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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab -Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif tidak 

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

s\a s\ es (dengan titik di atas) ث  

 Jim J Je ج

h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح  

 Kha Kh ka dan h خ

 Dal D De د

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

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص  

d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض  

t}a t} te (dengan titik di bawah) ط  

z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ  

ain ‘ apostrof terbalik‘ ع  
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ya ى

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a ا َ

 Kasrah I i اِ 

 d}amah U u اِ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
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harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ 

 haula : ه وْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

 

 

 

 

Contoh: 

اتَ   ma>ta : م 

م ى  <rama : ر 

 qi>la : قيِْلَ 

 yamu>tu : ي مُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ahَ dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

Nama 
 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

ى | ... َ  ا ... َ   
 

d}ammah dan wau 
 

 و ـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas  
 kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas  

 
u dan garis di atas  
 

 ـى
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

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

دِيْن ةَُا لْف اضِل ةَُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا لْم 

ةَُ  al-h}ikmah : ا لْحِكْم 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا َ  <rabbana : ر 

يْنا َ  <najjaina : ن جَّ

قَّ  al-h}aqq : ا لْح 

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : ع دوَُ 

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

kasrah (َّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

لِىَ   Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

بىَ   Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ  ال

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

ditransliterasi seperti biasa, al -, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
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maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari ka ta yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

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

ل ةَ لْز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ةَ

 al-bila>du : ا لْبلا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menj adi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

 ta’muru>na : ت أمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : ا لنَّوْعَُ

 syai’un : ش يْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al -Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransli terasi secara utuh.  



xiv 
 

 
 

Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيْنَُاللَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandark an kepada lafz} al-

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

ةَِاللَِ حْم   hum fi> rah}matilla>h    هُمَْفِيَْر 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf -huruf tersebut dikenai ke tentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al -), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al -, baik ketika ia 

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

Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
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Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt =  subh}a>nahu> wa ta´a>la> 

saw = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit  

t.t.  = Tanpa tempat  

t.th.  = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
 

NM : Rahmat 

NIM : 30300118085 

Judul : “Tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi Pangewaran di Desa 
Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. 

Pokok masalah dalam penelitian ini  adalah bagaimana tinjauan al-Qur’an 

terhadap tradisi pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten 
Enrekang? Pokok masalah tersebut terdiri dari 2 (dua) sub  masalah yaitu: 1) 
Bagaimana sejarah tradisi pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang 
Kabupaten Enrekang 2) Bagaimana bentuk tradisi pangewaran di Desa Kaluppini 
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?  

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 
tergolong kedalam jenis penelitian kua litatif dengan menggunakan pendekatan 
tafsir, sebagai tinjauan al-Qur’an dan pendekatan antropologi sebagai tinjauan 

budaya. Adapun sumber data dari penelitian ini, bersumber dari beberapa tokoh 
agama, budaya, dan masyarakat setempat dan juga bersumber dari al-Qur’an, 

kitab-kitab, jurnal, dan artikel . Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta 
penelusuran beberapa referensi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data 
yang digunakan melalui empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan  kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pangewaran dilatar belakangi 
oleh keadaan masyarakat Kaluppini pada saat itu kufur atas nikmat yang 
diberikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menurunkan azab kepada mereka. 
Kemudian dipanggillah kesembilan bersaudara untuk mengadakan sebuah ritual 
agar Kaluppini kembali seperti sediakala , sehingga tradisi inilah  dikenal sebagai 
pangewaran yang dilakukan secara turun menurun. Bentuk pelaksanaanya mulai 
dari Ma’pabangun Tana, Ma’jaga Bulan, Ma’peong, Tari Pajjaga, Maso’diang 
Gandang, Ma’gandang, Mappadendang, berkunjung ke Liang Wai, Parallu 
Nyawa, dan Massima’ Tana.  terkandung nilai-nilai al-Qur’an, Pertama, tradisi 
pangewaran proses inti dilaksanakan setelah sholat jum’at berjamaah 

dilaksanakan, prosesi ini tercermin dalam QS. al -Jum’ah/62: 9. Kedua, tradisi 
pangewaran merupakan simbol ungkapan syukur kepada Allah swt. atas 
kenikmatan yang telah di berikan,  QS. al-Baqarah/2: 152. Ketiga, dalam setiap 
prosesi pangewaran selalu diselipkan ritual berdoa kepada Allah swt, hal in i 
tercermin dalam QS. al -Mu’minu>n/23: 60. Keempat, rasa kemanusian dan 
keadilan dicerminkan dalam ritual kumande samaturu (makan bersama), hal ini 
tercermin dalam QS. al -Nah}l/16: 90. Kelima, tradisi pangewaran 
mengaplikasikan sikap saling membantu dan tolong menolong, QS. al-Ma>idah/5: 
2. Keenam, tujuan dari tradisi pangewaran salah satunya sebagai pengingat dan 
nasehat orang-orang leluhur, hal ini tercermin dalam QS. al -‘As}r/103: 3. Ketujuh,  
tradisi pangewaran sebagai ajang silaturahim, hal ini tercerim dalam QS. al -
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Nisa>’/4: 1. Kedelapan, masyarakat Kaluppini sangat menjaga  dan merawat 
alamnya, hal in tercermin dalam QS. al -A’ra>f/7: 56. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Nilai-nilai al-Qur’an yang 

terkandung dalam tradisi pangewaran hendaknya mampu menjadi salah satu 
solusi dalam menyikapi perkembangan zaman sekarang,  agar masyrakat tidak 
kehilangan identitas dan jati diri dari kebudayaan ini. 2) Sebagai pelaku budaya, 
masyarakat setempat hendaknya menjaga dan melestarikan tradisi dan 
kebudayaan sebagai identitas kebangsaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Islam merupakan agama yang telah  mengatur aspek kehidupan manusia  

secara keseluruhan, agar mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. Al- Qur’an 

dan Islam adalah dua hal yang memiliki hubungan  yang erat,  hal ini  disebabkan  karena 

sumber pokok ajaran  Islam adalah al-Qur’an. Pengkajian al-Qur’an yang 

dilakukan secara terus-menerus, menyebabkan  munculnya ungkapan bahwa 

mempelajari al-Qur’an adalah sebuah kewajiban.1 

Al-Qur’an sebagai kitab suci terakhir diibaratkan sebagai miniatur  alam 

raya yang memuat syarat -syarat dalam setiap  ayat- ayatnya. Al-Qur’an yang 

merupakan kalam ilahi yang agung dan bacaan mulia, dimana kebenarannya 

dapat dituntut  oleh siapa saja yang memiliki minat, walaupun  akan menghadapi 

tantangan ilmu pengetahuan yang  mengalami perkembangan pesat.2 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aturan yang tercantum dalam a l-

Qur’an yang secara umum berperan sebagai petunjuk bagi manusia . Petunjuk 

yang tercantum didalamnya  tidak sama sekali terdapat keraguan , sehingga 

kebenarannya dapat dinyatakan sebagai kebenaran yang absolut dan eternal. 

Allah menganugerahkan karunia terindah dalam bentuk a l-Qur’an kepada umat 

Islam, sejak Islam mengajarkan baca tulis ribuan tahun yang lalu tidak ada 

satupun literatur  yang dapat menandingi al-Qur’an. Isi kitab suci al-Qur’an 

adalah sebuah sumber yang tidak pernah kering dalam pengkajiannya, dimana 

                                                      
1M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997), h. 33. 

2Ibrahim nasbi, Wawasan al-Qur’an tentang Ilmu (Cet. I; Makassar: Alauddin University 
Press, 2013), h. 1. 



2 
 

 
 

selain susunan redaksinya, pemilihan kosakata serta kandungan yang tersurat dan 

tersirat merupakan hal utama yang jadi pokok kajian .3 

Dimensi kehidupan manusia secara keseluruhan telah dimuat dalam a l-

Qur’an di setiap kondisi,  tempat,  dan wilayah. Al-Qur’an juga memiliki 

kebenaran universal, akan tetapi  variabel-variabel tersebut  tidak mengubah 

redaksi al-Qur’an karena periwatannya adalah periwayatan mutawatir.  Berperan 

sebagai petunjuk yang memiliki sifat  universal, al-Qur’an harus diinterpretasi 

dengan mempertimbangkan fungsinya yang hakiki.  Al-Qur’an tidak boleh 

ditundukkan oleh kehendak hawa nafsu. Sebaliknya, untuk memperoleh 

hidayahnya  hati dan nafsu harus tunduk pada kehendak al-Qur’an.4 

Pentingnya rasa syukur adalah s alah satu aspek yang terkandung dalam 

al-Qur’an. Dalam ajaran Islam kewajiban menanamkan rasa syukur atas nikmat 

karunia Allah swt. yang telah dilimpahkan termasuk sebagai ajaran yang paling 

penting, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al- Ghazali bahwa perintah 

bersyukur dalam al-Qur’an secara bergandengan dengan perintah berzikir 

(mengingat Allah) menunjukkan kepada kedudukan yang penting itu.5 Allah swt. 

berfirman dalam QS. Al-Bāqarah/2: 152. 

 فاَذكْ ر وْنِْْٓ اذَكْ ركْ مْ وَاشْك ر وْا لِْ وَلََ تَكْف ر وْنِ 
Terjemahnya: 

Karena itu, ingatlah kamu kepada -Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, 
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat-
Ku).6 

 

                                                      
3M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhui atas berbagai persoalan 

Ummat (Bandung: Mizan, 1996), h. 3. 
4Muhammad Yusuf, Horizon Kajian al-Qur’an; Pendekatan dan Metode (Cet. I; 

Makassar:     Alauddin University  Press, 2013), h. 348. 

5Abu Hamid al-Ghazali, Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.),  h. 80. 

6Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, 

(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h.  23. 
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Berdasarkan penggalan Ayat tersebut, diketahui bahwa kedudukan 

syukur dalam kajian Islam adalah hal yang sangat penting. Olehnya itu, perlu 

pemahaman yang benar dan memadai dalam mengkaji hakikat arti syukur . 

Ungkapan syukur bukan tidak selalu ditujukan kepada Allah swt. akan 

tetapi  juga dapat juga ditujukan kepada sesama manusia . Bentuk syukur kepada 

sesama manusia sering dikenal pengaplikasiannya dengan ucapan terima kasih. 

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk selalu membalas kebaikan 

orang lain dengan mengucap terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur. Bahkan 

dinyatakan bahwa keengganan untuk bersyukur kepada manusia berarti 

kengganan untuk bersyukur kepada Allah.9 Rasulullah saw. bersabda: 

ثَـنَا مُ َمهد  بْن  زيََِدٍ، عَنْ أَبِ ه رَيْـرةََ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَّهِ  ثَـنَا الرهبيِع  بْن  م سْلِمٍ قاَلَ: حَده  صَلهى اللَّه  حَده
 7.«النهاسَ يَشْك ر  لََ مَنْ اللَّهَ يَشْك ر  لََ »عَلَيْهِ وَسَلهمَ: 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi'  bin Muslim, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyād dari Abu Hurairah ia 
berkata; Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda:  "Tidak dianggap 
bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia”. 

Setiap tindakan yang dilakukan akan selalu berbalik kepada setiap 

manusia yang berbuat. Sama halnya dengan rasa syukur kepada Allah, 

kebaikannya akan kembali kepada yang berbuat bukan kepada Allah sebagai 

pemberi nikmat.  Kebesaran dan kekuasaan Allah, tidak akan bertambah lantaran 

syukur manusia. Demikian pula, kerugian akibat perilaku kufur tidak merugikan 

Allah. Ingkarnya manusia terhadap nikmat yang telah Allah berikan tidak akan 

mengurangi kebesaran dan kekuasaan-Nya.8 

Indonesia sendiri adalah salah satu Negara dengan kebudayaan yang 
                                                      

7Abi> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as| al-Sijista>ny>, Sunan Abi> Da>wud, Juz IX (Beirut: Da>r 
al-Risa>ah al-‘A>lamiyyah, 2009), h. 188. 

8A. Malik Mardany, “Syukur dalam Perspektif al-Qur’an”Az-Zarqa 77, N0. 1 (2015): 
h. 20. 
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beraneka ragam,  terutama  budaya lokal yang terdapat di berbaga i daerah di 

seluruh Nusantara. Terbentuknya keanekaragaman suku -suku di Indonesia yang 

menjadi hal penting dari kebudayaan Indonesia, secara keseluruhan banyak 

dipengaruhi oleh sejarah dan kebiasaan atau adat masa lalu yang diperoleh dari 

proses belajarnya manusia.  

Sulawesi Selatan merupakan salah satu tempat dengan komunitas 

masyarakat yang masih menganut bermacam -macam tradisi yang menjadi ciri 

khas dalam suatu daerah tertentu.   Selain itu kepercayaan masyarakat Sulawesi 

Selatan sebelum masuknya ajaran Islam memiliki pemahaman animisme. Namun,  

masuk dan berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan, menyebabkan terjadinya 

perubahan berskala besar terhadap sistem peninggalan leluhur, seperti terjadinya 

pembaharuan dan penyesuaian antara budaya yang sudah ada dengan budaya 

Islam. Budaya pembaharuan inilah yang bertahan hingga sekarang sebab dinilai 

mengandung unsur-unsur budaya Islam didalamnya.9 

Kebudayaan nenek moyang serta hasil dari kreasi manusia yang dijaga 

dari zaman ke zaman merupakan tradisi yang berkembang di Sulawesi Selatan .  

Tradisi atau kebudayaan di Sulawesi  Selatan yang beragam menciptakan 

banyaknya keanekaragaman dalam tata cara serta ritual pelaksanaan setiap 

tradisi di daerah Sulawesi Selatan . Banyaknya tradisi -tradisi yang tersebar 

menyebabkan daerah Sulawesi Selatan  sangat kaya akan keanekaragaman 

kebudayaan.10 Salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan tradisi yang masih 

dilestarikan adalah daerah Enrekang, di mana daerah ini masih kaya akan tradisi -

tradisi lokal . Daerah Enrekang sendiri memiliki tradisi yang tumbuh dan 

                                                      
9Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 

2001), h. 7-8. 

10Musdalifah Chandrayati  Dahyar, “Tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini 
Kabuaten Enrekang: Studi Kebudayaan Islam ”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora 
UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 5. 
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berkembang serta masih dilestarikan hingga kini, salah satunya  tradisi 

“Pangewaran”, dimana tradisi ini masih banyak mengandung unsur -unsur daerah 

Enrekang. Walaupun demikian, tradisi ini telah terja di penyesuaian dengan 

unsur-unsur Islam. Oleh karena itu, tradisi pangewaran tetap ada hingga saat ini 

karena dianggap masih memiliki unsur-unsur budaya Islam di dalamnya. 

Pelaksanaan tradisi tersebut dianggap memiliki kaitan dengan ungkapan 

rasa syukur, karena tradisi pangewaran dianggap sebagai tradisi untuk 

mengekspresikan rasa syukur kepada Allah swt. atas  limpahan nikmat yang telah 

Allah berikan. Selain itu tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk tradisi  yang 

digunakan untuk menguatkan dan meningkatkan hubungan silaturahim sesama 

warga masyarakat setempat. Tradisi pangewaran ini, dianggap sangat sakral bagi 

masyarakat Enrekang sendiri, dimana kegiatan ini dilaksanakan sekali dalam 

delapan tahun, dan setiap proses  pelaksanaan tradisi tersebut, masing -masing 

mengandung makna filosofis dan simbolis yang mengandung nilai -nilai 

keislaman. 11 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik  untuk mengkaji sebuah 

tradisi yang hingga kini masih dibudayakan di Kabupaten Enrekang dengan judul 

“Tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan  

Enrekang Kabupaten Enrekang”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut  adalah: 

1. Bagaimana Sejarah Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang 

2. Bagaimana Bentuk Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan 

                                                      
11Musdalifah Chandrayati  Dahyar, “Tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini 

Kabupaten Enrekang  : Studi Kebudayaan  Islam”, Skripsi, h. 24. 
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Enrekang Kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimana Tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi Pangewaran di Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah penerapan al-Qur’an dalam kehidupan 

masyarakat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dalam 

bentuk tradisi.  Melalui tradisi  tersebut,  peneliti  melakukan penulusuran dan 

pengamatan. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pengembangan penelitian ini, maka deskripsi 

penelitian ini sangat penting untuk menjaga makna kata dari istilah judul 

penelitian. Adapun  istilah yang penulis maksudkan adalah kata yang termaktub  

dari judul penelitian ini, yaitu: “Tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi 

Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. 

a. Tinjauan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berarti hasil meninjau; 

pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). 12 Dalam penelitian ini,  

maka tradisi Pangewaran akan diteliti  berdasarkan hasil observasi awal yang 

dilaksanakan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.  

b. Al-Qur’an 

Para ulama menjelaskan bahwa defenisi al-Qur’an adalah kalamullah yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw., yang ketika membacanya dinilai 

                                                      
12Departemen Pendidikan Nasiona l, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta:  Pusat 

Bahasa, 2008). 
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sebagai ibadah.13 Secara khusus, al-Qur’an merupakan nama yang diberikan 

untuk sebuah kitab yang diturunkan  kepada Nabi Muhammad saw., sebagai 

identitas diri .14 Al-Qur’an merupakan sumber dasar umat muslim, sebagai 

pedoman dan petunjuk dalam mejalani kehidupan di dunia, membacanya adalah 

sebuah ibadah dan mengamalkanya membawa kebahagiaan dunia akhirat.   

Indonesia sebagai negara mayoritas Islam menjadikan al-Qur’an sangat 

berkembang luas di Indonesia, dan mempunyai pengaruh besar terhadap umat 

muslim di Indonesia baik itu dari segi keilmuan, pendidikan, teknologi, 

pemerintahan dan salah satu pengaruhnya yaitu terhadap tradisi dan budaya nene k 

moyang yang kemudian telah disisipkan nilai -nilai Islam didalamnya oleh para 

ulama-ulama terdahulu. 

c. Tradisi 

Tradisi dalam Bahasa arab berasal dari kata ‘urf yang berarti sesuatu yang 

baik dan dapat diterima oleh akal. Secara istilah yaitu perbuatan ataup un ucapan 

baik yang sudah dilakukan secara terus -menerus dan sudah diyakini sehingga 

tertanam dalam jiwa mereka dan diterima oleh akal sehat. 15 Sementara itu d alam 

kamus ilmiah sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, 

kepercayaan, kebiasaan dan ajaran turun- menurun.16 Indonesia merupakan negara 

yang terkenal dengan beribu macam adat istiadatnya, dimana setiap daerah yang 

ada di Indonesia mempunyai adat masing-masing yang masih di lestarikan secara 

turun-menurun. Salah satu tradisi o rang-orang terdahulu yang masi di 

pertahankan sampai sekarang yaitu tradisi pangewaran yang berada di Provinsi 
                                                      

13Manna’ Khalil al-Qattan,  Mabahis fi Ulum al-Qur’an. Terj. Aunur Rafiq El-
Mazni, Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an (Cet. XIV; Jakarta:  Pustaka Al-Kautsar,  2016), h. 18. 

14Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an, (Cet. II; Jakarta:  Rajawali Press, 2014), 
h. 25. 

15Hasan Khalil Rasyad, Tarikh Tasryi , (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.  

16Pius A Priyanto dan Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 
1994), h. 756. 
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Sulawesi Selatan Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Kaluppini.  

d. Pangewaran 

Pangewaran merupakan ritual adat  orang terdahulu yang masih 

dilestarikan dan dijaga  oleh masyarakat Desa Kaluppini sebagai ungkapan 

penghormatan dan penghargaan kepada leluhur mereka serta rasa syukur terhadap 

Allah swt.    atas rezki yang telah diberikan. 17 Istilah pangewaran merupakan 

sebutan orang-orang masyarakat Kaluppni, sedangkan masyarakat yang  berada 

diluar daerah Kaluppini familiar dengan nama tradisi maccerang manurung. 

Tradisi pangewaran bukan hanya dilaksanakan di Desa Kaluppini, tapi ada 

beberapa desa yang melaksanakan tradisi tersebut, namun yang membedakannya 

adalah waktu pelaksanaan dan proses pelaksanannya.   

D. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa rujukan yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan 

dasar untuk mendapatkan gagasan maupun menuangkan ide-ide dalam penilitian 

ini, yaitu : 

1. Buku yang berjudul “Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi Ditengah 

Krisis Moralitas” yang ditulis oleh beberapa mahasiswa Jurnalistik Islam 

yang diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press pada tahun 2020. 

Dalam salah satu sub bab buku terdapat  sebuah tema yang ditulis oleh 

Muhammad Faizul Asri  berjudul “Warisan Budaya Maccerang Manurung 

di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang”. Dalam tema tersebut, penulis 

membahas tentang makna tradisi  pangewaran, proses upacara tradisi 

tersebut dan makna filosofi yang  terkandung dalam tradisi  tersebut  di 

Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. Yang membedakan dari penelitian 

                                                      
17Musdalifah Chandrayati  Dahyar, “Tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini 

Kabupaten   Enrekang: Studi Kebudayaan  Islam”, Skripsi, h. 7. 
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ini adalah pada penelitian ini fokus terhadap nilai -nilai islam pada proses 

adat pangewaran. 

2. Buku yang ditulis oleh Drs. Wahyuddin G., M. Ag. yang berjudul 

“Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan”. Penulis dalam bukunya 

menerangkan tentang sejarah budaya bugis, salah satunya yang dibahas 

yaitu sejarah La Galigo dan To Manurung. Buku dan skripsi pada 

penelitian ini mempunyai kesamaan ini yaitu membahas tentang To 

Manurung. 

3. Sebuah artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Rahma dkk. yang 

berjudul ”Tinjauan Sosiokultural  Makna Filosofi Tradisi Upacara Adat 

Maccerang Manurung sebagai Aset Budaya Bangsa yang Perlu 

Dilestarikan di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan”. 

Penulis dalam tulisannya membahas  tentang proses pelaksanaan tradisi  

upacara adat pangewaran sebagai budaya  masyarakat Desa Kaluppini 

Massenrempulu Kabupaten Enrekang. Perbedaan  dari penelitian ini lebih 

kepada nilai-nilai Islam yang terdapat dalam proses pangewaran. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Musdalifah Chandrayati  Dahyar pada fakultas 

Adab dan  Humaniora UIN Alauddin Makassar tahun 2016 yang berjudul 

“Tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini Kabupaten Enrekang: Studi 

Kebudayaan Islam.” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang  sejarah 

terbentuknya  tradisi  pangewaran di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, 

dan akulturasi budaya pangewaran di Desa Kaluppini Kabupaten 

Enrekang sehingga tradisi ini masih  dipertahankan hingga saat ini.  

Perbedaan  dari penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan al -Quran 

terhadap tradisi pangewaran. 

5. Sebuah tesis yang ditulis oleh Hasnah Baharuddin pada Pascasarjana 
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Institut  Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021 yang berjudul 

“Akulturasi Budaya Maccerang Manurung dengan Nilai-Nilai Ajaran Islam 

di Saoraja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tinjauan 

Pendidikan Islam”. Dalam tesis ini membahas tentang  perkembangan 

budaya Maccerang Manurung  di Saoraja Kecamatan Kulo Kabupaten 

Sidenreng Rappang dari Aspek Akidah, hasil akulturasi budaya maccerang 

manurung dengan nilai-nilai ajaran Islam di Saoraja Kecamatan Kulo 

Kabupaten Sidenreng Rappang serta tinjauan pendidikan Islam terhadap 

budaya maccerang manurung Saoraja Kecamatan       Kulo Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Yang membedakan dari tesis tersebut dengan 

penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

akurat bersifat  keilmuan berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dan 

kegunaan penelitian sebagai berikut:  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  sejarah tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengetahui  bentuk tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang. 

c. Untuk mengetahui tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi Pangewaran di Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang . 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan  

peneliti agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat 

untuk senantiasa menjaga dan melestarikan tradisi  yang sesuai dengan ajaran 
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agama Islam   yakni al-Qur’an dan Sunnah dan memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat luas tentang  tradisi  pangewaran di Desa Kaluppini. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa pentingnya menghargai 

jasa-jasa orang terdahulu dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah swt atas 

nikmat yang  telah diberikan. 

b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi agar 

dapat menjadi perpektif baru dalam ranah akademis, khususnya dalam lingkup 

penelitian lapangan di Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir maupun di Kampus 

UIN Alauddin Makassar. Dalam hal ini, Living Qur’an tentang tradisi 

Pangewaran di Desa Kaluppini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi dan Kepercayaan di Sulawesi Selatan  

1. Pengertian Tradisi  

Tradisi dalam bahasa latin tradition artinya kebiasaan atau diteruskan, 

secara sederhana tradisi  adalah sesuatu yang telah dilakukan secara turun 

menurun sejak dulu dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat, 

kelompok,  biasanya dari suatu  negara, kebudayaan, atau Agama. Hal yang paling 

mendasar dari tradisi  adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke 

generasi bak tertulis  maupun  yang tak tertulis , karena tanpa adanya itu, suatu 

tradisi bisa punah.1 

Tradisi merupakan terjemahan dari kata turaṡ yang asal katanya dari 

bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf  waraṡa. Kata ini berasal dari bentuk 

maṡdar yang mengandung arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang 

tuanya, baik itu berupa harta maupun pangkat dari  keningratan.2 

Muhaimin dalam bukunya mengatakan, kata tradisi terkadang -kadang 

disamakan dengan kata   adat yang dalam pandangan masyaraka t awal diartikan  

sebagai struktur yang sama.   Dalam hal ini tradisi sebenarnya  berasal dari bahasa 

Arab yang bentuk jamaknya berasal dari a>datun yang berarti kebiasaan dan 

dianggap sama dengan kata urf’ yaitu sesuatu yang dikenal dan diterima secara 

umum.3 Menurut Barth cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi 

dihubungkan dengan berjiwa Islam. Dari pemikiran Barth ini memungkinkan 

                                                      
1Koentjaraningrat,  Kebudayaan Metalitas  dan Pembangunan (Cet. I; Jakarta:  

Gramedia, 1987), h. 5-8. 
2Ahmad Ali Riadi, Dekonstruksi Tradisi (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), h. 119. 
3Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, terj. 

Suganda (Cet. I; Ciputat:  PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11 
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orang-orang berasumsi bahwa suatu unsur tradisi bersifat islami ketika pelakunya  

atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami.4 

Menurut Hanafi,  Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun 

akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk efek dari aksi   pengaruh 

dan mempengaruhi.5 tradisi lahir dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian  

masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi.  

Dalam pandangan Kuntowijoyo tentang perbedaan antara tradisi dan 

budaya menurutnya antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan satu sama 

lain seperti yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat bahwa tradisi itu 

sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. 6 

Budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa 

(pikiran, kemauan) dan raganya yang mengatakan dari dalam berbagai 

kehidupan ruhaniah dan penghidupan lahiriyah manusia sebagai jawaban atas 

segala tantangan,  tuntunan  dan dorongan dari  diri manusia, menuju arah 

terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan  manusia baik individu maupun 

bermasyarakat.7 

Tradisi yang sudah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan 

menjadikan seorang manusia berbudi pekerti  dalam melakukan perbuatan, 

kemudian melihat  apa yang ada di lingkungan sekitarnya dan berusaha  

beradaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai  dorongan 

berperilaku pada diri sendiri. 

                                                      
4Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret  dari Cirebon, terj.  

Suganda, h. 16. 

5Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi (Cet. I; Yogyakarta: Serikat, 2003), h. 2.  

6Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacara, 2006), 
h. 3. 

7Musdalifah  Chanrayati  Dahyar, “Tradisi  Maccerang  Manurung  di  Kaluppini  
Kabupaten Enrekang: Studi Kebudayaan Islam”, Skripsi, h. 20. 
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2. Kepercayaan di Sulawesi  Selatan Sebelum Masuknya Islam  

Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai ciri khas dan 

karakteristik sosial budaya yang beragam dan direfleksikan oleh berbagai suku 

bangsa. Salah satu faktor yang berpengaruh terbentuknya beragam suku tersebut 

adalah letak geografis, hubungan dengan dunia luar, dan kedatangan i migran di 

Indonesia. Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan merupakan salah satu diantara 

beragam suku tersebut.  

Kepercayaan suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan sebelum masuknya 

Islam hampir sama di semua daratan Sulawesi Selatan. Menurut Hamid terdapat 

tiga bentuk kepercayaan dalam masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu, kepercayaan 

terhadap arwah nenek moyang, kepercayaan terhadap dewa -dewa, dan 

kepercayaan pada persona-persona jahat. Kepercayaan ini dike nal sebagai 

kepercayaan animisme.8 

Budaya Sulawesi Selat an yang mewarnai kepercayaan pra-Islam terbagi 

menjadi empat etnis utama yaitu Bugis, Makassar, andar dan Toraja dengan 

kerajaannya masing-masing. Keempat etnis tersebut mempercayai bahwa 

pemimpin mereka adalah keturunan To Manurung yang mempunyai 

kriteria/syarat khusus.9 

Dalam lontara’ Bugis-Makassar, diceritakan pada masa lalu timbul 

kekacuan di atas bumi disebabkan ketiadaan penguasa langit, masyarakat mejadi 

kacau balau, terpecah belah, dan saling membunuh. Para pemimpin-pemimpin 

kaum tidak mampu mempersatukan antar kaum dan belum bisa menciptakan 

kedamaian seperti yang dilakukan oleh pendahulunya. Masyarakat di waktu itu 

                                                      
8A. M. Imran dan Andi Mudassir Sabarrang, Konjo dalam Perspektif Kerajaan Pesisir 

dan Islamisasi di Sulawesi Selatan (Cet. I; Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 119. 
9A. M. Imran dan Andi Mudassir Sabarrang, Konjo dalam Perspektif Kerajaan Pesisir 

dan Islamisasi di Sulawesi Selatan, h. 120. 
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mengharapkan ada sosok pemimpin yang menyatukan kembali kaum yang saling 

bermusuhan dan pemimpin itu bisa menghadir kan ketentraman. Maka pada masa 

kekacauan itu, datanglah sosok To Manurung (Orang yang turun) dengan konsep 

kekuasaannya. Pada saat itu juga To Manurung diangkat sebagai penguasa 

masyarakat dan  pemimpin kaum. 10 

To Manurung terdiri atas  dua kosa kata, secara bahasa kata “To” berarti 

orang, dan kata  “Manurung” bermakna sedang turun. Pada umumnya To 

Manurung diartikan sebagai orang yang turun dari tempat tinggi . Sebelum 

masuknya Islam ditanah bugis, berdasarkan kepercayaan masyarakat bugi s, To 

Manurung dianggap sebagai dewa atau perwujudan tuhan. Karena dianggap suci , 

kehadiran To Manurung sangat dinanti nanti kehadirannya dan selalu disambut 

dengan suka cita. Secara lahiriyah To Manurung sama dengan manusia pada 

umunya, namun secara batin iyah sangat jauh berbeda dan mempunyai 

keistimewaan khusus pada dirinya .11  Diantara sifat-sifat khusus To Manurung 

seperti: 

a. To Manurung tidak dikebumikan apabila meninggal dunia, karena tubuhnya 

hanya tinggal  pakaian atau kerisnya.  

b. To Manurung dapat dengan tiba-tiba tidak dapat dilih at dan disadari 

keberadaannya. 

c. To Manurung mempunyai wawasan keilmuan yang tinggi .12 

To Manurung berasal dari suatu tempat yang tetinggi,  beradaptasi dan 

berbaur dengan masyarakat setempat dengan  tujuan membawa pesan-pesan dan 

                                                      
10Wahyuddin, Sejarah dam Kebudayaan Sulawesi Selatan , (Cet, I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 55. 
11Supa Atha’na, “To Manurung : Sebuah Semangat Kepemimpinan dan Pemerintahan 

Syiah dalam Tradisi  dan Budaya Bugis-Makassar”, Jurnal al-Qurba 2, No. 3 (2012), h. 77.   
12Nur Rahma, dkk., “Tinjauan Sosiokultural Makna Filosofi Tradisi Upacara Adat 

Maccerang Manurung sebagai Aset Budaya Bangsa yang Perlu Dilestarikan:  Desa Kaluppini 
Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ”, Jurnal PENA 3, no. 1 (t.t.) , h. 32. 
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ajaran- ajaran yang baik. To Manurung   dipandang sebagai manusia luar biasa, 

karena tidak dketahui asal kedatangannya. Dipercaya sebagai orang yang  

mempunyai kekuatan sakti, menjelmakan  dirinya pada suatu tempat . Maka pada 

saat masyarakat setempat me mbutuhkan seorang pimpinan, maka orang yang 

luar biasa atau To Manurung itulah disepakati   menjadi pimpinannya.13 Oleh 

sebab itu, dalam upacara tersebut  dipimpin oleh tetua adat  setempat  dan 

dilakukan dengan beberapa tahapan sebelum melakukan perjanjian dengan To 

Manurung.14 

Dalam Sureq La Galigo disebutkan di akhir masa To Manurung Batara 

Guru, setelah masyarakat ditimpa kekacauan yang sangat dahsyat selama tujuh 

generasi di negeri Luwuq . maka muncullah sosok Simpuruq Siang sebagai To 

Manurung di Luwuq. Setelah itu  tersebarlah sosok To Manurung di berbagai 

daerah di Sulawesi Selatan diantaranya Bone, Enrekang, Gowa, Soppeng dan 

Toraja.15 Kehadiran To Manurung di setiap daerah mempunyai konsep yang 

berbeda-beda dari waktu dan momen kedatangannya.  

B. Akulturasi al-Qur’an dalam Tradisi Lokal 

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok 

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsurunsur dari 

suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur -unsur kebudayaan asing 

lambat laun dapat diterima dan diolah  ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Menurut kamus Besar Bahasa 
                                                      

13Nur Rahma, dkk., “Tinjauan Sosiokultural Makna Filosofi Tradisi Upacara Adat 
Maccerang Manurung sebagai Aset Budaya Bangsa yang Perlu Dilestarikan:  Desa Kaluppini 
Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ”, h. 32-33. 

14Muhammad Faizul Asri, dkk., Riset budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah 
Krisis Moralitas,  Ed. Muhammad Qadaruddin (Cet. I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara  
Press, 2020), h. 93. 

15Supa Atha’na, “To Manurung : Sebuah Semangat Kepemimpinan dan Pemerintahan 
Syiah dalam Tradisi dan Budaya Bugis -Makassar”, Jurnal al-Qurba 2, No. 3 (2012), h. 80-81.   
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Indonesia “akulturasi” adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang 

saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh 

kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif 

sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. 16 

Al-Qur’an sejak pertama kali diturunkan,  telah bercengkrama secara 

dialogis dengan masyarakat Arab yakni komunikasi yang dilakoni oleh 

Rasulullah saw. Secara persuasif membuktikan bahwa, Al -Qur’an mampu 

beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat Arab. Dialogis yang dimaksudkan 

dalam Al-Qur’an, dapat dibuktikan melalui bukti-bukti yang sifatnya normatif 

maupun empirik. Beberapa fungsi Al-Qur’an ialah sebagai petunjuk (al-Huda), 

sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah (al -Furqa>n), sebagai penerang 

jalan hidup (al-Bayyina>t), sebagai penyembuh (al-Syifa>), sebagai nasehat atau 

pengajaran (al-Mau’iz}ah) dan juga sebagai sumber informasi (al-Baya>n). Al-

Qur’an yang berfungsi sebagai sumber informasi mengajarkan banyak hal kepada 

manusia mulai dari persoalan keyakinan, prinsip-prinsip ibadah, dan muamalah 

serta moral yang sampai asas -asas ilmu pengetahuan. 17 

Dengan menjadikan al-Qur'an sebagai pusat peradaban, seluruh 

pandangan hidup masyarakat Arab berpusat pada teks al -Qur'an, baik berkaitan 

dengan pandangan dunianya, keilmuan, filsafat, tegnologi, etika maupun 

pandangan keagamaannya. Setiap menghadapi persoalan, al -Qur'an selalu 

dijadikan rujukan utama dan pertama sebelum mengacu pada akal dan lainnya. 

Karena itu, sedikit berbeda dengan kaitan al -Qur'an dengan budaya Arab pra al-

Qur'an, tidak salah jika dinyatakan dalam kaitannya dengan budaya era turunnya, 

                                                      
16 Limyah al-Amri dan Muhammad haramain, “Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal”, 

Kuriositas XI, No. 2 (2017): h. 193. 
17Aina Mardhiyah Ulfa, “Tinjauan al-Qur’an terhadap Tradisi Passorong dalam 

Pernikahan Adat Mandar di Kelurahan Baruga Kabupaten Majene”, Skripsi. (Makassar: Fak. 
Ushuluddin dan Filsafat, 2022), h. 16. 
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al-Qur'an membentuk budaya masyarakat Arab. Puasa ramadhan dan ibadah haji 

merupakan bagian dari tradisi ritual masyarakat Arab pra al -Qur'an yang 

kemudian diislamisasi dan akhirnya menjadi ritual keagamaan khas Islam yang 

menjadi kewajiban umat Islam sepanjang masa. 18 

Islam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Adalah 

agama yang mengandung pengertian yang mendasar. Agama Islam bukanlah 

hanya milik pembawanya yang bersifat individual ataupun milik dan 

diperuntukkan suatu golongan atau negara tertentu. Islam adalah agama 

universal yang merupakan wujud realisasi dari konsep “Rahmatan lil Alamin” 

(rahmat bagi seluruh umat).  

