare ngaretoa104 

Artinya: 

Naung ri ere adalah tradisi yang sangat saya suka selain makan ayam 
bumbu kita juga melaksanakan tradisi nenek moyang ,karena jika tidak ada 
nenek moyang kita tidak ada .Saya suka tradisi ini karena kita makan –
makan. 

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa  tradisi Naung ri ere yang 

menyenangkan karena kita makan berbagai makanan salah satunya ayam bumbu 

selain itu pulah nenek moyang kita harus kita inggat karena tanpa mereka kita 

                                                            
103 Armang (51 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Sinjai  10 Februari 2022. 
104 Puang Jupo (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara ,Sinjai, 15 Februari 2022.  
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tidak ada ke dunia dan tradisi ini pula sangat menyenangkan karena banyak 

makanan yang enak. 

b. Perkembangan Tradisi Naung ri ere dari Waktu ke Waktu 

Tradisi naung ri ere di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat 

mengalami perubahan karena perkembangan zaman sekarang ini telah banyak 

mengalami kemajuan. Banyak hal dari sektor kehidupan saat ini yang telah 

menggunakan keberadaan teknologiyang semakin canggi, kehadirannya telah 

memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam 

berbagai aspek dan dimensi.  

Pada pelaksanaan tradisi naung ri ere masyarakat setempat telah 

menggunakan peralatan-peralatan yang berbaur dengan teknologi misalnya dalam 

menempatkan suatu makanan, dahulu masyarakat menggunakan baku’ (daun 

lontara’ atau daun kelapa yang dianyam) namun setelah perkembangan teknologi 

semakin canggih maka sekarang masyarakat dapat menempatkan makanan 

tersebut kedalam wadah yang terbuat dari plastik, masyarakat setempat 

menamainya dengan passanrukang(tempat nasi)   (talanan besar yang digunakan 

untuk tempat sesajen), Selain dari peralatan makanan maka pembacaan doa dalam 

pelaksanaan tradisi suda di bacakan ayat-ayat alquraan . 

a) Pelaksanaan tradisi naung ri ere sebelum datangnya Islam  

Pelaksanaan tradisi naung ri ere sebelum datangnya Islam, pelaksanaan 

tradisi sangat-sangat sederhana dan masyarakat pula masih sangat percaya dengan 

hal mistis roh nenek moyang, katanya jika tradisi tidak dilaksanakan maka akan 
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mendapatkan petaka dan kematian. Dulu sebelum datang Islam tradisi naung ri 

ere dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi karena keadaan Indonsia pada saat 

itu belum merdeka  bangsa penjaja yang masuk ke Indonesia akan membunu 

orang–orang yang melakukan hal-hal  apapun itu selain  perintahnya. Sebelum 

datang Islam pelaksanaan tradisi naung ri ere masih menggunakan mantra mantra 

adapun mantra mantranya Menurut puang  hamid selaku orang yang dituakan di 

masyarakat setempat mengatakan bahwa :  

Ummana tanaiya patana tana pamoporang attanta raung kajungta rieeng 
mi anne mae pangerangangki dalle cinnong tangkasa allusu illang ati na 
pantaria karaeng kitarimae karaeng kaccinong attingku asseriki nasaba 
kitteja karaeng lommpoku la pasalamakia  ambalia doa mae rikaraeng 
malinoa kumpayakum baraka umuruku daleku ri lino na ri ahera nari 
sareja palomo –lomo kacengerang lantu ri ana cucungku tena kuleku 
masanggadi najari doaku ka kitte karaeng.105  

Artinya: 

Kepada mahluk penjaga alam  maafkan saya, saya hanya orang yang 
mempunyai strata sosial yang rendah yakni daun kayu  saya datang untuk 
meminta rezeki bersih dalam dan luar hati maka dari itu terimala 
permintaan saya karena saya ikhlas memberi karena kitala yang bisa 
membantu saya agar saya selamat dunia akhirat kelak dan saya diberi 
kesehatan menjalani hidup bersama anak cucu saya. 

 Dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere sebelum datangnya Islam 

persiapan yang harus di persiapkan yakni kamboti, daun siri, ayam hidup satu 

ekor, ayam bumbu kelapa  dan kepala sapi. Setelah persiapan lengkap penganting 

baru memamakai sarung berdua menutupi badanya agar tidak satupu melihat siapa 

orang tersebut sebelum ia sampai ke sungai tempat pelaksanaan tradisi, dan 

penganting baru harus satu sarung mandi didalam air makan berdua saling 

                                                            
 105 Hamid (78 Tahun) Sanro, Wawancara, Sinjai, 3 Februari 2022. 



 
 

68 
 

menyuapi hingga tradisi selesai. Menurut Ando Mami, selaku tokoh masyarakat 

mengatakan bahwa: 

Ri olo tempo pasahere punna anggaukantoa naung ri ere libapatoa jagana 
kalohe pahuno-huno rihajiki tojepa akkataiya ribatang kalea nampatoa 
mange anggaukangi naung ri ere. 106 

Artinya: 

Dulu jaman purbakala kalau kita akan melakukan tradisi naung ri ere 
harus berhati-hati karena banyak orang yang akan membunuh. 

Menurut Bangga, selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

Tempo riolo tenanapa na batu islangia punna angaukantoa naung ri ere 
asobu sobutoa kalohe tau tapi iyatonemae iya angaukangiai tradisia 
asipagopotontoa riolo sebeluna battu agama islangia nampa ri 
siapkangaseng nari paraluangia pada mange manu ulu sapi songkolo 
bajabu unti  kaluku nampa rihaji palluna amake korong tana tana piring 
bungkeng da raung ri panganrei na puna rigaukang naung ri erea kanrea 
ripunai ri raung nampa ri anyukang ri sapana kaloria riolo buntingia 
punna nari panaung ri erei lipaja bahang nnapake naririo.107 

Artinya:  

Dulu sebelum Islam datang kalau tradi naung ri ere dilaksanakan secara 
sembunyi –sebunyi  bagi kami  sebelum datangnya Islam  kita berkumpul 
bersama menyiapkan berbagai sesajen seperti ayam, kepaka sapi, 
songkolo, parutan kelapa, pisang dan cara masaknya pun menggunakan 
panci tanah dan piring yang digunakanpun piring tanah dan bahkan 
daunpun dijadikan piring kalau tradisi akan dimulai pengalas untuk 
makanan hanyalah daun baru di hanyutkan kedalam air sungai dan dulu 
pengantin melaksanakan tradisi  naung ri ere hanya menggunakan sarung 
dan di mandi di sungai setelah kemudian kita makan bersama 
menggunakan piring tanah dan ping dari daun. 

Menurut Hamid, selaku orang yang dituakan dalam masyarakat mengatakan 

bahwa: 

Riolo tenana pa nabattu Islangia  puna sebelum angaukantoa naung ri ere 
aaniapatoa riolo partama punna maengtoa appabunting angkuatoa punna 
maemamo ane pesta pabuntingaku naumpa mae rikaloria anrio riorieng 

                                                            
 106 Ando Mami (82 Tahun ), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai,  4 Februari 2022 . 
107  Bangga (87 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara , Sinjai, 4 Februari 2022. 
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bacana angkua nakuale aleasai anne jenejenena lino nakupasapu mae 
rikalengku ka eloka atangkasasibatu kalengku 108 

Artinya: 

Dulu sebelum Islam Datang pelaksanaan tradisi  naung ri ere kita harus 
berniat adapun niatnya: kalau saya sudah penganting saya akan pergi ke 
sungai membasu badan saya dengan air untuk mensucikan badan saya. 

 

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi Naung 

ri ere sebelum datangnya Islam masyarakat setempat masih menggunakan mantra 

mantra dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere,dan peralatan yang digunakan 

masih sangat sederhana pelaksanaan tradisinya pun mash secara diam-diam. 

b) Pelaksanaan tradisi naung ri ere sesudah  datangnya Islam 

 Sesudah Islam datang tradisi naung ri ere  mulai berubah dan pelaksannan 

tradisi hanya bisa dilaksanakan oleh orang tertentu saja, yakni orang yang 

menetap saja di kelurahan tassililu, dalam hal ini masyarakat setempat  yang perc 

aya terhadap tradisi naung ri ere dan menganggap sakral tradisi tersebut. 

Pelaksanaan tradisi naung ri ere setelah Islam datang  mulai dari awal 

pelaksanaan tradisi hingga akhir pelaksanaan tradisi sangat berbeda denga 

pelaksanaan tradisi sebelum datangnya Islam.  

Pelaksanaan tradisi sudah semakin berkembang karena mulai dari 

persiapan  pelaksanaan sudah berubah adapun beberapa persiapan yang harus di 

siapkan sesudah Islam datang yakni halasuji yang dulunya menggunakan 

bombong kaluku ,kai putih, kelapa muda, gula merah, daun kelapa muda, pisang, 

                                                            
108 Hamid (78 Tahun), Sanro, Wawancara , Sinjai, 3 Februari 2022.  
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pallu likku, songkolo lotong, songkolo pute dan ayam putih kecil. Menurut 

Daming, selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

Sipunanna battumo Islangia anjo naung ri erea tenamo narigaukang kale 
ka tenamo katapaki kalei sambajangmamo ka lohe tau angkua naung ri 
erea antu musri tauwa jari ripilei tojemi antu konremae tau angaukangiai 
naungri erea.109 

Artinya: 

 Ketika Islam masuk tradisi naung ri ere sudah jarang dilaksanakan karena 
masyarakat setempat sudah tidak percaya lagi. Masyarakat setempat lebih 
mementingkan sholat karena masyarakat setempat beralasan bahwa tradisi 
naung ri ere itu adalah tradisi yang mengandung unsur kemusyrikan, jadi 
masyarakat setempat sudah jarang melaksanakan tradisi naung ri ere. 

Menurut Gassing, selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

Nnaung ri erea kamukamuana ane karaingmo rikuaang islang jari  
rigaukangiji tapi paraiyatoa ma keluarga anjo tappakia angkua erea antu 
pakatuhoang nampa rieng toong anjagai ka anjo erea polong 
makitoanatoa ri linoa.110 

Artinya: 

Tradisi naung ri ere sekarang karena sudah ada Isalm maka tradisi ini 
hanya dilakukan sama keluarga tertentu saja yang percaya bahwa air 
adalah hidup kita dan ia juga sebagai saudara tertua kita di dunia. 

Menurut Yusuf, selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

Punna anggaukantoa naung ri ere kamukamuana anee sipunana riengmo 
nakuantau Islang sikaong kaongmitauwa riemo angkua musrikojari 
tenamo nari gaukang kale tapi mangea ri ere hambangia biasa rassi tau 
apalagi allo juma areka allo liburu lohe mange naung ri ere ka ka 
kamuana ane na angga rekreasi mami tauwwa naung ri erea bedami 
riolo.Kariolo iya punna tena rigaukangi naung ri erea ka bahaya toje ka 
butti tojeki balaiya kamu kamuana anne ka sambayangmami salawamami 
iyato anne mae ana ana ribokoa tenamo percaya kale mae ri naung ri 
ereaelokia ngaukangi ya gaukangi andeki tenaja jari masaala.111 

Artinya: 

                                                            
109 Daming (80 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 4 Februari 2022.  
110 Gassing (59Tahun),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai,17 Februari 2022. 
111 Yusuf (45Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai,  17 Februari 2022.  
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Kalau kita melaksanakan tradisi naung ri ere sekarang setelah Islam 
diterima  maka akan  memnimbulkan ke kacauwan dalam masyarakat ada 
yang bilang kalau kita melaksanakan tradisi naung ri ere itu musyrik ada 
pula yang mengatakan naung ri ere itu bukan musrik tapi tanda 
syukur,tapi tradisi naung ri ere  sudah jarang di laksanakan tapi kalaau ke 
air panas masih sering dilaksanakan dan disan asangat seru apalagi hari 
jumaat, atau hari libur karena sekarang naung ri erea sudah di anggap 
sebagai rekreasi beda dulu,dulu kalau tradisi tidak dilaksanakan  benar 
benar terbukti mala petaka kepada kita, sekarang setelah Islam datang 
tradisi naung ri ere sudah mulai pudar karena tinggal sembahyang dan 
sholawat yang di lantunkan apalagi kita anak jaman sekarang tradisi tidak 
dipercaya lagi bisa dilaksanakan bisa tidak dilaksanakan. 

Menurut Ando Nabi, selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

Pandangangku nakke mae ri naung ri erea sipunana rieng islang ya kule 
rigaukang kulle toong tena tapi sere bahang takuleatoa ampelaki 
papasana tau matoaiya ka punna tena tau toa tenatoa anne mae iya 
Naung ri ere pada istilana maetoa rekreasi sebenarna tapi puna 
rikaikangi ri agamayya kariengmo islang ka tanda kasukurang mamo mae 
rikaraeng Alataala kamaetoa pabunting nampa tenamo nasambarang 
rigaukang amparuai karaeng ataala.112 

Artinya: 

Naung ri ere setelah Islam datang bisa dilaksanakan bisa juga tidak tapi 
satu syarat kita tidak boleh melepas pesan-pesan orang tua kita, karena 
tanpa orang tua kita tidak ada dan tradisinaung ri ere jika dikaitkan dengan 
Agama Islam  tradisi dilaksanakan hanyala sebagai tanda syukur saja 
kepada Allah Swt.Karena kita sudah melaksanakan pesta pernikahan dan 
kita tidak melakukan sembarang ritual lagi dan menduakan. 

