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ABSTRAK 

Nama               : Hasmiyati          

Nim                  : 40200118057 

Judul Skripsi  : Integrasi Budaya Islam dalamTradisi Patangpuloan di Desa 

Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi tradisi patangpuloan, 

untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi patangpuloan, dan untuk 

mengetahui wujud integrasi Islam dalam tradisi patangpuloan di Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan 

pendekatan sejarah, antropologi, sosiologi, dan agama. Data-data dalam penelitian ini 

bersumber dari data primer dan data sekunder, sedangkan dalam pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Data yang 

diperoleh diolah dan dianalisis demi mendapatkan hasil yang maksimal. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tradisi patangpuloan adalah puncak 

tradisi upacara/ritual kematian di Desa Batu Noni yang keberadaannya sudah ada 

sebelum Islam datang, dan masih dilaksanakan sampai saat ini. Prosesi ritual tradisi 

patangpuloan dimulai dari sangbonginna (malam pertama), tallung bonginna (malam 

ketiga), pitung bonginna (malam ketujuh), sangpuloappa bonginna (malam keempat 

belas), patangpulo bonginna (malam keempat puluh) dan mangpatangpuloan (hari 

keempat puluh) terdiri dari kegiatan siang yaitu penyembelihan hewan dan kegiatan 

malam terdiri dari dua tahapan acara, pertama adalah mangduangan (menyanyikan 

bacaan barazanji). Kedua adalah mangpalao (menurunkan roh). Pelaksanaan tradisi 

patangpuloan telah terintegrasi dengan budaya Islam sehingga membentuk unsur-

unsur Islam. Menyegerakan pengurusan jenazah, penyembelihan hewan membaca 

basmalah dan menghadap kiblat, membaca al-qur’an 30 juz, dan barazanji sebagai 

tradisi yang mengandung unsur Islam yang terintegrasi dengan tradisi lokal. Unsur-

unsur Islam tersebut membentuk nilai-nilai Islam di dalamnya misalnya nilai religi, 

nilai kesyukuran, nilai shadaqah, nilai silaturami dan nilai filantropi. 

Implikasi penelitian ini adalah penulis berharap kepada masyarakat Desa Batu 

Noni tidak menganggap tradisi ini sekedar ritualitas belaka melainkan budaya yang 

harus dijaga, dihormati dan dilestarikan dengan mengembangkan unsur-unsur Islam 

dalam pelaksanaannya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tradisi merupakan segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa 

kini. Sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat yang biasanya tinggal di wilayah yang sama atau memiliki 

kebudayaan dan agama yang sama. Hal ini menjadi dasar dalam tradisi adalah 

informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tertulis, agar 

suatu tradisi tidak punah dan tetap melekat dalam kehidupan masyarakat. 

Masyarakat dibangun oleh adat dan norma-norma yang telah membudaya, 

Sebagai hasil dari proses berpikir yang kreatif secara bersama-sama membentuk 

sistem hidup yang berkesinambungan. Tradisi ialah suatu kebiasaan berupa 

kepercayaan, adat dan sebagainya yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur 

sebagai gambaran masyarakat yang memiliki kebudayaan. Menciptakan dan 

memelihara budaya adalah bukti bahwa manusia yang hidup dalam lingkup 

masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam mengekspos 

budayanya.
1
 

Indonesia terdiri dari beberapa provinsi tentu memiliki kekayaan dan 

keberagaman budaya karena didukung oleh banyaknya warga negara yang menghuni 

mulai dari pelosok desa hingga ke perkotaan. Dari banyaknya warga negara itulah, 

                                                           

1
A. Suryaman Mustari, Hukum Adat Dulu, Kini dan akan Datang (Makassar: Pelita Pustaka, 

2009) h.12.  
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melahirkan perilaku hidup yang berbeda-beda dari setiap warganya.
2
 Selain itu, 

Indonesia juga kaya akan tradisi-tradisi keagamaan yang masing-masing penganutnya 

berusaha melestarikan tradisi tersebut. 

Kehidupan masyarakat Islam di Indonesia nampak banyak berpegang teguh 

kepada tradisi lamanya seperti tradisi peninggalan nenek moyang dan kepercayaan 

pra-Islam. Sampai saat ini sebagian masyarakat Islam terutama yang tinggal di 

pedesaan, kehidupannya masih menyatu dengan tradisi nenek moyang seperti ritual-

ritual tertentu. 

Ritual merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat pendukungnya dan 

kelestarian hidupnya yang dimungkinkan oleh fungsi dari tradisi ritual bagi 

kehidupan masyarakat pendukungnya.
3
 Kebanyakan ritual lebih banyak dihubungkan 

dengan kegiatan yang bersifat sakral atau suci. Ritual tradisional dikenal berbagai 

macam benda-benda suci yang turut memberi makna terhadap suatu ritual. Ritual itu 

sendiri merupakan pernyataan cara berfikir dan cara merasa dari sekelompok 

masyarakat. Berfungsi mengukuhkan tata tertib yang sedang berlaku, di samping 

memberi peringatan, dan mengulangi sosialisasi bagi kehidupan masyarakat.
4
 

Berbicara tentang ritual, di Sulawesi Selatan juga terdapat tradisi berupa 

ritual-ritual yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Tradisi yang 

dilestarikan tersebut adalah peninggalan kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Penganut kepercayaan animisme dan dinamisme meyakini adanya kekuatan gaib 

                                                           

2
Syamhari, Interpretasi Ziarah pada Makam Mbah Priuk (Sebuah Kajian Etnografi)” Jurnal 

Rihlah II, no. 1(2014); h. 27. 