Penyebaran Islam ke berbagai wilayah di dunia ini, menyebabkan corak 

dan varian Islam memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dari pada Islam yang 

berkembang di Jazirah Arab. Demikian pun saat Islam menyebar ke Indonsia, 

Islam tidak terlepas dari budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat. Islam 

yang yang berdialektika dengan budaya lokal tersebut pada akhirnya membentuk 

suatu varian Islam yang khas dan un ik, seperti Islam Jawa, Islam Aceh, Islam 

Padang, Islam Sunda, Islam Sasak, Islam Bugis dan seterusnya.Varian Islam 

tersebut bukanlah Islam yang tercerabut dari akar kemurniannya, tapi Islam yang 

di dalamnya yang telah berakulturasi dengan budaya lokal. 19 

Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akult urasi 

kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang 

melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam 

tersebut tidak berarti kebudayaan Hind u dan Budha hilang. Meskipun Indonesia 

                                                      
18Aksin Wijaya, “Relasi al-Qur’an dan Budaya Lokal (Sebuah Tatapan Epistemologi),  

Jurnal Kajian Islam Interdisipliner  4, No. 2 (2005): h. 7. 

19Limyah al-Amri dan Muhammad haramain, “Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal”, 

Kuriositas XI, No. 2 (2017): h. 203. 
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merupakan salah satu negara yang muslimnya mayoritas di dunia, namun paling 

sedikit mendapat pengaruh arabisasi, dibandingkan dengan negara -negara muslim 

besar lainnya. Selain itu, dalam proses Islamisasi di nusantara , penyebaran agama 

dan kebudayaan Islam tidak menghilangkan kebudayaan lokal dan tidak 

menggunakan kekuatan militer dalam upaya proses Islamisasi. Hal itu 

disebabkan karena proses Islamisasi dilakukan penetrasi secara damai melalui 

jalur perdagangan, kesenian, dan perkawinan dan pendidikan.20 

Agama turun ke dunia bukan untuk menimbulkan peperangan, tatapi 

sebaliknya untuk menciptakan perdamaian, sebagai bimbingan bagi manusia 

bagaimana hidup yang baik, bergaul dengan orang sekitarnya dan berhubungan 

dengan alam semesta, termasuk hubungan dengan  Tuhan. Adanya kemungkinan 

akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal diakui dalam suatu 

kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu ushul fiqh, bahwa al-‘Adah 

Muhakkamah, adat itu dihukumkan, atau lebih lengkapnya, “adat adalah syariat 

yang dihukumkan”, artinya adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya 

lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam. Karenanya, unsur-unsur budaya 

lokal yang dapat atau harus dijadikan sumber hukum adalah yang tidak 

bertentangan dengan prinsip -prinsip Islam. 

Proses akulturasi di Indonesia tidak berjalan satu arah, tetapi banyak arah 

atau melalui berbagai macam pintu. Ini semua menyebabkan terjadinya kontak 

budaya, yang sulit dihindari unsur -unsur budaya lokal masuk dalam proses 

akulturasi di Indonesia. Umat Islam har us punya sikap kritis dalam melihat 

konteks akulturasi Islam dan budaya lokal dalam menelaah sejarah Islam di 

Indonesia. Umat Islam harus punya pandangan, bahwa Islam itu bukanlah suatu 

sistem yang hanya membicarakan ke Tuhanan saja, tetapi yang tak kalah 

                                                      
20Limyah al-Amri dan Muhammad haramain, “Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal”, 

Kuriositas XI, No. 2 (2017): h. 192-193..  
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pentingnya adalah mengandung ajaran peradaban yang komplit atau lengkap. 21 

C. Tradisi Syukur Pangewaran 

Pangewaran merupakan ritual adat  berupa peyembelihan hewan ternak 

yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur kepada 

Allah swt atas apa yang telah diberikan kepada mereka dan sebagai bentuk 

ungkapan terimah kasih atas  jasa-jasa To Manurung. 

Pangewaran dilakukan oleh masyarakat Massenrempulu (Enrekang). 

Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu (Bahasa Bugis) yaitu daerah di 

sekitar pegunungan. Istilah ini digunakan sejak dari masa kerajaan, hingga 

pembentukan pemerintahan Kabupaten, wilayah-wilayah yang dulunya tergabung 

dalam persekutuan atau federasi Massenrempulu. Di daerah ini wilayahnya adalah 

pegunungan hingga 85% dari keseluruhan luas wilayahnya.22 

Budaya pangewaran dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai salah  satu 

upacara ritual keagamaan. Menurut Lestari, pangewaran merupakan serangkaian 

kegiatan atau pelaksanaan berupa penyembelihan hewan  dalam rangka 

memperingati  kehadiran To Manurung dan juga sebagai ucapan rasa  syukur 

masyarakat atas limpahan rezeki yang diberikan kepada Tuhan yang Maha Esa. 23 

Isitilah Tradisi pangewaran yang dikenal di Desa Kaluppini mempunyai 

istilah lain yang sangat familiar di luar daerah Kaluppini,  yaitu dikenal dengan 

tradisi Maccerang Manurung. Istilah ini tersebar luas di luar Kaluppini 

disebabkan istilah maccerang manurung ini digunakan beberapa desa yang 

                                                      
21Limyah al-Amri dan Muhammad haramain, “Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal”, 

Kuriositas XI, No. 2 (2017): h. 202. 

22Nur Rahma, dkk., “Tinjauan Sosiokultural Makna Filosofi Tradisi Upacara Adat 
Maccerang Manurung sebagai Aset Budaya Bangsa yang Perlu Dilestarikan:  Desa Kaluppini 
Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ”, h. 32-33. 

23Suherman dan Mulyadi, “ Tau-Tau dalam Ritual Tradisi Macccerang 
Manurung di Desa Pasang Kabupaten Enrekang”, Jurnal Pendidikan 4, no 2 (2020), h. 180. 
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berbatasan dengan Desa Kaluppini seperti Desa pasang, Matakali, dan Limbuang . 

Selain itu tradisi maccerang manurung yang dilakukan beberapa desa di Luar 

Kaluppini pemaknaanya dan sebagian prosesinya hampir sama dengan tradisi 

pangewaran yang dilaksanakan di Desa Kaluppini. 

Adapun yang menjadi perbedaan dari  tradisi maccerang manurung di 

desa-desa lainnya adalah dari segi penempatan waktu, bentuk pelaksanaan, 

benda-benda pusaka (benda To Manurung) yang digunakan sebagai properti 

simbolik dalam pelaksanaan ritual. 24 

Adapun menurut kepercayaan dan keyakinan penduduk bahwa dengan 

mengadakan upacara pangewaran maka masyarakat akan selamat dan 

mendapatkan rahmat dari Tuhan. Kepercayaan tersebut  tentunya didasari dengan 

ajaran-ajaran Islam, bahwa adanya keberkahan dan keselamatan, serta berhasilnya 

panen benar- benar berkah itu dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri 

dengan mengadakan sebuah upacara kesyukuran.25 

Jadi, tujuan diadakannya pesta adat ini yaitu suatu bentuk rasa syukur 

masyarakat kepada Tuhan atas keberhasilan pertanian, perkebunan maupun 

ternak yang mereka peroleh dan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan 

kepada leluhur.26 

Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut ada petu a-petua positif dari 

leluhur yang menjadi sumber semangat tarsendiri  untuk masyarakat  yang hadir. 

Secara substansial upacara adat pangewaran memiliki makna yang mendalam 
                                                      

24Hasnah Baharuddin, Akulturasi Budaya Maccerang Manuurng dengan Nilai-Nilai 
Ajaran Islam di Saoraja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang: Tinjauan 
Pendidikan Islam, Tesis (Parepare: Pascasarjana, 2021), h. 50. 

25Hasnah Baharuddin, Akulturasi Budaya Maccerang Manurung dengan Nilai-Nilai 
Ajaran Islam di Saoraja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang: Tinjauan 
Pendidikan Islam, Tesis, h. 50. 

26Nur Asmi H, Pesan Komunikasi dalam Adat Pangewaran di Kabupaten Enrekang:  
Studi Kasus di Matakali,  Tesis (Makassar: Sekolah Pascasarjana Universitas  Hasanuddin 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Komunikasi Makasssar, 2018), h.  43-44. 
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bagi penamaan nilai-nilai etik religius. 27 

Upacara pangewaran di Desa kaluppini dilakanakan sekali dalam delapan 

tahun, dan acara ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan dimulai pada hari 

Jumat, sebelum acara ini dimulai ada beberapa tahapan yang sudah disiapkan 

jauh-jauh hari untuk penentuan dimulainya adat pangewaran ini. 

D. Syukur dalam Al-Qur’an 

1. Defenisi Syukur 

Kata “syukur” merupakan serapan dari bahasa arab yang berasal dari kata 

يشكر-شكر  ,secara bahasa kata syukur yang berasal dari tiga huruf yaitu syin, kaf, 

dan ra’ mengandung beberapa makna diantaranya; berlimpa hnya sesuatu, dan 

pujian atas kebaikan . Kata syukur artinya adalah menggambarkan (mengingat) 

serta menampakkan nikmat. 28 

‘Ibnu Faris memaknai kata syuku>r menjadi empat pengertian  yakni: 

1. Pujian atas kebaikan yang diperoleh  

2. Ketabahan dan kepunahan 

3. Sesuatu yang tumbuh dari tangkai pohon  

4. Pernikahan atau alat kelamin  

M. Qurasih Shihab menjelaskan bahwa makna diatas meng andung arti 

yang saling bergandengan satu sama lain, makna pada poin ketiga sejalan dengan 

poin pertama, yang menggambarkan kepuasan dengan yang sedikit pun, 

sedangkan poin keempat seja lan dengan poin kedua yang menggambarkan 

dengan pernikahan seseorang bisa melahirkan anak. Dari keempat makna dasar 

tersebut ada menjadi sebab dan ada yang menjadi dampak. Lanjut M. Quraish 

                                                      
27Nur Asmi H, Pesan Komunikasi dalam Adat Pangewaran di Kabupaten Enrekang:  

Studi Kasus di  Matakali, Tesis, h. 44. 
28Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Al-Mufrada>t fi> gori>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus Al-Qur’an,(Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 396. 
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Shihab mengisyarakatkan bahwa siapa yang selalu merasa puas dengan yang 

mereka dapatkan sekalipun hanya sedikit maka ia akan mempoleh banyak dan 

lebat.29  

Secara istilah makna syukur menurut para ulama berbeda-beda, 

diantaranya menurut al -As}faha>ni> di dalam kitab nya al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-

Qur’a>n, syukur yaitu menggambarkan sebuah nikmat dan diperlihatkan nikmat 

itu dipermukaan.30 Quraish Shihab menjelaskan bahwa maksud kata “syakara” 

adalah membuka yaitu lawan dari kafara yaitu menutup. 31 

 Menurut Imam Ibnu Qayyim, syukur adalah menampakkan nikmat Allah 

menggunakan lisan sambil memuji dan mengakui, kemudian meyakini dan 

mencintai melalui  hati, dan taat melalui anggota badan. Sedangkan Ibnu 

Manzhur berpendapat bahwa syukur ialah membalas suatu k enikmatan yang 

diberikan kepada Allah swt. Melalui lisan, perbuatan dan ni at.32 

Berdasarkan penjelasan makna syukur diatas , dapat kita pahami bahwa 

syukur merupakan ungkapan terimah kasih atas kenikmatan yang telah diberikan 

kepada Allah swt dengan menaati segala perintah -Nya agar kita mendapat kasih 

sayang dan ridha dari Allah swt.  

2. Term Syukur dalam Al-Qur’an 

Pembahasan tentang syukur banyak dibicarakan dalam al -Qur’an, di 

dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi yang berjudul Al-

Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz} al-Qur’a>n al-Kari>m  ditemukan kata syukur yang 

diambil dari kata syakara,  berulang 75 kali dalam al-Qur’an, dengan terbagi 

                                                      
29M. Qurasih Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an : Kajian Kosa Kata, (Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 964. 
30Al-Ra>ghib al-As}faha>ni>, Al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur’a>n (Maktabag Naza>ru Mus}t>fa> al-

Ba>zi>), h. 530 
31M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2007), h. 220. 
32Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan, Menjadi  Hamba yang Pandai Bersyukur, Terj. 

Muhammad Suhadi (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2017), h. 14 -15.  
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menjadi 18 bentuk pada ayat dan surah yang berbeda. 33 Sebagaimana tabel 

berikut: 

No Bentuk Kata  Surah dan Ayat Jumlah 

 QS. al-Qamar ayat 35 - شَكَرَِ 1

- QS. al-Naml ayat 19 
2x 

 QS. al-Nisa>’ ayat 147 - شَكَرْت ِْ 2

- QS. Ibra>hi>m ayat 7 
2x 

 أشْك رِ  3
- QS. al-Naml ayat 19 dan 40 

- QS> al-Ah}qa>f ayat 15 
3x 

 تَشْك ر وْنَِ 4

- QS. al-Baqarah ayat 52, 56, dan 

185 

- QS. ‘Ali ‘Imra>n ayat 123 

- QS. al-Ma>idahbayat 6 dan 9 

- QS. al-A’ra>f ayat 10 

- QS. al-Anfa>l ayat 26 

- QS. al-Nah}l ayat 14 dan 78 

- QS. al-H{ajj ayat 36 

- QS. al-Mu’minu>n ayat 78 

- QS. al-Qas}as} ayat 73 

- QS. al-Ru>m ayat 46 

- QS. al-Sajadah ayat 9  

- QS. Fa>t}ir ayat 12 

- QS. al-Jas\iyah ayat 12 

- QS. al-Waqi’ah ayat 70 

19x 

                                                      
33Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-Qur’a>n al-Kari>m, 

(Kairo: Da>r al-H{adi>s| 2007), h. 385-386. 
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- QS. al-Mulk yat 23 

 QS. al-Naml ayat 40 - يَشْك رِ  5

- QS. Luqma>n ayat 12 (2x) 
3x 

 يَشْك ر وْنَِ 6

- QS. al-Baqarah ayat 243 

- QS. al-A’ra>f ayat 58 

- QS. Yu>nus ayat 60 

- QS. Yu>suf ayat 38 

- QS. Ibrahim ayat 37  

- QS. al-Naml ayat 73 

- QS. Ya>sin ayat 35dan 73 

- QS. Ga>fir ayat 61 

9x 

 QS. Luqma>n ayat 12 dan 14 2x اشْك رِْ 7

 اشْك ر وْا 8

- QS. al-Baqarah ayat 152 dan 172 

- QS. al-Nah}l ayat 114 

- QS. al-‘Ankabu>t ayat 17 

- QS. Saba> ayat 15 

5x 

QS. al-Zumar ayat 7 تَشْك ر وا 9  1x 

 QS. Saba> ayat 13 1x ش كْرًا 10

 ش ك وْراً 11
- QS. al-Furqa>n ayat 62 

- QS. al-Insa>n ayat 9 
2x 

 QS. al-Baqarah ayat 158 1x شَاك رِ  12

 شَاك رَا 13

- QS. al-Nisa>’ ayat 147 

- QS. al-Nah}l ayat 121 

- QS. al-Insa>n ayat 3 

3x 



26 
 

 
 

 QS. al-Anbiya>’ ayat 80 1x شَاك ر وْنَِ 14

 الشّاك ر ين 15

- QS. Ali ‘Imra>n ayat 144 dan 145 

- QS. al-An’a>m ayat 53 dan 63 

- QS. al-A’ra>f ayat 17, 144 dan 189 

- QS. Yu>nus ayat 22 

- QS. al-Zumar ayat 66 

9x 

 شَك ورِ  16

- QS. Ibrahim ayat 5  

- QS. Luqma>n ayat 31 

- QS. Saba> ayat 13 dan 19 

- QS. Fa>t}ir ayat 30 dan 34 

- QS. al-Syu>ra> ayat 23 dan 33 

- QS. al-Taga>bun ayat 17 

9x 

 QS. al-Isra>’ ayat 3 1x شَك وراً 17

 QS. al-Isra>’ ayat 19 - مَشْك وراً 18

- QS. al-Insa>n ayat 22 
2x 

 

Dari tabel diatas menunjukan kata syakara mempunyai 18 derivasi , 

dimana setiap derivasinya jika ditinjau secara mendalam mempunyai makna dan 

kedudukan tersendiri dalam setiap penggalan ayat.   

Muhammad Irham A. Muin dalam artikelnya yang berjudul “Syukur 

dalam Perspektif al-Qur’an” menjelaskan term-term syukur dalam al-Qur’an 

sebagai berikut :34 

1. Kata syukur yang berbentuk fi’il madhi dalam al-Qur’an hanya sedikit yaitu 

                                                      
34Muhammad Irham A. Muin, “Syukur dalam Perspektif Al-Qur’an”, Tafsere 5, No. 1 

(2017): h. 5-7 
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terulang 4 kali, hal ini mengindikasikan bahwa bersyukur tidak ada kata 

sudah, kalau kemarin kita sudah bersyukur maka besok dan akan datang kita 

harus selalu bersyukur. 

2.  Kata syukur dalam bentuk fi’il mudhari’ dalam al-Qur’an menghampiri 

stengah dari kesuluruhan bentuk syukur, hal ini mengindikasikan perbuatan 

syukur harus dilaksanakan secara konsisten sekarang dan selamanya.  

3. Kata syukur dalam bentuk fi’il amr dalam al-Qur’an terulang sebanyak 6 kali, 

hal ini mengindikasikan bahwa syukur merupakan kewajiban sebagai hamba, 

sehingga tanpa disuruhpun untuk brsyukur kita harus senantiasa  mengingat 

itu. 

4. Syukur dalam bentuk masdar terula ng 3 kali dalam al-Qur’an, lafal syukur 

adalah ism mubalagh, sehingga ayat yang mnggunakan kata itu menunjukkan 

sikap syukur yang berkualitas.  

