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ABSTRAK 

Nama  :  Hasmidar 

Nim  :  40200117008 

Judul : Tradisi Mappamula Tanang Ase Di Kelurahan Tatae 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

 

Skripsi ini mengkaji mengenai “Tradisi Mappamula Tanang Ase di Kelurahan 
Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” dengan pokok permasalahannya 
adalah: Bagaimana eksistensi tradisi mappamula tanang ase di Kelurahan Tatae 
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?,Bagaimana proses pelaksanaan tradisi 
mappamula tanang ase di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 
Pinrang?, dan Kaitannya antara agama Islam dengan tradisi mappamula tanang ase di 
Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana menggunakan metode 
kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan 
antropologi, pendekatan agama, dan pendekatan sosiologi dengan menggunakan 
tekhnik penggumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian, tradisi mappamula tanang ase ada sebelum Islam masuk 
ke Kabupaten Pinrang dan masih tetap terlaksana hingga sekarang dan telah menjadi 
sendi kebudayaan bagi masyarakat setempat. Tradisi ini dilaksanakan selain sebagai 
bentuk rasa syukur kepada sang pencipta, juga dipercaya sebagai bentuk penolak bala 
agar tidak terjadi gagal panen. Adapun proses pelaksanaan tradisi ini yaitu dimulai 
dengan do’a bersama, lalu kemudian pemangku adat akan turun kesawah untuk 
memilah antara padi jantan dengan padi betina lalu kemudian memotongnya. Selang 
beberapa hari petani akan turun ke sawah untuk mengcangkul sebagai tanda di mulai 
tanam padi atau mappamula tanang ase. Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat pada 
tradisi ini terlihat pada terjalinnya hubungan silaturahmi antarmasyarakat ataupun 
antara masyarakat dengan pemerintah daerah, kesetiakawanan dan tolong menolong, 
serta salin mendoakan agar panen berhasil. 

Tradisi mappamula tanang ase merupakan tradisi yang sudah ada sebelum 
Islam masuk ke Kabupaten Pinrang dan tradisi inipun telah menjadi sendi kebudayaan 
bagi masyarakat setempat. Dalam proses pelaksanaannya pun tradisi ini sangat 
menentang adanya berhala karena hal tersebut merupakan perbuatan musyrik. Selain 
itu, terdapat pula nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya seperti hubungan 
silaturahim yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah  dan masyarakat 
maupun antarmasyarakat, berdo’a kepada Allah swt., karena masih diberi kesehatan 
dan limpahat rezeki, ta’awun atau saling tolong menolong antara sesama, serta rasa 
bersyukur atas segala kebberkahan yang Allah swt., berikan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang majemuk yang terdiri dari 

beberapa suku, agama, budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki 6 pulau dengan 

jumlah provinsi sebanyak 34 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan 

yang berada di Pulau Sulawesi yang memiliki berbagai macam suku yang 

bercampurbaur antara satu sama lain. Di Sulawesi Selatan ada 4 suku yaitu suku Bugis, 

suku Makassar, suku Toraja dan suku Mandar. Setiap suku memiliki tradisinya masing-

masing yang menjadi tanda pengenal atau identitas bagi sukunya. 

Suku Bugis merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang juga merupakan suku mayoritas di Sulawesi Selatan. Wilayah-wilayah yang 

didiami oleh suku Bugis antara lain, kabupaten Bulukumba, Bone, Sinjai, Soppeng, 

Sidenreng Rappang, Barru, Wajo, Polmas, Luwu, Pare-Pare, Pinrang, Maros, dan 

Pangkep. 

Suku Bugis pada umumnya dikenal sebagai Islam yang “fanatik”. Fanatisme 

keberagamaan suku Bugis diakui oleh Christian Pelras yang menggambarkan semangat 

kerberagamaan suku Bugis tergolong sangat kuat seperti halnya beberapa suku yang 

dikenal sebagai penganut Islam yang taat seperti suku Minang, Sunda, dan Banjar. 

Penerimaan syariat Islam menjadi salah satu bagian penting dalam 

panngadakkang (Makassar) atau panngaderreng (Bugis). Sebelum datangnya Islam, 

ada empat unsur adat Panngaderreng yang dipegang oleh suku Bugis yaitu unsur ada’ 
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(adat istiadat), bicara atau ucapan (peradilan), rapang atau Undang-undang. Rapang 

juga berarti (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), dan wari’ (pelapisan 

sosial atau silsilah keturunan). Setelah Islam diterima sebagai agama oleh masyarakat 

Bugis, maka unsur pangaderreng yang sebelumnya hanya empat kini menjadi lima 

unsur dengan sara’ (syari’at Islam) sebagai tambahan untuk melengkapi dan 

menyempurnakan unsur budaya lokal tersebut adalah unsur bagian dari pangaderreng 

yang mengandung pranata-pranata sosial masyarakat dan hukum Islam.1 

Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, orang Bugis baik 

individu maupun kelompok yang menjadikan pangaderreng sebagai pedoman dan asas 

dalam menata hidup, yang menegaskan ada dua hal yang menjadi faktor yang 

memegang peranan penting, sehingga tetap terjaga eksistensinya bagi kehidupan 

manusia dan suku Bugis. Pertama, bagi suku Bugis yang telah menerima tradisi secara 

total dalam kehidupan sosial budaya dan lainnya, konsisten atau percaya dengan teguh 

bahwa hanya dengan berpedoman kepada tradisi, ketentraman, dan kebahagiaan setiap 

anggota dapat terjamin. Kedua, Implemetasi berpedoman, tradisi itulah yang menjadi 

pola tingkah laku dan pandangan hidup masyarakat. Masyarakat suku Bugis bukan saja 

terbatas pada orang-perorangan, melainkan termaksud lingkungan sebagaimana 

manusia hidup berinteraksi bagi kelangsungannya, terhadap sesama manusia tidak 

memandang strata dalam interaksinya secara umum kecuali bagi kelompok atau strata 

tertentu.2 

                                                           

1 Syamzan Syukur, “Rihlah Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan” Integrase Islam dalam Sistem 

Pemerintahan Di Kedatuan Luwu Abad XVII, Vol. V No. 2 (2 Oktober 2016), h. 103. 

2 Muhaeminah, Tapak-tapak Sejarah dan Arkeologi Islam di Sulawesi Selatan, (Cet. I; 

Makassar: PT De La Macca, 2013), h. 115. 
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Agama merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

yang mempengaruhi pola tingkah laku individu. Islam sebagai agama yang dianut 

masyarakat kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang juga menjadi faktor 

pendukung integrasi dalam masyarakat. Manusia hidup di dunia memerlukan 

kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, hidup di 

dunia tentu membutuhkan rezeki untuk tetap bertahan hidup. Namun, untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia harus bekerja keras. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang 

menyuruh manusia untuk bekerja keras dan memanfaatkan berbagai hal yang ada di 

dunia untuk bekal hidup dan mencari kehidupan di dunia.3 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah pokok tersebut maka akan dibahas dalam sub masalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana eksistensi tradisi mappamula tanang ase di Kelurahan Tatae 

Kecematan Duampanua Kabupaten Pinrang? 

2) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase di Kelurahan 

Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang? 

3) Bagaimana budaya Islam dan tradisi mappamula tanang ase di Kelurahan 

Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang? 

 

 

                                                           
3 Yuni Hartina, ”Integrasi Islam Terhadap Ritual Tradisi Mappadendang di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang”, skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 

2018), h. 7. 
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C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah eksistensi tradisi mappamula tanang ase ditengah-

tengah masyarakat Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, , 

proses pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase di, Kelurahan Tatae Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang, serta nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi 

mappamula tanam padi di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang. 

2. Deskripsi Fokus 

Skripsi ini berjudul “Tradisi Mappamula Tanang Ase di Kabupaten Pinrang, 

Kecamatan Duampanua, Kelurahan Tatae” maka skripsi ini akan mendeskripsikan 

tentang tradisi mappamula tanang ase yang berlokasi di Kabupaten Pinrang, 

Kecamatan Duampanua, Kelurahan Tatae. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam 

skirpsi yaitu: 

1) Eksistensi tradisi mappamula tanang ase di Kabupaten Pinrang, Kecamatan 

Duampanua, Kelurahan Tatae. 

Masyarakat Pinrang yang mata pencahariannya sebagai seorang petani tak 

terlepas dari berbagai tradisi-tradisi khususnya tradisi berkaitan dengan  

pertanian. Dan tradisi mappamula tanang ase ini telah menjadi sendi 

kebudayaan ditengah-tengah masyarakat dikarenakan hingga saat ini tradisi 

ini masih sering dilakukan oleh masyarakat setempat. 
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2) Proses pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase di Kabupaten Pinrang, 

Kecamatan Duampanua, Kelurahan Tatae. 

Tradisi ini dimulainya dengan penentuan tanggal pelaksanaan, setelah itu 

maka akan dilakukan beberapa kegiatan seperti madomppeng, maddeme bie, 

mangguju bine, dan tradisi mappamula tanang ase itu sendiri, lalu kemudian 

mangeppi bine. 

3) Nilai-nilai Islam dan kaitan tradisi mappamula tanang ase dengan ajaran 

Islam. 

Dalam pelaksanaannya, melakukan berhala sangatlah ditentang Karena hal 

tersebut merupakan perbuatan musyrik. Selain itu juga terdapat beberapa 

nilai-nilai lainnya seperti silaturahmi, berdo’a, ta’awun (tolong menolong), 

dan rasa bersyukut. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa jurnal sebagai sumber 

ataupun refesensi yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut. Adapun 

beberapa jurnal sebagai sumber penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada 

penelitian ini diantaranya: 

1) Muslim Andi Yusuf, Dharma Fidyansari dalam tulisannya “Kearifan Lokal 

Masyarakat Adat Komba” yang menjelaskan tentang makna filosofis dari 

kearifan lokal mappamula tanang masyarakat adat Komba di desa Komba 

Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, yang mana tradisi ini berfungsi 

sebagai pemeliharaan pola persatuan dan kebersamaan para petani melalui 

masa tanam padi dan panen secara serentak. 
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2) Nasruddin. (2017) dalam tulisannya “Tradisi Mappamula (Panen Pertama) 

Pada Masyarakat Bugis Tolotang Di Sidenreng Rappang” yang menjelaskan 

tentang rangkaian-rangkaian tradisi mappamula yang dimulai dari tradisi 

tanam padi hingga pesta panen. 

3) Nani Somba, Syahruddin Mansyur, Muhammad Nur. (2019) dalam 

tulisannya “Mistifikasi Ritual Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat 

Ajatappareng, Sulawesi Selatan” yang menjelaskan tentang sistem 

kepercayaan dalam pertanian tradisional masyarakat Ajatappareng. 

4) Arwan Nasruddin dalam tulisannya “Tradisi Mattammu Bulung di Desa Banteng 

Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” yang menjelaskan mengenai 

mitos manusia yang turun dari langit ke bumi yang menjadi cikal bakal keagamaan 

masyarakat Bugis. 

5) Lis Mardiana (2019) dalam tulisannya “Tradisi Mappalili di Kelurahan Tatae 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” yang menjelaskan tentang tradisi 

Mappalili yang merupakan salah satu proses yang dilaksanakan sebelum 

mappamula dilakukan. 

6) M. Salim (1985) dalam tulisannya “Islam dan Upacara Turun Sawah di Kecamatan 

Pammana Kabupaten Wajo” yang menjelaskan mengenai tata cara upacara turun 

sawah di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

7) Nurdianan (1993) dalam tulisannya “Transformasi Budaya Pada Masyarakat Petani 

di Kabupaten Sidrap” yang menjelaskan mengenai tranfosmasi atau perubahan 

budaya khususnya pada masyarakat petani di Kabupaten Sidrap. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertera pada poin sebelumnya, maka 

dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penulisan proposal adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara kompratif dan analitis 

eksistensi tradisi mappamula tanang ase 

2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata cara atau proses pelaksanaan 

tradisi mappamula tanang ase di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang. 