3
 Mohammad Dzofir, “Agama Dan Tradisi Lokal (Studi Atas Pemaknaan Tradisi Rebo 

Wekasan di DesaJepang, Mejobo, Kudus), Jurnal Ijtimaiya1, no. 1(2017), h. 113. 

4
Wahyuddin G, Sejarah Lokal, (Cet.1, Watampone: Penerbit Syahada, 2016), h.175. 
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yang terdapat pada benda-benda tertentu mempunyai kekuatan yang dapat 

mendatangkan bahaya atau keselamatan. 

Sebelum Islam diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan, terdapat empat 

unsur adat (pangngadakkang/pangngaderreng) yang dipegang teguh oleh masyarakat 

yaitu ada' (adat kebiasaan), rapang (persamaan hukum), wari' (pelapisan sosial) dan 

bicara (undang-undang). Setelah Islam datang dan menjadi agama yang dianut oleh 

masyarakat, maka unsur adat (pangngadakkang/pangngaderreng) yang sebelumnya 

hanya ada empat menjadi lima unsur dengan Syara' (syariat Islam) sebagai tambahan 

untuk melengkapi budaya lokal tersebut.
5
 

Sesungguhnya ajaran Islam tidak menolak perkembangan kebudayaan dan 

adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, sepanjang kebudayaan dan adat istiadat 

tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan norma-norma agama. Islam hanya 

menolak adat istiadat dan kebudayaan masyarakat yang mengandung unsur-unsur 

kepercayaan atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
6
 

Kedatangan Islam bukanlah bertujuan untuk mengubah adat istiadat dan 

kebudayaan yang telah ada dan dimiliki umat manusia sebelumnya, akan tetapi 

kedatangan Islam bertujuan mengarahkan kehidupan manusia menuju kehidupan 

yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perjalanan sejarah masyarakat 

Islam Indonesia, aktualisasi nilai-nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai 

macam nilai-nilai kebudayaan lokal yang pluralis dan membentuk struktur 

                                                           

5
 Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII) (Cet. II, Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 45. 

6
Hasriana, “Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Pangkep (Tinjauan Budaya)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 

2010), h. 1. 
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masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi budaya setempat, tidak 

terkecuali dalam upacara kematian, kepercayaan semacam itu berlanjut hingga 

sekarang. 

Hubungan antara Islam dengan adat istiadat Sulawesi Selatan, menunjukkan 

adanya hubungan dalam bentuk integrasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa 

agama dan tradisi lokal ada secara bersamaan pada suatu masyarakat. Tentu 

keberadaannya tidak bisa difahami secara sepihak, tetapi harus dipahami secara utuh 

terhadap adanya proses dialektik agama dengan tradisi lokal pada masyarakat itu 

sendiri, serta adanya unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. 

Salah satu tradisi lokal Sulawesi Selatan yang mengalami pembauran dengan 

Islam yaitu upacara kematian. Islam mengajarkan bahwa semua yang hidup pasti 

menemui ajal atau kematian. Waktu kematian seseorang telah jauh tercatat di lauhul 

mahfudz sebelum kelahiran manusia ke dunia. Kematian diartikan sebagai 

berpisahnya ruh dari jasad seseorang sehingga dipahami sebagai suatu peristiwa yang 

sulit diterima dan menakutkan. Setiap orang memandang kematian sebagai jalan 

menuju ke alam akherat sehingga diperlukan bekal yang cukup.  

Kelompok masyarakat yang masih mempempertahankan tradisi para leluhur 

terutama tradisi kematian adalah masyarakat di Desa Batu Noni, Kabupaten 

Enrekang. Seluruh penduduk di Desa Batu Noni memeluk agama Islam namun 

sebagian besar masyarakatnya belum memahami dan menjalankan perintah agama 

Islam sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat 

misalnya pada kegiatan pernikahan, kematian, aqiqah, dan sebagainya yang masih 
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melakukan upacara-upacara atau kebiasaan leluhur yang tidak terdapat dalam ajaran 

Islam. 

Pelaksanaan upacara kematian di Desa Batu Noni sama halnya dengan 

pelaksanaan upacara kematian pada umumnya misalnya memandikan, mengafani, 

mensholati, dan menguburkan jenazah. Namun, upacara kematian di Desa Batu Noni 

masih menyelenggarakan tradisi patangpuloan. Patangpuloan adalah puncak tradisi 

kematian di Desa Batu Noni. Tujuannya adalah untuk mendoakan yang meninggal 

dengan harapan agar mendapakan ampunan, keselamatan serta tempat yang layak 

disisi Allah Swt.  Pada pelaksanaan tradisi patangpuloan ini, terdapat persiapan-

persiapan, seperti hewan-hewan yang disembelih maupun cara atau proses 

pelaksanaan. Tradisi ini tidak hanya bertujuan kepada orang yang meninggal, tetapi di 

sisi lain juga untuk mempererat kembali ikatan persaudaraan.  

Tahapan tradisi patangpuloan dimulai pada sangbonginna (malam pertama), 

tallung bonginna (malam ketiga), pitung bonginna (malam ketujuh), sangpuloappa 

bonginna (malam keempat belas), patangpuloappa bonginna (malam keempat puluh) 

dan mangpatangpuloan (hari keempat puluh). Puncak ritual patangpuloan dilakukan 

pada hari keempat puluh yang terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan siang dengan 

penyembelihan hewan dan kegiatan malam dengan tahapan mangduangan 

(bernyanyi) dan mangpalao (menurunkan arwah). 