 Kendatipun muncul silang pendapat masyarakat tersebut boleh tidaknya 

tradisi ini dilaksanakan tetapi kenyataanya tradisi ini mudah dilaksanakan oleh 

sebagian masyarakatd dengan pemahaman bahwa tradisi merupakan tanda syukur 

kepada Allah. 

C. Prosesi PelaksanaanTradisi Naung Ri ere 

Sulawesi selatan merupakan pulau yang mempunyai ragam budaya sampai 

saat ini berbagai daerah mempunyai  kebiasaan-kebiasaan lama yang masih 

                                                            
112 Ando Nabi  (55Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai,  18 Februari 2022. 
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dilaksanakan sebagai sala satu pelestarian budaya khususnya pada kesenian.113 

naung ri ere sebagai salahsatu kegiatan yang sampai saat ini masih dilaksanakan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah di anggap  sebagai suatu kewajiban  dalam 

pelaksanaan setelah prosesi perkawinan, dimana prosesi tersebut masih sangat di 

sakralkan karena di anggap sebagai tradisi nenek moyang. Naung ri ere  

merupakan salah satu tradisi masyarakat di Kelurahan Tassililu yang di anggap 

sebagai salah satu cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya 

berlangsung.   

  Tradisi naung ri ere memiliki beberapa tahapan yakni  pra pelaksanaan 

tradisi naung ri ere, pelaksanaan tradisi naung ri ere dan pasca pelaksanaan 

tradisi naung ri ere akan di urai dalam bahasan berikut:  

a. Pra Pelaksanaan Tradisi Naung Ri ere   

 Tradisi naung ri ere dilaksanakan pada saat sehari selesainya pesta 

pernikahan, Sebelum pelaksanaan tradisi masyarakat melaksanakan  musyawarah 

tujuanya adalah untuk menyiapkan berbagai peralatan yang digunakan untuk 

pelaksanaan tradisi seperti penentuan tempat pelaksanaan tradisi persiapan 

halasuji ayam dan bumu masakan. Setelah musyawarah selesai  persiapan tradisi 

mulai dikerjakan dan dimasak setelah masak kita siap-siap berangkat. 

keberangkatan ke liku saleko atau  ere hambangia tempat pelaksanaan tradisi, 

masyarakat yang akan melaksanakan tradisi naung ri ere, mempersiapkan 

beberapa persiapkan yakni: kain putih, gulah merah, bombong kaluku, halasuji, 

pisang, pallu likku, songkolo hitam, songkolo putih, kelapa muda, dan ayam putih 

                                                            
113 Http:/ Sulsel.Go.Id/Profile. Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022. 
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kecil lalu di bawah ke tempat tradisi di Sungai. Berikut akan di uraikan secara 

detail  bagian-bagian persiapan tradisi naung ri ere: 

a) Kain Putih 

 Kain putih merupakan lambang kesucian atau tanda suci dalam 

pelaksanaan tradisi naung ri ere. Kain putih ini di gunting melebar dan dililit di 

halasuji, jika tidak ada kain putih maka kain putih diganti dengan mukena atau 

jilbab yang berwarna putih. Menurut Puang Hamid selaku sanro tradisi naung ri 

ere mengatakan bahwa: 

Kaeng putea antu rigunakangi sebagai tanda macinona atia mae ri allah 
ta alla  sirurungang tanda adanatoa konremae rikampongia tanda ada 
kakaraengang ripaseko ri halasujia.114 

Artinya:  

Kaen putih itu adalah tanda kesucihan hati kita dari Allah bersamaang 
dengan ciri khas masyarakat setempat sebagai tanda adat tertinggi yakni 
karaeng dan kai putih tersebut di lilit di pinggir halasuji 

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persiapan 

tradisi naung riere kain putih ini manfaatnya agar hati kita selalu jernih bersih dan 

bersikap baik dan selalu mengingat kesucian kepada Allah  dan kain putih ini pula 

sebagai tanda adat yang memiliki strata sosial tinggi. Makna kain putih agar 

kesucian didalam hati kita selalu melekat. 

 Dalam Al-Quran, warna putih adalah warna yang terbaik atau kain yang 

terbaik. Dalam sabda  Nabi Muhammad Saw  bahwa pakaiyan tersebut putih yang 

lebih baik dan lebih bersih, dan warna yang paling disukai Rasulullah adalah 

                                                            
114 Puang Hamid  (78Tahun), Sanro, Wawancara, Sinjai,  4 Februari 2022. 
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warna putih,sebab warna putih menjadi warna yang utama untuk dikenakan 

seorang muslim.Warna putih juga menjadi kain ihram dan salah satu panji 

Rasulullah pun berwarna putih. Arti dari warna putih menurut Islam dan Al-

Quran, dijuluki sebagai kesempurnaan.  

b) Gulah Merah 

 Gula merah merupakan  makanan khas  Sinjai Barat yang selalu ada dalam 

pembuatan makanan seperti kue-kue khas sinjai seperti: kue apang, baruasa, roko-

roko karake, sumpi tanah, baje, onde-onde, tarajjo, dan cucuru te’ne. Kue-kue 

tersebut disajikan dalam berbagai tradisi dan acara adat. Begitu pula dalam 

pelaksanaan tradisi naung ri ere gula merah merupakan bahan utama yang harus 

ada dalam pelaksanaan tradisi. Dalam proses pembuatan gula merah berasal dari 

pohon aren yang pangkal buahnya sudah tua dan harum kemudian dipotong lalu di 

ikat menggunakan plastik agar panas, dan di biarkan selama beberapa hari, ketika 

tawon mulai berdatangan mendekat dan melekat di pangkal buah aren yang sudah 

dipotong bertanda air sudah mulai keluar. Setelah air keluar dari pohon aren  kita 

ambil boda potongan bambu untuk menada air dari aren tersebut,dan kita biarkan 

selama beberapa jam setelah penuh lalu di ambil, dan di masak setelah air mulai 

surut dan mengental bertanda gula merah siap dicetak. 

 Setelah gula merah tercetak semua terlebih dahulu di dinginkan setelah 

dingin gula merah dikeluarkan dari cetakan dan di bungkus daun jagung atau daun 

coklat lalu di ikat, dan gula merah siap di pasarkan harga perbiji gula merah Rp 
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15.000,00. Menurut Abd Hamid selaku pinati tradisi naung ri ere mengatakan 

bahwa: 

 Anjo golla ejaiyya ri olo rihajui lohe guna gunana sala serrena 
apakataning pada padaminjo angerang ka taningang ri katuhoangiaserre 
contoh tola bala makepatoa golla eja riolo mantoong punna angaukantoa 
papasang tautoa tena haring tena golla ejana iyaminjo hageng 
kakamuana anne  golla eja patokanatoa bae ri katuhoang alo-alonatoa.115 

Artinya: 

 Itu gula merah dulu banyak gunanya salah satunya memaniskan kehidupan 
salah satu contoh dalam tradisi tolak bala bahan yang harus di siapkan 
adalah gula merahdan dulu setiap melaksanakan tradisi harus ada gula 
merah oleh karena itu sampai sekarang gula merah jadi patokan kehidupan 
sehari-hari. 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa gula merah  

sejak dari dulu merupakan bahan makanan yang sangat penting dalam kehidupan 

hingga saat ini karena setiap ada pelaksanaan tradisi gula merah selalu ada dan 

gula merah dianggap pula sebagai tanda agar kehidupan selalu melambangkan 

kemanisan. Makna dari gula merah melambangkan agar hubungan suami istri 

selalu manis dalam menjalani biduk rumah tangga. 

 Allah swt berfirman dalam QS Al – Furqan/18: 74. 

 

    
   

   
   

  

Terjemahnya: 
 

Dan orang orang yang berkata ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami 
isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan 
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.116 

                                                            
115 Puang Hamid  (78Tahun), Sanro, Wawancara, Sinjai,  4 Februari 2022.  
116 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 
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 Dalam ayat Al-Quran diatas dapat menjadi renungan sekaligus doa untuk 

para suami dan istri agar diberikan kehidupan rumah tangga yang  

membahagiakan dan penuh cinta dalam ketakwaan kepada Allah. 

c) Bombong Kaluku (Daun Kelapa Muda)  

 Bombong kaluku atau daun kelapa muda di ambil dari pohon kelapa yang 

di panjat lalu pucuk  kelapa di tebang dan di suir-suir daun mudanya lalu di ikat 

ke pinggir halasuji  pengambilan bombong kaluku daun kelapa muda tidak boleh 

sembarangan harus ada niat tertentunya, adapun niat yang dibacakan saat 

pengambilan bombong kaluku daun kelapa muda Menurut Abd Hamid selaku 

pinati tradisi naung ri ere mengatakan bahwa: 

Okaraeng pamoporanga naku alesaimi anne pucuna kalukunku kanaku 
hajui kabajikang appabunting nakupalili ri halasujingku nasaba alla ta 
alla allahu akbar.117 

Artinya: 

Ya Allah saya memohon kepadamu karena saya mau mengambil daun 
kelapa muda ini untuk peralatan pengantin untuk di ikat di halasuji atas 
izin Allah. 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: sebelum 

pengambilan daun kelapa muda kita harus berdoa kepada Allah tujuanya agar kita 

selamat. Makna daun kelapa muda adalah sebagai tanda adanya pesta pernikahan 

dan dilaksanakanya tradisi naung ri ere. 

d) Halasuji 

                                                                                                                                                                   
Dana Karya,2008), h. 658.   

117 Puang Hamid  (78Tahun), Sanro, Wawancara, Sinjai,  4 Februari 2022.  
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 Istilah halasuji tidak asing lagi bagi masyarakat bugis. Jika anda pernah 

mengunjungi acara adat atau perkawinan kerabat orang Bugis tentu anda akan 

melihat suatu halasuji yang terbuat dari anyaman bambu yang bermotif segi 

empat bela ketupat. Halasuji berasal dari dua kata yakni hala dan suji dimana hala 

merupakan pemisah/pagar/penjaga dan suji yang berarti berharfiah putri. Halasuji 

sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Sulapa 

eppa empat sisi yakni bentuk mistis kepercayaan masyaralat setempat yang 

menyimbolkan susunan semesta, api, air, angin, dan tanah. 

 Pembuatan halasuji harus menggunakan pohon bambu, karena pohon 

bambu dipercaya memiliki makna filosofi. Pohon bambu adalah sejenis tumbuhan 

yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ada suatu sisi dari pohon bambu 

dapat dijadikan bahan pembelajaran bermakna, yakni pada suatu proses 

pertumbuhanya atau sebelum memunculkan tunas dan daunnya terlebih dahulu 

menyempurnakan struktur akarnya. Akar yang menunjang ke dasar bumi 

membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur, dantidak patah 

sekalipun ditiup angin kencang, hal tersebut mengajarkan kepada  manusia agar 

tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan bergerak dari dalam dan ke 

luar, bukan sebaliknya. Lebih jauh memahami filosofi pohon bambu tersebut, 

bahwa menjadi apa sesungguhnya kita ini sangat tergantung pada pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan kita tentang keimanan kepada Allah di dalam hati 

kita. 

 Halasuji merupakan cikal bakal tulisan lontara. Karena di masa lalu belum 

ada yang namanya pulpen, pensil dan sejenis alat tulis lainnya. Huruf lontara ini 
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pada awalnya dipakai  untuk menulis tata aturan pemerintah dan kemasyarakatan. 

Naska ditulis pada daun lontar menggunakan lidi atau kalam yang terbuat dari ijuk 

kasar. Fungsi dan makna simbolik halasuji itu melambangkan keberanian, 

kebangsawanan, kekayaan dan ketampanan dan kecantikan. Adapun alat dan 

bahan yang digunakan dalam pembuatan halasuji yakni: bambu tua, lurus dan 

masih hijau, rotan, untuk mengikat tiap rangkaiyan halasuji, pasak bambu, bisa 

berupa bambu atau kawat, parang untuk membelah dan meraut bambu, gergaji 

untuk memotong bambu, badik pisau kecil yang tajam untuk meraut bagian 

tertentu,dan pahat untuk membuat lubang bambu.  

e) Unti Pisang 

 Unti pisang  merupakan buah yang selalu ada dalam pelaksanaan tradisi. 

