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ABSTRAK 

NAMA  : Isra Dewi Sinta 

NIM   : 30100117109 

JUDUL  : Ritual A’dupa di Desa Kayu Loe Dusun Parang 

    Labbua Kabupaten Bantaeng (Tinjauan Akidah Islam) 

 

  Skripsi yang berjudul Ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe Dusun Parang 

Labbua, merinci sub pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana latar belakang 

munculnya ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe Dusun Parang Labbua, Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, 2) Bagaimana prosesi pelaksanaan ritual a‟dupa 

di Desa Kayu Loe Dusun Parang Labbua, Kecamatan Bantaeng Kabupaten 

Bantaeng?, 3) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap ritual a‟dupa di tinjau 

dari segi akidah islam?. 

  Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara 

penelitian lapangan, observasi dan wawancara. Menggunakan tiga pendekatan 

yaitu pendekatan filosofis, teologi dan fenomenologi. Sumber data menggunakan 

data primer (Lapangan dan wawancara) dan sekunder (Buku, jurnal, dan skripsi). 

Tahap terakhir yaitu pengolahan data dengan editing, identifikasi data, lalu 

penyajian data yang akan digunakan. 

  Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Ritual ini berawal sejak dahulu kala 

sampai mendapati proses agama Islam masuk ke Indonesia. Ritual a‟dupa 

dilakukan karena banyak masyarakat yang pindah rumah mengalami gangguan 

mistik seperti kerasukan, sakit dsb maka dari itu inilah inisiatif para nenek 

moyang menangkal kejadian tersebut, dari yang melenceng terlalu jauh dari 

agama sampai ritual ini termodifikasi dengan mengambil ajaran dasar agama 

Islam seperti bersyukur dan berdoa hanya kepada Allah swt semata. 2) Proses 

ritual a‟dupa dengan melihat hari baik, lalu mengundang sanak saudara dan 

tetangga, melakukan barazanji, lalu masuk ke proses a‟dupa dan membaca doa 

yang terbaik untuk keluarga yang masuk rumah baru, dan yang terakhir makan 

bersama tamu undangan. 3) Persepsi masyarakat terkait ritual ini adalah sebagai 

wujud rasa syukur mereka terhadap rejeki yang telah diberikan oleh Allah swt. 

dengan berdoa kepadaNya dan Islam pun dapat menerimanya karena terdapat nilai 

yang positif dalam ritual tersebut. 

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Diharapkan bagi masyarakat 

yang sudah tidak lagi menjalani ritual atau pun tradisi seperti itu, untuk tidak 

merendahkan atau menghakimi masyarakat. 2) Jika mendapati sebuah adat istiadat 

yang terlihat mengandung unsur Islam maka boleh untuk dipertahankan. Tapi jika 

tidak mendapati unsur Islam didalamnya agar kiranya kita dapat saling 

memperingati. 3) Dihimbau kepada para pemuda desa Kayu Loe agar tetaplah 

lebih kritis, semangat belajar ilmu agama, untuk mencari tahu setiap adat istiadat 

yang berada di desa tersebut dan memberi pemahaman khusus kepada masyarakat 

yang masih melaksanakan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

  Peradaban dapat merubah pola pikir dan hidup seorang manusia. Banyak 

perubahan yang telah maju seperti peningkatan ilmu pengetahuan manusia, yang 

mempengaruhi politik, sosial, ekonomi, norma-norma, seni budaya, perilaku dan 

sebagainya, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Seiring berjalannya 

waktu, peradaban dapat memberikan atau melahirkan sebuah perbedaan dan 

sebuah peningkatan dalam kehidupan manusia. Peradaban sendiri muncul karena 

kekuatan kebudayaan dan kebudayaan pun tidak tentu dapat hadir sebagai suatu 

peradaban. Peradaban lebih berperan dalam kehidupan sosial seperti ekonomi dan 

politik sedangkan kebudayaan lebih ke jasmani-rohani manusia atau bentuk 

ekspresi kehidupan batin masyarakat. Kebudayaan mencakup seluruh kebiasaan, 

norma-norma, adat, dan sosial yang mengatur kehidupan suatu masyarakat. 

Keduanya memang memiliki perbedaan yang jelas tapi tidak bisa dipisahkan 

karena keduanya saling berperan kuat.
1
  

  Kebudayaan adalah seluruh tingkah laku manusia yang dapat diterima oleh 

orang banyak dan bisa didapatkan dengan proses belajar hingga tersusun dalam 

kehidupan masyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa 

mengalami perubahan-perubahan terutama dalam dinamika kebudayaan akan 

mengalami sebuah perubahan dan ada juga yang mati dimakan oleh waktu atau 

ada hal tertentu.
2
  Perbedaan adalah suatu anugerah dari sang Maha pencipta. 

Walaupun kita diciptakan dengan banyak perbedaan di muka Bumi, tapi itulah 

yang mempererat tali silahturahmi, belajar saling menghormati satu sama lain dan 

                                                           
1
 Rizem Aizid, Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia, (Cet I, Yogyakarta: Noktah, 

2018), h. 5-8. 

2
 Muhammad Bahar Akkase Teng, “Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif 

Sejarah)”, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h. 71. 
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belajar menerima perbedaan tersebut. Perbedaan agama, ras, suku, budaya, 

bahasa, warna kulit dan lain sebagainya, sudah menjadi hal yang lumrah 

diberbagai negara termasuk Indonesia. Perbedaan juga telah menjadi budaya 

dimasing-masing wilayah karena kebudayaan adalah kebutuhan manusia baik 

dalam jasmani dan rohani serta tercipta dalam ide, norma dan gagasan yang telah 

disepakati oleh masyarakatnya.
3
 Keanekaragaman tersebut membuat negara 

Indonesia menjadi daya tarik bagi para antropolog, serta pelajar atau masyarakat 

luar negeri. Para antropolog atau penetili kebudayaan lebih tetarik dengan adanya 

ritual-ritual yang unik serta mengandung makna yang dalam untuk dikaji atau 

diteliti. Ritual-ritual dari berbagai daerah mempunyai sejarah masing-masing serta 

kaya akan makna tersendiri. Ritual yang ada di Indonesia dilakukan oleh para 

nenek moyang atau pendahulu kita dan terus dilaksanakan secara turun-temurun 

dan menurut kepercayaan masyarakat masing-masing. 

  Kepercayaan dan keyakinan manusia tidak lepas dari apa yang mereka 

lakukan dalam kehidupannya. Seperti halnya di Indonesia, dimana negara ini 

termasuk negara yang mayoritas beragama Islam di dunia yang kaya akan budaya 

dan tradisinya. Dimana budaya dan tradisi sangat berpengaruh besar di dalam 

lingkungan sosial masyarakat sehingga nantinya akan menjadi suatu komunitas, 

etnis, suku atau bahkan suatu bangsa. Seperti halnya dengan ritual-ritual, dimana 

ritual lahir dari kepercayaan dan keyakinan pendahulu kita (nenek moyang). 

Mereka berupaya agar kebiasaannya tersebut tetap di jaga dan dilestarikan sampai 

kepada anak cucunya (generasi baru), karena sejatinya tradisi memiliki beragam 

nilai-nilai didalamnya bagi yang percaya. Para pendahulu selalu melakukan ritual 

                                                           
3
 Nurjannah dan Robi Suhendra, “Terkait Pendidkan Anak Pada Masyarakat Nelayan 

Di Desa Perlis Brandan Barat”, Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 1 (2) 

(2015):102-110, Tahun 2015, h. 103. 
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simbolisasi dari wujud rasa syukur mereka dan hal tersebut sudah umum 

dilakukan di Indonesia.
4
 

Setiap agama pasti mengajarkan penganutnya bagaimana cara beribadah 

beserta doanya, serta doa dalam berbagai keadaan atau momen tertentu.
5
 Seperti 

dalam Islam kita diberikan banyak doa untuk berbagai macam momen, seperti 

saat berbahagia, bersedih, tertimpa masalah, atau momen jika ingin membuat 

sebuah wujud apresiasi rasa syukur. 

Umat Islam hidup berlandaskan kitab suci al-Qur‟an dan sunnah Nabi 

Muhammad saw. serta yang diriwayatkan oleh generasi para sahabat, karena lewat 

Nabi Muhammad, Allah swt. menyampaikan segala kebenaran dan meyingkirkan 

sesuatu yang sesat.
6
 Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran kesahabat lalu 

sahabat menyampaikan kesahabat lainnya, ataupun nabi yang akan langsung 

menyampaikan kesaudara umat Islam lainnya. Begitulah generasi-kegenerasi 

kebenaran disampaikan dan ada pula upaya dakwah keberbagai wilayah. Sebagai 

umat Islam kita harus mengikuti ajaran kehidupan Rasulullah yang telah 

diamanahkan oleh Allah swt. seperti yang telah dijelaskan dalam QS Al-

A‟raf/7:158. 

 

اَ انىَّاسُ اِ  ٰٓأٍَُّ  ٔ ٖٓ قمُْ  َُ ٔحُْ ًَ الَِّْ ٌُ
الْْزَْضِِۚ لَْٰٓ انِ  ََ ثِ   ُ ًٗ مُهْكُ انسَّم  ْْ نَ ْٕعًا اۨنَّرِ ْٕكُمْ جَمِ ِ انَِ

لُ اّللّ  ُْ ْٓ زَسُ وِّ

يُ  ُْ احَّبعُِ ََ  ًٖ خِ كَهمِ  ََ  ِ
ْْ ٔؤُْمِهُ باِلّلّ  ِّٓ انَّرِ ِّٓ الْْمُِّ ًِ انىَّبِ نِ ُْ زَسُ ََ  ِ

ا باِلّلّ  ُْ مِىُ  فاَ 
ْٕجُُۖ ٔمُِ نَ نعََهَّكُ  ََ َْ ٍْخدَُ  ٨٥١مْ حَ

Terjemahnya: 

"Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua, 

yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, 

                                                           
4
 Kastolani dan Abdullah Yusuf, Relasi Islam dan Budaya Lokal, (Vol. 4. No. 1, 

Agustus 2016), h. 53-54. 

5
 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 99. 

6
 Abul Yazid Abu Zaid Al - „Ajami, Akidah Islam Menurut Empat Madzhab, (Cet II; 

Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 441. 
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Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi 

yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-

Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".
7
 

 

Menurut tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut telah menjelaskan bahwa telah 

dahulu Allah memerintahkan umatnya untuk mengikuti ajaran nabi Muhammad 

sebagai nabi terakhir, baik pada saat masa Nabi Muhammad ataupun setelahnya. 

Tidak ada Tuhan selain Allah swt. Yang menghidupkan dan mematikan Dialah 

Tuhan seluruh alam dengan Mahakuasa-Nya. Maka dari itu Dia mengutus seorang 

Rasul untuk menyampaikan ajaran yang benar keseluruh umat manusia. Nabi 

Muhammad juga menyampaikan syariat Allah swt. dengan ucapan dan perbuatan 

beliau. Hal ini relevan dengan perintah “Ikutilah Dia, supaya kamu mendapat 

petunjuk”. Seperti itulah perintah Allah atas umatnya.
8
 

Perbuatan yang baik sangat ditekankan dalam Islam. Perbuatan tersebut 

dilatarbelakangi oleh keyakinan yang kuat yang disebut sebagai akidah, dan 

perbuatan disebut sebagai akhlak. Keduanya saling berkaitan dalam ajaran Islam, 

apa diyakini dan dipercaya akan berdampak pada akhlak atau perbuatan kita. Bisa 

dikatakan ritual adalah wujud dari akidah seseorang yang mempercayainya. 

Segala perbuatan tergantung baik atau buruknya akidah seseorang. 

Islam merupakan mashdar dari kata aslama yang artinya taat atau berserah 

diri. Jika dilihat dari segi sematik Islam mempunyai arti selamat, sejahtera dan 

damai. Kata Islam satu akar dengan kata salam yang sekarang dipakai oleh umat 

Islam untuk menyapa seseorang atau memasuki sebuah ruangan atau rumah, yaitu 

assalamu‟alaikum yang mempunyai arti keselamatan, damai dan sejahtera, serta 

dijadikan sebuah doa untuk orang yang kita beri salam. Menurut Prof, Dr. 

                                                           
10 

Kementrian Agama Republik Indonesia, Ar-Rahim Al-Qur‟an dan Terjemahan, 

(Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 170. 

8
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an), Vol 

I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 329-331. 
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Muhammad Abdullah Darraz, arti dari Islam sendiri adalah penyerahan diri 

kepada seluruh kehendak Allah tanpa adanya sebuah perlawanan. Arti Islam juga 

dikemukakan sama oleh Prof. Dr. M. Tahir Azhary yang mengatakan bahwa Islam 

adalah penundukan secara penuh oleh manusia terhadap seluruh ketetapan Allah 

swt. Seorang muslim adalah orang yang menerima segala petunjuk Tuhan dan 

menyerahkan diri untuk segala kehendakNya.
9
 

Islam secara terminologi yang diungkap oleh Ahmad Abdullah Almasdosi 

adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada umat manusia yang berisi tuntunan 

yang jelas mengenai aspek kehidupan baik dalam hal spiritual maupun material 

yang telah awal dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai rasul terakhir dan 

telah tertata rapih sesuai budaya manusia sampai sejarah manusia berakhir atau 

kiamat.
10

 Jadi, agama Islam adalah agama yang berisi tentang kaidah kehidupan 

manusia baik secara individu ataupun secara kelompok, juga membahas tentang 

kebesaran-Nya, tentang alam (hewan, tumbuhan, galaksi), memberikan segala 

solusi dari setiap masalah kehidupan manusia, sejarah Islam, semuanya disatukan 

di dalam kitab al-Qur‟an yang bertuliskan bahasa Arab tersebut. Allah swt. 

memerintahkan umatnya untuk membaca al-Qur‟an dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Jika umat Islam melakukan hal yang di luar dari ajaran 

agama Islam itu artinya kita telah melakukan sebuah dosa karena tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Allah swt. Maha mengetahui dan Maha pengampun, Allah 

mengetahui segala hal yang umatnya perbuat dan menjadi pengampun bagi yang 

meminta ampun atau bertaubat. Sebagai umat muslim kita harus menyadari ketika 

telah berbuat dosa dan meminta ampun, jangan berulah kembali yang dikarenakan 

kesalahpahaman akan Tuhan yang Maha pengampun. 
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 Mardani, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, (Cet I; Depok:  

Kencana, 2017), h. 19-20. 
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 Rusyja Rustam dan Zainal A. Haris, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di 
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6 
 

Islam selalu berdialog dengan fenomena dan realitas budaya pada wilayah 

Islam itu hadir dengan berbagai cara. Kehadiran agama telah merambah luas dan 

sangat dalam ke berbagai dimensi budaya manusia, mulai dari tradisi, bahasa, 

pakaian, pergaulan, pola penyembahan, falsafah kearifan lokal, ritual kebahagiaan 

dan rasa syukur, prosesi kelahiran dan kematian, pernikahan dan warisan, dan 

lain-lain sampai kepada hal yang bersifat private (Pribadi) seperti etika hubungan 

seksual. Tapi penelitian kali ini akan berfokus pada ritual simbolis rasa syukur 

yang tengah meluas dan sudah jadi budaya oleh banyak maysarakat.
11

 

Sekumpulan ritual yang menyebar sampai ke pelosok nusantara telah 

menjadi budaya serta sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang 

khususnya kalangan muslim tradisional pada umumnya, sehingga menjadi ciri 

khas masing-masing masyarakat dalam wilayah tempat tinggal mereka.
12

 Ritual-

ritual yang dilaksanakan secara Islami oleh umat Islam di Indonesia dilakukan 

dengan menjalankan budaya tapi tidak meninggalkan ajaran dasar agama Islam. 

Ketika hal itu terjadi, budaya dan ajaran agama akan mendarah daging dalam 

tubuh manusia. Sebuah ritual keagamaan seharusnya dikatakan sebagai budaya 

keagamaan agar kita tidak menganggap ritual sebagai ajaran inti agama. Ajaran 

agama tetap menjadi nomor satu bagi kehidupan manusia, ritual yang membudaya 

akan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Tapi kita mesti tetap bersikap bijak 

bahwa ritual yang mengandung unsur agama Islam itu tak apa bila tetap 

dipertahankan.
13
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 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 

1992), h. 457-460. 

12
 Erwin Wahyu Saputra Faizal, “Makna Dupa Dalam Tradisi Assuro Ammaca di Desa 

Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin, 2017), h. 2. 

13
 K. H. Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, (Cet I; Ciganjur: PT. 

SUKA BUKU, 2010), h. 13-20. 
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Setiap ritual tidak akan pernah lepas dari unsur kebudayaan, kita sebagai 

pelaku dalam keanekaragaman budaya harus saling memahami satu sama lain, 

menjalankan ritual tanpa merugikan, melukai, dan menyinggung orang lain.  

Biasanya, ritual lebih menekankan dalam perihal simbolis, rangkaian 

kegiatan yang berisikan doa-doa, bacaan, gerakan dan dipimpin oleh seorang yang 

dipercaya, biasanya orang yang sudah tua yang selalu diundang untuk memimpin 

kegiatan ritual tersebut.
14

 Setiap ritual mempunyai makna tersendiri serta proses 

yang unik, itulah faktor mengapa banyak orang yang tertarik untuk melihat serta 

meneliti secara langsung ritual tersebut. 

Kebanyakan ritual yang dilakukan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

dan merelasikan dengan agama serta budaya. Adanya ritual biasanya dipengaruhi 

oleh adanya sebuah keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Seperti ritual 

yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bantaeng Desa 

Kayu Loe Dusun Parang Labbua yaitu ritual a‟dupa. Ritual ini sudah lama 

dilakukan dan hanya pada saat tertentu saja seperti ketika masuk kerumah baru 

atau pindah rumah, pemilik rumah akan menyajikan beberapa makanan sebagai 

syarat ataupun simbol dan sebuah kemenyan atau dupa yang menjadi benda yang 

harus ada dalam tradisi tersebut yang dipercaya sebagai pengantar doa kepada 

para leluhur sambil diikuti lantunan zikir dan doa. Ritual tersebut merupakan 

sebuah wujud rasa syukur, serta mengirim doa kepada sang Maha Kuasa dan juga 

mendoakan keluarga yang sedang menggelar ritual tersebut. Ritual tersebut telah 

dijadikan kewajiban bagi orang-orang yang masih percaya, menurut penulis dari 

apa yang telah didengarkan oleh salah satu orang yang mengetahui ritual tersebut. 