Walaupun tata cara pelaksanaan upacara kematian di beberapa daerah hampir 

sama, akan tetapi setiap daerah akan menampakkan keunikannya tersendiri yang 

sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut sehingga tetap 

saja akan memunculkan perbedaan yang nyata. Seperti halnya pada masyarakat di 

Sulawesi Selatan khususnya di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten 
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Erekang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga pelaksanaan tradisi 

patangpuloan dilakukan sesuai ajaran dan kaidah agama Islam. Hal ini membuktikan 

adanya relasi yang kuat antara agama dan adat dalam tradisi kematian. 

Proses pelaksanaan tradisi patangpuloan di Kabupaten Enrekang khususnya di 

Kecamatan Anggeraja Desa Batu Noni, masih terdapat praktik budaya pra-Islam 

artinya beberapa budaya lokal masyarakat setempat disandingkan dengan budaya 

Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam masuk dan berkembang di masyarakat tidak 

serta-merta menghapus unsur budaya lokal yang ada. Dengan demikian, hal tersebut 

dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat sehingga menyebabkan 

terjadinya integrasi atau pembauran budaya Islam ke dalam budaya lokal. 

Adanya budaya Islam dengan budaya lokal yang berjalan seiring dan serasi 

dalam kehidupan masyarakat dan lama kelamaan akan semakin sulit diidentifikasikan 

yang mana sebenarnya budaya Islam dan yang mana budaya lokal, kalau tidak 

diadakan penelitian secermat mungkin. Hal inilah yang menjadi dasar penulis 

sehingga tertarik untuk meneliti lebih dalam sehingga penulis mengangkat tema ini 

sebagai topik penelitiannya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan 

rumusan masalah pokok yang dijadikan sebagai objek penelitianya itu, Bagaimana 

integrasi budaya Islam dalam tradisi patangpuloan di Desa Batu Noni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
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Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka masalah pokok yang telah 

dirumuskan kemudian dikembangkan menjadi tiga sub batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi patangpuloan di Desa Batu Noni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi patangpuloan di Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimana wujud integrasi Islam dalam tradisi patangpuloan di Desa Batu 

Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana integrasi Islam ke dalam tradisi 

patangpuloan di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Deskripsi Fokus  

Tradisi patangpuloan telah terintegrasi dengan budaya-budaya Islam, 

karenanya tradisi ini tetap dipertahankan oleh masyarakat sebab mengandung nilai-

nilai Islam. Dalam hal inilah peneliti berusaha mengungkap bagaimana integrasi 

Islam dalam tradisi patangpuloan di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang dengan menganalisis eksistensi tradisi patangpuloan, prosesi 

tradisi patangpuloan dan wujud integrasi Islam ke dalam tradisi patangpuloan. 

Tradisi patangpuloan adalah puncak tradisi kematian di Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan pada hari keempat 

puluh terhitung mulai dari hari pertama meninggalnya seseorang. Tujuannya adalah 
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untuk mendoakan yang meninggal dengan harapan agar mendapatkan ampunan, 

keselamatan serta tempat yang layak disisi Allah Swt.  

Pelaksanaan tradisi patangpuloan ini, terdapat persiapan-persiapan, seperti 

hewan-hewan yang disembelih maupun cara atau proses pelaksanaan. Tahapan tradisi 

patangpuloan dimulai pada sangbonginna (malam pertama), tallung bonginna 

(malam ketiga), pitung bonginna (malam ketujuh), sangpuloappa bonginna (malam 

keempat belas), patangpulo bonginna (malam keempat puluh) dan 

mangpatangpuloan (hari keempat puluh). Puncak ritual patangpuloan dilakukan pada 

hari keempat puluh yang terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan siang dengan 

penyembelihan hewan dan kegiatan malam dengan tahapan mangduangan 

(bernyanyi) dan mangpalao (menurunkan arwah).  

Wujud integrasi budaya Islam dalam tradisi patangpuloan bisa dilihat dari 

unsur-unsur budaya Islam. Unsur-unsur budaya Islam merupakan nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu kebudayaan sesuai ajaran Islam. Masyarakat Batu Noni telah 

memasukkan ritual unsur ke-Islaman ke dalam tradisi patangpuloan tanpa 

menghilangkan kebudayaan lokalnya misalnya menyegerakan penguburan mayat, 

penyembelihan hewan dengan membaca basmalah dan menghadap kiblat, pembacaan 

al-qur’an dan barazanji sebagai bentuk doa untuk almarhum/almarhumah. Unsur-

unsur Islam dalam tradisi patangpuloan membentuk nilai-nilai Islam di dalamnya 

misalnya nilai religi, nilai kesyukuran, nilai shadaqah, nilai silaturami dan nilai 

filantropi. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah kegiatan atau usaha untuk mencari dan mengumpulkan 

data-data yang relevan dengan skripsi ini sebagai bahan perbandingan. Penelitian 

mengenai tradisi upacara kematian sudah banyak dilakukan oleh peneliti di beberapa 

daerah di Sulawesi Selatan. Penelitian-penelitian tersebut akan digunakan sebagai 

bahan data dan perbandingan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang 

dianggap relevan dengan objek penelitian sebagai berikut:  

a. Skripsi Fahmil Pasrah AD (2017), dengan judul Upacara Adat Kematian di 

Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini 

membahas tentang tahapan dan pengaruh Islam dalam pelaksanaan acara 

kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

b. Skripsi Hadija (2018), dengan judul Integrasi Budaya Islam dalam Tradisi 

Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang. Seluruh masyarakat Kajang 

beragama Islam namun hanya sebagian yang memahami dan menjalankan 

kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat Kajang masih 

mempertahankan tradisi turun temurun, salah satunya tradisi kematian. 