Pada tradisi naung ri ere  pisang yang harus di persiapkan adalah unti bulaeng 

pisang emas yang kecil. Pisang yang dibawah tidak boleh ada yang kurang dari 

setiap sisirnya, ini memberi makna agar pemberian kita tidak ganjil dan 

pemberian kita secara ikhlas. Menurut Abd Hamid selaku pinati tradisi naung ri 

ere mengatakan bahwa:  

 Anjo untia buah paling na nagai patana ere ka addeki iya angganre punna 
maeng battu ri apia ka antu apia ka battuangna jiingia.118 

Artinya: 

 Pisang adalah buah kesukaan mahluk penjaga air karena mereka tidak suka 
makanan yang sudah dimasak karena dia tidak suka api karena dari api 
setan berada. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pisang 

adalah buah kesukaan mahluk gaib yang berada didalam air karena mereka tidak 
                                                            

118 Puang Hamid  (78Tahun), Sanro, Wawancara, Sinjai,  4 Februari 2022.  
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suka makanan dari api atau makanan yang sudah di masak. Pisang  juga 

merupakan kesukaan rasululah  Muhammad Saw dan pisang juga disebut sebagai 

buah surga, buah pisang yang dinikmati para penghuni surga tentuh akan jauh 

lebih sempurna dari pisang yang biasa ditemui di dunia. Pisang-pisang yang 

tersedia di surga tidak pernah busuk dan akan memiliki rasa dan aroma wangi. 

Khasiat pisang juga telah dibuktikan secara ilmiah.119 Khasiat buah pisang 

tersebut jug tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Waqi’ah ayat 27-31 didalamnya 

di jelaskan tentang para penghuni syurga dan kenikmtannya. 

 Allah Swt berfirman dalam QS Al – Waqi’ah/27: 27-31.  

 

   
     
     
    
   

Terjemahnya: 
Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Derada di 
antara pohon bidara yang tak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-
susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas, dan air yang 
tercurah120 
 

f) Pallu Likku 

 Pallu Lukku dalam bahasa indonesia disebut ayam bumbu lengkuas, Pallu 

Li kku dibuat dengan bahan utamanya ayam kampung satu ekor, lengkuas, kelapa, 

asam jawa, air panas, garam, gula pasir, minyak goreng, merica bubuk, kunyit 

bubuk,dan serai. Dalam proses pembuatan pallu likku awalnya ayam di wuduki, 

                                                            
119 Wira, Buah Pisang dalam Al-Quran dan Keistimewaan (Cet. I;  Yogyakarta Gamma 

media, 2012), h. 15. 
120 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 1009. 
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diberi makan,lalu di potong setelah di potong di rendam di air panas agar bulu 

ayam mudah terlepas,lalu ayam dipotong-potong dan dibersihkan bagian 

tubuhnya, kemudian haluskan lengkuas dan batang serai di potong kecil-kecil dan 

dihaliuskan kemudian campur dengan merica bubuk dan kunyit bubuk dan aduk 

hingga tercampur rata. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halus 

hingga harum, masukan potongan ayam aduk sampai beruba warna dan masukan 

keapa sangrai, air asam dan gula, masak sampai mendidih lalu angkat. Maknanya 

melambangkan kebaikan.  

g) Telur Ayam Kampung 

 Telur Ayam Kampung digunakan dalam tradisi  naung ri ere karena 

sebagai penanda saja dan tanda syukur. Maknanya agar hubungan suami dan istri 

selalu bulat seperti telur dan tidak ada ujungnya selalu bersatu seperti bulatnya 

telur tidak ada ujungya.  

h) Songkolo Hitam 

 Songkolo hitam dibuat dari beras ketan hitam yang dicapur parutan kelapa 

muda atau serundeng lalu di masak di panci dandangan lalu diberi garam 

secukupnya. Maknanya agar penglihatan kita cerah melambangkan mata hitam. 

i) Songkolo Putih 
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 Songkolo putih dibuat dari beras ketan hitam yang dicapur parutan kelapa 

muda atau serundeng lalu di masak di panci dandangan lalu diberi garam 

secukupnya. Maknanya agar penglihatan kita cerah melambangkan mata putih. 

j) Kelapa Muda 

 Kelapa muda adalah kelapa yang memiliki daging yang masih berlendir 

atau lebih sering dikenal dengan sebutan kelapa lendir. Daging dari kelapa muda 

ini memiliki warna yang putih cenderung bening dan bertesktur lunak. Bentuk 

dari kelapa muda ini sama dengan kelapa pada umumnya yaitu tetap berbentuk 

bulat. Tetapi kelapa muda memiliki bentuk yang lebih besar daripada kelapa 

lainnya. Selain itu kelapa muda memiliki warna hijau dengan baret coklat pada 

kulitnya. Merupakan buah yang melambangkan kenyamanan atau kesegaran dan 

merupakan buah yang selalu ada dalam pelaksanaan tradisi tradisi. Maknanya agar 

hubungan suami dan istri selalu memberi kenyamanan dalam menjalani rumah 

tangga. 

k) Ayam Putih Kecil 

 Ayam Putih Kecil  adalah ayam yang masih kecil, umur tiga bulan yang di 

lepas di sungai dan di ikat kakinya menggunakan benang putih. Maknanya 

sebagai mainan mahluk halus.121 

b. Pelaksanaan Tradisi Naung Ri ere 

 Salahsatu budaya yang ada di Sulawesi Selatan adalah tradisi naung ri ere 

yang terletak di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. Naung ri ere adalah 

                                                            
121 Hamid, (78 Tahun) Sanro, Wawancara 3 Februari 2022. 
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budaya yang di laksanakan setelah sehari selesainya pesta pernikahan, dengan 

tujuaan mapassabi kepada saudara tertua kita yang berada didalam air, agar 

saudara tertua kita mengetahui bahwa kita suda terikat janjiy suci dan suda 

bahagia. air merupakan saudara tertua kita karena sebelum kita dilahirkan kedunia 

yang pertama kali keluar adalah setetes air, sehinga air merupakan saudara tertua 

kita.  

 Dalam ajaran Islam  mempercayai sesuatu atau menyemba sesuatu selain 

Allah Swt adalah kemusyrikan maka kita sebagai ummat Islam dilarang 

mempersekutukan  

 Allah swt berfirman dalam QS An – Nisaa’/4: 48. 

                                                                                                                        
         
     
     

    
   

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka 
sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.122 

 

 Pelaksanaan tradisi naung ri ere dilaksanakan dengan berbagai tahap yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Sesajen  

 Dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere  ada beberapa persyaratan yang 

harus di siapkan di antaranya: kain putih, gulah merah, bombong kaluku, halasuji, 

                                                            
122 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 146. 
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pisang, pallu likku, songkolo hitam, songkolo putih, kelapa muda, dan ayam putih 

kecil. Sesajen dibagi menjadi dua bagian bagian pertama disimpan di dalam 

halasuji yang isinya kelapa muda, gula merah, pisang dan ayam kecil hidup warna 

putih. Bagian kedua di simpan di dalam panci dan dibungkus sarung yang berisi 

daging sapi, ayam pallu liku, telur ayam kampung, songkolo putih, songkolo 

hitam. Dalam prosesi ini di tuntun langsung oleh sanro, Makanan di sajikan di 

piring dan diletakan di atas loyang di pinggir sungai.  

 

b. Poses pelaksanaan 

 Proses pelaksanaan tradisi naung ri ere di mulai dengan menyiapkan 

halasuji yang di lilit dengan daun kelapa muda lalu di lilit kain putih di sekeliling 

halasuji dan dibentuk berenda hingga menutupi sisi halasuji 123 Halasuji 

kemudian di isi dengan sesajian berupa telur ayam kampung pallu likku,gula 

merah, kelapa muda,dan songkolo hitam dan putih. 

Proses kedua yang dilakukan yaitu dalam pelaksanaan tradisi sanro 

membacakan surah pendek  dan mantra sakral adapun mantra bacaanya sebagai 

berikut: 

 AssalamualaikumPammoporanga karaeng patana ere rieng mine anne 
atanta ambatuikiy tujuanna elokiy apasabbi ri kitte kamaengi buntting 
rieng mone mae katalasang na erangangkiy maeasemakiy pauangasengi 
urangta na ela nagangui toa karaeng aboja dalle na bara kamuai apa 
naku angupatonjaiya kasanang-sanangang ri lino lattu ri ahera na toporo 
napa nai-naikantonja puang ala taala dallekku nampa sisalapi ruaya 
tamalaiseng tallu tama saraeng bone –bonena lino pasikkina ahera 
kumpayakum bisa baraka.124  

                                                            
123 Halasuji Adalah Bahasa Bugis Atau Makassar Yang Berarti Suatu Benda Yang 

Terbuat Dari Bambu, Berbentuk Segi Empat Dan Dikelilingi Denga Daun Kelapa Dan Kai Putih. 
124 Hamid (78 Tahun), Sanro, Wawancara,Sinjai, 3 Februari 2022.  
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Artinya: 

Saya minta maaf kepada mahluk yang menjaga air yaitu saudara tertuaku, 
saya datang mendatangi kita dengan tujuan memberitahu kepada saudara 
tertuanya yang ada didalam air bahwa ia suda menikah, ia membawa 
beberapa sesajen untukta panggilmie semua teman –temanta agar mereka  
mengenali kita supaya mereka tidak mengangu kita dalam pencarian rezeki 
dan semoga Allah Swt selalu memberi saya kesehatan dan memberi aku 
rezeki yang banyak dan terpisahpi dunia ini baru saya dan pasangan 
hidupku terpisa dan semoga aku selalu diberi keberkahan. 

Setelah pembacaaan mantra selesai sanro melajutkan membacakan surah 

pendek yakni: surah Al- Fatiha, An- Nass, dan AL-Falaq. 

Allah swt berfirman dalam QS Al – Fatiha/1: 1-7. 

 

    
    

   
    
    
    

   
   

   
    

Terjemahnya: 
 

  Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha 
penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah 
lagi maha penyayang.Yang menguasai di hari pembalasan.Hanya 
engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta 
pertolongan.Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang 
yang telah engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang 
dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.125 
 

 

Allah swt berfirman dalam QS An- Nass/30:1-6 . 

 

                                                            
125 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 1. 
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Terjemahnya: 
 

  Katakanlah aku berlidung kepada Tuhan yang memelihara dan 
menguasai manusia. Raja manusia.Sembahan manusia. Dari kejahatan 
bisikan syaitan yang biasa bersembunyi,yang membisikkan kejahatan ke 
dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan 
manusia.126 
 
Allah swt berfirman dalam QS Al – Falaq/30:1-5. 

     
       

      
    

       

Terjemahnya: 
 

  Katakanlah aku berlindung kepada tuhan yang menguasai 
subuh,dari kejahatan makhluk-nya,dan dari kejahatan malam apabila telah 
gelap gulita,dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia 
dengki.127 
 

Setelah pembacaaan mantra dan surah pendek selesai Sanro menghanyutkan 

halasuji dipinggir sungai lalu di bacakan doa halasuji diletakan berdampingan 

dengan sesajian yang telah disiapkan. Sanro kemudian membacakan doa dengan 

pasangan penganting baru duduk berdampingan. Proses ketiga yaitu 

menghanyutkan halasuji di aliran sungai. Sanro  membawa halasuji  ke aliran 

                                                            
126 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 1194. 
127 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 1193. 
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sungai lalu di hanyutkan, sebelum itu dimasukan seekor ayam ke dalam halasuji 

kemudian di bacakan doa setelah itu di hanyutkan, setelah halasuji tenggelam 

dan kemudian mengapung. 

Proses selanjutnya memandikan penganting baru dengan air sungai yang 

mengalir. Sanro  memandikan pasangan penganting baru dengan mewuduki 

terlebih dahulu yakni membasu kedua muka penganting baru tiga kali. Proses 

terakhir yaitu kembali kerumah masing-masing membawa baraka128  dan setelah 

kemudian kita kembali kerumah penganting baru untuk menyiapkan makanan 

yang akan dibaca sebagai tanda selamat. 

c. Tempat Pelaksanaan Tradisi Naung ri Ere 

 Dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere pemilihan tempat tidak boleh 

sembarangan, harus tempat yang  dianggap sakral. Tempat pelaksanaan  di sungai 

yang jau dari keramayan, agar pelaksanan tradisi berjalan lancar. Sungai tempat 

pelaksanaan tradisi naung ri ere bernama sungai liku salekoa sungai ini sangat 

dalam. Kedalaman mencapai sekitar 5 m tempat ini sangat keramat yang di tandai 

dengan adanya pohon mangga besar yang berbua berbagai bentuk  dan batu besar 

yang berlubang-lubang, batu ini adalah tempat bermain mahluk gaip. 