5. Syukur dalam bentuk isim fa’il dalam al-Qur’an tergolong banyak yaitu 

terulang 23 kali dalam 3 bentuk yaitu Sya>kir merupakan manusia yang 

beryukur pada tingkat pertama ,kemudian Sya>kirun merupakan tingkatan 

kedua, dan Syaku>r merupakan manusia yang bersyukur pada tingkatan yang 

ketiga. 

6. Kata syukur yang berbentuk isim maf’ul terulang dua kali dalam al-Quran 

dan selalu disandingkan dengan lafal sa’yukum, hal ini mengindikasikan 

bahwa setiap upaya dan usaha merupakan hal yang harus kita syukuri.    

3. Syukur dalam QS. al-Baqarah/2: 152  

Pembahasan syukur dalam al-Qur’an sangat banyak ditemukan, seperti 

yang telah diuraikan  pada pembahasan sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti 

mengambil QS. al-Baqarah ayat 152 sebagai rujukan utama dalam pembahasan 

ini. 
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a. Ayat dan Terjemahan  

 ١٥٢ࣖ فاَذكْ ر وْنِْْٓ اذَكْ ركْ مْ وَاشْك ر وْا لِْ وَلََ تَكْف ر وْنِ 

Terjemahnya: 
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, 
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat-
Ku).35 

b. Mufradat Ayat  

Kata فذكرون pada ayat ini mengandung arti karena itu, ingatlah kamu 

kepadaku, dengan lidah (menyucikan dan memuji-Ku), dengan pikiran dan hati 

(melalui perhatian atas tanda -tanda kebesaran-Ku), dan dengan  anggota badan 

(melaksanakan semua perintah-Ku). Kemudian kata  ذكْ ركْ مْ ا   artinya  aku ingat 

(pula) kepadamu, demikian itu maka Tuhan akan selalu bersamamu di saat suka 

dan duka.36  

Dalam kitab Tafsir al-Qurthubi dijelaskan, kalimat  ْفاَذكْ ر وْنِْْٓ اذَكْ ركْ م adalah 

perintah sekaligus jawaban, sehingga kata perintah disitu sangat ditekankan 

karena akan mendapatkan anugerah dari Allah swt. Sa’id bin Jubair berpnedapat 

bahwa pada kalimat ini menganduk makna ingatlah Aku melalui ketaatan, maka 

Aku akan mengingatmu dengan memberikan ampunan dan pahala. 37 

Kemudian kata  ِْوَاشْك ر وْا ل artinya dan bersyukurlah kepada-Ku, M. 

Quraish Shihab menjelaskan kata perintah bersyukur pada ayat ini yaitu melalui  

hati, lidah, dan perbuatan agar Allah akan menambahkan nikmat -Nya. Kemudian 

kata  ِوَلََ تَكْف ر وْن yang artinya dan janganglah kamu mengingkari (nikmat) Ku, 

maksud dari larangan ini agar manusia tidak tertimpa siksaan dari Tuhan. 38 

                                                      
35Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, 

(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h.  23. 
36M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. 14 

(Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 362  
37Abu ‘Abdulla>h  Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}ari> al-Qurt}ubi> , Al-Ja>mi’ li Ahka>m al-

Qur’a>n, Terj. Fathurrahman dkk, Tafsir al-Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 40 1-402 
38M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. I, 
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Kalimat terakhir pada ayat ini merupakan larangan, kata كفر yang berarti ingkar, 

makna ingkar disini bukan arti penolakan melainkan bermakna menutupi 

kenikmatan.39 

c. Penafsiran QS. Al-Baqarah/2 :152 

Menurut M. Quraish Shihab QS. Al -Baqarah ayat 152, Allah swt. 

Mendahulukan perintah berzikir atau mengingat kepada -Nya kemudian 

mengingat nikmat -Nya, karena mengigat  Allah swt lebih utama dari pada 

mengingat nikmat -nikmat Allah swt. 40  Zikir atau mengingat adalah 

penerapannya dalam hati dan meyakini dengan penuh kesadaran dalam 

mengingatnya, zikir juga terkadang diindikasikan zikir dengan lisan. Karena 

penyebutan zikir sering digunakan dengan perkataan yang diucapkan melalui 

lisan. Sebagaimana dalam QS. al-Ah}zab/33: 41. 

َ ذكِْراً كَثِيراً    يََ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَن وا اذكْ ر وا اللَّه
Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) 
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya”.41 

Ayat di atas merupakan perintah untuk berzikir sebanyak-banyak nya 

dengan menyebut nama allah swt., namun yang paling terpenting ketika berzikir 

adalah menjaga zikir yang disebutkan dalam hati. 42  

Dalam tafsir al -Munir, ayat ini mempunyai munasabah dengan a yat 

sebelumnya, pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang pera lihan arah kiblat ke 

                                                                                                                                                 
h. 362. 

39Abu ‘Abdulla>h  Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}ari> al-Qurt}ubi> , Al-Ja>mi’ li Ahka>m al-
Qur’a>n, Terj. Fathurrahman dkk, Tafsir al-Qurthubi, h. 405. 

40M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. I, 
h. 362. 

 
41 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h. 

423. 
42Abu ‘Abdulla>h  Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}ari> al-Qurt}ubi> , Al-Ja>mi’ li Ahka>m al-

Qur’a>n, Terj. Fathurrahman dkk, Tafsir al-Qurthubi, h. 464 
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Masjid al-Haram sebagai penyempurna nikmat-Ku kepadamu. Lebih lanjut ayat 

152 menjadi pengingat untuk selalu bersyukur, bahwa Allah swt. Telah 

mentakdirkan kiblat ke arah Masjid al-Haram, dan menjadi pengingat agar selalu 

bersyukur atas pertolongan kepada kaum muslimin dan mengikuti apa yang 

diperintahkan-Nya.43 

Perintah bersyukur dalam ayat ini yaitu selalu bersyukur atas nikmat -

nikmat yang telah diberikan, dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt dan 

berterimah kasih. Ungkapan syukur bukan hanya di lisan, melainkan dengan 

pembuktian perbuatan. Karena dengan mensyukuri kenikmatan yang Tuhan 

berikan, Tuhan berjanji akan melimpahkan dan menambahkan nikma -nikmat-

Nya. Sedangkan t idak bersyukur kepada nikmat tuhan merupakan suatu 

kekufuran, maka dengan  mudah Allah mencabut kenikmatan yang telah 

diberikan kepada hamba-Nya, dan diganti dengan azab yang pedih. 44 

Ayat ini menggabungkan tiga konsep sekaligus: yaitu zikir (mengingat), 

syukur dan kufur. Mengingat Allah akan membawa kita kepada rasa syukur, 

sebaliknya orang yang lalai dari mengingat Allah, di mana setiap punya masalah 

dia menjadi kufur nikmat. Dia jadi lupa akan berbagai nikmat yang sudah Allah 

berikan sebelumnya. 

 

                                                      
43Wahba}h a;-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid I. Juz. 1 -

2, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 298.  
44Hamka, Tafsir al-Azhar,juz ke 13-14  (Jakarta: Pustaka Panjamis, 1993), h. 123.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

mengumpulkan data tanpa adanya analisis angka, akan tetapi bukan berarti 

analisis angka dalam penelitian ini benar -benar diabaikan. Secara umum 

penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, 

tingkah laku, aktivitas, so sial, sejarah, fungsionalisasi organisasi, dan lain -lain.1  

Adapun penelitian kualitatif  yang akan digunakan yaitu dalam bentuk 

lapangan (field research) dan pustaka (library research) yang sangat cocok 

digunakan untuk penilitian  ini. Karena penilitian ini merupakan metode yang 

digunakan untuk meneliti  objek alamia  dan yang menjadi  instrument kunci 

penilitian ini adalah peniliti  sendiri. Sebagai instrument kunci, peneliti akan 

menggali  secara mendalam objek yang akan ditelitinya  mengingat peneliti 

melakukan hubungan langsung dengan objek penelitian.2 

Oleh karena itu pada penilitian ini , peneliti akan meneliti tentang 

bagaimana “Tinjauan Al-Qur’an terhadap Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penilitian di Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. 

Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.380 jiwa dari 301 kartu Keluarga. 
                                                      

1Pupu Saeful Rahmat. “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium, Vol. 5, No. 9 (Januari-Juni 
2009), h. 2. 

2Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,  2009), h. 1. 

 



32 
 

 
 

Terkait dengan waktu penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu 

tehrhitung  mulai tanggal 10 Juli 2022 sampai tanggal 30 Juli 2022. Kemudian 

alasan dari pemilihan lokasi ini landaskan pada beberapa sebab yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sebab pertama yaitu, Kec. Enrekang merupakan kampung halaman dari 

peniliti  yang berjarak kurang lebih 11 km dari desa Kaluppini sebagai 

objek penilitian. Tempat  dimana peneliti  lahir dan dibesarkan, dan menjadi 

salah satu warga masyarakat Enrekang.  

b. Sebab kedua yaitu, tradisi Pangewaran dirasa oleh peniliti merupakan  sebuah 

tradisi keagamaan yang sangat menarik diteliti lebih dalam, dimana dalam  

tradisi ini banyak rangkaian adat yang dilakukan dan mengandung makna 

khusus sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah swt. dan bentuk 

penghormatan orang- orang terdahulu. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu:  

1. Pendekatan Tafsir  

Para ahli tafsir mendefinisikan tafsir sebagai cara atau metode dalam 

memahami, mentadabburi dan mengeksplorasi kandungan yang terdapat di al -

Quran dalam kegiatan atau proses penelitian ilmiah.3 Dapat diketahui bahwa 

pendekatan tafsir ialah cara yang dilakukan untuk mendekati suatu objek  melalui 

sudut pandang tafsir sebagai rujukan utamanya. 

Melalui pendekatan ini, peneliti  memaksudkan untuk mengkaji ayat 

syukur dalam al-Qur’an pada tradisi  pangewaran.  

                                                      
3Abd. muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i, (Makassar: Pustaka  

al-Zikra, 2011), h. 6. 
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2. Pendekatan Antropologi  

Antropologi adalah suatu ilmu yang membahasa tentang  manusia, khususnya 

tentang  asal-usul, adat istiadat, aneka warna bentu fisik, dan kepercayaan di masa 

lampau. Secara sederhana antropologi sebagai ilmu yang mempelarai tenang 

kebudayaan, adat, dan masyarakat . Kebudayaan sendiri merupakan hasil 

pengetahuan, kegiatan, kesenian dan penciptaan batin manusia.4 

Pendekatan ini, peneliti  maksudkan untuk mengetahui lebih dalam 

tentang adat pangewaran yang sudah menjadi kebudayaan di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.  

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:  

1. Data Primer 

Yaitu data informasi yang diterima dari tangan pertama dan dikumpulkan 

secara langsung dari sumbernya. Data primer ini menggunakan responden dan 

informan dalam menghimpun data -data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini 

data primer yang digunakan adalah ayat -ayat alQur’an dan data yang  diperoleh 

dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu 

tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah Desa dan masyarakat di Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.  

2. Data Sekunder 

Yaitu informasi tangan kedua yang suda h dikumpulkan oleh beberapa 

orang untuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagi penelitian. Dalam 

                                                      
4Pebri Yanasari, “Pendekatan Antropologi dalm Penelitian Agama bagi Sosal 

Worker”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 4, no. 2, (Desember 2019), h. 229. 
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penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku -buku 

atau artikel -artikel, jurnal serta bahan literatur lainnya yang berhubung an dengan 

pembahasan penelitian ini.   

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah satu langkah yang menentukan berhasil 

atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

peneliti dengan cara Tanya jawab sambal bertatap muka antar pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide).5 

Pada wawancara ini peneiti menggunakan jenis wawancara menda lam 

agar mendapatkan data yang rinci, jujur, dan menda lam. Metode ini dilakukan 

untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai data yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan  dilakukannya metode ini, yaitu 

untuk memperoleh data -data terkait sejarah maupun  praktek dari tradisi 

Pangewaran itu sendiri.  

2. Observasi 

Metode ini bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala -gejala 

yang terjadi dalam (pada) fenomena natural maupun so sial, yang terjadi dalam 

tingkatan waktu tertentu, dan tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti. 6 Peneliti 

dalam hal ini akan melakukan pengamatan langsung di lokasi yang   menjadi fokus 

                                                      
5Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. IX; Depok: Prenadamedia 

Group, 2018), h. 136. 
6Bambang Sunggonom. Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2001). h. 38. 
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peneliti  yaitu Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, 

sebagai tempat  atau lokasi dilestarikannya tradisi  Pangewaran. 

3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan pengumpulan bukti dan keterangan (seperti 

gambar, kutipan, dan bahan referensi lain. Dalam penelitian ini dokumentasi 

ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi  data berupa catatan, 

buku, transkip, agenda dan sebagainya, dikumpulkan dalam bentuk foto yang 

bisa menjadi sumber tertulis proses tradisi, ataupun peristiwa dan kejadian -

kejadian pada ritual -ritual tertentu.  

E. Instrumen Penilitian 

Kegiatan meneliti pada ak hirnya adalah suatu kegiatan atau tindakan 

untuk melakukan pengukuran dengan cara tertentu. Dalam penelitian pengukuran 

membutuhkan alat ukur yang jelas. Alat ukur inilah yang disebut sebagai 

instrument penelitian. Pada penelitian kualitatif, instrumen yan g utama adalah 

peneliti itu sendiri. Pemanfataan manusia sebagai instrument penelitian dilandasi 

oleh keyakinan bahwa manusia yang mampu menggapai dan menilai makna dari 

suatu peristiwa atau berbagai interaksi sosial. 7 

Adapun instrument  atau alat yang dipergunakan dalam hal ini untuk 

mengumpulkan data-data seperti Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan 

kemudian buku catatan,  kamera, , alat perekam suara dan beberapa alat bantu 

lainnya ketika akan melaksanakan metode-metode tersebut.  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik pengolahan data berupa metode 

                                                      
7Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Ku alitatif 

(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo, 2019), h. 91.  
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analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dilaporkan apa adanya, 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif agar mendapatkan fakta yang diinginkan 

sehingga dapat menjawab sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.  

Kegiatan analisis data kualitatif mencakup penyajian data, pengumpulan 

data, reduksi kdata, serta penyimpulan hasil penelitian yang mendeskripsikan dan 

menganalisa data yang telah diperoleh d ari penelitian serta pengumpulan data 

yag menggunakan berbagai sumber data yang telah tersedia.  

Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data dengan 

menggunakan penelitian kualiatif melalui langkah langkah sebagai berikut :  8 

1. Pengumpulan data, dalam proses ini berkaitan tentang teknik pengga lian data 

atau berkaitan dengan sumber dan jenis data. Data yang dikumpu lkan baik 

berupa catatan atau dokumentasi hasi l dari wawancara, dan data  tambahan 

yang berasal dari  buku, jurnal, skripsi, ataupun dari dokumen resmi. 

2. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan -catatan tertulis di lapangan. Melalui reduksi data. Data -data 

kualitatiff dapat diubah dalam b ermacam-macam cara dengan data reduksi. 

Lebih sederhana, reduksi data yaitu kegiatan pemili han data pokok yang 

sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  Metode ini digunakan untuk menguasai yang telah 

didapatkan.  

4. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan akhir dengan tujuan sang peneliti bisa 

menginterpretasikan dan memahami makna dari data yang telah diperoleh.  

                                                      
8Ahmad Rijal, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadhara 17, no. 33 (Januari-Juni 2018), h. 

91-94 
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Kemudian data yang telah dianalisis akan dilakukan pemeriksaan 

keabsahan data, dengan cara membandingkan hasil analisis yang satu dengan 

analisis lain atau membandingkan hasil data wawancara terstruktural dengan 

data observasi.9 

Adapun dari hasil kesimpulan sementara tersebut akan berkembang 

sejalan dengan penelitian-penelitian baru ataupun pemahaman baru, sehingga 

nantinya akan didapatkan kesimpulan yang mantap dan benar -benar sesuai 

dengan kondisi dan  keadaaan yang sebenarnya di lapangan. 

Untuk merumuskan kesimpulan akhir, tahapan yang dilakukan seorang 

peneliti agar dapat terhindar dari unsur subjektivitas maka  peneliti  melakukan 

upaya untuk melengkapi  data-data kualitatif kemudian mengembangkan 

“Intersubjektifitas” dengan melakukan diskusi melalui phak-pihak lainnya. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
9Ahmad Rijal, “Analisi Data Kualitatif”, h. 87. 



 

38 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang 

1. Letak Geografis  

Kabupaten Enrekang merupakan kabupaten yang terletak di wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan.  Jarak antara kota Enrekang dan ibu kota provinsi 

Sulawesi Selatan (Makassar) berjarak 235 Km.  Kabupaten Enrekang secara 

geografis terletak pada 3 14,36”-3 50’0” lintang selatan dan 119 40’53” bujur 

timur, dan luasnya 1786,01 km persegi. Sedang ketinggian bervariasi antara 47 

sampai 3329 meter di atas permukaan laut. 1 

Kecamatan Enrekang terdiri dari 18 Desa/Kelurahan yaitu; Buttu Batu, 

Cemba, Kaluppini, Karueng, Lembang, Ranga, Rosoan, Tallu Bamba, Temban, 

Tokkonan, Tungka, Galonta, Juppandang, Leoran, Lewaja, Puserren, Tuara, dan 

Tobalu. Kecamatan Enrekang merupakan ibu kota Kabupaten Enrekang . 

Desa Kaluppini merupakan salah satu desa diantara 18 Desa yang ada di 

Kecamatan Enrekang. Luas wilayah kaluppini 1 3,30 km2 yang terdiri dari 

perkebunan, persawahan, pemukiman warga, lapangan, dan lainnya. Di bagian 

barat Kaluppini berbatasan dengan Desa Ranga, Sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Tobalu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lembang, dan 

disebelah Utara berbatasan dengan Tokkonan. Desa Kaluppini terdiri dari tiga 

dusun yaitu, Dusun Kajao, Dusun Palli, dan Dusun Tanadoko. Jarak antara Desa 

Kaluppini dan ibu Kota Kecamatan Enrekang berjarak 11 km dari Kota 

Enrekang.2 
                                                      

1Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2001.  
2Salata (29), Kepala Desa Kaluppini, Wawancara di Kantro Desa Kaluppini, 22 Juli 

2022. 
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2. Iklim 

Pada umumnya Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan 

musim kemarau, sama halnya dengan di Desa Kaluppini, Musim hujan biasanya 

dimulai sekitar bulan November-Julu, sedangkan Musim Kemarau terjadi dibulan 

Agustus-Oktober.  