Upacara kematian masih dirangkaikan dengan kebiasan nenek moyang dan 

sangat sulit dihilangkan, terutama pada peringatan hari kematian. 

c. Buku yang ditulis oleh WahyuddinG, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan: Alauddin University Press 2014. Buku ini membahas sejarah Islam 

dan kebudayaan-kebudayaan di Sulawesi Selatan. Salah satu kebudayaan yang 

dibahas adalah upacara kematian. 

d. Jurnal yang ditulis oleh Taufik, berjudul Pergeseran Tradisi Patangpuloan di 

Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Dalam jurnal tersebut 
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membahas tentang prosesi pelaksanaan tradisi patangpuloan, nilai-nilai yang 

terkandung dalam pelaksanaan tradisi patangpuloan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pergeseran tradisi patangpuloan. 

e. Skripsi M. Syabir (2019) yang berjudul Tradisi Patang Puloan Pada 

Masyarakat Di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Penelitian tersebut membahas mengenai sejarah, proses pelaksanaannya dan 

pandangan masyarakat terhadap tradisi patang puloan. 

Dari beberapa penelitian yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan 

ini, penulis belum menemukan buku ataupun hasil penelitian yang membahas secara 

khusus mengenai “Integrasi Budaya Islam dalam Tradisi Patangpuloan di Desa Batu 

Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. Perbedaan penelitian ini dengan 

beberapa penelitian di atas terletak pada prosesi pelaksanaan tradisi patangpuloan 

yaitu ritual pembacaan 30 juz dan ritual mangduangan. Meskipun demikian, berbagai 

konsep yang dikemukakan oleh setiap penulis untuk menemukan inspirasi baru dalam 

penyusunan penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut:   

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi patangpuloan di Desa Batu 

Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi patangpuloan di 

Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

3. Untuk mengetahui bagaimana wujud integrasi Islam dalam tradisi 

patangpuloan di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
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Sementara itu, adapun kegunaan penulisan penelitian ini, antara lain:  

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus pada 

bidang ilmu pengetahuan Sejarah dan Kebudayaan Islam khususnya terkait dengan 

masalah tradisi kematian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan sumbangsi bagi generasi selanjutnya.  

b. KegunaanPraktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat khususnya di Desa Batu 

Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang untuk lebih menjaga dan 

melestarikan budaya yang dimiliki, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tradisi kematian dalam budaya lokal yang mengalami integrasi dengan budaya Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

A. Kebudayaan Secara Konseptual 

1. Pengertian Kebudayaan 

Secara etimologi kata kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi 

berarti akal, kepandaian, kecerdikan dan kebijaksanaan, sedangkan daya mempunyai 

arti ikhtiar, usaha atau upaya. Dedy Supriyadi mengartikan bahwa budaya dapat 

dipahami sebagai pembangunan yang didasarkan atas kemampuan manusia, baik 

pembangunan jiwa, pikiran atau semangat melalui pengalaman, bukti nyata 

pembangunan intelektual seperti seni dan pengetahuan. Dengan demikian secara 

sederhana, kebudayaan merupakan semua cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia.
1
 

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan 

(materil) yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Rasa yang 

meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah dan nilai-nilai sosial yang perlu 

untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta 

merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir orang-orang yang hidup 

bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan.
2
 

Adapun istilah culture yang merupakan istilah dari bahasa asing yang sama 

artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin colere artinya mengolah atau 

                                                           

1
Buhori, “Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah KritisTerhadapTradisi Pelet Betteng 

Pada Masyarakat Maduran dalam Presfektif Hukum Islam), Jurnal Al-Maslahah 13, No. 2 (2017), h. 

232.  

2
Buhori, “Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng 

Pada Masyarakat Maduran dalam Presfektif Hukum Islam), h. 233. 
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mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu colere 

kemudian culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk 

mengolah dan mengubah alam.
3
 

Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan akal. 

Manusia menggunakan akal untuk menghasilkan suatu ide atau karya yang kemudian 

dikembangkan menjadi suatu kebudayaan atau adat istiadat dalam masyarakat. 

Beberapa pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 

a. E.B Tylor mendefinisikan kebudayan sebagai hal yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kebiasaan 

serta kemampuan-kemampuan ilmu yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.  

b. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan 

adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

c. Van Peursen, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan orang dan 

kelompok orang-orang. Kebudayaan dipandang sebagai suatu yang dinamis, 

bukan sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan statis. 

Kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan riwayat manusia 

yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah 

ada.
4
 

                                                           

3
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 

181-182. 

4
 C.V. Van Peursen, “Strategi Kebudayaan,” dalam buku EstiIsmawati, Ilmu Sosial Budaya 

Dasar (Yogyakarta: Ombak, 2012) h. 5. 
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d. Brinislaw Malinowski mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian 

manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Dalam hal ini, 

Malinowski menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta 

dapat digeneralisasikan secara lintas budaya.  

e. Koentjaraningrat dalam bukunya sendiri mendefinisikan kebudayaan adalah 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
5
 

Dari beberapa definisi mengenai kebudayaan tersebut makan dapat 

disimpulkan bahwa kebudayaan adalah segala tindakan manusia yang merupakan 

hasil pengolahan otak dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Unsur dan Wujud Kebudayaan 

Kebudayaan itu lahir dari akal manusia, tetapi didasari oleh berbagai unsur 

kebudayaan yang ada dalam hal ini terdapat berbagai unsur kebudayaan. Unsur 

kebudayaan dalam pandangan Malinowski adalah sebagai berikut: 

1. Sistem norma yang memungkinkan terjadi kerja sama antar para anggota 

masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. 