Sebagaimana yang telah disampaikan   Hamid sanro kepada peneliti bahwa: 

Ri liku saleko anne kaloro liba karrasana ia mi anjjo na ri hajui 
pamariang anggaukangiai naung ri erea sala serre tandana riena batang 
taipa lompo na punna anrappo lohe rupana buanna sirurungangang batu 
pagalacangana anu taricinikia na takuleatoa sambarang ri gaukang ri 
batua anne sirurung jabatang ri sarri taipaiya takkuleatoa numalo 

                                                            
128 Baraka, Adalah Sisa Makanan yang Di Bawah Dari Sungai Yang Dibawa Ke Rumah 

Untuk Di Makan Bersama. 
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amakeang lotong apalagi punna bosi ka biasa toa na onddang patana ere 
apalagi punna attadung lotong toa ka nakuangi ri toa –toai.129 
 

Artinya: 
 
Disungai Liku Saleko ini sungai yang sangat keramat sehinga dijadikan 
tempat pelaksanaan tradisi naung ri ere sala satu tandanya adanya pohon 
mangga besar yang berbua berbagai macan bentuk, batu besar yang 
memiliki lubang yang banyak batu ini tempat bermaing galacang ( main 
batu kerikil) mahluk gaip batu ini tidak boleh di sentu diduduki apalagi 
difoto ataupun menegur batu ini jika larangan-larangan ini di langgar kita 
biasanya gatal-gatal dan jatu sakit, adapun jembatang di Liku Salekoa 
tidak bisa bertahan lama akan rapuh, ketika hujan deras kita tdk boleh 
lewat di tempat ini menggunakan payung hitam, atau pakaiyan serba hitam 
karna kita di buru oleh mahluk penjaga air konon katanya dia di hina jika 
kita memakai pakaiyan berdominan hitam. 
 
 Ketika peneliti berada dilokasi penelitian menyaksikan langsung 

proses pelaksanaan tradisi  banyak hal yang peneliti dapatkan bahwa batu 

dan pohong mangga ditempat tradisi benar adanya batu tersebut memiliki 

ukuran yang sangat besar dan pohon mangga yang menjulang tinggi dan 

jembatan hasil buatan masyarakat suda hanyut terbawa air. setelah saya 

memperhatikan benar adanya benda tersebut saya melanjutkan 

menyaksikan proses pelak sanan naung ri ere. 

d. Pelaku Tradisi Naung ri Ere 

a) Sanro 

 Sanro adalah orang yang diberi hidaya dari Allah Swt yang mengetahui 

berbagai hal, baik itu ilmu agama maupun ilmu lainya dan merupakan orang yang 

dituakan di lingkungan adatnya.130Dukun atau dalam bahasa bugis disebut Sanro 

khususnya bagi masyarakat adat Kelurahan Tassililu adalah tokoh masyarakat 

                                                            
129 Hamid (78 Tahun), Sanro, Wawancara,Sinjai, 3 Februari 2022.  
130 Puang Isa,(57 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara 5 Februari 2022.  
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yang dihormati karena mereka adalah manusia pilihan yang dianugerahi sang 

pencipta pengetahuan mengobati, baik secara kasat mata maupun secara gaib. 

Jenis-jenis kelebihan yang dimiliki Sanro,di antaranya pengobatan untuk 

menangkal ilmu sihir, menghentikan pendarahan, mengobati patah tulang, 

menangani proses lahiran, dan menghentikan gangguan jin, juga menagani 

berbagai jeni pengobatan penyakit ringan lainya seperti sakit kepala, sakit perut 

dan sakit gigi. 

 Selain mengobati, Sanro juga menjadi pusat untuk mencari petunjuk 

sebelum memulai aktivitas di wilayah adat, salah satunya untuk mengetahui waktu 

dan hari baik untuk memulai proses menanam karena ia dapat membaca keadaan, 

musim, dan cuaca. Dalam hal ini, sanro memiliki gelar pattanra allo131 Dengan 

ilmu pengetahuan yang dimiliki dan menjadi tempat masyarakat menyapaikan 

aspirasi yang dipercaya,ia dapat memberikan keputusan-keputusan yang bijak 

sebagai bagian dari pemimpin tertinggi dalam lembaga adat. Ia memiliki gelar 

Sanro.Sudah berabad-abad Sanro  memiliki kedudukan dan posisi terpenting 

dalam masyarakat adat Kelurahan Tassililu. Perannya sangat berpengaruh dalam 

berbagai ruang lingkup masyarakat.132 Karenanya gelar Sanro disandang dalam 

struktur kelembagaan tertinggi dalam kepemerintahan adat. Hal itu terbukti 

melalui struktur adat yang disebut Sanro. 

 Namun sejarah kelam mengenai adat khususnya Sanro  juga tercatat dalam 

ingatan para tokoh adat. Bahwa Sanro pernah menghadapi tantangan yang cukup 

berat dalam wilayah adat. Yaitu masa dimana terjadinya pemberontakan yang 

                                                            
131pattanra allo adalah penentuan hari baik dalam melaksanakan suatu kegiatan. 
132 Hamid, (78 Tahun) Sanro, Wawancara 3 Februari 2022.  
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dilakukan oleh kaum gurilla pimpinan Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar dalam 

pemberontakanya melarang keras adanya pengobatan dengan cara melakukan 

pembacaan mantra mabbaca-baca. Juga pelarangan berbagai jenis aktivitas ritual 

adat.Bagi yang melanggar dan ketahuan akan dikenakan sanksi dan tidak ada 

pembelaan atau belas kasih, mereka langsung dibunuh karena dimasa itu 

pengobatan tradisional Sanro  dan ritual adat di anggap termasuk perbuatan dosa 

besar syirik. 

 Sejarah kelam ini tercatat dalam peristiwa  operasi taubat operasi toba. 

Kahar Muzakkar  punya misi ingin mengubah sistem kepemerintahan menjadi 

sistem kekhalifahan. Operasi toba dilakukan untuk menumpas segala hal yang 

dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Misi tersebut banyak menelan korban 

diberbagai daerah yang ingin ditaklukkan.133 Dalam operasi ini, sasaran 

terbesarnya adalah Masyarakat adat Kelurahan Tassililu, karena masyarakat adat 

Tassililu tidak terlepas dari ritual adat dan budaya leluhur. 

 Operasitoba merupakan lanjutan dari upaya Kahar Muzakkar untuk 

menaklukkan masyarakat adat Kelurahan Tassililu setelah sebelumnya melakukan 

penghancuran situs-situs budaya di wilayah adat Tassililu. Pasukann membakar 

rumah yang di dalamnya terdapat benda-benda yang dijadikan alat ritual adat. 

Sejak saat itu masyarakat mulai takut menjalankan tradisi dan budayanya. Rasa 

trauma yang timbul perlahan memudarkan segala bentuk kegiatan yang berkaitan 

dengan adat. Kekalahan ini membuat masyarakat adat harus meninggalkan 

identitas dirinya. 

                                                            
133 Puang Kama,(65 Tahun) Toko Agama 8 Februari 2022.  
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 Peristiwa kelam dimasa pemberontakan Kahar Muzakkar sudah lama 

berakhir, namun hingga hari ini masyarakat adat masih mengalami berbagai 

gelombang penaklukan di Kelurahan Tassililu. Tidak hanya di Tassililu, nasib 

serupa juga terjadi di penjuru Nusantara.Di antaranya perampasan wilayah adat 

dan tidak adanya pengakuan agama leluhur.134 Bahkan pengesahan rancangan 

undang-undang masyarakat adat sebagai upaya perlindungan dan pemberian 

payung hukum bagi masyarakat adat belum teralisasi. 

 Upaya masyarakat adat dalam mempertahankan sistem adatnya justru 

semakin di lemahkan. Hal itu terbuti dengan diterbitkanya UU permenkes no. 97 

tahun 32014 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi:  persalinan harus dilakukan difasilitas 

pelayanan kesehatan peraturan ini sangat berdampak bagi Sanro. Dengan dalih 

untuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan, pemerintah 

mengeluarkan peraturan yang secara tidak langsung menimbulkan tekanan bagi 

masyarakat adat di daerah yang memiliki kesulitan untuk menjangkau tempat 

persalinan fasilitas kesehatan. 

 Peraturan perundang-undangan ini mengeluarkan denda kepada Sanro dan 

pasien, dan bidan ketika mereka melakukan pelangaran. Ironis ketakutan kembali 

dialami masyarakat adat dan harus memilih patuh kepada peraturan yang telah 

diterbitkan pemerintah. 

b) Masyarakat  

 Masyarakat adalah orang yang melaksanakan tradisi naung ri ere  maupun 

keluarga pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi  naung ri ere, yakni 

                                                            
134Yusuf Qardahawi, Fatwa-fatwa Kantemporer (Cet. I; Jakarta: Perpustakaan Nasional, 

19950, h. 245. 
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orang-orang yang menyiapkan berbagai sesajen dan makanan yang akan disantap 

setelah selesainya proses pelaksanaan tradisi. 

e. Naung ri  Ere 

 Tradisi naung ri ere adalah tradisi yang dilaksanakan setelah sehari 

selesainya pesta pernikahan pada malam atau siang hari di sungai dengan 

membawa berbagai sesajen, tradisi dilaksanakan sebagai tanda syukur. Tradisi 

naung ri ere  merupakan bagian dari budaya, dan merupakan suatu kegiatan 

menghormati dan menghargai alam serta parah ruh yang ada di dalam air. 

Sedangkan menurut syamzan syukur dalam penelitianya yang beriririsan dengan 

penelitian peneliti bahwa: Naung ri je’neka ( turung di air) ritual ini bermaksud 

ammuntuli dengan membawa perlengkapan untuk acara korongting dan 

dipercikan air. Setela dipercikkan dengan air  selanjutnya perlengkapan  itu 

dibawah ke orang yang lebih tau adat sayye’ untuk memberkati perlengkapan 

yang di bawahnya. Mereka menganggap bahwa panngadakang ini berasal dari 

la’buakkang yang bernama karaeng pokki namun berwujud buaya tanpa ekor. 

Keturunanya berasal dari karaeng dan sayye’  tak lepas dengan kakaraengang. 

Karena jaman dulu tidak ada yang berani menikahi anak karaeng kecuali dari 

keturunan sayye ,oleh karena itu ada yang dinamakan sayye ‘ karaeng atau dalam 

sosial berstrata karaeng.135  

 Menurut Puang Kama mengatakan bahwa: 

 Punna naung ri ere pada-padanami anjo punna naiktoa ri baho karaeng 
serre kasukuran ka nasaretoa dalle puang allataala jari padaji punna 
naung ri ere ka maengtoa asseng apabunteng roa iami anjo narigaukang 

                                                            
135  Syamzan Syukur, “Tradisi Pernikahan Endogami Masyarakat Sayyiddi Desa Sidenre 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” Jurnal Adabiyah Vol.19.No.1/2019. 
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naung ri ere takkulea tari gaukannga ka anne papasang tau toa takkulea 
tarigaukanga nasaba naung ri ereami antu sebagai tanrangnatoa sukkuru 
jari punna tenaja na ri somba silaina karaeng ataala anne tradisia 
tenamantoong nakkule tari gaukanga.136 
 

Artinya: 
 

 Kalau kita melaksanakan tradisi naung ri ere sama halnya kalau kita naik 
ke gunung bawakaraeng yang merupakan suatu kesyukuran karena Allah 
telah memberi kita rezeki sama dengan pelaksanaan tradisi naung ri ere 
yang merupakan tanda syukur karena kita sudah melaksanakan pesta 
pernikahan secara meria, kebiasaan seperti ini tidak bisa di hilangkan 
karena ini berasal dari nenek moyang,ketika kita menyebah selai Allah 
harus dilakukan tidak boleh di hilangkan. 
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

tradisi naung ri ere  hampir sama jika kita mendaki ke atas gunung bawakaraeeng, 

karena kalau kita naik kegunung bawakaraeng itu bertanda kita bersyukur. 

Begitupula dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere itusebagai tanda kesyukuran 

dan kita tidak boleh tidak melaksanakan tradisi ini karena tradisi nenek moyang 

dan jika pelaksanaan tradisi ini tidak mengadung unsur menduakan Allah itu 

wajib di laksanakan dan dilestarikan sebagaimana halnya tradisi ini 

melambangkan tanda syukur. 

 Tradisi naung ri ere itu sebenarnya secara detail itu termasuk budaya 

tetapi bertentangan dengan agama karena di dalam agama dilarang melaksanakan 

hal yang sepertiitu, menyebabkan kita menduakan Tuhan atau percaya kepada hal-

hal yang gaib, tetapi walaupun agama melarang sebagaimana orang tidak 

memperdulikanya dia tetap137 melaksanakan tradisi itu dan menggap itu adalah 

                                                            
136 Puang Kama(65 Tahun), Tokoh Agama , Wawancara,Sinjai, 8 Februari 2022. 

  
137 Puang Nunang (68 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara , Sinjai, 11 Februari 2022. 
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kebiasaan, hal yang seperti itu tidak di bolehkan sama halnya dengan meduakan 

Tuhan. 