3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kaitan nilai-nilai Islam dengan 

tradisi mappamula tanang ase di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan terhadap penulisan proposal 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuwan khususnya 

pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan 

dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu tradisi 

khususnya tradisi mappamula tanang ase yang lebih mendalam dan untuk 

kepentingan ilmiah lainnya. 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para budayawan dan 

masyarakat umum untuk senantiasa menjaga dan melastarikan kebudayaan 

yang sesuai dengan syari’at Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradisi Mappamula 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi menurut KBBI adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, 

kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang.1 

Sejarah menyajikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu ekspresi budaya 

dalam mempertahankan denyut nadi kehidupannya kadang tarik-menarik dengan 

agama formal. Setiap agama maupun tradisi hampir dimunginkan menghadapi 

problema pembenturan diantara keduannya. Agama-agama formal menurut istilah R. 

Redfeild disebut great tradition seringkali diperhadapkan vis a vis dengan budaya lokal 

(little tradition).2 

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi 

tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia berasumsi atau menunjuk 

kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi 

pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat 

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal 

yang bersifat ghaib atau keagamaan. 

 

                                                           
1 Muhammad Ali, Kamus Lengkap bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Amani), h. 564. 

2 Zakiyuddin Baidawi dan Mutaharrun Jinan, Agama dan Fluralitas Buddaya Lokal. 

(Surakarta: PSB-PS UMS, 2002), h. 63. 
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2. Pengertian Tradisi Mappamula 

Indonesia adalah salah satu negara yang bisa disebut negara agraris. Negara 

agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka 

ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas, hal ini yang membuat Indonesia menjadi 

salah satu negara agraris terbesar di dunia. Berbicara masalah pertanian, sering 

dikaitkan dengan pedesaan, seperti yang dikatakan oleh Egon. R. Bergel bahwa desa 

adalah permukiman para petani. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan pertanian 

yang ada di pedesaan dan juga mayoritas pekerjaan masyarakat pedesaan adalah 

bertani.3 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang 

memiliki beraneka ragam budaya dan tradisi. Salah satu tradisi yang merupakan tradisi 

yang berkaitan dengan pertanian adalah tradisi mappamula, yang dimana tradisi ini 

sudah ada sebelum agama Islam diterima di Sulawesi Selatan. Tradisi mappamula 

merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun temurun, tradisi ini digunakan 

masyarakat khususnya masyarakat petani sebagai bentuk pendekatan diri kepada sang 

pencipta dan sebagai bentuk syukur atas keberkahan yang dilimpahkan. 

Mappamula tanang' (tanam padi) merupakan prosesi dimulainya musim tanam 

yang merupakan warisan dari leluhur. Masyarakat yang mengadakan mappamula 

tanang' memepersiapian segala sesuatunya aik dalam bentuk bibit, tempat penyemai, 

                                                           
3 Irfan Hadinata, “Tradisi Mappamula di Kalangan Petani Bugis Dusun Bakke Desa Ganra 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”, Skripsi (Universitas Negeri Makassar, 2018). 
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makanan, maupun bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan.4 Mappamula bagi petani 

Bugis Tolotang ada delapan upacara besar berkaitan dengan bercocok tanam padi yang 

kesemuanya tidak bisa dilepaskan dari adanya kepercayaan atau keyakinan kepada 

dewata sehingga melaksanakan tradisi mappamula yang memiliki tradisi ritual 

mappamula. Pertama saat memulai mengerjakan sawah yang disebut upacara 

mappalili, kedua maddoja bine' atau mappano bine', ketiga mangeppi, keempat 

maddumpu, kelima disebut mappamula, keenam disebut mappadendang, ketujuh 

mandre sipulung, yakni makan bersama tanda puji syukur kepada dewata.5 

Tradisi mappamula disetiap daerah memiliki perbedaan, dalam proposal ini 

akan dibahas mengenai tradisi mappamula tanang ase di Keluraha Tatae Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten 

yang ada di Sulawesi selatan yang memiliki 12 Kecamatan salah satunya adalah 

Kecamatan Duampanua yang memiliki 14 Kelurahan salah satunya adalah Kelurahan 

Tatae. 

Tradisi mappamula di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang biasanya dilaksanakan oleh pemangku adat setempat, sebelum memulaitradisi 

mappamula pertama-tama pemangku adat akan membaca doa (ayat-ayat Al-Qur’an) 

yang berisi pengharapan kepada sang pencipta. Pada saat pelaksanaan radisi 

mappamula juga akan disiapkan sesajen seperti sokko (beras ketan), pallise (kelapa 

parut yang masak bersama gula), daging ayam, dan telur ayam kampung. Setelah 

                                                           
4 Muslim Andu Yusuf, Dharma Fidyansari "Kearifan Lokak Masyarakat Adat Komba", 

skripsi (Universitas Cokroaminoto Palopo), h. 370. 

5 Nasruddin "Tradisi Mappamula (Panen Pertama) Pada Masyarakat Bugis Tolotang di 

Sidenreng Rappang", skripsi (Makassar: Fakultas Adab dab Humaniorah Universitas Islam Negeri 

Alaudin, 2017), h. 5. 
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pemangku adat selesai membaca do’a, maka para petani akan menuju ke sawahnya 

masing-masing untuk mencangkul sebagai penanda bahwa masa tanam padi akan 

segera dimulai. Setelah selesai mengcangkul disawah masing-masing akan dilanjutkan 

dengan barasanji lalu duduk dan makan bersama-sama untik perperkuatan jalinan 

silaturahmi antar masyarakat. Sesajen yang dimaksud disini bukanlah sesajen untuk 

melakukan berhala tetapi untuk syukura yang nantinya akan di makan bersama.. 

Pelaksanaan tradisi mappamula biasanya dilaksanakan dengan dua cara, ada 

yang dilaksanakan dengan mengikut sertakan pemerintah daerah pelaksanaan seperti 

ini biasanya dilakukan apabila masa tanam padi disetiap daerah disatu kecamatan 

tersebut berlangsung secara bersamaan, dan ada juga yang dilaksanakan tanpa 

mengikut sertakan pemerintah daerah pelaksanaan ini biasanya dilakukan apabila masa 

tanam padi setiap kelurahan di kecamatan yang sama memiliki masa tanam padi yang 

berbeda-beda. 

B. Pengertian Suku Bugis 

1. Asal-usul Suku Bugis 

Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan. 

Orang Bugis mendiami kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Sidenreng 

Rapppang, Polewali-Mamasa, Luwu, Pare-pare, Barru, Pangkajene, dan Maros. Daerah 

Pangkajene dan Maros merupakan daerah per-alihan yang juga didiami oleh suku 

bangsa Makassar.6 

                                                           
6 Abellia Anggi Wardani, “Suku Bugis” (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 

Indonesia), h. 1 
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Suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero-Melayu, 

atau Melayu muda. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari 

dataran Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang 

Bugis. Penamaan “ugi” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina (bukan negara 

Tiongkok, tapi yang terdapat di jazirah Sulawesi Selatan tepatnya kecamatan Pammana 

kabupaten Wajo saat ini) yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi 

menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki 

dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang/pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi 

adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayahanda dari 

Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan 

beberapa anak termaksud La Galigo yang membuat karya sastra terbesat didunia 

dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (yang 

diperuakan di ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam 

tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat 

Luwuk Banggai, Kaili, Gorongtalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi Selatan seperti 

Buton. 

Latar belakang sejarah orang Bugis khusunya dan masyarakat Sulawesi Selatan 

pada umumnya ditandai oleh epos bukti-bukti peninggalan zaman prasejarah, tulisan 

pada lontar (Lontara) hasil-hasil teknologi tradisional, serta konsepsi-konsepsi budaya. 

Sebagai contohnya Sure’ Galigo dan lukisan-lukisan di dinding gua (Leang). Leang 

yang ditemukan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep memeperlihatkan 

macam-macam wujud atau motif, seperti cap tangan, babi-rusa, cap kaki, motif perahu, 

binatang melata, figure manusia, motif geometris, dan lain-lain. Lukisan-lukisan 

tersebut cenderung lebih mengemban makna religi daripada ekspresi keiindahan. 
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Lukisan cap jari, misalnya yang terdapat di Leang Pettakere merupakan cap tangan 

yang hanya terdiri atas empat jari tanpa telunjuk. Pemotongan jari itu diperkirakan 

dilakukan dalam rangka menghadapi suatu perkabungan.7 

Suku bangsa Makassar erat sering dikaitkan dengan suku bangsa Bugis, 

sehingga sering ditemukan istilah Bugis-Makassar. Namun, antara suku bangsa Bugis 

dan Makassar, sebenarnya merupakan dua kelompok etnik yangyang berbeda dengan 

variasi budaya masing-masing. 

2. Bahasa dan Kesusastraan 

Dari segi bahasa, orang Bugis mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Bugis. 

Bahasa Bugis masih merupakan keluarga besar dari bahasa Austronesia Barat. Orang 

Bugis juga memiliki aksara sendiri, yaitu aksara Lontara yang berasal dari huruf 

Sangsekerta. Jenis-jenis Lontara antara lain: 

1. Paseng, kumpulan amanat keluarga atau orang-orang bijaksana yang 

diucapkan atau dihafal. 

2. Attoriolong, kumpulan catatan-catatan mengenai asal-usul turun-temurun 

raja-raja atau keluarga tertentu. 

3. Pau-pau ri kadong, cerita rakyat yang mengandung sifat-sifat legendaris. 

4. Pau-pau atu talo’, cerita rakyat yang biasanya menceritakan seorang tokoh 

yang benar-benar ada. 

Dari segi kesusatraan, sure’ Galigo, sastra lisan yang berkembang di 

lingkungan istana Kerajaan Bugis dan Kerajaan Makassar. Dalam Sure’ Galigo ini 

                                                           
7 Abellia Anggi Wardani, “Suku Bugis” (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 

Indonesia), h. 7 
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terangkai syair-syair yang mengandung makna sangat dalam dan kebijaksanaan sangat 

tinggi. 

Syair-syair klasik Bugis, mempunyai bentuk dan isi yang lain dari bentuk-

bentuk syair klasik nusantara. Biasanya syair-syair ini masih sering dinyanyikan pada 

saat pesta perkawinan (di pedalaman tana Bugis). Contoh syair: 

De’ga pasa’ ri lipumu (Tak adakah pasar dinegerimu) 

Balanca ri kampommu (Maka engkau mengembara jauh) 

Mulinco’ mabela? (Untuk berbelanja?) 

Pantun, pada umumnya didasarkan atas perbandingan-perbandingan dengan 

alam sekitar. Ada juga yang berisi sindiran atau kritikan terhadap suatu peristiwa. 

Contoh pantun: 

An-jo to-pe tas-sam-pe-a (Sarung yang tergantung itu) 

Te-a-ko jal-lling ma-ta-i (Jangan kau tumpahkan kerling mata) 

Nia pa-tan-na (Karena telah ada yang empunya) 

Ta-na-ka-lim-bu’-na ma-mi (Hanya belum diselimutinya) 

Sinrili’, dalah salah satu hasil kesusastraan klasik orang Bugis yang juga amat 

disenangi sampai sekarang. Sinrili’, bisa disebut dengan cerita yang disusun secara 

poetis, atau prosa lirik yang diceritakan dengan jalan menyanyi, diiringan oleh sebuah 

alat musik gesek (keso’-keso’). 
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3. Lingkungan Alam 

Iklim daerah di Sulaswesi Selatan adalah iklim tropis. Tempratur dan tekanan 

udara disana tidak terlalu memperlihatkan fluktuasi yang besar. Dikarenakan penduduk 

Sulawesi Selatan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, 

maka mereka sangat memperhatikan tentang cuaca, baik hujan dan angin. Wilayah 

pemukiman orang Bugis ada yang berupa dataran rendah, daerah perbukitan dan daerah 

pegunungan dataran rendah ada di bagian selatan. Lingkungan pegunungan yang 

diselingi hamparan sawah terdapat di daerah Sidrap dan Maros. 

Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi Indonesia. 

Produksi panen lainnya ialah, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. 

Adapula hasil perkebunan yang antara lain terdiri dari kelapa dan kopi. Kedua hasil 

perkebunan ini telah menjadi komoditi ekspor. Sulawesi Selatan juga merupakan 

daerah yang subur sekaligus kaya akan kandungan mineral seperti biji tembaga, batu 

bara, emas, nikel, minyak tanah, dan lain-lain. 

3. Sistem Kekerabatan 

Dalam kalangan masyarakat Bugis, sistem kekerabatan yang dianut adalah ade’ 

asseajingeng. Sistem ini menyatakan peranannya dalam hal pencarian jodoh atau 

perkawinan untuk membentuk keluarga baru. Dalam penarikan garis keturunan mereke 

berpedoman kepada prinsip bilateral, artinya hubungan seseorang dengan kerabat 

pihak kerabat ayah dan pihak ibu sama erat dan pentingnya. 

Masyarakat Bugis terdiri dari dua golongan yang bersifat eksogam, pertalian 

kekerabatan dihitung menurut prinsip keturunan matrilineal, yapi perkawinana bersifat 

patriokal. Dalam sutu perkawinan orang Bugis sangat memperhatikan uang belanja 
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yang diberikan dari mempelai laki-laki. Makin besar pesta perkawinan itu (uang 

belanja), makin mempertinggi derajat seseorang, walaupun harus dibelinya dengan 

kebangkrutan, atau dengan berhutang sekalipun. 

Penggolongan kerabat (seajing) dikalangan orang Bugis dibedakan antara 

rappe atau kelompok kerabat sedarah (consan guinity) dan sumoung lolo atau pertalian 

kerabat karena perkawinan (affinity). Kerabat itu dibedakan pula atas kerabat dekat 

(seajing marappe) dan kerabat jauh (seajing mabela). 

4. Adat Istiadat 

Orang Bugis masih hidup diantara sistem norma dan aturan-aturan yang 

dianggap luhur dan keramat. Keseluruhan sistem norma dan aturan-aturan adat tersebut 

dinamakan dengan panngaderreng. Penngaderreng atau panngadakkang ini daoat 

diartikan sebagai keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seseorang harus 

bertingkah laku terhadap sesame manusia dan terhadap pranata sosialnya secara timbal 

balik. Terdapat pemberian gelar terhadap seseorang yang dianggap memiliki kelebihan 

dalam melihat dan menyimak suatu keadaan yang akan atau nanti terjadi, yang biasa 

menyebutnya sebagai sosok “panrita”. 

Sistem panngadarreng memiliki lima unsur pokok, yaitu: Ade’, Bicara, 

Rapang, Wari’, dan Sara’. Unsur-unsur pokok tersebut terjalin satu sama lain sebagai 

suatu kesatuan organis dalam alam pikiran orang Bugis, sehingga mereka sangat 

menjunjung harga diri, semuanya terkandung dalam satu konsep yaitu Siri. 

Unsur Ade’ berisis norma-norma dalam sistem kekerabatan dan morma dalam 

sistem pemerintahan negeri. Bicara adalah norma-norma yang terkait dengan 

peradilan. Rappang merupakan analogi, kias, atau ungkapan adat untuk menjaga 
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kontinuitas hukum. Wari’ adalah klasifikasi benda, peristiwa, dan aktivitas dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sara’ adalah kaidah-kaidah yang berasal dari Islam. 

5. Sistem Kepercayaan 

Religi orang Bugis dalam zaman pra-Islam seperti yang disebutkan dalam sure’ 

Galigo, sebenarnya telah mengandung suatu kepercayaan kepada satu dewa yang 

tunggal, yang disebut dengan beberapa nama seperti: PatotoE (Dia yang menentukan 

nasib); To-palanroE (Dia yang menciptakan); Dewata seuaE (Dewa yang tunggal); Tu-

riE A’ra’na (kehendak yang tertinggi); Puang Matua (Tuhan yang tertinggi). 

Waktu agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke-17, 

maka ajaran tauhid dalam Islam, dapat mudah diterima dan proses itu dipercepat 

dengan adanya kontak terus menerus dengan pedanga-pedangan Melayu Islam yang 

sudah menetap di Makssar, ataupun dengan kunjungan-kunjungan niaga orang Bugis 

ke negeri-negeri lain yang penduduknya sudah beragama Islam. 

Siri’. Ketika dibicarakan tentang panngaderreng, telah disebutkan tentang 

konsep siri’, yang mengintegrasikan secara organis semua unsur poko dari 

panngaderreng. Namun dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa konsep siri’ 

itu, telah diintegrasikan dalam berbagai macam bidang. B.F. Matthes, 

menerjemmahkan istilah siri’ itu dengan “malu”, “beschaamd”, “schroomvallig”, 

“verlegen”. Diakui oleh beliau bahwa penjabaran baik dengan bahasa Indonesia 

maupun dengan bahasa Belanda, tidak dapat mendekati maknanya secara tepat. Dilain 

pihak, C.H. Slambasjah memberikan batas atas kata siri’ dengan memberikan tiga 

pengertian: 

a. Siri’ sama artinya dengan malu, isin (Jawa), shame (Inggris). 
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b. Siri’ merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), 

mengasingkan, mengusir, terhadap barang siapa yang menyinggung 

perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang 

mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-norma adat, jika 

kewajiban itu tidak dilaksanakan  

c. Siri’ sebagai daya pendorong bervariasi ke arah sumber pembangkitan 

tenaga untuk membanting tulang, bekerja mati-matian, untuk suatu 

pekerjaan atau usaha. 

Menurut Casutto, siri’ merupakan pembalasan yang berupa kewajiban moril 

untuk membunuh pihak yang melanggar adat. Dari beberapa definisi diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa untuk mendekati batasan siri’, tidak mungkin orang 

memandang dari satu aspek saja. Hal ini mudah dimengerti, karen siri’ adalah suatu 

hal yang abstrak dan hanya akibatnya saja yang berwujud konkret sehingga dapat 

diamati dan diobservasi. 

6. Kesenian 

Folklore didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan (tarian), benda-benda, 

cerita rakyat yang belum dicatat atau dituliskan (folklore). Contoh beberapa folklore 

yang berkembang diantara orang-orang Bugis adalah Pocci-Tana, asal-usul kota 

(Toraja dan Luwu, Sinjai, Enrekang dan Mangkendek, dan Bulukumba) pemmali 

(tentang larangan atau pantangan). 

Seni tari yang berasal dari suku Bugis (Sulawesi selatan) pada mulanya 

bersumber dari rangkaian pemujaan kepada dewa-dewa yang dianggap menguasai 

alam semsesta dan segala sesuatu di atas dunia ini. Tari-tari pujian yang ditujukan 

kepada dewa-dewa tersebut menunjukan semacam gerakan anggota badan yang lemah 
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gemulai, diiringi oleh bunyi-bunyian yang merayu-rayu, untuk membujuk atau 

mempengaruhi sang dewa agar memenuhi permintaan manusia. Contoh tarian dari 

suku Bugis adalah Pagellu’ (dari daerah Toraja), Pajaga (dari daerah Luwu), Pajoge 

dari daerah Bone), Pakarena (dari daerah Gowa), Patuddu’ (dari daerah Mandar). 

7. Demografi 

Karena masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah dan pesisir, maka 

kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata 

pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selain itu masyarakat 

Bugis juga birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan. Jumlah orang 

Bugis tidak dapat diketahui pasti, termaksud dalam data sensus penduduk tahun 1930 

yang memperhatikan identitas kesuku-bangsaan. Dalam sensus tersebut orang Bugis 

dan Makassar disatukan dan jumlahnya tercatat sekitar 2,5 juta jiwa. Jumlah orang 

Bugis semakin terlihat sedikit karena kini mereka tidak saja berdiam di daerah asalnya 

Sulawesi Selatan, melainkan juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka 

dikenal sebagai masyarakat perantau dan masyarajat bahari yang sudah berlangsung 

sejak berabad-abad yang lalu. 

8. Rumah Tradisional 

Berbentuk panggung yang terdiri dari tingkat atas, tengah, dan bawah. Tingkat 

atas digunakan untuk menyimpan padi dan benda-benda pusaka. Tingkat tengah 

digunakan sebagai tempat tinggal, terbagi atas ruang-ruang untuk menerima tamu, 

tidur, makan, dan dapur. Tingkat dasar yang berada dilantai bawah digunakan untuk 

menyimpan alat-alat pertanian dan kandang ternak. Rumah tradisional Bugis dapat juga 
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digolongkan berdasarkan status pemiliknya atau berdasarkan pelapisan sosial yang 

berlaku.8 

C. Hubungan Agama Dan Budaya 

1. Pengertian Agama 

Kata agama berasal dari bahasa sangsekerta dari kata “a” berarti tidak dan 

“gama” berarti kacau. Kedua kata tersebut jika dihubungkan artinya sesuatu yang tidak 

kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integrase dari seseorang 

atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya disekitarnya 

tidak kacau. Agama merupakan suatu sistem atau tata cara yang dapat mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama serta 

hubungan manusia dengan lingkungannya.9 

Agama memiliki peranan dalam masyarakat, seperti mempersatukan, mengikat, 

melestarikan, namun juga memiliki fungsi lain. Agama mempersatukan kelompok 

pemeluknya sendiri begitu kuatnya sehingga apabila dia tidak dianut oleh seluruh atau 

sebagian besar anggota masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang menceai beraikan 

dan menghancurkan. Agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh 

penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang 

dipercayainya dan didayagunaannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan 

masyarakat luar umumnya.10 

                                                           
8 Abellia Anggi Wardani, “Suku Bugis” (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 

Indonesia), h. 2 

9 Dadang Mahmud, Sosiologi Agama (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13. 

10 Dadang Mahmud, Sosiologi Agama, (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

129. 
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2. Pengertian Budaya 

Kebudayaan adalah salah satu kata yang banya diucapkan masyarakat setelah 

kemederkaan. Tapi pengertiannya amat kabur dan kacau dalam tanggapan masyarakat. 

Umumnya kata itu menunjukkan asosiasi kesenian dalam tanggapan, kadang-kadang 

ditambah dengan adat dan/atau sesuatu yang unik milik masyarakat.11 Apabila disebut 

kebudayaan saja, adalah yang dimaksud kebudayaan umumnya, kebudayaan 

masyarakat. Tetapi kebudayaan ialah kebudayaan masyarakat tertentu. Kebudayaan  

dapat dibagi menjadi dua: jiwa kebudayaan yang abstrak sifatnya dan penjelmaannya 

yang konkrit. Cara berpikir dan merasa adalah jiwa kebudayaan yang menbentuk ide-

ide. Ide-ide itu diwujudkan oleh laku-perbuatan menjadi kenyataan dalam segi-segi 

kehidupan. Apabila kenyataan itu bersifat material, disebutlah ia kebudayaan material. 

Cara berpikir dan cara merasa yang sama antara sekelompok manusia adalah hasil dari 

hidup bersama dan bekerja sama dalam masa yang cukup lama. Kelompok itu 

membentuk masyarakat. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaannya sendiri. Tiap 

kebudayaan tentu ada masyarakatnya. Berbeda masyarakat berbeda kebudayaan. 