2. Organisasi ekonomi 

3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan 

4. Organisasi kekuatan
6
 

 

                                                           

5
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (cet. IX; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.5 

6
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XXXVIII; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005). h. 175. 



15 
 

 

Selain unsur-unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Malinowski, C. 

Kluckhohn dalam karangan berjudul universal categories of culture juga 

mengemukakan 7 unsur pokok kebudayaan, yaitu: 

1. Bahasa 

2. Sistem pengetahuan 

3. Organisasi sosial 

4. Sistem peralatan hidup 

5. Sistem mata pencaharian hidup 

6. Sistem religi 

7. Kesenian
7
 

Kebudayaan merupakan suatu persoalan yang kompleks dan menyeluruh, 

misalnya cara-cara manusia dalam memenuhi kebutuhan, adat-istiadat ataupun tata 

krama. Kebudayaan adalah bagian dari kehidupan yang cenderung berada ditengah-

tengah masyarakat dengan beragam tradisi atau kebiasaan yang masih dipertahankan. 

Menurut J.J. Hoenigman, dikutip dari buku Wahyuddin G. wujud kebudayaan 

dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1. Gagasan (wujud ideal) 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak 

tidak dapat dirabah dan disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala 

atau di alam pemikiran warga masyarakat dimana kebudayaan bersangkutan hidup. 

Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka 

                                                           

7
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 

203-204. 
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lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya 

para penulis warga masyarakat tersebut. 

2. Wujud Aktivitas 

Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia 

dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem 

sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan 

kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang 

berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya kongkrit, terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

dan dapat diamati dan didokumentasikan.
8
 

3. Artefak (karya) 

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas 

perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-

hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret 

diantara ketiga wujud kebudayaan.
9
 

B. Relasi Agama dan Kepercayaan 

Selain memiliki keragaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki beragam 

agama dan kepercayaan. Indonesia terdiri dari enam agama resmi yaitu: Islam, 

Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan Kong Hu Cu. Selain keenam agama tersebut 

Indonesia juga memiliki kepercayaan yang beragam, salah satunya adalah 

kepercayaan tradisional.
10

 

                                                           

8
Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 7-8 

9
Hadija, Integrasi Budaya Islam Pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang 

(Makassar: Alauddin University press, 2018), h. 20. 

10
Hadija, Integrasi Budaya Islam Pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang, 

h. 13. 
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Agama merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, 

sejak manusia lahir ke dunia sudah dibekali dengan agama. Agama tidak bisa melepas 

diri dari segala hal yang terjadi di dunia tempat manusia menjalankan segala aktivitas 

kehidupannya baik kepada manusia lain maupun persentuhan manusia dengan alam.
11

 

Mengutip dari buku J. Dwi Narkowo dan Bagong Sugianto, menurut pendapat 

Robertson,
12

 mengemukakan bahwa agama secara mendasar dan umum dapat 

definisikan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia 

dengan dunia gaib khususnya dengan tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan 

manusia lainnya, dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Dalam buku yang 

sama, Horton dan Hunt, melihat agama berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih 

dari perilaku moral. Agama menawarkan suatu pandangan dunia dan jawaban atas 

berbagai persoalan yang membingungkan manusia. Agama mendorong manusia tidak 

selalu memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan 

bersama. 

Menurut sudut pandang antropologi, yang diwakili oleh Anthony fc Wallace, 

agama didefinisikan sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi mitos dan 

yang menggerakkan kekuatan-kekuatan supranatural dengan tujuan untuk mencapai 

atau untuk menghindarkan suatu perubahan keadaan pada manusia atau alam.
13

 

 

                                                           

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

Kabupaten Bulukumba (Makassar: Alauddin University press, 2017), h. 18. 

12
J. Dwi Narkowo dan Bagong Suyanto. Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan (Cet; III 

Jakarta: Kencana, 2007). h. 248. 

13
Bahaking Rama, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Kajian Dasar (Cet. I 2011). h. 48. 
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Pengertian agama menurut para ahli sebagai berikut: 

1. Harun Nasution, mendefinisikan agama adalah pengakuan terhadap adanya 

hubungan manusia dengan kekuatan ghaib yang harus dipatuhi. Agama adalah 

mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada 

suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi 

perbuatan-perbuatan manusia. 

2. Endang Saifuddin Anshari, Mendefinisikan bahwa agama adalah suatu sistem 

tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya suatu yang mutlak diluar 

kekuasaan manusia. Agama adalah suatu system norma (tata kaidah) yang 

mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, sesuai dan sejalan 

dengan tata keimanan dan tata peribadatan. 

3. Emile Durkheim seorang sosiolog berkebangsaan Prancis, menyatakan bahwa 

agama sebenarnya adalah “bentuk primitifnya sosiologi”; agama adalah juru 

tafsir tatanan sosial dan sekaligus menjadi sumber tatanan sosial. Oleh karena 

itu tidak ada masyarakat yang bisa berdiri sendiri dalam keadaan terbebas dari 

bentuk-bentuk sentimen dan tindakan keagamaan.
14

 

Agama adalah suatu bentuk aturan yang mengikat diri manusia diluar dirinya 

dalam menjalin hubungan baik dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya 

yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi.  Agama ialah suatu 

keyakinan yang sudah ada sejak lahir. Agama diyakini bisa dijadikan sebagai obat 

untuk perubahan yang terjadi pada manusia ataupun alam. Misalnya, melakukan 

                                                           

14
Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya di 

Sulawesi Selatan (Cet. 1, 2013). h. 14. 
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upacara-upacara yang melibatkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib untuk 

mencapai suatu keselamatan dunia akhirat. 

