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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di ح

bawah) 
 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal 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

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 
 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 
 Ta T Te (dengan titik di ط

bawah) 
 Za Z zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain „ Apostrop terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrop ع

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika 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 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang gabungannya antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan i 

 Fathah dan wau Au A dan u 

 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

NAMA 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I I dan garis di 

atas 

 Dammah dan 

wau 

U U dan garis di 

atas 

 

4. Ta Murbutah  

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

atau mendapatkan harakat fathah, kasruh, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah (t). sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah (h).  
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan (h).  

5. Syaddah (Tasyidid)  

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf tasydid (ي ) di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf(لا 

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

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

qamriah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

diterpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.   
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh.  

9. Lafz al-Jalalah (الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikal seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafs a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).  

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku EYD. Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunkan huruf 
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capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw.  = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = a‟laihi al-salām 

H = Hijrah 

Q.S. = Qur‟an Surah 

HR = Hadis Riwayat 

Kab. = Kabupaten 

Kec. = Kecamatan 

Cet = Cetakan 

h               = Halaman  
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ABSTRAK 

Nama   :  Siti Aniza Husna Sari Syaputri 

NIM   :  30500117096 

Jurusan/Fakultas :  Studi Agama-Agama/Ushuluddin dan Filsafat 

Judul  : Mattompang Arajang (Studi terhadap tradisi 

keagamaan dalam masyarakat Bugis di Watampone 

Kabupaten Bone) 

 

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Bagaimana latar 

belakang, pandangan, serta pengaruh tradisi mattompang arajang” Pokok 

masalah tersebut terdapat tiga sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 

Bagaimana latar belakang munculnya tradisi mattompang arajang?, 2) 

Bagaimana pandangan masyarakat Bugis di Watampone terhadap tradisi 

mattompang arajang?, 3) Bagaimana pengaruh tradisi mattompang arajang 

dalam kehidupan masyarakat Bugis di Watampone? 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan Antropologis, pendekatan Fenomenologis. Sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data 

dengan cara dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang tradisi 

mattompang arajang diawali dengan adanya kepercayaan terhadap benda yang 

disebut arajang yang merupakan benda-benda pusaka sakral  karena benda 

pusaka tersebut digunakan oleh para raja-raja dahulu. 2) Pandangan masyarakat 

terhadap tradisi mattompang arajang, sebagian masyarakat percaya akan adanya 

kesakralan dalam ritual yang jika pelaksanaannya tidak bertahap maka hilang 

kesakralannya atau tidak sempurna serta arajang yang dianggap memiliki nilai 

magis dan roh bersemayam. Dan sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa 

sebagai bentuk penghormatan atas peninggalan dari raja-raja terdahulu. 3) 

Pengaruh tradisi mattompang arajang dalam kehidupan masyarakat sekarang 

yaitu pengaruh pada kehidupan Bissu dianggap memberi kekebalan, kelancaran 

urusan, serta adanya pengharapan yang baik, bagi masyarakat lain tidak lagi 

berpengaruh keberkahan karena sudah bersandar kepada Allah swt tetapi 

pengaruh dalam mattompang arajang ada hal yang ingin dicapai yaitu 

mempercayai Tuhan yang suci dan berperilaku baik, saling menghargai sesama 

manusia dalam hidup bermasyarakat, pemimpin masyarakat atau pemerintah 

harus berfikir jernih demi warganya, membangun rasa solidaritas. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan bagi pemerintah 

setempat untuk tetap menjaga tradisi mattompang arajang agar tidak hilang 

begitu saja karena untuk mengenang sosok para raja-raja dulu. 2) Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi peneliti-peneliti atau sebagai referensi untuk menambah 

keilmuan dibidang tradisi budaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat dan 

budaya. Hal ini menyebabkan daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki 

kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda pula. Demi upaya mengembangkan 

budaya nasional, nilai-nilai budaya perlu untuk dibina dan dikembangkan. 

Keanekaragaman budaya merupakan warisan turun temurun dipelihara dan 

dilestarikan oleh para pelaku budaya. Sebagaimana tercantum dalam 

UndangUndang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 tentang negara Indonesia, menjamin 

hak kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya.
1
  

 Kata  budaya  dalam  pemakaian  sehari-hari,  orang  biasanya  

mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (tradition). Dalam hal ini, 

tradisi diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang 

muncul dari perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan kelompok-kelompok 

dalam masyarakat tersebut.
2
 Menurut Koentjaraningrat unsur-unsur universal dari 

kebudayaan meliputi: sistem keagamaan dan upacara keagamaan, sistem dan 

                                                 
1
 Budiman Sinaga, Hukum Tata Negara  (Tatanusa: Tangerang Selatan, 2014),  h.  317.  

2
 Soekarto Indrafchrudi,  Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang tua Murid 

dan Masyarakat  (Malang: IKIP Malang, 1994), h. 20.  
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organisasi sosial, sistem pengetahuan, bahasa, seni, sistem mata pencaharian, dan 

sistem teknologi dan peralatan.
3
  

Budaya dan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, salah satunya 

tradisi yang bersifat religi atau keagamaan terdapat di Sulawesi Selatan Kota 

Watampone Kabupaten Bone dimana dalam rangka hari jadi Bone terdapat 

tradisi ritual adat yang sakral yakni mattompang arajang.   

Tradisi mattompang arajang merupakan suatu ritual pembersihan benda-

benda pusaka yang disakralkan dari kerajaan Bone. Benda-benda tersebut 

disimpan di sebuah ruangan khusus di Sao raja. Pada upacara sakral ini yakni 

mattompang arajang, benda-benda pusaka itu disakralkan seperti makhluk hidup 

karena sebelum masuknya Islam di Kabupaten Bone masyarakat memiliki 

kepercayaan mengenai adanya Tuhan dengan sebutan “Dewata seuwaE”. 

Dengan demikian masyarakat Bugis di Watampone pra Islam percaya bahwa raja 

mereka adalah keturunan dewa yang memiliki kekuatan supranatural, sehingga 

yang berhubungan dengan raja termasuk benda-benda peninggalan dianggap 

memiliki kekuatan gaib dan sangat dihormati.
4
  

Benda-benda pusaka yang disucikan (ditompang) antara lain teddung 

pulaweng (payung emas), sembangeng pulaweng (selempang emas), kelewang 

latea riduni, keris la makkawa, tombak la sagala, kelewang alameng tata rapeng  

                                                 
3

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 

1989), h. 74.  
4
 Mastanning, ”Mattoana Arajang di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (tinjauan 

kebudayaan Islam)”,  Jurnal Rihla, Vol. 3, No. 1, (2015): h. 129.  
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(senjata tradisional tujuh atau ade‟pitu). Pencucian benda pusaka tersebut 

menggunakan beberapa sumur yang terdapat di Watampone Kabupaten Bone 

yaitu, sumur laccokkong, sumur lagaroang, sumur pissu, sumur itello, sumur 

paranie, sumur manurunge ri toro, sumur manurunge ri matajang. Mata air ini 

dikumpulkan sebagai bahan pembersih benda pusaka.
5
  

Selain itu, tradisi ritual mengandung pesan-pesan tertentu, baik nilai 

budaya maupun nilai agama yang berguna bagi pemilik dan pelaku tradisi 

maupun bagi masyarakat luas. Tradisi ritual  juga dimaknai sebagai simbol 

komunikasi, sekaligus penghormatan kolektif manusia terhadap Tuhan dan 

makhluk gaib yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa dan dapat menjamin 

kelangsungan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
6
  

Berbicara mengenai ritual yang merupakan salah satu cara 

berkomunikasi. Semua bentuk ritual bersifat komunikatif. Ritual selalu 

merupakan perilaku simbolik dalam situasi sosial. Oleh karena itu, ritual selalu 

merupakan suatu cara untuk menyampaikan sesuatu. Menyadari bahwa ritual 

sebagai salah satu cara dalam berkomunikasi, maka muncul istilah komunikasi 

ritual. Istilah komunikasi ritual pertama kalinya dicetuskan oleh James W. Carey 

menyebutkan bahwa, “In a ritual definition, communication is linked to terms 

such as “sharing,” “participation,” “associaton,” “fellowship,” and 

“thepossession ofa common faith.” Hal ini berarti, dalam perspektif ritual, 

                                                 
5

 Indarwati, dkk, “Ritual Mattompang Arajang prosesi penyucian benda pusaka 

kerajaan Bone (tinjauan semiotic budaya)”, Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, 

Vol.6, No. 2 (2020): h. 657.  
6
 Kendi Setiawan, “Tradisi Ritual, media penanaman Nilai-nilai Agama dan Budaya di 

Masyarakat”.https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-
nilaiagama-dan-bu daya-di-masyarakat (18 Desember 2020)  

https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat
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komunikasi berkaitan dengan berbagi, partisipasi, pergaulan, persahabatan, dan 

kepemilikan akan keyakinan yang sama.
7
   

Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat kerajaan Bone, dan para Bissu. Bissu 

adalah sekelompok orang yang memiliki ikatan dengan dunia mistik. Peran Bissu 

dalam masyarakat Bugis sangat penting dan mereka memiliki status yang tinggi. 

Orang Bugis percaya bahwa Bissu memiliki kekuatan supranatural dan dianggap 

sebagai manusia suci. Menurut Trianto tugas dan peran Bissu dalam setiap 

upacara adat Bugis sebagai pendeta atau pemegang adat.
8
 Pendeta agama zaman 

dahulu yang karena kesuciannya mampu menjadi perantara antara manusia 

dengan Dewata. Pencucian benda pusaka ini diiringi musik dan tarian para 

Bissu.  

Dalam Islam membolehkan beberapa  kebiasaan manusia yang tidak 

bertentangan dengan syariat dan adab Islam atau sejalan dengannya. Oleh karena 

itu, Rasulullah saw. tidak menghapus semua adat dan budaya masyarakat Arab 

yang ada sebelum datangnya Islam. Namun, Rasulullah saw. melarang budaya 

yang mengandung unsur syirik dan budaya yang bertentangan dengan etika   

Islam.
9
  

Terlihat sejumlah fakta-fakta oleh peneliti, hal itulah yang kemudian 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mattompang 

                                                 
7
 Yermia Djefri Manafe. “Komunikasi Ritual pada Budaya Bertani Atoni Pah Meto di 

Timor-Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Komunikasi, Vol. 1 No. 3,  (2011): h.  279.    
8
 Titik Suliyati. “Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis”, Jurnal Ilmiah 

Kajian Antropologi, Vol. 2 No. 1, (2018): h. 52.   
9
 Mastanning, Jurnal Rihla...,  h. 132.  
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arajang (studi terhadap tradisi keagamaan dalam masyarakat Bugis di 

Watampone Kabupaten Bone).   

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus   

 

1. Fokus Penelitian   

Dalam penelitian ini berjudul mattompang arajang (studi terhadap tradisi 

keagamaan dalam masyarakat Bugis di Watampone Kabupaten Bone). Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini difokuskan pada latar belakang munculnya tradisi 

mattompang arajang serta bagaimana pandangan masyarakat dan pengaruh 

tradisi mattompang arajang dalam kehidupan masyarakat Bugis di Watampone.  

2. Deskripsi Fokus   

Adapun deskripsi Fokus pada penelitian ini untuk mempermudah 

pembaca penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan variabel-variabel  

penelitian dari judul ini.  

a. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian yang berisi 

alasan. Latar belakang yang dimaksud peneliti yaitu bagaimana asal mula 

munculnya tradisi mattompang arajang dan mengapa dilakukan sampai 

sekarang.  

b. Tradisi adalah budaya yang dilakukan sekelompok masyarakat secara turun-

temurun di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang 

dianutnya, tradisi biasanya berhubungan dengan nilai keagamaan yang 

dihubungkan dengan budaya lokal. Tradisi  yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah tradisi mattompang arajang, yang telah lama dilakukan oleh 

masyarakat Bugis di Watampone.  Adapun tradisi keagamaan merupakan 
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kerangka acuan norma-norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. 

Dan tradisi keagamaan sebagai lembaga utama kebudayaan memang sulit 

untuk berubah, karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa 

pranata (lembaga) tersebut menyangkut kehormatan, harga diri dan identitas 

masyarakat pendukungnya. Tradisi keagamaan yang dimaksud peniliti ini 

karna dalam tradisi mattompang arajang terdapat ritual keagamaan yang 

sakral dan sangat dihormati, maka dari itu peneliti akan membahas latar 

belakang munculnya tradisi mattompang arajang.   

c. Mattompang arajang merupakan suatu ritual pembersihan benda pusaka 

yang sakral peninggalan kerajaan Bone dimana ritualnya menggunakan tujuh 

air sumur yang sudah dianggap suci.   

d. Pandangan merupakan proses pengamatan individu terhadap objek yang 

melibatkan pengalaman, perasaan, pengetahuan dan pendapat. Pandangan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan atau 

tanggapan masyarakat terhadap benda-benda pusaka serta ritual mattompang 

arajang yang dianggap sakral. 

e. Pengaruh menurut W.J.S Poewadarmita
10

, pengaruh adalah kekuatan  yang 

ada pada sesuatu yang mampu memberikan perubahan pada sesuatu yang 

dapat mengubah orang lain. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Pengaruh tradisi mattompang arajang  tersebut dalam 

kehidupan masyarakat apakah pengaruh tersebut membuat masyarakat yang 

ikut serta didalam ritual tersebut memiliki perubahan besar dalam hidupnya 

                                                 
10

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. 

III; Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 865.  
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seperti penyakitnya terobati, kelancaran usaha, rezeki, ataupun yang 

berhubungan dengan pangkat seseorang.  

f. Masyarakat adalah sekelompok orang yang relative mandiri, yang telah hidup 

bersama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu daerah tertentu, 

mempunyai kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar 

aktivitasnya. Masyarakat yang dimaksud peneliti ialah masyarakat umum 

yang berada di Watampone.   

C.  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat perlu analisis penelitian yang 

lebih terarah, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan menjadi tiga sub 

masalah yaitu :   

1. Apa yang melatarbelakangi timbulnya tradisi mattompang arajang dalam 

masyarakat Bugis di Watampone ?   

2. Bagaimana pandangan masyarakat Bugis di Watampone terhadap tradisi 

Mattompang Arajang ?   

3. Bagaimana pengaruh tradisi Mattompang Arajang dalam Kehidupan 

masyarakat Bugis di Watampone ?   

D. Tujuan Dan Kegunaan Peneltian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:   

a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi mattompang arajang  
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b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Bugis di Watampone terhadap 

tradisi mattompang arajang  

c. Untuk mengetahui pengaruh tradisi mattompang arajang dalam kehidupan 

masyarakat Bugis di Watampone   

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan atau manfaat, sebagai  

berikut:  

a. Kegunaan Teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan  wawasan keilmuan 

penulis dalam melakukan penelitian lapangan tentang kebudayaan yakni tradisi 

ritual. 

b. Kegunaan praktis  

Bagi mahasiswa sebagai rujukan yang ingin mengadakan penelitian lebih 

lanjut dibidang kebudayaan yakni tradisi ritual. Bagi akademisi penelitian ini 

merupakan penunjang untuk mendapatkan gelar Sarjana agama (S.Ag) Jurusan 

Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang 

tradisi Mattompang arajang.  

E. Kajian Pustaka   

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, penulis juga 

memaparkan tinjauan pustaka atau penelitian yang memiliki topik pembahasan 

yang sama atau terkait dengan penelitian ini untuk memastikan bahwa penelitian 
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ini bukan merupakan pengulangan atau bahkan plagiarisme dari peneliti 

sebelumnya.  

Tinjauan pustaka atau penelitian yang pertama yang mendukung fokus penelitian 

ini adalah sebagai berikut:   

1. Syarifah Alifah Tuhfah, dalam skripsi yang berjudul mattompang arajang 

ceremonial procession in Bone regency peneliti menggunakan kajian 

antropolinguistik dengan pendekatan semiotik untuk menunjukkan simbol-

simbol  budaya dalam upacara adat mattompang arajang, pada tahun 2017
11

 . 

Dalam skripsi ini menjelaskan makna simbol-simbol pada tahapan-tahapan dan 

benda pusaka yang ada pada upacara adat mattompang arajang yang 

diselenggarakan oleh masyarakat Bugis di Bone. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menunjukkan peran bahasa dalam mengungkap nilai-nilai budaya Bugis.    

2. Alfin Febriansyah, dalam skripsi ini yang berjudul bali sumange pada prosesi 

mallekke toja dalam ritual mattompang arajang  di Kabupaten Bone (ditinjau 

dari aspek penelitian deskriptif kualitatif), pada tahun 2019.
12

 Penelitian ini 

memiliki permasalahan utama yaitu bagaimana bentuk penyajian dan fungsi 

musik gendrang bali sumange pada acara mattompang arajang di Kabupaten 

Bone sehingga bisa turun temurun dan diketahui masyarakat umum hingga 

sekarang.   

3. Indarwati, Nur Fadny Yuliani, Lina Mariana. Dalam jurnal onoma yang 

berjudul ritual mattompang arajang prosesi penyucian benda pusaka kerajaan 

                                                 
11

 Syarifah Alifah Tuhfah,” Mattompang Arajang ceremonial Procession in Bone 

Regency (A  semoitic Approach)”, Skripsi (Makassar:  Fak. Ilmu Budaya UNHAS, 2017) .   
12

 Alfin Febriansyah, “Bali Sumange pada prosesi Malleke‟toja dalam ritual Mattompang 

Arajang”, Skripsi (Makassar: Fak. Seni dan Desain UNM, 2019).  
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Bone, Vol.6 No.2. penelitian ini menjadi salah satu media untuk 

mempublikasikan kekayaan budaya lokal yang selama ini terpendam di 

Kabupaten Bone. Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana bentuk prosesi 

ritual mattompang arajang dan bagaimana makna ritual mattompang arajang 

bagi masyarakat Kabupaten Bone.
13

  

 Berdasarkan kajian pustaka diatas bahwa terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan peneliti. Persamaannya yaitu terletak di lokasi yang sama di 

Watampone dan membahas tentang  bentuk proses ritualnya. Adapun 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Syarifah Alifah Tuhfah membahas 

mengenai makna simbol-simbol pada tahapan-tahapan dan benda pusaka yang 

ada pada upacara adat mattompang arajang makna simbol yang dimaksud yaitu 

makna yang terdapat pada benda pusaka dalam upacara, salah satunya payung 

emas memiliki simbol menaungi artinya setiap raja yang telah dilantik dan 

disumpah harus mampu menaungi seluruh rakyat yang ada di wilayahnya. 

Febriansyah membahas mengenai fungsi musik gendrang bali sumange dalam 

ritual malekke toja. Indarwati dkk fokus penelitiannya bagaimana makna dalam 

ritual mattompang arajang bagi masyarakat, yakni adanya silaturahmi dan 

persatuan masyarakat Kabupaten Bone, makna membersihkan/ menyucikan 

benda-benda pusaka, makna magis/spritual, dan kelestarian budaya kerajaan 

Bone.  

                                                 
13

 Indarwati, dkk, “Ritual Mattompang Arajang Prosesi Penyucian Benda Pusaka 

Kerajaan Bone (tinjauan semiotic budaya)” , Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, 

Vol.6, No. 2 (2020).  
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Adapun perbedaan dari kajian pustaka tersebut yaitu peneliti fokus pada 

bagaimana latar belakang munculnya tradisi mattompang arajang, mengapa 

masih dilaksanakan sampai sekarang serta pandangan masyarakat mengenai 

adanya kesakralan dalam ritual mattompang arajang berupa benda-benda, proses  

pengambilan air dibeberapa sumur, gendrang bali sumange, memmang to rilangi 

(kata-katanya) dan bagaimana pengaruh tradisi mattompang arajang dalam 

kehidupan masyarakat Bugis di Watampone.         
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tradisi   

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah semua warisan masa lalu 

yang masuk ke dalam diri kita dan masuk ke dalam budaya masa kini. Dengan 

demikian, bagi Hanafi tradisi bukan hanya soal warisan sejarah, tetapi juga soal 

kontribusi kontemporer diberbagai tingkatan.
1
  

Tradisi adalah segala sesuatu yang tersalurkan atau diturunkan dari masa 

lalu masa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit, tradisi  berarti hanya 

bagianbagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat yaitu bertahan pada 

masa sekarang. Tradisi adalah kesamaan benda-benda material dan ide-ide  yang 

berasal dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan belum dihancurkan 

atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu. Namun, tradisi 

yang terjadi berulang-ulang tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja.
2
  

Tidak hanya itu sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan sistem 

yang menyeluruh yang terdiri dari aspek-aspek yang memberi makna pada 

perilaku tutur, perilaku ritual, dan berbagai jenis perilaku lainnya dari manusia 

atau sejumlah manusia yang saling bertindak. Elemen terkecil dari sistem adalah 

simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (berupa keyakinan), simbol kognitif 

                                                 
1

 Moh Nurhakim, Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam 

pemikiran Hasan Hanafi  (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.  
2
 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),  

h. 2 . 
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(berupa pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol 

yang berhubungan dengan  perasaan.
3
  

Tradisi lahir dalam dua cara. Cara pertama muncul dari bawah melalui 

mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak terduga serta melibatkan 

masyarakat luas. Karena beberapa alasan, individu tertentu menganggap warisan 

sejarah itu menarik. Perhatian rasa hormat, cinta, dan kekaguman yang kemudian 

disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi masyarakat luas.  Sikap 

penghormatan dan kekaguman tersebut berubah menjadi perilaku berupa 

upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan 

kembali kepercayaan lama. Semua keyakinan itu memperkuat sikap kekaguman 

dan tindakan individu menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial 

sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. Cara kedua, muncul dari paksaan, 

sesuatu yang dianggap sebagai tradisi, dipilih dan menjadi perhatian publik atau 

dipaksakan oleh individu-individu yang berpengaruh atau berkuasa.
4
  

B. Ritual  

Upacara ritual sering disebut dengan upacara keagamaan. Menurut 

Bustanuddin
5
 upacara yang alasan konkretnya tidak dipahami disebut rites dalam 

bahasa Inggris yang berarti tindakan atau upacara keagamaan. Upacara ritual 

adalah  kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh sekelompok orang yang diatur 

oleh hukum masyarakat yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Koentjaraningrat (1984 : 190) bahwa upacara ritual adalah suatu sistem 

                                                 
3
 Mursal Esten,  Kajian Transformasi Budaya  (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22.   

4
 Piotr Sztompka,  Sosiologi Perubahan Sosial,  h. 71-72.  

5
 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 96.   
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pengaktifan atau serangkaian tindakan yang diatur oleh adat atau undang-undang 

yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan bagaimana jenis peristiwa 

biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Upacara ritual memiliki 

aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh masyarakat atau kelompok yang 

menciptakan ritual tersebut, sehingga setiap ritual meyakini perbedaan, baik dari 

segi pelaksanaan maupun perlengkapan.  

Ritual juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Tuhan, dewa, 

leluhur, dan roh. Menurut Koentjaraningrat upacara atau ritual keagamaan 

berupa sistem kepercayaan, dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh, neraka, 

surga, dan sebagainya, tetapi memiliki wujud berupa upacara,  baik musiman 

atau sesekali.
6
  Dalam antropologi agama, upacara ritual dikenal dengan istilah 

ritus. Norbeck dalam Busatanuddin Agus ritus dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan berkah atau rezeki dari suatu pekerjaan, seperti upacara sakral 

ketika akan turun ke sawah, upacara menolak bahaya, upacara mengobati 

penyakit, dan upacara akibat siklus perubahan kehidupan manusia.
7
  

Menurut Malefjit dalam Agus
8
, motif diadakannya suatu ritus berbeda-

beda, tergantung dari agama yang melaksanakan ritus tersebut. Ritus 

berhubungan dengan kekuatan super aturan dan kesucian sesuatu. Oleh karena 

itu, istilah ritus atau ritual dipahami sebagai upacara keagamaan yang sama 

                                                 
6
 Sixteen Muzakki, ”Ritual malam minggu Paguyuban Tunggul Sabdo Jati di Gunung 

Srandil,” Thesis, (Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 

h. 8.   
7
 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama, 

h. 96-97.  
8
 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama,  

h. 97.  
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sekali berbeda dengan kegiatan ekonomis, rasional sehari-hari. Alam di 

sekitarnya diyakini memiliki kekuatan gaib berupa animisme dan dinamisme , 

sehingga diperlukan tindakan khusus yang disebut ritus. Banyaknya upacara dan 

sesajen dalam masyarakat, mengingatkan bahwa kehidupan mereka tidak dapat 

dipisahkan dari rangkaian ritus. Memberikan ritus peralihan untuk  sesuatu yang 

dianggap penting.   

Adapun bentuk kepercayaan bersifat  

a. Animisme berasal dari bahasa latin "anima" yang berarti "roh". 
9 10

 

Animisme adalah kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh, dan 

kepercayaan  ini telah banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang tidak 

peduli atau tidak pernah menerima ajaran berdasarkan agama keTuhanan 

(wahyu).
11

 Tylor menyebutkan bahwa istilah animisme mengacu pada 

semua bentuk kepercayaan dan makhluk roh. Manifestasinya adalah 

arwah yang tertinggi hingga arwah halus yang tak terhitung banyaknya, 

arwah leluhur, arwah di benda-benda alam. Ciri-ciri orang yang 

menganut paham ini antara lain selalu meminta perlindungan dan 

meminta sesuatu dari makhluk halus, misalnya untuk menyembuhkan 

penyakit, berhasil dalam bertani, terhindar dari gangguan hama tanaman, 

hidup rukun, berhasil dalam berburu, selamat dalam perjalanan jauh dan 

berperang, terhindar dari gangguan bencana alam seperti banjir, gunung 

meletus, gempa bumi, kebakaran, dan gangguan cuaca, mudah 

                                                 
9
 Caroline Pooney, African Literature, Aninism and Politic (London: Routledge, 2001), h.  

10
 .   