3. Jumlah Penduduk 

No  Statistik Penduduk  Jumlah 

1 Laki-laki 654 

2 Perempuan 435 

3 Jumlah Kepala Keluarga 273 

4 Jumlah Anggota Keluarga 804 

5 Jumlah Jiwa 1080 

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 24 Juli 2022  

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk yang ada di Kaluppini 

berjumlah 1080 jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 273, yang teridiri atas 

654 laki-laki dan 435 perempuan. 

4. Pendidikan dan Pekerjaan 

Jenis  Tingkatan  Jumlah  

Pendidikan 

SD 328 

SMP 321 

SMA 128 

Diploma I/II 2 

Diploma III 6 

S1 21 
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Jenis  Tingkatan  Jumlah  

Tidak/Belum Sekolah 118 

Tidak Tamat SD  165 

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 24 Ju li 2022 

 

Pekerjaan 

 

Guru 11 

Bidan 2 

Pedagang 12 

Peternak 545 

Petani 517 

PNS 5 

Karyawan swasta  12 

Wiraswasta  12 

Sopir 7 

Tukang Batu  12 

Sumber Data: Kantor Desa Kaluppini, 24 Juli 2022  

Berdasarkan Tabel di atas, masyarakat Kaluppini mayoritas mata 

pencahariannya adalah petani dan peternak, selebihnya adalah pegawai, 

wiraswasta dan sebagian lagi masyarakat kaluppini banyak yang keluar 

kampung untuk merantau. 3v 

B. Sejarah Tradisi Pangewaran 

Sejak awal tahun 1600-an agama Islam bersama dengan konsep 

kepercayaan yang berlandaskan pada rukun Islam dan rukun Iman telah tersebar 

                                                      
3Salata (29), Kepala Desa Kaluppini, Wawancara di Kantro Desa Kaluppini, 22 Juli 

2022. 
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di wilayah Enrekang baik di pusat -pusat kerajaan lokal maupun di pelosok 

pedesaan termasuk Kaluppini. Setelah melalui perkembangan sosial religious 

dalam kurun waktu tidak kurang dari tiga setengah abad, sekarang sebagian besar 

masyarakat Enrekang khususnya di Kaluppini sudah tercatat sebagai penganut 

agama Islam.4 

Peristiwa DI/TII mempunyai peng aruh yang sangat besar terhadap budaya 

dan tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Enrekang, selama kepemimpinan Kahar 

Muzakkar, DI/TII menyisir di Wilayah Enrekang sampai pelosok Enrekang 

kurang lebih 10 tahun lamanya, selama 10 tahun lamanya membuat pelaku -

pelaku budaya yang ada di Enrekang dibuat trauma oleh pasukan DI/TII. Di masa 

itu masyarakat Enrekang yang masih melakukan ritual -ritual nenek moyang yang 

bertent angan dengan Agama Islam langsung ditangkap bahkan dibunuh apabila 

ketahuan oleh pasukan DI/TII. Sehingga tradisi -tradisi yang ada di Kabupaten 

Enrekang tergolong sedikit yang masih dipertahankan  sampai sekarang. 

Diantaranya di daerah Kaluppini, Pasang, Limbuang, dan Matakali. 5 

Tradisi pangewaran atau maccerang-manurung yang di laksanakan di 

Desa Kaluppini merupakan tradisi leluhur yang sampai sekarang dijalankan dan 

dipertahankan di Kabupaten E nrekang. Ada beberapa daerah yang juga masih 

mempertahankan tradisi ini diantaranya Desa  Pasang dan Matakali . Di Desa 

Kaluppini sendiri, istilah Tradisi maccerang manurung lebih dikenal dengan 

istilah Pangewaran, dimana pelaksanaanya sekali dalam delapan t ahun 

dibandingkan dengan desa lainnya dilaksankan sekali set ahun dan ada juga yang 

sekali dalam dua tahun.  

Kronologi pangewaran di Kaluppini, diawali ketika suatu masa bumi 

                                                      
4Taufan S. Ma’dika. Sistem Kepercayaan Masyarakat Kaluppini di Kabupaten Enrekang . 

(Ujung pandang : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), h. 15.  
5Naim Akanta (43), Penikmat Budaya Enrekang, wawancara di kota Enrekang, 18 Juli 

2022. 
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pertiwi Kaluppini pernah mencapai puncak kesejahteraan, sejauh mata 

memandang terlihat area persawahan padi yang menguning, ladang yang 

ditumbuhi tanaman yang menghasilkan buah, s andang, pangan, dan papan yang 

sangat melimpah, canda tawa dan romantisme kegembiraan penduduk senantiasa 

mewarnai masyarakat Kaluppini di kala itu. Kenikmatan tersebut membuat 

mereka terlena, hidup boros,  dan takabbur dan lupa untuk bersyukur kepada 

Tuhan, norma adat dan agama telah terlupakan sehingga diturunkan azab dan 

kekeringan yang luar biasa panjangnya, sampai-sampai kehidupan di waktu itu 

hampir punah. 

Di puncak kesengsaraan itu, akhirnya masih ada beberapa orang yang dari 

awal sudah sadar, bahwa apa yang mereka telah lakukan selama ini salah. Namun 

diantara mereka ada yang pasrah dan mengatakan buat apa lagi kita ritual karena 

ini sudah takdir yang dibe rikan oleh Tuhan. Kemudian diantara orang -orang yang 

sadar itu berniat mengumpulkan sembilan bersaudara, demi pengharapan bisa 

keluar dari malapetaka ini. Dari kesembilan bersaudara ini, enam diantaranya 

tinggal di luar Kaluppini dan tiga lainnya tinggal d i Desa Kaluppini, kesembilan 

berasaudara itu sebagai berikut: 6 

1. Torro di Palli 

2. Torro di Timojong 

3. Torro di Laikang Gunung daerah Matakali Maiwa  

4. Marradia ke Mandar 

5. Mangkau ke Bone 

6. Pilla ke Wajo 

7. Opu ke Luwu 

8. Malepong di Toraja 

                                                      
6Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara di kota Enrekang, 13 

Juli 2022. 
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9. Indo silele di Letta Pinrang  

Setelah kesembilan bersaudara ini berkumpul, mereka kemudian 

melakukan pertemuaan yang dinamakan pertemuan “batu bikka” , dinamakan 

battu bikka  karena lokasi yang ditempati berkumpul itu ada batu yang pecah. 

Setelah kesembilan berasaudara ini berunding, te ntang bagaimana cara keluar 

dari malapetaka ini, maka disepakatilah  untuk membuat ritual  sebagai 

permohonan ampun kepada Tuhan dan mengakui kesalahan atas perbuatan yang 

telah diperbuat. Kemudian kesembilan berasaudara ini menyebar untuk mencari 

materi dan bahan untuk melakukan ritual. Karena di waktu itu tanaman yang 

banyak mati dan susah tumbuh, sehingga kesembilan berasaudara ini susah 

mencari bahan. Dan pada akhirnya kesembilan berasaudara ini mendapatkan 

bahan yang tersisa di Desa Kaluupini, sebagai b erikut :7 

1. Daun sirih didapat di pasapoan  

2. Buah pinang didapat dari sungai Mecce  

3. Siput kecil yang dijadikan kapur didapat di Sungai Belata  

4. Tuak yang didapat dari pasapoan kampung samma  

5. Pohon nangka yang tersisa dua buah, satu buahnya di batang, dan satu 

buahnya di tangkainya yang didapat di matekko  

Dari bahan yang telah dikumpulkan itu kemudian di satukan, dan buah 

nangka yang diambil dari batang di belah -belah menjadi kecil dianalogikan 

sebagai nasinya, kemudian buah nangka yang diambil dari tangkainya di potong-

potong dan dianalogikan sebagai lauknya.  Sedangkan bahan-bahan lainnya 

disimbolkan sebagai pendosa yang mengakui atas kesalahannya.  

Dari proses membelah-belah itu, istilah Kaluppini menyebutnya dengan 

istilah malewa yang berasal dari kata ewa atau diartikan membelah. Dari istilah 

                                                      
7Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara di kota Enrekang, 13 

Juli 2022. 
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ewa itulah tradisi ini diistilahkan sebagai tradisi pangewaran. 

Selama ritual itu berjalan, masyarakat Kaluppini ikut serta dan bersama -

sama berdoa, mereka khusyuk sambil menyesali segala perbuatan -perbuatan lalu 

yang mereka perbuat dan memohon agar bencana dan malapetaka ini cepat 

berakhir. Karena penyesalan yang mendalam dan doa yang khusyuk  dan ikhlas, 

permohonan mereka diijabah oleh Tuhan.  

Dengan izin Tuhan, lambat laun hujan mulai turun, tanaman mulai 

tumbuh, mata air mulai mengalir di Desa Kaluppin. Sekian lamanya masyarakat 

Kaluppini bertahan hidup, tibalah masa kehidupan di Desa Kaluppini dipenuhi 

kegembiraan dan kesyukuran atas nikmat yang diberik an keapada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Setelah Desa Kaluppini kembali membaik,  kesembilan bersaudara yang 

tinggal di luar Kaluppini kembali ke kampung halamannya. Namun sebelum 

berpisah kesembilan bersaudara ini membuat perjanjian, yaitu:  “Torro datui to 

tanda di langi, namacorai to bulan, taun elepu, allo Juma,tapada ratusiki 

sitammu-tammu ( Tanda bintang  tepat berada di tengah langit, Pada saat bulan 

purnama, Tahun alif atau 8 tahun peredaran , hari jumat, mari kita bertemu lagi) . 

Dari perjanjian itulah, masyarakat Kaluppini menyepakati ritual tradisi 

pangewaran atau maccerang manurung dilaksanakan delapan tahun sekali. 

Kecintaan dan kepedulian bersama, sehingga masyarakat Kaluppini sampai 

sekarang mempertahankan dalam wujud ritual adat dan agama. Dalam 

mempertahankan tradisi pangewaran, masyarakat Kaluppini tidak terl epas 

dengan struktur lembaga adat yang mempunyai peran d an fungsi setiap 

pemangku adat.  

Adapun struktur lembaga adat Desa Kaluppini di  bagi menjadi tiga 

bagian: 
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1. Pitu Lorong  (Panglima, Keamanan adat), berjumlah 7 orang  

2. Tomassituru  (Dewan, Pengawas) berjumlah 13 orang 

3. Pemangku Adat 13 Orang 

- 7 orang dibagian Adat   

- 6 orang dibagian Syara’ (Agama) 

Dari ke 13 pemangku adat, tidak ada yang menjadi ketua atau pemimpin, 

semuanya sama atau sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Namun, 

ada dua orang yang ditinggikan di adat dan dua orang di syara’ (agama) atau 

dikenal dengan sebutan tau appa (pemangku tertinggi) yaitu Tomakaka dan Ada’ 

dibagian adat, kemudian Imam dan Khali dibagian syara’. Dibagian adat, ada 

yang diposisikan juga sebagai Tappuare (Petua adat khusus) yang menetap di 

luar desa Kaluppini, sebagai pemberi informasi dari luar atau menyiasat ancaman 

dari luar.8 

C. Bentuk Tradisi Pangewaran  

Tradisi pangewaran di Kaluppini yang dilaksanakan dalam delapan tahun 

sekali, menjadi momen yang sangat ditunggu -tunggu oleh masyarakat Kaluppini 

sendiri dan khususnya masyarakat Kaluppini yang merantau di luar Sulawesi 

sebagai ajang silaturahim dan bertemu sanak keluarga. Dilihat dari pelaksaan 

pangewaran yang lalu, seluruh masyarakat Kaluppini sangat a ntusias dalam 

merayakan tradisi ini, sekalipun perayaan tradisi i ni harus menunggu selama 

delapan tahun, tidak mengurangi semangat dan kerja sama masyarakat Kaluppini 

dalam melaksanakan tradisi  ini. 

Sebelum masuk prosesi pelaksanaan pangewaran, ada beberapa persiapan 

yang harus disiapkan diantaranya, para pemangku adat melakukan tudang 

                                                      
8Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara di kota Enrekang, 13 

Juli 2022. 
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sipulung (musyawarah) di Sapo Battoa 9, kemudian pembentukan panitia, 

penataan jalan, pembuatan tempat ritual di lingkungan masjid, dan juga 

masyarakat Kaluppini melatih menabuh gendang.   

1. Ma’pabangun Tana (Menumbuhkan / Mendirikan Tanah) 

Ma’pabangun Tana merupakan acara awal yang dilaksanakan satu tahun 

sebelum masuk di acara inti dan dilakukan di pelataran masji d. Pada prosesi ini 

para pemangku adat dan masyarakat  memanjatkan doa kepada Allah untuk 

diberikan keselamatan , kesehatan dan kelancaran pelaksanaan pangewaran yang 

akan dilaksanakan satu tahun kedepan , sedangkan tanah disini disimbolkan 

sebagai sumber kehidupan. Pada prosesi ini dilakukan juga pemotongan atau  

penyembelihan hewan seperti kerbau,  yang di masak menggunakan bambu 

beserta beras tanpa ada penyedap rasa (garam) , kemudian  masyarakat beramai -

ramai makan bersama.10  

Abdul halim selaku imam komunitas, dan salah satu petinggi di bagian 

syara’ (agama) mengatakan bahwa, dalam proses ma’pabangun tana 

penyembelihan kerbau bukan menjadi kewajiban, namun pemotong kerbau 

menjadi wajib ketika gendang yang berada dalam masjid itu  sudah rusak, 

sehingga kerbau yang dipotong bisa diambil kulitnya sebag ai bahan untuk 

membuat gendang. 

Pada prosesi ma’pabangun tana selain meyembelih dan berdoa, tujuan 

prosesi ini yaitu untuk menentukan waktu mulainya proses inti dari acara 

pangewaran, yang di pimpin oleh pande tanda (salah pemangku adat yang 

menangani ilmu horoskop atau perbintangan) . 

 

                                                      
9Sapo Battoa merupakan Rumah Adat yang berada di Desa Kaluppini. 
10Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara di kota Enrekang, 13 

Juli 2022. 
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2. Ma’jaga Bulan (Menjaga bulan/Menunggu waktu) 

Prosesi ma’jaga bulan dilaksanakan tiga bulan sebelum masuk di acara 

inti pangewaran dan dilaksanakan pada hari jumat setelah sholat jumat.  Pada 

prosesi ini dilakukan doa melalui tarian khas dari Kaluppini yang disebut tari 

Pajjaga11. Tari pajjaga ini di lakukan oleh laki-laki  dan merupakan pemangku 

adat. Dalam tarian ini, membentuk lingkaran, sambil melantunkan syair -syair 

yang berisi doa. Dalam syair yang dilantukan para penari pajjaga menggunakan 9 

bahasa yang ada di Sulawesi, diantaranya bahasa Mandar, Patinjo, Luwu, Toraja, 

Bone, Maiwa dan Enrekang.12   

Ma’jaga bulan mencakup tiga hal yang dalam bahasa lokal disebut lolo’ 

tallu, yaitu lolo’na to tau (Penghubung antara manusia) ,lolo’na to dalle 

(Penghubung rezeki), dan lolo’na to barang ngapa (Penghubung apa-apa yang ada 

bumi dengan Tuhan). Setelah prosesi ma’jaga bulan, tarian pajjaga ini 

dilaksanakan setiap hari jumat selama tiga bulan sampa i masuk di acara inti dan 

ketika masuk hari-H.13 

3. Ma’peong (Memasak menggunakan bambu) 

Pada prosesi ini dilakukan pada hari Jumat pagi sebelum acara inti 

dimulai. Ma’peong artinya memasak makanan seperti beras ketan  atau hewan 

yang disembelih yang dimasukan ke dalam bambu kemudian di bakar, ma’peong 

ini dilakukan pagi hari di dekat Bubun Nase (Sumur Nase) dan dipimpin oleh 

Paso’ Bo’bo14. Pada prosesi ini dilakukan parallu nyawa (menyembelih hewan), 

                                                      
11Tari Pajjaga merupakan tarian yang masih dilestarikan masyarakat Kaluppini, dan juga 

tarian ini dianggap sakral karena tarian ini hanya  ditampilkan disaat ada acara -acara penting, 
seperti pangewaran atau acara pengantin.  

12Rukka (72), Pemangku adat Pajjaga. wawancara di Desa Kaluppini, 15 Juli 2022. 
13Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara di kota Enrekang, 13 

Juli 2022. 
14Pa’so Bobo merupakan salah satu pemangku adat yang bertugas dalam pelaksanaan 9 

ritual adat taun bo’bo. Dia juga merupakan pengganti petinggi adat (Tomakaka) ketika 
berhalangan hadir dalam pelaksanaan ritual adat.  
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hewan yang disembelih berupa ayam tiga  ekor, satu ekor ayam jantan dan dua  

ekor betina. Tiga jenis ayam yang disembelih mempunyai makna, ayam betina 

bewarna hitam dilambangkan sebagai kesuburan,  ayam betina bewarna 

kecokelatan dilambangkan sebagai tanah, dan ayam jantan bewarna merah 

dilambangkan penguasa/pemberi.15 

Dalam prosesi ini dirangkaikan juga dengan ma’cedo manyang yaitu 

menuangkan sedikit tuak manis di daun pisang lalu diminum . Kemudian selama 

prosesi ma’peong berlangsung sesuai dengan aturan ritual, bahan -bahan yang 

digunakan dalam ma’peong baik itu beras atau hewan yang sudah disembelih 

tidak boleh dicampurkan dengan garam atau penyedap makanan lainnya. Karena 

ma’peong ini adalah simbol kedekatan manusia dengan Tuhan, bahwa kita 

awalnya hidup tidak mempunyai apa -apa dan apa yang kita dapatk an sekarang 

merupakan titipan Sang Pencipta.  

Pada prosesi ma’peong petinggi pemangku adat tidak harus hadir dalam 

acara ini, di waktu yang bersamaan di pelataran masjid para pemangku adat 

melakukan ritual massawa (pemberi tanda), yaitu memberikan tanda jan ur 

kuning sebagai penanda tempat -tempat tertentu selama acara ritual berlangsung. 

Seperti tempat gendang yang akan dikeluarkan dari masjid, kemudian tempat 

keenam bersaudara yang tinggal di luar Kaluppini.  

4. Tari Pajjaga 

Tarian pajjaga merupakan tari yang berisi syair dan doa permohon 

kesalamatan yang dilakukan 10 -12 orang laki-laki. Di dalam syair tari ini 

menggunakan sembilan bahasa yang tersebar di sulawesi -selatan sesuai dengan 

asal dari keenam berasaudara yang tinggal di luar daerah Kaluppini. 16  

                                                      
15Wahyu Chandra,”Ritual Pangewaran: Tahapan, Pantangan, dan identitas Komunitas 

Kaluppini di Kabupaten Enrekang,  Jurnal Emik 2, No. 2 (2019): h. 167 
16Rukka (72), Pemangku adat Pajjaga. wawancara, di Desa Kaluppini, 15 Juli 2022. 



