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ABSTRAK 

Nama : Sinar Ananda 

Nim  : 40200118051 

Judul : Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan    

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 

Takalar 

            
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Akulturasi Budaya Islam 
dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng 
Selatan Kabupaten Takalar. Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimana Proses 
Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi yang di 
Break Down kedalam sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Eksistensi Tradisi Attaumate 
di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 2) 
Bagaimana Tahap Pelaksanaan Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 3) Bagaimana Wujud 
Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang 
diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data 
sekunder atau Library Research untuk mengumpulkan informasi. Menggunakan 
pendekatan sejarah, antropologi dan sosiologi agama. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan telaah dokumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tradisi Attaumate adalah suatu 
bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Attaumate penting 
dilaksanakan bagi masyarakat Bulukunyi karena menurut kepercayaan mereka 
attaumate ini merupakan penghargaan maupun penghormatan yang terakhir kepada 
keluarganya yang telah meninggal. Sebelum Islam datang pun Attaumate sudah 
dilakukan dengan banyak dipengaruhi oleh acara-acara sakral. 2) Adapun beberapa 
tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan upacara tradisi Attaumate, yaitu 
memandikan mayat, mengkafani, menshalati, menguburkan mayat dan peringatan 
hari kematian yang memiliki akulturasi budaya Islam didalamnya seperti Assuro 
maca dll. 3) Wujud akulturasi yang terdapat dalam tradisi Attaumate di Kelurahan 
Bulukunyi, yaitu Appanaung panganreang (sedekah untuk orang yang sudah 
membacakan doa), pemotongan hewan (aqiqah terhadap orang yang telah 
meninggal), kakdok minnyak (makanan yang disediakan lalu dibacakan doa) dan 
tammu taung (perayaan ke satu tahun kematian yang diisi dengan pengajian).  

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa tradisi attaumate yang dilakukan 
masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 
Takalar merupakan bentuk budaya warisan leluhur yang didalamnya terkandung 
nilai-nilai yang dapat memperkuat rasa persatuan antar masyarakat. Dengan adanya 
penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangsih maupun referensi kepada 
mahasiswa dan masyarakat luar yang ingin mengetahui tentang tradisi ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah dengan berbagai macam suku serta 

memiliki keanekaragaman budaya yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. 

Budaya dan tradisi yang ada di Sulawesi Selatan pada dasarnya tidak terlepas dari 

pengaruh budaya nenek moyang mereka. Sebelum datangnya Islam, masyarakat 

sudah mengenal agama Hindu dan Budhha, bahkan sebelum kedua agama tersebut 

datang masyarakat sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun 

setelah Islam datang terjadi akulturasi antara tradisi masyarakat stempat dengan 

Islam.1 

 Kebudayaan di daerah Sulawesi Selatan yang masih bertahan merupakan 

warisan nenek moyang, dibina dan diturunkan kepada keturunannya secara turun-

temurun agar tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan 

leluhur. Warisan leluhur biasanya berlangsung dalam bentuk tradisi, adat dan 

kebiasaan. Tradisi cenderung mengarah pada kepercayaan dan aktivitas ritual yang 

berkembang dan mengakar dalam masyarakat sebagai suatu budaya. Kebudayaan 

dapat diartikan sebagai makna yang dimiliki masyarakat dalam dunianya, berkat 

budaya masyarakat warga dapat memahami lingkungan hidupnya.2 

 

1Santri Sahar, Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu dan Agama, (Makassar: Abaca, 2015), 

h. 98. 

2Hari Purwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi, (Cet. 1; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34. 
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 Tradisi sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun yang diturunkan dari 

generasi ke generasi, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah budaya. Tradisi ini 

dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang telah dilakukan dari dulu hingga sekarang 

yang disebut warisan budaya. Warisan budaya adalah proses pemindahan, penerusan, 

pemilikan dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara 

berkesinambungan.3 

 Budaya tentu saja merupakan kebiasaan seseorang atau sekelompok orang, 

baik kebiasaan perilaku maupun kebiasaan yang sakral atau keyakinan seseorang 

terhadap benda, seperti sara’ baca-baca dan pamali (kepercayaan yang tidak boleh 

dilanggar jika dilanggar akan ada petaka yang melimpah).4 

 Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, karena kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Bahkan jika seseorang 

meninggal, kebudayaan yang dimilikinya akan diwarisi oleh keturunannya, demikian 

seterusnya.5 

 Manusia dalam mengemban amanah kebudayaan, tidak dapat memisahkan 

diri dari komponen kehidupan yang juga merupakan unsur-unsur pembentuk 

kebudayaan yang bersifat Universal, seperti: bahasa, sistem teknologi harian, sistem 

mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan kesenian.6 

 

3Nasruddin, dkk, Sejarah dan Budaya Lokal, (Jakarta Pusat: Gunandar Ilmu, 2016), h. 200. 

4Ardila, “Tradisi Matawe’ dalam Budaya Mandar (Studi Fenomologi Tradisi Komunikasi 

Sosial di Kecamatan Luyo)”, Skripsi, (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2016), 

h. 43. 

5Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi, (Cet. IV; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50. 

6Sugira Wahid, Manusia Makassar, (Cet. 1; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 4. 
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 Kebudayaan umumnya membagi tingkatan kehidupan manusia kedalam 

tingkatan yang berbeda, yaitu masa kehamilan, kelahiran, bayi, kanak-kanak masa 

peralihan dari pemuda ke dewasa, masa menikah, masa menjadi orang tua dan 

meninggal. Setiap transisi dilewati dengan suatu upacara adat. Pada masing-masing 

tingkatan tersebut, setiap individu akan ditarik kedalam lingkungan sosial yang baru, 

tetapi tidak semua manusia mengalami keseluruhan proses dari awal hingga akhir 

kehidupan, begitu waktu kematian melengkapi proses tersebut. Ada kalanya manusia 

akan meninggal atau mati ketika masih kecil atau pada saat menginjak usia remaja 

sehingga tidak mengalami masa-masa dewasa dan masa tua dalam kehidupannya.7 

 Kematian datang tidak kenal ruang dan waktu, setiap hari dan setiap saat 

didunia ini adalah peristiwa yang tidak dapat terhindarkan. Penyebab kematian 

memiliki sebab yang bermacam-macam, namun mati atau kematian itu satu, yaitu 

jiwa terpisah dari tubuh. Kematian bukan berarti menghilang, melainkan peralihan 

dari dunia nyata ke alam gaib yang masih misterius.8 Al-Quran mengajarkan, bahwa 

kematian tidak dapat dihindari, walaupun dengan bertahan pada benteng yang kuat 

kematian tidak dapat dipercepat atau diperlambat sebelum waktunya.9 

Pada masyarakat lokal di Sulawesi Selatan, khusunya di daerah 

Polongbangkeng Selatan terdapat upaya-upaya masyarakat dalam mengapresiasi 

proses kematian. Kematian sebagai salah satu ritus yang direspon dengan adanya 

tradisi disebut dengan istilah Attaumate. Bagi masyarakat setempat, Attaumate adalah 

 

7Nasruddin, dkk, Sejarah dan Budaya Lokal, (Jakarta Pusat: Gunandar Ilmu, 2016), h. 199. 

8Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 84. 

9Choiruddin Hadiri SP, Klasifikasi Kandungan Al-Quran, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 

h. 135. 
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suatu bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia dengan 

mengadakan upacara khusus yang memiliki makna dan arti penting bagi masyarakat 

dalam melaksanakannya. Dalam melaksanakan tradisi kematian pada masyarakat 

Bulukunyi, melalui beberapa tahapan yaitu penyelenggaraan memandikan, 

mengkafani, menshalatkan, menguburkan dan peringatan malam kematian. Adapun 

budaya setempat yang terdapat di dalamnya yaitu Appanaung Panganreang, Tammu 

Taung, Passalingang, pemotongan hewan dan sebagainya. 

 Islam telah mengajarkan tentang bagaimana memperlakukan dan 

menghormati baik kepada orang yang meninggal dunia maupun keluarga dan kerabat 

yang ditinggalkan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat banyak melakukan rangkaian 

upacara adat. 

 Kehadiran Islam pada masyarakat Bulukunyi memiliki dampak besar pada 

kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaruh Islam yang dapat dilihat pada pelaksanaan 

upacara adat, khususnya tradisi Attaumate (kematian) yang memadukan tradisi 

budaya lokal dengan ajaran Islam yang datang belakangan. 

 Hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengkaji tentang upacara kematian 

di Bulukunyi Kabupaten Takalar yangberjudul “Akulturasi Budaya Islam dalam 

Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar.” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah pokok 

“Bagaimana proses akulturasi budaya Islam dalam tradisi Attaumate di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”, dengan 

menjabarkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana Tahap Pelaksanaan Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar? 

3. Bagaimana Wujud Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di 

Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 

Takalar? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di 

Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pada 

penelitian ini, memfokuskan pada eksistensi tradisi Attaumate, tahap pelaksanaan 

tradisi Attaumate dan wujud akulturasi budaya Islam dalam tradisi Attaumate yang 

dilakukan masyarakat Kelurahan Bulukunyi saat seseorang meninggal dunia. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat dideskripsikan bahwa salah satu 

kebudayaan masa lampau yang sampai sekarang ini masih dilakukan adalah upacara 
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adat kematian, yang keberadaannya sudah ada sebelum Islam datang dan masih tetap 

dilaksanakan masyarakat Bulukunyi hingga sekarang. 

Upacara adat Attaumate merupakan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan 

oleh setiap daerah yang merupakan sebagai suatu keharusan yang dilakukan sebelum 

maupun sesudah mengkebumikan jenazah dan sebagai salah satu bentuk 

penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam proses pelaksanaan 

upacara kematian, terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan atau 

dipersiapkan oleh keluarga atau masyarakat setempat seperti penggalian kubur, 

memandikan, mengkafani, menshalati, menguburkan dan peringatan hari kematian. 