11
 Zakiah Daradjt, dkk, Perbandingan Agama (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 27.  
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melahirkan, masuk surga setelah melahirkan, selamat saat membangun 

dan masuk rumah baru, serta mencapai kedudukan.
12

 Hakikat paham 

animisme adalah meyakini bahwa setiap benda di bumi seperti laut, 

gunung, hutan, gua, dan kuburan mempunyai jiwa yang harus dihormati 

dan dijunjung tinggi agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia, 

bahkan dapat membantu mereka dalam kehidupan untuk menjalankan 

aktifitas sehari-hari.
13

  

b. Dinamisme dinamisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki 

daya atau kekuatan yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya manusia 

dalam mempertahankan kehidupan. Wujudnya berupa pemujaan terhadap 

roh (sesuatu yang tidak terlihat oleh mata). Penganutnya percaya bahwa  

arwah leluhur yang telah meninggal bersemayam di tempat-tempat 

tertentu. Roh para leluhur sendiri sering dimintai bantuan dalam 

urusannya.
14

 Dalam kamus ilmiah populer yang disusun oleh tim pustaka 

agung harapan, dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan primitif 

bahwa semua benda memiliki kekuatan gaib.
15

 Dalam hal ini, manusia 

primitif  yang dalam ensyclopedia of religion and ethic (ERE) disebut 

sebagai manusia yang tidak beradab, cenderung kepada hal-hal yang 

sakral. Mereka berpikir bahwa benda-benda yang memiliki makna dalam 

                                                 
12

 Alan Barnard and Jonathan Spencer, Encylopedia of Social Cultural Anthropology 

(London: Routledge, 1996), h.595.  
13

 A.G Pringgodidgo, Ensiklopedia Umum (Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin, 1973), 

h. 74.  
14

 Zakiah Daradjat, dkk, Perbandingan Agama...,  h. 42.   
15

 Tim Pustaka Agung Harapan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Pustaka Agung 

Harapan), h.103.  
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hidup dan membantu mereka menyelesaikan pekerjaan sehari-hari 

mereka memiliki kekuatan. Ada kekuatan dan sesuatu yang tersembunyi 

dibalik benda-benda tersebut, itulah sebabnya  benda-benda tertentu 

kemudian disakralkan, dihormati dan dalam perkembangannya, benda 

tersebut (dan orang dibalik benda itu) dianggap Tuhan.
16

  

Menurut Koentjaraningrat
17

 dalam upacara keagamaan secara khusus 

mengandung 4 aspek yang menjadi perhatian khusus yaitu:  

a. Tempat upacara keagamaan dilakukan  

b. Saat-saat upacara keagamaan dilakukan  

c. Benda-benda dan alat upacara  

d. Orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara.  

Upacara itu sendiri banyak juga unsurnya yaitu:  

1) Bersaji  

2) Berkorban  

3) Berdoa  

4) Makan bersama makanan yang telah disucikan dengan doa  

5) Menari tarian suci  

6) Menyanyi nyanyian suci  

7) Berpuasa  

8) Bersemedi  

                                                 
16

 James Hasting, Ensyclopedia of Religion and Ethic (New York: Charles Scribner‟s 

Sons Vol. 5, 1992), h. 535.  
17

 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: PT Dian Rakyat, 

1992), h. 252.   



18 

 

 

 

C. Sakral dan Profan  

Sakral (sacred) berarti suci. Pasangan dari yang sakral adalah 

profan,yaitu biasa-biasa saja, yang alamiah. Secara material, fisik atau kimiawi, 

hal-hal yang dipercayai sakral sama saja dengan yang lain yang  tidak dipercayai 

sebagai yang sakral. Menurut Dukrheim, manusia atau masyarakat yang 

mempercayainya itu sajalah yang menjadikannya suci atau bertuah, tidak karena 

adanya sesuatu yang lain atau istimewa dalam benda tersebut. Anggapan atau 

kepercayaan sebagai yang suci ini datang dari subjek yang menganggap sebagai 

yang suci itu. Suci atau sakral bukan sifat benda itu sendiri, tetapi diberikan oleh 

manusia atau masyarakat yang menyucikannya kepada benda yang disucikan. 

Oleh karena itu, suci adalah sifat pasif pada benda yang disucikan, bukan sifat 

aktif.   

Dalam bahasa Inggris, sifat pasif diungkap dengan kata kerja yang diberi 

akhiran ed sebagai tanda bentuk pasif, tidak akhiran ing sebagai tanda sifat aktif. 

A.S Hornby dalam kamusnya tidak mengungkap sifat dalam bentuk dari sacred. 

Tidak ada kata sacral dan sacring dalam bahasa Inggris (Hornby). Bahasa adalah 

sarana untuk mengungkapkan budaya dan pemikiran pemakaiannya. Dalam 

budaya dan pemikiran Barat rupanya tidak ada sifat suci yang sebenarnya ada 

pada benda suci. Yang ada hanya sifat pasif, sifat yang diberikan kepada benda, 

sehingga kesucian benda itu hanya kepercayaan dan anggapan manusia atau 

masyarakat yang menyucikannya saja.
18

  

                                                 
18

 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi 

Agama...,  h. 80-81.   
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Sakral adalah tempat segala keteraturan dan kesempurnaan, tempat 

berdiamnya roh leluhur, para ksatria dan dewa-dewi. Yang sakral adalah 

kekuatan yang menguasai realitas, keabadian dan kedahsyatan. Karenanya, 

manusia berhasrat besar untuk meraih kekuatan yang sakral tersebut. Tetapi, kata 

Pals yang sakral tidaklah bisa disamakan dengan Tuhan personalnya agama-

agama resmi, melainkan konsep yang luas yang mencakup kekuatan dewa-dewi, 

arwah leluhur, dan jiwa-jiwa abadi. Sakral terdapat pada tempat, buku, orang, 

hari, benda, bangunan, dan lainnya.
19

  

Arti kata profan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pro.fan 

tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan, lawan sakral, tidak 

kudus (suci) karena tercemar, kotor, tidak suci, tidak termasuk yang kudus (suci) 

duniawi. Profan adalah sesuatu yang biasa, yang rasional, yang nyata. Tidak ada 

perlakuan istimewa dan penghormatan terhadapnya. Memikirkannya, seperti 

merumuskan teori dari mengamati dan melakukan eksperimen terhadapnya, 

boleh dan sangat dianjurkan, tetapi tidak perlu diiringi dengan doa dan zikir. 

Kecintaan dan penghormatan tidak perlu kepada sesuatu yang profan.  

Menurut pemikiran rasional dan materialistis Barat, segala sesuatu di 

alam ini sebenarnya profan, karena kesakralan itu hanya anggapan sepihak dari 

manusia atau masyarakat yang mempercayainya saja. Manusia yang “sakral” 

tidak ada di dunia ini.
20

  

                                                 
19

 Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzair dan M, Syukri, 

Tujuh Teori Agama paling Komprehensif  (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), h. 234,   
20

 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi 

Agama..., h. 88-89.   
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  Kesimpulannya, sakral dan profan  merupakan dua komponen yang erat 

hubungannya antar satu dengan yang lain. Sakral dimaknai sebagai suatu objek 

yang dianggap suci oleh sebagian orang, namun dilain sisi juga dianggap profan 

(biasa saja)  bagi sebagaian orang. Sakral dan profane hadir dalam bentuk yang 

bermacam-macam, bisa dari wujud suatu benda, tempat, ritual/ upacara bahkan 

kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan dan norma di suatu tempat atau suatu 

kelompok tertentu. 

D. Mattompang Arajang  

Kata mattompang dari sisi bahasa Bugis berasal dari kata “tompang” 

artinya bersih dan suci.Sementara awalan “ma” artinya melakukan (kata kerja). 

Sehingga “mattompang” artinya melakukan pembersihan dan penyucian. Lain 

halnya kata “pattompang” yaitu bahan yang dipergunakan untuk melakukan 

pembersihan seperti jeruk nipis serta air yang diambil tempat khusus. Dalam 

bahasa Bugis awalan “pa” artinya alat/bahan, sehingga “pattompang”  artinya 

alat/bahan yang diperlukan dalam proses pembersihan dan penyucian.  

Makna dari sisi denotasi seluruh proses penyucian/pembersihan benda 

pusaka tersebut dalam bahasa Bugis disebut “mappepaccing”, yaitu melakukan 

pembersihan. Sementara makna konotasi adalah ilangiri/dilangiri (berasal dari 

kata langiu artinya daki atau kotoran yang menempel), 

sossoro’arajang/massossoro’ (bersihkan dengan cara menggunakan tangan atau 

alat lainnya). Kemudian makna denotasi mattompang adalah melakukan 

pembersih terhadap senjata keris dan badik dengan menggunakan jari-jari 

tangan. Agar terdengar lebih sakral maka digunakan istilah “mattompang” yang 
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mewakili kata massossoro, mappepaccing, dan ilangiri/dilangiri. 
21

 Sedangkan 

yang dimaksud dengan arajang adalah benda atau sekumpulan benda yang sakral 

karena memiliki nilai magis dan pernah digunakan oleh para raja atau pembesar 

kerajaan. 
22

 

Maka dari itu mattompang arajang merupakan ritual proses pembersihan 

benda-benda kerajaan Bone. Benda-benda yang dibersihkan adalah benda-benda 

peninggalan raja-raja Bone seperti senjata dan benda-benda kerajaan lainnya. 

Proses pembersihan benda-benda tersebut dilaksanakan secara ritual yang 

melibatkan pemimpin, tokoh, dan para Bissu sebagai pelaksana.  

Acara mattompang ini bertujuan untuk merawat seluruh benda-benda 

peninggalan kerajaan Bone di masa lalu. Dengan begitu, benda-benda tersebut 

dapat dilestarikan sehingga menjadi salah satu bahan edukasi/pembelajaran bagi 

generasi selanjutnya. Benda-benda kerajaan tersebut merupakan suatu bukti 

otentik, bahwa di Bone pernah ada kerajaan yang memiliki pengaruh besar yang 

turut mewarnai sejarah nasional Indonesia.  

Selain itu, acara mattompang arajang dilakukan untuk menghargai jasa 

para pendahulu tanah Bone, mereka (para pendahulu) telah meletakkan batu 

pertama sehinga terbentuknya Kabupaten Bone sekarang ini. Tidak hanya 

meninggalkan benda-benda semata, melainkan berbagai norma-norma kehidupan 

diturunkan kepada cucu-cucunya di kemudian hari. Mereka (para pendahulu) 

                                                 
21

 ”Arti Kata Tompang, Sossoro, Langiu, dalam  Acara Mattompang Arajang”, Situs 

Resmi Teluk Bone. https://telukbone.id/2021/03/22/arti-kata-tompang-sossoro-langiu-dalam-

acaramattompang-arajang/ (7 April  2021) 
22

”Sejarah dan Makna Simbolik Mattompang Arajang”, Situs Resmi Bone.Go.Id. 

https://bone.go.id/2018/04/04/sejarah-awal-mula-mattompang-arajang-di-bone/ (7 April 2021)  
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telah mewariskan harta tak ternilai kepada generasinya melalui perjuangan dan 

pengorbanan jiwa dan raga.  
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian   

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data, informasi penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Adapun 

jenis penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk secara alami memahami fenomena di lingkungan sosial dengan 

memprioritaskan proses komunikasi yang mendalam antara peneliti dan 

informan serta fenomena yang diteliti.
1
  

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tanete Riattang 

Kelurahan Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.   

B. Pendekatan Penelitian   

Penelitian tentang Mattompang arajang (Studi terhadap tradisi 

keagamaan dalam masyarakat Bugis Watampone Kabupaten Bone), maka 

peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan metode penelitian yaitu:   

1. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan ini salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat 

wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, 

antropologi pada hakikatnya membahas mengenai budaya manusia namun dalam 

budaya terdapat unsur yang sangat melekat yaitu agama. Dalam hal ini peneliti 

                                                 
1
 Haris Herdiansyah,  MetodologiPenelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta:  

Salemba Humanika, 2011), h. 9.   
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bertujuan untuk melihat bentuk praktik keagamaan yang terjadi dalam 

masyarakat seperti tindakan dan perilaku pada saat melakukan ritual keagamaan 

tetapi peneliti hanya melakukan proses komunikasi yakni wawancara dengan 

seseorang yang terlibat dalam ritual tersebut.  

2. Pendekatan Fenomenologis  

Menurut Polkinghorne dalam Herdiansyah
2
, menggambarkan arti sebuah 

pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. 

Orangorang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan 

eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologi karena data penelitian ini adalah data 

laten, artinya fakta  dimana tradisi ini masih terjadi sampai sekarang dan peneliti 

akan mewancarai masyarakat yang terlibat dalam ritual tersebut dengan 

mempertanyakan pengalaman dalam tradisi tersebut . 

C. Sumber Data   

Sumber data yang digunakan oleh peneliti meliputi data primer dan data 

sekunder.    

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

(atau petugasnya) dari sumber pertamanya 
3
 yaitu melalui wawancara dan 

dokumentasi . Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 

ini yaitu masyarakat yang ada di Kelurahan Watampone Kecamatan 

Tanete Riattang Kabupaten Bone.  

                                                 
2
Neva Hawarita, “Meaning of Life pada masyarakat suku laut setelah mengalami 

konversi Agama dari Animisme menuju Islam”, Skripsi (Riau: Fak. Psikologi UIN Sultan Syarif 

Kasim, 2014), h. 2.  

 
3
Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.     



25 

 

 

 

2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen-

dokumen, artikel, ataupun hasil laporan penelitian orang lain untuk 

menambah data penulis. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif untuk menentukan informan teknik sampling 

yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. 

Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut yang dianggap bisa memberikan informasi tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia dianggap sebagai penguasa sehingga memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, 

lama-lama menjadi besar.  

Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut 

belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi 

yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel 

sumber data akan semakin besar.
4
 

E. Teknik Pengumpulan Data   

1. Dokumentasi  

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 

                                                 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif..., h. 95-96.   
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angka dan gambar maupun elektronik yang berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penelitian.
5
  Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni melalu 

video dari youtube. Hal ini karena melihat pelaksanaan dari tradisi ini yang 

hanya dilakukan setiap satu tahun sekali dan prosesnya tertutup dan hanya dapat 

dihadiri oleh orang-orang tertentu. Sehingga tidak memungkinkan peneliti bisa 

melihat langsung proses tradisi mattompang arajang ini. 