Dia mengatakan jika mereka tidak melakukan ritual tersebut maka keburukan 
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 Robi Darwis, “Tadisi NGARUWAT BUMI Dalam Kehidupan Masyarakat” (Studi 

Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang), 
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akan terjadi dalam rumah tersebut seperti kurangnya berkah yang terjadi di dalam 

rumah, misal dalam kondisi ekonomi yang selalu berkurang, keharmonisan rumah 

tangga yang akan terganggu dan adanya gangguan mistik yang berupa kerasukan. 

Adapun nilai positif yang bisa kita lihat dalam kegiatan ritual tersebut adalah 

bagaimana para tetangga dan keluarga dapat berkumpul dan makan bersama serta 

saling membantu agar ritual tersebut bisa berjalan dengan lancar, dan ada pula 

kegiatan berdoa bersama yang merupakan suatu amal ibadah pula kepada Allah 

swt. 

Faktor umum mengapa banyak kegiatan budaya yang agak bertentangan 

dengan ajaran agama, serta budaya Barat yang sangat cepat berbaur dan diterima 

oleh sebagian masyarakat Indonesia tanpa menyadari dirinya menganut agama 

apa.
15

 Hal ini menjadi budaya sampai saat ini dan merupakan tantangan oleh 

sebagian orang yang ingin menyadarkan mereka dari kesalahan yang bertentangan 

dengan ajaran agama. 

Ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe Dusun Parang Labbua Kabupaten 

Bantaeng mengkolaborasikan unsur ke-Islaman dengan adat yang sudah turun-

temurun dilakukan, yaitu memasukkan zikir, doa yang berasal dari al-Qur‟an, dan 

ada pula penceritaan riwayat hidup Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi 

umat Islam kedalam ritualnya dengan menggunakan media dupa sebagai 

pengantar doa kepada sang Maha Pencipta.
16

 Menyediakan makanan-makanan 

yang menurut mereka wajib dihidangkan dan memiliki makna tersendiri. Maka 

dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam ritual tersebut melalui tinjauan 

akidah Islam. 
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 Suryanegara, Api Sejarah, (Cet I; Bandung: Surya Dinasti, 2015), h. 81.  

16
 Martin Van Bruinessen, “Tarekat dan Politik: Amalan Untuk Dunia atau Akhirat?”, 

Jurnal Pesantren, Vol. IX, No. 1, 1986. H. 8-9. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus tentang ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe Dusun 

Parang Labbu Kabupaten Bantaeng. Dimana ritual ini merupakan kegiatan 

simbolis rasa syukur dan sudah ada sebelum agama Islam datang di Indonesia 

serta masih diteruskan hingga saat ini. Ritual ini memiliki proses pelaksanaan 

serta alat dan bahan seperti batu dupa, pisang raja, baje, onde-onde, ayam 

kampung, kue-kue dan makanan pelengkap lainnya yang memiliki makna 

tersendiri bagi masyarakat Desa Kayu Loe Dusun Parang Labbua. Perspektif 

masyarakat terkait ritual a‟dupa ini akan ditinjau dari segi akidah Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

  Deskripsi fokus dalam penelitian ini akan menjelaskan poin yang 

dominan dalam penelitian yang berjudul “Ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe 

Dusun Parang Labbua Kabupaten Bantaeng (Tinjauan Akidah Islam)” serta 

membatasi penelitian ini berpaku hanya di Desa Kayu Loe Dusun Parang 

Labbua Kabupaten Bantaeng. 

a. Ritual a‟dupa 

Ritual adalah suatu kegiatan yang berlandaskan keyakinan suatu agama 

dan bertujuan sebagai kegiatan simbolis serta telah teratur dan tidak dapat 

dilakukan secara sembarangan. Adanya hal-hal yang mendorong manusia untuk 

melakukan aktivitas yang bersifat keagamaan karena adanya emosi dan getaran 

jiwa yang sangat mendalam yang disebabkan oleh rasa takut, terpesona dengan 

sesuatu yang gaib dan di luar nalar manusia.
17

. Adapun a‟dupa berasal dari kata 

benda dupa atau dalam arti lain sebuah kemenyan. melakukan pembacaan doa 

kepada sang Pencipta dengan media dupa yang berisikan bara dupa yang dibakar 

                                                           
17

 K.J. Veeger, Realitas Sosial, (Jakarta: Gramedia, 1993), h.156-157. 
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lalu asapnya menyimbolkan sebagai penghantar doa kepada pemilik alam 

semesta, kepada segala yang tak terlihat oleh mata kepala manusia, dan ucapan 

syukur kepada Allah swt.
18

 Ritual a‟dupa ini merupakan simbol dari kepercayaan 

suku bugis Makassar yang telah menyebar luas sampai ke Kabupaten Bantaeng, 

sebagai wujud rasa syukur. Ritual a‟dupa ini jika tidak dilaksanakan mereka 

percaya bahwa akan ada gangguan mistik di dalam rumah tersebut. 

b. Proses pelaksanaan ritual a‟dupa 

Ritual ini akan dilaksanakan pada saat memasuki rumah baru dan tahap 

paling awal adalah penentuan hari akan dilaksanakan sesuai kepercayaan mereka 

dengan yang namanya hari baik, kedua dengan mengundang secara langsung 

seluruh tetangga dan keluarga (buritta), jika tiba dihari pelaksaan sholat isya 

berjamaah akan dilaksanakan, lalu mempersiapkan seluruh makanan dan dupa, 

pembacaan barazanji bersama sampai selesai, setelah itu proses a‟dupa dimulai 

dan berakhir dengan orang-orang yang hadir akan makan bersama-sama. Adapun 

bahan yang harus dipersiapkan adalah wadah dupa, batu dupa, pisang raja yang 

manis, onde-onde, kue baje‟ (nasi manis yang dicampur gula merah), ayam 

kampung satu pasang, dan lauk pauk seperti mie goreng, sayur sup, dan lain 

sebagainya sebagai pelengkap makanan. 

c. Persepsi Masyarakat Terhadap Ritual A‟dupa di tinjau dari segi akidah Islam 

Persepsi masyarakat yang terkandung dalam ritual a‟dupa, bahwa kegiatan 

ini merupakan penghantar doa, dan sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan 

rohani. Ritual ini merupakan wujud rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan 

oleh Allah swt. namun doanya berasal dari al-Qur‟an dan ditujukan kepada Sang 

Pencipta. Ritual a‟dupa menjadi mediasi doa-doa yang dilakukan secara bersama-
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 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002), h. 95-96. 
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sama. Maka dari itu, ritual ini akan ditinjau lebih jelas lagi dengan menggunakan 

pandangan akidah Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai 

ritual a‟dupa dalam tinjauan akidah Islam, maka penulis akan merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe 

Dusun Parang Labbua Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe Dusun 

Parang Labbua Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 

3. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Ritual a‟dupa Ditinjau Dari 

Segi Akidah Islam? 

D. Kajian Pustaka 

 Mengetahui secara mendalam tentang judul ini, maka penulis mengambil 

beberapa referensi yang mempunyai kaitan yang sama dengan judul yang penulis 

angkat. Hasil penelusuran dari penulis atau yang telah didapatkan untuk menjadi 

sumber pustaka, sekaligus untuk memastikan bahwa belum ada yang membahas 

sesuai dengan judul yang penulis angkat. Adapun kajian pustaka yang peneliti 

ambil diantaranya: 

1. Skripsi yang berjudul “Ritual Selamatan Asta Juruan dalam Pandangan 

Akidah Islam di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten 

Sumenep”, oleh Mukammilatul Amaliyah, UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Dalam skripsi dijelaskan tentang ritual selamatan secara universal dari 

pandangan akidah Islam. Relasi dengan judul penulis disini adalah teori 

mengenai ritual dan sebuah tinjauan akidah Islam serta sama-sama 
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memakai media dupa sebagai penghantar doa, yang membedakan hanya 

ritualnya saja. Teori dari skripsi tersebut banyak yang relevan dengan 

judul yang penulis angkat.
19

 

2. Skripsi yang berjudul “Tradisi Bakar Menyan dalam Pra Acara Pernikahan 

di Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten 

Lamongan (Perspektif Akidah Islam)”, oleh Suci Norma Anisa, UIN 

Sunan Ampel Surabaya 2018. Dalam skripsi dijelaskan tentang 

pengiriman doa lewat ritual pembakaran menyan atau dupa ke para leluhur 

sebelum acara pernikahan. Adapun persamaan dengan judul penulis disini 

adalah adanya proses pembakaran dupa sebagai penghantar doa yang 

bertujuan sebagai penolak marabahaya serta menghargai kebiasaan nenek 

moyang yang tetap dipertahankan. Sedangkan perbedaannya adalah 

terletak dalam nama acaranya atau kegiatan ritualnya.
20

 

3. Skripsi yang berjudul “Budaya Ma‟dupa Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus di Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konsel), 

oleh Rahmawati, IAIN Kendari 2018. Dalam skripsi menjelaskan tentang 

budaya ma‟dupa. Tentang akidah Islam dan kaitan antara ma‟dupa dengan 

akidah Islam. Relasi dengan judul penulis disini adalah membahas tentang 

dupa, akidah Islam serta teori hukum Islam tentang bagaimana 

pandangannya terhadap ritual a‟dupa. Sedangkan perbedaannya adalah 

penulis menjelaskan secara khusus ritual a‟dupa yang dilaksanakan 
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 Mukammikatul Amalia, “Ritual Selamatan Asta Juruan Dalam Pandangan Akidah 

Islam Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep”, Skripsi (Surabaya: 

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 35-36. 

20
 Suci Norma Anisa, “Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di Dusun 

Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Perspektif Aqidah Islam)”, 

Skripsi (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 

2018), h. 16-22. 
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sebelum masuk rumah. Jadi yang penulis bahas hanya fokus terhadap 

ritual masuk rumah baru
21

 

4. Jurnal yang berjudul “Tradisi Ma‟dupa dalam Ritual Pemakaman pada 

suku Bajo Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Renda, Kecamatan 

Towea, Kabupaten Muna)”, oleh Muh. Wahsy, Kamaruddin, dan 

Muhammad Iqbal, IAIN Kendari 2022. Dalam jurnalnya menjelaskan 

tentang pelaksanaan ma‟dupa dipemakaman keluarga agar arwah orang 

yang meninggal tersebut agar arwahnya dapat tenang. Relasi dengan judul 

penulis adalah sama-sama menggunakan media dupa sebagai penghantar 

doa ke Sang Pencipta. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dalam 

tujuan tradisi ma‟dupa yang dilaksanakan.
22

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini maka tujuan yang akan 

dicapai penelitian ini untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe 

Dusun Parang Labbua Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 

b. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe Dusun 

Parang Labbua Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 

c. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ritual a‟dupa di tinjau dari 

segi Akidah Islam? 
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 Rahmawati, “Budaya Ma‟dupa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa 

Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. Konsel)”, (Jurusan Peradilan Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah 

Institut Agama Islam Negeri, 2018), h. 9-13. 
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 Muh. Wahsy, dkk, “Tradisi Ma‟dupa dalam ritual Pemakaman pada Suku Bajo 

Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna)”, Vol. 2, No. 

1, Tahun 2022, hal. 22-27. 
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2. Kegunaan 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini untuk pembaca, yaitu dari segi teoritis 

dan praktis seperti: 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi pembaca, 

penambahan teori untuk pembaca dan penulis serta meningkatkan kemampuan 

analisa dalam sebuah kegiatan yang ada dimasyarakat. 

b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, literatur 

bagi mahasiswa Akidah Filsafat Islam atau jurusan lain yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian ini. Dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat, 

penulis atau siapapun yang ingin membacanya sebagai penambah wawasan 

tentang ritual a‟dupa dalam tinjauan akidah Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Ritual A’dupa 

 Ritual pada saat ini masih marak terjadi walaupun tidak terlalu terlihat 

karena bersifat individu atau pribadi pelaku. Generasi kegenerasi tradisi ritual 

tetap bertahan karena hal tersebut merupakan warisan nenek moyang yang 

memiliki feedback sosial seperti terciptanya kebersamaan, gotong royong dan 

saling menghargai sesama. Meskipun ada beberapa orang yang menganggap 

bahwa proses ritual tidak memiliki makna apa-apa bahkan terkesan hanya 

membuang-buang tenaga dan waktu. Meskipun pada perjalanan zaman, budaya 

tradisi peninggalan leluhur tetap berhubungan dengan ketuhanan, alam semesta, 

kehidupan, kelahiran, perkawinan, dan kematian.
23

 Tapi hal itu tidak akan 

mempengaruhi orang-orang yang masih memegang teguh adat dan budayanya 

untuk tetap dilaksanakan menurut kepercayaan mereka selagi ritual tersebut tidak 

keluar dari ajaran agama Islam. 

 Ritual adalah kebiasaan adat suatu daerah yang berasal dari nenek moyang 

dan diteruskan ke anak cucu mereka hingga saat ini dan disebut sebagai budaya. 

Kebudayaan adalah warisan yang harus dilestarikan, dimanfaatkan dijaga dan 

perlu juga dikembangkan seiring berkembangnya zaman agar dapat bertahan 

disetiap zaman. Jika kita tidak bisa mempertahankan kebudayaan maka budaya 

asing akan mudah mempengaruhi kita hingga dapat menghilangkan budaya asli 

kita. Terkhusus tradisi-tradisi yang tengah bertumbuh kembang dimasyarakat saat 

ini, patut dipertahankan karena itu adalah ciri khas kita. Sebuah tradisi dapat 
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 Wahyana Giri MC, Sajen & Ritual Orang Jawa, (Cet I; Yogyakarta: NARASI, 

2009), h. 14-15. 
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berubah dari pengaruh sosial, agama dan budaya asing. Tradisi tidak memiliki 

aturan tertulis yang baku, tapi diwujudkan dengan lisan, perilaku dan kebiasaan.
24

  

 Ritual adalah bentuk atau sebuah metode tertentu dalam melakukan 

upacara keagamaan, upacara penting dan tatacara dalam bentuk upacara. Satu sisi, 

aktivitas ritual berbeda dari aktivitas biasa seorang masyaarakat, terlepas dari ada 

tidaknya nuansa keagamaan atau kekhusyukan. Ritual dapat diartikan pula sebagai 

peranan penting dan wajib yang dilakukan/dilaksanakan oleh sebuah komunitas 

pendukung suatu agama, adat-istiadat, kepercayaan, atau budaya, dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan akan ajaran, nilai-nilai dalam suatu budaya dan 

spritual yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka dalam suatu 

wilayah khusus. Keberadaan ritual di seluruh daerah terutama di Sulawesi Selatan 

merupakan wujud simbol dalam suatu agama atau religi, dan juga simbolisme 

kebudayaan manusia. Tindakan simbolis tersebut dalam upacara religious suatu 

daerah merupakan bagian yang sangat penting dan tidak mungkin dapat 

ditinggalkan begitu saja.
25

 

 Ritual di dalam suatu agama tentu memiliki memiliki maksud serta tujuan 

tertentu dan tetap pada esensi agama tersebut. Bentuk dan proses ritual pula 

berbeda-beda tiap wilayah sesuai gama dan keyakinan masing-masing. Menurut 

Victor Turner, ritus/ritual memiliki peranan tersendiri seperti: 

1. Ritus bisa menghilangkan konflik 

2. Ritus juga dapat mempersatukan dua prinsip yang berbeda 

3. Mengatasi perpecahan 

4. Sesorang akan mendapat motivasi baru dalam kehidupan bermasyarakat 

                                                           
24

 Erni, Siti Nurhalizah Muhlis dkk, Mempertahankan Tradisi Ditengah Krisis 

Moralitas, (Cetakan I; Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, April 2020), h. 2-3. 
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 Thsuwaibah, Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana, (Cet I; Semarang: 

Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2011), h. 28-30. 
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Dengan demikian, jika dilihat pendapat di atas, ritual dapat mengungkap 

seperangkat nilai yang paling dalam di masyarakat.
26

 

 Ritual-ritual yang masih dilaksanakan oleh setiap orang yang masih 

percaya akan tetap menjaganya. Sebab mereka telah mengetahui dan 

mempercayai hal mistik yang tekandung dalam setiap ritual serta pernah 

merasakan efek negatif jika tidak melaksanakannya. Pada dasarnya, proses 

pelaksanaan ritual merupakan sebuah penghargaan kepada leluhur, ucapan rasa 

syukur dan terima kasih.
27

 

 Islam adalah agama yang toleran dengan budaya, tradisi dan adat manapun 

sepanjang masih memegang prinsip tauhid, keadilan, persamaan, musyawarah, 

kemaslahatan umum dan humanistik. Biasanya adat atau ritual yang dominan 

dilakukan oleh orang muslim disuatu wilayah disebut Islam kultural atau Islam 

Nusantara.
28

  

 Salah satu ritual yang umum terjadi di Indonesia adalah a‟dupa yang 

berarti sebuah ritual pembacaan doa dengan media dupa yang isinya api dan arang 

yang dibakar lalu asapnya dipercaya sebagai penghantar doa ke Tuhan. A‟dupa ini 

merupakan ritual yang diturunkan oleh nenek moyang.
29

 Media dupa ini sering 

digunakan saat memulai acara sebagai suatu doa kesyukuran atas apa yang telah 

didapatkan seperti pernikahan, khitanan, tujuh bulanan, memasuki bulan 

ramadhan, pindah rumah, acara aqiqah, dan pada saat membeli kendaraan, atau 

                                                           
26

 Samsul Ariyadi, Al-Qur‟an dan Bentuk Spritualitas Jawa Modern (Kajian Praktik 

Mujahadah dan Semaan al-Qur‟an Mantab Purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat), (Cet I; 

Serang: A-Empat, Januari 2021), hal. 181. 