 Tradisi naung ri ere  yang dilaksanakan di Kelurahan Tassililu  merupakan 

mandi syafar dan bagian dari agama. Tradisi ini telah turun temurung dilakukan 

oleh masyarakat di Kelurahan Tassililu  karena dipercaya menolak bala, tradisi 

mandi syafar sangat kental dengan nuanda Islam, misalnya saja asal usul mandi 

syafar di ambil dari beberapa kejadian yang di alami para nabi terdahulu yang 

terjadi pada bulan syafar138 melambangkan hakikat peyucian diri dan mengambil 

berkah dengan apa yang pernah dirasakan oleh para nabi dan rasul pendahulu, 

sama halnya dengan tradisi naung ri ere. 

 Tradisi naung ri ere  dilihat dari sudut pandang sebenarnya budaya tidak 

bertentangan, tetapi memandang dengan agama bukannya bertentangan tetapi 

kurang layak, setiap masyarakat bisa memberikan makna tersendiri dengan orang 

yang bersangkutan, orang-orang yang melakukan tradisi itu tidak lain  hanya saja 

melakukan sebua rekreasi, seperti halnya mengunjungi tempat wisata, sebenarnya 

tradisi139 naung ri ere itu tidak ada sebab tidak dibolehkan dalam agama dan tidak 

ada hukumnya tetapi sebagian masyarakat yang ada di Kelurahan Tassililu 

menggangap itu ada dan harus di laksanakan. Menurut Puang Bareng mengatakan 

bahwa: 

 Anjo tauwwa nanaung ri ere tujuana antu natangkasi kalengna, natankasi 
asengi dosa-dosana maengia nahaju iyaminjo nalingka anrio-rio bara 
kamuai apa natangkasa tong pakalabineana, nanapela aseng kodia na doa 
mae ri karaeng attaala narisare salama makalabini.140 
 

                                                            
138  Puang Isa,(57 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara 5 Februari 2022. 
139  Puang Pati,(55 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara 6 Februari 2022. 
 140 Puang Bareng,(75 Tahun),Tokoh  Masyarakat, Wawancara,Sinjai  8 Februari 2022. 
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Artinya: 
 

Orang melaksanakan tradisi naung ri ere tujuanya adalah bersuci agar 
dosa-dosa yang mereka perbuat hilang,dan mereka mandi-mandi agar 
rumah tangganya kedepan suci dan terbuang semua hal-hal yang tidak baik 
dan berdoa kepada Allah agar diberi selamat dalam berumah tangga. 
 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa: 

Seseorang melaksanakan tradisi naung ri ere   tujuanya agar segala dosa-dosa 

mereka yang mereka perbuat dapat terhapuskan, mereka pula melaksanakan 

mandi di sungai bersenang senang menghilangkan dosa dan segala keburukan 

yang melekat agar  perjalanan biduk rumah tangganya hidup bahagia, dan berdoa 

kepada Allah agar perjalanan hidup rumah tangganya bahagia dunia akhirat. 

Adapun pelaksana tradisi naung ri ere  yakni Puang Bajang mengatakan bahwa: 

 Inakke anggaukangi naung ri ere nasaba addeka ampelaki papasana tau 

ri oloa nasaba punna tena tau ri oloa tena tonne mae ia  ia mi anjo na 

harus ri gaukang ri kuangia naung ri ere  anne sebagai tanda sukkuru 

kamaengtoa apabunting.141 

 

Artinya: 

 

Saya sebagai pelaksana tradisi naung ri ere yang tidak akan melepas 

tradisi  nenek moyang saya karna tanpa nenek moyang saya saya tidak 

akan ada  oleh karna itu kita harus melaksanakan tradisi naung ri ere 

sebagai tanda syukur karna  kita sudah melaksanakan pesta pernikahan 

 

 Tradisi naung ri ere. Merupakan suatu tradisi yang tidak bisa terlepas oleh 

masyarakat setempat karena masyarakat setempat mengakui tradisi ini sebagai 

tradisi sakral,  yang hanya dilaksanakan pada malam atau siang hari di sungai 

                                                            
 141 Puang Bajang(78tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara , Sinjai, 5 Februari 2022.  
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yang jau dari tempat keramaiyan, jika tidak dilaksanakan tradisi ini maka akan di 

timpa musiba. Sebagian masyarakat yang datang lalu menetap di Kecamatan 

Sinjai Barat Kelurahan Tassililu Mengatakan bahwa tradisi ini merupakan tradisi 

biasa saja bisa dilakukan bisa tidak karna ini cuman cerita dongen yang tidak di 

ketahui asal muasalnya ada pula yang berpendapat bahwa tradisi ini jika 

dilaksanakan  akan membawa kemusyrikan dan adapula mengangap tradisi ini 

sebagai rekreasi saja. Adapun hasil wawancara  dari masyarakat setempat 

mengenai  tradisi naung ri ere yaitu: 

Pertama wawancara dengan Rapi mengatakan bahwa: 

 Naung ri ere ia mi anttu taradisi harus ri gaukang takkulea tari gaukanga 
nasaba pakitau –toaang punna tena ri gaukangi biasa toa na taba bala.142 
 

Artinya: 
  
 Tradisi naung ri ere adalah tradisi yang wajib di laksanakan karna tradisi 
dari nenek moyang dan jika tidak dilaksanakan kita akan mendapatkan 
musibah. 
 

Kedua, Uwa Toto mengatakan bahwa: 

 

Naung ri ere ia mi anttu kulle ri gaukang kulle toong tena ri gaukangi.143 
 

Artinya: 

 

Naung ri ere adalah tradisi yang bisa dilaksanakan bisa juga tdk karna 
tradisi merupakan rekreasi saja. 
 

Ketiga, Erni mengatakan bahwa: 

 

 Naung ri ere ia mi anttu taradisi elo-elona rupa taua eloki gaukangi eloki 
tena na nagaukangi ka anne sebenarna musriki.144 

                                                            
142 Rapi(51 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara,Sinjai,  24 Februari 2022.  
143 Uwa Toto(54 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 19  Februari 2022. 
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Artinya: 

 

Naung ri ere adalah tradisi yang dilakukan tergantung pribadi  karna ini 
merupakan tradisi musrik. 
 

Keempat, Salo mengatakan bahwa: 

 
 Naung ri ere ri gaukangi nasaba taradisi pakitau toaang takkulea tari 
gaukanga nasaba punna tena rigaukangi biasa toa nataba doko ri 
gaukanna naung ri erea anne pung ka  sukkurutoa mae ri puang Alla 
taala”.145 
 

Artinya: 

 
Naung ri ere dilaksanakan karna tradisi yang suda turung temurung yang 
wajib dilaksanakan masyarakat setempat, jika tidak dilaksanakan akan 
mendapatkan musiba, dilaksanakanya tradisi ini sebagai tanda syukur 
kepada Allah swt. 
 

 Dari beberapa penjelasan masyarakat tentang tradisi naung ri ere maka 

dapat disimpulkan bahwa tradisi naung ri ere merupakan tradisi nenek moyang 

yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang sudah lama berdomisili. 

Selain itu tradisi naung ri ere sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. Pengaruh 

tradisi naung ri ere  terhadap masyarakat, secara umum bahwa setiap tradisi atau 

adat istiadat yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang berada di suatu daerah, 

khususnya masyarakat pedesaan akan menimbulkan suatu pengaruh bagi 

masyarakat, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. 

Hanapia mengatakan bahwa: 

Naung ri ere  antu rigaukangi padaji angkua acara hajitoa mae ri kabu 
kabusuna masarakakia ri kalurahang Tassililu, pammula mae ri ana-ana 

                                                                                                                                                                   
144 Erni (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 10 Februari 2022.  
 145 Salo (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara,Sinjai, 11februari 2022.  
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rongoa, supayana asiisengasengi mae ri tau lohea tau maraengia 
nasikambani ii aseng si isseng ngaseng, tapina anne naung ri erea rieng 
kakodiangna mange ri masaraka kalurahang tassililu pamulla ri ana-ana 
rongoa, biasai aalaga biasatongi nginung tua tapi anne rigaukang mae ri 
ana-ana rongoa bahang.146 
 

Artinya: 

 

Naung ri ere merupakan tradisi atau acara yang baik untuk masyarakat 
Kelurahan Tassililu, terutama kalangan pemuda dan pemudi, karena 
mereka bisa saling mengenal dengan masyarakat lain dan mempererat 
jalinan kekerabatan di antara masyarakat, akan tetapi tradisi naung ri ere  
memiliki pengaruh negatif untuk masyarakat Kelurahan Tassililu terutama 
pada generasi muda, seperti sering terjadi pertikayan dan mengkomsumsi 
minuman keras yang sering dilakukan oleh kalangan pemudanya. 

 

 Apabila melihat kondisi masyarakat Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Seperti 

diketahui bahwa seluru penduduknya beragama Islam, dapat pula dilihat dari 

sarana ibadah seperti mesjid, yang sangat menunjang lancarnya aktivitas 

keagamaan masyarakat, namun hal tersebut masih sangat disayangkan karena 

pengalaman mereka terhadap ajaran agama Islam yang sebenarnya masih relatif 

kurang kualitasnya, karena kenyataanya masih sering terjadi hal-hal yang 

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal tersebut terjadi karena disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain: 

a) Masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat Kelurahan Tassililu 

terhadap ajaran agama Islam yang sebenarnya bersumber dari Al-Qur’an 

dan sunnah Rasulullah Saw. Kurangnya pemahaman dan penghayatan 

sebagian masyarakat terhadap ajaran agama Islam di daerah tersebut dapat 

                                                            
146 Hanapia (73tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 11februari 2022.  
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diduga bahwa, pendidikan dibidang ke agamaan masih kurang memadai  

baik secara formal maupun non formal, demikian pula dengan adanya atau 

kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkaji secara mendalam 

ajaran agama Islam, begitu pula dengan pelaksanaan dakwah yang belum 

terselenggerakan secara intensif. 

b) Masih kuatnya pengaruh kepercayaan tradisional. Sebagian masyarakat 

Kelurahan Tassililu sampai sekarang masih ada yang memegang tengah 

adat kebiasaan atau tradisi yang mereka peroleh dari nenek moyangnya. 

Tradisi tersebut pada umumnya bersumber dari kepercayaan animisme  

dan dinamisme. 

c) Masih kurangnya kesadaran beragama. Sekalipun kenyataanya dapat 

dilihat bahwa kelengkapan sarana peribadatan, seperti mesjid yang tersedia 

di Kelurahan Tassililu  sudah cukup memadai. Tetapi kurangnya 

kesadaran beragama dari masyarakat sendiri adalah merupakan 

penghambat utama dalam usaha pengembangan dan pelaksanaan ajaran 

agama Islam harus sesuai dengan tuntunan yang telah bersumber dari Al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. 

f. Motifasi Pelaksanaan  Tradisi Naung ri  Ere  

          Umumnya dalam suatu masyarakat apabila ditemukan suatu tingkah laku 

yang efektif dalam hal menangulangi suatu masalah hidup, maka tingka laku 

tersebut cenderung diulangi setiap kali menghadapi masalah yang serupa, 

kemudian orang mengkomunikasikan pola tingka laku tersebut kepada individu-
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individu lain secara kolektif,sehingga pola itu menjadi mantap, menjadi suatu adat 

yang dilaksanakan oleh sebahagian besar warga masyarakat itu. 

 Naung ri ere  misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang sangat 

efektif dan bernilai bagi masyarakat Kelurahan Tassililu khususnya. Naung ri ere 

tersebut merupakan salah satu nilai budaya yang memberi arah dan pandangan 

untuk mempertahankan nilai dan nilai-nilai hidup, terutama dalam 

mempertahankan dan meningkatkan rasa cinta kepada leluhur. Hal-hal yang 

memotifasi masyarakat Kelurahan Tassililu melaksanakan tradisi naung ri ere 

yakni: 

a) Motivasi Tradisi 

Dapat dipahami bahwa masyarakat Kelurahan Tassililu  khususnya memiliki 

rasa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap tradisi dan adat 

istiadatnya. Salah satu diantara kepatuhan tersebut adalah pelaksanaan tradisi 

naung ri ere yang dilaksanakan setiap selesai pesta pernikahan. Dalam 

motivasi tradisi ada beberapa penjelasan masyarakat yakni: 

Nunang mengatakan bahwa: 

Taana masarakakiakalurahang Tassililu mae ri pakitautoaanna kulle ricini ri 
panggauklanna karajenganna anggaukangi sagalana naung ri erea 
masarakakia ri kalurahang Tassililu nagaukangi naung ri erea nasaba 
sadaraki anggkua tangkasaki sirurungang pole nahargaiii pakatautoaanna 
tempo riolo. Panggaugang sirurungang kabiasaang battu riolo nagaukang ri 
tau rioloa,ia mi anjjo takkulea tarigaukanga harustongi rijagai,nasaba punna 
tena rigaukangi na rijagai biasai ngerang bala lomppo mae ri 
katurunganatoa.147 
 

Artinya: 

  

                                                            
147 Nunang (76tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara,Sinjai,  16 Februari 2022.  
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Kepatuhan masyarakat Kelurahan Tassililu  terhadap tradisi leluhurnya dapat 
dilihat dengan ketekunannya melaksanakan berbagai tradisi naung ri ere. 
Masyarakat Kelurahan Tassililu  melaksanakan tradisi naung ri ere ini 
disebabkan oleh kesadaran atau kesucian dan hormatnya terhadap tradisi 
leluhur yang mendahuluinya.Perilaku dan kebiasaan yang turung temurun 
dilakukan oleh para pendahulu, merupakan suatu hal yang patut dilestarikan, 
karena jika dilanggar bakal menimbulkan malapetaka bagi anak cucu atau 
generasinya. 
 