2. Interview (wawancara)   

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

diteliti. Untuk itu peneliti menggunakan  jenis wawancara  semiterstruktur di 

mana dalam pelaksanaaanya lebih bebas, tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, pandangan, pengalaman serta pengaruh yang  

terjadi dalam kehidupannya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
6
. 

Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebagai berikut yaitu Bissu tokoh 

adat, tokoh pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat yang berada di 

Watampone Kecamatan Tanate Riattang Kabupaten Bone. 

  

                                                 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. VI; Bandung: Alfabeta,  2021), h. 329.   

6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif..., h. 116.   
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F. Instrument Penelitian   

Instrument utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang dilengkapi 

dengan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. Adapun instrument lain yang digunakan berupa 

buku dan pulpen untuk  mencatat, handphone untuk merekam informasi yang 

didapat dari informan. 

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data   

Teknik dalam pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif yang berarti berusaha untuk mengetahui apa saja yang diperoleh pada 

saat melakukan penelitian. Adapun analisis data yang dijelaskan oleh Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono
7
 antara lain:   

1. Reduksi Data   

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

2. Penyajian data   

Penyajian data yang merupakan proses penyusunan data dari hasil reduksi 

dalam bentuk deskripsi dan bagan agar lebih mudah dalam memahami hasil 

penelitian atau data penting berkaitan penelitian. Berdasarkan hal itu data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan 

                                                 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif..., h. 134-137.   
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fokus penelitian yang hendak dicapai dan tambahan bagan ataupun gambar yang 

dapat memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini.   

3. Penarikan kesimpulan/vertifikasi  

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data telah terkumpul dan 

disortir sehingga data yang disajikan adalah data yang memang benar-benar 

dibutuhkan. Kemudian data tersebut dianalisis dan disajikan dalam sub-sub yang 

detil. Inti dari hasil analisis tersebut merupakan kesimpulan dari hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Watampone Kecamatan 

Tanete Riattang Kabupaten Bone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1. 

 

Peta Kecamatan Tanete Riattang 

Sumber: Google Image
1
 

 

 

Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak pada posisi 4˚13‟ dan 5˚06‟ 

lintang Selatan dan antara 119˚42‟ dan 120˚40‟ bujur Timur.  Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kabupaten Bone memiliki batas-batas: Utara- Kabupaten Wajo 

dan Soppeng, Selatan- Kabupaten Sinjai dan Gowa, Barat- Kabupaten Maros, 

Pangkep, dan Baruu, Timur- Teluk Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu 

Kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 

km dari Kota Makassar. 
2
 

                                                 
1
https://images.app.goo.gl/XYPqG4YdCd7ziycsS7.  

2
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Bone Dalam Angka 2021 (Bone: BPS Kabupaten 

Bone, 2021), h. 5.  

https://images.app.goo.gl/XYPqG4YdCd7ziycsS7
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Bone merupakan Kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan yaitu Ajangale, 

Amali, Awangpone, Barebbo, Bengo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Baccoe, 

Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappriaja, Libureng, Mare, Palakka, Patimpeng, Ponre, 

Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang 

Timur, Tellu Limpoe, Tellu Siattinge, Tonra, Ulaweng, serta terbagi ke dalam 44 

Kelurahan dan 328 Desa. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km² 

dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah 

terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang. 
3
 

Lokasi penelitian berada pada Kecamatan Tanete Riattang yang memiliki 

luas wilayah sekitar 23,79 km², meliputi 8 kelurahan serta jumlah penduduknya 

53, 576 jiwa. Kelurahan Watampone yang merupakan ibukota dari Bone yang 

terletak di Kecamatan Tanete Riattang sebagai daerah lokasi penelitian secara 

administrative termasuk dalam wilayah pemerintah Kabupaten Bone. 

Watampone sekaligus menjadi tempat dilakukannya tradisi mattompang arajang 

yang berada di museum. Letak lokasi ini mempunyai jarak kurang lebih 3 km 

dari Kabupaten. Kelurahan Watampone dengan luas wilayah 1,10 km yang di 

diami 4,153 jiwa yang tersebar di empat lingkungan dan Kelurahan Watampone 

berada di pusat kota sebagai Ibukota Kabupaten Bone dengan orbitasi sebagai 

berikut : 

a. 1  Km dari pusat pemerintahan Kecamatan; 

b. 1 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bone; 

                                                 
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Bone Dalam Angka 2021…, h. 6.  
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c. 174 Km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). 

Tabel. 4.1.  

Batas-batas Wilayah Kelurahan Watampone 

Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone 

Sebelah Utara Kelurahan Walennae 

Sebelah Timur Kelurahan Jeppe‟e 

Sebelah Selatan Kelurahan Macanang 

Sebelah Barat Kelurahan Manurunge 

Sumber Data: Profil Kelurahan Watampone Tahun 2021 

Secara administrative Kelurahan Watampone berada dalam Kecamatan 

Tanete yang terbagi dalam 5 lingkungan, yaitu lingkungan Tana Bangkalae, 

Lingkungan Saliweng Benteng, Lingkungan laccokkong, Lingkungan 

Coppomeru. 

2. Iklim dan curah hujan 

Secara astronomis, Kabupaten Bone letaknya berdekatan dengan garis 

khatulistiwa menjadikan wilayah di Kabupaten Bone beriklim tropis. Adapun 

curah hujan di wilayah yang terdapat di Kabupaten Bone menjadi dua tipe hujan 

yaitu tipe hujan monsoon dan tipe hujan lokal.  

Tipe hujan monsoon memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin 

monsoon Asia yaitu pada bulan Januari dan Februari, tipe ini mencakup wilayah 

Bone bagian barat. Sedangkan tipe hujan lokal memiliki kriteria pola hujan 
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terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei 

dan Juni, tipe ini mencakup sebagaian besar wilayah Kabupaten Bone. 

3. Kondisi Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kelurahan Watampone terdapat 4.153 jiwa dengan 

yang terdiri dari 1.763 laki-laki dan 2.390 perempuan dari 1.284 jumlah kartu 

keluarga.  Rata-rata penduduk memiliki mata pencaharian petani, pegawai, dan 

perkebunan, hal ini sesuai dengan letak wilayah  yang dikelilingi oleh 

persawahan produktif. Selain itu juga sebagian besar masyarakat Kelurahan 

Watampone juga bergelut dengan penghasil tebu. Seperti data jumlah penduduk 

pada tabel berikut berdasarkan Jenis Kelamin hingga berdasarkan pekerjaan: 

Tabel. 4.2.  

Jumlah Penduduk Kelurahan Watampone  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No 

 

DUSUN 

JENIS KELAMIN  

PENDUDUK 

(Jiwa) 

Laki-laki Perempuan

nn 

 

(Jiwa) (Jiwa) 

1 Lingkungan Laccokkong 605 1.173 1.178 

2 Lingkungan Coppomeru 439          500     939 

3 Lingkungan Saliweng 

Benteng 

386          382     768 

4 Lingkungan Tana Bangkalae 333     335      688 

 Jumlah penduduk 

 

   1.763  2.390    4.153 

Sumber Data: Profil Kelurahan Watampone Tahun 2021 
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Tabel. 4.2. menjelaskan bahwa Kelurahan Watampone terdapat 4 

lingkungan  yakni lingkungan  Laccokkong memiliki penduduk sebanyak 1.178 

jiwa, diantaranya laki-laki 605 dan perempuan 1.173. Lingkungan Coppomeru 

sebanyak 939 jiwa, jumlah laki-laki 439 dan perempuan 500. Lingkungan 

Saliweng Benteng sebanyak 786 jiwa, jumlah laki-laki 386 dan perempuan 382, 

kemudian lingkungan Tana Bangkalae sebanyak 688 jiwa, jumlah laki-laki 333 

dan jumlah perempuan 335. 

b. Kondisi Ekonomi 

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi daerah Kabupaten Bone yang 

cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka panjang 

pendek maupun tamanan jangka panjang. Secara umum mata pencaharian 

masyarakat Kabupaten Bone dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata 

pencaharian yang merupakan pekerjaan pokok. Pekerjaan pokok masyarakat 

Kabupaten Bone tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3.  

Jumlah Penduduk Kecamatan Tanete Riattang Berdasarkan 

Pekerjaan/Mata Pencaharian 

 

No  Pekerjaan  Jiwa 

1 Guru  1.364 

2 Dokter        3 

3 Dokter gigi        2 

4 Perawat      18 

5 Bidan         6 

6 Tenaga kesehatan masyarakat        4 
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7 Tenaga kesehatan lingkungan        2 

8 Tenaga kesehatan gizi        3 

9 Lainnya         52.174 

Jumlah jiwa        53.576 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
4
 

 

c. Agama 
 

Penduduk Kecamatan Tanete Riattang dengan jumlah penduduk 53.576 

menganut agama yang beragam  menurut catatan badan pusat statistik Kabupaten 

Bone diantaranya yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya.  

Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang ada di Kecamatan 

Tanete Riattang 

Tabel 4.4  

Jumlah Penduduk  Berdasarkan Agama Kecamatan Tanete Riattang  

No Agama Jiwa 

1 Islam  52.499 

2 Protestan        622 

3 Katolik        123 

4 Hindu          13 

5 Buddha         317 

6 Lainnya            2 

      Jumlah jiwa   53.576 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
5
 

 

                                                 
4
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Bone Dalam Angka 2021…, h. 108. 

5
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone,, Bone Dalam Angka 2021…, h.112. 



35 

 

 

 

d. Sarana dan Prasarana 

1) Sarana pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan ini berarti 

bahwa manusia berhak mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang 

dalam mengembangkan diri tiap individu. Sehingga dapat menjadi seseorang 

yang terdidik itu sangat penting. Jumlah sekolah secara keseluruhan di 

Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 91 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 

16.944 jiwa. Adapun sarana pendidikan di Kelurahan Watampone dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel 4.5  

Sarana Pendidikan Kelurahan Watampone 

No Jenis Sekolah Unit 

1 SD 8 

2 SMP 4 

3 SMKS 2 

 Jumlah                    14 

Sumber Data: Referensi data Kemdikbud
6
 

2) Prasarana Peribadatan  

Adapun prasarana peribadatan yang ada di Kecamatan Tanete Riattang 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

                                                 
6https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://referensi.data.kem

dikbud.go.id/index11.php%3Fkode%3D190725%26level%3D3&VED  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php%3Fkode%3D190725%26level%3D3&VED
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php%3Fkode%3D190725%26level%3D3&VED
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Tabel 4.6 

Prasarana Peribadatan Kecamatan Tanete Riattang 

No Jenis Unit 

1 Masjid 69 

2 Musholla 30 

3 Gereja   4 

            Jumlah               103 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 

Tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana peribadatan yang ada di 

Kecamatan Tanete Riattang yaitu prasarana untuk umat Islam dan Kristen 

sedangkan untuk umat agama lain belum ada seperti tempat peribadatan umat 

Hindu dan lainnya yang penganutnya juga terdapat di Kecamatan Tanete 

Riattang. Hal ini karena melihat dari jumlah penganut agama Hindu yang ada di 

Kecamatan Tanete Riattang belum memenuhi syarat untuk pendirian rumah 

ibadah. Tetapi tempat peribadatan umat Budhha berada di Kecamatan Tanete 

Riattang Barat.  

3) Sarana Kesehatan 

Tabel 4.7  

Sarana Kesehatan Kecamatan Tanete Riattang 

No Jenis Unit  

1 Rumah Sakit 2 

2 Poliklinik  4 

3 Apotek  6 
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4 Puskemas  1 

5 Puskesmas Non Rawat Inap  1 

6 Klinik  1 

7 Posyandu                         20 

             Jumlah                         35 

 

4. Sejarah Singkat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang 

Kabupaten Bone Watampone 

Tahun 1990 berdasarkan kementrian mentri waktu itu ditetapkanlah 

Kecamatan Watampone menjadi kota administratif, Kecamatan Tanete Riattang 

menjadi Kota administratif Watampone. Pada tahun 1990 Kota administratif 

pada waktu itu mencakup minimal 5 Kecamatan, seiring dengan terbentuknya 

Watampone dan kemudian akan ditingkatkan ke Kota Madya, tetapi motif 

Watampone tidak pernah memenuhi menurut pengkaji otonomi daerah baik 

pusat. Tahun 1998 otonomi daerah berubah menjadi UU. No. 22 tahun 1999 

dengan adanya perubahan UU otonomi daerah maka berubah lagi struktur 

pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah sehingga administrasi 

dihilangkan kembali ke semula menjadi Kecamatan. Sebelum menjadi kelurahan 

Watampone adalah sebuah desa yang dipilih langsung oleh warga Watampone 

sejarah pembentukan Kelurahan Watampone seiring dengan terbentuknya kota 

administratif Watampone. Wilayah tersebut mencakup wilayah seluas 1.100 

km2. Wilayah ini dapat dicapai menggunakan roda dua atau roda empat dengan 

menempuh jarak + km atau waktu + 4 jam dari Makassar (Ibu Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan) wilayah Kelurahan Watampone terletak di pusat Kota Bone 
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(Watampone). Tetapi untuk sejarah nama Watampone itu belum diketahui dari 

mana asal usulnya sampai sekarang. 
7
 

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Mattompang arajang 

Kepercayaan pra-sejarah pada umumnya, ialah animisme dan dinamisme 

yang menganggap bahwa gunung, sungai, hutan dan tempat-tempat tertentu 

dihuni oleh arwah-arwah, sehingga dianggap keramat. Kelompok masyarakat 

mempercayai kekuatan gaib atau magis pada benda-benda tertentu, sehingga 

mereka harus melakukan sesajian sebagai penyembahan padanya, agar tidak 

mengganggu keamanan dan kesejahteraannya. Semua peristiwa sosial, seperti 

adanya upacara, senantiasa disiapkan sajian untuk arwah atau arwah nenek 

moyang. Demikian pula adanya femali dan pantangan-pantangan dikaitkan 

dengan kepercayaan pada yang gaib. Pemujaan terhadap arwah nenek moyang, 

bersumber dari tradisi megalitik yang biasanya dikorbankan hewan untuk 

penyembahannya. 