Rangkaian yang terdapat pada upacara tradisi ini sebagian adalah hasil 

akulturasi antara agama dan budaya setempat. Semua ini diperlukan agar ajaran 

agama dapat berinteraksi dengan lokalitas yang sudah mendarah daging dengan 

masyarakat. Berkat keterbukaan masyarakat terhadap budaya baru, kedua budaya 

yang berbeda tersebut akhirnya dapat berkembang secara beriringan tanpa 

menimbulkan konflik yang serius. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya tahlilan, 

shalawatan, dan pembacaan doa pada pelaksanaan upacara tradisi. Selain itu, 

kebudayaan lokal seperti penggunaan sesajian dalam upacara pun masih 

dipertahankan.10 

D. Tinjauan Pustaka 

 Salah satu aspek terpenting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan pustaka yang 

bertujuan memandu peneliti dalam rangka menentukan sikap dari aspek ketersediaan 

sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun literatur-literatur yang berkaitan 

 

10Nasruddin Ibrahim, “Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal”. Jurnal Rihlah SKI, 

Vol. 9, No. 1 (2021). DOI: https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.16744  

https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.16744
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dengan pokok masalah yang harus diteliti. Adapun literatur-literatur yang menjadi 

rujukan penulis, yaitu: 

1. Skripsi Saenal Abidin (2010) dengan judul “Upacara Adat Kematian di 

Kecamatan Salomakko Kabupaten Bone”. Penelitian tersebut membahas tentang 

sejarah pada adat kematian di Desa Salomakko dan mengamati upacara kematian 

dari segi adat, budaya dan agama. Masyarakat di Kecamatan Salomakko 

beragama Islam, tetapi hanya sebagian saja yang taat melaksanakan ajaran Islam, 

masyarakat Salomakko masih mengenal dan masih mempertahankan tradisi turun 

temurun, pengaruh Islam terhadap adat kematian masih cukup terasa dikalangan 

masyarakat Salomakko, pada pelaksanaannya juga masih dirangkaikan dengan 

kebiasaan lama mereka yang sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat 

Salomakko.11 

2. Skripsi Abdul Rachmat (2005) dengan judul “Unsur-Unsur Islam dalam Adat 

Attaumate di Sanrobone Kabupaten Takalar”. Pada penelitiannya, dijelaskan 

mengenai bagaimana tahap pelaksanaan adat kematian sebelum datangnya Islam 

dengan memakai beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi, 

budaya dan antropologi. Adat Attaumate pada masyarakat Sanrobone melalui 

beberapa tahap, yaitu tahap sebelum memandikan, tahap mengkhafani, 

menshalati, menguburkan dan tahap setelah dikuburkan dan juga pada masyarakat 

Sanrobone ada yang masih mempertahankan tradisi leluhur dan ada pula yang 

 

11Saenal Abidin, “Upacara Adat Kematian di Kecamatan Salomakko Kabupaten Bone”, 

Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2010). 
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telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama karena tingkat pendidikan dan 

pengetahuan agama yang dimilikinya.12 

3. Skripsi Fahmil Pasrah AD (2017) dengan judul “Upacara Adat Kematian di Desa 

Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, dimana dalam 

penelitiannya membahas tentang upacara adat kematian di Desa Salemba 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan memfokuskan pada 

eksistensi upacara adat kematian dan tahap pelaksanaan adat kematian setelah 

mendapat pengaruh Islam dengan menggunakan pendekatan sosiologi, 

antropologi, budaya dan agama. Dalam ritus adat kematian yang ada di Desa 

Salemba memiliki beberapa rangkaian upacara yang harus dilakukan karena 

terdapat keterkaitan rangkaian satu sama lain. Proses tersebut dimulai pada 

pendahuluan, memandikan, mengkhafani, mengubur dan peringatan hari kematian 

yang telah mendapat pengaruh Islam.13 

4. Skripsi Syarifah Nurul S (2019) dengan judul “Upacara Attaumate Dikalangan 

Masyarakat Sayyid di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten 

Takalar”. Peneliti membahas tentang upacara kematian pada masyarakat sayyid di 

Cikoang, dalam penelitiannya penulis memaparkan tentang prosesi kematian 

seorang sayyid yang dimana memiliki ciri aturan adat yang menyatakan bahwa 

jika ada sara’, baca-baca dan pamali yang tidak boleh dilanggar. Jika suatu 

 

12Abdul Rachmat, “Unsur-Unsur Islam dalam Adat Attaumate di Sanrobone Kabupaten 

Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2005). 

13Fahmil Pasrah AD, “Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 
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kepercayaan dilanggar maka akan mendapatkan petaka atau musibah yang akan 

menimpa si pelanggar dalam sistem kepercayaan masyarakat keturunan sayyid.14 

Berdasarkan literatur-literatur yang dikemukakan diatas yang dijadikan 

sebagai tinjauan pustaka, terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang 

tradisi kematian yang meninjau dari segi tradisi, budaya dan agama tetapi belum ada 

yang menjelaskan secara rinci dan detail mengenai judul penulis yakni Akulturasi 

Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan eksistensi Tradisi Attaumate di 

Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tahap pelaksanaan Tradisi Attaumate di 

Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 

c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan wujud Akulturasi Budaya Islam dalam 

Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar. 

 

 

 

 

14Syarifah Nurul S, “Upacara Attaumate Dikalangan Masyarakat Sayyid di Desa Cikoang 

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora 

UIN Alauddin, 2019). 
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2. Kegunaan Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan penulis, 

adapun kegunaan penelitiannya, yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian budaya dan tradisi, serta dapat 

menjadi acuan bagi kepentingan ilmiah dan langkah awal penelitian sejenis di bidang 

lain yang ada. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat, 

khususnya di Kelurahan Bulukunyi untuk lebih memelihara dan melestarikan budaya 

yang telah ada sehingga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kebudayaan secara Konseptual 

1. Pengertian Kebudayaan 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (akal) diartikan sebagai hal yang berkaitan 

dengan akal dan budi manusia. Sedangkan kata tunggalnya adalah buddhi-daya yang 

berarti daya dan budi. Dalam bahasa inggris kebudayaan disebut dengan Culture, 

yang berasal dari kata latin Colore, yaitu mengerjakan. Bisa diartikan pula mengolah 

tanah atau bertanah.1 

Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah suatu kesatuan yang terjalin yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat serta keterampilan dan 

kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat.2 

Kebudayaan menurut Robert H. Lowie adalah segala hal yang mencakup 

tentang kebiasaan, kepercayaan, adat istiadat, norma dan seni dengan keterampilan 

yang diperoleh dari warisan masa lampau melalui pendidikan formal atau informal, 

bukan dari kreativitas individu.3 

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan 

ide-ide, tindakan, ciptaan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat dan menjadi 

 

1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 181. 

2Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

150. 

3Mahdeyeni, dkk, “Manusia dan Kebudayaan”. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 7, 

No. 2 (2019), h. 157. 
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milik manusia melalui pembelajaran.4 Jadi, budaya bersifat abstrak dalam kehidupan 

sehari-hari karena mempengaruhi tingkat pengetahuan dan mengandung ide-ide 

dalam sistem yang terdapat dalam pikiran manusia. 

Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki pengetahuan budaya 

yang mungkin tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya karena pengalaman 

dan proses belajar yang berbeda serta wilayah lingkungan yang mereka hadapi belum 

tentu sama. 

2. Wujud Kebudayaan 

Koentjaraningratdalam buku ilmu Antropologi menjelaskan bahwa wujud 

kebudayaan merupakan bentuk yang bisa dirasakan secara langsung. 

J.J. Hoenigman mengemukakan kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu: 

a. Gagasan  

Gagasan merupakan bentuk ideal budaya yang berupa kumpulan ide, gagasan, 

nilai, norma yang bersifat abstrak dan tak terjamah. Bentuk ini adalah pemikiran 

manusia dan ketika orang mengungkapkan pemikirannya dalam tulisan, tempat 

budaya yang ideal adalah dalam karya penulis. 

b. Aktivitas 

Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai tindakan yang diatur oleh 

manusia. Bentuk ini sering disebut sebagai sistem sosial, melibatkan aktivitas 

manusia yang berinteraksi atas dasar perilaku kebiasaan. Apa yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari bersifat konkret dan dapat diamati dan didokumentasikan. 

 

 

4Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 5. 
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c. Artefak 

Artefak adalah suatu bentuk kebudayaan yang muncul dari kegiatan, tindakan 

dan kerja semua orang dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat disentuh, 

dilihat dan didokumentasikan. Esensinya yang paling konkret dari ketiga bentuk 

budaya tersebut. 

3. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Kebudayaan di setiap bangsa maupun dalam suatu masyarakat terdiri dari 

unsur-unsur besar maupun kecil yang merupakan bagian dari suatu kebetulan yang 

bersifat suatu kesatuan.5 

Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari: 

a. Bahasa 

b. Sistem teknologi 

c. Sistem mata pencaharian 

d. Organisasi sosial 

e. Sistem pengetahuan 

f. Religi 

g. Kesenian 

Ketujuh unsur diatas di sebut unsur budaya universal. Artinya, unsur-unsur ini 

ditemukan di semua budaya dunia primitif dan modern.6 

Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang senantiasa 

dijaga dan dilestarikan secara turun temurun sebab kebudayaan yang diwariskan 

 

5Sri Haryanti, “Tradisi Appassili dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora 

UIN Alauddin, 2020), h. 27. 

6Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 9. 
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secara turun temurun ini merupakan suatu kekayaan dalam budaya. Kebudayaan yang 

memiliki makna cipta, rasa, budi dan karya manusia sebagaimana tampak dalam 

sikap batin. Dimensi batin ini berasal dari unsur agama yang dianut oleh masyarakat, 

misalnya masyarakat muslim sehingga membentuk kebudayaan Islam.7 

Manusia menghasilkan kebudayaan sebagai bentuk dari interaksi dengan 

lingkungan sekitar yang mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

kebutuhan makhluk manusia saat itu dan atau perkembangan teknologi yang semakin 

maju. 

Secara umum budaya Islam dapat dipahami sebagai akal, budi, cipta dan rasa 

serta karya manusia yang tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan karena kebudayaan 

adalah hasil dari karya manusia mukmin yang tidak terlepas dari keyakinan kepada 

Allah Swt. oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwa Islam merupakan sumber 

kebudayaan. Islam menciptakan dan melahirkan kebudayaan yang murni, yakni 

berdasarkan ajaran tauhid.8 

B. Tinjauan Akulturasi Budaya Islam 

 Istilah akulturasi berasal dari kata latin acculturate yang berarti tumbuh dan 

berkembang bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah akulturasi 

diartikan sebagai sekelompok individu atau orang-orang dalam kaitannya dengan ciri-

ciri tertentu dari budaya kelompok lain sebagai akibat dari kontak atau interaksi 

 

7Abd. Rahman Assegaf, Studi Islam Kontekstual (Cet; I, Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 

230. 

8Nurlina, “Upacara Adat Patorani di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (Studi 

Unsur-Unsur Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2015), h. 

29. 
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antara dua kelompok budaya. Sehingga terjadi percampuran beberapa kebudayaan, 

sehingga menghasilkan suatu bentuk kebudayaan baru.9 

 Secara umum, konsep akulturasi adalah percampuran budaya yang kemudian 

menciptakan budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli dari budaya tersebut. 

Misalnya, proses jangka panjang percampuran dua atau lebih budaya yang bertemu 

untuk mempengaruhi satu sama lain. 

 Istilah akulturasi memiliki arti yang berbeda-beda bagi para antropolog. 

Tetapi semua yakin bahwa proses sosial yang terjadi ketika sekelompok orang dari 

satu budaya menghadapi unsur-unsur budaya lain, dimana individualitas orang asli 

diterima tanpa dimasukkan kedalam budaya sendiri.10 

 Koentjaraningrat mengemukakan bahwa akulturasi terjadi ketika sekelompok 

orang dengan budaya tertentu menghadapi unsur-unsur budaya asing, yang unsur-

unsurnya secara bertahap diterima dan diolah menjadi budaya mereka sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian budaya asli tersebut, maka terjadilah proses 

sosial yang terjadi dalam budaya itu sendiri.11 

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

bangsa Indonesia, namun dalam perkembangannya pola dasar kebudayaan setempat 

yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan 

kebudayaan itu disebut dengan akulturasi kebudayaan.  