Kebudayaan masyarakat Indonesia berbeda dengan kebudayaan masyarakat Siam, 

karena ruangnya berbeda. Kebudayaan masyarakat Malaysia sekarang berbeda dengan 

kebudayaan masyarakat Malaysia 40 tahun mendatang, juga berbeda dengan 

masyarakat Semenanjung masa yang lalu, karena perbedaan masa. Sekalipun ruangnya 

sama, tapi masanya berbeda, kebudayaannya berbeda pula. Demikian pula, masanya 

sama tapi ruangnya berbeda, kebudayaannya akan berbeda.12 

                                                           
11 Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Buku I; Jakarta: Bulan Bintang), h. 21 
12 Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Buku I; Jakarta: Bulan Bintang), h. 24 



23 
 

 

Dalam mengatur hubungan natar manusia atau masyarakat, kebudayaan berlaku 

sebagai struktur kaidah, yang menetapkan aturan-aturan tentang apa yang harus 

dilakukan, apa yang seharusnya dan apa yang sewajarnya dilakukan, disamping apa 

yang tidak boleh dilakukan, seharusnya atau sewajarnya ditinggalkan dan sebagainya. 

Struktur kaidah itu disebut oleh Linton dengan designs for living, pola kehidupan 

sedangkan R.M. Williams menyebutkan blueprint for behavior, keterangan 

menggariskan laku-perbuatan. 

Ada tiga jenis kaidah yang didukung oleh kebudayaan: 

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian (valuational elements), misal: apa 

yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan apa yang tidak, apa yang 

diinginkan dan apa yang tidak, 

2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan perintah (prescriptive elements), misal: 

bagaimana mestinya orang bertindak. 

3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (cognitive elements), misal: 

upacara adat ketika lahir, mati, pertunangan, perkawinan. 

Kaidah-kaidah itu adalah peraturan tentang laku-perbuatan atau tindakan yang harus 

dilakukan keadaan-keadaan tertentu. Kaidah-kaidah itu merupakan usaha untuk 

mencapai tujuan kebudayaan dan juga cara-cara yang dipandang baik untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

 Ada sifat hakiki kebudayaan yang ditemukan dalam tiap kebudayaan: 

1. Kebudayaan terwujud dan tersalur dengan laku-perbuatan manusia, 

2. Kebudayaan lebih dahulu adanya dari padanya lahirnya suatu angkatan tertentu, 

dan tidak akan lenyap sampai habisnya umur angkatan yang bersangkutan, 

3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan wujudnya dalam laku-perbuatan, 
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4. Kebudayaan merupakan aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, 

tindakan yang diterima dan ditolak, laku yang dilarang dan perbuatan yang 

diizinkan. 

Disamping sifat hakiki itu, tiap kebudayaan mengandung beberapa 

pertentangan dalam dirinya: 

1. Kebudayaan bersifat universal, tapi perwujudannya bergantung pada ruang dan 

waktu. Karena itu harus dibedakan ungkapan “kebudayaan” dan “suatu 

kebudayaan”. Apabila kita sebut kebudayaan saja, adalah yang dimaksud 

dengan itu kebudayaan manusia, yani cara hidup yang membedakan dari 

makhluk-makhluk lain. Tetapi kalau disebut suatu kebudayaan, adalah yang 

ditunjuk oleh ungkapan itu kebudayaan dalam ruang tertentu, waktu tertentu, 

kebudayaan masyarakat tertentu. 

2. Kebudayaan bersifat mantap, tapi juga berubah. Ia stabil tapi juga dinamis. Tiap 

kebudayaan selalu dalam keadaan berubah dalam kemantapannya, karena 

perubahan alam pikiran dan perasaan, yang digerakkan oleh perubahan 

pengalaman. Yang berbeda antara kebudayaan adalah tempo perubahannya. 

Kebudayaan bersahaja lamban perubahannya, sedangkan kebudayaan modern 

cepat. 

3. Manusia jarang menyadari, betapa kebudayaan itu mengisi serta membutuhkan 

jalan kehidupannya. Hal ini disebabkan karena sekalipun kebudayaan jadi 

gejala manusia, namun seseorang tak mungkin mengetahui dan memahami 

seluruh unsur kebudayaan.13 

                                                           
13 Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Buku I; Jakarta: Bulan Bintang), h. 
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Hubungan antara masyarakat dan kebudayaan telah tersimpul, baik dalam  

definisi masyarakat Kuncaraningrat dan Linton, maupun dalam definisi kebudayaan 

yang telah dirumuskan dalam Fasal II. Kun caranungrat menyatakan, kelompok 

terbesar makhluk manusia, dimana terjaring suatu kebudayaan. Sedangkan Linton 

berkata, kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Hidup dan 

kerja bersama itu membentuk cara hidup tertentu atau suatu kebudayaan. Dapat 

disimpulkan, masyarakat ialah pendukung kebudayaan.14 

Bidang kebudayaan dalam hal agama. Menurut dalam kehidupannya selain 

menghadapi yang nyata juga yang gaib. Yang gaib tidak bisa disentuh oleh panca-

indera. Dalam kebudayaan bersahaja tiap yang tidak dapat dipahaminya, sebab-akibat 

yang belum dikenalnya, dipulangkannya kepada yang gaib. Maka kehidupan dan alam 

penuh dengan yang gaib.15 

Kalau agama budaya lahir dibumi, adalah agama yang kedua di turunkan dari 

langit. Ia bukanlah hasil cara berpikir/merasa masyarakat. Ciri-cirinya antara lain: 

- Ia lahir secara revolusi (dari tidak ada menjadi ada) karena itu dapat 

dipastikan bila lahirnya disampaikan oleh Rasul Tuhan 

- Konsep ketuhanan : serbaesatuhan 

- Memiliki Kitab Suci yang diwariskan oleh Rasul, dan tak berubah-ubah 

- Tata merasa dan berpikirnya tidak enhere dengan tata merasa dan berpikir 

tiap bidang kehidupan masyarakat 

- Tidak berubah dengan perubahan pemikiran masyarakat 

                                                           
14 Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Buku I; Jakarta: Bulan Bintang), h. 45 
15 Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Buku I; Jakarta: Bulan Bintang), h. 35 
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- Prinsip-prinsip ajaran agama mengenai alam nyata tahan uji terhadap kritik 

aqal, dan pada saat-saat tertentu perkembangan ilmu, terbuktikan 

kebenarannya; mengenai alam gaib terterima oleh aqal. 

Agama budaya itu  adalah sesungguhnya filsafat yang dianut oleh masyarakat 

tentang hubungan dengan yang gaib umumnya, yang kudus khususnya. Karena itulah 

ia merupakan bidang kebudayaan. Tetapi agama langit bukan berasal dari aqal 

manusia, tetapi dari naqal Tuhan. Yang diturunkan keatas manusia. Karena itu ia 

bukanlah bidang kebudayaan. Agama yang pertama tumbuh dibumi, yang kedua 

diturunkan dari langit. Karena itulah Islam, satu segi membenarkan pandangan ilmu, 

memusakkan agama sebagai kebudayaan, yaitu yang mengenai agama budaya. Segi 

lain ia menolak ilmu, mengingkari agama masuk kebudayaan, yakni yang mengenai 

agama langit.16 

Kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sangsekerta, 

bhuddhayah, sebagai bentuk jamak dari kata buddhi dan dhaya. Kata itu mengandung 

arti “segala sesuatu yang berkaitan dengan akal attau fikiran (buddhi) dan kemampuan 

mengadakan atau manciptakan (dhaya)”. Budaya adalah daya dari budi yang berupa 

cipta, rasa. dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa. 

Pengertian budaya secara luas terkait dengan pemikiran (ideas), benda hasil 

pemikiran (artifacts), dan aktivitas (activities) dalam hidup bermasyarakat, artinya 

antara masyarakat dan kebudayaan saling mempengaruhi. Menuurut kesepakatan para 

ahli kebudayaan akan berwujud tiga hal, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan sistem 

materi. Ketiga wujud budaya ini akan terlihat pada tujuh unsur kebudayaan yang 

bersifat universal, yaitu: 

                                                           
16 Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Buku I; Jakarta: Bulan Bintang), h. 37 
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1) Sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia; 

2) Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi; 

3) Sistem kemasyarakatan; 

4) Bahasa; 

5) Kesenian; 

6) Sistem pengetahuan; 

7) Sistem religi dan upacara keagamaan.17 

Agama dan kebudayaan dua hal yang saling berkaitan dan sangat dekat 

masyarakat. Bahkan banyak yang salah mengartikan bahwa agama dan kebudayaan 

adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam kaidah sebenarnya agama dan kebudayaan 

mempuntai kedudukan masing-masing yang tidak dapat disatukan, karena agamalah 

yang mempunyai kedudukan tingga daripada kebudayaan. 

Namun keduanya memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat. 

Kebudayaan agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan. 

Karena itu terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama bahkan 

sulit dipahami kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh 

agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada 

agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan. 

Hubungan antara agama dan budaya tidak merusak, keduanya justru saling 

mendukung dan mempengaruhi. Agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah 

                                                           

17 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 203. 
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bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus. 

Mengikuti perkembangan zaman demikian pula dengan agama, selalu bisa berkembang 

di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia.18 

D. Ritual Dalam Perspektif Islam 

Secara leksikal, ritual adalah “bentuk atau metode tertentu dalam melakukan 

upacara keagamaan atau upacara penting atau tata cara dalam bentuk upacara. Ini 

menyiratkan bahwa, disatu sisi aktivitas ritual berbeda dari aktivitas biasa, terlepas dari 

ada tidaknya nuansa keagamaan”. 

Leach menyatakan ritual adalah setiap perilaku yang mengungkapkan status 

pelakunya sebagai mahluk sosial dalam struktural dimana ia berada pada saat itu.19 

Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua ritual yang 

mempunyai dalil yang tegas dan ekspilist dalam Al-Qur’an dan Sunnah dan ritual yang 

tida memiliki dalil, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Sunnah. Salah satu contoh 

ritual bentuk pertama adalah shalat. 

Ritual dalam Islam dapat ditinjau dari sudut tingkatan. Dari segi ini, ritual 

dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

1) Primer 

Ritual Islam yang primer merupakan ritual Islam yang wajib dilakukan oleh 

umat Islam. 

                                                           
18 Reski Amalia, “Tradisi Mappalili di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang”, skripsi (Makassar: fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020), h. 23. 

19 Yuni Hartina, ”Integrasi Islam Terhadap Ritual Tradisi Mappadendang di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang”, skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 

2018), h. 29. 
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2) Sekunder 

Ritual Islam yang sekunder merupakan ibadah shalat Sunnah. 

3) Tertier 

Ritual Islam yang tertier merupakan ritual yang berupa anjuran dan tidak 

sampai pada derajat Sunnah. 

Dari segi tujuan, ritual Islam dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Ritual yang bertujuan mendapatkan ridha Allah swt semata dan beralasan 

yang ingin dicapai adalah kebahagiaan ukhrawi. 

2) Ritual yang bertujuan mendapatkan balasan di dunia ini, misanya shalat 

istiqa, yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah SWT., agar 

berkenan menakdirkan turun hujan.20 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Yuni Hartina,”Integrasi Islam Terhadap Ritual Tradisi Mappadendang di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang”, skripsi, h. 31. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi merupakan ilmu yang 

jauh lebih luas dibandingkan metode. Karena di dalamnya akan membahas bagaimana 

metode tertentu harus diterapkan, bagaimana memilih, dan menyatakan kekurangan 

serta kelebihan masing-masing metode. Maka dari itu, peneliti akan menguraikan 

metode-metode yang aan digunakan dalam penelitian ini. 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskripsi adalah penelitian budaya 

(penelitian lapangan) yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung untuk 

mendapatkan informasi dan data valid dan terlibat langsung dengan objek yang diteliti 

dalam penelitian 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang. Yang mana Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanya 12 kecamatan dan 109 

desa/kelurahan (40 kelurahan dan 69 desa). Dan kecamatan Duampanua merupakan 

salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang dengan jumlah desa/kelurahan 

sebanyak 14 salah satunya adala Kelurahan Tatae (lokasi penelitian). 
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Kabupaten Pinrang merupakan terletak kira-kira 185 km di sebelah utara Kota 

Makassar (Ibukota Sulawesi Selatan). Secara atmosfir, kabupaten Pinrang terletak 

antara 3°19ꞌ-4°10ꞌ lintang selatan dan 199°26ꞌ-119°47ꞌ bujur timur, masing masing 

berbatasan dengan: 

a. Utara: Kabupaten Tana Toraja 

b. Timur: Kabupaten Enrekang 

c. Selatan: Kota Pare-Pare 

d. Barat: Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat).1 

Kecamatan Duampanua merupakan kecamatan terbesar kedua di Kabupaten 

Pinrang dengan luas wilayah 291,86km2, dengan posisi pertama adalah Kecamatan 

Lembang dengan luas 733,09km2.2 Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 

2021 sebanyak 407.371 jiwa, dan Kecamatan Duampanua berada di posis kedua 

dengan jumlah penduduk sebanyak 50.618 jiwa dan posisi pertama adalah Kecamatan 

Watang Sawitto dengan banyak 56.827 jiwa.3 

Pada sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian 

Kabupaten Pinrang. Beberapa komoditas tanaman pangan yang paling banyak 

dihasilkan di Pinrang antara lain: padi, jagun, ubi kayu, ubi jalar dan kacang kacangan. 