49 
 

 

Pada prosesi ini, para penari membentuk lingkaran dengan telanjang dada. 

Di tengah-tengah lingkarin penari terdapat perangkat ritual yaitu bakul dari 

anyaman bambu, yang melambangkan doa kesalamat an dunia dan seisinya.17 

5. Maso’diang Gandang (Pemukulan Gendang) 

Maso’diang gandang merupakan pemukulan gendang sebagai tanda di 

mulainya acara Pangewaran, acara ini dimulai setalah sholat Jum’at. Menjelang 

sholat jum’at gendang yang posisinya berada dalam mesjid, dipindahkan keluar 

mesjid ditempat khusus yang telah dibuat  pas di samping mesjid. Setelah sholat 

jum’at pemangku adat menuju ke rumah adat sapo battoa , para pemangku adat 

berkumpul disana selepas itu mereka saling beriringan menuju datte -datte  

(pelataran mesjid) untuk persiapan  dimulainya ritual adat pangewaran.   

Sebelum memukul gendang, para pemangku adat saling berhadapan dan 

berpasang-pasang karena dalam pemukulan gendang ada enam irama yang harus 

mereka bunyikan yaitu: 18 

1) Gandang Juma 

2) Gandang Baramba 

3) Gandang Buttu Beke  

4) Gandang Siala 

5) Gandang Gi’jo 

6) Gandang Pa’sojo 

Pemukulan gendang ini diawali oleh to appa (empat petinggi adat), yaitu 

dua dari petinggi adat yaitu To Makaka dan Ada’ kemudian dua dari petinggi 

syara’ yaitu Imam dan Khali. Setelah dibuka oleh to appa, pemukulan 

selanjutnya dilakukan oleh pemangku adat lainnya yang saling berpasangan. 

                                                      
17Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara, di kota Enrekang, 13 

Juli 2022. 
18Rukka (72), Pemangku adat Pajjaga, wawancara, di Desa Kaluppini, 15 Juli 2022. 
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Gandang Juma’ merupakan bunyi yang menyimbolkan tanda tradisi pangewaran 

akan dimulai dan simbol gendang lainnya merupakan simbol pemanggilan dari 

keenam bersaudara yang ada diluar Kaluppini.  

Maso’diang gandang merupakan prosesi terakhir yang dilaksanakan pada 

hari Jum’at, dan pemukulan gendang ini siapapun bisa memukulnya baik itu 

masyarakat Kaluppini ataupun pengunjung yang datang.  

6. Ma’gandang dan Mappadendang 

Prosesi hari kedua yaitu di hari sabtu tidak ada ritual yang dilakukan, 

melainkan hanya kegiatan hiburan seperti Ma’gandang (menabuh gendang) dan 

Mappadendang (memukul lesung).19  

Pada kegiatan ma’gandang masyarakat Kaluppini saling berganti 

menabuh gendang sebagai bentuk kegembiraan pada ritual pangewaran, bukan 

hanya masyarakat setempat namun pengunjung yang datang dari luar Kaluppini 

ikut dalam menabuh gendang, baik itu laki -laki dan perempuan, hal ini 

menandakan bahwa acara pangewaran bukan hanya milik masyarakat Kaluppini 

tapi milik siapapun yang datang pada acara ini.  Selain ma’gandang, masyarakat 

yang lain beramai-ramai melihat pertunjukan ma’padendang, ma’padendang 

merupakan seni tradisional Kaluppini yaitu menumbuk lesung yang menyerupai 

perahu dan setiap pukulan yang dilakukan oleh beberapa orang menghasilkan 

suatu irama yang khas. 20  

7. Berkunjung ke Liang Wai  

Berkunjung ke Liang Wai dilaksanakan pada hari minggu pagi, Liang Wai 

itu adalah sumur tempat pengambilan air  yang berjarak kurang lebih satu km dari 

pelataran mesjid (pusat pelaksanaan ritual). Setelah para pemangku sudah berada 

                                                      
19Abdul Halim, Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara, di kota 

Enrekang, 13 Juli 2022. 
20Sanning (26), Tokoh Pemuda Kaluppini, wawancara, di Desa Kaluppini, 25 Juli 2022. 
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di lokasi liang wai dan para pemangku sudah mengelilingi sumur maka acara 

ritual di liang wai akan dimulai. 

Ritual di liang wai dimulai dengan bersama-sama berdoa yang dipimpin 

oleh paso bo’bo (Pemangku adat bagian syara’) , bermohon agar sumur ini  

mengeluarkan air, sumur ini biasanya kering dan akan mu ncul setelah ritual 

dilaksankan. Kedalaman sumur itu sekitar 50 cm dan berdiaameter cm berbentuk 

bulat. Setelah muncul air dari sumur itu, kemudian air itu diambil dan dimasukan 

ke dalam bambu untuk digunakan dalam ritual ma’peong. Ritual ma’peong ini 

sama dengan ritual yang dilaksanakan pada hari jumat, yaitu memasak dengan 

menggunakan bambu. Namun bedanya, pada hari minggu, air yang digunakan 

adalah air yang berasal dari liang (sumur).  

Prosesi selanjutnya setelah berkunjung ke Liang Wai, para pemangku adat 

kembali ke pelataran masjid untuk melakukan ritual Parallu Nyawa 

(Penyembelihan). Penyembelihan ini yaitu satu ekor ayam yang telah disiapkan 

oleh sapo, ayam yang disembelih pada ritual parallu nyawa merupakan ayam 

khusus yang dijaga kesuciannya oleh pemangku adat.  Selain dari ayam yang 

disiapkan pemangku adat, para masyarakat diperbolehkan juga membawa ayam 

yang ingin disembelih dalam ritual parallu nyawa.  

Setelah prosesi  parallu nyawa selesai, selanjutnya para pemangku dan 

masyarakat beramai -ramai pergi berziarah di makam yang letaknya dekat dengan 

liang wai. Makam ini dianggap kuburan dari ibu (orang tua) dari kesembilan 

bersaudara. Makam ini berjarak sekitar 500 meter dari liang wai. Berziarah ke 

makam itu hanya untuk berdoa bersama  dan membersihkan area makam, selepas 

itu kembali  lagi ke apangan liang wai untuk makan bersama. Tradisi makan 

bersama yang dilakukan itu menggunakan wadah daun jati, dan teko yang terbuat 

dari bamu. Selama pembagian makanan, tidak diperbolehkan makan sebelum 
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semuanya mendapatkan jatah makanan sebagai bentuk kasiturutan 21, setelah 

semuanya terbagi rata , pemangku adat memimpin doa bersama kemudian makan 

bersama. 

Pada malam hari tepatnya malam senin , dilanjutkan dengan seni 

tradisional Massisemba (saling menendang), massisemba merupakan pertarungan 

adu kaki yang dilakukan oleh dua orang laki-laki mulai dari anak kecil, remaja, 

sampai orang tua yang dilakukan di pelataran masjid. Peserta yang berhasil 

menjatuhkan duluan lawannya di tanah maka dia yang menjadi pemenang. 

Massisemba merupakan simbol kegembiraan masyarakat Kaluppini.  

Selama acara massisemba berlangsung, para pemangku adat melakukan 

tudang sipulung (duduk bersama) di rumah adat untuk membicarakan persiapan 

besok sebagai acara puncak pangewaran. Setelah tudang sipulung tepatnya 

tengah malam, para pemangku adat didampingi sitrinya turun dari rumah adat 

untuk menuju pelataran mesjid melanjutkan ritual Massumajo (sumpah jabatan) 

para pemangku adat. Seluruh pemangku adat berikrar satu persatu dan  dari 

pemangku syariat satu o rang yang mewakili untuk massajo di depan semua 

masyarakat yang hadir pada saat itu.  

8. Parallu Nyawa (penyembelihan) 

Hari senin merupakan hari keempat yang merupakan puncak dari semua 

prosesi pangewaran yaitu prosesi parallu nyawa atau penyembelihan hewan, yang 

membedakan parallu nyawa di hari sebelumnya yaitu hewan ternak yang 

disembelih bukan hanya ayam tetapi juga sapi dan hewan ternak lainnya dalam 

jumlah yang sangat banyak sampai puluhan sapi. Karena pada puncak acara ini 

pengunjung yang datang dari luar terbilang sangat banyak.  

Setelah para pemangku adat sudah berkumpul di peralatan mesjid , 

                                                      
21Kasiturutan  merupakan filosofi leluhur yang bermakna kebersamaan yang masi di jaga 

oleh masyarakat Kaluppini  



53 
 

 

dimulailah parallu nyawa atau penyembelihan yang dilakukan oleh salah satu 

pemangku adat. Setelah prosesi parallu nyawa, masyarakat saling  bekerja sama, 

bantu membantu menyiapkan makanan untuk dimakan bersama atau istilah orang 

Kaluppini “kumande samaturu”. Ritual kumande samaturu mengandung falsafa 

yang sangat dalam bagi masyarakat kaluppini, sebagai bentuk kebersamaan, 

keserataan, keadilan , dan saling berbagi.22 

Setelah makan bersama, dilanjutkan acara penutup pada puncak tradisi 

pangewaran ini,yaitu massumajo sumpah jabatan dan iqrar para pemangku adat.  

9. Massima’ Tana (Meminta Kesuburan Tanah)  

Prosesi massima’ tana merupakan ritual penutup dari semua prosesi 

pangewaran yang dilaksanakan pada hari kamis di bukit Palli. Prosesi ini 

bertujuan untuk meminta doa kepada Allah swt.,karena tanah merupakan sumber 

kehidupan maka dimohonkan semoga semua yang dan semua yang tinggal diberi 

keselamatan dan kita bisa berjumpa lagi di delapan tahun kedepan. Prosesi 

dibarengi juga dengan ma’peong setelah itu doa bersama dan makan bersama. 23 

D. Tinjauan Al-Qur’an pada Tradisi Pangewaran 

Kedatangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan membawa perubahan 

besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Perubahan tersebut meliputi 

perubahan pada cara pandang terhadap dunia dan kehidupan serta perubahan 

yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Orang -orang di Bugis dan 

Makassar merupakan orang-orang yang taat dan memeg ang kukuh adat-istiadat 

mereka. Kehadiran Islam memberikan warna pada pelaksanaan adat -istiadat 

dan berbagai tradisi dalam masyarakat Sulawesi Selatan. 24 

                                                      
22Sanning (26), Tokoh Pemuda Kaluppini, wawancara, di Desa Kaluppini, 25 Juli 2022 
23Abdul Halim, Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara, di kota 

Enrekang, 13 Juli 2022. 
24Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, Mimikri 4, no. 
1, (2018):  h. 60. 
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 Dengan kedatangan Islam bukan berarti merubah seluruh kebudayaan dan 

adat istiadat Sulawesi Selatan dengan menghilangkan adat dan tata cara lama, 

melainkan tradisi lokal dalam upacara -upacara adat yang berlangsung diberi 

sentuhan Islam tanpa menghilangkan jejak-jejak kelokalannya, seperti tradisi 

pangewaran  yang ada di desa Kaluppini Kabupaten Enrekang   

1. Tradisi Pangewaran sebelum Masuknya Islam di Desa Kaluppini 

Sebelum Islam masuk di daerah Kaluppini, kepercayaan masyarakat 

Kaluppini bersifat politeisme dengan sasaran penyembahan dan pemujaan yang 

berorientasi kepada dunia gaib, baik dalam bentuk animistis maupun dinamistis, 

kepercayaan itu merupakan warisan budaya leluhur yang diturunkan secara turun 

menurun sejak zaman dulu. Salah satu contoh kepercayaa n masyarakat Kaluppini 

dalam hal kematian, peristiwa mati tidak dipahami sebagai akhir dari perjalanan 

hidup manusia, malahan sebaliknya, peristiwa mati itu dipandang tidak lebih dari 

pintu gerbang yang senantiasa harus dilewati setiap orang untuk memasuki  

kehidupan alam gaib.25 

Masayrakat Kaluppini sebelum masuknya Islam, senantiasa melakukan 

pemujaan dan memberikan persembahan sesajian kepada arwah leluhur melalui 

upacara dan ritual, sebagai bentuk rasa syukur atas segala kebaikan dan 

keburuntungan yang diperoleh. Salah satu ritual yang masi h dipertahankan 

sampai sekarang adalah ritual pangewaran.26 Ritual pangewaran merupakan 

upacara atau ritual pemujuan atau persembahan hewan kurban/sesajian kepada 

manurung. Maksud dan tujuan upacara ini untuk media penyampaian rasa syukur 

kepada Tuhan27 dan juga sebagai bentuk terimah kasih kepada arwa h nenek 

                                                      
25Taufan S. Ma’dika. Sistem Kepercayaan Masyarakat Kaluppini di Kabupaten 

Enrekang. (Ujung pandang : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), h. 15   
26Taufan S. Ma’dika. Sistem Kepercayaan Masyarakat Kaluppini di Kabupaten 

Enrekang, h. 16. 
27Pada masa pra-Islam, Tuhan diyakini oleh masyarakat Kaluppini yaitu Patonggo 

(penguasa yang ada di dunia langit), Parande (penguasa yang ada di dunia bawah), dan Lise’na 
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moyang dan para dewata. 28 

Setelah datangnya Islam, bentuk kepercayaan -kepercayan leluhur tentang 

pemujaan dan penyembahan kepada hal yang gaib seperti arwah leluhur atau 

nenek moyang merupakan sesuatu yang menyimpa ng dan dilarang dalam Islam 

untuk mengikuti hal itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al -Baqarah/2: 

170: 

ؤ ه مِْلََِيَ عْق ل وْنَِوَا ذَاِق يْلَِلََ م ِاتَّب ع وْاِمَآِانَْ زَلَِاللّهّ ِقاَل وْاِبَلِْنَ تَّب ع ِمَآِالَِْ
كَِانَِاهبََۤ ءَنََِِۗاَوَلَوْ نَاِعَلَيْه ِاهبََۤ فَي ْ

ِشَيْ  اًِوَّلََِيَ هْتَد وْنَِ
Terjemahnya : 

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah. Mereka menjawab, (tidak) kami mengikuti apa yang kami dap ati 
pada nenek moyang kami (melakukannya). Padahal nenek moyang mereka 
itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.”29 

 Maksud ayat ini yaitu jika dikatakan kepada orang -orang kafir dari 

kalangan kaum musyrikin, ikutilah apa yang telah diwahyukan Allah kepada 

Rasul-Nya dan tinggalkanlah kesesatan dan kebodohan yang sedang menyelimuti 

kalian. Namun mereka menjawab firman Allah, “tidak, tetapi kami hanya 

mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami, yaitu berupa 

penyembahan berhala dan membuat sekutu -sekutu bagi-Nya”. Kemudian Allah 

berfirman meskipun nenek moyang mereka itu , yaitu orang-orang yang mereka 

jadikan panutan dan ikutan,  mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tiak 

mendapat petunjuk , maksudnya mereka tidak mempunyai pemahaman yang 

benar dan petunjuk.30 

                                                                                                                                                 
yang melambangkan isi bumi. 

28Taufan S. Ma’dika. Sistem Kepercayaan Masyarakat Kaluppini di Kabupaten 
Enrekang), h.. 22. 

29Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, 
(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 26. 

30‘Abdulla>h bin Muh}ammad bin ‘Abdul al-Rah}ma>n bin Ish}a>q, Luba>b al-tafsi>r min Ibn 
Kas\i>r, terj. M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir  (Cet. I; t.t. Pustaka Imam Asy -Syafi’I, 2009), h. 
321. 
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 Menurut Sayyid Quthb, ayat ini menjelaskan hal -hal yang berkenaan 

dengan golongan yang tidak mengutamakan akal fikiran dan tidak menghendaki 

petunjuk. Bila diserukan kepada mereka agar mengikuti segala yang diturunkan 

Allah, mereka tetap membandel dan fanatik pada apa yang telah mereka pegang 

selama itu yang berasal dari nenek moyang mereka. Mereka e nggan membuka 

pikiran untuk menyambut sesuatu yang baru, mereka lebih suka berada dalam 

kerendahan dan kehilangan harga diri. Mereka tetap menapaktilasi jalan -jalan 

yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang tidak mendapat petunjuk. Akhirnya, 

mereka tetap tak lid buta kepada nenek moyangnya. 31 

 M. Quraish Shihab menjelaskan pada ayat ini bahwa, Allah telah 

mengutus para nabi membawa petunjuk -petunjuk-Nya untuk meluruskan 

kekeliruan serta mengantar ke jalan yang benar. Dari sini juga setiap ajaran yang 

dibawa oleh para nabi tidak membatalkan semua tradisi masyarakat, tetapi ada 

yang dibatalkannya, ada yang sekedar diluruskan kekeliruannya, di sampin g ada 

juga yang dilestarikan. Pembatalan, pelurusan, dan pelestarian itu ketiganya 

termasuk dalam apa yang dinamai “apa yang diturunkn Allah”. 

 Ayat ini memberi isyarat bahwa tradisi orangtua sekalipun tidak dapat 

diikuti kalau tidak memili ki dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama atau 

pertimbangan akal yang sehat.  Jika demikian, kecaman ini hanya tertuju pada 

mereka yang mengikuti tanpa d asar, bukan terhadap mereka yang mengikutinya 

berdasar pertimbangan nalar, termasuk di dalamnya yang berdasar ilmu yang 

dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana diisyaratkan dalam  QS. al-

Ma>’idah/5: 104.32 

ِاهِ ِقاَل وْاِحَسْب  نَاِمَاِوَجَدْنََِعَلَيْه  ِمَآِانَْ زَلَِاللّهّ ِوَا لَِٰالرَّس وْل  كَِانَِوَا ذَاِق يْلَِلََ مِْتَ عَالَوْاِا لٰه ِاَوَلَوْ ِۗ ءَنََ بََۤ
                                                      

31Sayyid Quthb, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, terj. As’ad Yasin dkk, Tafsir Fi Zhilalil -Qur’an 
(Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 185.  

32 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, (Vol. 
I; Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 459-160 
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اًِوَّلََِيَ هْتَد وْنَِ ؤ ه مِْلََِيَ عْلَم وْنَِشَيْ  
ِاهبََۤ

Terjemahnya:  

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang Allah 
turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami 
apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan 
mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui 
sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”33 

Ataupun yang berdasar petunju Ilahi termasuk Sunnah Rasulullah saw., 

sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali> ‘Imra>n/3: 31. 