Agama mengajarkan kita mengenai pandangan dan perjalanan hidup 

sedangkan kepercayaan ialah suatu keyakinan yang ada dalam diri manusia. 

Kepercayaan atau keyakinan tidak dapat membentuk agama karena agama sudah ada 

dalam diri manusia sejak lahir. Namun, berbeda dengan agama yang bisa membentuk 

kepercayaan karena agama sudah melekat pada diri manusia dan menjadi keyakinan 

sebagai pedoman hidup. 

Hubungan agama dan kepercayaan merupakan suatu kesatuan yang tidak 

dapat terpisahkan. Kepercayaan dalam konteks agama adalah suatu keyakinan tentang 

keberadaan agama dan percaya terhadap sang pencipta yakni Tuhan Yang Maha Esa. 

C. Kematian Secara Konseptual 

1.  Pengertian Kematian 

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam 

organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, 

baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti 

kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Istilah 

lain yang sering digunakan adalah meninggal, wafat, tewas, atau mati. 

Penyebab-penyebab kematian antara lain: 

a. Seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-lahan 

mulai berhenti bekerja. 

b. Jika tubuh tidak mampu melawan penyakit, atau tidak diobati. 

c. Kecelakaan seperti tenggelam, tertabrak, terjatuh dari ketinggian, dll. 
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d. Lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang terlalu panas. 

e. Pendarahan yang diakibatkan luka yang parah. 

f. Kekurangan makanan, air, udara, dan perlindungan. 

g. Diserang dan dimakan (pembunuhan). 

h. Infeksi dari gigitan hewan berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus 

berbahaya. 

i. Kematian pada saat tidak terbangun dari tidur. 

j. Kematian sebelum lahir, karena perawatan janin yang tidak benar. 

k. Melakukan perbuatan buruk sehingga mendapat hukuman atau vonis yang 

dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan (Hukuman Mati).
15

 

2.  Kematian dalam Prespektif Islam dan Budaya Lokal 

1. Prespektif Islam  

Islam sebagai agama berupa wahyu yang diturunkan Allah Swt. untuk 

dijadikan pedoman atau bimbingan bagi umat manusia dalam semua aspek kehidupan 

minimal dengan ajaran-ajaran yang bersifat garis besar dapat diibaratkan sebagai 

jalan raya yang lurus dan mendaki, yang dapat mengantarkan umat manusia ke 

tempat (derajat) tertinggi. 

Islam mengajarkan  bahwa semua yang hidup pasti akan menemui ajal atau 

kematian. Waktu kematian seseorang telah tercatat jauh di Lauhul Mahfudz sebelum 

kelahiran manusia ke dunia. Menurut al-qur’an kematian adalah hal yang pasti terjadi 

dan tidak dapat dihindari. Kematian adalah akhir dari kehidupan setiap makhluk yang 

memiliki jiwa dalam jasad dan sebagai jalan menuju alam lain. 

                                                           

15
Yuvenalis Lahajir, “Studi Tentang Keberadaan Adat Istiadat Serta Hukum Adat Setempat”, 

2009. h. 102 
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Agama Islam menganjurkan umat muslim ketika mendengar berita kematian 

untuk segera mengucapkan innalillahi wainna ilaihiroojiuun, atau bahwa 

sesungguhnya semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya.Kematian 

adalah hal yang wajar karena semua makhluk berasal dari Allah dan akan kembali 

kepada Allah Swt. 

Menurut agama Islam, seseorang yang menemui ajalnya atau mati dianggap 

tidak masalah dan pasti terjadi. Seseorang yang meninggal dunia dengan bekal 

akherat yang telah dipersiapkan dengan baik makan dianggap tidak ada masalah atau 

hal yang perlu ditakutkan. Kematian itu baru melahirkan masalah, manakala 

seseorangmeninggal dunia tanpa persiapan bekal akherat yang baik. Allah Swt. 

menjanjikan tempat yang mulia kepada seseorang yang meninggal dunia dalam 

keadaan beriman. 

Peristiwa kematian hanya dimaknai sebatas berpindah tempat, yaitu dari 

kehidupan di dunia kemudian beralih ke alam kubur dan berlanjut ke alam yang lebih 

kekal, yaitu akherat. Bagi siapapun, yang beriman dan bertaqwa, Allah menjanjikan 

kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, kematian tidak perlu dianggap sebagai 

suatu masalah.  

Islam menuntunt seseorang unuk mempersiapkan diri akan datangnya 

kematian seperti halnya gambaran hari kiamat menurut al-qur’an yang sudah pasti 

akan terjadi. Persiapan itu berupa bekal keimanan dan amal shaleh yang terpelihara 

dan dilakukan secara ikhlas. Jika kedua bekal tersebut sudah dipersiapkan 

sepenuhnya, maka dalam hidup ini tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. 
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Seseorang yang selalu menjaga keimanan dan ke-Islamannya, maka hendaknya selalu 

berharap dan memohon kepada Allah, agar meninggal dengan husnul khotimah. 