Produksi tanaman padi di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 638.982 ton 

(meninggkat dibanding tahun 2019 yaitu 589.515 ton)yang dipanen dari areal seluas 

                                                           
1 Kabupaten Pinrang dalam angka 2022, Pinrng Regency infigures (Pinrang: BPS Kabupaten 

Pinrang, 2022), h. 4 
2 Kabupaten Pinrang dalam angka 2022, Pinrng Regency infigures (Pinrang: BPS Kabupaten 

Pinrang, 2022), h. 7 
3 Kabupaten Pinrang dalam angka 2022, Pinrng Regency infigures (Pinrang: BPS Kabupaten 

Pinrang, 2022), h. 43 
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108.302 Haatau dengan produksisebesar 5,90 ton/Ha.4 Kabupaten Pinrang dalam angka 

2022, Pinrng Regency infigures (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2022), Kecamatan 

Duampanua adalah kecamatan dengan lahan panen terluas dan hasil produksi terbanyak dan 

ini terjadi hampir disetiap tahun.5 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Pendekatan Historis 

Melalui pendekatan histori seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang 

sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa dalam masyarakat. 

Pendekatan ini sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup 

fenomena yang telah terjadi pada masyarakat yang telah beragam Islam. 

2) Pendekatan Antropologi 

Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dan kebudayaannya.6 Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

untuk mencapai pengertian mengenai manusia yang mempelajari keragaman 

bentuk fisik. Yang saling berkaitkan antara satu sama lain, sebagaimana 

masyarakat dan kebudayaan tradisi mappamula dapat dilihat dari sudut pandang 

manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan. 

                                                           
4 Kabupaten Pinrang dalam angka 2022, Pinrng Regency infigures (Pinrang: BPS Kabupaten 

Pinrang, 2022), h. 204 
5 Kabupaten Pinrang dalam angka 2022, Pinrng Regency infigures (Pinrang: BPS Kabupaten 

Pinrang, 2022), h. 286 

6Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. II; Yogyakarta: Aksara Baru, 1980), h. 

23.  
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3) Pendekatan Agama-Sosiologi 

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama yang bertolak dari kesadaran 

bahwa pada hakikatnya seburuk apapun yang bernama manusia pasti memiliki 

Tuhan.7 Dengan metode pendekatan agama ini maka akan ada dasar 

perbandingan tradisi sebelum Islam dan setelah masuknya Islam dengan 

melihat nilai-nilai religiusnya untuk dilestarikan dan dikembangkan sesuai 

ajaran Islam.8 Dan metode pendekatan sosiologi berupaya memahami ritual 

adat mappamula dengan melihat interaksi masyarakat yang ada di dalamnya. 

Sosiologi adalah salah satu ilmu yang objek penelitiannya adalah manusia. 

Dalam ritual mappamula terjadi interaksi antarwarga yang terlibat di dalamnya. 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 

subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan 

sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta 

yang kongkrit. Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha 

peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif sehingga penentuan informan sebagai 

sumber utama penggalian data memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman 

yang mendalam tentang tradisi mappamula. Sumber data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

                                                           
 7Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Cet.I; Yongyakarta: Ombak, 2012), h. 156. 

 8Nur Sitti Hajar “Tradisi Mappanonno’ Salo di Desa Batuapi Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniaora Uin Alauddin, 2017), h. 8. 
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1) Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau 

narasumber dalam hal ini yaitu, pemangku adat, kepala lurah, Kepala 

lingkungan, RT/RW, masyarakat setempat dan kelompok tani. 

2) Data sekunder, merupakan data yang sumbernya dari beberapa buku atau 

data pendukung seperti jurnal, skripsi, lontara, dan artikel yang tidak diambil 

dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian relevan 

dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu langkah yang cukup penting dalam penelitian adalah pengumpulan 

data, serta data yang digunakan dalam penelitian harus valid. Teknik pengumpulan data 

dala penelitian dilakukan berdasarkan dari sumber datanya. Pengumpulan data dari 

sumber data primer yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi 

penelitian. Sedangkan pengumpulan data dari sumber sekunder yaitu melalui beberapa 

teknik pengumpulan data, antara lain: 

1) Observasi, merupakan suatu proses menganalisis sebuah objek, kemudian 

memahami objek tersebut dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk 

mengetahui hal-hal mengenai tradisi mappamula tanam dan menyimpulkan 

temuan observasi tersebut. 

2) Wawancara (interview) adalah sebuah percakapan semacam tanya jawab 

antara informan dan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai hal 

yang ingin diketahui. Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh 
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data primer mengenai tradisi mappamula tanam di Kabupaten Pinrang, 

Kecamatan Duampanua, Kelurahan Tatae. 

3) Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dengan cara 

pengambilan gambar, melakukan observasi, dan melakukan wawancara. 

Serta mencari data-data yang berupa catatan, transkrip, buku, Surat kabar, 

majalah, dan sebagainya. 

E. Instrumen Penelitian 

 Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutla diperlukan 

peran penelitian ini peneliti sebagai pengamat partisipan. Peneliti berada di lapangan 

kemudian mengadakan pengamatan dengan mendatangai subjek peneliti atau informan 

dalam hal ini masyarakat Kelurahan Tatae, sekaligus himpunan dokumen-dokumen 

yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai instrument 

sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan untuk 

penelitian kualitatif sangat diperlukan. Dalam proses pengumpulan data yang dilaukan 

dengan observasi dan wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan aktif. 

 Maka dari iti peneliti harus berhati-hati serta bersungguh-sungguh dalam 

menjaring data sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memeperoleh 

data sebanyak mungkin serta detail, maka selama penelitian di lapangan peneliti sendiri 

atau dengan bantuan orang lain merupakan alat atau instrument pengumpulan data 

utama. Selama pengumpulan data dari subjek penelitian di lapangan, penulis 

menempatkan diri sebagai instrument penelitian yang mengumpulkan data, maka 

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
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1) Ciri umum manusia sebagai instrument mencakup segitiga responsive, 

dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri dari atas 

pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan 

kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau idiosinkratik. 

2) Kualitas yang diharapkan. 

3) Peningkatan instrument penulis sebagai instrument 

Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti juga 

memanfaatkan alat perekam, dan ATK sebagai alat pencatatan data. 

F. Tekhnik Pengumpulan Data Dan Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh 

oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui 

metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

1) Metode induktif, yaitu metode yang digunakan peneliti untuk data-data yang 

bersifat khusus dan kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2) Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data-data 

yang bersifat umum dan kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

3) Metode komparatif, yaitu metode yang menganalisa data-data dengan cara 

membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli kemudian menarik 

kesimpulan dari hasil data yang satu dengan data yang lainnya. 
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Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap 

preduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan tahap pengecekan 

keabsahan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

A. Eksistensi Tradisi Mappamula Tanang Ase Di Kelurahan Tatae Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang 

Budaya mappmula tanang ase sudah lama dilakukan oleh nenek moyang kita, 

jadi tradisi ini harus tetap dilestarikan dengan cara tetap melaksanakannya. Masyarakat 

Bugis khususnya di daerah pedesaan masih terbilang kuat dengan kepercayaan-

kepercayaan terhadap dunia gaib yang merupakan kepercayaan pra-Islam. 

Kepercayaan-kepercayaan tersebut dapat dilihat dengan ritual-ritual yang masih 

dilaksanakan oleh masyarakat, seperti pada ritual pernikahan, kelahiran, kematian, dan 

ritual-ritual lainnya seperti mappamula tanang ase yang biasanya dilaksanakan oleh 

masyarakat petani. Matulada menyebutkan hal ini merupakan sisa-sisa kepercayaan I 

la galigo, yaitu zaman pemerintah raja-raja Bugis-Makassar. 

Kesadaran beragama masyarakat Bugis muncul sejak awal sejarah kehidupan 

mereka. Mitos tentang manusia-manusia langit yang turun kebumi yang menjadi cikal 

bakal keagamaan masyarakat Bugis, melalui cerita rakyat tentang tumanurung yang 

muncul ditengah-tengah masyarakat. Cerita ini tertulis dalam I la galigo sekaligus 

menjadi dasar keberagamaan masyarakat Bugis sebelum Islam.1 

Eksistensi petani padi sebagai kelompok mayoritas memegang peranan penting 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pinrang. Tradisi mappamula tanang ase 

                                                           
1 Arwan Nasruddin, “Tradisi Mattammu Bulung Di Desa Banteng Paremba Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang”’ h. 38-41. 
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telah dilakukan sejak dahulu kala dengan niat baik tanpa adanya unsur atau niat jahat 

di dalam pelaksanaannya. 

Kebupaten Pinrang sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sulawesi 

Selatan memiliki budaya yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya adalah 

tradisi mappamula tanang ase, acara adat yang dilakukan sebelum memulai turun 

sawah, tradisi ini memiliki kemiripan dengan tradisi mappalili, tapi kedua tradisi 

tersebut sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. 

1. Sejarah Munculnya Tradisi Mappamula Tanang Ase 

Tradisi mappamula tanang ase ada setelah agama Islam masuk ke Sulawesi 

Selatan, Tradisi mappamula tanang ase di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang pada awalnya dilasanakan ketika Lamoga (lokasi persawahan di 

Kelurahan Tatae) terbuka, pada saat itu seorang warga dari Pinrang yang diketahui 

bernama Hj. Taluda mendatangi Muhammad Thahir Imam La Peo (Imam La Peo) di 

Polewali dengan mengggunakan bendi (delman) dan menginap disana. 

Maksud dari kedatangan orang tersebut adalah untuk memintah berkah karena 

akan melaksanakan tanam padi. Tradisi ini pun tidak dianjurkan untuk dilaksanakan 

pada hari Jum’at. Dan karena tradisi mappamula tanang ase ada setelah agama Islam 

masuk ke Sulawesi selatan maka bacaan-bacaan yang dipanjatkan pun berdasar pada 

ayat-ayat al-Qur’an2 

Tradisi mappamula merupakan tradisi masyarakat Bugis yang turun temurun 

dari nenek moyang. Mappamula sendiri ada dua macam yang pertama adalah 

mappamula tanang ase yaitu tradisi mappamula yang dilaksanakan sebelum turun 

                                                           
2 Hasan (Tokoh Agama), Wawancara, Sidomulyo, 09 November 2021. 
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sawan atau tanam padi dan yang kedua adalah tradisi mappamula paneng yaitu tradisi 

mappamula yang dilaksanakan sebelum melaksanakan panen padi. Di Kabupaten 

Pinrang Kecamatan Duampanua Kelurahan Tatae sendiri pertanian merupakan mata 

pencaharian yang utama, sehingga tradisi mappamula merupakan tradisi yang selalu 

diselenggarakan. 