Di samping mempercayai adanya kekuatan gaib, mereka pula percaya 

terhadap makhluk halus dan ilmu gaib yang bisa membinasakan orang. Dalam 

upacara bercampur baur kepercayaan yang menyelimutinya, seperti adanya 

kepercayan Hindu/Buddha pada kegiatan tertentu, kepercayaan pada arwah-

arwah atau arwah nenek moyang dan kepercayaan pada makhlus halus, 

semuanya itu diberi pelayanan sepatutnya agar tidak memberikan mala petaka 

kepada komunitas, supaya keadaan tetap harmonis dan seimbang guna 

melakukan kegiatan sehari-hari. Demikianlah, pemujaan terhadap benda-benda 

                                                 
7

Andi Asdar (68 Tahun), Mantar Lurah Watampone, Wawancara. Kelurahan 

Watampone, 9 Desember 2021. 
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yang disakralkan juga berlaku secara umum. Benda-benda itu berupa pusaka 

yang biasanya berbentuk tombak, badik, keris. patung, kalung, dan semua benda 

yang diwariskan oleh raja mereka.
8
   

Pada awalnya, manusia Bugis mengenal adanya dewa-dewa, tetapi ada 

satu dewa yang paling tinggi dan tunggal, yakni Dewata seuwaE yang merujuk 

pada penyebutan Tuhan. Mattulada yang telah mengupas tentang religi awal 

masyarakat Bugis, setelah mengkaji I La galigo secara filogi, menemukan tiga 

nama dalam penyebutan Tuhan, yakni: PatotoE (dia yang menentukan nasib), 

Dewata seuwaE (dia yang tunggal), dan To-Palanroe (dia yang menciptakan). 

Ketiganya itu memang memiliki kedekatan dengan konsep trimurti dalam Hindu. 

Dalam aksara lontara Bugis, Dewata seuwaE dibaca dengan berbagai cara ntara 

lain: dewangta, dewangtana, dan Dewata. Ketiganya merujuk pada nilai 

ketuhanan, atau sifat kemulian Tuhan dalam pandangan awal masyarakat Bugis. 

Cukuplah dikatakan bahwa, “Dia yang tidak berwujud, dia yang tidak bertubuh, 

dan dia yang tidak mempunyai ibu dan ayah (tunggal).” Kemudian konsep itu 

menjadi referensi umum dalam setiap upacara-upacara adat dan tradisi pada 

umumnya. Dalam hal ini dewa-dewa diyakini mempunyai anggota kabinet (atau 

keluarga) yang berposisi sesuai tugas masing-masing. Yang otomatis, raja 

(penguasa di bumi) di tanah Bugis adalah keturunan para dewa.
9
 

Adapun asal-usul arajang (benda pusaka) jika melihat dari tiap informan 

mempunyai pendapat yang berbeda-beda bagi tiap jenis arajang. Mungkin hal ini 

                                                 
8
H. L. Purnama, Kerajaan Bone; Penuh Pergolakan Heroik (Makassar:  Ikatan Penerbit 

Indonesia, 2014), h. 55.  
9
H. L. Purnama, Kerajaan Bone; Penuh Pergolakan Heroik…, h. 52-54.  
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disebabkan karena penuturan mengenai arajang  mengandung sifat yang sakral 

dan rahasia. Ada yang menuturkan dengan cerita mitologi (dongeng suci 

mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan) dan ada 

pula yang menuturkan dengan gaya bahasa yang indah serta merangkaikannya 

dengan kejadian-kejadian lainnya. Bissu (penasihat raja atau pendeta dari 

kerajaan) arajang ini dianggap benda pusaka keramat bahkan memiliki sifat 

keluarbiasaan karena cara menemukannya dan bentuknya itu tidak lazim.  

Kemunculan Bissu di Sulawesi Selatan belum dapat dipastikan dengan 

benar. Sejarah kelahiran Bissu hanya dapat ditemukan dari legenda dan cerita 

lisan masyarakat Sulawesi Selatan. Sejarah Bissu dapat diketahui dari La Galigo. 

Kitab La Galigo menggambarkan Bissu telah ada sejak sebelum terbentuknya 

dunia tengah. Jadi dunia ini mengenal dua istilah. Pertama dunia parahiyangan 

atau dunia atas. Parahiyangan biasa juga disebut dengan dunia langit yang 

dihuni oleh dewa-dewa parahiyangan, seperti dewa PatoteE dan anaknya batara 

guru. Kehadiran Bissu ke bumi sebagai penyempurna dari kehadiran leluhur 

orang Bugis. Bissu diciptakan sebagai penyeimbang kehadiran Batara guru 

sebagai manusia pertama yang turun ke bumi yang lantas bertemu We Nyili 

Timo.
10

 

Bissu pertama datang dari pulau Lae-lae. Bissu generasi pertama ini 

dianggap mampu memberikan keseimbangan dalam kehidupan manusia. cerita 

tentang kedatangan Bissu yang membawa keseimbangan dalam kehidupan 

manusia. cerita tentang kedatangan Bissu yang membawa keseimbangan ternyata 

                                                 
10

 Juma Darmapoetra, Bissu: Perantara Dewa (Makassar: Ikatan Penerbit Indonesia, 

2014),  h. 3. 
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tidak omong kosong. Bagaimana tidak? Suatu hari, cuaca sedang gelap gulita. 

Topan dan badaipun turun. Keadaan begitu memburuk waktu itu. Di saat itu 

juga, puang matowa (Bissu dari Lae-lae), serta we salareng dan we apanglangi 

(kepala Bissu dari Ware dan Luwu) turun ke bawah bersama perlengkapannya. 

Kedatangan mereka ternyata membawa ketenangan tersendiri. Topan dan badai 

yang mengguncang bumi akhirnya reda.
11

 

Bissu adalah perantara antara manusia dan Dewata. Bissu mampu 

menjadikan perantara manusia yang hendak berkomunikasi dengan Dewata di 

Kahyangan. Bissu dikenal dengan pendetan Bugis kuno pra Islam. Dalam 

kepercayaan masyarakat Bugis, Bissu dianggap menampung dua jenis kelamin, 

laki-laki dan perempuan. Bissu juga dianggap mampu mengalami dua alam;alam 

makhluk dan alam roh. Alam makhluk menempatkan Bissu sebagai manusia 

biasa. Alam roh diidentifikasi pada kemampuannya berkomunikasi dengan para 

dewa. Kemampuan Bissu berkomunikasi dengan dewa hanya dilakukan saat 

ritual terentu. Bissu memiliki gelar puang matowa atau puang towa. Bissu dalam 

bahasa Bugis diambil dari kata bessi yang berarti bersih. Mereka disebut dengan 

Bissu karena tidak berdarah,suci (tidak kotor), dan tidak haid.
12

 

Bissu beranggapan bahwa kesaktiannya diturunkan oleh Dewata. Demi 

menjaga kesaktian dan kesucian, mereka tidak kawin. Dalam kitab La Galigo, 

Bissu adalah orang suci keturunan Dewata. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, 

Bissu adalah penasihat spiritual dan rohani kerajaan. Kehadiran Bissu bagi 

masyarakat Sulawesi Selatan sangat berperan penting bagi kehidupan mereka. 

                                                 
11 Juma Darmapoetra, Bissu: Perantara Dewa…, h. 5. 
12 Juma Darmapoetra, Bissu: Perantara Dewa…, h. 6. 
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Bissu selalu dijadikan sebagai pemimpin ritual. Kemampuannya berkomunikasi 

dengan Dewata dan berkomunikasi dengan sesama menjadikan Bissu 

memainkan vital di masyarakat. Bahasa Bissu merupakan bahasa suci, bahasa 

torilangi. Bahasa Bissu adalah bahasa Dewata, bahasa yang diucapkan Bissu 

adalah bahasa yang turun dari surge melalui Dewata. Kata dan bahasa surge yang 

di turunkan melalui Dewata termuat dalam kitab La Galigo. 
13

 

Bissu pada saat itu dijadikan sebagai penasihat raja dan keluarganya, 

maka dari itu Bissu selalu mengabdi dan menjaga kekayaan dan arajang. Benda 

dan mustika raja harus dijaga karena memiliki kekuatan luar biasa (karena cara 

menemukan dan bentuknya tidak lazim). Benda pusaka ini dipelihara dalam 

tempat khusus di ruang istana dan tempat persembahan. Bissu kadang 

mengadakan upacara khusus untuk benda pusaka itu. Pusaka-pusaka ini diberi 

nama dan diperlakukan melebihi dari sekedar lambang. Roh-roh nenek moyang 

diharapkan bersarang dalam benda-benda pusaka tersebut atau turun menjelma 

kepada para pemiliknya saat mereka memerlukannya. Keberadaan pusaka bagi 

Bissu sangat penting. Pusaka atau arajang bukan hanya sebagai senjata atau 

benda keramat, tetapi sebagai simbol rohani Bissu. Oleh karenanya, Bissu selalu 

merawat dan mengagungkan arajang. Arajang menjadi simbol pusaka yang 

harus dilestarikan dan dirawat.
14

 

Para Bissu meletakkan pusaka di sebuah ruang tengah rumah, antara 

kamar dan dapur. Masyarakat atau Bissu diharuskan untuk menghadap pusaka 

arajang. Setiap orang yang menghadap arajang dianjurkan beberapa lembar 

                                                 
13

 Juma Darmapoetra, Bissu: Perantara Dewa…, h. 7. 
14

Juma Darmapoetra, Bissu: Perantara Dewa…, h. 62. 
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daun sirih. Daun sirih itu dipercaya sebagai tumbuhan daun keberkahan. Pusaka 

dapat berbentuk apa saja, seperti batu-batuan, peci tradisional Bugis, sebilah 

keris atau bajak sawah. Semua arajang ditempatkan dalam altar dengan 

bermacam pernak-pernik yang diperindah. Di dekat arajang akan dipasang 

piring-piring kecil, sesaji, dan foto-foto Bissu. Di bawah altar ditaruh makanan 

berupa nasi dan lauk pauk untuk sesaji. Para Bissu tak lupa membakar kemenyan 

dan dupa di tempat arajang, demi menjaga kesakralan.
15

 Arajang memang tidak 

bisa dipisahkan dari kehidupan spiritual Bissu. Para Bissu mendapatkan arajang 

dari berbagai pengalaman mistik, seperti mimpi atau petunjuk gaib sebagai 

penanda kepemilikan benda pusaka. Petunjuk gaib berupa mimpi sebagai 

penanda kepemilikan pusaka, bermakna benda pusaka memiliki ikatan dengan 

sang pemilik. Benda pusaka memang selalu menjadi simbol adanya ikatan antara 

kekuatan gaib dengan kelompok atau orang tertentu yang memiliki pusaka.
16

  

Arajang ini sangat penting pada zaman sebelum masuknya Islam, benda 
pusaka ini juga berpengaruh besar dalam upacara mappalili yaitu upacara 
yang bertujuan agar hasil panen berlimpah, masyarakat dahulu 
beranggapan bahwa kalau mappalili tidak dilaksanakan, maka Dewata 
akan menurunkan bala dan kurangnya hasil panen. Arajang juga bisa 
menjangkit penyakit menular dalam negeri, arajang tersebut diarak 
keliling negeri kesemua penjuru untuk memerangi wabah tersebut. 
Bahkan benda tersebut dijadikan sebagai tolak bala. Maka dari itu para 
Bissu melakukan mattompang arajang agar benda tersebut tetap terawat 
serta mendapat bimbingan dari makhluk gaib yang ada di dalam pusaka 
tersebut. Sebaliknya, bila tidak dirawat maka daya magisnya akan hilang, 
begitu pun dengan makhluk gaib didalamnya.

17
 

 

Berbicara tentang Bissu tidak dapat terlepas dari pembicaraan arajang 

dan raja. Ke tiganya terjalin hubungan segi tiga. Arajang sebagai benda 

                                                 
15

Juma Darmapoetra, Bissu: Perantara Dewa…, h. 63. 
16

Juma Darmapoetra, Bissu: Perantara Dewa…, h. 64. 
17

Bissu Angel (62 Tahun), Pemangku adat mattompang arajang, Wawancara, Kelurahan 

Watampone, 1 Desember 2021. 
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mengandung kekuatan gaib. Dalam diri seorang Bissu sudah terjalin dalam 

jiwanya aspek-aspek kedewaan, bersatu dalam dirinya aspek laki-laki dan 

perempuan, aspek langit dan bumi. Memanterai arajang berarti mengundang 

kekuatan-kekuatan alam atau dewa tertinggi membuat arajang menjadi sakti. 

Raja sebagai manusia menjadi sakti karena kekuatan-kekuatan yang ada pada 

arajang mengalir dalam diri raja. Sedang raja sebagai pemimpin rakyat menjadi 

tumpuan perhatian dan tempat rakyat menggantungkan segala sesuatunya seperti 

keselamatannya, kesajateraannya dan lain-lain sebagainya.  Melalui cara berpikir 

demikian kelihatan peranan Bissu besar sekali, yaitu bertanggung jawab atas 

keselamatan raja dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Cara berpikir 

demikian baru dapat dimengerti kalau kembali menghayati keadaan zaman itu.  