 

9Departemen dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

Drajat Zakiya, 1967). 

10Abdurahmat Fathoni, Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 30. 

11Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, akulturasi berarti kontak budaya yang bertemu 

dengan budaya yang berbeda dan menggabungkan untuk membuat kontak budaya 

baru atau menciptakan bentuk budaya baru dan tidak mengesampingkan budaya asli. 

Akulturasi budaya adalah proses percampuran dua unsur budaya atau lebih 

yang bersifat melengkapi tanpa menghilangkan corak lama. Proses akulturasi 

memang sudah ada sejak dulu kala, tetapi proses akulturasi dengan sifat yang khusus 

baru ada ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa Eropa Barat mulai menyebar ke 

daerah-daerah lain dimuka bumi pada awal abad ke-15 dan mulai mempengaruhi 

masyarakat-masyarakat suku bangsa di Afrika, Asia, Oseania, Amerika Utara dan 

Amerika Latin.12 

Akulturasi yang terjadi pada suatu masyarakat disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor penyebab terjadinya akulturasi yang 

sumbernya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, diantaranya sebagai berikut: 

a. Penduduk semakin bertambah dan berkurang karena adanya kelahiran, kematian 

dan imigrasi. 

b. Adanya penemuan-penemuan baru diberbagai bidang yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. 

c. Adanya proses penyempurnaan inovasi terhadap penemuan baru sehingga 

menambah atau mengganti sesuatu yang ada di masyarakat. 

d. Terjadinya konflik didalam masyarakat, baik antar individu maupun kelompok. 

 

12Irmawati M, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor penyebab terjadinya akulturasi yang 

sumbernya berasal dari luar, diantaranya sebagai berikut: 

a. Terjadinya perubahan alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

b. Adanya pengaruh kebudayaan asing melalui proses difusi atau penyebaran 

budaya, akulturasi dan asimilasi.13 

 Dalam meneliti jalannya suatu proses akulturasi, seorang peneliti sebaiknya 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Keadaan sebelum proses akulturasi dimulai. 

2. Para individu pembawa unsur-unsur kebudayaan asing. 

3. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk 

kedalam kebudayaan penerima. 

4. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh. 

5. Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing.14 

Akulturasi juga merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu 

kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur 

kebudayaan baru dan kebudayaan baru itu lambat laun diterima dan diolah dalam 

kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok 

itu sendiri. 

 

13Anita, “Tradisi Apanaung Panganreang bagi Masyarakat  di Desa Manongkoki  Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2019). 

14Irwansyah, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Mattoddoq 

Boyang di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab 

dan Humaniora UIN Alauddin, 2016). 
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Akulturasi budaya berkaitan dengan integrasi sosial dalam masyarakat, 

keanekaragaman budaya dan akulturasi mampu mempertahankan integrasi sosial 

apabila setiap warga masyarakat memahami dan menghargai adanya keanekaragaman 

berbagai budaya dalam masyarakat, sikap tersebut mampu meredam konflik sosial 

yang timbul karena adanya perbedaan persepsi mengenai perilaku warga masyarakat 

yang menganut nilai-nilai budaya yang berbeda.15 

 Proses akulturasi budaya terjadi ketika beberapa budaya berinteraksi dengan 

keras satu sama lain dalam jangka waktu yang lama, setelah itu masing-masing 

budaya tersebut berubah untuk mencocokkan satu sama lain menjadi satu budaya. 

Hasil dari proses akulturasi tersebut dapat tercermin dalam bahasa, agama dan 

kepercayaan. 

Ada beberapa bentuk akulturasi yang terjadi didalam masyarakat, yaitu: 

a. Substitusi, yaitu suatu proses penggantian unsur budaya yang lama diganti 

dengan unsur budaya yang baru dengan memberikan nilai tambah bagi 

penggunanya. 

b. Sinkretisme, yaitu proses terbentuknya suatu sistem baru sebagai akibat 

perpaduan unsur budaya lama dengan unsur budaya baru. Sinkretisme dapat 

terjadi pada sistem keagamaan. 

c. Penggantian, yaitu proses akulturasi dimana unsur budaya lama diganti oleh 

unsur budaya baru.16 

 

15Irmawati M, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 

16Anita, “Tradisi Apanaung Panganreang bagi Masyarakat  di Desa Manongkoki  Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2019). 
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Akulturasi budaya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal itu 

disebabkan adanya unsur-unsur budaya yang ditolak sehingga proses perubahan 

kebudayaan melalui akulturasi masih mengandung unsur-unsur budaya lokal yang 

asli. 

 Proses akulturasi juga sering terjadi diantara kelompok minoritas atau 

pendatang yang secara budaya atau etnis berbeda dari masyarakat mayoritas tempat 

mereka berimigrasi. Namun proses akulturasi juga terjadi dalam budaya masyarakat 

mayoritas, yang mengadopsi unsur-unsur budaya masyarakat minoritas seperti 

interaksi langsung melalui media, seni atau sastra.17 

Akulturasi digunakan untuk menggambarkan proses kontak antara budaya 

yang berbeda dan juga hasil dari kontak tersebut. Sebagai proses kontak antar budaya, 

akulturasi dapat melibatkan baik interaksi sosial langsung atau paparan budaya lain 

melalui media komunikasi massa. Sebagai hasil dari kontak itu, akulturasi mengacu 

pada asimilasi oleh satu kelompok budaya yang lain yang memodifikasi yang telah 

ada sehingga terjadi perubahan identitas kelompok. 

Sikap dan perilaku masyarakat akan dipengaruhi oleh adanya akulturasi. 

Adapun dampak dari akulturasi adalah terjadinya perubahan cara pandang individu 

mengenai kehidupan masyarakat, misalnya berubahnya cara berkomunikasi yang 

dulunya secara langsung sekarang dapat dilakukan melalui berbagai media. 

 

 

 

17Anita, “Tradisi Apanaung Panganreang bagi Masyarakat  di Desa Manongkoki  Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2019). 
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C. Kematian dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal 

 Budaya lokal adalah adat yang memiliki ciri khas suatu daerah, yaitu kearifan 

daerah yang berlaku secara khusus antara masyarakat yang satu dengan masyarakat 

yang lain. Budaya lokal juga biasa disebut dengan kearifan lokal (local genius).18 

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu 

daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu 

kewaktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir ataupun hukum 

adat. 

 Budaya lokal dalam bahasa asing sering dikonseptualisasikan dengan 

kecerdasan setempat, kebijakan setempat atau pengetahuan setempat. Kearifan 

masyarakat lokal adalah kemampuan mengelola sikap, cara pandang dan kemampuan 

suatu masyarakat dalam mengatur lingkungan rohani dan jasmaninya, yang 

memberikan ketahanan dan pertumbuhan bagi masyarakat dimana tempat itu 

berada.19 

Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang 

dimiliki oleh suatu suku bangsa. Kelembagaan sosial merupakan ikatan sosial 

bersama diantara anggota masyarakat yang mengoordinasikan tindakan sosial 

bersama antara anggota masyarakat. Tradisi budaya lokal menceritakan tentang 

 

18Fahmil Pasrah AD, “Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 

19R. Cecep Eka Permana, Kearifan Lokal Masyarakat Badui dalam Mitigasi Bencana, 

(Jakarta: Wedatama, 1910), h. 1. 
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bagaimana masyarakat tersebut hidup, bergerak dan menjalankan adat-adat atau nilai-

nilai yang mereka anut dan junjung tinggi.20 

Islam dan budaya lokal muncul melalui proses akulturasi, sehingga beberapa 

tradisi lokal kemudian menyerap nilai-nilai ajaran Islam yang pada gilirannya 

membentuk corak dan tradisi budaya baru dalam masyarakat. Masuknya Islam dalam 

kehidupan masyarakat yang kemudian berasimilasi secara evolusioner dan 

terintegrasi kedalam kehidupan masyarakat. 

 Budaya lokal masyarakat khususnya Bugis-Makassar diadopsi dari lontara 

yang berisi berbagai petuah, prinsip, aturan/norma dan pedoman hidup 

bermasyarakat, serta mengandung nilai pendidikan, kepemimpinan, integritas dan 

etos kerja. 

 Budaya lokal di Indonesia tercermin dalam keragaman sosial budaya dan adat 

istiadat. Suku bangsa Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, Timor, Sasak, 

Papua, Maluku dan Bugis-Makassar memiliki adat dan bahasa yang berbeda-beda. 

Setiap suku bangsa tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan alamnya. 

Terpisah secara geografis  berarti penduduk setiap pulau mengembangkan gaya 

hidup, adat istiadat dan bahasa yang berbeda dari daerah yang berbeda. Namun semua 

bahasa dan dialek daerah ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama, seperti 

bahasa dan budaya Melayu Austronesia.21 

Seni budaya lokal merupakan bentuk seni atau tradisi yang ada pada daerah 

tertentu, mengakar dan menjadi pola hidup di masyarakat tersebut. Budaya ini 

 

20Irmawati M, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 

21Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). 
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berkembang secara turun temurun dan terus dilestarikan oleh generasi selanjutnya. 

Semakin banyak suku di Indonesia semakin memperkaya khazanah kebudayaan 

Nusantara karena setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda 

dan memberikan identitas dan corak yang jelas bagi daerahnya.22 

Kekayaan budaya dan tradisi lokal yang dipertahankan masyarakat bukan 

berarti menutup diri dari perkembangan zaman dalam hal ini mengikuti 

perkembangan budaya diera modern sekarang. Demi mempertahankan kearifan 

budaya lokal dari pengaruh kebudayaan asing yang begitu terbuka dengan konsep 

hidup yang ditawarkan yaitu dari segi pakaian, makanan, pergaulan yang membawa 

pengaruh buruk terhadap kelangsungan budaya lokal serta membawa efek hidup yang 

jauh dari konsep yang di ajarkan oleh budaya lokal dan ajaran agama Islam. 