27
 Sony Sukmawan, M. Andhy Nurmansyah dkk, Sodoran Karo (Telaga Edukasi, Seni, 

Tradisi, dan Gastronomi Tenger), (Cet I; Malang: Media Nusa Creative, Agustus 2020), h. 13-14. 

28
 Sofyan A.P. Kau dan Zainul Romiz Koesry, Beati Tradisi Gorontalo “Menyingkap 

Ekspresi Islam dalam Budaya Lokal”, (Malang: Inteligensia Media, November 2018), h. 9. 

29
 Bungaran Antonius Simanjuntak, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada 

Masyarakat Pedesaan Jawa, (Cet I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Mei 2016), h. 80-

84. 
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bisa juga pada saat seseorang memiliki hajat tersendiri dan ketika hajatnya telah 

tercapai maka orang tersebut biasanya akan melakukan asuro maca (menyuruh 

untuk membaca doa) sebagai ucapan syukur, dan biasanya ritual a‟dupa ini 

diakhiri dengan makan bersama dari makanan yang telah disajikan oleh penggelar 

ritual tersebut bersama sanak saudara dan tetangga. Bagi masyarakat yang masih 

percaya akan ritual a‟dupa, mereka akan tetap mempertahankan sampai turun-

temurun, dan baginya pembakaran dupa diiringi dengan melantunkan doa-doa 

kepada Allah swt. merupakan simbolisasi rasa syukur atas rezeki yang telah 

didapatkan, seperti pernikahan, khitanan, pindah rumah dan sebagainya.
30

 

 Ritual a‟dupa ini memang sudah membudidaya di kalangan umat 

beragama, dan tugas kita sebagai Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tapi tetap 

satu) mesti diaktualisasikan. Mereka dengan kepercayaannya dan kita dengan 

kepercayaan kita. Ritual merupakan keyakinan masyarakat terhadap roh-roh halus 

atau roh para leluhur yang dipercaya bahwa roh tersebut memiliki kekuatan gaib 

serta ada yang berwatak baik dan buruk sehingga para masyarakat yang 

mempercayainya akan mengadakan suatu ritual tertentu yang telah disepakati agar 

terhindar dari kejadian buruk akibat kekuatan atau amarah roh tersebut 

(Animisme) dan ada pula keyakinan terhadap benda mati yang dipercaya memiliki 

kekuatan gaib yang bisa saja menimbulkan efek dalam kehidupan sehari-hari 

manusia jika tidak sengaja diganggu, maka dari itu masyarakat yang 

mempercayainya akan mengadakan suatu ritual tertentu untukkbenda tersebut 

agar tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat serta 

tetap menjaga tuahnya (Dinamisme).
31
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 Made Saihu, Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme 

Agama Di Jembrana-Bali), (Cet I; Yogyakarta: DEEPUBLISH, Desember 2019), h. 105. 

31
 Audah Mannan, dan mantasia “Tradisi Appaenre Nanre dalam Perspektif Aqidah 

Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattallasang)”, Vol 3, No. 2, Tahun 
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 Ritual tersebut telah menjadi budaya di daerah Sulawei Selatan tepatnya di 

kabupaten Bantaeng. Bagi pemerhati budaya hal tersebut bukanlah hal lazim tapi 

sudah terbiasa dimata mereka melihat budaya yang menyatukan ajaran agama 

beserta kebiasaan hidup. Bahkan budaya ritual ini diturunkan dengan cara 

bercerita dan menunjukkan tata caranya dibanding dengan memakai atau 

meninggalkan pesan tertulis, hanya sebagian yang meninggalkan sebuah pesan 

tertulis yang berisikan tata cara, bacaan, dan bahannya.
32

 Budaya dan agama 

merupakan dua hal yang berbeda tapi tetap satu, karena agama memiliki budaya 

tersendiri dan budaya tanpa unsur agama juga memiliki nilai tersendiri. Sejak 

masuknya ajaran Islam di negara kita Indonesia maka keduanya telah menjadi 

satu, setiap tradisi ataupun ritual yang membudaya saat ini kebanyakan memiliki 

unsur agamanya tersendiri khususnya di Islam, karena jika kedua hal tersebut 

dipisahkan maka kita akan berdosa karenya melalukan sesuatu kesyirikan atau 

pun bid‟ah. Siapapun yang melakukan ritual kebudayaan dan bagaimana pun 

bentuknya kita dianjurkan untuk tetap saling menghargai serta menghormati 

keyakinan dan kepercayaan satu sama lain tapi jangan lupa untuk saling 

mengingatkan dalam kebaikan, karena kita Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda 

tapi tetap satu) di Indonesia. Segala ritual, tradisi, budaya, agama, bahasa, kita 

tetap saling menghargai. 

B. Akidah Islam 

 Kehidupan manusia haruslah mempunyai landasan agar dapat berperilaku 

atau berkarakter baik, sopan santun, dan tak menyakiti perasaan orang lain Akidah 

merupakan keyakinan atau kepercayaan dalam hati manusia yang berhubungan 

erat dengan akhlak. Adapun penjelasan tentang akidah, kata akidah berasal dari 

bahasa Arab yaitu al-„aqdu artinya sebuah ikatan, kepercayaan, keyakinan yang 
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kuat, kokoh. Sedangkan menurut terminologi akidah adalah iman yang teguh, dan 

tak ada keraguan bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah adalah suatu 

kepercayaan atau keimanan kepada Allah swt. yang sifatnya kuat tanpa ragu 

sedikit pun, serta dibarengi dengan akhlak yaitu pelaksanaan kewajiban yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
33

 

 Akidah secara umum adalah sebuah kepercayaan, keyakinan dan keimanan 

yang mendalam dan benar, bisa juga termasuk rukun iman yang isinya iman 

kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, kiamat serta qada dan qadar. Pengertian 

dalam agama Islam, aqidah adalah percaya sepenuhnya terhadap ke-Esa-an Allah 

swt. bahwa Dialah zat yang mempunyai kuasa yang tertinggi di alam ini, tiada 

Tuhan selain Dia, serta akidah juga merupakan kebenaran hati yang dapat 

menetramkan jiwa tanpa adanya keraguan sedikit pun.
34

 Jadi Akidah adalah 

keyakinan dari dalam hati tanpa adanya keraguan sedkit pun, segala perbuatan 

tergantung porsi akidah yang dimiliki. Jika akidah seseorang runtuh maka hancur 

pula kehidupannya. Akidah merupakan hal yang penting akan kelanjutan sebuah 

peradaban, maka dari itu perlunya bagi masyarakat awam untuk menanamkan 

nilai-nilai akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak jauh tertinggal 

bersama keterpurukan. 

 Agar kita lebih paham mengenai apa itu akidah maka di bawah ini 

dituturkan secara terminologis beberapa pengertian akidah menurut beberapa 

tokoh, yaitu: 
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Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah, (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015), h. 
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1. Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 

Akidah adalah kebenaran yang diterima secara umum yang berlandaskan 

akal, wahyu, dan fitrah oleh manusia. Kebenaran di dalam hati, diyakini 

oleh kesahihan dan keberadaannya pasti, dan ditolak segala sesuatu yang 

bertentangan dengan kebenaran itu.
35

 

2. Muhammad Husein Abdullah 

Akidah adalah bentuk pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan, 

manusia, alam, dan hubungan semuanya dengan sebelum kehidupan 

(Pencipta/Tuhan) dan setelah kehidupan (Akhir/Kiamat), serta syariat dan 

hisab.
36

 

3. Ibnu Taimiyah 

 Dalam bukunya “Akidah Al-Wasithiyah” mengatakan bahwa akidah 

merupakan sebuah perkara yang patut dibenarkan dalam hati, agar jiwa 

kita menjadi tenang, yakin dan mantap tanpa keraguan dan kecurigaan.
37

 

 Dilihat dari beberapa definisi di atas dapat kita tarik benang merahnya 

bahwa akidah ialah keyakinan, kepercayaan yang letaknya berada dalam hati dan 

abstrak tidak memiliki wujud, tapi dapat dirasakan yang menjadi landasan Islam 

itu sendiri dan menjadi pelajaran wajib bagi umat muslim tepatnya, dan menjadi 

ladang untuk mengumpulkan pahala. 

 Akidah dapat diibaratkan sebagai pondasi rumah yang wajib kokoh, dan 

kuat agar bangunan tidak runtuh dan bagunan yang dimaksud disini ialah agama 

Islam itu sendiri, jika pondasi suatu bangunan tidak kokoh maka runtuhlah 
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 Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-

Su‟udiyah, (Biirut: DaarulFikri, 1995), h. 21. 
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 Anugrah Arifin, Aqidah Akhlak (Berbasis Humanistik), (Cet I; Klaten: Lakeisha, 

Maret 2020) h. 4-5. 
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bangunan yang tekah dibuatnya tapi jika pondasinya kuat maka akan baik pula 

bangunannya, baik pula agamanya, dan bisa diatakan sebagai Islam yang benar, 

menyeluruh dan sempurna. Akidah itu merupakan jalanan atau proses menuju 

tujuan hidup manusia selama berada di dunia.
38

 Betapa pentingnya akidah dalam 

kehidupan umat Islam di dunia ini karena tanpa akidah maka kita akan hidup 

tanpa teratur, tanpa landasan, tanpa tujuan, dan otomatis akan berantakan lahir 

barthin. 

 Akidah Islam sangatlah berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di 

dunia agar kita terhindar dari perbuatan yang menyalahi syariat Islam atau tidak 

sesuai ajaran Islam. Akidah Islam telah memecahkan uqdah al-qubra‟ (perkara 

besar) yang terjadi padaamanusia, dan akidah Islam juga memberikan jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan manusia tentang semesta, manusia, dan 

kehidupannsemua itu adalah ciptaan bagi al-khaliq yaitu Allah swt. dan hari 

kiamat itu ada dan Islam telah menjawab hal itu semua.
39

 Adapun tradisi 

keagamaan dalam masyarakat seperti penghormatan dan penghambaan seperti 

upacara lingkaran hidup (syukuran kandungan 7 bulah, aqiqah, khitanan, dan 

pernikahan), yang sesuai asas ajaran agama Islam, dan hal itu disebut sebagai 

Islam murni sedangkan yang dianggap tidak memiliki sumber asasi diajaran agma 

Islam populer atau Islam rakyat.
40

 

 Dari pengertian-pengertian di atas tentang akidah, maka dapat kita ketahui 

ciri-ciri akidah dalam Islam yakni: 
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1. Akidah didasarkan pada keyakinan hati, tidak selalu menuntut sesuatu 

yang rasional karena tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kemampuan 

rasional manusia. Jadi perlu sebuah kekuatan atau pendukung dari dalam 

hati. 

2. Akidah Islam tidak hanya diyakini tapi juga lanjut diiringi oleh ucapan 

thayyibah (Basmalah, taawuz, istirja, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, 

haulaqah) yang jikalau diucapkan kita akan mendapat pahala. Dibuktikan 

pula dengan amal perbuatan yang baik dan saleh. 

3. Keyakinan dalam akidah Islam merupakan masalah supraempiris yang 

mengambil keputusan tertentu. Untuk mencari kebenaran kita tidak bisa 

selalu berlandaskan indra manusia, melainkan membutuhkan sebuah 

wahyu yang dibawa para Rasul Allah swt. Harus mempunyai landasan 

yang sesuai syariat agama untuk mencari kebenaran agar kita tidak tersesat 

dan salah jalan. 

 Jadi akidah Islam itu merupakan keyakinan beragama yang harus sesuai 

dengan kaidah-kaidah Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah 

Muhammad saw. bagi manusia yang beriman maka akan mendapatkan 

ketenangan bathiniah dan perbuatan adalah bukti dari keimanan seseorang.
41

 

Maka dari itu penanaman atau pendidikan akidah sejak dini sangat diperlukan. 

 Akidah tentunya harus berlandaskan wahyu, jadi sumber akidah Islam itu 

berasal dari al-Qur‟an dan Sunnah Nabi yang shahih, karena al-Qur‟an adalah 

kitab dan landasan hidup manusia umat Islam. Jadi segala perbuatan yang benar 

dan yang dilarang telah diatur dalam kitab al-Qur‟an.
42

 Disampaikan bahwa 
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Rasulullah saw dan para sahabat tidak secara keliru menyampaikan ajaran kepada 

umatnya dan tidak secara semena-mena mengajar perbuatan-perbuatan yang baik 

dan buruk. Semuanya tentu berlandaskan wahyu dari sang Maha Kuasa yaitu 

Allah swt. Jadi sebagai umat Islam, Nabi Muhammad saw adalah panutan yang 

patut kita semua contoh, karena akidah Rasulullah saw sudah sangat pasti sesuai 

dengan ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur‟an dan hadist. 

 Adapun penjelasan tentang akidah dalam Qur‟an dan Hadis, seperti dalam 

QS. Al-Baqarah/2:285 

 ًٖ بِّ ًِ مِهْ زَّ ْٕ لُ بمَِآٰ اوُْزِلَ انَِ ُْ سُ مَهَ انسَّ قُ  ا  َۗ لَْ وفُسَِّ ًٖ زُسُهِ ََ  ًٖ كُخبُِ ََ  ًٖ ى ِكَخِ
مَه ٰۤ ََ  ِ

مَهَ باِلّلّ  نََۗ كُمٌّ ا  ُْ انْمُؤْمِىُ ََ

ْٕسُ  ْٕكَ انْمَصِ انَِ ََ اطَعَْىاَ غُفْسَاوكََ زَبَّىاَ  ََ ا سَمِعْىاَ  ُْ قاَنُ ََ  َۗ ًٖ سُهِ هْ زُّ ْٕهَ احََدٍ مِّ  بَ

Terjemahnya: 

“Rasul (Muhammad) beriman pada apa (Al-Qur‟an) yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-

masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab kitab-Nya, 

dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata,) “Kami tidak membeda-bedakan 

seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Mereka juga berkata, “Kami dengar 

dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepada-Mu 

tempat (kami) kembali.”
43

 
 

 Menurut tafsir Al-Mishbah, bahwa Allah akan melakukan perhitungan 

setiap yang diperbuat oleh manusia, baik anggota tubuhnya atau pun hatinya. 

Yang terang-terangan maupun yang bersembunyi. Ayat ini berbicara tentang 

keimanan Rasul dan pengikutnya menyangkut kitab yang diturunkan kepada 

beliau dan kitab sebelumnya serta seluruh nabi dan Rasul yang menunjukkan 

ketundukan dan kekhusyukan. Surah ini mengandung kewajiban-kewajiban 

terhadap umat Islam serta ketentuan syariat yang mengandung berbagai aspek 

kehidupan. Setiap tugas yang dibebankan kepada setiap orang tidak keluar dari 

tiga kemungkinan; pertama, mampu dan mudah dilaksanakan; kedua, tidak 
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mampu dilaksanakan; ketiga, mampu melaksanakan tapi susah payah dan merasa 

sangat berat. Tugas yang dibebankan Allah kepada manusia adalah tugas-tugas 

yang lapang dan dimudahkan karena Allah tidak menghendaki sedikit pun 

kesulitan menimpa manusia.
44

 

Ada pula surah kedua yaitu QS. Al-Baqarah/2:2 

ْٕهََۙ  ًِ ۛ ٌدًُِ نِّهْمُخَّقِ ْٕ ْٔبَ ۛ فِ بُ لَْ زَ نكَِ انْكِخ   ٢ذ 

Terjemahnya: 

“Kitab (al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan didalamnya; dan sebagai 

petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.
45

 

 

Menurut tafsir Al-Mishbah, al-Qur‟an adalah jalan satu-satunya dan 

sebagai petunjuk yang mencapai kesempurnaan. Tidak hanya sebagai petunjuk 

saja tapi ia sebagai perwujudan dari petunjuk tersebut bagi orang-orang yang 

bertakwa, dan bertakwa artinya menghindar. Menghindar dari kekufuran dan 

menjauhi larangan-Nya, dengan jalan beriman kepada Allah swt.
46

 

Jelas kedua ayat tersebut untuk aturan akidah umat Islam yang mesti kita 

semua renungi arti dan tafsir dari ayat tersebut dimana Allah swt. memerintahkan 

umat Islam untuk berpegang teguh pada kitab suci al-Qur‟an dan hadis Rasulullah 

saw. dimana kita harus menaati segala perintahNya dan menjauhi laranganNya 

karena Allah tidak membebani umatnya dalam beribadah. Selanjutnya dijelaskan 

juga dalam dalam HR. Muslim: 
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عْتُ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ثَ نَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الِله، قاَلَ: سََِ مَنْ لَقِيَ الَله لََ يشُْركُِ بِوِ شَيْئاً »حَدَّ

 47رواه مسلم(( دَخَلَ الْْنََّةَ، وَمَنْ لَقِيَوُ يُشْركُِ بوِِ دَخَلَ النَّارَ 

Artinya: 

“Dari Jabir Bin Abdullah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw 

bersabda: “Barangsiapa bertemu Allah dalam keadaan tidak 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga, 

dan barang siapa yang bertemu dengan-Nya dalam keadaan 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka”. (HR. 

Muslim). 

 

Akidah juga telah ditegaskan dalam hadis di atas, dan menyeru kepada 

umat muslim untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah swt. karena 

ganjarannya sudah pasti dosa dan neraka. Jadi sebagai umat muslim kita harus 

hidup belandaskan al-Qur‟an dan hadis sebagai penuntun jalan hidup selama 

berada di dunia yang serba fana ini.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yang 

menekankan sebuah makna dan proses dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau berdasarkan fakta-fakta yang 

ditemukan di lapangan. Penulis akan mencoba mendalami dan menggambarkan 

apa yang dilakukan masyarakat mengenai ritual a‟dupa tepatnya di Desa Kayu 

Loe. Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, 

Desa Kayu Loe, Dusun Parang Labbua. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penulis akan menggunakan pendekatan filosofis dan teologis. 

1. Pendekatan filosofis adalah mencari tau makna terkait kejadian yang 

terjadi.
48

 Peneliti akan mencari tahu sedalam-dalamnya tentang tradisi ini 

serta dapat menemukan jawaban dan makna yang jelas sehingga dapat 

memberikan hikmah dan ajaran yang terkandung di dalam tradisi yang 

akan diteliti. 