Tradisi ini menggandung pengharapan adanya kesejahteraan yang mana 

maknanya sirat dengan do’a agar musim tanam dapat berjalan dengan baik dan 

menghasilkan hasil panen yang melimpah nantinya.3 

2. Eksistensi Tradisi Mappamula Tanang Ase Di Kelurahan Tatae 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

Dari waktu ke waktu tradisi ini sudah menjadi sendi dari kebudayaan setempat, 

dikarenakan tradisi ini masih dan hampir selalu dilaksanakan oleh masyarakat hingga 

saat ini. Pelaksanaan tardisi ini juga membawa pengaruh terhadap masyarakat, seperti 

masyarakat petani bisa mempererat jalinan silaturahmi antar masyarakat, dan juga 

hubungan masyarakat dan pemerintah daerah selalu terjalin dengan baik dikarenan 

pada saaat pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase pihak dari pemerintah daerah 

seperti lurah beserta staffnya, kepala pertanian setempat, dan babinsa, dan juga setiap 

ketua kelompok tani dapat melakukan diskusi mengenai perkembangan pertanian di 

daerah tersebut dan juga berdiskusi mengenai jenis padi yang akan ditanam.4 

Ada beberapa kelompok yang terdapat di Kelurahan Tatae, Kecamatan 

Duampanua, Kabupaten Pinrang, antara lain: 

                                                           
3 Hasan, Tokoh Agama, wawancara, Sidomulyo, 09 November 2021. 

4 Ahmad, Lurah Tatae, Wawancara, kantor Lurah Tatae, 11 November 2021. 
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NO Kelompok Tani 

1 Mappagiling I 

2 Mappagiling II 

3 Mappatuo 

4 To’ salama’e I 

5 To’ salama’e II 

6 Mali Siparappe 

7 Reso Tammangingi’e I 

8 Reso Tammangingi’e II 

9 Reso Tammangingi’e III 

10 Taddampali’e 

11 Matunrru-tunrru’e I 

12 Matunrru-tunrru’e II 

Tabel 9 

Kelompok Tani Kelurahan Tatae 

Adapun jenis-jenis padi yang biasanya ditanam oleh petani-petani di 

KelurahanTatae adalah: 
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NO Jenis Padi Umur Padi 

1 Ampari 8 115 Hari 

2 Ampari 4 100 Hari 

3 Ampari 32 100 Hari 

4 Ampari 13 100 Hari 

5 Mi Gonggga 100 Hari 

Tabel 10 

Jenis Padi 

Lokasi persawahan yang ada di Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua 

Kelurahan Tatae yaitu: 

1) Lamoga 

2) Kampung Baru5 

Tradisi mappamula tanang ase adalah tradisi turun temurun yang selalu 

dilaksanakan sebelum turun sawah atau sebelum masa tanam padi dimulai, dengan 

maksud dan harapan bahwa tanaman padi akan terhindar dari kerusakan atau hama 

yang nantinya akan mengurangi hasil panen atau untuk menghindari terjadinya gagal 

panen. 

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya tradisi mappamula tanang ase, yaitu: 

                                                           
5 Sudirman (ketua kelompok Tani), Wawancara, Sidomulyo, 20 November 2021. 
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1) Sebagai permohonan kepada Allah SWT., agar padi tumbuh dengan subur 

dan hasil panen melimpah; 

2) Agar proses turun sawah dapat dilaksanakan secara serentak 

3) Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT., atas rahmat yang telah 

dinikmati bersama atas rezeki yang diberikan dari hasil panen.6 

Firman Allah SWT mengenai rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. 

… Allah Swt., berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 245 

ُ يقَْبِضُ وَ  َ قَرْضًا حَسَنًا فيَضُٰعِفَهٗ لَهٗٓٗ اضَْعَافًا كَثيِْرَةً وَۗاللّٰه  وَاِليَْهِ ترُْجَعوُْنَ مَنْ ذاَ الَّذِيْ يقُْرِضُ اللّٰه
ُۖ
طُ ُ يبَْص   

 

Terjemahan: 

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah 
melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan 
melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.7 

 

Adapun upacara pertanian yang masih dilaksanakan di Kecamatan Duampanua, 

diantaranya tudang sipulung (musyawarah tani) dan upacara maccera darame (pesta 

panen) yang ditangani oleh pemerintah setempat. 

Disamping itu, masih dilaksanakan pula oleh masyarakat tertentu (secara 

individu) yaitu uapacara maddoja bine namun pelaksanaannya sudah jauh berbeda 

dengan pelaksanaan pada masa dahulu, dimana hanya mengadakan syukuran sederhana 

                                                           
6 Lis Mardiana, “Tradisi Mappalili di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 45-46. 

7 Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2014), h. 39. 



44 
 

 

yang sesajinya seperti sokko (ketan putih) dan pallise (gula merah yang dicampur 

kelapa muda) dimana syukuran ini dibantu dengan sandro (pemangku adat/Dukun).8 

Perkembangan dalam bidang pertanian bukan saja mempunyai arti penting bagi 

berhasilnya perkembangan ekonomi, tetapi melalui pembangunan pertanian itu maka 

para petani semain memiliki kesadaran dan kepercayaan diri bahwa mereka telah 

mampu memperbaiki taraf kehidupannya dan kesadaran yang demikian itu akan 

menjadi kekuatan bagi pengerakan pembangunan selajutnya. 

Usaha untuk peningkatan produksi pangan dan pertanian dengan memanfaatkan 

kerja sama secara berkelompok, sebab usaha manusia ialah merupakan 

pengejawatahan keperibadian musyawarah mufakat, disiplin diri dan kebiasaan 

mentaati pejanjian.9 

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Mappamula Tanang Ase Di Kelurahan Tatae 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

Masalah pangan adalah masalah utama sehingga usaha peningkatan produksi 

yang mengarah pada keswasembada pangan tidak henti-hentinya diusahakan 

pemerintah dengan mengembangkan dan menerapkan berbagai teknologi produksi, 

yang ditunjang oleh inovasi-inovasi sosial serta peningkatan kebijakan. 

Intersifikasi yang semakin meningkat baik areal maupun mutunya yang 

didukung oleh teknologi pra-panen semakin berkembang, telah berhasil meningkatkan 

produksi pangan secara menyakinkan. Namun, hal itu belum diimbangi dengan 

                                                           
8 M. Salim, “Islam Dan Upacara Turun Sawah di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, 

Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab Iain “Alauddin”. 1985), h. 69-71. 

9 Nurdianah, “Transformasi Budaya Pada Masyarakat Petani Padi di Kabupaten Sidrap”, 

Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab IAIN “Alauddin”, 1993), h. 34-35. 
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kemajuan di bidang penanganan pasca panen, maka produksi tanaman pangan 

diperkirakan mengalami kehilangan hasil yang cukup besar baik dalam bentuk kualitas 

maupun karena kekurangan nilai mutu hasil.10 

Pengembangan dalam bidang pertanian bukan saja mempunyai arti bagi 

berhasilnya pembangunan ekonomi, tetapi melalui pembangunan pertanian itu, maa 

para petani semain memiliki kesadaran dan kepercayaan bahwa mereka itu telah 

mampu memperbaiki taraf kehidupannya dan kesadaran yang demikian itu merupakan 

kekuatan bagi pengerak pembangunan selanjutnya. 

1. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Tradisi Mappamula Tanang Ase 

Sebelum melaksanakan tradisi mappamula tanang ase terlebih dahulu akan 

dipersiapkan 2 ekor Ayam 1 jantan dan 1 betina yang nantinya akan dimasak untuk 

disajikan pada saat melaksanakan syukuran, namun bisa juga kambing 1 ekor apabila 

mampu, sokko (nasi ketan) yang diberi telur ayam pada bagian tengahnya, 2 sisir pisang 

yaitu pisang manurung atapun pisang Panasa. Namun terkadang juga ada masyarakat 

yang mempersiapakan sokko 7 rupa.11 Dan dalam hal ini tidak dianjurkan untuk 

melakukan sesajen yang mengarah kearah berhala atau membawa makanan dan 

minuman ke sawah lalu meletakkannya di suatu tempat dan berdoa memintah berkah 

selain kepada Allah SWT. 

Firman Allah SWT mengenai larangan meyekutukan-Nya/berhala 

… Allah SWT berfirman dalam Q.S Ibrahim/14: 36. 

                                                           
10 Nurdianah, “Transformasi Budaya Pada Masyarakat Petani Padi Di Kabupaten Sidrap”, 

Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab IAIN “Alauddin”, 1993), h. 33. 

11 Nasira (IRT), Wawancara, Sidomulyo, 20 November 2021. 
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نَ النَّاسِِۚ فمََنْ تبَعِنَِيْ فَاِنَّهٗ مِن ِيِْۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفوُْر   ِ انَِّهُنَّ اضَْلَلْنَ كَثيِْرًا م ِ ٌ  رَب  حِيْ    رَّ

 

Terjemahan: 

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. 
Barangsiapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang-
siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.12 

… Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A’raf/7: 193. 

 

ٌْ صَامِتوُْنَ وَاِنْ تدَْ  ٌْ امَْ انَْتُ ٌْ ادَعََوْتمُُوْهُ اء  عَليَْكُ ٌْۗ سَوََۤ ٌْ اِلَى الْهُدٰى لََ يتََّبعِوُْكُ عُوْهُ   

 

Terjemahan: 

Dan jika kamu (wahai orang-orang musyrik) menyerunya (berhala-berhala) 
untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat 
memperkenankan seruanmu; sama saja (hasilnya) buat kamu menyeru mereka 
atau berdiam diri.13 

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Mappamula Tanang Ase 

Selain mappamula tanang ase ada beberapa tradisi yang dilaksanakan baik 

sebelum maupun sesudah mappamula tanang ase. Tradisi-tradisi tersebut antara lain: 

a. Madomppeng, yaitu membaja sawah menggunakan traktor tangan 

(dompeng), kegiatan ini dilaukan setelah tanggal pelaksanaan mappamula 

tanang ase telah ditetapkan. 

                                                           
12 Depatemen Agama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 260. 

13 Depatemen Agama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 175. 
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b. Maddeme bine, yaitu merendam benih yang nantinya akan ditanam biasanya 

dilakukan selama 3-4 hari. 

c. mappanguju bine, yaitu mempersiapkan benih untuk dibawa kesawah, tapi 

sebelumnya akan dibacakan doa keselamatan agar nantinya terhindar dari 

hama dan hasil panen melimpah. 

d. Mappamula tanang ase, yaitu tradisi sebagai tanda dimulainya musim tanam 

padi. 

e. Mangeppi bine, yaitu proses penamanan benih di sawah, biasanya ada dua 

metode penanaman yang pertama yaitu penanaman langsung artinya benih 

akan langsung ditaman didaerah persawahan yang luas, sedang yang kedua 

adalah penanaman tidak langsung artinya benih terlebih dahulu ditanam 

dilokasi yang telah dipersiapkan dan setelah 2-3 minggu benih tersebut akan 

dipindahkan kedaerah persawahan yang lebih luas. Hal ini dilakukan 

biasanya 5-7 hari setelah kegiatan madomppeng dilakukan. 