Jika melihat asal-usul arajang tersebut maka benda pusaka tersebut dapat 

dikatakan sangat sakral disebabkan adanya kekuatan daya magis yang tersimpan 

dalam benda tersebut. Bahkan benda pusaka itu sangat dihormati dan dijaga 

seperti makhluk hidup.  

Namun, belum banyak yang mengetahui sejak kapan awal mula 

dilaksanakan prosesi mattompang arajang tersebut. Menurut Bapak Andi 

Yushan Petta Tappu mengatakan bahwa: 

“Acara mattompang  sudah dimulai sejak dulu, namun tidak dilakukan 
setiap tahun seperti sekarang ini. Mattompang  sejak awal dilaksanakan 
pada masa pemerrintahan La Ummasa raja Bone ke-2 yang memerintah 
tahun 1365-1368. Beliau dikenal dengan gelar Petta Panre Bessie (pandai 
besi). Meskipun hanya memerintah selama tiga tahun akan tetapi beliau 
telah mewariskan tata cara bagaimana merawat benda tajam terutama 
perlengakapan perang. Selanjutnya kebiasaan itu dilanjutkan oleh raja-
raja selanjutnya. Ritual mattompang tersebut tidak dilakukan setiap 
tahunnya, tetapi hanya dilakukan ketika kerajaan menghadapi musuh, 
ketika terjadi wabah penyakit, dan kemarau panjang yang pelaksanaannya 
dilakukan di saoraja (istana raja). Dengan demikian acara mattompang 
arajang yang dilaksanakan setiap tahun baru dimulai pada tanggal 6 april 
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1990, jadi sudah berjalan selama 21 tahun tepatnya pada puncak 
peringatan hari jadi Bone ke-691 tahun 2021.”

18
 

 
Bissu Angel juga mengatakan “tradisi mattompang arajang itu 

merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan dilaksanakan sampai 

sekarang yang bertepatan dengan hari jadi Bone”. 
19

 

Sebelum masuknya Islam di Bone mattompang arajang dilakukan 

apabila kerajaan Bone menghadapi musuh dan ingin menghilangkan wabah 

penyakit. Ketika kerajaan Bone mengalami wabah penyakit  arajang itu 

kemudian ditompang oleh para Bissu kemudian memegang arajang dan 

mengucapkan mantra-mantra meminta doa permohonan kepada Dewata seuwaE 

untuk diturunkan hujan karna benda pusaka itu sebagai benda sakral yang 

mampu menghubungkan manusia dengan Dewata. Para Bissulah yang 

melaksanakan mattompang arajang Bissu merupakan sosok manusia yang tidak 

mementingkan urusan duniawinya dan dijadikan sebagai kepercayaan dari para 

raja raja Bone karena menganggap Bissu memiliki kekuatan supranatural dan 

mampu berhubungan langsung dengan Dewata seuwaE serta dianggap sebagai 

manusia suci maka Bissu dijadikan sebagai pemangku adat dari ritual 

mattompang arajang.  

Setelah masuknya Islam mattompang arajang dilaksanakan setiap satu 

kali setahun yang bertepatan dengan hari jadi Bone yaitu tanggal 6 april 1990. 

Pelaksanaan mattompang arajang dilaksanan setiap setahun sekali menurut ketua 

adat karena benda-benda tersebut sudah berkarat dan juga tradisi ini sudah 

                                                 
18

Andi Yushan Petta Tappu (82 Tahun), Ketua Adat, Wawancara, Kelurahan 

Watampone, 3 Desember 2021. 
19

Bissu Angel (62 Tahun), Pemangku adat mattompang arajang, Wawancara, Kelurahan 

Watampone, 1 Desember 2021. 
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menjadi turun-temurun maka dari itu pemerintah sepakat pada hari jadi Bone 

ritual mattompang arajang dilakukan untuk sebagai penghormatan dan 

mengingatkan bahwa Bone terdapat benda-benda sakral yang merupakan 

peninggalan raja-raja dahulu dan juga sebagai rasa tanda syukur adanya benda-

benda pusaka. Benda benda tersebut kemudian disimpan secara khusus dan 

sangat dihormati. Dalam ritual tersebut terdapat perbedaan dimana Bissu yang 

dijadikan sebagai manusia suci telah tiada maka diteruskan oleh murid dari Bissu 

yang menjadi pemangku adat saat ini. Bissu yang sekarang ini  sudah Islam  dan 

tetap mementingkan urusan duniawinya tetapi dalam ritual tersebut Bissu tetap 

meneruskan seperti yang dilakukan Bissu dulu dimana tetap memakai memmang 

atau mantra yang diucapkan para Bissu dulu. Bissu mengatakan bahwa jika 

pelaksanaan ritual mattompang arajang tidak dilakukan maka sesuatu yang tidak 

diinginkan akan datang. 

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mattompang Arajang 

Kata mattompang dari sisi bahasa Bugis berasal dari kata “tompang” 

artinya bersih dan suci.Sementara awalan “ma” artinya melakukan (kata kerja). 

Sehingga “mattompang” artinya melakukan pembersihan dan penyucian. 

arajang adalah benda atau sekumpulan benda yang sakral karena memiliki nilai 

magis dan pernah digunakan oleh para raja atau pembesar kerajaan. Mattompang 

arajang merupakan proses ritual pembersihan benda-benda pusaka yang sakral. 

Benda-benda tersebut disimpan secara khusus dan sangat dihormati. Peneliti 

mengambil gambar dari sumber internet karena benda-benda pusaka tersebut 

tidak diperbolehkan mengambil gambar secara langsung di Museum tersebut. 
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Adapun dikatakan sebagai arajang  karena pada zamannya pusaka ini 

dipergunakan oleh Arung Palakka dalam setiap pertempuran melawan musuh 

kerajaan, pusaka ini memiliki sifat ketajaman, berbisa atau beracun sehingga 

sekali tergores terluka sekejab waktu akan meninggal. Benda-benda pusaka yang 

disakralkan di antaranya yaitu:  

1. Teddung Pulaweng (payung emas) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

(teddung pulaweng) 

 

Merupakan payung pusaka kerajaan Bone yang telah ada sejak zaman 

kejayaan raja Bone XV La Tentritatta Arung Palakka. Pusaka ini merupakan 

suatu pusaka kerajaan yang diterima oleh kerajaan Bone sebagai bentuk 

penghargaan dari kerajaan Pariaman yang merupakan wujud sikap persaudaraan 

antara kedua kerajaan. Sesudah pemerintahan raja Bone ke-15, maka pusaka ini 

menjadi suatu alat perlengkapan resmi pengangkatan dan pelantikan raja-raja 

hingga ke masa raja terakhir. 
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2. Sembangen Pulaweng (selempang emas) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

(selempang emas) 

 

Merupakan pusaka kerajaan Bone pada masa raja Bone yang ke-15 La 

Tenritatta Arung Palakka. Pusaka ini dipersembahkan kepada pemerintah 

kerajaan Bone sebagai penghargaan atas keberhasilan kerajaan Bone 

membangun kerja sama dengan raja Pariaman. Pusaka ini kemudian menjadi 

perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan penobatan raja-raja Bone. 

Daftar Gambar arajang yang sakral serta di tompang (dibersihkan) 

NO ARAJANG (benda pusaka) Makna/Kelebihan 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

La Makkawa (keris) 

 

Keris yang disebut juga tappi 

tatarapeng pusaka raja Bone ke-15 La 

Tenri Atta Arung Palakka. Keris 

pusaka ini seluruh hufu dan sarungnya 

berlapis emas. Kelebihan dari pusaka 

ini dipergunakan oleh Arung Palakka 

dalam setiap pertempuran melawan 

musuh kerajaan. Pusaka ini memiliki 

sifat ketajaman serta sangat berbisa 
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sehingga sekali tergores (terluka) 

sekejab bisa waktu meninggal atau 

dalam bahasa Bugis disebut makkawa. 

Makna keris ini dipercaya memiliki 

kekuatan yang magis. 
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Gambar 4.5 

Latera Riduni 

(kalewang/pedang) 

 

Sebuah kalewang atau pedang yang 

hulunya berlapis emas dan dihiasi intan 

permata. Pusaka ini merupakan pusaka 

raja Bone ke-15 La Tenriatta Arung 

Palakka. Kelebihan pusaka ini yaitu 

tidak bisa dikebumikan karena pusaka 

ini jika ingin dikebumikan bersama 

raja namun setiap kali memunculkan 

diri di atas makam yang diliputi cahaya 

terang benderang.  Makna 

kalewang/pedang . makna pedang 

sebagai pengayom dan pelindung, 

sebagai senjata untuk membasmi 

kemungkaran dan kejahatan. 
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Gambar 4.6 

Lasalaga (tombak) 

 

 

Merupakan sebuah tombak yang pada 

pegangan dekat mata tombak dihiasi 

emas. Makna tombak ini yaitu sebagai 

simbol kehadiran raja Bone. Tombak 

tersebut diberikan nama lasalaga 

dikarenakan pada saat perang raja-raja 

terdahulu sering menggunakan tombak 

ini. Tombak ini memiliki kelebihan 

yaitu pada saat dilepaskan oleh 

pemiliknya tombak tersebut akan 

mencari sasarannya sendiri. 
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Gambar 4.7 

Alameng tatarapeng (senjata 

adat tujuh atau ade‟ pitu) 

 

 

 

Pusaka kerajaan ini adalah sejenis 

kalewang yang hulu serta sarungnya 

berlapis emas, dan merupakan 

kelengkapan pakaian kebesaran 

anggota ade’pitu. 

 

 

 

 



51 

 

 

 

Dalam tradisi mattompang arajang pada saat pembersihan benda-benda 

diiringi dengan kegiatan semacam tarian yang diberi nama sere diantaranya yaitu 

sere alusu, sere mappabitte, sere mappakaraja, sere bibbi, sere mangkok, sere 

lemma, sere maddampu alameng/maggiri. Dalam pelaksanaan sere ini diiringi 

dengan gendrang bali sumange yang dipercaya dapat membangkitkan semangat 

dalam tradisi ini. Pembersihan benda-benda ini menggunakan air dari tujuh 

sumur yang dianggap sakral oleh masyarakat di sana. Pada saat mengambil air di 

tujuh sumur Bissu membawa sesajian dan membaca memmang/mantra pada saat 

pengambilan air.  

1. Pandangan Masyarakat mengenai Benda-benda Pusaka 

Melihat dari rangkaian kegiatan tradisi mattompang arajang terdapat 

beberapa pandangan masyarakat mengenai benda-benda pusaka yang 

dibersihkan. Masyarakat disana ada yang berpendapat bahwa benda-benda 

memilki nilai magis serta terdapat roh di dalamnya.  Sebagaimana yang 

dikatakan oleh ibu Hajrah: 

Tradisi pembersihan benda-benda pusaka ini dilakukan karena 
merupakan peninggalan kerajaan Bone yang dipercaya terdapat nilai 
magis dalam benda tersebut karena sudah dilakukan sejak dulu. Nenek 
moyang kita tidak mungkin mengkeramatkan benda pusaka itu  kalau 
tidak ada nilai tersendirinya atau nilai lebih dari benda tersebut. 

20
 

 
Bapak Andi Dirman juga mengatakan bahwa: 

 
Tradisi mattompang arajang merupakan pembersihan benda-benda 
pusaka peninggalan kerajaan Bone yang dipelihara dan dihormati. Benda 
dianggap sakral bukan dikultuskan tetapi dimuliakan dan diistimewakan 
serta benda-benda tersebut ada makhluknya.

21
 

 

                                                 
20

Hajrah (59 Tahun), Masyarakat sekitar, Wawancara, Kelurahan Watampone, 9 

Desember 2021. 
21

 Andi Dirman (34 Tahun), Pemerhati Budaya, Wawancara, Kelurahan Watampone, 9 

Desember 2021. 
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Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bissu Angel: 

Mattompang arajang itu merupakan proses pembersihan benda benda 
pusaka yang sangat sakral peninggalan kerajaan Bone dan kebetulan saya 
pemangku adat dari ritual tersebut. Mengenai benda yang sakral dan 
memilki nilai magis serta adanya roh roh yang bersemayam pada benda 
tersebut memang ada karna itu merupakan benda benda yang digunakan 
para raja raja sebelumnya.

22
 

 

Syarifuddin juga mengatakan bahwa: 

Tradisi ini merupakan tradisi leluhur yang sudah ada sejak dahulu. 
Masyarakat Bone itu sangat dekat dengan tradisi adat istiadat dan budaya. 
Tradisi ini dipandang sebagai tradisi yang sakral bagi yang 
mempercayainya, saya sebagai perwakilan dari tokoh agama memandang 
bahwa tradisi ini sulit dihilangkan. Terkait dengan bendanya yang 
memiliki nilai magis saya percaya bahwa benda tersebut sudah 
diturunkan walaupun ditemukan dan bentuknya tidak lazim. Di  dalam 
QS Al-Hadid/57: 25. 
 

تِ وَأنَزَلۡناَ  بَ وَٱلۡمِيزَانَ ليِقَوُمَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقسِۡطِِۖ وَأنَزَلۡناَ ٱلۡحَدِيدَ فيِهِ لقَدَۡ أرَۡسَلۡناَ رُسُلنَاَ بِٱلۡبيَِّنََٰ مَعَهمُُ ٱلۡكِتََٰ

َ قوَِيٌّ عَزِي ُ مَن ينَصُرُهُۥ وَرُسُلهَُۥ بٱِلۡغَيۡبِِۚ إِنَّ ٱللََّّ فعُِ للِنَّاسِ وَليِعَۡلمََ ٱللََّّ  ٥٢زٞ بأَۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنََٰ

Terjemahnya 

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab 

dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan 

Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) 

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-

rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat 

lagi Maha Perkasa
23

 

 

Ayat diatas menjelaskan mengenai nikmat Allah swt yang diberikan 

kepada hamba-hamba-Nya adalah besi . pada besi tersebut terdapat kekuatan yang 

dapat dijadikan alat tempur, tameng, pedang, dan berbagai macam lainnya bisa 

diciptakan dari besi yang tentunya memiliki manfaat yang banyak bagi manusia. 