2. Pendekatan teologis adalah landasan pengetahuan tentang ke-Tuhanan, ke-

ESA-an Allah swt. atau ketauhidan yang berpengaruh kepada akidah 

seseorang. Hal ini menyangkut tentang keimanan seseorang kepada ajaran 

agama Islam yang berlandaskan kitab suci al-Qur‟an dan Hadist
49

. Melalui 
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pendekatan teologi, penulis dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman 

masyarakat tentang ritual a‟dupa dilihat dari pespektif aqidah. 

3. Pendekatan fenomenologi 

Menjelaskan dan mengungkap makna dari pengalaman seseorang terkait 

fenomena-fenomena yang terjadi, mencoba mengkaji suatu realitas atau 

objek, dan berusaha mencari hakikat yang ada dibalik fenomena tersebut. 

Seperti pada penelitian ini penulis akan mencari tahu makna dari ritual 

a‟dupa ini melalui wawancara kepada informan yang masih melakukan 

ritual ini.
50

 

C. Sumber Data 

  Sumber data merupakan bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data 

primer dan sekunder. 

1. Data Primer adalah penelitian yang secara langsung turun kelapangan dengan 

mengadakan proses wawancara atau tanya jawab dengan informan yang telah 

terpilih oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk 

penguatan data-data dari judul yang diangkat oleh peneliti. 

2. Data Sekunder adalah data pendukung dari penelitian kepustakaan, dengan ini 

penulis akan menelusuri informasi-informasi mengenai tradisi a‟dupa dalam 

buku-buku, jurnal, skripsi atau data kepustakaan lainnya untuk menambah 

data-data yang masih diperlukan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga proses kerja. Mengamati tata 

cara pelaksanaan ritual a‟dupa misalnya benda-benda ataupun makanan apa 

yang harus disediakan dalam proses ritual tersebut serta orang-orang yang 

terlibat atau ahli dalam ritual tersebut secara nyata. Dengan data ini, penulis 

akan lebih mendapatkan informasi yang lengkap dalam tingkat makna.
51

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh dua 

orang sampai muncul sebuah proses tanya jawab dan berujung dengan adanya 

data yang berbentuk informasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dari menganalisis 

dokumen yang tertulis ataupun gambar.
52

 

4. Telaah Pustaka  

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca serta 

mempelajari referensi-referensi dari jurnal, skripsi, makalah, dan buku-buku 

yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat penulis untuk 

mendapatkan kejelasan konsep yang berhubungan dengan objek penelitian.
53
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. 

Jadi sebagai instrumen peneliti, harus mempunyai bekal teori dan wawasan 

yang luas agar mampu bertanya dan menganalisis tradisi ini, serta mampu 

melihat situasi yang diteliti. Adapun alat yang akan digunakan oleh peneliti, 

yaitu: 

a. Buku catatan dan alat tulis salah satu peralatan untuk mencatat hasil 

wawancara dengan informan atau hasil dari observasi. 

b. Kamera sebagai alat untuk pengambilan dokumentasi berupa foto atau 

video ketika peneliti sedang melakukan wawancara. 

c. Tape Recorder sebagai alat elektronik untuk menangkap audio ketika 

sedang melakukan wawancara agar informasi yang tidak sempat dicatat 

bisa didengarkan kembali. 

d. Pedoman wawancara, berfungsi agar penulis mempunyai bekal apa yang 

akan disampaikan atau bahan apa yang akan menjadi pembahasan dalam 

proses wawancara. Penulis juga dapat menambah pedoman dari bacaan 

yang berkaitan dengan judul yang diteliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data ini digunakan untuk mengartikan dan mendapatkan data 

yang sesuai tema penulis agar data yang didapatkan bisa dicantumkan tanpa 

adanya keraguan. Berikut metode pengolahan data yang penulis akan gunakan 

adalah: 

a. Editing 

Teknis ini merupakan sebuah pemeriksaan kembali hasil wawancara atau 

observasi untuk mengambil data yang sesuai atau diperlukan dengan tema 
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penulis serta memperbaiki data atau kata agar menghasilkan kalimat yang 

relevan dan lebih bermakna. 

b. Identifikasi Data 

Teknis identifikasi biasanya dilakukan ketika mengumpulkan informasi atau 

data dari literatur, wawancara, atau hasil observasi yang mempunyai beberapa 

relasi dengan tema penulis dan memilah sesuai porsi makna masing-masing 

data. 

2. Analisis Data 

Teknik ini kebanyakan dilakukan ketika pengumpulan data. Analisis data 

dilakukan secara interaktif melalui proses penyajian data-data, reduksi dan 

verifikasi data. 

a. Reduksi data adalah sebuah metode pengurangan dan pemilihan data yang 

tidak relevan dengan judul yang diangkat atau yang tidak sesuai dengan tema. 

Biasanya reduksi data ini dilakukan ketika hasil observasi dilapangan telah 

selesai. 

b. Penyajian data adalah kegiatan penyusunan data yang sesuai jenis atau bentuk 

data sampai mampu memberikan informasi yang jelas. 

c. Deskriptif merupakan pemaparan hasil data yang berupa objek-objek, kasus 

atau situasi yang dialami secara deskripsi dan terperinci. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

  Uji keabsahan data ini dapat dipererat dengan cara meningkatkan kembali 

ketelitian dalam proses triangulasi data dan sumber, serta perpanjangan 

pengamatan. Pengujian ini sangat penting agar data yang akan dipakai jelas, 

berbobot, bermakna tanpa adanya unsur keraguan dan adanya data palsu. Karena 

sebuah penelitian diorientasikan pada porsi keilmiahan datanya, maka dari itu 

pengujian keabsahan data sangat diperlukan terhadap suatu karya ilmiah. Penulis 
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juga akan memakai teknik penentuan informasi dengan menggunakan metode 

purpossive sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk penelitian kualitatif 

dengan menarget informan yang lebih mengetahui hal yang bersangkutan dengan 

judul penulis.
54
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Gambar 1: Peta Kecamatan Bantaeng 

1. Letak Geografis Kabupaten Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng adalah kerajaan yang telah berada di pulau Sulawesi 

sejak 7 Desember 1252 dan saat ini telah berusia 767 tahun. Pada 7 Desember 

2022 tahun ini, akan memasuki usia 768 tahun. Kabupaten Bantaeng berjarak 125 

Km (kilo meter) kearah Selatan dari Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan 

dan jarak tempuh normalnya 3 jam. Luas wilayah Kabupaten Bantaeng 395,83 

km
2
 yang dirinci menjadi lahan sawah sekitar 7.253 dan lahan kering mencapai 

32.330 Ha. Lahan itulah yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat 

Bantaeng sebagai tempat untuk mencari nafkah. Secara geografis kabupaten 

KAYU 

LOE 

ONTO 

KARATUANG

PALLANTIKANG 

LETTA
LEMBANG 

MALLILINGI 

LAMALAKA 
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Bantaeng terletak pada titik koordinat 5o21‟23”-5o35‟26” lintang selatan dan 

119o51‟42”-120o5‟26” bujur timur. 

  Kabupaten Bantaeng atau biasa dijuluki sebagai butta toa (tanah tua) 

karena sudah terbentuk 767 tahun yang lalu. Kabupaten Bantaeng termasuk suku 

Makassar dan masyarakatnya menggunakan bahasa Makassar. Ibu kota Bantaeng 

adalah Kecamatan Bantaeng. Secara administrasi Kabupaten Bantaeng 

mempunyai 8 Kecamatan, 21 lurah, 46 Desa dan dihuni oleh 182.000 penduduk. 

Di bagian Selatan membujur dari Barat ke Timur terdapat sebuah dataran rendah 

yaitu pantai dan persawahan sedangkan pada bagian utara daerah ini terdapat 

dataran tinggi meliputi pegunungan Lompobattang.
55

 Kebanyakan masyarakat 

Bantaeng mengandalkan potensi alam menjadi sebuah mata pencaharian mereka, 

seperti di dataran rendah banyak yang menjadi nelayan dan petani sawah dan 

diarea pegunungan banyak yang menjadi petani sayur-sayuran dan buah-buahan. 

Masyarakat Bantaeng juga masih sangat menjaga seluruh adat dan budayanya 

yang telah lama ada dan diteruskan secara turun temurun. Pemerintah kota dan 

desa di Bantaeng juga sangat mendukung serta ikut menjaga, berpartisipasi, dan 

menghargai budaya yang telah melekat di masyarakatnya selagi tidak melenceng 

dari ajaran agama. 

  Batas wilayahnya yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Jeneponto, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah 

Utara berbatasan dengan kabupaten Gowa, dan sebelah Selatan berbatasan dengan 

laut Flores.
56

 Kabupaten Bantaeng jika dilihat dari peta pulau Sulawesi dia berada 

dipinggir laut, tapi Bantaeng lebih memiliki lahan yang luas di daerah 

pegunungan dibanding dataran rendah. 

                                                           
55

 https://sulselprov.go.id  

56
 https://www.arsy.co.id  

https://sulselprov.go.id/
https://www.arsy.co.id/


 

 

35 
 

 

2. Lokasi Penelitian 

  Desa Kayu Loe adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Bantaeng yang satu-satunya desa terluas wilayahnya yaitu sekitar 8,74 kilo meter 

persegi dan menjadi desa ketiga yang memiliki banyak penduduk. Jarak dari 

kecamatan Bantaeng menuju Desa Kayu Loe sekitar 25,9 km dan sekitar 53 menit 

jika mengendarai motor. Desa ini terletak di ujung Utara kecamatan Bantaeng
57

. 

Desa Kayu Loe memiliki jalan yang sangat curam dan lebar jalannya berukuran 2 

mobil. Sepanjang jalan hanya terlihat jurang, dataran tinggi, perkebunan, dan 

sengkedan. Pekerjaan yang mendoninasi disana adalah petani. Desa Kayu Loe 

berada diketinggian 900-1200Mdpl serta udara disana sangat sejuk dan segar. 

Desa Kayu Loe memiliki tempat wisata air terjun burung walet karena terdapat 

gua dibalik air terjun yang berisikan sarang burung walet. Selain itu masih ada 

kera-kera liar yang berada disana yang tetap dijaga habitatnya dan kera tersebut 

tidak pernah menyakiti atau melukai manusia. Desa Kayu Loe juga merupakan 

salah satu desa penghasil sayur dan buah-buahan yang dieksplor keluar kota atau 

kabupaten. Desa ini sangat cocok untuk di jadikan destinasi wisata karena 

memiliki banyak tempat-tempat yang sangat memukau untuk dinikmati oleh mata 

manusia.
58

 

  Desa Kayu Loe memiliki 4 dusun yaitu dusun Parang Labbua sebagai 

lokasi penelitian, Dusun Kayu Loe, Dusun Kassi-Kassi, dan Bonto Buakang. 

Lebih 133 kepala keluarga yang memanfaatkan kawasan hutan untuk bertani 

jagung, bawang, cengkeh, nangka, sayuran (kubis, kentang, wortel, jahe, timun 

dsb). Selain bahan makanan di desa ini mulai menanam pohon pinus dan jenis 
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kayu jati, tanaman kemiri, dan pala. Masyarakat desa Kayu Loe tak lupa akan 

beternak ayam, sapi, kambing, dan sebagian kecil burung wallet.
59

 

3. Kondisi Demografi Desa Kayu Loe 

Tabel 4.1 Pembagian wilayah dan jumlah penduduk 

No Nama Dusun Laki-

Laki 

Perempuan Jumlah Jumlah 

KK 

1. Kayu Loe 650 576 1.226 450 

2. Parang Labbua 341 513 854 124 

3. Kassi-Kassi 690 516 1.206 502 

4. Bonto Buakang 868 772 1.640 588 

     Jumlah 2.549 2.377 4.926 1.664 

 Sumber Data : Kantor Desa Kayu Loe 

  Berdasarkan tabel di atas, adapun pembagian wilayah dusun di Desa Kayu 

Loe terbagi atas empat dusun yaitu Dusun Kayu Loe, Dusun Parang Labbua, 

Dusun Kassi-Kassi, dan Dusun Bonto Buakang. Jumlah penduduk yang mendiami 

Dusun Kayu Loe adalah 1.226 jiwa, Dusun Parang Labbua 854 jiwa, Dusun 

Kassi-Kassi 1.206 jiwa, dan Dusun Bonto Buakang 1.640 jiwa. Jumlah 

keseluruhan masyarakat Desa Kayu Loe adalah 4.926 jiwa, dan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 1.664 KK. Terlihat bahwa Dusun Bonto Buakang memiliki 

penduduk paling banyak di desa tersebut dan Dusun Parang Labbua yang 

memiliki penduduk yang paling sedikit. 
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 Tabel 4.2 Jumlah Sekolah 

No Dusun TK SD SMP SMA 

1. Kayu Loe - 1 - - 

2. Parang Labbua 1 - - - 

3. Kassi-Kassi - 1 - - 

4. Bonto Buakang 1 1 - - 

 Sumber Data : Kantor Desa Kayu Loe 

  Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat wadah pendidikan yang berada di 

Desa Kayu Loe sangat minim, karena hanya terdapat 2 sekolah TK (taman Kanak-

Kanak) yang berada di Dusun Bonto Buakang dan Dusun Parang Labbua, dilanjut 

Sekolah Dasar (SD) ada di Dusun Kassi-Kassi 1, Dusun Bonto Buakan 1, dan 1 

lagi berada di Dusun Kayu Loe. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu belum tersedia di desa tersebut. Salah satu 

informan mengatakan bahwa jika anak-anak mereka akan turun ke kota ketika 

memasuki tahap SMP dan SMA. Tentunya ditempuh dengan jarak 25,9 km 

selama 53 menit perjalanan, hampir satu jam.
60

 

  Tingkat pendidikan merupakan faktor utama dalam masyarakat untuk 

menciptakan tatanan sosial yang lebih mapan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

yang ada dalam masyarakat tersebut maka akan semakin tingi dan semakin 

dinamislah mobilitas masyarakat sosial. Adapun fungsi penting pendidikan yaitu 

menumbuhkan kemampuan kreatifitas seorang pelajar/mahasiswa, menanamkan 

moral, dan menumbuhkan kemampuan produktif. Aktivitas sebuah pendidikan 

pasti akan mengalami fase naik turun, menguat dan melemah, semua itu 

tergantung lingkungan pendidikan yang mempengaruhinya. Pendidikan akan 

memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan manusia walaupun 
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dengan kadar yang berbeda-beda. Seperti dalam kondisi sosiologis ada 

masyarakat yang karakternya disiplin dan tegas, ada pula masyarakat yang tipikal 

santai dan kurang disiplin. Semua tergantung bagaimana pola pikir seseorang 

dalam menghadapi segala fenomena sosial.
61

 

 Tabel 4.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

No Pendidikan Jumlah 

1. Tidak/Belum Sekolah 722 

2. Belum Tamat SD/Sederajat 623 

3. Tamat SD/Sederajat 1.329 

4. SMP Sederajat 904 

5. SMA Sederajat 1.692 

6. Diploma I/II 45 

7. Akademi/Diploma III 87 

8. Strata I 151 

9. Strata II 3 

 Jumlah 4.926 

 Sumber Data : Kantor Desa Kayu Loe 

  Jika di lihat dari data di atas, terlihat jelas bahwa penduduk Desa Kayu 

Loe kurang memperhatikan pendidikan. Terbukti dengan banyaknya jumlah 

penduduk Desa Kayu Loe yang tidak menempuh pendidikan. Bisa jadi juga 

karena faktor ekonomi, waktu, dan opini lainnya. Misal dalan hal sosial, banyak 

yang berfikir bahwa setelah tamat SMP atau SMA anak mereka dapat dinikahkan, 

karena menurutnya pernikahan adalah ajang yang paling tertinggi dan menurut 

mereka jikalau sudah ada yang datang melamar wajib hukumnya untuk menerima 
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lamaran tersebut tanpa berfikir panjang. Opini seperti ini masih sangat tertanam 

sampai sekarang oleh sebagian besar masyarakat di Desa Kayu Loe yang 

menyebabkan banyak anak berkorban mental, waktu, pikiran, batin, pendidikan 

dan sebagainya. Masyarakat disana juga berpikir bahwa anak yang telah lulus 

SMA dapat fokus bekerja membantu orang tua mereka menjadi petani atau 

meneruskan pekerjaan orang tua.
62

 

  Tabel 4.4 Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Kayu Loe 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 2.056 

2. Pegawai 160 

3. Pedagang 976 

4. PNS 75 

5. IRT 514 

6. Pelajar 715 

 Total 4.496 

  Sumber data : Kantor Desa Kayu Loe    

  Dilihat dari tabel di atas, pekerjaan yang mendominasi di Desa Kayu Loe 

adalah petani sebanyak 2.056, lalu pedagang 976, pegawai 160, PNS 75 orang, 

Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 514, pelajar sebanyak 715, selebihnya 

masyarakat yang sudah lanjut usia (Lansia) sebanyak 270 jiwa dan balita 160. 

Masyarakat desa Kayu Loe lebih memanfaatkan lahan tanah dengan bertani dan 

berdagang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya. 

Biasanya hasil panen akan didistribusikan ke kota ataupun keluar kota. 
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  Tabel 4.5 Kepemilikan Hewan Ternak Desa Kayu Loe 

No Jenis Ternak Jumlah 

1. Sapi 240 ekor 

2. Ayam 8.700 ekor 

3. Kambing 930 ekor 

  Sumber Data : Desa Kayu Loe 

  Berdasarkan data pada tabel di atas, masyarakat Desa Kayu Loe memiliki 

ternak yang banyak terkhususnya ayam yang mencapai 8.700 ekor saat ini, 

kambing sebanyak 930 ekor dan sapi sebanyak 240 ekor. Ternak tersebut akan 

dirawat sampai beranak pinak dan diperjualbelikan. Jumlah ternak tidak pernah 

paten, akan berubah-ubah karena siklus perkembangbiakan akan terus terjadi. 

  Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana 

No Sarana dan Prasarana Kuota 

1. Kantor Desa 1 

2. Posyandu 1 

3. Masjid 8 

4. Lapangan volley/bola 1 

5. TK 2 

6. SD 3 

  Sumber Data : Kantor Desa Kayu Loe 

  Pada data dalam tabel tersebut itulah, prasarana yang tersedia di Desa 

Kayu Loe. Prasarana yang paling banyak adalah masjid yang tersebar di empat 

dusun. Memang tak terlihat prasarana pasar, karena pasar hanya berada di luar 

Desa Kayu Loe yaitu kelurahan Onto. Jadi seluruh masyarakat Desa Kayu Loe 

akan keluar desa dan mengunjungi pasar yang bertempat di Kelurahan Onto untuk 

berbelanja kebutuhan hidup. Terlihat juga tak tertera SMP dan SMA karena belum 
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tersedia dan seluruh anak yang melanjutkan sekolahnya akan ke pusat kota 

Bantaeng. 

B. Latar Belakang Munculnya Ritual A’dupa di Desa Kayu Loe Dusun 

Parang Labbua Kabupaten Bantaeng 

 Upacara selamatan atau syukuran sebagai salah satuiwujud budaya yang 

selalu mengalamiibanyak perubahanndan perkembangan. Hal ini dikarenakan 

adanya pola pikir dari masyarakat pemangkuubudaya, teknologi dan agama. 

Perubahan pola pikir, teknologi dan agama ini akan berpengaruh secara langsung 

terhadap sarana, pemaknaan dan prosesi dalam upacara selamatan atau syukuran.  

 Keberadaan sebuah budaya tak lepas dari opini-opini masyarakat pada 

jaman dahulu, sebelum agama Islam datang dalam kehidupan manusia sebagai 

landasan hidup yang benar, telah dahulu budaya ritual dan tradisi muncul sebagai 

kepercayaan dan keyakinan mereka, karena hal tersebut banyak nenek moyang 

kita yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan karena minimnya pengetahuan. 

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Muhammad Saleh: 

 

“Riolo loe budayana Hindu na bu‟dayya singkamma ritual, anjomi 

ngaseng na turuki todo taua, punna eroki anggaukang ritual sukuran pasti 

nia‟ nikana duppana na kanre-kanreanna. Anjo sukuranna kamma tau ero 

lette balla‟ sala se‟rena, ero a‟nikka, akika‟, akkulle tongi pabongka jin 

pabongka kakodiang”. 

 Artinya: 

“Pada jaman dahulu didominasi oleh kebudayaan Hindu-Budha seperti 

kebiasaan mengadakan ritual, itulah yang manusia juga lakukan, seperti 

ketika ingin mengadakan ritual syukuran pindah rumah salah satunya, 

pernikahan, hakikah, juga bisa mengusir jin dan segala sesuatu yang 

buruk yang bersifat gaib.
63
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  Ritual-ritual yang membudaya dalam bentuknya yang sekarang dominan 

tidak membahayakan keyakinan masyarakat Islam. bahkanntelah digolongkan 

sebagai manifestasi keyakinan masyarakat sendiri dan digunakan sebagai syiar 

Islam khas pada daerah tertentu, dan yang menjadi pembahasan dalam penelitian 

ini ialah tentang ritual a‟dupa ketika masuk rumah di Desa Kayu Loe dusun 

Parang Labbua.  

  Penulis telah melakukan penelitian dengan cara berkunjung langsung ke 

lokasi penelitian dan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang telah 

dipercaya seluruh masyarakat bahwa dialah satu-satunya yang mengetahui segala 

yang terkandung dari ritual a‟dupa di Desa Kayu Loe Dusun Parang Labbua yaitu 

bapak Hadasin mengatakan: 

 

“Inne ada‟ka niyaki riwattunna antama‟mi Islam surang ngasengi 

paccaramayyah kenne ri Indonesia. Saba‟na inne ritualka nia‟ 

nipakaramulai anjo taua ngaseng eroki allette balla‟ na nia kejadiang 

kodi singkamayya kadongkokang na niganggui surang jing. Patanna balla 

tong nangai garring, mingka riolo tauwa tena najampangi. Sallo 

kammanjo nicinik loe angguppa kejadiang sirupa. Tau roiloa loe inja 

tenapa na antama Islam na nia tong tena pangissengang agamana, jari 

injo akidahna tauwwa tenapa n aloe dudu” 

 

Artinya: 

“Ritual ini ada pada saat Islam telah masuk dan para pendakwah sedang 

menyebar luas di Indonesia. Penyebab terjadinya ritual ini dan diturunkan 

sampai generasi saat ini bermula dari orang-orang yang kebanyakan 

masuk rumah baru mengalami kejadian buruk seperti kerasukan dan 

diganggu makhluk gaib, pemilik rumah juga sering sakit, tapi kejadian ini 

selalu diacuhkan pada saat awal kejadian. Seiring berjalannya waktu 

ternyata banyak yang mengalami kejadian serupa. Masyarakat pada saat 

itu masih banyak yang belum memeluk agama Islam bahkan tidak 

beragama jadi akidahnya bisa dikatakan masih sangat minim”.
64
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Lebih lanjut bapak Pa‟ba sebagai pemangku adat menjelaskan bahwa: 

 

“Injo tau rioloa loemi nagaukkang sesuai keyakinanna tauwwa ngaseng 

singkamma anggaukkang nikanayya ritual a‟dupa ri anjo tampa‟ 

karamaka singkamma ri batu, ri poko‟-pokoka, lampa angngerangi poeng 

kembang, jangang, cera‟ jangang, unti, na iya ngasengmi kanreanga 

nipatuju ri patanna lino, pagaja lino, na tenamo antu mae gangguang 

gaibka. Le‟ba‟namo injo ritualka nigaukkang tenamo gangguang 

singkammayya kadongkokang ri patanna balla‟ berua” 

 

Artinya: 

“Mereka melakukan berbagai cara untuk menghilangkan kejadian 

tersebut salah satunya yang banyak diminati dan dipercaya oleh 

masyarakat adalah dengan cara mengadakan ritual pembakaran dupa 

yang dianggapnya tempat keramat seperti bebatuan, atau pepohonan, 

memberikan sesajen berisikan bunga, ayam, darah ayam, buah pisang, 

dan makanan tersebut dimaksudkan untuk memberi makan kepada pemilik 

bumi, penjaga alam, agar tidak mengganggu dan memohon doa kepada 

pemilik alam semesta yang tak berwujud, agar pemilik rumah tidak 

mengalami gangguan. Setelah ritual tersebut dilakukan maka kejadian 

kerasukan tersebut sudah tidak lagi terjadi ke keluarga yang masuk rumah 

baru”.
65

 

 

  Hal tersebut yang membuat masyarakat menjadi percaya akan ritual 

tersebut dengan media dupa dan sesajen, masyarakat jaman dahulu atau nenek 

moyang kita masih minim pengetahuan agama dan masih mudah percaya tanpa 

mencari tahu terlebih dahulu apa yang dilakukan tersebut tidak merugikan sesama 

makhluk hidup atau tidak merusak alam. Pada zaman tersebut, ajaran Islam belum 

terlalu kental dan masih dalam tahap penyebaran Islam. Ketika ajaran Islam telah 

masuk sampai ke pelosok negeri ini, pemahaman dan akidah masyarakat mulai 

berkembang. Bagaimana ajaran agama Islam banyak diterima oleh penduduk yang 

masih kental dengan tradisi-tradisinya dengan cara memadukan budaya dan ajaran 

Islam dengan tradisi-tradisi yang sempat melenceng karena kekurangan 

pengetahuan agama. Masyarakat sudah terbiasa melakukan ritual-ritual sejak lama 
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dan tidak ingin meninggalkan ritual tersebut, seperti yang dikatakan oleh bapak 

Sadim 

 

“Injo riyolo antama‟na Islam kenne mae na pau tau toayya, nitarimaji ri 

parangna tau. Sallo kammanjo masyarakaka tassungkemi 

pangisengangna, niya‟ mi pa‟ganganna tallasa‟ bajika. Anjo ngaseng 

ada‟ ritualka tenamo nakamma riyolo, loemi nipapinra, kamma bacanna, 

ma‟nana, prosesna, tampa‟na, tujuanna, yang melenceng ri agamayya 

nipapinra ngaseng mae ribajika, ri puang alla ta‟ala.” 

 

Artinya: 

Dulu, sejak Islam masuk di daerah ini kata orang dulu, bahwa Islam 

diterima masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, masyarakat telah 

terbuka pengetahuannya, sudah ada pegangan hidup atau landasan hidup. 

Semua adat ritual tidak seperti dulu lagi, sudah banyak yang diubah, 

seperti bacaan, maknanya, prosesnya, lokasi ritual, tujuan ritual, yang 

melenceng dari agama Islam diubah semua menuju ke hal yang baik, 

kembali ke sang penguasa Allah swt.
66

 

 

  Pada saat itu kebanyakan masyarakat menganggap dupa itu sebagai media 

agar doa bisa sampai ke tujuan, karena menurut mereka doa itu sifatnya abstrak 

tak terlihat, jin, iblis, ruh, dan Tuhan juga tak terlihat jadi menurut mereka dengan 

asap dupa, doa dan segala yang diucapkan akan sampai ketujuannya. Seiring 

perubahan peradaban dan berkembangnya ilmu pengetahuan banyak masyarakat 

yang menerima agama Islam dan tidak melupakan budayanya dengan cara 

menyatukan adat mereka dengan unsur Islam didalamnya. Adanya interaksi 

tersebut atau hubungan antara budaya Islam dan budaya Nusantara maka dari itu 

muncullah istilah Islam Nusantara bagi mereka yang masing memegang erat adat 

tradisi dan mengkolaborasikannya dengan ajaran dasar Islam. Jadi menurut bapak 

Hadasin, ia mengatakan: 
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“Ritual a‟dupa tetap akan dilaksanakan karena mereka sepakat untuk 

merubah unsur musyrik didalamnya sebelum Islam datang dengan 

memasukkan unsur Islam dalam adat tersebut. Ritual ini masih banyak 

dan akan tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Kayu Loe. 

Pemerintah setempat juga turut mendukung adat istiadat 

masyarakatnya.
67

 

 

C. Prosesi Pelaksanaan Ritual A’dupa di Desa Kayu Loe Dusun Parang 

Labbua Kabupaten Bantaeng 

  Setelah mengetahui asal muasal terjadinya ritual a‟dupa masuk rumah di 

Desa Kayu Loe tahap selanjutnya yaitu prosesi pelaksanaan ritual a‟dupa di Desa 

Kayu Loe dusun Parang Labbua. Ritual ini tidak hanya dilakukan di satu dusun 

saja tapi seluruh dusun di Desa Kayu Loe. Ritual ini sudah sangat melekat erat 

oleh sebagian besar masyarakat di Desa Kayu Loe sebagai simbol rasa syukur 

pemilik rumah atas rezeki yang telah diberikan oleh sang Maha Kuasa sehingga 

mereka dapat membangun rumah, juga sebagai tolak bala atau menghindari 

kejadian buruk seperti gangguan jin, kesialan, atau sakit-sakitan selama rumah 

tersebut ditempati. 

1. Penentuan Hari Pelaksanaan 

Pada tahap pertama ini, dilakukan penentuan hari yang baik kata 

masyarakat Desa Kayu Loe, pemilik rumah akan berunding dan mencari 

hari baik dengan melihat bulan dan hari. Bagi keluarga yang belum tau 

melihat hari baik maka akan dipanggil orang yang biasa ma‟baca 

(membaca doa), ada dua orang di Desa Kayu Loe yang dipercayai dalam 

ritual seperti ini, biasanya salah satunya akan dipanggil untuk menentukan 

hari. Kebanyakan cara masyarakat Desa Kayu Loe menentukan bulan 

dengan menghindari bulan suro/muharram. Selanjutnya penentuan hari, 
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disini ditetapkan hari senin, kamis dan jumat.
68

 Jika waktu yang tepat telah 

ditemukan, maka pemilik rumah akan melakukan buritta (mendatangi 

rumah orang yang akan diundang), biasanya keluarga dan kerabat yang 

akrab serta tetangga terdekat dan jika jarak rumahnya jauh maka akan 

diundang lewat telepon. Kegiatan seperti ini akan mengundang para tokoh 

masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RK, imam 

desa/dusun, dan pemimpin ritual. 

2. Lokasi Pelaksanaan 

Ritual a‟dupa dalam penelitian ini merupakan ritual masuk rumah baru 

bagi keluarga yang ingin masuk rumah baru dan mengadakan syukuran, 

tentu lokasinya berada di rumah baru tepatnya dalam rumah tersebut 

kegiatan a‟dupa dilakukan di benteng tangnga. 

3. Sholat berjamaah 

Masyarakat Desa Kayu Loe khususnya dusun Parang Labbua mengadakan 

ritual a‟dupa ini pada malam hari setelah sholat. Sholat tersebut 

merupakan sholat isya berjamaah oleh pemilik rumah bersama para tamu 

yang hadir dan pemimpin ritual, tapi rata-rata para tamu akan hadir setelah 

mereka sholat isya jadi yang berjamaah para keluarga dan pemimpin ritual. 

Setelah sholat isya, maka alat dan bahan pun akan dipersiapkan terlebih 

dahulu.
69

 

4. Alat dan bahan 

a. Alat 

1. Wadah dupa (panci, piring besi, atau tempat dupa) 
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2. Batu dupa (pengharum asap) biasanya dalam bentuk batu juga bentuk 

bubuk 

b. Bahan 

1. Pisang raja (Pisang yang panjang setengah matang dan manis) 

2. Baje (Makanan manis terbuat dari beras dan gula merah) 

3. Onde-Onde (Kue dari beras ketan yang berisikan gula merah, dan 

diselimuti parutan kelapa) 

4. Sokko putih, hitam dan merah (Terbuat dari beras ketan putih, hitam, dan 

merah) 

5. Ayam kampung satu pasang (Jantan dan betina) 

6. Nasi putih (Makanan pelengkap) 

7. Lauk pauk (Sup, ayam, ikan, mie, goreng-goreng, dsb) 

8. Air minum (Kopi, Teh, Air putih) 

9. Kue tradisional lainnya (Kue yang didominasi rasa manis)
70

 

  Semua alat dan bahan tersebut dipersiapkan dalam satu ruang biasanya di 

ruang tengah rumah karena lebih luas dan biasanya berada di benteng tangnga. 

Bahan yang disebutkan di atas semuanya adalah masakan yang akan disajikan di 

atas kappara besar atau biasa disebut nampan. Sedangkan alatnya adalah media 

yang sangat wajib ada sebagai media penghantar doa yaitu dupa. Alat inilah yang 

memberikan kesan sakral dalam ritual ini dan menjadi benda yang paling inti dari 

ritual a‟dupa. 

5. Barazanji 

Setelah semua alat dan bahan keperluan a‟dupa telah disajikan, maka tamu 

undangan seperti para imam, pemimpin ritual, dan tokoh lainnya yang 

dikhususkan membaca lantunan barazanji mulai berdiri melantunkan 
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irama barazanji dengan saling menyambung lalu bersama-sama. para 

pelantun barazanji biasanya memakai pakaian sopan dan tertutup seperti 

baju kemeja, berkera, celana panjang, jika tidak memakai celana panjang 

maka boleh memakai sarung. Kegiatan barazanji di Dusun Parang Labbua 

dilakukan oleh laki-laki dan bukan perempuan tapi perempuan boleh ikut, 

hanya saja sedikit perempuan yang dapat melakukannya, selebihnya akan 

membantu tuan rumah menyajikan makanan dan ikut berdoa pada saat 

ritual a‟dupa dimulai.
71

 Barazanji adalah representasi doa, pujian dan 

kisah riwayat Nabi Muhammad saw yang dilanturkan dengan cara 

berirama. Kitab al-barazanji ini berisikan cerita kehidupan Rasulullah dari 

masa kanak-kanaknya, remaja, dewasa, hingga diangkat menjadi rasul, 

serta diceritakan pula silsilah kerutunan, sifat mulia nabi Muhammad saw, 

dan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang dapat dijadikan teladan 

umat manusia.
72

 

6. A‟dupa 

Tahap inilah inti dari ritual masuk rumah baru di Desa Kayu Loe Dusun 

Parang Labbua. Setelah proses barazanji dilakukan, maka seluruh para 

tamu dengan tuan rumah berada di depan duduk melingkar dan tanpa ada 

suara agar berdoa dapat lebih khidmat di hati para tamu undangan masing-

masing. Pemimpin ritual pertama-tama akan menggosok batu dupa 

kesesama batu dupa agar menghasilkan serbuk dupa. Serbuk tersebut 

langsung dimasukkan kedalam wadah dupa yaitu panci atau piring besi 

yang tak terpakai. Lalu dibakarlah dupa tersebut tanpa bantuan minyak 

atau bensin, api dupa dapat tahan lama dan memberikan aroma wangi. 
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Pemimpin ritual pertama-tama akan membaca zikir (subhanallahu, 

walhamdulillah, walaa ilaaha illallahu, wallahuakbar) sebanyak tiga kali, 

sembari melihat kondisi asap apakah sudah tegak lurus atau masih 

berantakan, kalau arah asap dupa masih berantakan maka a‟dupa belum 

bisa dimulai. Ketika arah asap sudah tegak lurus keatas maka pemimpin 

ritual akan membaca basmalah tiga kali sembari tangan kiri memegang 

tangan kanannya sebagai salah satu bentuk kesopanan, lalu tangan 

kanannya mengarah ke asap dupa dan asap itu seolah di taburkan ke sajian 

makanan sebanyak tiga kali. Setelah itu, dilanjutkan membaca surah Al-

Fatihah, lalu dilanjut trikul (Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas) sebanyak 

tiga kali. Setelah membaca doa tersebut, maka pemimpin adat dan seluruh 

tamu undangan mengadahkan tangan keatas untuk berdoa sesuai 

keyakinan masing-masing. Doa yang dilafadzkan merupakan doa kebaikan 

untuk pemilik rumah sekeluarga. 