Uli mengatakan bahwa:  
 

Nakke aminahangkuja anggaukangi anne naung ri erea anne taragantung 
tauwwaji kale-kale.mae ri pakitautoanngia alanjuki pappasana tau toaiya ri 
olo,iyatonne mae bassa inakke maekuja minahang ka nakke anggangaki anne 
naung ri erea pakitautoaang iami anjo narigaukang ri keluargaya na 
masarakakia.148 

  

Artinya:  

 
Saya turut berpartisipasi melaksanakan tradisi naung ri ere  ini hanya semata-
mata atas kemauanya sendiri. Sebagai tanda baktinya terhadap leluhur 
sebagai pelanjut generasi,  dia turut berpartisipasi dalam pelaksanaan karena 
hal itu merupakan suatu  tradisi yang turung temurung dikalangan mereka, 
baik kalangan keluarga mauupun masyarakat. 
 

Ambo mengatakan bahwa: 
 

Naung ri ere ajjari mantommi pattuhoang mange ri iyatoa,nasaba punna 
battu rigaukanna naung ri erea punna maengtoa appabunting,sukurutoa na 
upatoa pole, na rigaukantoong papassang tau riolonatoa sukurutoa pole mae 
ri puang Allataala assareatoa kacenggerang,ia mi anjo rigaukang naung ri 
erea na sannangtoa.149  

Artinya: 

 
Naung ri ere sudah menjadi darah daging bagi mereka, sebab jika sampai 
waktu pelaksanaannya yakni setelah pesta pernikahan selesai, dia merasa 
beruntung. Disamping beruntung terhadap leluhur karena dia sebagai pelanjut 
generasinya juga rasa syukur kepada Allah yang telah memberinya 
keselamatan, oleh karena itu dia melaksanakan tradisi naung ri ere agar hati 
tenang. 
 

b) Motivasi Keyakinan Kepada Mahkluk Ghaib 
                                                            

148 Uli (21tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 19 Februari 2022 
149 Ambo (78tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara,Sinjai, 8 Februari 2022. 
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 Aggota masyarakat Kelurahan Tassililu  motivasi pelaksanaan tradisi naung 

ri ere  selain terdapat motivasi rasional juga terdapat motivasi yang non rasional, 

yakni: Salah satu hal yang memotivasi masyarakat Kelurahan Tassililu dalam 

melaksanakan tradisi naung ri ere  yang tidak rasional adalah tata cara 

melaksanakannya tentang wujud terima kasih kepada mahluk kekuatan ghaib 

yang mereka anggap dapat menjaga  dan mensejahterakan rumah tangga mereka.     

Hal tersebut sebagaimana Dg. Nuru mengatakan bahwa:  

Nakke anggaukangiai naung ri erea nasaba eloka assareianutaricinikia 
akkulea ampasalamaki pakalabiniangia.150  

Artinya: 

Saya melaksanakan tradisi naung ri ere karena ingin memberikan 
persembahan kepada kekuatan gaib yang dapat menjaga dan mensejahterakan 
rumah tangga. 
 
 
 
 

Dg. pati mengatakan bahwa:   

Anggaukang naung ri erea antu tanda tarimakasinatoa mae ri anu taricinikia 
ka sagenaiiya assaretoa salama na napela dokoa labattua ri batang kalena 
pakalabineangia. 151 

Artinya: 

Melaksanakan tradisi naung ri ere  sebagai ucapan terimakasih kepada 
makhluk ghaib yang mereka percayai yang senangtiasa memberi keselamatan 
dan menyebuhkan penyakit-penyakit yang bakal menimpa ketika membina 
rumah tangga. 
 

 Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu motivasi non rasional dilakukanya 

tradisi naung ri ere  di Kelurahan Tassililu  adalah sebagian ucapan terimakasih 

kepada mahluk ghaib atau arwa nenek moyang mereka yang mereka percayai 

dapat memberikan keselamatan dan mensejahterakan rumah tangga mereka. 
                                                            

150 Dg. Nuru(67tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara,Sinjai, 5 Februari 2022.  
151 Dg. Pati (73tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Sinjai,  7februari 2022.  
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c) Kewajiban 

 Sebagian anggota masyarakat menggangap bahwa tradisi naung ri ere  

merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan masyarakat Kelurahan Tassililu, 

karena merupakan kebiasaan turun temurung dari generasi kegenerasi berikutnya. 

Sekalipun tidak dilaksanakan secara tertulis, namun bagi siapa diantara anggota 

masyarakat yang tidak melaksanakanya maka dia anggap membangkang terhadap 

tradisi. 

Ganing mengatakan bahwa:   

Ri gaukana naung ri ere susaitari gaukangga.Naung ri erea lolo biasami 
rigaukangriborongna masarakakia, iamianjotau ritoanggia rikampongia 
takulea tarigaukangia ka takuleatoa akumbala, iaminjo na sama-samatoa 
angaukangi pakitautoaangia na ri pasadia kalea,tapi kamua –kamuana anne 
lohemo masaraka tanggaukangai naung ri erea ka nakuangi tena na sijalang 
na ajarana Islangia.152 

Artinya:  

Pelaksanaan tradisi naung ri ere agag sulit rasanya untuk dihindari. Tradisi 
naung ri ere  sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, sehingga dia 
sebagaii pemangku adat tidak akan mungkin menghindarinya sebab dia tidak 
mau dikatakan pembangkang, dengan demikian untuk turut melaksanakan 
tradisi ini harus mempersiapkan diri, akan tetapi sekarang sudah banyak 
masyarakat yang sudah tidak melakukan tradisi naung ri ere karena 
menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan syari’at Islam. Hanya sebagian 
masyarakat yang masih menganggap tradisi ini merupakan kewajiban bagi 
mereka yang masih mewarisi dan mempercayai tradisi nenek moyang 
mereka. 
 

 Dari keterangan tersebut dapat dipahami  bahwa salah satu faktor 

dilaksanakanya tradisi naung ri ere dikalangan masyarakat Tassililu, karena hal 

itu di anggap sebagai kewajiban bagi setiap generasi. 

d) Harga Diri 

                                                            
152 Ganing, (79tahun) Tokoh  Masyarakat, Wawancara , Sinjai, 22februari 2022. 
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 Sebagaimana telah dikeahui bahwa masyarakat Bugis Makassar pada 

umumnya dan pada masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai khususnya, adalah masyarakat yang mempunyai  harga diri 

yang sangat tinggi. Nilai harga diri merupakan padangan hidup yang bermaksud 

untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu perstasi yang 

dilakukan dengan sekuat tenaga dan dengan segalah jerih payah demi harga diri. 

 Mempertahankan atau menjalankan suatu tradisi, merupakan suatu harga diri 

yang patut di junjung tinggi karena ia merupakan kebanggaan dan tanggung 

jawab sebagai pelanjut generasi,153 karena itu masyarakat Kelurahan Tassililu 

senang tiasa menjungjung tinggi adat istiadatnya. 

 Sebagian anggota masyarakat yang mempunyai nilai keperibadian, tentu 

merasa malu jika sesuatu menjadi tradisi di kalangan masyarakat banyak, tetapi 

tidak dilaksanakan berikut dikemukakan argumen dari salah seorang anggota 

masyarakat dengan tegas menyatakan bahwa dia turut melaksanakan tradisi  

naung ri ere, karena merupakan warisan dan perintah dari orang tuanya yang 

telah meninggal. Selain itu dia tidak mau dikatakan sebagai pembangkan tradisi, 

orang, pelit dan lain-lain yang bisa menjatuhkan harga dirinya, apalagi tradisi 

naung ri ere menyangkut masalah ekonomi dan tradisi.154 Tentunya dia tidak 

mau dikatakan orang yang pelit atau kikir dan pembangkan terhadap tradisi, 

karena itu melakukan tradisi naung ri ere guna menjaga dan mempertahankan 

harga diri. 

                                                            
153  Odee (77tahun) ,Tokoh  Masyarakat, Wawancara,Sinjai,  20februari 2022  
154Doda(59tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara,Sinjai, 9 Februari 2022. 
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 Dari uraiyan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang 

mendasari Kelurahan Tassililu  cenderung melakukan tradisi naung ri ere,  yaitu: 

a) Adanya keputusan, dimana masyarakat di Kelurahan Tassililu sangat 

mematuhi adat istiadatnya sebagai tradisi leluhurnya yang patut 

dilestarikan. Sehingga persembahan rasa patuh yang paling berharga 

mereka adalah mengadakan tradisi, walaupun dalam pelaksanannya itu 

akan di usahakan dengan bersusah paya. 

b) Adanya rasa syukur, dimana masyarakat di Kelurahan Tassililu selalu 

mensyukuri sesuatu yang mengutungkan bagi dirinya sehingga rasa syukur 

itu diwujudkan lewat pengorbanan baik dalam bentuk materi maupun non 

materi. 

c) Adanya sebahagian anggota masyarakat di Kelurahan Tassililu 

menganggap bahwa keberhasilan dan keselamatan dan kesejahteraan 

rumah tangga.  

d) Adanya kewajiban dimana masyarakat di Kelurahan Tassililu menganggap 

bahwa tradisi naung ri ere merupakan suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi sebagai pelanjut generasi.  

e) Adanya harga diri, dimana masyarakat di Kelurahan Tassililu sangat 

menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bagi masyarakat Tassililu selalu 

dijaga. Sehingga hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri selalu 

dihindari termasuk tidak melaksanakan tradisi naung ri ere  atau adat 

istiadat lainnya. 

c.   Pasca Pelaksanaan Tradisi Naung Ri ere 
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 Saat tradisi selesai dilaksanakan, kita kembali kerumah masing-masing, 

dengan membawa sesajen yang sudah diserahkan oleh anggota keluarga yang 

mengikuti tradisi. Sesajen tersebut sebagai barakka tanda selamat. Setela 

kemudian kita pergi berkumpul ke rumah penganti baru untuk bekerja sama, 

masak-memasak persiapan baca salama atas selesainya pesta pernikahan dan 

tanda syukur. 

D. Unsur-Unsur Budaya Islam yang terdapat dalam Tradisi Naung ri Ere 

Unsur kebudayaan yang di anggap sebagai cultural universal adalah 

bahasa, dari bahasa manusia menunjukkan bahwa manusia itu kreatif karena ada 

berbagai ribuan bahasa di seluru Dunia dan semua manusia mempunyai bahasa, 

bahasa tidak selalu dengan kata, huruf, atau apapun yang sifatnya verbal, seperti 

bahasa isyarat yang dilakukan oleh bahasa tubuh.  

Sistem pengetahuan yang meliputi pengenalan terhadap alam sekitar, 

seperti kondisi geografis, flora, fauna, waktu hingga tingkah laku manusia seperti 

halnya dalam masyarakat tertentu terdapat sistem pengetahuan yang melihat 

bencana alam sebagai bentuk kemurkaan alam dan dipengaruhi oleh kekuatan 

suparatual di sisi lain, terdapat masyarakat yang melihatnya sebagai fenomena 

alam saja, tanpa keterlibatan kekuatan spritual. Sistem kemasyarakatanatau 

organisasi sosial merupakan kelompok-kelompok yang diciptakan untuk 

memenuhu kebutuhan-kebutuhan masyarakat.  

Peralatan hidup dan teknologi tujuanya untuk mendukung aktivitas sehari-

hari agar lebih muda. Sistem mata pencaharian mendasar pada pengumpulan 

makanan seperti berburu, bercocok tanam, beternak. Sistem religi mencakup 
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mengenai kepercayaan ,agama, ritual-ritual adat masyarakat dan berkaitan 

dengan hal sakral atau suci  dan berkaitan dengan nilai dan norma, dan kesenian 

yang mendasar pada kehidupan sehari-hari seperti gaya hidup dan ekspresi 

manusia yang di ciptakan dalam bentuk karya seni.155 

Begitu pula dalam tradisi naung ri ere  peneliti juga menemukan hal yang 

sama sesuai dengan  teori yang di atas dan akan di uraikan sebagai berikut: 

a. Sistem Religi  

 Sistem religi merupakan konsep mengenai penghargaan tinggi yang 

diberika oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok dalam kehidupan 

keagamaan yang bersifat suci sehingga dihadiakan pedoman bagi tingkah laku 

keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan. Makna religiusitas lebih luas 

daripada agama, karena agama terbatas pada ajaran-ajaran atau aturan –aturan, 

berarti ia mengacu pada agama tertentu. Ada beberapa macam nilai religius,yaitu: 

nilai religius tentang hubungan manusia dengan thanya.156 Ada beberapa macam 

nilai religius, yaitu: nilai religius tentang hubungan manusia denan tuhannya, nilai 

religius tentang hubungan sesama manusia, sistem religius tentang hubungan 

manusia dengan alam atau lingkungan, dan nilai religius yang berkaitan 

denganpendidikan keagamaan. 