Islam membutuhkan kebudayaan berupa adat, tradisi, kesenian dan lain-lain 

untuk menyebarkan misinya. Namun jika Islam adalah agama tauhid yang bersifat 

universal, absolut, abadi, relatif dan temporal sebagai bagian dari ciptaan manusia 

dan sekaligus sebagai ekspresi Islam, kita harus membedakannya. Dakwah budaya 

tidak lebih dari upaya untuk melakukan dinamisme dan purifikasi. Dinamisme berarti 

sebuah kreasi budaya yang terus berkembang dan cenderung berubah menuju Islam 

lebih baik. Purifikasi diartikan sebagai upaya memurnikan nilai-nilai budaya dengan 

mencerminkan nilai-nilai tauhid.23 

Kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk kearifan 

lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawah oleh Islam tidak jarang 

 

22Irmawati M, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 

23Nasruddin Ibrahim, “Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal”. Jurnal Rihlah SKI, 

Vol. 9, No. 1, (2021). DOI: https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.16744  

https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.16744
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menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat kemudian terjadilah akulturasi 

dan mungkin sikretisasi budaya, seperti praktek meyakini iman didalam ajaran Islam 

akan tetapi masih mempercayai berbagai keyakinan lokal. Secara spesifik, Islam 

memandang budaya lokal yang ditemuinya dapat dipilah menjadi tiga, yaitu 

menerima dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 

serta berguna bagi pemuliaan kehidupan umat manusia.24 

Tradisi dan agama dalam masyarakat harus sejalan beriringan sehingga dalam 

tradisi tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan 

agama bahkan lebih mendekatkan kepada dosa besar seperti syirik kepada Allah Swt. 

agama menuntut manusia dalam menjalankan roda kehidupannya lebih baik, dapat 

mengubah pesan-pesan dan menyempurnakan unsur tradisi yang ada dalam 

masyarakat. 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan budaya suatu 

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

berkembang pesat di Indonesia. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan 

ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam 

merupakan fenomena peradaban, kultural dan realita sosial dalam kehidupan 

manusia. Hal ini menandakan bahwa budaya lokal memiliki peran yang cukup 

signifikan mengantar Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga 

peradaban Islam dapat diakui oleh dunia.25 

 

24Irmawati M, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 

25Mastanning, “Mattoana Arajang di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”. Jurnal Rihlah 

SKI, Vol. 3, No. 1, (2015). DOI: https://doi.org/10.24252/rihlah.v3i01.1386  

https://doi.org/10.24252/rihlah.v3i01.1386
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Kebudayaan pada dasarnya layak diwariskan secara otomatis oleh masyarakat 

yang pelaksanaannya sesuai tafsiran proses perubahan sosial. Budaya yang 

diwariskan secara otomatis dipengaruhi oleh mereka yang masih aktif mengamalkan 

warisan budaya yang meningkatkan nilai sosial lingkungan. Peran aktif masyarakat 

membuat budaya di suatu tempat dapat terpelihara dengan baik.26 

Salah satunya adalah upacara kematian, dimana kematian adalah akhir dari 

kehidupan atau ketiadaan nyawa pada organisme biologis. Semua makhluk hidup 

pada akhirnya akan mati secara permanen baik penyebab secara alami, terkena 

penyakit atau karena kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami 

pembusukan dan selanjutnya kembali menjadi tanah. 

Kematian merupakan bentuk penghormatan terhadap orang yang telah 

meninggal dunia dengan mengadakan upacara khusus yang memiliki makna dan arti 

penting bagi masyarakat dalam melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya, 

masyarakat masih menggunakan berbagai sesajian untuk mendukung upacara 

kematian yang memiliki makna simbolis. 

Upacara kematian yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan adalah upacara 

kematian adat suku Tana Toraja yang disebut dengan Rambu Solo. Rambu Solo 

adalah ritual kematian masyarakat Tana Toraja yang bertujuan untuk menghormati 

dan menghantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju ke alam roh dan 

kembali selamanya ditempat peristirahatan bersama leluhur mereka. Ritual ini disebut 

juga dengan ritual penyelesaian kematian, karena setelah semua proses ritual ini 

selesai, orang yang meninggal baru dianggap benar-benar meninggal. Upacara 

 

26Muhammad Husni, “Kearifan Lokal Handep Mayarakat Dayak”. Jurnal Rihlah SKI, Vol. 8, 

No. 2 (2020). 



25 

 

 

 

pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan mahal dalam masyarakat 

Toraja. 

Upacara kematian yang terkenal di Takalar adalah upacara Attaumate 

dikalangan masyarakat Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar. Dalam proses 

upacara Attaumate, terdapat beberapa rangkaian upacara yang harus dilakukan. 

Proses tersebut dimulai dari Assuro Ammaca, pengajian selama empat puluh hari dan 

malam, berdzikir pada hari ketiga, ketujuh, kesepuluh, kelima belas, dua puluh, tiga 

puluh, dan hari empat puluhnya, kemudian memberikan sedekah atau menyerahkan 

barang-barang seperti tempat tidur, kursi, lemari, dan alat perabot tangga lainnya ke 

yang membacakan doa selama empat puluh hari dan malam itu. 

Islam mengajarkan bahwa semua makhluk hidup pasti akan menemui 

kematian. Kematian tidak dapat dicegah atau dihindari. Beberapa memiliki umur 

yang lebih panjang, sementara yang lain memiliki umur yang lebih pendek. Panjang 

atau pendeknya umur seseorang sudah menjadi takdir Allah SWT. Tidak ada yang 

tahu pasti usianya.27 

 

27Fahmil Pasrah AD, “Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari objek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci.1 Tujuannya adalah untuk memahami fenomena dan 

peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subyek penelitian, kemudian 

menghasilkan deskripsi data dalam bentuk informasi lisan dari beberapa orang yang 

dianggap lebih tahu tentang objek yang diamati. 

Data yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), dimana 

peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan dan peneliti terlibat 

langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. Selain itu, terdapat pula data 

penguat atau pendukung penelitian yaitu kajian pustaka (Library Research), yaitu 

pengumpulan data melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya 

ilmiah yang relevan dengan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, dimana penelitian ini difokuskan 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data tentang upacara adat 

Attaumate.

 

1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1. 



 

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut 

peninjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan 

menggunakan metode analisis sejarah. Pendekatan sejarah bertujuan membuat 

rekontruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, 

mengevaluasi, memperifikasi serta mensintesiskan bukti-bukti memegahkan fakta 

dan memperoleh kesimpulan yang kuat.2 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang 

berhubungan dengan budayanya. Antropologi budaya mencakup tentang seluruh 

kehidupan manusia, cara manusia memelihara dan mengembangkan budaya selama 

berabad-abad dan bagaimana manusia dengan kecerdasan dan struktur fisiknya 

sendiri tidak ditentukan oleh pola naluriah melainkan berhasil mengubah lingkungan 

hidupnya berdasarkan pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.3 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah 

masyarakat. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

2Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h. 96-

97. 

3Warsito, Antropologi Budaya, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 12. 



 

 

 

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu, kelompok-kelompok manusia, 

maupun perorangan dengan kelompok.4  

Agama jika dilihat dari definisinya berarti dilihat dari esensinya yang 

seringkali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga menjelaskan 

religiusitas masyarakat berdasarkan tingkat ortodoksi dan ritual keagamaan.5 

Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat interaksi atau hubungan sosial 

antara masyarakat Bulukunyi dalam pelaksanaan  upacara kematian dari awal hingga 

akhir yang tidak lepas dari rasa kebersamaan dan gotong royong dalam 

pelaksanaannya dan melihat nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi ini. 

C. Sumber Data 

 Pengumpulan data sangatlah penting dalam suatu penelitian, karena tanpa data 

maka hasil penelitian akan diragukan keotentikannya. Dalam hal ini ada dua jenis 

data yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui survei lapangan 

dengan menggunakan semua teknik pengumpulan data orisinal (asli).6 Data ini 

diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian, adapun 

narasumber untuk mendapatkan data dalam penelitian adalah yang mengetahui secara 

mendalam tentang tradisi Attaumate di Bulukunyi. 

 

4Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet. 43; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 55. 

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 55. 

6Sri Hapsari Wijayanti, dkk, Bahasa Indonesia: Penulis dan Penyajian Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 245. 



 

 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).7 Data sekunder dapat 

diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung seperti jurnal, artikel, karya ilmiah 

dan lain-lain. Namun pada intinya data sekunder merupakan data yang sudah ada 

campur tangan peneliti di dalamnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistemastis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.8 Pada saat melakukan observasi, peneliti dituntut untuk 

turun langsung ke lokasi penelitian guna mengamati dan mencatat sebanyak-

banyaknya data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi 

yang digali langsung dari sumber data melalui percakapan dan tanya jawab. Sebelum 

melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menentukan informan dan telah 

merancang pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh jawaban yang relevan. 

Selama proses wawancara, diketahui bahwa ada interaksi tertentu antara 

pewawancara dan informan.9 

 

7Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

(Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 55. 

8Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. II; Jakarta: 

Bumi Kasara, 2009), h. 52. 

9Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2011), h.17. 



 

 

 

3. Telaah Dokumen 

Telaah dokumen merupakan proses pengumpulan data dengan cara menelaah 

sumber data, baik data tertulis maupun tidak tertulis. Teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumen juga dapat dikonfigurasi dengan mengambil data yang 

diambil melalui dokumen.10 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan atau diperlukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data, di antaranya adalah: 

1. Pedoman wawancara, yaitu alat yang digunakan dalam proses wawancara 

untuk memperoleh informasi. 

2. Alat tulis, untuk mencatat semua pernyataan dari informan. 

3. Alat elektronik, berfungsi untuk mengambil gambar dan merekam pernyataan 

dari informan. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu prosedur atau cara dalam penyajian serta 

penafsiran data. Ada 3 macam metode pengolahan data, yaitu: 

a. Metode Induktif, yaitu dimulai dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Deduktif, yaitu data yang bersifat umum kemudian dijabarkan ke data 

yang bersifat khusus. 

 

10Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. II; Jakarta 

Bumi Kasara, 2009), h. 69. 



 

 

 

c. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan cara membanding-bandingkan 

data antara yang satu dengan yang lain kemudian menarik kesimpulan.11 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan penyederhanaan data-data yang diperoleh 

dari masyarakat melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam 

satuan-satuan, mensintesiskan dan mempolakannya, memilih mana yang penting dan 

mana yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulannya sehingga mudah untuk 

dipahami.12 

 

 

11Fahmil Pasrah AD, “Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017).  

12Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.89. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Gambar 1. Peta Kabupaten Takalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattallassang terletak antara 5º3’-5º38’ 

Lintang Selatan dan 119º22’-119º39’ Bujur Timur. Di sebelah Timur secara 

administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan disebelah Barat dan Selatan dibatasi 

oleh Selat Makassar dan Laut Flores.  

Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km², terdiri dari 9 

Kecamatan dan 93 wilayah Desa/Kelurahan. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan 

ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km. 



 

 

 

Kabupaten Takalar yang terdiri dari 9 kecamatan diantaranya: 

a. Pattallassang 

b. Polongbangkeng Selatan 

c. Polongbangkeng Utara  

a. Galesong 

b. Galesong Selatan 

c. Galesong Utara 

d. Sanrobone 

e. Mappakasunggu 

f. Mangarabombang. 

Secara geografis, Kecamatan Polongbangkeng Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Jeneponto disebelah Timur, disebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Polongbangkeng Utara, disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Pattallassang dan disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mangarabombang. 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan memiliki luas wilayah 88,07 km² dan terdiri dari 

10 Desa/Kelurahan, diantaranya: Kelurahan Canrego, Bontokadatto, Bulukunyi, Desa 

Cakura, Lantang, Moncongkomba, Pa’bundukang, Pattene, Rajaya dan Desa 

Surulangi. 

2. Keadaan Demografis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Bulukunyi, jumlah 

penduduk yaitu 3.368 jiwa, terdiri dari 1.004 kepala keluarga dengan spesifikasi 

1.618 jiwa laki-laki dan 1.750 jiwa perempuan yang terbagi dalam 6 lingkungan, 

yaitu: 



 

 

 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar 

 

No Nama Jumlah Penduduk 

Laki-laki 

Jumlah Penduduk 

Perempuan 

Total 

1 Tengko 447 459 906 

2 Ujung Bori 248 293 541 

3 Makammu I 240 259 499 

4 Makammu II 213 213 426 

5 Batu Maccing 288 304 592 

6 Parang Labbua 182 222 404 

 Jumlah 1.618 1.750 3.368 

Sumber Data: Kantor Kelurahan Bulukunyi 2021. 