ِْيُ ْب بْكِ  فاَتَّب ع وْنِ  َِ ت مِْتُ  ب ُّوْنَِاللّهّ كِ ن ْ يْمِ ق لِْا نْ غَف وْر ِرَّح   ِ وَيَ غْف رِْلَك مِْذ ن  وْبَك مِِْۗوَاللّهّ  ِ ِم ِاللّهّ
Terjemahnya: 

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.34 

  Kedatangan Islam bukan berarti menghilangkan sebuah kebudayaan atau 

tradisi yang ada, melainkan Islam datang sebagai proses islamisasi kebudayaan 

dan negosiasi kebudayaan, dimana antara Islam dan tradisi bisa berpadu. Tradisi 

dalam bentuk upacara-upacara adat tetap berlangsung namun diberi sentuhan 

Islam (memasukkan nilai-nilai Islam) tanpa menghilangkan jejak -jejak 

kelokalannya.\ 

2. Tradisi Pangewaran setelah Masuknya Islam di Desa Kaluppini 

 Tradisi pangewaran merupakan tradisi pra I slam, sebelum Islam masuk di 

wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Enrekang sendiri  tradisi ini 

sudah ada, namun seiring perkembangan zaman setelah masuknya Islam di 

wilayah Kabupaten Enrekang dan masuk di daerah Kaluppini mempunyai 

pengaruh besar bagi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat setempat . 

Sehingga tradisi pangewaran mengalami proses akulturasi , ditandai dengan pusat 

                                                      
33Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h. 

125.  
34Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h. 

54. 
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tempat ritual dilaksanakan di seki taran masjid, kemudian  setiap prosesi 

pangewaran tidak lepas dari  nilai-nilai islam didalamnya dikarenakan pada 

struktur adat masyarakat Kaluppini menyeimbangkan antara tokoh adat dan 

tokoh agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Desa Kalupppini 35 : 

“Budaya dan agama itu harus seimbang,karena masyarakat Kaluppini 
berprinsip ketika Agama tanpa budaya artinya kaku, namun ketika 
budaya tanpa agama itu artinya sesat” 

Ketika agama dan budaya bergandengan, tentu yang didapatkan adalah 

kenyamanan, nyaman dalam beribadah kepada Allah swt dan nyaman juga dalam 

menjalankan budaya dan ritual . Ritual keagamaan bagi masyarakat Kaluppini 

sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari -hari 

masyarakat Kaluppini, mulai dari kelahiran, kematian, daun kehidupan, 

pernikahan, pesta panen, bepergian jauh dan lainnya. Bagi mereka ritua l 

keagamaan merupakan jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, alam 

semesta, dan sesama makhluk hidup.  

Adanya keberagaman budaya atau tradisi yang membentuk realita dalam 

masyarakat berbagai unsur dari segi budaya itu sendiri , ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kecakapan  dalam mengelola alam semesta. Sehubungan dengan 

hal ini, al-Qur’an muncul sebagai petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam QS. 

al-A’raf/7: 52: 

نَاه مْ بِكِتَابٍ فَصهلْنَاه  عَلَى عِلْمٍ ه دًى وَرَحَْْةً لِقَوْمٍ ي ـؤْ   مِن ونَ وَلَقَدْ جِئـْ
Terjemahnya : 

“Dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab (Al Quran) 
kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan, 
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang -orang yang beriman”.36 

Munculnya perubahan dari kebiasaan masyarakat itu disebabkan 

                                                      
35Abdul Halim, Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara, di kota 

Enrekang, 13 Juli 2022. 
36Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h. 

157 
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pemahaman dan penghayatan mereka terhadap al -Qur’an serta keilmuan dalam 

penerapan, penyusaian diri dengan hukum-hukum sejarah dan juga masyarakat. 37 

Dalam setiap proses pangewaran, bukan hanya mengandung nilai sosial 

dan nilai moral, namun mengandung juga nilai-nilai al-Qur’an (spritual). Ada tiga 

pokok penting yang terkandung dalam ritual pangewaran yaitu hubungan antara 

manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan 

manusia dengan alam (lingkungan). 

a. Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban untuk senantiasa 

beribadah kepada Allah swt., semua apa yang ada di bumi merupakan milik 

Allah swt, maka segala kegiatan dan urusan yang ada di muka bumi harus 

berlandaskan sesuai dengan perintah-Nya. Dalam tradisi pangewaran di 

Kaluppini merupakan cara masyarakat Kaluppini untuk mendekatkan diri 

dengan sang pencipta, sebagaimana bisa kita lihat dari makna dan tujuan dari 

setiap prosesi pangewaran. 

1) Sebagai Ungkapan Syukur 

Tujuan utama dari dilaksanakannya pangewaran sebagai bentuk 

kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan oelh Allah swt. atas apa yang telah 

diberikan kepada masyarakat Kaluppini. Bentuk kesyukuran masyarakat 

Kaluppini terlihat dari prosesi parallu’ nyawa atau pemotongan hewan ternak 

yang dilanjutkan dengan berdoa, sebagai simbol kesyukuran karena masih 

diberikan umur panjang untuk melaksanakan tradisi ini, selain dari ritual parallu 

nyawa, wujud kesyukuran masyarakat Kalupini  disimbolkan melalui kegiatan 

ma’gendang (menabuh gendang), ma’padendang (memukul lesung), dan 

massisemba (saling menendang). Kegiatan ini menggambarkan kegembiraan 

                                                      
37Umar Shihab, Kontekstual Al -Qur’an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam 

Qur’an (Jakarta: PT. Penamadani, 2003), h. 81-83 
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masyarakat Kaluppini sebagai bentuk rasa syukur atas semua kenikmatan yang 

telah diberikan.  

Ungkapan syukur atau ucapan te rimah kasih kita kepada Allah swt, 

merupakan anjuran dan perintah agar selalu mengingat Allah swt., yang telah 

memberikan kenikmatan kepada hamba -Nya, sebagaimana dalam QS. al-

Baqarah/2: 152: 

 ࣖنِ فاَذكْ ر وْنِْْٓ اذَكْ ركْ مْ وَاشْك ر وْا لِْ وَلََ تَكْف ر وْ  
Terjemahnya: 

“Karena itu, ingatlah kamu kepada -Ku, niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari 
(nikmat-Ku)”.38 

Menurut M. Quraish Shihab QS. Al -Baqarah ayat 152, Allah swt. 

Mendahulukan perintah berzikir atau mengingat kepada -Nya kemudian 

mengingat nikmat -Nya, karena mengigat  Allah swt lebih utama dari pada 

mengingat nikmat -nikmat Allah swt. 39   

Menurut al-As}faha>ni> syukur itu ada terdiri dari tiga macam:40 

1. Syukur dengan hati, yaitu dengan cara m engingat nikmat yang telah 

diterima. 

2. Syukur dengan lisan, yaitu dengan cara memuji orang yang telah 

memberi nikmat sendiri.  

3. Syukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan cara membalas nikmat 

tersebut sesuai dengan kadar yang pantas.  

Konsep kesyukuran yang dilakukan dalam tradisi pangewaran, 

masyarakat Kaluppini meyakini bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan 

                                                      
38Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h.  

23. 
39M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. I, 

h. 362. 
40Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Al-Mufrada>t fi> gori>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus Al-Qur’an,(Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 397. 
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semuanya berasa dari Allah swt, sehingga kesyukuran mereka melalui 

pemotongan hewan dan berdoa sebagai simbol kesyukuran mereka kepada 

Allah swt. 

2) Ritual dimulai pada hari Jum’at 

Tradisi pangewaran yang dilaksanakan setiap delapan tahun sekali, 

menjadikan hari jumat sebagai tanda dimulainya ritual pangewaran ini, mulai 

dari prosesi awal yaitu ma’pabangun tana yang dilaksanakan satu tahun 

sebelum acara pangewaran dimulai dan ritual ma’jaga bulan yang dilaksanakan 

tiga bulan sebelum acara di mulai, kedua ritual ini dilaksanakan pada hari 

jumat. Kemudian acara inti pangewaran juga dilaksanakan pada hari jumat.  

Masyarakat Kaluppini  meyakini allo juma (hari jumat) itu hari yang 

sakral dan hari yang suci, sehingga acara inti tradisi  pangewaran dilaksanakan 

pada hari jum’at tepatnya setelah pemangku adat dan masyarakat Kaluppini telah 

melaksanakan Sholat berjamaah di masjid. Hal ini mengindekasikan sebagai 

umat yang taat dalam beragama, harus mendahulukan urusan Agama sebelum 

memulai kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, sebaga imana dalam QS. al-

Jum’ah/62: 9: 

الْْ م عَةِ فاَسْعَوْا إِلََ ذكِْرِ اللَّهِ وَذَر وا الْبـَيْعَ ذَلِك مْ خَيْرٌ يََ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَن وا إِذَا ن ودِيَ للِصهلََةِ مِنْ يَـوْمِ 
ت مْ تَـعْلَم ونَ   لَك مْ إِنْ ك نـْ

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 
Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual 
beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.41 

Kata الجمعة  diambil dari kata جمعا-يجمع-جمع   yang berarti mengumpulkan, 

kata ini hanya muncul sekali dalam Qur’an yaitu pada ayat ini saja. Kata al-

jum’ah darinya diambil kata jami yang diartikan masjid. Karena masjid tempat 

                                                      
41 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h. 

554 
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mengumpulkan orang untuk beribadah, kemudian harinya disebut al-jum’ah 

karena pada hari itu orang -orang berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat 

jum’at.42 

Dalam tafsir al -Munir, ayat ini mempunyai munasabah dengan ayat 

sebelumnya, pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang peralihan arah kiblat ke 

Masjid al-Haram sebagai penyempurna nikamt -Ku kepadamu. Lebih lanjut ayat 

152 menjadi pengingat untuk selalu bersyukur, bahwa Allah swt. Telah 

mentakdirkan kiblat ke arah Masjid al -Haram, dan menjadi pengingat agar selalu 

bersyukur atas pertolongan kepada kaum muslimin dan mengikuti apa yang 

diperintahkan-Nya.43 

Kata فاسعوا  terambil dari kata سعى yang berarti berjalan cepat bukan 

berlari, kemudian makna kalimat ذكرالل pada ayat ini adalah sholat dan khutbah. 

Menurut Quraish Shihab menjelaskan ayat ini bahwa ketika adzan telah 

dikumandangkan, siapapun itu maka beresegeralah (kuatkan tekad dan langkah) 

menuju dzikrullah (untuk mengikuti sholat dan khutbah), kem udian makna dari 

tinggalkanlah jual beli  yaitu dari semua bentuk interaksi dan kepentingan apapun 

yang bisa mengurangi perhatian terhadap sholat jum’at. Kemudian di ayat 

selanjutnya yaitu ayat 10 menjelaskan, bahwa ketika telah menunaikan sholat 

jum’at maka jika kamu mau kembalilah ke urusan dunia  untuk tujuan apapun 

yang dibenarkan oleh Allah swt.44 

3) Memperbanyak Berdoa 

Dari prosesi pangewaran berdoa merupakan hal yang wajib dilakukan, 

mulai dari prosesi awal Ma’pabangun tana berarti membangun tan ah. 

                                                      
42Depatemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan. (Jakarta: 

Widya Cahaya, 2011), h. 134 
43Wahba}h al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid I. Juz. 1-

2, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2013 ), h. 298. 
44M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. 14 

(Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 230.  
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Ma’pabangun tana bermakna mendoakan keselamatan, kesehatan dan kelancaran 

selama pelaksanaan tradisi pangewaran nantinya. Karena tanah menurut 

keyakinan masyarakat Kaluppini merupakan sumber kehidupan. Pada prosesi 

lainnya, ada ma’jaga bulan (menjaga bulan) prosesi ini merupakan pujiaan-pujian 

dan doa-doa melalui tarian khas Kaluppini yaitu tari pajjaga. Lanjut pada prosesi 

berkunjung ke liang wai merupakan ritual permohonan kepada Allah swt., agar 

sumur itu bisa mengeluarkan air mati untuk digunakan oleh masyarakat 

Kaluppini. Kemudian pada prosesi parallu nyawa, kemudian berziarah sampai 

pada prosesi akhir yaitu massima tana (meminta kesuburan tan ah) juga dilakukan 

berdoa kepada Allah swt.  

Berdoa merupakan komunikasi antara manusia dengan Tuhan, dengan 

berdoa membuktikan ketaatan serta ketidak berdayaan manusia tanpa ada 

pertolongan dari Tuhan. Berdoa merupakan perintah Allah swt. Sebagaimana 

dalam QS. al-Ga>fir/40: 60: 

 ينَ وَقاَلَ رَبُّك م  ادْع ونِ أَسْتَجِبْ لَك مْ إِنه الهذِينَ يَسْتَكْبِ ونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخ ل ونَ جَهَنهمَ دَاخِرِ 

Terjemahnya : 

“Dan Tuhanmu berfirman, Berdoalah kepada-Ku niscaya akan aku 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina.”45 

Kata  ادعوني (ud’’u>ni>) merupakan fi’il amr yang berasal dari kata da’a>-

yad’u>  yang artinya berdoalah atau memintalah. Kemudian kata داخرين (da>khiri>n) 

, kata ini terdapat 4 kali dalam al -Qur’an baik dalam bentuk da>khiri>n maupun 

dalam bentuk da>khiru>n, kata ini diartikan “hina”.yaitu orang-orang yang 

sombong dan tidak beribadah kepada Allah swt. berada dalam neraka jahannam 

dengan keadaan hina.46    

                                                      
45Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, 

(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 
46Kementerian Agama RI, Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata,  h.  23 
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Menurut Quraish shihab, QS. Ga>fir ayat 60 menunjukkan bahwa Allah 

swt. sangat menyukai hamba -hamba yang senantiasa bermohon kepada -Nya 

disetiap saat. Kemudian ditegaskan jangan sampai seperti orang musyrikin 

yang berdoa ketika dia dalam kesulitan. Berdoalah setiap saat, karena setiap 

saat manusia membutuhkan bantauan Allah swt. 47 

b. Hubungan Manusia dengan Manusia 

Masyarakat Kaluppini terkenal dengan pepasan (amanah), pepasan  juga 

diartikan sebagai falsafah dari leluhur masyarakat Kaluppini yang masih  

dipertahankan sampai sekarang. Salah satu pepasan masyarakat kaluppini  yaitu 

Sipaka tau  (saling memanusiakan), Ra’ba sipatokkon (saling membantu dan 

memberi semangat), malilu sipakainga (saling mengingatkan) , tokkon 

sipakaruddani (saling merindukan), mali siparappe (saling mengait) . Pepasan ini 

menjadi jati diri masyarakat Kaluppini sejak kecil yang telah diajarkan orang tua 

terdahulu, sehingga ketika masyarakat kaluppini yang merantau, bekerja atau 

menuntut ilmu di luar Kaluppini menjaga pepasan ini sebagai salah satu kunci 

kesuksesan mereka.48  

Dalam kehidupan bermasyarakat dan adat, pepasan ini menjadi amanah 

yang harus selalu ditanamkan dalam hati mereka dan diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu tercermin dalam tradisi pangewaran. 

1) Rasa Kemanusiaan dan Keadilan  

Dalam tradisi pangewaran yaitu prosesi kumande samaturu’ atau makan 

bersama, hal ini disimbolkan sebagai kedudukan sosial yang sama, keadilan, 

sebagai wujud kebersamaan kita sebagai makhluk ciptaan tuhan. Bukti dari 

keadilan dan kebersamaan pada prosesi kumande samaturu yaitu makanan harus 

                                                      
47M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. 

12, h. 347 
48Sanning (26), Tokoh Pemuda Kaluppini, wawancara, di Desa Kaluppini, 25 Juli 2022 
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di bagi rata dengan masyarakat dan pengunjung yang ada, kemudian tidak ada 

yang diperbolehkan makan baik itu petinggi adat atau pejabat yang datang dalam 

acara itu sampai  semuanya dapat bagian. Ini menunjukan rasa kemanusian yang 

tinggi diterapkan pada prosesi  kumande samaturu. 

Berbuat adil dan berbuat baik kepada manusia adalah perintah Allah swt. 

yang ditelah dijelaskan dalam QS. al -Nah}l/ 16: 90. 

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْق رْبََ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْم نْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظ ك مْ لَعَله إِنه اللَّهَ يََْم ر   ك مْ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ
 تَذكَهر ونَ 

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat , dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.49 

Menurut imam al-Maragi di dalam kitab tafsirnya Kata العدل artinya 

persamaan dalam segala perkara, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian kata 

َ  berarti membalas kebaikan yang lebih baik dari padanya. Selanjutnya الأحسان

kata الفحشاء berarti perbuatan dan perkataan yang buruk, dan  kata البغي  artinya 

menyombongkan diri, melakukan kezaliman, dan permusuhan.50 

Menurut Qurasih Shihab, makna adil dalam QS. al -Nahl ini yaitu 

menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, memberikan kepada hak -haknya, dan 

menunaikan semua kewajibannya.51 Sedangkan dalam kitab tafsir al -Azhar , kata 

adil pada ayat ini yaitu menimbang yang sama berat, membenarkan mana yang 

benar, memberikan haknya masing-masing, dan jangan berbuat zalim. 52 

Sikap saling memanusiakan dan bersikap adil dalam tradisi pangewaran 

                                                      
49 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h. 277. 

50Ahmad Mustafa al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, 
Jilid 14, (Cet. II; Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), h. 223.  

51M. Qurasih Shihab, Al-Luba>b : Makna, Tujuan, dan Pelajaran Surah -surah al-Qur’an 
(Cet. I, Tanggerang: Lentera Hati, 2012), h. 189 . 

52Abdul Malik Karim Abdullah, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Pamjinas, 2004), h. 
283. 
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menjadi cerminan dari falsafah masyarakat Ka lupppini yaitu sipakatau yang 

berarti saling memanusiakan.  

2) Saling Membantu dan Memberikan Semangat  

Dalam tradisi pangewaran, masyarakat Kaluppini menyadari bahwa tadisi 

ini  merupakan suatu kewajiban dan merupakan tugas bagi setiap orang untuk 

melaksanakannya. Oleh karena itu semua masyarakat ikut berpartisipasi saling 

membantu, gotong royong, dan memberi bantuan seperti halnya menyumbangkan 

beberapa ekor ayam, sapi dan kerbau. 