Demikian terlihat bahwa kematian dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu 

yang perlu dikhawatirkan, karena selain jadi pendorong manusia untuk meningkatkan 

keimanan dan amal shaleh dalam kehidupan dunia ini, tetapi juga sebagai pintu 

gerbang untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. 

2. Prespektif Budaya Lokal 

Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki suatu daerah tertentu yang 

terbentuk secara alami. Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi atau 

hukum adat. Budaya lokal biasa pula diistilahkan sebagai kearifan lokal (local 

genius). 

Budaya lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan 

setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan 

setempat (local genius). Kearifan lokal adalah adalah sikap, pandangan dan 

kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya 

yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan (survive) dan daya tumbuh di 

dalam wilayah komunitas itu berada.
16

 

Budaya lokal di Indonesia tercermin dari keragaman budaya dan adat istiadat 

dalam masyarakat. Suku bangsa Indonesia, seperti suku Jawa , Sunda, Batak, 

Minang, Timor, Sasak, Papua, Maluku, dan Bugis-Makassar memiliki adatisti adat 

dan bahasa yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa tersebut tumbuh dan berkembang 

                                                           

16
R. Cecep Eka Permana, Kearifan Lokal Masyarakat  Badui dalam Mitigasi Bencana 

(Jakarta: Wedatama, 1910), h. 1 
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sesuai dengan alam lingkungannya. Keadaan geografis yang terisolir menyebabkan 

penduduk setiap pulau mengembangkan pola hidup dan adat istiadat yang berbeda-

beda, serta bahasa daerah yang berbeda pula. Namun demikian, semua bahasa daerah 

dan dialek itu sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu bahasa dan budaya 

Melayu Austronesia.
17

 

Salah satunya adalah upacara adat kematian. Upacara kematian memiliki 

makna tersendiri bagi masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang 

telah meninggal dunia, dengan perlakuan-perlakuan atau mengadakan upacara khusus 

yang memiliki makna dan arti penting bagi masyarakat dalam melaksanakannya. 

Dalam pelaksanannya masyarakat menggunakan berbagai sesajen untuk mendukung 

upacara adat kematian yang memiliki makna simbolik. 

Kematian selalu bersifat individual, namun memiliki konsekuensi yang 

melibatkan banyak orang. Upacara kematian selalu melibatkan masyarakat. Tidak ada 

ritualyang dilakukan secara individual. Ritual ini umumnya memiliki ciri yang serupa 

yaitu, berkumpul, berdoa, dan makan. Solidaritas yang menjadi karakter orang 

Enrekang tampak mewarnai tradisi ini.      

 

 

 

 

 

                                                           

17
Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 199-203. Ralph 

Linton, The Cultural Background Personality, diterjemahkan oleh Fuad Hasan, Latar Belakang 

Kebudayaan dari pada Kepribadian (Jakarta: Jaya Sakti, 1962), h. 29. Dalam Disertasi H.M. Dahlan. 

M. Islam Dan Budaya Lokal: Kajian HistorisTerhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai, 2013. h. 41. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif, yang 

merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif 

diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan atau tulisan 

dan perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau 

organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut 

pandang yang utuh dan komprehensif.
1
 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan penelitian secara 

langsung ke lokasi penelitian dan terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti. 

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian pustaka atau library research yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil beberapa literatur dari buku-buku 

atau kajian pustaka sebagai bahan pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Kondisi Geografis 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. Desa Batu Noni adalah salah satu desa dari 15 desa dan 

kelurahan yang berada di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang terdiri 

                                                           

1
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 19 
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dari tiga dusun, yaitu: Dusun Batu Noni, Dusun Lumbaja dan Dusun Locok. Desa ini 

memiliki luas wilayah sekiar 5,05 km
2 

berupa lahan pertanian dan sisanya 

pemukiman dengan batas-batasnya sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara     : Desa Saruran 

b. SebelahTimur     : Kec. Barakah 

c. Seblah Barat       : Kel.Tanete 

d. Sebelah Selatan : Kec.Enrekang 

 

 

Sumber: Profil Desa Batu Noni 

Jarak tempuh dari Desa Batu Noni ke Ibu Kota Kecamatan 9 Km, jarak 

tempuh dari Desa Batu Noni Ke Ibu Kota Kabupaten 35 Km. Desa Batu Noni berada 

pada ketinggian 500-1000 mdpl. 

Keadaan Iklim Desa Batu Noni terdiri dari: Musim Hujan dan Musim 

Kemarau. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Oktober s/d April, 
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musim kemarau antara bulan Mei s/d September. Sebagian besar penduduk Desa 

Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang bermata pencaharian sebagai 

petani bawang, jagung dan berbagai jenis sayur. Hal ini disebabkan Desa Batu Noni 

merupakan wilayah dataran tinggi dengan kondisi wilayah yang subur. Selain bertani, 

penduduk juga memiliki usaha jasa perseorangan, misalnya servis kendaraan, tukang 

cukur, tukang jahit dan lain-lain.
2
 

2. Kondisi Demografis 

a. Agama 

Berdasarkan data sekunder, seluruh penduduk desa Batu Noni beragama Islam 

dengan jumlah 2.330. Hal ini dapat dilihat pula dari sarana prasarana tempat ibadah, 

di Desa Batu Noni terdapat tiga masjid. Masyarakat Desa Batu Noni secara 

keseluruhan memeluk agama Islam, namun hanya sebagian besar yang masih 

menjalankan tradisi patangpuloan. Seiring perkembangan zaman, organisasi 

keagamaan Muhammadiyah mulai dianut oleh sebagian masyarakat Desa Batu Noni. 