Tradisi mappamula tanang ase ditandai dengan terbukanya Lamoga (lokasi 

persawahan di kelurahan Tatae), dan berikut proses pelasanaan tradisi mappamula 

tanang ase di Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua Kelurahan Tatae: 

a. Musyawarah penentuan waktu pelaksanaan 

Sebelum melaksanakan tradisi mappamula tanang ase terlebih dahulu akan 

dilakukan tudang sipulung atau duduk bersama antara pemangku adat, pemerintah 

daerah, ketua kelompok tani dan para anggotanya untuk bermusyawarah 

membicarakan masalah pertanian serta menentukan hari yang baik untuk 

melaksanakannya mappamula setelah harinya ditentukan maka dilakukan mappanguju 
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bine (mempersiapakan benih yang akan di tanam), benih yang akan ditanam terlebih 

dahulu akan di bacakan doa selamatan, seperti surah al-Fatihah dan surah-surah pendek 

lainnya yang dilaksanakan dirumah masing-masing. Dibacakan do’a selamatan 

bermaksud agar hasil panen dari benih tersebut berlimpah dan tidak terjadi gagal 

panen.14 

b. Ritual tradisi mappamula tanang ase 

Tradisi ini dilaksanakan sebelum turun sawah. Tradisi ini dilaksanakan dengan 

maksud agar padi terhindar dari hama yang bisa menyebabkan gagal panen dan juga 

sebagai tanda syukur kita kepada Allah swt., atas keberkahan rahmat dan kecukupan 

pangan serta kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan tradisi ini. Pelaksanaan 

tradisi mappamula tanang ase dimulai dengan memotong padi yang berjenis kelamin 

betina, hal ini dilaksanakan oleh orang yang dianggap sebagai tetua dimasyarakat 

ataupun pemangku adat. Perbedaan dari padi jantan dan betina ditandai oleh bentuk 

batangnya, padi jantan hanya memiliki satu batang yang tumbuh, sedangkan padi 

betine memiliki batang yang bercabang-cabang dan memiliki biji padi yang lebih 

berisi, dan tidak semua orang bisa memotong padi tersebut karena dipercaya oleh 

masyarakat bahwa hal itu akan mendatang lasa (penyakit) bagi orang yang memotong 

apabila tidak sesuai dengan aturan tradisi yang telah ada maka hal tersebut hanya bisa 

dilaksanakan oleh orang tertentu seperti pemangku adat setempat. 

c. Mengcangkul 

Lalu kemudian sekitar 7-9 orang petani akan turun ke sawah untuk 

mengcangkul sebagai tanda awal akan dimulainya tanam padi, dimana pemangku adat 

                                                           
14 Sudirman (ketua kelompok tani), Wawancara, Sidomulyo, 20 November 2021. 
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akan memulai mencangkul lalu diikuti oleh para petani sawah yang akan dicangkul 

adalah sawah yang posisinya berada agak lebih tinggi dari sawah-sawah lainnya. 

Setelah mencangkul akan di adakan pembacaan doa untuk keselamatan lalu kemudian 

mandre sipulung atau makan bersama.15 

d. Syukuran 

Tradisi mappamula tanang ase tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam 

dikarenaan tradisi ini ada setelah agama Islam masuk ke kabupaten Pinrang dan juga 

bacaan do’a yang dibacakan pun adalah ayat-ayat al-Quran 

Dalam pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase ini masyarakat petani bisa 

mengundang lurah atau pemerintah daerah, namun pelaksanaan tradisi harus dilakukan 

pada hari Sabtu atau Ahad agar tidak menggangu kegiatan atau jadwal kerja kantor. 

Kemudian setelah melaksanakan pencangkulan, esok harinya akan dilakukan kegiatan 

maddompeng (bajak) menggunakan alat yang biasa disebut domppeng (traktor tangan). 

Lokasi pertama yang akan di bajak adalah tempat yang akan dijadilaan lokasi untuk 

menabur bibit, lalu sekitar 5-7 hari setelah penaburan bibit, maka bibit tersebut akan 

dipindahkan ke lokasi persawahan yang lebih luas. 

Adapun prosesi sebelum ma’baca-baca (syukuran) antara lain: 

1) Pemotongan ayam 

Sebelum dipotong terlebih dahulu ayam tersebut di jennei (diwuduhkan) agar 

bersih dari najis. Cara mewuduhkan ayam cukup membacakan basmalah dan 

syahadat lalu membasu kepala dan kaki ayam dengan air sebanya tiga kali. Lalu 

                                                           
15 Puddung (pemangku adat), wawancara, sidomulyo, 18 November 2021. 
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ayam tersebut diberi makan sebagai bentuk penghargaan kepada ayam tersebut, 

kemudian ayam tersebut dirumpui (diasapi) tida terlalu cukup dengan memegang 

ayam tersebut diatas sabut kepala yang sudah dibakar yang sebelumnya telah 

diberi kemeyan/dupa dan dibacaan do’a oleh pemangku adat/tokoh agama. 

Setelah itu ayam akan tetapi proses pemotongan ayam tida dilakukan 

sembarangan, terlebih dahulu harus membaca do’a dan menghadap kiblat sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah swt.16 

… Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An’an/6: 121. 

 

ِ عَليَْهِ وَانَِّهٗ لفَِسْق ۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ ليَوُْحُوْنَ اِلٰٓٗى اَ  ٌُ اللّٰه ٌْ يذُكَْرِ اسْ ا لَ ٌْ ِۚوَاِنْ وَلََ تأَكُْلوُْا مِمَّ ادِلوُْكُ ََ ٌْ لِيُ ِٕههِ وْلِيَاَۤ
ٌْ لمَُشْرِكُوْنَ  ٌْ اِنَّكُ  اطََعْتمُُوْهُ

 

Terjemahan: 

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika 
disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu 
kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-
kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, 
tentu kamu telah menjadi orang musyrik.17 

 

Pemotongan selalu dipercayakan kepada orang yang dirasa cukup kuat dalam hal 

menjalankan ibadah, seperti puang iman atau puang katte atau bisa juga 

seseorang yang bergelar Haji. Dan memang pada dasarnya Islam mengajarkan 

syarat orang yang akan menyembeli hewan adalah yang beragama Islam.18 

                                                           
16 Hasan (tokoh agama), wawancara, sidomulyo, 09 November 2021. 

17 Departemen agama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 143. 

18 Hasan, Tokoh Agama, wawancara, Sidomulyo, 09 November 2021. 
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… Alah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5: 5. 

 

ٌْ ُۖوَ  ٌْ حِلٌّ لَّهُ ٌْ ُۖوَطَعَامُكُ  وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُ
ي بِٰتُۗ ٌُ الطَّ مِ الَْيوَْمَ احُِلَّ لكَُ ْْ صَنٰتُ مِنَ الْمُ ْْ نٰتِ الْمُ

صِنيِْنَ غَيْرَ  ْْ ٌْ اِذآَٗ اٰتيَْتمُُوْهُنَّ اجُُوْرَهُنَّ مُ صَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ مِنْ قبَْلِكُ ْْ يْنَ وَلََ مُتَّخِذِيْٓٗ  وَالْمُ ِْ مُسَافِ
خِرَةِ مِ  يْمَانِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلهُٗ ُۖوَهُوَ فِى الَْٰ نَ الْخٰسِرِيْنَ ࣖاخَْداَن ۗ وَمَنْ يَّكْفرُْ بِالَِْ  

 

Terjemahan: 

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 
Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan 
(dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga 
kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-
perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab 
sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. 
Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di 
akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.19 

 

Dalam acara ma’baca-baca (syukuran) ayam yang dipersiapkan adalah 2 ekor 

ayam kampung, 1 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Ayam kampung 

tersebut bermakna agar diberikan umur panjang oleh Allah swt., selain ayam juga 

dipersiapkan sokko (ketan) dan 1 butir telur ayam kampung yang bermakna agar 

diberikan kesehatan dan keselamatan dalam mencari nafkah, loka panasa (Pisang 

Radja) bermakna agar diberi kesehatan oleh Allah swt., Dupa/kemenyan 

bertujuan unuk memanggil para penunggu untuk menjaga lahan sawah agar 

terhindar dari hama dan tikus. Hal ini dikarenakan masih adanya pengaruh dari 

kepercayaan nenek moyang terdahulu yaitu kepercayaan terhadap dunia gaib. 

Sebagaian besar dari bahan-bahan tersebut merupakan bahan terpenting dalam 

ma’baca-baca (syukuran). 

                                                           
19 Departemen agama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 107. 
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Dalam proses ma’baca-bbaca tokoh agama/pemangku adat mengangkat 

tangannya untuk berdo’a dan mengeraskan suara lalu berkata “Aamiin” maka 

semua yang hadir saat itu akan diam agar tidak menggangu tokoh 

agama/pemangku adat yang sedang membacakan do’a. Do’a yang dibacakan 

merupakan do’a untuk meminta kepada Allah swt., agar tanaman padi mereka 

tidak diganggu hama sehngga dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah.20 

C. Budaya Islam Dan Tradisi Mappamula Tanang Ase Di Kelurahan Tatae 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

1. Awal Masuknya Islam di Kabupaten Pinrang 

Islam di Sulawesi Selatan telah ada sejak lama. Masuk ke Sulawesi Selatan pada 

abad ke-16 sejak masa kekuasaan Sombayya Ri Gowa I Mangngarrangi Daeng 

Mangrabia Karaeng Lakiung (Sultan Alauddin Awalul Islam) raja Gowa ke-14. Tetapi 

baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah raja-raja Gowa-Tallo 

menyatakan diri masuk Islam. Islamisasi menyebar dengan pesat hingga menyentuh 

beberapa suku di Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, dan Mandar). Toraja satu-satunya 

suku yang disebut luput dari pengaruh Islamisasi saat itu, hingga Toraja menjadi basis 

agama Kristen di Sulawesi Selatan hingga saat ini.21 Dan dalam penyebaran agama 

Islam banyak kerajaan yang menentang keras hal tersebut namun ada juga kerajaan 

yang langsung menerima Islam, salah satunya adalah kerajaan Sawitto. 

Sebelum agama Islam masuk ke Pinrang, batu ceper menjadi objek sesembahan 

masyarakat setempat dan diyakini oleh mereka memiliki kekuatan gaib yang dapat 

mengatur alam dan menentukan nasib manusia. Lasinrang (Jampue) yang dulunya 

                                                           
20 Hasan, Tokoh Agama, wawancara, Sidomulyo, 09 November 2021. 

21 http://lontar.id/soal-kampung-mualaf-di-pinrang/. 
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merupakan salah satu pusat kerajaan yang memiliki kekuasaan atas pengaruh wilayah 

sendiri. 

Kerajaan tersebut tergabung dalam persekutuan Addatuang Sawitto, yang pada 

masa pemerintahan Belanda (1905) mendapatkan sistem pemerintahan yang disebut 

distrik swapraja Sawitto. Wilayah kekuasaan Lasinrang pada saat itu meliputi hampir 

sebagian barat Addatuang Sawitto yang berhadapan dengan Selat Makassar. Posisi 

Lasinrang yang bersekutu dengan Addatuang Sawitto sangat penting karena terletak di 

daerah pantai (Selat Makassar). Sehingga Lasinrang menjadi kunci pintu masuknya ke 

wilayah Sawitto dari arah barat (Selat Maassar). Lasinrang pada saat itu memiliki 

perahu besar yang diberi nama “sikonyarae” dan Islam masuk ke kota Pinrang tahun 

1609 pada masa kerajaan Lammappasompe putra dari Latanricau (Datu Lasinrang) 

dengan petta Melae (Petta Matinroe Riamale’na).22 

Hadirnya agama Islam bersamaan dengan dibangunnya masjid yang cukup 

sederhana yang disebut Lenna Bawang atau Seppo Ritanae (Mesjid Attaqwa) yang 

berlaokasi di sekitar Kandawarie (istana raja) di kampung Kacampi (Jampue). 

Awal 1700 M dibawah pemerintahan Pawelloi (Datu Lasinrang) bersama 

menantunya Pamassangi (Petta Toa) mendirikan masjid kedua di kampung lerang 

berdekatan dengan Kandawarie yang seiring pergantian zaman diganti menjadi Saoraja 

terletak disekitar masjid Attaqwa. Didepan masjid Attaqwa tersebut diletakkan Batu 

Mallepa (Lanrasang) yang dijadikan sebagai tempat pelantikan dan pengambilan 

sumpah raja secara turun temurun sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh 

pemangku adat istiadat. 

                                                           
22https://www.bagooli.com. 
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Islam datang dengan membawa doktrin-doktrin yang sangat prisifil, tentunya 

tidak begitu saja langsung bisa diterima oleh masyarakat yang sudah mempunyai 

tatanan sosial yang sudah melembaga dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat 

pada umumnya. 