 Untuk itu dalam pembahasan tentang  sistem religius yang lebih 

menghususkan pada ajaran agama tertentu,digunakan acuan salah satu ajaran 

                                                            
155 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet,VIII; Jakarta: Aneka Cipta, 1990), 

h. 203 – 204 
  
156Mangungun wijaya, Sastra dan Religius (Cet, I; Jakarta: Sinar Harapan,1982),  h. 11. 
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agama tertentu pula. Dalam penelitian ini yang akan menjadi acua adalah tradisi 

naung ri ere kaitanya dengan unsur-unsur Islam. Tradisi naung ri ere  merupakan 

kepercayaan tentang patangna ere yang sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke 

Daera Sulawesi Selatan. Para nenek moyang ini melakukan tradisi karena sebagai 

bentuk rasa syukur atas selesainya pesta pernikahan. Akibatnya tradisi ini tetap 

berkembang dari waktu ke waktu. 

 Menurut Syamzan Syukur menghormati leluhur, menghormati wali, 

ulama,dan orang yang berjasa termasuk nilai religiuos.157 Jika dilihat dari tradisi 

naung ri ere erat kaitanya dengan menghormati para leluhur atau orang yang 

berjasa, masyarakat saat ini melakukan tradisi naung ri ere  karena mengikuti dan 

menghormati para leluhur nenek moyang. Tradisi-tradisi leluhur mereka dahulu 

tetap dipertahankan karena masih memiliki manfaat yang sangat besar dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Rahmad Subagya meyakini adanya 

sang pencipta yang mempunyai kekuasaan untuk mengilhami dan mempengaruhi 

akal,kehendak dan rasa untuk merasakan dan meyakini sang pencipta tersebut. 

 Dalam definisi ini jelas sekali nilai keagamaan muncul,dimana keyakinan 

dalam keragaman sangat mendominasi jalan pikiran seseorang yang mempunyai 

nilai religius. Namun disamping itu nilai-nilai keagamaan mempengaruhi sikap 

pribadi dan sosialnya, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai religious juga 

mempengaruhi nilai –nilai akhlak dan nilai-nilai sosial seseorang. Kemudian 

                                                            
157 Syamsan Syukur, Kontiunitas dan Diskontiunitas Tradisi Ziarah Makam Syehkh 

Yusuf Di Kobbang Gowa Sulawesi Selatan,El Harakah Jurnal Budaya Islam,18 no.1Januari-Juni 
2016. 
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apabila tradisi naung ri ere dikaitkan dengan  nilai religius dengan ajaran Islam 

keberadaanya sangatlah penting dan utama. 

 Allah swt berfirman dalam QS Adz- Dzariyat/26: 56. 

     
   

Terjemahnya: 

 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepadaKu.158 

 Tradisi naung ri ere  merupakan budaya nenek moyang, yang pada masa 

lalu  tradisi naung ri ere sangat dipercayai dapat membawa keberuntungan, dan 

sebagai tanda syukur karena pesta pernikahan telah selesai dilaksanakan.159 Hal 

ini sesuai dengan ungkapan Puang Bajang160 tradisi naung ri ere dilaksanakan 

karena kita bersyukur diberi keselamatan dalam melaksanakan pesta pernikahan, 

selain itu pula, tradisi ini adalah tradisi nenek moyang yang tidak dapat dilupakan. 

Sedangkan menurut Coceng tradisi naung ri ere merupakan tradisi yang 

dilaksanakan sejak dulu karena adanya mahluk penjaga air yakni buaya, buaya 

adalah mahluk penjaga air karena dulu ada orang yang lahir kembar satu berwujud 

buaya dan satu manusia makanya kita melaksanakan tradisi naung ri ere  tetapi 

dalam tradisi ini kita tidak dipaksakan melaksanakanya hanyalah bagi orang-orang 

yang percaya saja.161 

                                                            
158 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . Dana 
Karya,2008), h. 976. 

159Coceng, (83tahun) Tokoh  Masyarakat, Wawancara 8 Februari 2022. 
160Puang Bajang ,(78tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara 5 Februari 2022. 
161 Coceng, (83tahun) Tokoh  Masyarakat, Wawancara 8 Februari 2022. 
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 Beradasarkan uraian diatas mengenai nilai religius dan kesadaran spiritual 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan tradisi berawal dari 

kepercayaan terhadap mahluk penjaga air yang dipercayai sudah sejak lama, jauh 

sebelum datangnya agama Islam tradisi ini pula dilaksanakan karena nenek 

moyang menganggap bahwa tradisi naung ri ere adalah tanda kesyukuran. Seiring 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan hari ini berdampak pada pola pikir 

dan karakter masyarakat. Masyarakat selalu mengutamakan pikiran-pikiran 

negatif terhadap suatu hal, pengaruh sosial media misalnya, mulai dari facebook, 

Instagram, youtube sangat mempengaruhi perkembangan karakter manusia. 

Bahkan lebih sensitifnya masyarakat biasanya menyangkut pautkan dengan hal 

mistis. Masyarakat sangat sulit mendapatkan ketenangan individu. Akibatnya 

tingkat stress semakin meningkat, rumah sakit semakin penuh sampai kepada 

tingkat bunuh diri. 

  Masalah diatas akan menjadi sangat kacau jika tidak ada pendekata 

spriritual. Sebagaimana orang mencari ketenangan diri,ada manusia mencari 

ketenangan batin dengan memiliki guru agama, mengunjungi sanro dan juga 

sebagian lainya jika sudah menikah melaksanakan tradisi naung ri ere. Tradisi 

naung ri ere ini memberi pengaruh luar biasa bagi siapa saja yang ikut, mereka 

merasakan ketenangan batin, kelegaan, kesenangan hati dan kesyukuran. Bagi 

masyarakat jika mereka mereka tidak ikut ada hal yang menjadikan mereka 

merasa bersalah, apalagi mereka yang sudah terlanjur bernazar akan datang, tetapi 

tidak memenuhinya maka menurut kepercayaan masyarakat setempat mereka 
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akan sakit. Sama halnya berjanji kepada manusia satu dengan yang lain jika tidak 

ditepati akan menjadi tindakan baik dalam sosial kounikasi. 

 Di atas telah dijelaskan beberapa nasar-nazar yang disampaikan seseorang 

jika ingin ikut dalam tradisi naung ri ere salah satunya adalah keselamatan, 

masyarakat yang percaya dengan hal ini memandang bahwa, jika melakukan hal 

tersebut agar selamat dari malapetaka jika terjadi banjir dan air besar orang yang 

melaksanakan tradisi naung ri ere akan selamat. Peneliti menemukan rata-rata 

para pelaku tradisi percaya akan bantuan patana ere dan mereka pasrah akan 

segala hal yang akan terjadi baik terkabul atau tidak, mereka tetap percaya hal itu. 

Oleh karena itu, walaupun perkembangan teknologi dan peradaban yang begitu 

pesat, tradisi naung ri ere tidak akan hilang bagi masyarakat yang 

mempercayainya. 

b. Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial    

 Sistem sosial kemasyarakatan ialah Sistem  atau perilaku yang tercantum 

dalam kehidupan sehar-hari yang menunjukkan nilai sosial kepada sesama 

masyarakat baik itu buruk maupun baik. Sistem  sosial antar kemasyarakatan  satu 

dengan yang lainnya dapat berbeda-beda. Setiap masyarakat memiliki ciri khas 

Sistem sosialnya tersendiri yang kemudian membentuk suatu identitas masyarakat 

yang khas.162 Sistem  sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan tradisi  naung ri 

ere  yakni masih terpegang teguhnya  nilai-nilai leluhur musyawarah dan sikap  

gotong royong. diman dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere  masyarakat terlebih 

                                                            
162 Rohmat Muliyana, mengartikulasikan pendidikan nilai (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 

20110, h. 7. 
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dahulu melaksanakan musyawarah kemudian saling bahu membahu untuk 

menyiapkan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan tradisi. 

 Allah swt berfirman dalam QS Al- Maidah: 2.  

     

    

       

Terjemahnya: 

 

Saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa.dan 
janganlah saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan.163 

 

 Dalam surat di atas dijelaskan bahwa  kita harus tolong menolong sesama 

manusia, karena kedudukan manusia dihadapan Allah adalah sama yaitu sebagai 

hambanya. Dalam surat di atas sangat berkaitan dengan tradisi naung ri ere  

dimana dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere masyarakat saling tolong 

menolong. Tradisi naung ri ere  sebenarnya tradisi yang boleh dilakukan boleh 

juga tidak tapi dalam pelaksanaan tradisi ini jika terus dilaksanakan dapat 

memberi keringan masyarat karena saling membantu.164Sebelum kita 

melaksanakan tradisi  naung ri ere  awalnya kita musyawarah untuk menentukan 

tempat pelaksanaan,dan menentukan bahan-bahan makanan yang akan di siapkan 

                                                            
163 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 182. 
164Basri S.pd, (47tahun) Sekertaris Camat, Wawancara  13 Februari 2022. 
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dalam proses pelaksanaan tradisi, kemudian kita saling membantu menyiapkan 

makanan untuk pelaksanaan tradisi.165 

 Beradasarkan uraian diatas mengenai nilai  sosial kemasyarakatan peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa: prosesi pelaksanaan dalam tradisi naung ri ere 

mewajibkan intraksi sosial sesama masyarakat. Tradisi tidak akan berjalan lancar 

jika hanya dilakukan satu orang saja. Maka secara tidak langsung akan tercipta 

silaturahmi  antar keluarga, dan gotong royong dalam meringangkan beban. 

Dalam tradisi ada makan bersama,saling sahut menyahut untuk mengajak makan 

bersama. Bertemu keluarga yang berbeda kampung yang merupakan ajang 

silaturahmi, bertanya kabar dan lain-lain. Aktifitas ini tidak hanya akan ditemukan 

pada hari biasa karena mereka tidak akan punya kesempatan dan waktu. Sehingga 

momen tradisi naung ri ere  inilah menjadi kesempatan bertemu untuk menjalani 

silaturahmi dan ukhuwah. 

c. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi  

 Sistem  peralatan hidup dan teknologo tujuan utamanya adalah mendukung 

aktivitas sehari-harui, masyarakat menciptakan peralatan hidup dan teknologi. 

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan 

selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Para antropologi dalam 

memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu 

masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan 

bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasa tentang 

                                                            
165Ricci, (48tahun) Tokoh  Masyarakat, Wawancara  19 Februari 2022. 
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unsur kebudayaang yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi 

merupakan bahasan kebudayaan fisik. Seperti halnya dalam pelaksanaan tradisi 

naung ri ere yang dulunya masih menggunakan alat dan peralatan  yang sangat 

sederhana tetapi seiring berjalanya zaman  pelaksanaanya mulai beruba.seperti 

penggunaan wadah pelaksanaanya dulu masih menggunakan dedaunan untuk 

penempatan sesajen sekarang sudah menggunakang pelalatang seperti piring dan 

baki. 

 Sistem seni merupakan segala nilai-nilai keindahan yang terdapat dalam 

suatu karya seni. Kesenian tradisional merupakan pusaka budaya yang diterima 

secara turun menurun dan mempunyai fungsi dan tujuan, fungsi kesemnian 

tradisional itu sendiri pada hakikatnya menghibur, kendati demikian dalam 

menghibur seringkali  mengandung maksud untuk menyampaikan suatu pesan 

tertentu, berupa ajaran keagamaan, moral, tata kehidupan,  kritik terhadap 

keadilan dalam masyarakat dan lain sebagainya.166 Menurut Santoso, ciri kesenian 

kerakyatan antara lain, kereografi sederhana, tidak mempertimbangkan tata 

susunan desain, bersifat sacral atau magis, iringan music yang digunakan 

sederhana, biasanya dilakoni bersama-sama dan mempunyai tujuan.167 Sedangkan 

menurut Dr. M. Quraiish Shihab, M. A. Senih adalah sebuah keindahan,ia 

merupakan ekspres ruh dari manuia yang menghasilkan tata laku manusia yang 

                                                            
166Nilai-nilai Budaya dalam Kesenian Ttur Pmtoh Harmoni Jurnal Pengetahuan dan 

Pemikiran Seni. Vol.VIII, No. 2. 214-224.Jurusan Pendidikan Sendratasik FBS UNNES,H 201. 
167 Santoso, Aspek Budaya Eropa diIndonesia,( Cet. I; Yokyakarta:Kanwa Publisher, 

1981), h. 21. 
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mengandung sebuah nilai keindahan.168 Ia lahir dari sisi yang paling terdalam dari 

diri manusia terdorong oleh kecenderungan kepada sesuatu yang indah.  