 

“O Puangku karaeng Allah Ta‟ala patanna lino ahera‟ patanna 

tallasa‟ka, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha pemurah, Maha 

Pelindung, kisareangi kekuatang, rejeki, keberkahang, la‟bu 

umuru‟, na dalle‟ bajika ri patangna anne balla‟ na ki halangi 

antama‟gangguang setan, jin, iblis, anu kodia antama kenne 

riballa, engkaulah sang Maha Kuasa, aamiin aamiin yarobbal 

„alamiin” 

   Artinya: 

“Wahai Tuhanku Allah swt. yang memiliki dunia dan akhirat, yang 

merupakan sumber kehidupan, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha 

pemurah, Maha Pelindung, berikanlah kekuatan, rezeki, 

keberkahan, panjang umur, dan rezeki-rezeki lainnya yang baik 

untuk pemilik rumah ini dan halangilah ganguan setan, jin, iblis 

dan hal buruk lainnya masuk kerumah ini, engkaulah sang Maha 

Kuasa, aamiin aamiin yarobbal „alamiin”.
73
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7. Makan Bersama 

Setelah proses a‟dupa telah selesai, maka tahap yang terakhir yaitu makan 

bersama-sama keluarga, tamu undangan, kerabat, tetangga dan seluruh 

orang yang datang akan makan. Setelah makan bersama biasanya orang-

orang akan berbincang lama, saling silahturahmi bersama keluarga yang 

mengadakan ritual tersebut. Uniknya lagi bagi orang yang datang akan 

memberikan buah tangan berupa uang, hadiah perabotan rumah, atau 

benda yang dapat digunakan oleh si pemilik rumah. Begitupun jika tamu 

undangannya ingin pulang pasti akan diberikan buah tangan berupa 

makanan seperti sokko‟ dan kue-kue tradisonal. Melihat ritual seperti ini 

tentunya memiliki nilai positif yang sangat baik seperti, menumbuhkan 

rasa kekeluargaan yang sangat tinggi dan rasa gotong royong juga dapat 

terlihat sangat jelas.
74

 

  Setelah proses a‟dupa selesai, maka pemilik rumah boleh mendiami 

rumahnya dengan damai dan tentram. Ritual ini tentunya akan tetap dipertahankan 

oleh seluruh masyarakat Desa Kayu Loe yang memang sampai sekarang sangat 

mendominasi di daerah tersebut. 

 

“Kita akan tetap mempertahankan adat tradisi yang ada di desa ini selagi 

tidak melenceng dari agama. kami akan senantiasa melestarikan dan 

memperkenalkan adat tradisi yang ada disini. Terumata a‟dupa ini 

merupakan adat yang telah lama lahir disini, jadi kita sebagai penerus 

adat nenek moyang tidak akan menghilangkannya begitu saja. Mustahil 

bagi kami, karena hal tersebut sudah menjalar dalam diri masyarakat 

disini”.
75
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Seperti itulah tanggapan dari kepala Desa Kayu Loe. Dia dan para tokoh lainnya 

tetap akan melestarikan ritual a‟dupa tersebut selagi tidak melenceng jauh dari 

ajaran agama Islam. Menurutnya adat seperti ini merupakan aset budaya yang 

mesti dijaga dengan baik. Jika hal ini dihentikan maka akan menyebabkan 

dampak negatif untuk kehidupan masyarakatnya dan dapat menimbulkan 

peperangan akibat rasisme. Jadi siapapun kamu jika kamu adalah umat Islam 

maka kamu tetap saudara kami tidak melihat dari aliran apa dia berasal tapi selagi 

mempunyai Tuhan yang sama maka kita adalah satu, yaitu umat Islam. Seperti 

itulah tanggapan bijak dari bapak Hamsah selaku kepala Desa Kayu Loe 

menanggapi masyarakatnya yang memegang teguh dan menganggap sakral adat 

istiadat. 

 

 

D. Persepsi Masyarakat Terhadap Ritual A’dupa di Tinjau Dari Segi Akidah 

Islam 

  Ritual a‟dupa ini memang kebiasaan yang sudah ada sejak lama, lalu 

diturunkan sampai ke anak, cucu hingga sekarang ini. Ritual ini merupakan 

sebuah perwujudan rasa syukur bagi pemilik rumah yang ingin memasuki rumah 

barunya dengan mengadakan ritual yang sudah turun temurun tersebut serta 

memanggil sanak kerabat. 

  Jika budaya masyarakat telah diresapi oleh setiap orang, maka perilaku 

atau kebiasaan yang dibingkai dalam bentuk tradisi atau pun ritual itu menjadi 

otomatis dan tanpa disadari sudah diterima secara sosial pula. Tidak ada yang 

dapat menghalangi masyarakat yang pemerhati, pelestari, penjaga, pemercaya adat 

ritual tersebut, sebab kebiasaan tersebut telah menjadi darah daging mereka, 

kecuali mereka sendiri yang ingin meninggalkan kebiasan tersebut. 
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  Segala adat ritual tidak lepas dari unsur kebiasaan hidup manusia serta 

tidak lepas dari makna-makna tersendiri dan proses yang unik. Sebab itulah 

identitas masyarakat dalam suatu daerah di Indonesia khususnya di Desa Kayu 

Loe. Persepsi masyarakat terkait ritual a‟dupa ketika masuk rumah baru 

merupakan wujud simbolis pemilik rumah untuk mengucapkan rasa syukur karena 

telah diberi rezeki untuk membangun rumah kepada sang Maha Pencipta. Seperti 

saat wawancara dari pemangku adat Bapak Pa‟ba, dimana dia memberi makna 

a‟dupa ini sebagai berikut: 

 

“Injo a‟dupa antama‟ balla‟ iaminjo nikana adat ritual, nasaba anu 

nigaukkang turung temurung ri nenek moyanga/tau riolo. Punna antama‟ 

balla‟ beru pasti masyarakaka kenne mae anggaukkangi nikanayya 

a‟dupa, nasaba‟ punna teako angnggupa saba saba kodi njo riibala‟ 

berunu harusko laksanakangi, sebagai tolak bala na rasa sukkuruna taua 

kenne mae ri karaeng puang Allah Ta‟ala. Nasaba‟ puang Alah Ta‟ala 

sareangki inne ngaseng nikanayya tallasa‟ na rejekia, iamintu niadakangi 

a‟dupa, sebagai rasa sukkurutta‟”. 

  Artinya: 

“a‟dupa masuk rumah adalah adat ritual, karena telah dilakukan dan 

menjadi kebiasaan turun temurun nenek moyang kita. Jika ada yang ingin 

masuk rumah baru, pasti masyarakat disini akan melaksanakan ritual 

a‟dupa tersebut, karena jika kamu tidak ingin mendapatkan sesuatu yang 

buruk dalam rumah baru tersebut, maka kamu harus melaksanakannya, 

dan sebagai wujud rasa syukur masyarakat disini kepada sang Tuhan 

Allah swt. karena Dialah yang memberikan kita semua kehidupan dan 

rezeki, karena itulah ritual a‟dupa ini dilaksanakan, sebagai rasa 

syukur”
76

 

Persepsi masyarakat Desa Kayu Loe terhadap ritual a‟dupa, dijelaskan 

oleh pemangku adat. Masyarakat menganggap ritual ini sebagai perwujudan rasa 

syukur terhadap allah swt. atas rezeki yang telah ia dapatkan. Dalam pandangan 

Islam pun dianjurkan umat muslim sebelum memasuki rumah harus membaca 
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doa, apa lagi jika rumah tersebut rumah baru, agar seluruh aura negatif dalam 

rumah baru tersebut dapat hilang, dan agar ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, 

keberkahan, dapat tercipta di dalam rumah baru tersebut. Pada ritual a‟dupa di 

Desa Kayu Loe, doa yang dibacakan pada saat a‟dupa adalah yang pertama 

sholawat dan zikir, lalu membaca surah Al-Fatihah, dilanjut trikul (Al-Ikhlas, Al-

Falaq dan An-Naas) sebanyak tiga kali, dan ditutup dengan berdoa memohon 

kebaikan kepada Allah swt.
77

  Hal tersebut diungkap oleh ketua RK Dusun Bonto 

Buakang Bapak Hadasin yang juga penulis banyak mendapat informasi penting 

terkait makna-makna dalam ritual tersebut. 

Memasuki rumah baru di Desa Kayu Loe Dusun Parang Labbua, dalam 

hal ini ritual a‟dupa, pertama akan dilaksanakan sholat berjamaah yaitu sholat 

isya. Hal ini karena ritual diakan sehabis sholat isya agar lebih khusyuk, faktor 

lainnya karena malam hari semua orang sudah tidak sibuk bekerja dan merupakan 

waktu yang tepat untuk berkumpul. 

Persepsi masyarakat terhadap barazanji sebagai tahap awal ketika masuk 

rumah adalah berguna untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana sifat 

mulianya Rasulullah yang mempunyai irama tersendiri dan berisikan tentang 

kehidupan Rasul, dari masa kanak-kanak sampai ia diangkat menjadi Rasul Allah 

swt. dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia generasi-kegenerasi.
78

 

Sebelum melaksanakan ritual a‟dupa, pemilik rumah baru akan melakukan 

penentuan hari yang baik kata masyarakat Desa Kayu Loe, pemilik rumah akan 

berunding dan mencari hari baik dengan melihat bulan dan hari. Bagi keluarga 

yang belum tau melihat hari dan bulan yang baik maka akan dipanggil orang yang 

biasa ma‟baca (membaca doa) untuk menentukan hari pelaksanaan. 
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Perspektif masyarakat terkait pencarian bulan dan hari memang harus agar 

terhindar dari kesialan
79

, karena dipercaya akan menimbulkan efek positif dan 

negatif seperti yang dilontarkan oleh Bapak Hadasin selaku ketua RK Dusun 

Bonto Buakang mengatakan: 

 

“Punna erokki appare gau‟ kenne masarakaka niciciki rong bulanga 

surang alloa, punna bajiki, akkullemi. Se‟reji bulanga pantang nipappare 

allo pa‟gaukkang adaka, njomi bulang Muharranga, nasaba‟ anjomi 

bulang pepe‟ bambangi”.
80

 

Artinya 

“Jika kita ingin membuat sebuah acara atau adat tradisi, masyarakat 

disini melihat bulan dan hari yang baik untuk melakukan suatu acara. 

Hanya satu bulan yang sangat pantang untuk diambil sebagai hari 

membuat acara, bulan tersebut adalah bulan Muharram, karena bulan 

tersebut merupakan bulan yang panas seperti api”. 

 

Disambung pula oleh pemangku adat bapak Pa‟ba 

 

”Riolo ri Arab punna bulang pepe‟ ammumba ii garringa kamma pa‟risik 

battang, DBD, alergi, anjomi kodi taua anggaukkang ri bulang 

Muharrranga. Punna erokki accinik allo baji, iamiantu allo sanneng, 

kammisi na juma‟. Nasaba‟ sanneng kammisi punna lalang Islam appuasa 

sunnai taua, kamma nagaukkan na‟bita, punna allo‟ juma‟ iamiantu allo 

perayaan ummat muslim mingguan, nasaba anjomi allo pakkumpulanna 

umat muslimnga, allo assambayang juma‟ sambayang sunnah battu ri 

n‟bita pole, mingka iya ngaseng nagaukkang na‟bita Muhamma‟ anu battu 

di puang karaeng Allah Ta‟ala ji.”
81

 

Artinya 

“Dulu di Arab jikalau bulan Muharram telah masuk, maka penyakit atau 

wabah akan datang seperti sakit perut karena diare, demam berdarah, 

alergi, maka dari itu bulan Muharram tidak baik untuk mengadakan suatu 

acara. Selanjutnya jika kita ingin melihat hari yang baik adalah hari 

senin, kamis dan jum‟at. Karena hari senin kamis jika dalam Islam 

merupakan hari puasa sunnah, seperti yang dilakukan Nabi kita yaitu 
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Muhamad saw. Hari jumat termasuk pula sebagai hari raya mingguan 

umat muslim, karena hari tersebut pula para lelaki melakukan sholat 

sunnah jumat, dan ini merupakan anjuran Nabi Muhammad kepada 

ummatnya. Seluruh kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah saw 

merupakan perintah dari Tuhan kita Allah swt.” 

 

Seperti itulah persepsi masyarakat Desa Kayu Loe dalam menentukan hari 

baik untuk melaksanakan ritual a‟dupa tersebut.  

Selanjutnya membahas persoalan apa kandungan folisofis dari alat dan 

bahan yang disediakan dalam ritual a‟dupa ini. Manusia tak akan lepas dari dunia 

simbol karena simbol memiliki gagasan tersendiri, simbol pun sangat dibutuhkan 

untuk penghayatan akan nilai yang diwakilinya. Jadi simbol adalah obyek yang 

memiliki fungsi sarana representase sesuatu yang bersifat abstrak.
82

 Adapun 

secara rinci, masyarakat Desa Kayu Loe Dusun Parang Labbua telah menjabarkan 

makna-makna dari setiap alat dan bahan yang ada dalam pelaksanaan ritual 

a‟dupa antara lain: 

a. Alat 

1. Wadah dupa (panci, piring besi, atau tempat dupa) 

Menurut masyarakat Desa Kayu Loe alat ini tidak terlalu bermakna, hanya 

sebagai wadah saja, kalau tempat dupa yang terbuat dari tanah liat tidak 

ada maka mereka bisa memakai panci yang sudah tak terpakai, piring besi 

juga boleh.
83

 

2. Batu dupa (pengharum asap) biasanya dalam bentuk batu juga bentuk 

bubuk 

Batu dupa ini berwarna coklat terang dan bentuknya persis seperti batu 

pada umumnya, hanya saja dupa lebih harum ketika dibakar. Makna yang 
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terkandung dalam dupa ini adalah wanginya yang disukai malaikat dan 

dapat membuat pemilik rumah namanya akan terkesan selalu harum 

dimata masyarakat. Batu dupa ini bisa didapatkan di pasar tradisional yang 

bernama pasar Dapoko dengan harga yang sangat terjangkau sesuai 

kebutuhan dan ukuran batu. Ada yang berharga lima ribu rupiah perbijinya 

ada pula harga sepuluh ribu tiga biji.
84

 

b. Bahan 

1. Pisang raja (Pisang yang panjang setengah matang dan manis) 

Pisang raja disini adalah pisang yang berbentuk panjang dan besar, manis 

serta setengah matang. Makna yang dipercayai oleh masyarakat Desa 

Kayu Loe adalah dimaknai sebagai manisnya kehidupan dan harapan umur 

panjang. Pisang yang dipersiapkan tidak memiliki aturan berapa sisir yang 

harus dipersiapkan, sesuai keinginan keluarga yang menyelenggarakan 

ritual.
85

  

2. Baje (Makanan manis terbuat dari beras dan gula merah) 

Makanan manis ini diberi makna sebagai manisnya kehidupan ketika telah 

mendiami rumah baru tersebut. 

3. Onde-Onde (Kue dari beras ketan yang berisikan gula merah berbentuk 

bulat, dan diselimuti parutan kelapa) 

Makanan wajib masih tetap makanan yang manis, karena melambangkan 

sebagai kehidupan yang manis. 

4. Sokko putih, hitam dan merah (Terbuat dari beras ketan putih, hitam, dan 

merah) 
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Sokko kali ini ada tiga macam, tapi yang biasa dipakai hanya hitam dan 

merah. Makna yang terkandung dalam sokko warna putih adalah karena 

manusia makan nasi putih serta putih melambangkan kesucian, sokko 

warna hitam artinya manusia berasal dari tanah, makanan berasal dari 

tanah dan manusia akan kembali ke tanah, yang terakhir sokko warna 

merah yang berarti sebagai tolak bala atau sebagai simbol menghindari 

keburukan. 

5. Ayam kampung satu pasang (Jantan dan betina) 

Ayam ini merupakan simbol dari manusia yang ada dua jenis yaitu 

perempuan dan laki-laki, serta kebanyakan yang pindah rumah di desa 

tersebut adalah sepasang suami istri yang menyimbolkan bahwa yang akan 

mendiami dan bertanggung jawab atas rumah tersebut adalah mereka 

(Suami/isteri). Ayam ini akan disembelih sesuai syariat Islam kata 

pemangku adat, yaitu dengan mengucapkan basmalah karena dagingnya 

akan dikonsumsi oleh tuan rumah khususnya dan sisanya siapapun boleh 

memakannya.
86

 

  Selanjutnya ada makanan pelengkap seperti nasi puti, lauk pauk (Sup, 

ayam, ikan, mie, goreng-goreng, dsb), minuman (Kopi, teh, air putih) dan kue 

tradisional lainnya (Kue yang didominasi rasa manis). Mengapa ritual a‟dupa ini 

didominasi dengan makanan yang manis, karena menurut kepercayaan masyarakat 

Desa Kayu Loe makanan tersebut mengandung makna dan harapan sebagai suatu 

kesyukuran diberi nikmat, rahmat, rejeki, panjang umur, Kesehatan, kekuatan, dan 

harapan hidup manis serta bahagia selalu bagi sipemilik rumah. Seperti itulah 

masyarakat Desa Kayu Loe memaknai ritual a‟dupa. 
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  Terdapat beberapa ulama yang memandang bahwa tidak semua bentuk 

aktivitas budaya masyarakat harus ditinggalkan selama tidak mempersekutukan 

Allah (Syirik), dosa, mudharat dan bertentangan dengan agama. Jika ada tradisi 

ritual yang mampu menghindari hal tersebut maka hal itu tidak dilarang. Adapun 

para ulama menetapkan bahwa sebuah ritual yang bisa dijadikan sebuah pedoman 

hukum adalah: 

a. Ritual yang telah berjalan sudah lama dan dikenal oleh masyarakat umum 

b. Diterima oleh akal sehat sebagai ritual yang baik 

c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur‟an dan hadist Nabi Muhammad 

saw.
87

 

  Dengan demikian, akidah Islam yang mengajarkan kita untuk selalu 

menyembah hanya kepada Allah swt, tidak melarang umat Islam mengajarkan 

adat istiadat sejauh tidak bertolak belakang dengan nilai dan moralitas akidah 

Islam. Perihal adat isitadat sendiri sudah dijelaskan dalam hukum Islam seperti 

dalam Al-Qur‟an sendiri terdapat dalam QS. Al-A‟raf:7/199 

ْٕهَ  ٍِهِ اعَْسِضْ عَهِ انْج  ََ أْمُسْ باِنْعُسْفِ  ََ  َُ  خُرِ انْعَفْ

Terjemahnya: 

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 

berpalinglah dari orang-orang bodoh” 

 

  Menurut tafsir Al-Mishbah, ambillah yang mudah dan ringan dari 

perlakuan dan tingkah laku manusia, terimalah dengan tulus apa yang mereka 

lakukan jangan menuntut terlalu banyak atau yang sempurna sehingga 

memberatkan mereka agar mereka tidak antipati dan menjauhimu dan hendaklah 

kita semua bersikap lembut dan memaafkan kesalahan dan kekurangan mereka. 
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Kata al-„urf  sama dengan kata ma‟ruf yaitu sesuatu yang dikenal dan dibenarkan 

oleh masyarakat dengan kata lain adalah adat istiadat yang didukung oleh nalar 

yang sehat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, diketahui dan diterima 

oleh semua orang, dan yang disepakati sehingga tidak dapat didiskusikan lagi apa 

lagi diperbantah. al-Qur‟an membuka pintu yang cukup lebar untuk menampung 

perubahan nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Konsep ma‟ruf hanya 

membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan 

negatif.88 Memelihara „urf dalam sebagian kedaan juga dianggap sebagai 

memelihara maslahat itu sendiri, karena diantara maslahat manusia itu adalah 

mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka 

tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan dari generasi ke generasi 

dan menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk 

ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tesebut. 
89

 

Adapun ayat kedua dalam QS. Al-Hajj:22/41 

ٍمُْ فِّ  ىّ  كَّ ْٔهَ انِْ مَّ ا عَهِ انْمُىْكَسَِۗ انََّرِ ُْ وٍََ ََ فِ  َْ ا باِنْمَعْسُ َْ امََسُ ََ ُةَ  ك  ا انزَّ ُُ حَ ا  ََ ُةَ  ه  الْْزَْضِ اقَاَمُُا انصَّ

زِ  ُْ ِ عَاقبِتَُ الْْمُُ
لِلّّ  ََ 

Terjemahnya: 

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, 

mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang 

makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan 

segala urusan.” 