Dalam proses akulturasi Islam ke dalam adat yang sudah melembaga itu, sangat 

tidak mungkin mereka tinggalkan seluruhnya, tetapi mereka juga menuntut hal yang 

sama sebagai suatu kelanjutan dari sesuatu yang telah ada dalam pembendaharaan 

kultur mereka, sebab ia merupakan problem yang wajar dalam rangkaian proses 

akulturasi, sehingga makin besar rasa pengorbanan masyarakat sebagai penerima, 

maka semakin cepatlah proses akulturasi itu bereaksi, akan tetapi sebaliknya semakin 

banyak persesuaian dan persentuhan dengan tradisi mereka maka semakin lancar 

pulalah proses tersebut berjalan.23 

2. Kaitan Nilai-Nilai Islam Dengan Tradisi Mappamula Tanang Ase 

Tradisi mappamula tannang ase ada sebelum Islam masuk ke Kabupaten 

Pinrang, namun seiring berjalannya waktu tradisi ini mengalami perubahan yng 

siknifikan dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam 

pelaksanaan tradisi ini juga tidak melanggar ajaran-ajaran Islam, Tradisi mappamula 

tanang ase ini juga tidak menganjurkan untuk membawa sesajen-sesajen yang 

bertujuan untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari ajaran agama Islam seperti 

berhala atau menyekutukan Allah SWT.24 

                                                           
23 Ruslina, “Aspek Islam Pada Penerapan Nilai Budaya Masyarakat Sawitto”, Skripsi, 

(Makassar: Fakultas Adab IAIN “Alauddin”, 1991), H. 42-43. 

24 Hasan, Tokoh Agama, wawancara, Sidomulyo, 09 November 2021. 
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3. Nilai-Nilai Budaya Islam Yang Terdapat Pada Tradisi Mappamula 

Tanang Ase 

Nilai-nilai Islam yang terdapat pada tradisi mappamula tanang ase antara lain: 

a. Silaturahmi 

Kata rahim dikutib dari nama Allah SWT., Arrahman. Arrahim berasal dari 

kata rahman artinya kasih sayang. Selanjutnya kata rahim dipakai dalam arti kaum 

kerabat, yakni yang ada hubungan keturunan dan kekeluargaan, baik yang berhak 

mendapatkan pusaka ataupun tidak, baik termaksud mahram ataupun tidak. Oleh 

karena itu, rahim dapat kita artikan kerabat dan keluarga. Selanjutnya silaturahim atau 

washlurrahim artinya menghubungkan kekeluargaan dengan cara berbaur baik kepada 

kaum kerabat, membantu, menolong, dan menyantuni mereka.25 

Pada saat melaksanakan tradisi mappamula tanang ase masyarakat juga saling 

menjalin silahturahmi. 

Firman Allah SWT., mengenai silahturahmi 

… Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Anfal/8: 75. 

 

ٌْۗ وَاوُلوُا الَْرَْحَامِ بعَْضُهُ  ِٕهكَ مِنْكُ
َۤ
ٌْ فَاوُلٰ ٌْ اوَْلٰى ببِعَْض  فِيْ كِتٰبِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْْۢ بعَْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدوُْا مَعكَُ

  ٌ َ بكُِل ِ شَيْء  عَلِيْ ِ ۗاِنَّ اللّٰه  اللّٰه

 

Terjemahan: 

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad 
bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang 
mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap 

                                                           
25 Abdul Manaf bin Hajji Muhammad Sobari, Kesempurnaan Ibadah Ramadhan (Cet. I 

Jakarta Selatan: Republika, 2005), h. 231. 
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sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.26 

b. Do’a 

Do’a berasal dari bahasa Arab yang artinya panggilan, mengundang, 

permohonan, do’a dan sebagainya.27 Berdoa artinya menyeru, memanggil, atau 

memohon pertolongan kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang diinginkan. Seruan 

kepada Allah SWT itu bisa dalam bentuk ucapan tasbih (subhanallah), pujian 

(alhamdulillah), istigfar (astagfirullah), atau memohon perlindungan (a’udzubillah) 

dan sebagainya.28 

Selain hubungan silaturahmi, do’a juga menjadi salah satu unsur Islam dalam 

tradisi mappamula tanang ase, hal ini dibuktikan dengan bacaan-bacaan yang 

digunakan dalam pembacaan do’a untuk keberkahan dalam pelaksanaan tradisi ini 

berdasar pada ayat-ayat al-Quran. 

… Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ghafir/40: 60. 

 

 ٌَ ٌْ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يسَْتكَْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادتَِيْ سَيَدْخُلوُْنَ جَهَنَّ بْ لكَُ َِ ٌُ ادْعُوْنِيْٓٗ اسَْتَ داَخِرِيْنَ  وَقَالَ رَبُّكُ   

 

Terjemahan: 

                                                           
26 Departemen agama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 186. 

27 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia (Cet. XXV Surabaya 

Pustaka Progresif 2002), h. 402. 

28 Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 

121. 
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Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.29 

c. Ta’awun (tolong menolong) 

Ta’awun menurut bahasa Arab yang artinya berbuat baik sedangkan menurut 

istilah adalah sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hari nurani dan 

semata-mata mencari ridho Allah SWT. Ta’awun biasa dilakukan dengan apa saja 

tanpa ada aturan persyaratan semua bisa melakukannya, baik yang masik kecil, muda, 

maupun tua dalam mengerjakan kebaikan dan kebijakan. 

Syekh al-qordhawi menyebut konsep al-ta’awun atau konsep takaful 

(kesetiakawanan) Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat 

senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan anatar sesama Islam dalam rangka alal 

birri wa taqwa (kebijakan dan taqwa), Allah swt., tidak melarang kita menjalin 

hubungan kesetiakawanan dan saling tolong menolong dengan saudara kita yang 

beragama lain sepanjang hal tersebut perkara-perkara sosial, muamalah dan 

kemasyarakatan.30 Dalam Islam Allah swt., memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya 

untuk saling tolong menolong. 

Firman Allah SWT., mengenai tolong menolong/saling membantu 

… Alah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5: 2. 

 

 َ َ ۗاِنَّ اللّٰه ٌِ وَالْعدُوَْانِ ُۖوَاتَّقوُا اللّٰه ثْ شَدِيْدُ الْعِقَابِ  وَتعََاوَنوُْا عَلَى الْبِر ِ وَالتَّقْوٰىُۖ وَلََ تعََاوَنوُْا عَلَى الَِْ  

                                                           
29 Departemen Aagama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 474. 

30 Syaikh Al Qordhawi dalam Ir. M. Syakir Sula AAIJ, FIIS Asuransi Syariah (Cet. I Jakarta: 

Gema Insani, 2004), h. 204. 
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Terjemahan: 

Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian 
tolong menolong dalam perbuatan dosa dan1 pelanggaran.31 

 

Ta’awun atau tolong menolong juga termaksud unsur Islam yang terdapat pada 

tradisi mappamula tanang ase. Dalam melaksanakan tradisi mappamula tanang ase 

semua masyarakat akan saling tolong menolong dalam menyiapkan semua keperluan 

yang akan digunakan untuk pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase. Masyarakat 

juga saling bekerja sama agar pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase berjalan 

dengan lancar. Para wanita akan bekerja sama dalam mempersiapan hidangan yang 

akan disugukan nantinya, sedangkan para pria akan bekerja sama untuk 

mempersiapkan semua peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan dalam 

pelaksanaan tradisi mappamula tanang ase. 

d. Rasa kesyukuran 

Rezeki yang diberikan kepadamu hendalah kamu bersyukur kepada Allah swt., 

karena sesungguhnya Allah swt., lah yang memberikan rezeki yang berlimpah tersebut. 

… Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 152 

 

ٌْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلََ تكَْفُرُوْنِ ࣖ  فَاذكُْرُوْنِيْٓٗ اذَكُْرْكُ

Terjemahan: 

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-
Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.32

                                                           
31 Departemen agama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 106, 

32 Departemen agama RI, Departemen agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahannya, 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 23. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tradisi mappamula tanang ase merupakan tradisi turun temurun dari nenek 

moyang yang ada sebelum Islam masuk ke Kabupaten Pinrang dan masih terlaksana 

hingga saat ini. Dikarenakan eksistensi dari tradisi yang cukup baik ditengah-tengah 

masyarakat menjadikan tradisi mappamula tanang ase ini menjadi sendi bagi 

kebudayaan masyarakat setempat yang harus dilestarikan akan tidak hilang termaan 

zaman. 

Adapun proses pelaksanaan dari tradisi mappamula tanang ase ini tidak terlalu 

sulit bagi masyarakat setempat. Tradisi ini diawali dengan penentuan waktu 

pelaksanaan, setelah waktu ditetapakan maka akan dilakukan madomppeng atau 

membaja sawah, dalam hal inipun telah mengalami perubahan dulunya orang-orang 

membaja sawah menggunakan kerbau tapi sekarang menggunakan alat disebut 

domppeng atau traktor tangan, setelah itu akan dilakukan maddeme bine atau 

merendam benih, mappanguju bine atau mempersiapkan benih yang telah direndah 

sebbelumnya untuk nantinya akan ditanam disawah, lalu mappamula tanang ase, dan 

setelah itu mangeppi bine atau menanam benih. 

Dalam pelaksanaan tradisi ini pun sangat tidak dianjurkan untuk melakukan 

hal-hal musyrik seperti seperti mengharapakan keberkahan dan keselamatan selain 

kepada Allah swt., dengan membawa sesajen kebawah pohon ataupun sejenisnya 

dengan tujuan meminta keberkahan dan keselamatan. Selain itu dalam tradisi ini juga 

terdapat beberapa nilai-nilai Islam yang terkandung seperti terjalinnya hubungan 



60 
 

 

silaturahmi antarsesama, berdo’a dan bersyukur kepada Allah swt., atas berkah 

kesehatan, keselamatan dan reseki, serta ta’awun  atau saling tolong menolong 

antarsesama. 

B. implikasi 

Tradisi mappamula tanang ase merupakan tradisi yang sudah ada sebelum 

Islam masuk ke Kabupaten Pinrang dan tradisi inipun telah menjadi sendi kebudayaan 

bagi masyarakat setempat. Dalam proses pelaksanaannya pun tradisi ini sangat 

menentang adanya berhala karena hal tersebut merupakan perbuatan musyrik. Selain 

itu, terdapat pula nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya seperti hubungan 

silaturahim yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah  dan masyarakat 

maupun antarmasyarakat, berdo’a kepada Allah swt., karena masih diberi kesehatan 

dan limpahat rezeki, ta’awun atau saling tolong menolong antara sesama, serta rasa 

bersyukur atas segala kebberkahan yang Allah swt., berikan. 
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LAMPIRAN 

Gambar 1. Logo Kabupaten Pinrang 

 

Gambar 2. Peta Kabupaten Pinrang   Gambar 3. Peta Kecamatan Duampanua 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4. Batu Ceper, merupakan objek sesembahan masyarakat setempat sebelum 

Islam masuk ke Pinrang dan diyakini oleh mereka memiliki kekuatan gaib 

yang dapat mengatur alam dan menentukan nasib manusia. 

 

Gambar 5. Memilah antara padi jantan dan betina 

Gambar 6. Pemotongan padi betina 



 
 

 
 

Gambar 7. Petani turun kesawah untuk mengcangkul sebagai tanda dimulainya musim 

tanam padi 

Gambar 8. Berdoa sebelum memulai mengcangkul 

Gambar 9. Syukuran (Ma’baca-baca) 



 
 

 
 

Gambar 10. Pemotongan ayam                             Gambar 11. Pembakaran kemenyan 

Gambar 12. Sokko, pisang raja¸telur ayam 

Gambar 13. Dupa     Gambar 14. Kemenyan 

 

 



 
 

 
 

Gambar 15. Makan Bersama (mandre sipulung) 
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