 Tradisi naung ri ere merupakan tradisi yang dilaksanakan sebelum 

datangnya agama Islam pelaksanaan tradisi ini dari dulu hingga saat ini memiliki 

nilai kesenian seperti: bombong kaluku, halasuji, pallu likku, songkolo hitam, 

songkolo putih, dan ayam putih kecil. Dalam seni hiburanya yakni  mandi –mandi 

di sungai berenang sambil makan dan berebut ayam masak likku. Seni yaitu 

penjelmaan rasa indah yang terkandung di dalam jiwa manusia, dilahirkan 

diantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang di tangkap oleh indera 

pendengar.169 Liang Gie mengungkapkan, seni merupakan suatu usaha untuk 

mengabadikan pengalaman keindahan esetetis, yang disukai apalagi apalagi dalam 

usaha agar pengalaman tersebut dapat dihargai atau dinikmati oleh orang lain.170 

 Pandangan Islam terhadap seni karena keindahan itu adalah seni, ini 

bermakna Islam tidak menolak kesenian. Dalam tradisi naung ri ere  Al-Quran 

sendiri menerima kesenian manusia kepada ke indahan dan kesenian sebagai salah 

satu fitrah manusia semula jadi anugrah Allah kepada manusia. Konsep kesenian 

mengikuti perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan 

pengabdian diri kepada Allah.Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang 

benar-benar baik dan beradab. 

 Allah swt berfirman dalam QS Al- Anbiya/17: 63-64. 

                                                            
168 Shihab Quraiish, Seni dalam padangan Al-Quran (Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar 

Baru,2018), h.17. 
169Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru,2011), h. 3081. 
170Lian Gie, Filsafat Seni:Sebuah Pengantar, (Cet. I; Yokyakarta: Pubib, 2005), h.44. 
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Terjemahnya: 

 Ibrahim menjawab Sebenarnya patung yang besar Itulah yang 
melakukannya Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat 
berbicara Maka mereka Telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata 
Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri 
sendiri.171 

 Menurut Ricci (papaco)172Tradisi naung ri ere merepukan tradisi yang 

sangat indah karena pelaksanaanya yang dihiasi berbagai bentuk dan menarik 

apalagi anak-anak dan anak-anak itu paling senang ketika kita melaksanakan 

tradisi naung ri ere di ere hambangia karena kita naik mobil  berputar-putar  

sesampai disana pelaksanaan tradisinya pun begitu indah karena kita menyajikan 

makanan yang terdiri dari berbagai macam salah satunya, seperti songkolo hitam 

dan putih penyajian makananya pun di tata secantik mungkin.173 Khuhus 

pelaksanaan tradisi di ere hambangia  kita membawa telur ayam kampung lalu di 

buang ke dalam kolam air panas setelah beberapa menit telur tersebut bisa 

dimakan. 

 Beradasarkan uraian diatas mengenai nilai seni hiburan dan pelestarian 

kebudayaan peneliti dapat menyimpulkan bahwa: tradisi naung ri ere bisa disebut 

sebagai pelestarian budaya. Tradisi yang berlangsung turung temurung dari 

generasi ke generasi. Inilah sebagai wujud tetap menjaga tradisi agar tetap ada dan 

                                                            
171 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: . 

Dana Karya,2008), h. 583. 
172 Papajo adalah orang yang menyiapkan makan dan menghiasi makan saat pelaksanaan 

tradisi akan berlangsung. 
173  Ricci, (48tahun) Tokoh  Masyarakat, Wawancara  19 Februari 2022. 
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lestari, maka dalam aktifitas ini masyarakat tersebut melibatkan anak-anak untuk 

ikut menghadiri tradisi naung ri ere  secara langsung bisa diperkenalkan. Generasi 

bisa belajar pada warisan-warisan dengan melihat langsung bagaimana 

masyarakat saling interaksi, maka ini perlu di zaman moderen agar generasi bisa 

melestarikan warisan budaya lokal, dengan begitu mereka bisa menghargai apa 

yang dilakukan pendahulunya.Tradisi naung ri ere juga memiliki nilai hiburan, 

dapat dilihat ketika tradisi selesai semua ikut berenang bersenang senang dan 

makan bersa ma, mulai dari anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua beramai 

ramai berenang dan berebut makanan yakni pallu likku. 

d. Sisteem Ekonomi dan Mata Pencaharian Hidup   

 Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup dalam sistem ini manusia 

memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi dan komsumsi, mata 

pencaharian merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang atau segolongan 

besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya 

dalam pelaksanaan  tradisi naung ri ere dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena  

masyarakat membuka lapak didekat tempat tradisi tersebut dilangsungkan yang 

dapat meningkatkan perekonomian. Dalam ekonomi Islam merupakan sebuah 

sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian.174 Hanya dalam 

sistem ekonomi ini, unsur-unsur Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap 

aktifitasnya.  

                                                            
174 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Cet. I, Jakarta:  

Pt Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14. 
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 Beberapa ahli mendefenisikan ekonomi Islam  sebagai suatu ilmu  yang 

mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan 

alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syaria. Namun, definisi 

tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak 

konpatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang 

terperangkap dalam keputusan yang apriori benar atau salah harus diterima. 

 Dalam ekonomi Islam terdapat dasar hukum Islam tersebut diantaranya 

adalah Al-Quran dimana Al-Quran memberikan ketentuan-ketentuan hukum 

muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Dimana dalam 

tradisi naung ri ere tidak lepas dari nilai ekonomi, karena digelarnya tradisi ini 

maka masyarakat membuka lapak didekat tempat tradisi tersebut dilangsungkan, 

ada yang menjual pop ice, kopi, pisang goreng, bakso dan makanan-makanan 

kecil, dengan adanya tradisi naung ri ere masyarakat memanfaatkan kesempatan 

dalam mendapatkan rezeki. Tradisi naung ri ere merupakan tradisi yang harus 

dikembangkan karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.  

Allah swt berfirman dalam QS al- Baqarah/1: 275 
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit 
gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
berpendapat, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari 
mengambil riba, Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu 
sebelum datang larangan; dan urusannya terserah kepada Allah. orang 
yang kembali mengambil riba, Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.175 

 

 Tradisi naung ri ere  dilaksanakan disetiap selesainya pesta pernikahan 

tetapi pelaksanaanya berbeda beda tempat pelaksanaan tradisi, tergantung orang 

yang akan melaksanakan tradisi  orang biasa melaksanakan di ere hambangia di 

sungai liku salekoa. Kalau di ere hambangia  banyak penjual dan disana sangat 

ramai apalagi  kalau hari-hari libur atau hari jumaat, semakin banyak pengunjung 

maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak seperti hasil uang parkir 

kendaraan dan hasil jualan pula meningkat oleh karena itu tradisi naung ri ere  ini 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari hari bahkan tradisi ini harus 

dilestarikan karena dapat menambah perekonomian masyarakat.176 

  Beradasarkan uraian diatas mengenai sisteem ekonomi dan mata 

pencaharian hidup peneliti dapat menyimpulkan bahwa: tradisi naung ri ere dapat 

meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dimana pelaksanaan 

tradisi  naung ri ere sangat memberi keuntungan bagi masyarakat karena mereka 

berjualan disekitar pelaksanaan tradisi naung ri ere. Jika dikaitkan pula dengan 

                                                            
175 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahnya ( Cet. I; Jakarta: Cv Toha 

Putra,1971), H. 46. 
176 Cica, (42tahun) Tokoh  Masyarakat, Wawancara  11 Februari 2022. 
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ekonomi Islam dalam tradisi naung ri ere  bahwa dalam Islam kita disarankan 

untuk memberi sesuatu yang bersih halal kepada orang lain. Sebagaimana 

kebersihan adalah bagian dari iman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Pelaksanaan tradisi naung ri ere  jika dipahami lebih dalam 

ini merupakan tradisi sangat menguntungkan karena dapat membantu 

perekonomian masyarakat oleh karena itu tradisi ini harus dilestarikan. 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimppulan hasil penelitian ini,adalah 
sebagai berikut: 

1. Asal usul tradisi naung ri ere, adalah tradisi yang dilaksanakan sebelum 

datangnya Islam. Tradisi naung ri ere lahir dan dipercayai oleh masyarakat 

di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat sebagai tradisi sakral yang 

diwariskan dari nenek moyang. Naung ri ere dilaksanakan setelah sehari 

selesainya pesta pernikahan, dimana naung artinya turun ere adalah air 

jadi naung ri ere adalah turun air untuk mandi-mandi di Sungai. 
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Pelaksanaan tradisi naung ri ere pertama kalinya dilaksanakan oleh 

seoranng yang bernama Ali dan patimang. Ali dan  patimang adalah 

pasangan suami istri yang tidak diketahui asal mula keberadaanya, dia 

adalah orang yang pertama kali melaksanakan tradisi naung ri ere, Karna 

mereka percaya yang kelur pertama  kali sebelum kita dilahirkan di Dunia 

adalah setetes air  jadi air merupakan saudara tertua kita. 

2. Prosesi pelaksanaan tradisi naung ri ere pertama di mulai dengan 

menyiapkan halasuji yang di lilit dengan daun kelapa mudah lalu di lilit 

kain putih di sekeliling halasuji dan dibentuk berenda hingga menutupi 

sisi halasuji.. Proses kedua yang dilakukan yaitu dalam pelaksanaan tradisi 

sanro membacakan surah pendek  dan mantra sakral. Setelah pembacaaan 

mantra dan surah pendek selesai Sanro menghanyutkan halasuji dipinggir 

sungai lalu di bacakan doa halasuji diletakan berdampingan dengan 

sesajian yang telah disiapkan. Proses ketiga yaitu menghanyutkan halasuji 

di aliran sungai. Sanro  membawa halasuji  ke aliran sungai lalu di 

hanyutkan, sebelum itu dimasukan seekor ayam ke dalam halasuji 

kemudian di bacakan doa setelah itu di hanyutkan, setelah halasuji 

tenggelam dan kemudian mengapung. Proses selanjutnya memandikan 

penganting baru dengan air sungai yang mengalir. Sanro  memandikan 

pasangan penganting baru dengan mewuduki terlebih dahulu yakni 

membasu kedua muka penganting baru tiga kali. Proses terakhir yaitu 

kembali kerumah masing-masing membawa baraka  dan setelah kemudian 

kita kembali kerumah penganting baru untuk menyiapkan makanan yang 

akan dibaca sebagai tanda selamat. 

3. Unsur-unsur Budaya  Islam yang terdapat dalam tradisi naung ri ere 

yakni: sistem religius,sistem organisasi sosial, sistem peralatan dan 

teknologi dan sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup. 

B. Saran-saran dan Implikasi Penelitian 
a. Saran-saran  

1. Tradisi naung ri ere merupakan tradisi sakral yang diwariskan dari 
nenek moyang. Naung ri ere dilaksanakan setelah sehari 
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selesainya pesta pernikahan. Dalam pelaksanaan tradisi naung ri 
ere  mengadung Nilai-nilai Islam yakni: nilai religius dan nilai 
kesadaran spiritual, nilai sosial gotong royong, nilai budaya dan 
hiburan dan nilai ekonomi. Oleh karena itu tradisi naung ri ere  
perlu di angkat dan dijadikan sebagai ikon budaya masyarakat di 
Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Pemerintah perlu pro aktif melestarikan tradisi dan budaya khas 
masyarakat di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat.Salah 
satunya budaya tradisi naung ri ere karena dapat meningkatkan 
perekonomian.  

Adapun implikasi Penelitian 

Implikasi pada penelitian ini pada pemahaman terhadap Nilai-nilai Islam 

yang terdapat dalam tradisi naung ri ere  sehingga masyarakat tetap memper 

tahankanya sebagai suatu hal yang sukar untuk ditinggalkan. Unsur-unsur Islam 

dalam tradisi naung ri ere  berupa sistem religius,sistem organisasi sosial, sistem 

peralatan dan teknologi dan sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup.  
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          Ket: Gambar1.1 mengwuduki ayam agar ayam suci saat akan di potong 

 

 

        Ket: Gambar1.2 Memberi makan ayam yang akan di potong. 

 

 

 

       Ket: Gambar1.3 pemotongan ayam 
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Ket: Gambar1.4 pembacaan doa di pinggir sungai sebelum menghanyutkan 
sesajen 

 

Ket: Gambar1.5 proses penghanyutan walasuji yang berisi sesajen 
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 Ket: Gambar1.6 persiapan pembacaan sesajen atas selesainya penghayiutan 
walasuji. 

 

 

   

  Ket: Gambar1.7 ayam putih kecil yang akan dilepas sebagai penanda 

selesainya    tradisi di laksanakan. 
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            Ket: Gambar1.8 pembacaan doa selamat karena pelaksanaan tradisi telah selesai 

di laksanakan. 
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