Bapak Syarifuddin menambahkan bahwa:  

                                                 
22 Bissu Angel (62 Tahun), Pemangku adat mattompang arajang, Wawancara, Kelurahan 

Watampone, 1 Desember 2021. 
23

Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur’an Hafalan dan Terjemah (Cet III, 

Jakarta: almahira, 2017), h.  541.  



53 

 

 

 

Benda-benda tersebut diciptakan dari besi yang terdapat kekuatan yang 
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, benda-benda pusakapun 
berhubungan dengan ayat tersebut dimana raja-raja dahulu itu berperang 
menggunakan benda tersebut untuk kerajaan Bone dahulu. Tetapi jika 
benda tersebut digunakan sebagai benda yang memiliki roh-roh 
bersemayam bahkan disembah seperti cerita pada zamannya itu sudah 
melenceng dari ayat tersebut.

24
 

 
Di samping itu terdapat juga sebagian masyarakat yang tidak percaya 

bahwa benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Bone ini memiliki nilai magis 

dan terdapat roh di dalamnya. Menurutnya benda-benda tersebut hanya sebagai 

benda peninggalan sejarah sehinggga terlibat juga dalam acara tradisi 

mattompang arajang sebagai bentuk penghormatan terhadap benda-benda 

peninggalan pusaka tersebut.  Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Andi 

Asdar: 

Mattompang arajang itu merupakan proses pembersihan benda benda 
pusaka peninggalan kerajaan Bone, terkait dengan benda yang 
disakralkan dulu itu sangat diagungkan bahkan benda tersebut sangat 
dihormati karena memiliki nilai magis tetapi kalau saya itu tidak ada nilai 
magisnya karena itu berupa senjata tajam, ini hanya benda peninggalan 
raja ibarat peninggalan benda-benda kuno. Saya ikut pelaksanaan tradisi 
ini hanya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap tradisi 
ini.

25
 

 

Bapak Andi Yushan Petta Tappu juga mengatakan: 

Terkait benda yang sakral memang benar sakral tetapi saya tidak 
mempercayai adanya nilai magis dari benda tersebut ataupun roh roh 
yang berada pada benda tersebut. 

26
 

 
Beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat 

mengenai benda-benda yang disakralkan dalam tradisi mattompang arajang 

memiliki pandangan yang berbeda terhadap benda tersebut. Masyarakat sebagian 
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tidak menganggap benda-benda pusaka tersebut memiliki nilai magis serta roh 

yang bersemayam tetapi tidak bisa dipungkiri juga masih ada masyarakat yang 

mempercayai kesakralan terhadap benda-benda pusaka tersebut. Dan Tradisi 

inipun tidak bisa dihilangkan begitu saja karena masyarakat Bone sangat melekat 

dengan tradisi lelulur dan juga sudah menjadi adat-istiadat masyarakat yang 

sudah lama terjadi.  Masyarakat Bone sangat menjaga tradisi ini karena memiliki 

sejarah yang sangat berarti dalam kerajaan Bone dulu. 

2. Pandangan Masyarakat tentang Ritual dalam Tradisi Mattompang 

Arajang 

Dalam tradisi mattompang arajang terdapat beberapa ritual yang 

dilakukan seperti pengambilan air di tujuh sumur yaitu sumur laccokkong, sumur 

lagaroang, sumur pissu, sumur itello, sumur paranie, sumur manurunge ri toro, 

sumur manurunge ri matajang, dan pembawaan sesajian serta tarian yang 

diiringi oleh gendrang bali sumange. Pengambilan air di sumur dilakukan satu 

hari sebelum pembersihan benda-benda pusaka karena air yang dipakai adalah 

air dari tujuh sumur yang dipilih dan dipercayai sudah dipakai sejak dahulu. 

Sedangkan tarian dilakukan bersamaan pada saat pembersihan benda-benda 

pusaka yang diiringi dengan gendrang bali sumange. Tarian yang ditampilkan 

adalah gabungan dari beberapa tarian yang berlanjut sampai proses pembersihan 

selesai. Tarian dalam tradisi mattompang arajang disebut dengan sere 

diantaranya yaitu: 

a. Sere alusu yaitu menandakan bahwa manusia itu diciptakan oleh roh, sesuatu 

yang tidak nampak yaitu Dewata seuwaE. Dalam sere ini melakukan dzikir 
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memohon kesyukuran supaya ada hikmah, keberkahan oleh Dewata seuwaE, 

sere alusu ini tidak dapat ditangkap oleh indramata hanya batin, jiwa atau 

semangat yang menghadirkannya dengan kekhusuan itu. Dalam sere ini juga 

sebagai penghormatan kepada leluhur. 

b.  Sere mappabitte, artinya melakukan suatu pertemuan antara jiwa pemikiran 

lewat otak, artinya saling menyatukan buah pikiran bahwa kita harus saling 

menerima pendapat saling menghargai satu sama lain. 

c.  Sere mappakaraja alusu berarti menghargai sesuatu yang ada dalam 

kehidupan bersosial, kehidupan bergotong royong, sebagai ciptaan Dewata 

seuwaE harus saling menghormati satu sama lain. 

d.  Sere bibbi yaitu menyimbolkan akan menyadari kesalahan dan kekurangan 

diri sendiri sebelum melihat kekurangan orang lain. Merujuk pada gerakan 

mencubit diri sendiri dan juga sebagai simbol untuk saling mengangkat derajat 

masing-masing karena tidak ada lagi hamba sahaya, perbudakan. 

e.  Sere mangkok, sere yang menyimbolkan merangkul dan menyatukan sesama 

masyarakat, menghimpun kesuatu wadah. Misalnya, jika melakukan sesuatu 

maka harus dimusyawarakan untuk disepakati bersama. 

f.  Sere lemma artinya berperilaku sopan dan santun terhadap sesama , tidak 

memandang sesuatu serta kelembutan hati dapat dikatakan sebagai tolak bala. 

Misalnya melakukan sesuatu dengan sikap yang lembut sikap yang halus. 

g.  Sere maddampu alameng/maggiri artinya Bissu menguji diri memohon 

kepada Dewata agar terhindar dari segala macam petaka dan cobaan dengan 

menggunakan senjata  dalam hal-hal baik. 
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Kegiatan pembersihan benda-benda pusaka tidak bisa terlepas dari sere 

karena sere sangat dibutuhkan dalam  mattompang. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Bissu Angel: 

Sere dalam mattompang arajang juga sangat sakral karna sere bagi Bissu 
merupakan dzikir atau doa yang memiliki simbol, dan nilai historis dari 
gerakan itu sendiri maka dari itu sere ini sangat dibutuhkan dalam 
mattompang.

27
 

 
Tujuan sere bagi Bissu untuk mengharapkan sesuatu berupa keberkahan, 

kelancaran dalam mattompang arajang.  Adapun ritual pengambilan air di tujuh 

sumur bersamaan dengan pembawaan sesajian. Dianggap sakral karena sumur itu 

pada masanya digunakan oleh para raja-raja dulu. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Bissu Angel bahwa: 

Sumur yang menjadi tempat pengambilan air adalah sumur yang  juga 
sakral karena sumur itu digunakan oleh raja-raja dulu pada masanya. 
Mengenai sesajian yang dibawa diantaranya yaitu pisang, kelapa, dan telur 
yang memiliki makna tersendiri sebagai simbol pengharapan.  
 
Menurut Bissu sesajian yang dibawa ke sumur itu memiliki makna yang 

sangat penting dalam ritual tersebut, Bissu mengatakan bahwa: 

Sesajian tersebut memiliki makna yaitu buah kelapa itu simbol toja laju 
sebagai air manurung yang disimpan dalam tempurung kelapa yang sangat 
tinggi akan menjadikan orang tidak bisa hanyut dalam kekeliruan dalam 
arti lupa. Kalau telur kita tidak dianjurkan untuk memiliki sifat seperti 
telur karena telur mudah pecah dan kalau pecah berantakan. Buah pisang 
dimana tandangnya tetap menyatu maka maknanya untuk menjaga adab 
tetap terjaga tetap bersatu. Mattompang arajang harus sesuai ritualnya 
dengan dahulu karena jika tidak sesuai atau tidak bertahap maka akan ada 
sesuatu hal-hal timbal balik yang berujung buruk semacam petaka atau 
ganjaran yang terjadi. Dalam agama ini tidak bertentangan karena dihadiri 
oleh para pejabat, tokoh agama, dan tamu terhomat lainnya.

28
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Bagi Bissu ritual ini sangat bermakna dalam tradisi mattompang arajang, 

tetapi disisi lain terdapat perbedaan pandangan dengan masyarakat terkait ritual 

dalam tradisi tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Andi Yushan Petta 

Tappu bahwa  “Dalam ritual tradisi tersebut berupa tarian yang disertai gendrang 

bali sumange menurut saya itu sudah merupakan tradisi dari dulunya yang tidak 

memiliki makna apapun itu.” 
29

 Dapat dilihat bahwa bapak Andi Yushan Petta 

Tappu menganggap tidak ada makna dalam ritual tarian serta gendrang bali 

sumange yang dilakukan hanya sebagai tradisi yang dari dulunya sudah ada. 

Adapun tanggapan terkait sesajian bapak Andi Yushan Petta Tappu 

mengatakan  bahwa: 

Adapun sesajian yang dibawa dalam proses pengambilan air di sumur itu 
hanya simbol dan sumurnya itu dianggap suci karena sumur itu telah 
digunakan para raja-raja dahulu. Dalam agama tidak bertentangan karena 
tradisi ini dihadiri para pejabat, tokoh agama dan para tamu yang 
terhormat ikut hadir. Sebelum Islam dulu itu jika tidak dilakukan secara 
bertahap maka akan ada sesuatu yang buruk berupa bala tetapi Islam sudah 
ada maka menurut saya  jika dalam ritualnya tidak bertahap maka ritual 
tersebut akan hilang kesakralannya atau cacat  karna tidak sesuai dengan 
yang dulunya. Tradisi ini juga masih dilaksanakan sampai sekarang karena 
ini sangat sakral dan merupakan sebagai penghormatan terhadap benda-
benda pusaka peninggalan kerajaan Bone dan mengenang kebesaran 
kerajaan Bone masa lampau dengan melihat kerajaan benda ditompang 
berarti kita punya semangat yang tidak luntur untuk memajukan Bone ini 
dengan penuh semangat karena melihat kebesaran Bone masa lampau 
harus lebih besar Bone masa sekarang.

30
 

Sebagaimana yang dikatakan bapak Andi Yushan Petta Tappu ibu Hajrah 

juga mengatakan bahwa: 

Terkait proses ritualnya yaitu tariannya sudah ada orang tersindiri yang 
bisa melakukannya maka Bissulah yang dipercayakan untuk masalah yang 
berkaitan dengan adanya komunikasi dengan roh roh leluhur  untuk 
sesajian yang dibawa ke sumur itu merupakan sudah tradisi sebagai 
pelengkap dari tradisi ini, dan mantrapun hanya Bissulah yang 
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mengunakannya.  Dan jika ritual itu tidak bertahap atau ada yang tidak 
digunakan maka ritual tersebut itu tidak sempurna dari tradisi dulunya. 
Tetapi jika ingin melihat sebelum Islam tradisi ini jika tidak dikerjakan 
akan ada dampak buruk tetapi semenjak ada Islam kita tidak bisa 
mempercayainya lagi karna kita hanya berserah diri kepada Tuhan. Dalam 
agama tidak bertentangan karna dihadiri oleh para tamu yang terhormat. 
Mattompang arajang masih dilaksanakan sampai sekarang untuk 
menghormati benda-benda peninggalan kerajaan Bone agar tetap terjaga.

31
 

 
Bapak Andi Dirman juga mengatakan bahwa: 

Menurut saya terkait proses pengambilan air, tarian, gendrang bali 
sumange itu sudah merupakan tradisi dari dulu, kalau sesajian itu berupa 
simbol pengharapan dan mempunyai makna yang baik dan masalah yang 
diutarakan berupa doa-doa saya kira tidak ada yang keliru dalam ritual 
itu.dalam agama tidak bertentangan karna semua para tamu yang 
terhormat ikut melakukan ritual tersebut. Saya selaku pemerhati budaya 
bahwasanya tradisi ini patut dilestarikan serta dijaga.

32
 

Bapak Andi Asdar juga mengatakan bahwa: 

Kalau prosesnya dalam pengambilan itu hanya tradisi yang sudah ada dari 
dulu dan untuk sumurnya itu pernah digunakan oleh orang dahulu serta 
sudah dianggap mata airnya bersih maka menjadi dasar pengambilan air, 
terkait dengan adanya tarian Bissu yang sakral dalam mattompang itu 
tidak masuk akal ini hanya tergantung persepsi yang melihatnya dan 
gendrang bali sumangenya itu sudah menjadi tradisi dulunya, terkait 
mantra mantra yang keluarkan oleh Bissu dalam proses mattompang 
arajang itu saya tidak percaya. Dan  jika ritual itu tidak bertahap atau ada 
yang tidak digunakan semisal tariannya dihilangkan tidak masalah tidak 
ada pengaruhnya sama sekali karna itu hanya tarian biasa. Terkait  
mengapa dilakukan sampai sekarang untuk mengenang raja-raja kita, 
memberikan hiburan kepada masyarakat, dan memperat silaturrahim.