 

  Menurut tafsir Al-Misbah, Allah menyuruh umatnya agar berbuat yang 

ma‟ruf, yaitu nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik, dan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah, dan mencegah dari yang mungkar yaitu 
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sikap buruk dan diingkari oleh akal sehat manusia. Sikap ma‟ruf masyarakat yang 

diidamkan oleh Islam ialah yang melaksanakan shalat, adanya hubungan harmonis 

dalam bermasyarakat baik itu kepada yang berpunya atau pun tidak, serta 

menunaikan zakat. Menurut Rasulullah saw al-ma‟uf adalah sesuatu yang baik 

menurut pandangan umum suatu masyarakat selama sejalan dengan al-khair (Nilai 

universal yang diajarkan oleh al-Qur‟an dan as-Sunnah), dan al-munkar ia adalah 

sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai 

Ilahi. Keduanya mesti dijalankan, dengan mempertahankan amal ma‟ruf dan 

menghindari yang mungkar. Mempertahankan nilai lama yang baik dalam suatu 

adat tradisi dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Hanya Allah yang 

menentukan dan mengetahui kemenangan dan kekalahan itu.
90

 

 Dilihat dari kedua ayat tersebut bahwa kebiasaan atau adat istiadat dalam 

masyarakat yang mengandung unsur Ilahi boleh dipertahankan sesuai kesepakatan 

masyarakat dan kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal sehat. 

  Kepercayaan masyarakat Desa Kayu Loe dalam ritual a‟dupa memang 

mengandung unsur dasar ke-Islaman didalamnya, seperti mengajak untuk 

berdzikir, mengingat sifat mulia Rasulullah, mendoakan sesama manusia, berdoa 

kepada Allah, bersedekah, selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan dan selalu 

berbuat baik.
91

 Ritual ini menurut kepercayaan mayarakat dilakukan untuk 

menghindari marabahaya atau mudharat akan tapi dalam Islam yang 

mendatangkan mudharat hanyalah Allah swt. Walaupun ritual tersebut sudah jelas 

tidak ada dalam ajaran Islam tapi mereka tetap melakukan ritual tersebut karena 

telah termodifikasi atau telah mengalami akulturasi agama dan budaya. Kearifan 

lokal masyarakat Desa Kayu Loe terkhusus Dusun Parang Labbua terhadap ritual 

ini, bukan hanya berlandaskan pada nilai-nilai akidah, filosofis dengan memaknai 

dan mempercayai tiap makanan dan alat yang disajikan, terdapat pula nilai 

teologis yang konsepnya menjunjung tinggi nilai perdamaian, persaudaraan 
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bahkan kekeluargaan, serta berbagi rezeki yang menjadi salah satu sumber ajaran 

Islam dalam membina akhlak bersosialisasi dan beragama. Satu-satunya yang 

dapat menghakimi kita adalah Allah swt dan bukan manusia, tugas manusia hanya 

memperingati sebisa mungkin untuk saudara-saudari yang berkeyakinan sama 

dengan kita untuk kembali ke syariat agama Islam yang benar jika kebiasaan yang 

dilakukannya sangat melenceng dari ajaran agama Islam. Seperti itulah 

masyarakat Desa Kayu Loe menggabungkan unsur Islam dan memiliki nilai-nilai 

positif kedalam ritual a‟dupa. Selebihnya yang menilai kita dalam hal baik 

buruknya hanya Allah swt. 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berjudul Ritual a‟dupa di Desa 

Kayu Loe Dusun Parang Labbua (Tinjauan Aqidah Islam). Ritual a‟dupa 

adalah sebuah ritual yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa Kayu Loe. Ritual ini merupakan simbol perwujudan 

masyarakat Desa Kayu Loe sebagai suatu ungkapan rasa syukur kepada 

Allah swt atas rezeki, nikmat, kebahagiaan yang diberikan oleh Sang Maka 

Kuasa kepada hambanya. 

2. Pada proses ritual a‟dupa ini, sebelumnya harus menetukan hari yang baik, 

dan menurut masyarakat Desa Kayu Loe dusun Parang Labbua, hari yang 

baik untuk masuk rumah adalah hari senin, kamis, dan jumat, sedangkan 

bulan yang dihindari adalah bulan Muharram karena dipercaya sebagai 



 

 

62 
 

bulan api atau bulan yang panas dan akan berdampak buruk bagi keluarga 

yang masuk rumah. Adapun alat berupa wadah dupa seperti panci yang 

tidak terpakai atau piring besi yang tak terpakai jika tidak memiliki wadah 

dupa yang terbuat dari tanah liat, dan batu dupa yang mengeluarkan wangi 

harum. Bahannya berupa pisang raja yang manis, onde-onde, baje, sokko 

tiga macam (Merah, hitam, putih), ayam kampung sepasang, nasi, lauk 

pauk, minuman kopi, teh, air putih dan berbagai kue-kue tradisional. 

Prosesnya yaitu setelah sholat isya, lalu dilanjut dengan proses barazanji, 

lalu a‟dupa, berdoa bersama, dan yang terakhir makan bersama. 

3. Persepsi masyarakat terkait ritual a‟dupa adalah ritual tersebut perwujudan 

rasa syukur kepada Allah swt atas rezeki yang telah dikaruniakan dalam 

bentuk ritual, serta dari keyakinan dan kepercayaan mereka terkait 

kebiasaan para nenek moyang jaman dahulu dan dipadukan dengan ajaran 

dasar agama Islam dijaman sekarang. Ritual ini akan tetap dilestarikan 

sampai ke anak cucu mereka. Ritual ini mengandung nilai filosofis (Makna 

ritual), teologis (Syukur, berdoa, bersedekah, makan bersama), dan 

fenomenologi (Makna dalam setiap detail dalam ritual). Dalam Islam 

sendiri tidak melarang kegiatan adat istiadat yang masih mengambil nilai-

nilai ke-Islaman didalamnya serta tidak mengandung unsur syirik yaitu 

menyekutukan Allah swt. 

B. Implikasi 

1. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah tidak lagi menjalani ritual atau 

pun tradisi seperti itu, untuk tidak merendahkan atau menghakimi 

masyarakat yang masih memegang teguh ritual tersebut. Tetaplah saling 

menghargai budaya masing-masing, saling menghormati satu sama lain 

agar dapat hidup toleran dan damai tanpa pertikaian karena perbedaan. 
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2. Bagi masyarakat yang telah berpikir, jika mendapati sebuah adat istiadat 

dimana pun itu dan terlihat mengandung unsur Islam maka boleh untuk 

dipertahankan dan menjadi ciri khas atau daya tarik tersendiri di wilayah 

tersebut. Tapi jika tidak mendapati unsur Islam didalamnya agar kiranya 

kita dapat saling memperingati dan memberikan kebenaran untuk saudara-

saudari kita yang masih minim ilmu pengetahuan tentang agama, dan dapat 

terhindar dari unsur bid‟ah dan syirik. 

3. Dihimbau kepada para pemuda-pemudi Desa Kayu Loe agar tetaplah lebih 

kritis, semangat belajar ilmu agama, untuk mencari tahu setiap adat istiadat 

yang berada di desa tersebut dan memberi pemahaman khusus kepada 

masyarakat yang masih melaksanakan adat istiadat yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam, agar mereka dapat meninggalkan perbuatan-

perbuatan yang jauh dari ajaran agama tersebut, khususnya agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidin, M Zainal. Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme. 

Millah. Vol. VIII No 2 Februari 2009. 

Abimanyu, Petir. Ilmu Mistik Kejawen. Cet I; Yogyakarta: Noktah, 2021. 

Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Raja Grafindom 

Persada, Tahun 2006. 

Ahmad, Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, Cet I; Makassar: Lamaca 

Press, 2003. 

Aizid, Rizem. Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia. Cet I; Yogyakarta: Noktah, 

2018. 

Al–Ajami, Abul Yazid Abu Zaid. Akidah Islam Menurut Empat Madzhab. Cet II; 

Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2008. 

Al-Ghazali, Imam. Ihya Ulumuddin 8: Sabar dan Syukur. Jakarta Selatan: 

Republika Penerbit, Oktober 2013. 

Al-Jumhuri, Muh. Asroruddin. Belajar Akidah Akhlak: Sebuah Ulasan Ringkas 

Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah. Cet I; Yogyakarta: 

Deepublish, Desember 2015. 

Al-Qardhawi, Yusuf. Keluasan dan Keluesan Hukum Islam. Semarang: Bina 

Utama, 1993. 

Amaliyah, Mukammikatul. “Ritual Selamatan Asta Juruan Dalam Pandangan 

Akidah Islam Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten 



 

 

65 
 

Sumenep”. Skripsi, Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018 

Anisa, Suci Norma. “Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di 

Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten 

Lamongan (Perspektif Aqidah Islam)”. Skripsi (Surabaya: Fakultas 

Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. 

An-Najar, Amir. Psikoterapi Sufistik Dalam Kehidupan Modern. Terj. Ija 

Suntana. Bandung: PT. Mizan Publika, 2004. 

Arifin, Anugrah. Aqidah Akhlak (Berbasis Humanistik). Cet I; Klaten: Lakeisha, 

Maret 2020. 

Ariyadi, Samsul. Al-Qur‟an dan Bentuk Spritualitas Jawa Modern (Kajian 

Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur‟an Mantab Purbojati Keraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat), Cet I; Serang: A-Empat, Januari 2021. 

Badruzaman, Abad. Kesalehan Sosial di Balik Ketaatan Ritual. Cet I; Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo, 2017. 

Bajri, Muhammad. Transformasi Ibadah Ritual Dalam Kehidupan Sosial. Jakarta: 

PT. Elex Media Komputindo, 2018. 

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. 

Yogyakarta: Kanisius, 1990. 

Bimasakti, Muhammad Adiguna. Akidah dan Syariah Islam (Sebuah Bunga 

Rampai). Cet I; Guepedia: 2019. 

Bin, Abu Bakar Abdullah. Syukur Membawa Nikmat. Terj. S. A. Zemool. Solo: 

CV. Pustaka Mantiq, 1992. 

Bisri, Andi Mustofa. Saleh Ritual Saleh Sosial. Cet I; Yogyakarta: DIVA Press, 

Mei 2016. 

Bruinessen, Martin Van. “Tarekat dan Politik: Amalan Untuk Dunia atau 

Akhirat?”, Jurnal Pesantren, Vol. IX, No. 1, 1986. 

Buri, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisa. Sahih Muslim, juz 

1 Beirut: Dar Ihya „al-Turas al-Arabi, t.th. 

Bustanuddin, Agus. Agama dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007. 

Cahyono, Eko Wahyu.  The Power of Gratitude. Cet I; Yogyakarta: Deepublishh, 

2019. 

Daniel, Yudi Irfan. Akidah Islam. Cet II; Yogyakarta: Yayasan Doa Para Wali, 

November 2014. 

Darwis, Robi. Tadisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi 

Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan 

Cisalak Kabupaten Subang). Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas 

Budaya Vol. 2, September 2017. 



 

 

66 
 

E.B. Taylor. Sistem Nilai Budaya. Cet I; Bandung: Rosdakarya, 1980. 

El-Bantanie, Syafi‟ie. Dahsyatnya Syukur. Cet I; Jakarta Selatan: Qultum Media, 

2009. 

El-Hamdy, Ubaidurrahim. Sabar Tanpa Batas Syukur Tiada Akhir. Cet I; Jakarta 

Selatan: Katalog Dalam Terbitan: Mei 2015. 

Faizal, Erwin Wahyu Saputra. Makna Dupa Dalam Tradisi Assuro Ammaca di 

Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar: Fak. 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017. 

Giri MC, Wahyana. Sajen & Ritual Orang Jawa. Cet I; Yogyakarta: NARASI, 

2009. 

Hamka. Sejarah Umat Islam IV. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981. 

Hardiman, F. Budi. Heidegger dan Mistik Keseharian. Cet III, Bogor: Grafika 

Mardi Yuana, Februari 2016. 

Idhoh, A. Sejarah dan Dalil-Dalil Perayaan Maulid SAW. Cet I; Pekalongan: Al-

Asri, 1990. 

Ipop S. Purintyas, dkk. Akhlak Mulia. Cet I; Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2020. 

Jabir, Abu Bakar, Al-Jazairi. Minhajul Muslim, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-

Su‟udiyah. Biirut: DaarulFikri, 1995. 

Jurnal Perempuan. Budaya, Tradisi. Adat. Vol. 20 No. 1. Februari 2015. 

K. Denzin, Norman dan Yvonna S. Lincoln. Handbook of Qualitative Research. 

Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Belajar, April 2009. 

K. Sahide, Muhammad Alif, Yusran Yusuf dkk. Kajian Dampak Perhutanan 

Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Cet I; Fakultas Kehutanan UNHAS: Jl. 

Perintis Kemerdekaan. Desember 2018. 

Kastolani dan Abdullah Yusuf. “Relasi Islam dan Budaya Lokal”. Vol. 4. No.1. 

Agustus 2016. 

Kau, Sofyan A.P, dan Zainul Romiz Koesry. Beati Tradisi Gorontalo 

“Menyingkap Ekspresi Islam dalam Budaya Lokal”. Malang: Inteligensia 

Media, November 2018. 

Kementrian Agama Republik Indonesia. Ar-Rahim Al-Qur‟an dan Terjemahan, 

Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2010. 

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi.Cet I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002. 

Kuntiwijiyo. Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi. Cet II; Yogyakarta: PT 

Benteng Pustaka, 2005. 

Kutsiyyah. Pembelajaran Akidah Akhlak. Cet I; Desember: Duta Media 

Publishing, 2019. 



 

 

67 
 

Lorens, Bagus. Kamus Filsafat. Edisi I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1996. 

Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 

1992. 

Mannan, Audah dan Mantasia. Tradisi Appaenre Nanre dalam Perspektif Aqidah 

Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattalassang. 

Vol 3, No. 2, Tahun 2017. 

Mardani. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Cet I; Depok: 

Kencana, Tahun 2017. 

Wahsy, Muh dkk. Tradisi Ma‟dupa dalam ritual Pemakaman pada Suku Bajo Perspektif 

Hukum Islam (Studi di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna). Vol. 

2, No. 1. Tahun 2022. 

Marzuki, Angga. Nilai Agama dan Budaya Dalam Tradisi Besaman. Ushuluna: 

Jurnal Ilmu Ushuluddin, 6 (1), 2020. 

Mikam, Komarudin Ibnu. Mukjizat Bersyukur (Cara Mudah Hidup Nyaman, 

Berkah dan Bahagia). Jakarta: PT Gramedia, Januari 2013. 

Mubarok, Jaih. Sejarah Peradaban Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Islamika, 

2008. 

Muhaimin. Studi Islam Dalam Ragam DImensi & Pendekatan. Jakarta: Kencana, 

2005. 

Muhlis, Siti Nurhalizah, Erni dkk. Mempertahankan Tradisi Ditengah Krisis 

Moralitas. Cet I; Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, April 2020. 

Mulder, Niels. Mistisisme Jawa (Ideologi di Indonesia). Cet I; Yogyakarta: PT. 

LKiS Printing Cemerlang, 2021. 

Mustopo, Moehamad Habib. Kebudayaan Islam di Jawa Timur, Kajian Beberapa 

Unsur Budaya Masa Peralihan. Yogyakarta: Jendela, 2001. 

Nasution, Andi Hakim. Metode Statistika untuk Pemikiran Kesimpulan, Jakarta: 

PT. Gramedia, 1975. 

Nurjannah, dan Robi Suhendra. “Terkait Pendidkan Anak Pada Masyarakat 

Nelayan Di Desa Perlis Brandan Barat”. Anthropos: Jurnal Antropoplogi 

Sosial dan Budaya 1 (2) (2015). 

Prodjodikoro, Suyatno. Akidah Islamiyyah dan Perkembangannya. Cet I; 

Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991. 