 Kehidupan masyarakat di Kelurahan Bulukunyi mayoritas penduduknya 

adalah suku Makassar, walaupun ada yang merupakan suku lain di daerah tersebut 

karena ikatan pernikahan. Akan tetapi, sudah dianggap satu etnis dan seluruh 

penduduknya beragama Islam. 

a. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan satu hal yang memajukan tingkat kecerdasan, 

kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pada umumnya. Hal ini juga mendorong 

tumbuhnya keterampilan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat 

membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja guna 

menanggulangi pengangguran. Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta 



 

 

 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan mempengaruhi 

tingkat taraf pendidikan. 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana di Kelurahan Bulukunyi yang dimiliki telah dimanfaatkan dengan baik. 

Baik dalam bidang pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, 

sarana perdagangan dan obyek wisata yang ada.  

Dalam hal prasarana di Kelurahan Bulukunyi, seperti listrik dapat dikatakan 

bahwa semua masyarakat sudah menggunakan listrik baik secara pribadi maupun 

menyambung dari tetangga terdekat. Pada saluran air pun cukup memadai, 

masyarakat memanfaatkan air sumur dengan baik selebihnya menggunakan air 

PDAM untuk kehidupan sehari-hari. 

c. Mata Pencaharian 

Pada umumnya, masyarakat Kelurahan Bulukunyi adalah petani, sehingga 

mata pencahariannya merupakan hasil dari pertanian mereka, seperti padi, jagung, 

cabai, semangka, melon dan sayur-mayur. Selain itu, juga terdapat beberapa hewan 

ternak, seperti ayam, bebek dan sapi. 

Selain menjadi petani, sebagian masyarakat bekerja sebagai tukang kayu, 

buruh bangunan, pedagang, tukang ojek dan sopir mobil. Sisanya adalah PNS dan 

Pegawai Honorer yang bekerja sebagai guru di sekolah dan ada juga yang bekerja 

sebagai pegawai kantor Kelurahan dan pegawai di Puskesmas. 

d. Sosial Budaya 

Keadaan sosial suatu daerah banyak ditentukan oleh kondisi wilayahnya, 

seperti di Kelurahan Bulukunyi sebagaimana daerah-daerah lain yang hidup saling 

membutuhkan dan berdampingan antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat 



 

 

 

di Kelurahan Bulukunyi masih memelihara yang namanya nilai-nilai gotong royong 

yang menyangkut keperluan bersama baik yang bersifat keagamaan, sosial dan 

budaya. 

Nilai-nilai gotong royong tersebut dapat dilihat dalam sebuah acara kematian, 

pernikahan, aqiqah untuk bayi yang baru lahir, membangun rumah dan sebagainya. 

Dalam hal ini, hubungan saling mengenal antara satu sama lain dan hidup 

berdampingan membuat hubungan persaudaraan yang semakin erat dalam kehidupan 

masyarakat Bulukunyi. 

Kondisi budaya masyarakat Kelurahan Bulukunyi masih mempertahankan 

kebudayaan dari leluhur nenek moyang mereka dan masih sulit untuk meninggalkan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut karena sudah turun temurun dilaksanakan dan sudah 

menjadi sebuah tradisi pada masyarakat setempat. Dalam suatu budaya masyarakat, 

yang masih dipengaruhi kepercayaan-kepercayaan arwah terdahulu yang diwariskan 

sebelumnya dan masih dilestarikan hingga saat ini walaupun masyarakat telah 

menganut agama Islam. Pengaruh tersebut masih terlihat pada upacara-upacara adat 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

B. Eksistensi Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan         

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar 

Tradisi attaumate adalah suatu bentuk penghormatan terhadap orang yang 

telah meninggal dunia. Attaumate penting dilaksanakan bagi masyarakat Bulukunyi 

karena menurut kepercayaan mereka attaumate ini merupakan penghargaan maupun 

penghormatan yang terakhir kepada keluarganya yang telah meninggal. 



 

 

 

Bentuk penghormatan yang dimaksud adalah dengan melakukan perayaan 

yang salah satunya seperti assuro maca, assuro maca ini merupakan pembacaan doa 

di rumah duka oleh seorang imam dengan mempersiapkan dupa yang sudah dibakar 

dan beberapa makanan beserta lauk pauknya yang disimpan diatas dulang yang 

kemudian dibacakan doa lalu dimakan bersama-sama. Tujuannya yaitu untuk 

mendoakan orang yang telah meninggal supaya mendapat keselamatan di akhirat. 

Orang yang terlibat maupun berperan dalam tradisi ini adalah masyarakat setempat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber, mengatakan 

bahwa: 

“Attaumate dilakukan sejak dari nenek moyang terdahulu, diperkirakan sudah 

dilaksanakan sejak tahun 1950-an (abad ke-20) karena pada tahun 1940-an 

suasana orang-orang masih kacau, artinya masyarakat belum merasakan yang 

namanya kemerdekaan, jadi orang tidak bisa melakukan Attaumate karena 

masih kacau dan tidak aman. Seiring berjalannya waktu banyak kepercayaan 

yang masuk dan berkembang dalam tradisi Attaumate.”1 

Tradisi attaumate sebenarnya berkembang dari nenek moyang bangsa 

Indonesia yang menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Animisme 

merupakan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang yang mereka anggap masih 

bersemayam di batu-batu besar, pohon yang rindang daunnya dan tempat-tempat 

yang dianggap keramat. Sedangkan kepercayaan dinamisme beranggapan bahwa tiap-

tiap benda baik tumbuh-tumbuhan, maupun binatang mempunyai kekuatan gaib.2 

Adanya kepercayaan seperti itu sehingga nenek moyang terdahulu banyak 

melakukan ritual-ritual atau melakukan hal-hal mistis yang menurut pemahaman 

 

1H. Rurung (56 Tahun), Imam Kelurahan, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2022. 

2Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 5. 



 

 

 

mereka dahulu jika tidak dilakukan akan terjadi sesuatu yang tidak baik atau 

malapetaka. 

Attaumate pra Islam sudah dilakukan dengan banyak dipengaruhi oleh acara-

acara sakral, salah satunya seperti pembacaan mantra-mantra terhadap sesajen guna 

mengirimkan keselamatan untuk orang yang telah meninggal dunia kemudian setelah 

Islam datang diganti dengan pembacaan ayat-ayat suci Alquran.3 

Disamping itu, terdapat solidaritas yang terlihat ketika malam hari orang-

orang begadang menemani berjaga malam dengan melakukan permainan kartu, 

mabuk-mabukan dan lain-lain untuk mengusir rasa kantuk. Setelah Islam 

berkembang, kegiatan itu masih tetap dilakukan tetapi diisi pula dengan mengaji 

menamatkan Alquran atau khatam Alquran.  

Terdapat kepercayaan lain pula yang diyakini yaitu penguburan mayat 

bersama dengan sebagian harta benda berharga yang dia miliki, yang dimaksudkan 

agar roh tidak datang mengganggu orang yang masih hidup. Adapula penyajian 

makanan sebagai sesajian untuk arwah si mayat. 

Attaumate sebelum Islam dilakukan dengan cara melakukan persembahan 

melalui pembacaan mantra-mantra dengan sesajen yang dipersembahkan untuk roh-

roh dan sebagai bentuk komunikasi dengan para leluhur maupun apa yang dipercayai 

pada waktu itu, dilakukan  pada hari-hari tertentu. 

Kebudayaan mengalami perkembangan atau perubahan yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan yang disebabkan adanya kontak 

suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Konteks ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan bahwa tradisi kematian dikelurahan Bulukunyi mengalami perubahan 

 

3Dg. Siriwa (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 02 Juli 2022. 



 

 

 

karena masyarakat mengadopsi kepercayaan baru yaitu Islam sehingga dapat 

dikatakan tradisi ini banyak mengalami perubahan atau mendapat pengaruh Islam.4 

Perkembangan tradisi Attaumate yang dilakukan oleh masyarakat Bulukunyi 

pada saat ini sudah mengalami perubahan atau meninggalkan beberapa kebiasaan. 

Seperti, pada saat seseorang meninggal dunia sebelum dimandikan, saat masih 

dibaringkan mayat akan diberikan dupa dibagian atas kepala yang fungsinya untuk 

mengharumkan sekitar ruangan dan mencegah aroma yang lain. Namun, sekarang 

kebiasaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh sebagian besar masyarakat karena diganti 

dengan kapur barus. 

Perubahan pada pengambilan hari yang biasanya dulu dilakukan sampai 

malam ke 20 secara terus menerus, seiring berjalannya waktu pengambilan hari hanya 

dilakukan sampai pada hari ke 10 dan ada juga yang hanya sampai pada hari ke 7 

sesuai kesepakatan keluarga yang ditinggalkan dan juga tergantung ekonomi 

keluarganya. 

“Masyarakat sudah meninggalkan beberapa adat kebiasaan, karena kita harus 

menyesuaikan zaman yang ada dengan tradisi yang lalu-lalu, pokoknya sudah 

terkikis dan dihilangkan sedikit demi sedikit karena banyak yang bertentangan 

dengan syariat ajaran agama Islam, seperti kalau orang yang kurang mampu 

ekonominya terpaksa dia harus meminjam, jadi ada unsur dosa di dalamnya 

karena ada paksaan.”5 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tradisi Islam yang berkembang 

mempengaruhi secara keseluruhan tradisi ini, akan tetapi prosesi upacara kematian 

yang dilakukan oleh masyarakat Bulukunyi masih terdapat tradisi leluhur atau 

peninggalan nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja di karenakan 

masyarakat sudah terbiasa seperti yang sudah dilakukan oleh leluhurnya, walaupun 

 

4Elly M. Setiadi, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 44. 

5H. Rurung (56 Tahun), Imam Kelurahan, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2022. 



 

 

 

sudah terkikis sedikit demi sedikit karena perkembangan zaman yang ada sekarang. 

Meskipun masyarakat Bulukunyi semuanya beragama Islam, masih ada 

beberapa masyarakat yang masih tetap patuh dalam melaksanakan upacara tradisi 

kematian ini sesuai dengan ajaran nenek moyang serta kepercayaan-kepercayaan 

yang mereka yakini. 

C. Tahap Pelaksanaan Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar 

Tahapan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan 

atau menyelesaikan suatu kegiatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai 

dengan adat dan tradisi dalam suatu daerah, seperti dalam konteks ini sama halnya 

dengan perlakuan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. 

Proses tradisi kematian pada setiap daerah selalu menjadi hal yang cukup 

menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang dari budaya kematian tersebut, 

maupun dari segi pelaksanaannya. Adapun nilai-nilai yang tidak lepas dari tradisi 

kematian, seperti status sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya dalam tradisi ini. 

Contohnya dalam tradisi kematian masyarakat Bulukunyi mampu menyatukan 

keluarga yang jauh. 

Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya, semua anggota kerabat 

yang dekat maupun yang jauh diberitahu, supaya keluarga yang jauh bisa cepat 

datang ke rumah duka agar proses pelaksanaan jenazah bisa dilakukan dengan cepat 

yang bertujuan supaya mayat bisa dikebumikan dan juga mereka datang dengan 

membawa sumbangan berupa uang ataupun bingkisan, barang dan benda-benda 

tertentu yang berguna bagi keperluan yang berhubungan dengan jenazah. 



 

 

 

Tradisi kematian pada masyarakat Bulukunyi dari dulu hingga sekarang tidak 

ada perbedaan dengan ajaran agama Islam untuk semua orang, seperti jenazah harus 

dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Meskipun masyarakat Bulukunyi 

sudah menganut agama Islam, sebagian besar orang masih ada yang tetap 

mempertahankan budaya lokal yang terdapat dalam tradisi tersebut. 

Ketika seseorang sudah sakratul maut, pihak keluarga biasanya 

menghadapkan ke arah kiblat lalu membisikkan di telinganya kalimat syahadat, 

mengucapkan “Ayshadu an-la ilaha illallah, Wa ayshadu anna muhammada 

rasulullah” yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi 

bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.  

Apabila sudah ada tanda-tanda pada tubuhnya bahwa dia sudah meninggal, 

diperbaikilah letak anggota badannya, mulut dan matanya ditutup apabila terbuka 

kemudian semua orang yang ada didalam rumah duka mengucapkan kalimat 

”Innalillahi wa inna ilaihi raji’un” yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan 

kepada-Nyalah kami kembali. 

Terdapat beberapa tahapan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam pelaksanaan upacara tradisi kematian, yaitu: 

1. Memandikan Mayat (Ajje’ne) 

Ada orang yang mengatakan bahwa mayat itu adalah najis, tetapi sebetulnya 

mayat bukanlah najis, yang najis itu adalah kotoran yang melekat pada mayat 

tersebut. Oleh sebab itu, mayat dimandikan agar terhindar dari najis dan kewajiban 

orang yang masih hidup untuk melakukannya.6 

 
6H. Limpo (67 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Tanggal 09 Mei 2022. 



 

 

 

Orang yang meninggal dunia biasanya terlebih dahulu dilakukan mandi 

pertama atau biasa disebut dalam bahasa makassar dengan Je’ne Sala, mandi pertama 

dilakukan untuk mayat yang baru saja meninggal karena ditakutkan ada kotoran yang 

menempal pada mayat. Kalau mayat sudah ingin di bungkus barulah dimandikan 

dengan betul-betul sesuai dengan ketentuannya. 

Orang yang memandikan pun harus orang-orang yang tertentu atau khusus, 

yaitu yang dipercayakan oleh imam karena yang melakukan tersebut harus tau tata 

caranya. Adapun 4 orang yang terdapat dalam pelaksanaannya, yaitu: 

- Bagian kepala yang dinamakan Langiri 

- Bagian dada yang dinamakan Kalompoang 

- Bagian kemaluan yang dinamakan Accoci 

- Bagian kaki yang dinamakan Atto’ba. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam masing-masing tugasnya adalah 

kebersihan pada mayat. Seperti jika membersihkan dibagian dada, kalau masih licin 

tentu belum bersih, jadi harus di gosok sampai tidak licin. Kalau sudah tidak licin 

berarti si mayat sudah bersih. Kemudian ketika proses memandikan jenazah, mayat di 

bolak balik, didahulukan dengan bagian tubuh kanan diatas kemudian kiri dibawah 

dan sebaliknya. 

“Semua itu sesuai dengan syariat agama karena pada hakikatnya kita berasal 

dari empat kejadian, yaitu air, angin, tanah dan api yang kemudian disatukan 

dalam konteks ini. Maka dari itu, setiap ada orang yang meninggal dunia 

harus empat orang yang masuk memandikan.”7 

Orang yang memandikan mayat pun bukan lawan jenisnya, misalnya jika 

mayat tersebut laki-laki maka yang memandikannya juga adalah laki-laki dan 

sebaliknya jika mayatnya adalah perempuan maka yang memandikannya adalah 

 

7H. Rurung (56 Tahun), Imam Kelurahan, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2022. 



 

 

 

perempuan juga. Hal ini dimaksudkan agar aurat jenazah tersebut terpelihara dari 

pandangan dan sentuhan dengan lawan jenisnya.  Akan tetapi kaum laki-laki 

dibolehkan memandikan jenazah perempuan apabila ada hubungan pernikahan atau 

sebagai suami istri, suami boleh memandikan jenazah istri begitu pun sebaliknya. 

Kebolehan tersebut berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayidah Aisyah, dia 

berkata: 

 

ا فِي  رَجَعَ إلَِيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاَتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ باِلْبَقِيعِ، وَأنََا أجَِدُ صُداَع  

ِ قَبْلِي، فغَسََّلْتكُِ    أقَوُلُ: وَارَأسَْاهْ قاَلَ: بلَْ أنََا وَارَأسَْاهْ ثم قَالَ:رَأسِْي، وَأنََا  كِ لَوْ مِت  مَا ضَرَّ

 وَكَفَّنْتكُِ، ثمَُّ صَلَّيْتُ عَليَْكِ، وَدفََنْتكُِ 

 

Artinya: 

Suatu hari Nabi Saw. pulang ke rumahku setelah mengantar ke kuburan Baqi’, 

saat itu aku merasa kepalaku sakit sekali sehingga aku berkata; Oh, betapa 

sakitnya kepalaku ini. Nabi Saw. juga berkata; Saya juga sakit kepala. 

Kemudian beliau bersabda; Jangan khawatir, karena seandainya engkau 

meninggal lebih dulu dariku, maka aku sendiri yang akan memandikanmu, 

mengafanimu, menyalatimu dan menguburkanmu. 

Setelah memandikan mayat, orang-orang yang memandikannya akan 

diberikan sedekah (Passidakka) berupa pakaian laki-laki jika yang meninggal adalah 

laki-laki dan pakaian perempuan jika yang meninggal adalah perempuan, sarung, 

peci, sabun, odol, sendal, sisir, uang, sikat gigi, sisir, cermin dan sebagainya yang di 

simpan didalam tas. 

2. Mengkafani Mayat (A’roko’) 

Hal yang pertama diperhatikan dalam proses mengkafani mayat adalah kain 

kafannya. Jumlah kain kafan perempuan  adalah 5-7 lembar sedangkan laki-laki 3-5 

lembar, kain kafan perempuan lebih banyak mengingat karena perempuan sudah tidak 



 

 

 

memakai apa-apa lagi dan perempuan dikhususkan untuk selalu menutup aurat dalam 

berpakaian sehingga harus tebal dan berlapis supaya tidak tembus penglihatan. Orang 

yang mengkafani mayat adalah yang memandikannya.8 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 

نْ كَفَنَهُ    إذِاَ كَفَّنَ أحََدكُُمْ أخََاهُ فَلْيحَُس ِ

Artinya: 

 Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka 

hendaklah memperbagus kafannya. (HR. Muslim no. 943) 

Orang yang menyelenggarakan jenazah harus betul-betul orang yang bisa 

merahasiakan aib si mayat, jangan sampai orang yang mengerjakan mayat suka 

bercerita aib orang yang meninggal dan juga imbalan apa saja yang diberikan tidak 

boleh dicerita kepada siapapun, apa yang diberikan harus diterima dengan ikhlas dan 

sepenuh hati. 

“Dalam penyelenggaraan jenazah, tidak sembarangan orang yang bisa 

melakukannya karena mempunyai suatu ketentuan, seperti harus mengetahui 

doanya dan cara merobek kain kafan. Jadi, harus orang-orang tertentu yang 

bisa melakukannya karena ditakutkan biasanya terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, contohnya kapur barus (banyak orang yang tidak suka dengan bau 

kapur barus), lemah fisik (ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti 

pingsan), perempuan yang masih muda (ditakutkan pada saat ada orang yang 

meninggal dunia kemudian orang itu berhalangan atau datang bulan) jadi 

perempuan yang ditunjuk adalah orang yang sudah tua.”9 

Mengkafani mayat bertujuan untuk menutupi aurat dan sebagai pakaian 

terakhir seseorang yang meninggal dunia. Kain kafan diperoleh dari harta si mayat 

sendiri, apabila dia meninggalkan harta. Kalau si mayat tidak memiliki harta, maka 

 
8Dg. Sialle (51 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2022. 

9Dg. Sialle (51 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2022. 



 

 

 

kafannya menjadi tanggung jawab orang yang wajib memberi belanja ketika dia 

masih hidup seperti keluarganya. 

3. Menshalati Mayat (Risambayangi) 

Setelah mayat dimandikan dan dikafani, mayat selanjutnya di shalati secara 

bersama-sama untuk masyarakat yang ingin ikut menshalati, karena dalam 

melaksanakan shalat jenazah lebih banyak orang yang ikut lebih baik. Maka dari itu, 

shalat jenazah  biasanya dilaksanakan di masjid agar banyak orang yang bisa ikut 

karena apa bila dilakukan di rumah orang yang bisa ikut menshalati jenazah 

jumlahnya terbatas. 

Berikut hadist tentang keutamaan Shalat Jenazah dari Abu Hurairah, dia 

berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

 

. قيِلَ   طٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تدُْفنََ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مَنْ شَهِدَ الْجَناَزَةَ حَتَّى يصَُلِِّىَ عَليَْهَا فلََهُ قِيرَا

مِثْلُ الْجَبلََيْنِ الْعَظِيمَيْنِ   وَمَا الْقِيرَاطَانِ قاَلَ   

Artinya: 

 Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka 

baginya satu qiroth. Lalu barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga 

dimakamkan, maka baginya dua qiroth. Ada yang bertanya, “Apa yang 

dimaksud dua qiroth?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas 

menjawab, “Dua qiroth itu semisal dua gunung yang besar.” (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

Setelah mayat dibungkus dengan tikar kemudian mayat diangkat lewat pintu 

depan rumah dengan posisi kepala mayat didahulukan keluar dari rumah, lalu 

diletakkan diatas bulekang (keranda) yang sudah disiapkan. Bulekang kemudian 

diangkat menuju kuburan dan hendaklah berjalan dengan segera sambil mengucapkan 

kalimat Lailaha Illalah. Sambil berjalan pengantar jenazah bisa berganti-gantian 

membawa bulekang. Orang-orang yang berpapasan dengan pengantar jenazah harus 



 

 

 

berhenti, sedangkan orang-orang yang berjalan maupun berkendara dari dibelakang 

pengantar jenazah tidak boleh mendahulukan rombongan pengantar jenazah hingga 

smpai area pekuburan. 

4. Menguburkan Mayat (Ritarawang) 

Kewajiban yang keempat terhadap mayat adalah menguburkannya. Pada saat 

menguburkan mayat, terdapat tiga orang yang masuk kedalam kubur dan bertugas 

untuk melakukan penguburan, satu orang dibagian kepala yang dinamakan 

pappasoso, dibagian tengah dan dibagian kaki membantu pappasoso.  