33
 

Begitupun pandangan tokoh agama bapak syarifuddin mengatakan bahwa: 

Terkait dengan ritual tarian dan pengambilan air di sumur serta adanya 
sesajian dan gendrang bali sumange saya tidak bisa memastikan bahwa itu 
salah atau benar tetapi saya menganggap bahwa itu semua adat istiadat 
dari tradisi tersebut.

34
  

  Berdasarkan hasil wawancara tentang pandangan terhadap benda dan ritual 

yang terjadi dalam tradisi mattompang arajang  masyarakat sebagian 
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menganggap bahwa ritual yang terjadi dalam tradisi itu sudah merupakan ritual 

yang sudah ada dari mulanya mattompang. Tetapi dalam pelaksanaan ritual 

tersebut ada orang tersendiri yang bisa melakukannya yaitu Bissu. Masyarakat 

juga mengatakan bahwa jika tahap ritual tidak sesuai maka hilangnya kesakralan 

tradisi tersebut atau tidak sempurna seperti dulu lagi.  

Bagi Bissu jika ritualnya tidak bertahap maka ada sesuatu hal yang tidak 

diinginkan terjadi karena tradisi ini sangat sakral. Bagi tokoh agama dalam tradisi 

ini beliau tidak bisa memastikan salah benarnya beliau hanya menganggap ini 

hanya sebuah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Bone. Dalam tradisi ini 

tidak bertentangan dengan agama karena dihadiri oleh para tamu terhormat yaitu 

Bupati Bone, para keturunan bangsawan, tokoh adat, tokoh agama dan para tamu 

lainnya. 

D. Pengaruh Tradisi Mattompang Arajang dalam Kehidupan Masyarakat 

Tradisi adalah sesuatu yang sulit dihilangkan karena sudah menyatu 

dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh dan tradisi yang ditimbulkan berbeda-

beda baik itu dalam kehidupan sosial ataupun individu. Tradisi mattompang 

arajang masih dilaksanakan setiap tahunnya. Tetapi kepercayaan masyarakat 

mengenai tradisi mattompang arajang ini sudah berbeda dengan sebelum 

masuknya agama Islam.  

Masyarakat yang sudah beragama Islam kebanyakan sudah tidak percaya 

lagi dengan animisme yang dianggap melekat pada sebuah benda. Tetapi tidak 

juga bisa dikatakan bahwa semua masyarakat yang beragama bahwa semua 

masyarakat yang beragama Islam sudah tidak percaya akan hal tersebut. Masih 
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ada diantara masyarakat yang tetap berpegang teguh pada apa yang 

dipercayainya khususnya pada benda-benda yang dianggap sakral. 

Dalam kehidupan Bissu pengaruh mattompang arajang masih dirasakan. 

Bissu masih mempercayai ada pengaruh tradisi ini terhadap kehidupan 

masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Bissu bahwa:  

Bagi saya sebagai pendeta tradisi ini ada pengaruhnya dalam kehidupan 
saya dimana tradisi ini sangat sakral dan ada memmang yang dilakukan, 
mengapa saya mengatakan itu karena prosesnya  tidak mudah kita harus 
mengorbankan diri, waktu untuk menyelesaikan tradisi ini dengan baik. 
Dalam sere kita sangat khusyu melakukannya karena dalam sere itu kita 
mengharapkan adanya keberkahan, dilancarkan segala urusan, diberi 
perlindungan¸ sere ini ditujukan kepada Dewata seuawaE. 

35
 

 
Adapun pengaruh yang dipercayai dalam tradisi ini yaitu memberikan 

keberkahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bissu Angel: 

Dalam tradisi ini sebenarnya ada keberkahan yang diberikan oleh Dewata 
seuwaE melalui pengambilan air ditujuh sumur tersebut. Air yang 
diambil itu sebenarnya baik tergantung dari niat masing-masing untuk 
mempergunakan air tersebut, dahulu itu masyarakat mengambil sisa air 
dari hasil mattompang dan meniatkannya untuk tolak bala, atau 
menggunakannya dalam bercocok tanam. Tetapi masyarakat sekarang ini 
mungkin tidak lagi mempercayai hal tersebut.  
 
Sebagian masyarakat tidak lagi mempercayai pengaruh yang ditimbulkan 

dari tradisi ini tetapi masyarakat masih mengapresiasi dan menghormati 

pelaksanaan tradisi ini karena benda-benda tersebut merupakan peninggalan para 

raja-raja yang disucikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bissu Angel 

bahwa: 

Dalam proses mattompang arajang tradisi ini ada hubungannya dengan  
para pejabat karna benda benda ini merupakan peninggalan para raja-raja 
yang disucikan begitu pula para raja-raja beserta masyarakat agar tetap 
berpikir jernih dan tetap menjaga hal-hal yang disucikan. Terutama 
kepada pejabat dalam hal ini bupati Bone agar tetap berfikir sehat dalam 
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mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat dan warganya demi 
mewujudkan cita-cita nenek moyangnya.

36
 

 
Berlainan dengan pernyataan dari Bissu masyarakat berpendapat bahwa 

tradisi ini sudah tidak ada lagi pengaruh yang ditumbulkan secara pribadi dalam 

masyarakat saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Andi Yushan 

Petta Tappu bahwa: 

Dalam tradisi mattompang arajang ini sudah tidak ada lagi pengaruhnya 
dalam kehidupan masyarakat sekarang, berbeda dengan pra Islam yang 
terdapat ada pengaruhnya karena dulu itu masyarakat melakukan doa 
melewati benda tersebut dengan meminta keberkahan, perlindungan, dan 
menghilangkan wabah penyakit serta tolak bala. Arajang dulu itu sangat 
diagungkan karena nilai daya magisnya yang memiliki kekuatan lebih 
serta adanya roh didalamnya sekarang itu benda pusaka tersebut disimpan 
dalam museum tetapi tetap dihormati dan dihargai karena benda tu 
pernah menjadi saksi sejarah dalam kerajaan Bone. Bentuk 
menghargainya yaitu tetap melakukan tradisi tersebut karna sudah 
menjadi tradisi leluhur. Kita hanya bisa berserah diri kepada Tuhan 
tentang nasib kita, kita tidak bisa lagi mempercayai hal-hal yang 
menyangkut dalam tradisi mattompang arajang. Tetapi saya tidak bisa 
memastikan jika masih ada yang mempercayai hal-hal tersebut ini semua 
tergantung dari kepercayaan seseorang. Bagi saya jika ingin melihat 
pengaruh tradisi mattompang arajang ini secara umum ada, yaitu 
terjalinnya silatturahmi yang baik.

37
 

 
Menurut bapak Andi Yushan Petta Tappu tidak ada lagi harapan yang 

bisa diharapkan berbeda dengan pra Islam yang menggunakannya sebagai tolak 

bala.  

Bapak Andi Asdar juga mengatakan bahwa: 

Tidak ada lagi pengaruh yang bisa diharapkan dalam tradisi itu, karena 
kita sudah masuk Islam dimana kita hanya bisa berharap sesuatu kepada 
Allah swt. Berbeda sebelum Islam orang dahulu itu menganggap benda 
tersebut dijadikan sebagai pengharapan serta menjadikan sebagai tolak 
bala. Secara umum pengaruh dalam mattompang arajang kita 
mengharapkan para pemerintah berfikir jernih dalam mengambil 
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keputusan, menjaga solidaritas, menghargai sesama serta saling 
bersilaturahmi ketika pelaksanaan tradisi ini.

38
 

 
Bapak Andi Dirman juga mengatakan bahwa: 

 
Bagi saya pribadi jika melihat situasi sekarang pengaruh dari tradisi ini 
tidak ada lagi. Saya menganggap bahwa tradisi ini adalah bentuk 
penghormatan  terhadap benda-benda peninggalan raja-raja terdahulu. 
Tetapi  tidak bisa juga kita pastikan orang lain berpikiran seperti saya 
karena saat ini masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa tradisi 
ini sebagai pengharapan masyarakat seperti dulu.

39
 

 
Ibu Hajrah juga mengatakan bahwa: 

 
Menurut saya tradisi ini tidak berpengaruh lagi seperti dulu. Kita hanya 
bisa mengharapkan sesuatu itu kepada Allah swt baik itu kelancaran, 
kesehatan yang menyangkut dalam kehidupan kita. Dalam mattompang 
arajang kita harus mempercayai Tuhan kita yang baik sebagai bentuk 
rasa syukur adanya benda-benda pusaka yang diberikan oleh raja raja 
dahulu maka tradisi tetap harus dilakukan sebagai penghormatan kita.

40
 

 
Bapak Syarifuddin juga mengatakan bahwa: 

 
Dalam tradisi ini pengaruhnya itu sudah berbeda. Kepercayaan orang 
dahulu yaitu animisme dimana mereka percaya bahwa benda-benda itu 
memiliki pengaruh dalam kehidupan mereka saat itu. Tetapi sekarang ini 
pemikiran masyarakat sudah tidak seperti itu lagi. Masyarakat sekarang 
itu tidak lagi menyandarkan sesuatu itu kepada benda-benda sakral tetapi 
sudah disandarkan kepada Tuhan.

41
 

 
Berdasarkan tanggapan para informan dapat dilihat bahwa bagi 

masyarakat yang mempercayai terhadap tradisi mattompang arajang tidak lagi 

memiliki pengaruh dalam kehidupannya karena masyarakat yang 

mempercayainya belum tentu terpengaruh dalam segi mengharapkan sesuatu 

dalam tradisi tersebut. Masyarakat sekarang ini sudah memiliki agama yaitu 

Islam dimana segala sesuatu yang ingin diharapkan hanya bisa meminta kepada 
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Allah swt tanpa melibatkan sesuatu hal. Tetapi tidak bisa juga dipastikan masih 

ada orang lain yang mempercayai serta mengharapkan sesuatu dalam tradisi 

mattompang arajang. Dalam mattompang arajang ada hal yang ingin dicapai 

yaitu mempercayai Tuhan yang suci dan berperilaku baik, saling menghargai 

sesama manusia dalam hidup bermasyarakat, pemimpin masyarakat atau 

pemerintah harus berfikir jernih demi warganya, membangun rasa solidaritas 

serta terjalinnya silaturrahmi. 

Bagi Bissu dalam kehidupannya pengaruh tradisi ini masih ada karena 

Bissu sangat dekat dengan benda-benda pusaka serta ritual yang ada dalam 

tradisi itu. Menurut Bissu dalam tradisi tersebut diharapkan berjalan lancar, dan 

diberikannya kekebalan dan para pejabat dalam mengambil sebuah keputusan 

harus berpikir jernih sebelum memutuskan. Jika ingin melihat pengaruh secara 

umum yang terjadi dalam tradisi tersebut yaitu terjalinnya silaturrahmi yang baik 

dan juga sebagai saksi sejarah adanya kerajaan Bone.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Latar belakang munculnya tradisi mattompang arajang sebelumnya belum 

banyak yang mengetahui kapan munculnya tradisi ini yang jelas tradisi ini 

sudah ada dari sejak dahulu.  Tetapi dengan adanya kemunculan arajang 

yang membuat masyarakat pra Islam mempercayai benda-benda itu 

memiliki nilai magis dan roh yang bersemayam sehingga benda-benda 

pusaka tersebut diperlakukan secara terhormat bahkan seperti makhluk 

hidup dan dirawat dengan melakukan mattompang.  

2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi mattompang arajang dalam hal 

benda-benda serta ritual yang dilakukan dalam tradisi tersebut. Masyarakat 

sebagian mengganggap sakral karena benda-benda tersebut merupakan 

benda yang dipernah dipakai oleh raja-raja dahulu dan terkait ritual jika 

pelaksanaannya tidak sesuai maka hilang kesakralannya atau tidak 

sempurna. Tetapi masyarakat sebagian juga hanya menganggap sebagai 

bentuk penghormatan terhadap benda-benda pusaka tersebut serta ritual 

yang dilakukan sudah ada sejak dahulu.  

3. Pengaruh tradisi mattompang arajang dalam kehidupan masyarakat. Bagi 

Bissu terdapat pengaruh yang dirasakan dalam tradisi tersebut. Tetapi 

masyarakat umum sudah tidak seperti pra Islam lagi, masyarakat sudah 
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tidak lagi berpengaruh terkait keberkahan, pada masa sekarang ini dalam 

mattompang arajang ada hal yang ingin dicapai yaitu mempercayai Tuhan 

yang suci dan berperilaku baik, saling menghargai sesama manusia dalam 

hidup bermasyarakat, pemimpin masyarakat atau pemerintah harus berfikir 

jernih demi warganya, membangun rasa solidaritas, terjalinnya 

silatturahmi dan juga sebagai saksi sejarah.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Bagi pemerintah setempat kiranya tradisi ini dijaga dengan baik, serta 

memelihara yang sudah menjadi tradisi leluhur karena untuk mengenang 

sosok perjuangan para raja-raja dahulu yang dianggap berpengaruh pada 

daerah tersebut.  Dan diharapkan tetap terjalin silaturrahmi yang baik dan 

bersatunya masyarakat Bone. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

dengan kajian yang sama yakni terkait tradisi mattompang arajang (studi 

terhadap tradisi keagamaan dalam masyarakat Bugis di Watampone 

Kabupaten Bone). 
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