Rahmawati. “Budaya Ma‟dupa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Desa Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. Konsel)”. Skripsi, (Jurusan Peradilan 

Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018. 

Rodin, Rhoni. Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. Jurnal Vol. 11, No. 1, Januari – Juni, 

Tahun 2013. 



 

 

68 
 

Rusdiana. Filsafat Ilmu. Cet I; Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, Agustus 

2018. 

Rustam, Rusyja dan Zainal A. Haris. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di 

Perguruan Tinggi. Cet I; Yogyakarta: Deepusblish, 2018. 

Sabara. Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan. Mimikri: 

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018. 

Sabri, Muhammad. Mengurai Kesenyapan Bahasa Mistik dari Filsafat Analistik 

ke Epistemologi Huduri. Cet I; Depok: KENCANA, Oktober 2017. 

Saihu, Made. Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan 

Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali). Cet I; Yogyakarta: DEEPUBLISH, 

Desember 2019. 

Saleh, Ahmad Syukri dkk. Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah 

Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan 

Peradaban Manusia dan Sumber Penghidupan). TADBIR: Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam, Volume 7, Nomor 2: Agustus 2019. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur‟an), 

Jakarta: Lentera Hati, Tahun 2002. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah, (Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur‟an), 

(Cet I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, November 2000. 

.  Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan. Cet I; 

Bandung: Mirzan, 1997. 

Sholikhin, K. H. Muhammad. Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Cet I; Ciganjur: PT. 

SUKA BUKU, 2010. 

Simanjuntak, Bungaran Antonius. Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi 

pada Masyarakat Pedesaan Jawa. Cet I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, Mei 2016. 

Simuh. Mistik Islam Kejawen (Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati). 

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Mei 2021. 

Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta, Tahun 2004. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2018. 

Sukmawan, Sony, M. Andhy Nurmansyah dkk. Sodoran Karo (Telaga Edukasi, 

Seni, Tradisi, dan Gastronomi Tenger). Cet I; Malang: Media Nusa 

Creative, Agustus 2020 

Sulaiman, Mubaidi. Teologi Islam Sebuah Pengantar Memahami Konsep Dasar 

Teologi Klasik Hingga Kontemporer. Cet I; Wisata Batu: CV Prabu Dua 

Satu, 2020. 

Suryanegara, Api Sejarah, Cet I; Bandung: Surya Dinasti, 2015. 



 

 

69 
 

Syahrum, dan Salim. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.I: Bandung: Citra 

Pustaka Media, 2012. 

Syam, Nur. Islam Pesisir. Cet II; Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara 

Yogyakarta, 2011.  

Syapitri, Henny, Amila dkk. Metodologi Penelitian Kesehatan. Cet I; Malang: 

Ahli Media Press, 2021. 

Takdir, Mohammad. Psikologi Syukur (Suplemen Jiwa Untuk Menggapai 

Kebahagiaan sejati). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018. 

Teng, Muhammad Bahar Akkase. Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam 

Perspektif). Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 5, No. 1, Juni 2017. 

Thsuwaibah. Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana. Cet I; Semarang: 

Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2011. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990. 

Triwiyanto, Teguh. Pengantar Pendidikan. Cet I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2014. 

Veeger, K.J. Realitas Sosial, Jakarta: Gramedia, 1993. 

Wahyudi, Dedi. Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. Cet I; 

Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, November 2017.  

Zabri, H.A. Pokok-Pokok AKidah Yang Benar. Cet I; Yogyakarta: 

DEEPUBLISH, November 2019. 

Zainurrofieq. The Power of Syukur (Membangkitkan Dahsyatnya Energi Syukur 

dalam Jiwa Setiap Insan). Cet I; Jakarta Timur: Spirit Media, Juni 2015. 

Zamharir, Muhammad Hari. Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran 

Politik Nurcholish Madjid. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. 

https://sulselprov.go.id  

https://www.arsy.co.id  

https://meleknews.id 

https://profile.digitaldesa.id 

 

BUKU 

Abimanyu, Petir. Ilmu Mistik Kejawen. Cet I; Yogyakarta: Noktah, 2021. 

Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Raja Grafindom 

Persada, Tahun 2006. 

Ahmad, Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, Cet I; Makassar: Lamaca 

Press, 2003. 

https://sulselprov.go.id/
https://www.arsy.co.id/
https://meleknews.id/
https://profile.digitaldesa.id/


 

 

70 
 

Aizid, Rizem. Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia. Cet I; Yogyakarta: Noktah, 

2018. 

Al–Ajami, Abul Yazid Abu Zaid. Akidah Islam Menurut Empat Madzhab. Cet II; 

Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2008. 

Al-Ghazali, Imam. Ihya Ulumuddin 8: Sabar dan Syukur. Jakarta Selatan: 

Republika Penerbit, Oktober 2013. 

Al-Jumhuri, Muh. Asroruddin. Belajar Akidah Akhlak: Sebuah Ulasan Ringkas 

Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah. Cet I; Yogyakarta: 

Deepublish, Desember 2015. 

Al-Qardhawi, Yusuf. Keluasan dan Keluesan Hukum Islam. Semarang: Bina 

Utama, 1993. 

An-Najar, Amir. Psikoterapi Sufistik Dalam Kehidupan Modern. Terj. Ija 

Suntana. Bandung: PT. Mizan Publika, 2004. 

Arifin, Anugrah. Aqidah Akhlak (Berbasis Humanistik). Cet I; Klaten: Lakeisha, 

Maret 2020. 

Ariyadi, Samsul. Al-Qur‟an dan Bentuk Spritualitas Jawa Modern (Kajian 

Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur‟an Mantab Purbojati Keraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat), Cet I; Serang: A-Empat, Januari 2021. 

Badruzaman, Abad. Kesalehan Sosial di Balik Ketaatan Ritual. Cet I; Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo, 2017. 

Bajri, Muhammad. Transformasi Ibadah Ritual Dalam Kehidupan Sosial. Jakarta: 

PT. Elex Media Komputindo, 2018. 

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. 

Yogyakarta: Kanisius, 1990. 

Bimasakti, Muhammad Adiguna. Akidah dan Syariah Islam (Sebuah Bunga 

Rampai). Cet I; Guepedia: 2019. 

Bin, Abu Bakar Abdullah. Syukur Membawa Nikmat. Terj. S. A. Zemool. Solo: 

CV. Pustaka Mantiq, 1992. 

Bisri, Andi Mustofa. Saleh Ritual Saleh Sosial. Cet I; Yogyakarta: DIVA Press, 

Mei 2016. 

Buri, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisa. Sahih Muslim, juz 

1 Beirut: Dar Ihya „al-Turas al-Arabi, t.th. 

Bustanuddin, Agus. Agama dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007. 

Cahyono, Eko Wahyu.  The Power of Gratitude. Cet I; Yogyakarta: Deepublishh, 

2019. 

Daniel, Yudi Irfan. Akidah Islam. Cet II; Yogyakarta: Yayasan Doa Para Wali, 

November 2014. 



 

 

71 
 

E.B. Taylor. Sistem Nilai Budaya. Cet I; Bandung: Rosdakarya, 1980. 

El-Bantanie, Syafi‟ie. Dahsyatnya Syukur. Cet I; Jakarta Selatan: Qultum Media, 

2009. 

El-Hamdy, Ubaidurrahim. Sabar Tanpa Batas Syukur Tiada Akhir. Cet I; Jakarta 

Selatan: Katalog Dalam Terbitan: Mei 2015. 

Giri MC, Wahyana. Sajen & Ritual Orang Jawa. Cet I; Yogyakarta: NARASI, 

2009. 

Hamka. Sejarah Umat Islam IV. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981. 

Hardiman, F. Budi. Heidegger dan Mistik Keseharian. Cet III, Bogor: Grafika 

Mardi Yuana, Februari 2016. 

Idhoh, A. Sejarah dan Dalil-Dalil Perayaan Maulid SAW. Cet I; Pekalongan: Al-

Asri, 1990. 

Ipop S. Purintyas, dkk. Akhlak Mulia. Cet I; Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2020. 

Jabir, Abu Bakar, Al-Jazairi. Minhajul Muslim, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-

Su‟udiyah. Biirut: DaarulFikri, 1995. 

K. Denzin, Norman dan Yvonna S. Lincoln. Handbook of Qualitative Research. 

Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Belajar, April 2009. 

Kau, Sofyan A.P, dan Zainul Romiz Koesry. Beati Tradisi Gorontalo 

“Menyingkap Ekspresi Islam dalam Budaya Lokal”. Malang: Inteligensia 

Media, November 2018. 

Kementrian Agama Republik Indonesia. Ar-Rahim Al-Qur‟an dan Terjemahan, 

Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2010. 

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi.Cet I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002. 

Kuntiwijiyo. Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi. Cet II; Yogyakarta: PT 

Benteng Pustaka, 2005. 

Kutsiyyah. Pembelajaran Akidah Akhlak. Cet I; Desember: Duta Media 

Publishing, 2019. 

Lorens, Bagus. Kamus Filsafat. Edisi I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1996. 

Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 

1992. 

Mardani. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Cet I; Depok: 

Kencana, Tahun 2017. 

Maran, Rafael Raga. Manusia dan Kebudayaan (Dalam Perspektif Ilmu Budaya 

Dasar). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000. 



 

 

72 
 

Marzuki, Angga. Nilai Agama dan Budaya Dalam Tradisi Besaman. Ushuluna: 

Jurnal Ilmu Ushuluddin, 6 (1), 2020. 

Mikam, Komarudin Ibnu. Mukjizat Bersyukur (Cara Mudah Hidup Nyaman, 

Berkah dan Bahagia). Jakarta: PT Gramedia, Januari 2013. 

Mubarok, Jaih. Sejarah Peradaban Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Islamika, 

2008. 

Muhaimin. Studi Islam Dalam Ragam DImensi & Pendekatan. Jakarta: Kencana, 

2005. 

Muhlis, Siti Nurhalizah, Erni dkk. Mempertahankan Tradisi Ditengah Krisis 

Moralitas. Cet I; Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, April 2020. 

Mulder, Niels. Mistisisme Jawa (Ideologi di Indonesia). Cet I; Yogyakarta: PT. 

LKiS Printing Cemerlang, 2021. 

Mustopo, Moehamad Habib. Kebudayaan Islam di Jawa Timur, Kajian Beberapa 

Unsur Budaya Masa Peralihan. Yogyakarta: Jendela, 2001. 

Nasution, Andi Hakim. Metode Statistika untuk Pemikiran Kesimpulan, Jakarta: 

PT. Gramedia, 1975. 

Prodjodikoro, Suyatno. Akidah Islamiyyah dan Perkembangannya. Cet I; 

Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991. 

Rusdiana. Filsafat Ilmu. Cet I; Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, Agustus 

2018. 

Rustam, Rusyja dan Zainal A. Haris. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di 

Perguruan Tinggi. Cet I; Yogyakarta: Deepusblish, 2018. 

Sabri, Muhammad. Mengurai Kesenyapan Bahasa Mistik dari Filsafat Analistik 

ke Epistemologi Huduri. Cet I; Depok: KENCANA, Oktober 2017. 

Saihu, Made. Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan 

Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali). Cet I; Yogyakarta: DEEPUBLISH, 

Desember 2019. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur‟an), 

Jakarta: Lentera Hati, Tahun 2002. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah, (Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur‟an), 

(Cet I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, November 2000. 

.  Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan. Cet I; 

Bandung: Mirzan, 1997. 

Sholikhin, K. H. Muhammad. Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Cet I; Ciganjur: PT. 

SUKA BUKU, 2010. 

Simanjuntak, Bungaran Antonius. Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi 

pada Masyarakat Pedesaan Jawa. Cet I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, Mei 2016. 



 

 

73 
 

Simuh. Mistik Islam Kejawen (Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati). 

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Mei 2021. 

Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta, Tahun 2004. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2018. 

Sukmawan, Sony, M. Andhy Nurmansyah dkk. Sodoran Karo (Telaga Edukasi, 

Seni, Tradisi, dan Gastronomi Tenger). Cet I; Malang: Media Nusa 

Creative, Agustus 2020 

Sulaiman, Mubaidi. Teologi Islam Sebuah Pengantar Memahami Konsep Dasar 

Teologi Klasik Hingga Kontemporer. Cet I; Wisata Batu: CV Prabu Dua 

Satu, 2020. 

Suryanegara, Api Sejarah, Cet I; Bandung: Surya Dinasti, 2015. 

Syahrum, dan Salim. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.I: Bandung: Citra 

Pustaka Media, 2012. 

Syam, Nur. Islam Pesisir. Cet II; Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara 

Yogyakarta, 2011.  

Syapitri, Henny, Amila dkk. Metodologi Penelitian Kesehatan. Cet I; Malang: 

Ahli Media Press, 2021. 

Takdir, Mohammad. Psikologi Syukur (Suplemen Jiwa Untuk Menggapai 

Kebahagiaan sejati). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 

Thsuwaibah. Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana. Cet I; Semarang: 

Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2011. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990. 

Triwiyanto, Teguh. Pengantar Pendidikan. Cet I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2014. 

Veeger, K.J. Realitas Sosial, Jakarta: Gramedia, 1993. 

Wahyudi, Dedi. Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. Cet I; 

Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, November 2017.  

Zabri, H.A. Pokok-Pokok AKidah Yang Benar. Cet I; Yogyakarta: 

DEEPUBLISH, November 2019. 

Zainurrofieq. The Power of Syukur (Membangkitkan Dahsyatnya Energi Syukur 

dalam Jiwa Setiap Insan). Cet I; Jakarta Timur: Spirit Media, Juni 2015. 

Zamharir, Muhammad Hari. Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran 

Politik Nurcholish Madjid. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. 

 

JURNAL 



 

 

74 
 

Abidin, M Zainal. Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme. 

Millah. Vol. VIII No 2 Februari 2009. 

Bruinessen, Martin Van. “Tarekat dan Politik: Amalan Untuk Dunia atau 

Akhirat?”, Jurnal Pesantren, Vol. IX, No. 1, 1986. 

Darwis, Robi. Tadisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi 

Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan 

Cisalak Kabupaten Subang). Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas 

Budaya Vol. 2, September 2017. 

Jurnal Perempuan. Budaya, Tradisi. Adat. Vol. 20 No. 1. Februari 2015. 

Kastolani dan Abdullah Yusuf. “Relasi Islam dan Budaya Lokal”. Vol. 4. No.1. 

Agustus 2016. 

Wahsy, Muh dkk. Tradisi Ma‟dupa dalam ritual Pemakaman pada Suku Bajo Perspektif 

Hukum Islam (Studi di Desa Renda, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna). Vol. 

2, No. 1. Tahun 2022. 

Mannan, Audah dan Mantasia. Tradisi Appaenre Nanre dalam Perspektif Aqidah 

Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattalassang. 

Vol 3, No. 2, Tahun 2017. 

Marzuki, Angga. Nilai Agama dan Budaya Dalam Tradisi Besaman. Ushuluna: 

Jurnal Ilmu Ushuluddin, 6 (1), 2020. 

Nurjannah, dan Robi Suhendra. Terkait Pendidikan Anak Pada Masyarakat 

Nelayan di Desa Perlis Brandan Barat. Anthropos: Jurnal Antropoplogi 

Sosial dan Budaya 1 (2) (2015). 

Rodin, Rhoni. Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. Jurnal Vol. 11, No. 1, Januari – Juni, 

Tahun 2013. 

Sabara. Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan. Mimikri: 

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018. 

Saleh, Ahmad Syukri dkk. Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah 

Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan 

Peradaban Manusia dan Sumber Penghidupan). TADBIR: Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam, Volume 7, Nomor 2: Agustus 2019. 

Teng, Muhammad Bahar Akkase. Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam 

Perspektif). Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 5, No. 1, Juni 2017. 

 

SKRIPSI 

Amaliyah, Mukammikatul. “Ritual Selamatan Asta Juruan Dalam Pandangan 

Akidah Islam Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten 

Sumenep”. Skripsi, Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018 

Anisa, Suci Norma. “Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di 

Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten 



 

 

75 
 

Lamongan (Perspektif Aqidah Islam)”. Skripsi (Surabaya: Fakultas 

Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. 

Faizal, Erwin Wahyu Saputra. Makna Dupa Dalam Tradisi Assuro Ammaca di 

Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar: Fak. 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017 

Rahmawati. “Budaya Ma‟dupa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Desa Tetesingi, Kec. Mowila, Kab. Konsel)”. Skripsi, (Jurusan Peradilan 

Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018. 

 

INTERNET 

https://sulselprov.go.id  

https://www.arsy.co.id  

https://meleknews.id 

https://profile.digitaldesa.id 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR INFORMAN 

 

NO NAMA UMUR PEKERJAAN 

1. Hamsah 59 Kepala Desa 

2. Hadasin 57 Ketua RK 

3. Pa‟ba 75 Pemangku Adat/Imam 

Dusun Kayu Loe 

4. Sadim 55 Kepala Dusun Kayu Loe 

5. Ramlah 45 Pegawai 

6. Kasma 47 Pedagang 

7. Muhammad Saleh 45 Imam Dusun Parang 

Labbua 

8. Jamaluddin 43 Pedagang 

9. Heril 44 Pedagang 
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10. Purnama 30 Pegawai 

11. Fitrah 28 Pegawai 

12 Amiruddin 53 Petani 

13 Burhanuddin 59 Petani 
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Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hamsa selaku Kepala Desa Kayu Loe dan 

Bapak Sadim selaku Kepala Dusun Kayu Loe, 14 September 2022. 
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Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Pa‟ba, selaku Imam Dusun Kayu Loe 

sekaligus Pemangku Adat, 14 September 2022. 
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Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Hadasin, selaku Ketua RK, 14 September 

2022. 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh, selaku Imam Dusun 

Parang Labbua, 14 September 2022. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses Barazanji, Dusun Bonto Buakang, 9 September 2022. 
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Gambar 6. Proses A‟dupa, Dusun Parang Labbua, 8 September 2022 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Proses A‟dupa, Dusun Parang Labbua, 29 September 2022. 
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Gambar 7. Makanan yang disajikan, Dusun Parang Labbua, 29 September 2022. 
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