Mayat diturunkan kedalam liang lahat dan dihadapkan kearah kiblat kemudian 

tali pocong dilonggarkan, tetapi pada bagian wajah dibuka lalu pappasoso 

meletakkan segenggam tanah yang telah dibacakan doa kewajah mayat sebagai tanda 

pasiama’ (penyatuan) antara mayat dengan tanah, kemudian setelah di pasiama’ 

wajah mayat kembali ditutup lalu dipalingkan mengahadap kiblat dan ditutupi papan 

kemudian ditimbuni tanah hingga membentuk gundukan lalu ditancapkan batu nisan. 

Apabila mayatnya laki-laki maka jumlah batu nisannya satu, jika mayatnya 

perempuan maka jumlah batu nisannya dua. Hal ini untuk mengetahui bahwa kuburan 

tersebut laki-laki atau perempuan. 

Setelah selesai dikuburkan, imam kemudian melakukan pembacaan talatting 

(talkin) dengan tujuan agar mayat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat 

penjaga kubur dengan lancar. Setelah itu, diletakkan kelapa diatas kuburan lalu 

dibelah kemudian diminum oleh orang yang mau meminumnya. Tujuan dari 

pembelahan kelapa ini yang menurut orang dahulu bahwa ketika ada orang yang 

kurang berani atau penakut ketika meminum air kelapa itu akan menjadi berani. 

“Punna umpana biasa nia tau kurang barani pa’malla mallakkang punna na 

alle nainung anjo je’ne kalukua gara-gara iyaminjo biasana barani.” 



 

 

 

(seumpama kalau ada orang kurang berani atau penakut lalu ketika meminum 

air kelapa itu akan menjadi berani).10 

Setelah pembelahan kelapa, dilanjutkan dengan penaburan bunga diatas 

kuburan kemudian diletakkan rangka’-rangka’ (penutup) untuk mengetahui bahwa 

kuburan tersebut adalah kuburan baru. Setelah proses penguburan selesai, kerabat 

dekat kembali kerumah duka untuk mempersiapkan yang namanya passidakka 

(sedekah) yang akan diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam 

penyelenggaraan jenazah, seperti: 

a) Pak Imam, karena telah melakukan proses penyelenggaran jenazah. 

b) A‘jene Taumate,adalahorang yang memandikan mayat. 

c) Pakkeke Kallibbong, adalah orang yang menggali kuburan. 

d) Pa Angka’ Taumate, adalah orang yang memikul jenazah menuju kuburan. 

e) Angsambayangi, adalah orang yang ikut dalam menshalati mayat. 

f) Pappasoso’, adalah orang yang melakukan proses menguburan. 

g) Pabaca Bunga, adalah orang yang membacakan doa pada bunga yang akan 

dibawa ke kuburan.11 

Passidakka yang diberikan tergantung dengan kemampuan keluarga si mayat. 

Biasanya dalam bentuk pakaian, alat-alat mandi, uang, sarung dll. Passidakka ini 

dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih keluarga si mayat karena sudah membantu 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah hingga selesai. 

5. Peringatan Hari Kematian (Ngalle Allo) 

Setelah semua empat perkara prosesi penyelenggaraan jenazah yang wajib 

dilaksanakan ketika seseorang meninggal dunia telah selesai, maka selanjutnya 

 

10H. Limpo (67 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Tanggal 09 Mei 2022. 

11Satija Dg. Bunga (48 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Tanggal 05 Juni 2022. 



 

 

 

dilakukan pengambilan hari yang dimulai dari hari pertama kematian, ketiga, ketujuh, 

kesepeluh, kedua puluh, keempat puluh, keenam puluh, keseratus hari dan kesatu 

tahun kematian (tammu taung). 

Makna dari pengambilan hari yang dimulai dari hari pertama, ketiga, ketujuh, 

kesepeluh, kedua puluh, keempat puluh, keenam puluh, keseratus hari dan kesatu 

tahun kematian adalah karena masyarakat Bulukunyi percaya bahwa roh orang yang 

sudah meninggal dunia datang ke rumah pada waktu tertentu itu untuk berkunjung. 

Oleh sebab itu, dilakukan pengajian dan pembacaan doa untuk keselamatan si 

mayat.12 

Ngalle Allo dalam bahasa Makassar merupakan tradisi memperingati hari 

meninggalnya si mayat yang dilaksanakan oleh pihak keluarga yang ditinggalkan dan 

masyarakat sekitar. Disebut ngalle allo karena sudah menjadi penyebutan yang umum 

pada masyarakat, sekalipun esensi daripada pelaksanaan ini adalah assuro maca di 

hari-hari yang telah ditentukan. 

Pada sore hari setelah di makamkan, dilakukan pembacaan doa di rumah duka 

oleh seorang imam dengan mempersiapkan dupa yang sudah dibakar dan beberapa 

makanan beserta lauk pauknya yang disimpan diatas dulang yang kemudian 

dibacakan doa lalu dimakan bersama-sama, pada masyarakat bulukunyi biasa disebut 

assuro maca.  

Assuro maca ini dilakukan dua kali sehari sampai pada hari ke tujuh, karena 

masyarakat meyakini bahwa makanan yang disediakan selama tujuh hari setiap siang 

dan malam seperti orang yang masih hidup diberi makan, karena roh mayat masih ada 

di dalam rumah. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan dari assuro maca ini adalah 

 

12Satija Dg. Bunga (48 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Tanggal 05 Juni 2022. 



 

 

 

untuk mendoakan orang yang sudah meninggal semoga amal ibadahnya diterima oleh 

Allah.13 Selain assuro maca dilakukan juga penaburan bunga di kuburan setiap sore 

sampai pada hari ketujuh. 

Pada malam harinya, keluarga yang ditinggalkan biasanya melakukan 

tausiyah atau ceramah agama dengan mengundang atau mendatangkan ustadz dan 

dirangkaikan dengan pembacaan ayat suci Alquran yang dilakukan selama tiga 

malam berturut-turut. Para kerabat dekat dan tetangga kemudian datang untuk 

mendengarkan ceramah dan nasehat-nasehat agama. Tausiyah bertujuan untuk 

memberikan pemahaman untuk orang yang masih hidup sebelum datang kematian, 

agar selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.14 

 Pada hari ketiga, pak imam, pegawai sara (guru mengaji) dan orang yang 

pintar mengaji sebanyak-banyaknya dipanggil ke rumah duka untuk melakukan 

pengajian dan mendoakan orang yang telah meninggal. Pengajian ini dilakukan 

setelah shalat Dhuhur sampai selesai, setiap orang yang mengaji sekurang-kurangnya 

membaca satu juz untuk mengkhatam Alquran (appatamma’) tiga puluh juz dalam 

satu hari. Appatamma’ ini dilakukan pada hari ketiga, ketujuh, kesepuluh, kedua 

puluh, keempat puluh, keenam puluh, keseratus hari dan tammu taung dilanjutkan 

dengan shalawat dan dzikir bersama-sama. Orang-orang yang datang untuk mengaji 

dijamu dengan beberapa makanan dan minuman. Sebelum pulang mereka juga 

diberikan sedekah berupa amplop yang berisi uang.  

Pada hari ketujuh yang biasa dinamakan dengan palappasa allonna 

(pelepasan harinya), dilakukan lagi pengajian seperti hari ketiga dan mengkhatam 

 

13Dg. Sau (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 05 Juni 2022. 

14H. Rurung (56 Tahun), Imam Kelurahan, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2022. 



 

 

 

Alquran tiga puluh juz pada hari itu juga. Selain melakukan pengajian, pada hari 

ketujuh juga biasanya melakukan pemotongan hewan, seperti kambing ataupun sapi. 

Pemotongan hewan ini bertujuan untuk aqiqah terhadap orang yang telah meninggal, 

karena orang dahulu belum tentu di aqiqah sewaktu baru lahir jadi barulah di aqiqah 

setelah meninggal dunia. Seperti yang dikatakan dengan salah satu narasumber: 

“Penyembelihan hewan seperti kambing maupun sapi bertujuan untuk aqiqah 

terhadap orang yang telah meninggal dunia, sebab orang dulu sewaktu masih 

bayi belum tentu di aqiqah. Sedangkan sesuai petunjuk Islam dari Nabi 

Muhammad Saw. kita sudah dipermudah, kalau memang bayi yang sudah 

lahir seharusnya di aqiqah, apabila belum mampu maka ditunggu sampai 

empat belas hari, kalaupun belum lagi mampu maka ditunggu sampai dua 

puluh hingga satu tahun, tetapi kalau belum mampu juga maka walaupun 

sewaktu orang itu sudah meninggal dunia masih bisa di aqiqah, karena anak 

yang lahir apabila belum di aqiqah bagaikan barang kita tetapi masih tergadai, 

nanti setelah di aqiqah bagaikan sawah sudah ditebus dan menjadi milik 

kita.”15 

Pada hari ketujuh, juga dilaksanakan Appanaung panganreang atau biasa juga 

dikatakan appalappasa allo. Pada hari itu, semua keluarga dan tetangga-tetangga 

berkumpul di rumah duka dan orang-orang yang datang membawa sedekah seperti 

makanan atau uang. 

Appanaung panganreang merupakan bentuk sedekah kepada imam yang telah 

memimpin doa pada saat dilakukan assuro maca. Bentuk sedekahnya berupa perabot 

rumah tangga, seperti tempat tidur, bantal, seprei, kelambu, alat shalat, pakaian, 

piring satu lusin, gelas, sendok besar dan kecil, termos, panci, baskom, ember, 

kompor, dulang, tempat cuci tangan, balon lampu. Makanannya berupa ikan bakar, 

ikan goreng, kepiting, udang, ayam goreng, mie goreng, daging kambing, nasi 

dansongkolo. Adapun kue yang biasa dibawa yaitu, kue bolu, cucuru bayao, kue 

serikaya, bangke-bangke, buah-buahan, kopi, teh dan gula. 

 

15Dg. Sialle (51 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Tanggal 08 Mei 2022. 



 

 

 

Setelah hari ketujuh selesai, maka selanjutnya dilakukan kembali pengajian 

pada hari kesepuluh sama seperti pada hari ketiga dan ketujuh, pak imam dan 

masyarakat yang pintar mengaji dipanggil kerumah duka untuk melakukan pengajian 

dan Appatamma. Hal ini dilakukan lagi pada hari kedua puluh, keempat puluh, 

keseratus hari dan tammu taung (satu tahun). 

D. Wujud Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar 

Budaya Islam telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bagi bangsa 

Indonesia, sehingga dasar kebudayaan setempat yang masih tradisional dan masih 

kental akan suatu tradisi, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan kebudayaan yang 

disebut akulturasi budaya. Percampuran budaya lokal dan budaya Islam sangat 

mempengaruhi kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. 

Pada masyarakat Bulukunyi, sudah terjadi percampuran budaya dimana dalam 

tradisi kematian pada masyarakat Bulukunyi sudah tercampur budaya Islam dan 

budaya lokal, baik dari segi pelaksanaan dan sebagainya. Dimana, adat yang sudah 

ada sejak lama tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun Islam sudah masuk dan 

berkembang. 