Selain itu, sikap saling memberi semangat dapat dilihat dalam  tradisi 

pangewaran pada kegiatan ma’gendang, mappadendang, dan massisemba sebagai 

wujud kegembiraan masyarakat kalupppini, selain dari simbol kesyukuran 

kegiatan hiburan ini memberikan semangat keapada masyarakat Kaluppini agar 

ikut merasakan kegembiraan bersama -sama dan membangkitkan rasa semangat 

dalam diri.  

Anjuran saling membantu dan saling tolong menolong telah dijelaskan 

dalam al-Qur’an sebagaimana dalam QS. al-Ma>idah/5: 2. 

َ إِنه اللَّهَ  ثِْْ وَالْع دْوَانِ وَاتهـق وا اللَّه   شَدِيد  الْعِقَابِ ...وَتَـعَاوَن وا عَلَى الْبِرِ وَالتـهقْوَى وَلََ تَـعَاوَن وا عَلَى الِْْ
Terjemahnya:  

“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong -menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya”.53 

Dalam kitab Al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Qur’a>n karya Imam al-Qurthubi, 

mengutip pendapat al-Akhfasy, ayat ini terpisah dari firman Allah sebelumnya. 

Perintah tolong menolong dalam kebajikan merupakan perintah bagi seluruh 

umat manusia, yakni hendaklah kalian menolong sebagian dari yang lai nnya. 

                                                      
53Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”. h. 

106 
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Kemudian pada lanjutan ayat ini, allah mengeluarkan larangan “dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” dosa yang dimaksud 

adalah dosa ‘udwan yaitu menzalimi manusia. Kemudian di akhir ayat ini Allah 

memerintahkan untuk bertaqwa  dan mengeluarkan ancaman yaitu siksaan yang 

berat.54 

Sikap saling tolong menolong dan memberi semangat dalam tradisi 

pangewaran menjadi cerminan dari falsafah masyarakat Kalupppini yaitu Ra’ba 

siapatokkon yang berarti ketika masyarakat mengalami musibah dan kesedihan, 

maka masyrakat yang lainnya harus saling membantu dan saling memberikan 

semangat. 

3) Saling Mengingatkan dan Menasehati  

Tradisi pangewaran merupakan gambaran dari para leluhur mereka, 

tradisi pangewaran sebagai pengingat bagi masyarakat Kaluppini bahwa dulu 

masyarakat Kaluppini pernah kufur, takabbur lupa diri dan tidak bersyukur atas 

kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan, sehingga diberikan bala bencana 

yang begitu lama. Sehingga kejadian itu diingatkan melalui tradisi ini sebagai 

pelajaran dan nasehat untuk generasi sekarang dan selanjutnya.  

Perintah saling mengingatkan dan saling menasehati dalam hal kebaikan 

telah  dijelaskan dalam QS. al -‘As}r/103: 3. 

 إِلَه الهذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصهالِِاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِِلَِْقرِ وَتَـوَاصَوْا بِِلصهبِِْ 
Terjemahnya:  

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran”.55 

Pada ayat sebelumnya, menjelaskan tentang semua manusia mengalami 

                                                      
54Abu ‘Abdulla>h  Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}ari> al-Qurt}ubi> , Al-Ja>mi’ li Ahka>m al-

Qur’a>n, Terj. Fathurrahman dkk, Tafsir al-Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 115 -116 
55 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”), h. 

601 
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kerugian yang sangat besar, pada ayat ini menjelaskan orang -orang yang 

dikecualikan  dari ayat sebelumnya yaitu; orang yang beriman, orang yang 

beramal saleh yaitu saling berwasiat dalam kebenaran, dan berwasiat tentang 

kesabaran dan ketabahan. 56  

Kata tawa>s}au yang berasal dari kata was}a> mengandung arti menyuruh 

secara baik. Berwasiat adalah tampil kepada orang lain dengan bahasa yang halus 

agar orang yang bersangkutan bersedia melakukan sesuatu yang diharapkan 

secara bersinambungan.57  

Saling menasehati dan mengingatkan dalam tradisi pangewaran menjadi 

cerminan dari falsafah masyarakat Kalupppini yaitu Malilu sipakainga yang 

berarti saling mengingati apabila masyarakat berada dalam jalan yang salah.  

4) Menyambung Tali Silaturahim  

Tradisi pangewaran merupakan ajang silaturahim, pelaksanaan yang 

diadakan sekali dalam delapan tahun menjadi kesempatan bagi perantau yang 

berasal dari Kaluppini untuk balik di kampung halamannya untuk memeriakan 

acara ini, sekaligus bersilaturahim dan berkumupul sesama kelu arga yang sudah 

lama di tinggalinya. Selain perantau, diluar dari desa Kaluppini para pengunjung 

juga banyak berdatangan dan menyempatkan bersilaturahim dengan kerabt -

kerabat yang ada di Kaluppini.  

Perintah menjaga hubungan antar manusia untuk tidak memutu skan 

silaturahim telah disebutkan dalam QS. al -Nisa>’/4: 1. 

َ كَانَ عَلَيْك مْ رَقِيبًا… َ الهذِي تَسَاءَل ونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنه اللَّه  وَاتهـق وا اللَّه
Terjemahnya:  

“…Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama -
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

                                                      
56M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. 

15, h. 499. 
57M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. 

15, h. 503. 
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silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 58 

Kata الأرحام al-arh}a>m  merupakan bentuk jamak dari رحيم  yang berarti 

tempat peranakan. Rahim adalah yang menghubungkan seseorang dengan 

lainnya,. Dengan rahim telah terjalin hubungan yang erat, tepatnya hubungan 

manusia dengan Tuhannya. Karena itu, Allah swt. mengancam  siapa saja yang 

memutuskan. Dan barang siapa yang memeliharanya Allah swt. menjanjikan 

keberkahan padanya.59 

Ayat ini memperingatkan bahwa, ada dua hal yang selalu menjadi buah 

pertanyaan timbal -balik antara manusia. Pertama Allah swt, kedua hubungan 

keluarga. Maka kepada Allah hendaklah kamu bertakwa dan kepada keluarga 

karena sama keturunan darah manusia dari yang satu, hendaklah kamu berkasih 

sayang. Apabilah segenap manusia yang datang dari satu keturunan itu telah 

sama-sama bertakwa kepada Allah, dengan sendirinya timbullah keamanan 

Jiwa.60 

Dengan adanya tradisi pangewaran menjadikan masyarakat sebagai ajang 

silaturahim mencerminan dari falsafah masyarakat Kalupppini yaitu Tokkon 

sipakaruddani yang berarti saling merindukan satu sama lain.  

c. Hubungan Manusia dengan Alam 

Desa Kaluppini yang dikelilingi oleh alam membuat masyarakat 

Kaluppini sangat menjaga alam yang telah disediakan oleh Tuhan kepada 

mereka, mulai dari kecil masyarakat Kaluppini sudah berbaur dengan alamnya, .61 

Pelaksanaan tradisi pangewaran sendiri dilaksanakan di lingkungan yang 

                                                      
58 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, 

h.77. 
59M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. II, 

h 334 
60Abdul Malik Karim Abdullah, Tafsir al-Azhar, h. 1057-1058. 
61Abdul Halim, Abdul Halim (50), Imam komunitas Desa Kaluppini, wawancara, 

di kota Enrekang, 13 Juli 2022. 
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terbuka, kemudian bahan dan alat -alat yang digunakan dalam tradisi ini berasal  

dari alam yang telah disediakan di Kaluppini, seperti wadah yang digunakan 

berasal dari daun jati, teko yang berasal dari bambu, kemudi an alat-alat ritual 

yang digunakan yaitu kapur dan daun siri berasal dari alam Kaluppini. Alam yang 

telah disediakan merupakan anugerah besar yang telah diberikan oleh Tuhan 

kepada masyarakat Kaluppini, membuat masyarakat sangat menjaga dan 

merawat alam te lah  didiberikan kepada meraka. 

Perintah menjaga lingkungan dan alam telah disebutkan All ah swt. dalam 

QS. al-A’ra>f/7: 56. 

نَِالِْ ِمّ  هَاِوَادْع وْه ِخَوْفاًِوَّطَمَعًاِۗا نَِّرَحَْْتَِاللّهّ ِقَر يْب  ِبَ عْدَِا صْلََح  ِالََْرْض  د وْاِفِ  نِ وَلََِت  فْس  ِيَِْم حْس 
Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan".62 

Ayat sebelumnya pada ayat ini tentang larangan pelampauan batas, 

kemudian ayat ini adalah laranga n pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah 

salah satu bentuk pelampauan batas. 63 

Dalam kitab tafsir al-Qurthubi dijelaskan, dalam ayat ini dibahas satu 

masalah, yaitu Allah melarang melakukan segala kerusakan, baik sedikit maupun 

banyak dan setelah melakukan perbaikan, baik sedikit maupun banyak.64 

Salah satu perbaikan yang dilakukan Allah swt. adalah dengan mengutus 

para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam 

masyarakat. Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya 

                                                      
62 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, h. 

161.  
63M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. V, 

h. 123. 
64Abu ‘Abdulla>h  Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}ari> al-Qurt}ubi> , Al-Ja>mi’ li Ahka>m al-
Qur’a>n, Terj. Fathurrahman dkk, Tafsir al-Qurthubi, h. 537. 
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sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas 

menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan 

atau merusak yang baik juga amat tercela.65 

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk 

ciptaan Allah lainnya, sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Semua 

itu diciptakan Allah kepada manusia untuk diolah dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. 

                                                      
65M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, Vol. V, 

h. 55-56. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita simpulkan 

beberapa poin, sebagai jawaban dari rumusan masalah terkai t pelaksanaan tradisi 

pangewaran di Desa Kaluppini yang telah dibahas sebagai berikut.  

1. Tradisi pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang merupakan tradisi keagamaan yang dilaksanakan sekali dalam 

delapan tahun sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah swt.  serta 

ucapan terimah kasih untuk menghargai jasa -jasa leluhurnya. Adapun 

kronologi pangewaran ini, diawali ketika pada masa lalu Kaluppini pernah 

mengalami puncak kesejahteraan dan dimanjakan dengan alamnya, lalu 

mereka takabbur lupa diri atas kenikmatan yang diberikan, sehingga 

Tuhan memberikan mereka bala bencana dan kemarau yang s angat 

Panjang. Di masa kehancuran itu masyarakat yang sadar atas kesalahan 

yang mereka telah perbuat, mereka memanggil Sembilan berasaudara 

untuk melakukan ritual permohonan maaf kepada Tuhan. Setelah ritual 

itu dilaksanakan, dengan izin Tuhan lambat laun Kaluppini kembali 

membaik. Kemudian kesembilan bersaudara itu, enam yang tinggal dari 

luar Kaluppini Kembali ke kampung masing-masing dan yang tiga orang 

tetap tinggal di Kaluppini.  

2. Pada proses pelaksanaan tradisi pangewaran di Desa Kaluppini terdiri dari 

beberapa tahapan. Pertama, prosesi ma’pabangun tanah (mendirikan 

tanah) dilakukan satu tahun sebelum acara inti, Kedua, prosesi ma’jaga 

bulan (Menjaga bulan) dilaksanakan tiga bulan sebelum acara inti. Ketiga, 

prosesi ma’peong (memasak dengan bambu) dilaksanakan pada jumat 
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pagi sebelum masuk acara inti. Keempat, prosesi tari pajjaga  (tarian khas 

Kalupppini) dilaksanakan sebelum sholat jum’at. Kelima, prosesi 

maso’diang Gandang (pemukulan gendang/bedug) sebagai tanda masuk 

ke acara inti. Keenam, kegiatan hiburan ma’gandang dan ma’padendang 

(memukul lesung) dilaksanakan pada hari sabtu. Ketujuh, prosesi 

nerkunjung ke liang wai (sumur/mata air) dilaksanakan pada minggu pagi . 

Kedelapan, prosesi parallu nyawa (menyembelih hewan) dilaksanakan 

pada senin pagi sebagai puncak dari semua prosesi. Kesembilan, prosesi 

massima’ tana (meminta kesuburan tanah) dilaksanakan tiha hari setelah 

acara puncak, atau hari kamis se bagai penutup semua prosesi dalam 

tradisi pangewaran. 

3. Tinjauan al-Qur’an pada tradisi pangewaran, penulis membahasnya 

dengan menghubungkan nilai-nilai al-Qur’an dalam tradisi pangewaran di 

Desa Kaluppini. Ayat al -Qur’an yang berhubungan dengan tradisi ini. 

Pertama, tradisi pangewaran proses inti dilaksanakan setelah sholat 

jum’at berjamaah dilaksanakan, prosesi ini tercermin dalam QS. al-

Jum’ah/62: 9. Kedua, tradisi pangewaran merupaka simbol ungkapan 

syukur kepada Allah swt. atas kenikmatan yang telah diberikan, hal ini 

tercermin dalam QS. al-Baqarah/2: 152. Ketiga, dalam setiap prosesi 

pangewaran selalu diselipkan ritual berdoa kepada Allah swt, hal in 

tercermin dalam QS. al -Mu’minu>n/23: 60. Keempat, rasa kemanusian dan 

keadilan dicerminkan dalam ritual kumande samaturu (makan bersama), 

hal ini tercermin dalam QS. al -Nah}l/16: 90. Kelima, tradisi pangewaran 

menaplikasikan sikap saling membantu dan tolong menolong, hal ini 

tercermin dalam QS. al-Ma>idah/5: 2. Keenam, tujuan dari tradisi 

pangewaran salah satunya sebagai pengingat dan nasehat orang-orang 
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leluhur, hal ini tercermin dalam QS. al -‘As}r/103: 3. Ketujuh,  tradisi 

pangewaran sebagai ajang silaturahim, hal ini tercerim dalam QS. al -

Nisa>’/4: 1. Kedelapan, masyarakat Kaluppini sangat menjaga dan 

merawat alamnya, hal in tercermin dalam QS. al -A’ra>f/7: 56. 

B. Implikasi 

1. Nilai-nilai al-Qur’an yang terkandung dalam tradisi pangewaran 

hendaknya mampu menjadi salah satu solusi dalam menyikapi 

perkembangan zaman sekarang,agar masyrakat tidak kehilangan identitas 

dan jati diri dari kebudayaan ini. Para budayawan dan  Ulama hendaknya 

memberikan pemahaman dan penjelasan terkait kearifan lok al yang telah 

terintegritas dalam ajaran islam saat ini.  

2. Sebagai pelaku budaya, masyarakat setempat hendaknya menjaga dan 

melestarikan tradisi dan kebudayaan sebagai identitas kebangssan. 

Khususnya pemerintah derah dan pemerintah setempat diharapkan 

memberikan kontribusi dan perhatian lebih pada tradisi pangewaran ini.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran I Pedoman Wawancara 

1. Apa makna tradisi pangewaran menurut anda? 

2. Bagaimana sejarah tradisi pangewaran ? 

3. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi pangewaran ? 

4. Kapan tradisi pangewaran ini dilaksanakan? 

5. Dimana pelaksanaan tradisi pangewaran ini dilaksanakan? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi pangewaran ini? 

7. Apa saja yang harus disiapkan dalam tradisi pangewaran ? 

8. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi pangewaran ? 

9. Apa saja arti dan makna simbol -simbol yang terdapat dalam prosesi 

tradisi pangewaran ? 

10. Apakah ada perubahan yang terdapat dalam tradisi pangewaran dulu dan 

sekarang? 

11. Faktro apa saja yang mempengaruhi perubahan -perubahan tersebut?  

12. Menurut anda, apakah dalam tradisi pangewaran terdapat nilai -nilai 

Islam? 

13. Apakah ada bukti fisik peninggalan sejarah dalam tradisi pangewaran 

yang dilakukan oleh leluhur Kaluppini? 

14. Apakah ada larangan atau pantangan selama tradisi pangewaran 

berjalan? 

15. Bagaimana upaya masyarakat Kaluppini dalam mempertahankan nilai -

nilai yang terkandung di dalam tradisi pangewaran ini? 

16. Bagaimana upaya menjaga generasi selanjutnya untuk bisa melanjutkan 

dan mempertahankan tradisi pangewaran ini? 

17. Apa harapan anda untuk tradisi pangewaran kedepannya? 

 



 

 
 

 

Lampiran II Daftar Informan 

No Nama Umur Status/Jabatan 

1 Abdul Halim 50 
Imam Komunitas (Pemangku adat 
bagian syara’) 

2 Rukka 72 Pajjaga ( Tokoh adat) 

3 Salata 29 Kepala Desa Kaluppini 

4 Sanning 26 Tokoh pemuda Kaluppini 

5 Naim Akanta 43 Peminat Budaya Enrekang 

6 Hariani 45 Masyarakat Kaluppini 

7 Nur Rahmah 24 
Masyarakat Kaluppini 
 

8 Ramli 29 
Masyarakat Kaluppini 
 

9 Marliana 21 
Masyarakat Kaluppini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran III Dokumentasi Proses Pelaksanaan Tradisi Pangewaran 

Gambar 1.1 Mappeong (memasak dengan bambu) 

Gambar 1.2 Tari Pajjaga (Tari tradisional Kaluppini)  

Gambar 1.3 Sholat jum’at sebelum masuk acara inti pangewaran 



 

 
 

Gambar 1.4 Maso’diang gandang (pemukulan bedug tanda mulainya acara inti)  

Gambar 1.5 mappadendang (memukul lesung) 

Gambar 1.6 Ma’gandang (memukul bedug) 



 

 
 

Gambar 1.7 Liang Wai (Sumur/mata air) 

Gambar 1.8 Kumande samaturu (makan bersama) 

Gambar 1.8 Massisemba (saling menendang) 



 

 
 

Gambar 1.9 Parallu Nyawa (menyembelih hewan) 

Gambar 1.10 Massumajo (Sumpah jabatan oleh para pemangku adat)  

Gambar 1.11 Tempat pusat pelaksanaan tradisi pangewaran 



 

 
 

Lampiran IV Dokumentasi Wawancara  

Wawancara dengan Tokoh Adat, Bapak Abdul Halim (Imam Komunitas Desa)  

Wawancara dengan bapak Rukka tokoh Pajjaga (Tari Pajjaga) 

 

 



 

 
 

Wawancara dengan bapak Salata selaku Kepala Desa Kaluppini 

 

Wawancara dengan Bapak Naim Arkanta, salah satu tokoh peminat Budaya 
Enrekang 

 
 
 
 
 



 

 
 

Wawancara dengan Ibu Hariani (Masyarakat Kaluppini) 
 
 
 

Wawancara dengan Saudari Nur Rahmah (Masyarakat Kaluppini)  
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