Budaya lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang ini dalam tradisi 

kematian masih terlihat karena adanya percampuran dengan budaya Islam, orang-

orang yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang terdahulu masih 

kental dengan adat istiadat yang dilakukan sampai sekarang yang dimulai dari 

tahapan pertama sampai tahapan terakhir. 

 



 

 

 

1. Appanaung Panganreang 

Appanaung panganreang sudah ada sebelum kedatangan Islam, orang 

terdahulu memaknai bahwa appanaung panganreang adalah bentuk upah yang 

diberikan kepada orang yang sudah membacakan doa-doa keselamatan untuk si 

mayat, seperti alat-alat rumah tangga ataupun makanan.  

Setelah kedatangan Islam appananung panganreang masih tetap 

dilakukan dengan bermakna sebagai bentuk sedekah kepada imam yang telah 

memimpin doa pada saat dilakukan assuro maca. Sebagaimana dalam firman 

Allah Swt. dalam QS. An-Nisaa/4:114.  

 

إِ ﴿ أوَۡ  مَعۡرُوفٍ  أوَۡ  بِصَدقََةٍ  أمََرَ  مَنۡ  إلََِّّ  نَّجۡوَىٰهُمۡ  ن  م ِ كَثيِرٖ  فِي  خَيۡرَ  بَيۡنَ  ۞لََّّ  حِِۢ 
صۡلَٰ

ا عَظِيمٗا    ِ فسََوۡفَ نؤُۡتيِهِ أجَۡر  لِكَ ٱبۡتغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللََّّ  ﴾ ١١٤ٱلنَّاسِِۚ وَمَن يَفۡعلَۡ ذَٰ

Terjemahnya: 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 

bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 

sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 

manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 

keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang 

besar.16 

Appananung panganreang memang merupakan tradisi sebelum kedatangan 

Islam, akan tetapi dapat berakulturasi dengan nilai-nilai Islam sehingga akhirnya 

masih bertahan sampai sekarang. Bentuk sedekah yang dimaksud dalam 

appanaung panganreang ini berupa perabot rumah tangga, seperti tempat tidur, 

bantal, seprei, kelambu, alat shalat, pakaian, piring satu lusin, gelas, sendok besar 

dan kecil, termos, panci, baskom, ember, kompor, dulang, tempat cuci tangan, 

 

16Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya. 



 

 

 

balon lampu. Makanannya berupa ikan bakar, ikan goreng, kepiting, udang, ayam 

goreng, mie goreng, daging kambing, nasi dan songkolo. Adapun kue yang biasa 

dibawa yaitu, kue bolu, cucuru bayao, kue serikaya, bangke-bangke, buah-

buahan, kopi, teh dan gula. 

2. Pemotongan Hewan 

Pemotongan hewan seperti kambing maupun sapi yang menurut 

kepercayaan masyarakat bertujuan untuk aqiqah terhadap orang yang telah 

meninggal dunia, sebab orang dulu sewaktu masih bayi belum tentu di aqiqah jadi 

barulah di aqiqah ketika meninggal dunia.  

Ulama Syafi’i berpendapat seperti Syekh Zakariya Al-Anshari, Syekh Al-

Khatib As-Syirbini, Imam Al-Baghawi dan lainnya bahwa hukum aqiqah bagi 

orang yang sudah meninggal dunia yakni diperbolehkan bila adanya wasiat dari 

mayat semasa hidupnya.17 

Sebelum Islam datang, pemotongan hewan sudah dilakukan oleh 

masyarakat Bulukunyi dengan mempercayai bahwa pemotongan hewan dilakukan 

untuk kendaraan si mayat nantinya. Akan tetapi setelah ajaran Islam berkembang 

pemotongan hewan masih tetap dilakukan dengan meyakini bahwa untuk aqiqah 

terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Dalam proses pemotongan hewan, 

terlebih dulu dibacakan basmalah dan dilanjutkan dengan doa, orang yang 

memotong juga harus bersih atau sudah berwudhu. 

 

  

 

17Ahmad Muntaha AM, Hukum Aqiqah Untuk Orang Tua yang Sudah Meninggal, (NU 

Online, 2021). 



 

 

 

3. Kakdok Minnyak 

Kakdok minnyak merupakan makanan yang disediakan didalam piring 

pada saat selesai pengajian yang dilakukan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, 

kesepuluh, kedua puluh, keempat puluh, keenam puluh, keseratus hari dan tammu 

taung. Kakdok minnyak ini menurut orang terdahulu disediakan untuk 

persembahan atau sesaji untuk Dewa atau arwah leluhur yang kemudian 

dibacakan doa untuk keselamatannya.  

Doa adalah bentuk interaksi antara manusia dengan penciptanya, dengan 

memanjatkan doa manusia berharap apa yang diinginkannya dapat terkabulkan. 

Kedudukan doa dalam Islam sangat tinggi. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-

Ghafir/40:60. 

 

جَهَنَّمَ ﴿ سَيَدۡخُلوُنَ  عِبَادتَِي  عَنۡ  يسَۡتكَۡبرُِونَ  ٱلَّذِينَ  إِنَّ  لكَُمِۡۚ  أسَۡتجَِبۡ  ٱدۡعُونيِٓ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ 

 ﴾ ٦٠داَخِرِينَ  

 

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 

Jahannam dalam keadaan hina dina".18 

Adapun makanannya berupa songkolo dan ayam goreng. Songkolo 

merupakan makanan tradisional khas Makassar yang terbuat dari beras ketan yang 

di kukus hingga matang. Makna dari songkolo ini adalah sebagai simbol agar 

keluarga tetap menyatu dan tidak bercerai berai serta kebersamaan yang tetap 

 

18Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya. 



 

 

 

terjalin. Sedangkan ayam goreng sebagai pelengkap lauk pauk untuk melengkapi 

songkolo tersebut. 

4. Tammu Taung 

Tammu taung adalah perayaan ke satu tahun kematian. Pada masyarakat 

Bulukunyi, tammu taung diisi dengan pengajian sampai khatam Alquran 

kemudian dilanjutkan dengan shalawat dan dzikir bersama-sama. Sama halnya 

seperti hari ketiga, ketujuh, kesepuluh, kedua puluh, keempat puluh, keenam 

puluh dan keseratus hari. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan 

ketika hendak pulang diberikan sedekah berupa uang dan bingkisan makanan. 

Islam datang dan berkembang ditengah-tengah masyarakat tidak sepenuhnya 

melarang ataupun mengubah budaya setempat. Akan tetapi, penambahan budaya 

Islam selama tidak mengubah yang ada, dapat diterima dikalangan masyarakat seiring 

berjalannya waktu dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki. 

Tradisi kematian banyak dipengaruhi oleh acara-acara sakral yang bertujuan 

agar si mayat dan keluarga yang ditinggalkan dapat keselamatan didunia maupun di 

akhirat kelak, mayat di doakan agar selamat dan ditempatkan ditempat yang layak 

disisi Allah Swt. 

Disamping menjalankan ritual dalam acara kematian, juga tetap memasukkan 

unsur keIslaman di dalamnya, seperti kegiatan assuro maca untuk orang yang telah 

meninggal dunia yang sebelum itu juga dilakukan pembacaan ayat suci Alquran.  

 Adapun pandangan masyarakat tentang tradisi kematian ini adalah apabila 

tradisi ini tidak dilakukan, maka akan terjadi bentrok masyarakat dengan pemerintah 

setempat karena mereka ingin mempertahankan adat istiadat yang ada. Pendapat lain 

mengemukakan bahwa jika tradisi ini tidak dilakukan maka tidak apa-apa selain dari 



 

 

 

empat perkara yang diwajibkan diatas, yaitu memandikan, mengkhafani, menshalati 

dan menguburkan. Selain dari keempat kewajiban itu tidak dipaksakan, karena 

mengingat keadaan ekonomi orang yang berbeda-beda jadi kembali ke keluarga yang 

ditinggalkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah dan sub masalah yang telah dikemukakan oleh 

penulis berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi merupakan suatu hal yang 

keberadaannya sudah ada jauh sebelum Islam datang dan masih tetap 

dilaksanakan hingga saat ini apabila ada keluarganya yang meninggal dunia. 

Masyarakat meyakini bahwa attaumate penting dilaksanakan bagi masyarakat 

Bulukunyi karena menurut kepercayaan mereka, attaumate ini merupakan 

penghargaan maupun penghormatan yang terakhir kepada keluarganya yang 

telah meninggal. Namun seiring berjalannya waktu dimana masyarakat 

mendalami suatu ajaran yaitu Islam, perlahan tradisi Attaumate pada 

masyarakat Bulukunyi mulai terkikis. 

2. Dalam tahap pelaksanaan tradisi Attaumate di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar memiliki beberapa 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan karena saling terkait satu sama lain. 

Meskipun pengaruh Islam sangat mendominasi pada pelaksanaannya, 

sebagian besar orang masih ada yang tetap mempertahankan budaya lokal 

yang terdapat dalam tradisi tersebut. Adapun beberapa tahapan yang harus 

dilakukan dalam pelaksanaan upacara tradisi kematian, yaitu: 1) Memandikan 

mayat. 2) Mengkafani mayat. 3) Menshalati mayat. 4) Menguburkan mayat. 5) 

Peringatan hari kematian. 



 

 

 

3. Pada masyarakat di Kelurahan Bulukunyi sangat menghargai suatu budaya 

maupun kepercayaan yang sejak dahulu ada dikalangan masyarakat 

Bulukunyi, meskipun agama Islam sudah diyakini keberadaannya namun 

suatu tradisi yang ada sejak dulu tidak mampu diubah begitu saja sebab telah 

mendarah daging dalam dirinya, sehingga pada masyarakat Bulukunyi 

melakukan perpaduan dua unsur budaya antara budaya lokal dengan budaya 

Islam dengan berdampingan. Seperti: 1) Appanaung panganreang, merupakan 

bentuk sedekah kepada imam yang telah memimpin doa pada saat dilakukan 

assuro maca. 2) Pemotongan hewan, seperti kambing maupun sapi yang 

bertujuan untuk aqiqah terhadap orang yang telah meninggal dunia. 3) Kakdok 

minnyak, merupakan makanan yang disediakan diatas dulang pada saat selesai 

pengajian lalu dibacakan doa untuk keselamatan si mayat. 4) Tammu taung, 

adalah perayaan ke satu tahun kematian. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang membahas tentang eksistensi, 

tahap pelaksanaan dan wujud akulturasi budaya Islam dalam tradisi attaumate. 

Masyarakat yang masih tetap mempertahankan dan menjaga tradisi yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam maupun budaya lokal dan kepercayaan-kepercayaan 

tertentu yang terdapat di dalamnya karena merupakan warisan leluhur yang tidak bisa 

ditinggalkan begitu saja dan mengandung nilai-nilai yang dapat memperkuat rasa 

persatuan antar masyarakat. 



 

 

 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangsih maupun 

referensi kepada mahasiswa dan masyarakat luar yang ingin mengetahui tentang 

tradisi ini dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai tradisi tersebut dengan cakupan lebih luas serta dengan 

perspektif yang berbeda. 
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