Organisasi Muhammadiyah dibawa para pelajar yang menuntut ilmu di pondok 

pesantren, ustadz yang datang berdakwah dan ilmu yang diperoleh dari media sosial. 

Penganut Muhammadiyah menganggap tradisi patangpuloan sebagai kegiatan yang 

haram karena tidak adanya perintah atau dasar dari al-qur’an dan sunnah Nabi 

Muhammad Saw. 

 

 

                                                           
2
Profil Desa Batu Noni: http://desabatunoni.blogspot.com/2016/08/profil-desa.html?m=1 

diakses pada tanggal 08 Agustus 2022 

http://desabatunoni.blogspot.com/2016/08/profil-desa.html?m=1
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b. Sosial Budaya 

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia di masyarakat tidak 

dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong-menolong 

dilakukan secara kekeluargaan serta gotong-royong berdasarkan kesadaran.  

Sejak dahulu tradisi dan kebiasaan tolong menolong telah tumbuh dan 

tertanam dalam kehidupan masyarakat desa Batu Noni. Kegiatan kegotong-royongan 

akan kita jumpai pada kegiatan seperti acara pernikahan, membangun rumah 

(mappatinda’ bola), pengecoran jalan tani, tradisi kematian dan lain-lain. 

Pada umumnya masyarakat Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang menggunakan bahasa daerah Duri dalam berinteraksi sehari-harinya, 

bahkan sebagian kecil masih ada masyarakat yang tidak paham bahasa Indonesia 

sehingga dalam menyampaikan informasi dan pesan-pesan keagamaan (khutbah, 

ceramah, pidato) kemasyarakatan, informasi dan pesan-pesan pembangunan bahkan 

dalam forum resmi seperti rapat antar tokoh-tokoh masyarakat masih sering 

menggunakan bahasa daerah Duri. 

c. Sarana dan Prasarana 

1) Kantor Desa Batu Noni 

Kantor desa Batu Noni tergolong baik, sebab bangunan dari kantor desa 

merupakan bangunan baru dan beberapa fasilitas di kantor desa telah tersedia, 

misalnya kursi, meja, lampu, komputer serta printer. 
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2) Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan di Desa Batu Noni yaitu TK Ahsyahara Batu Noni, TK 

Aba Locok, Sekolah Dasar Negeri 59 Garotin dan Sekolah Dasar Negeri 75 Locok. 

3) Sarana Kesehatan 

Sarana penunjang kesehatan di desa Batu Noni yaitu 1 pustu dan 2 posyandu. 

Adapun tenaga kesehatannya terdapat bidan berjumlah 5 orang. Kegiatan bidan desa 

selaku petugas kesehatan di tingkat desa, selain pemeriksaan bulanan di Posyandu, 

juga melakukan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berpusat di Pustu.
3
 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan sejarah adalah cara dan usaha untuk mengungkapkan fakta 

mengenai apa, kapan, dimana, siapa, mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. 

Selain itu pendekatan sejarah bisa dikatakan metode yang menekankan perhatian 

kepada Pemahaman berbagai gejala dan dimensi waktu. Suatu peristiwa yang dikaji 

berdasarkan pendekatan sejarah haruslah dilihat dari segi proses, perubahan-

perubahan maupun perkembangannya.
4
 Dalam penelitian ini, dapat diketahui sejarah 

upacara adat kematian atau tradisi Patangpuloan di desa batu Noni berasal dari 

kebudayaan nenek moyang yang masih dipertahankan hingga saat ini. 

                                                           

3
Profil Desa Batu Noni. http://desabatunoni.blogspot.com/2016/08/profil-desa.html?m=1 

diakses pada tanggal 08 Agustus 2022.  

4
 Lutfia Ansari, “Integrasi Islam dalam Tradisi Tola’ Bala di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan 

Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” Skripsi (Makassar, Fak Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020), 

h. 25-26 

http://desabatunoni.blogspot.com/2016/08/profil-desa.html?m=1
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2. PendekatanAntropologi 

Antropologi adalah ilmu yang didasarkan pada observasi yang luas tentang 

kebudayaan, menggunakan data yang terkumpul, dengan menetralkan nilai, analisis 

yang tenang (tidak memihak).
5
 Dalam penelitian ini, dapat diketahui penyelenggaraan 

upacara adat kematian atau tradisi patangpuloan di masyarakat Desa Batu Noni yang 

merupakan budaya setempat yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa kasih sayang dan 

penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan ini lebih menekankan pada hubungan atau interaksi masyarakat 

dalam kehidupan sosial. Dalam upacara kematian (tradisi patangpuloan) di Desa Batu 

Noni dapat dilihat hubungan atau interaksi masyarakat yang baik dalam pelaksanaan 

upacara tersebut. Dalam interaksi yang baik akan tercipta rasa solidaritas dan kerja 

sama yang baik pula. 

4. Pendekatan Agama 

Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya manusia dalam memahami 

eksistensi dan nilai-nilai ketuhanan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosialnya sehingga bias menjadi sumber untuk mencapai tujuan. Dalam tradisi 

patangpuloan di desa batu Noni telah terintegrasi dengan budaya Islam bisa dilihat 

dari unsur-unsur budaya Islam. Unsur-unsur budaya Islam merupakan nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu kebudayaan sesuai ajaran Islam misalnya dalam bentuk 

pemujaan diubah menjadi doa kepada Allah. 

                                                           

5
 Akbar S Ahmad, Ke Arah Antropologi Islam, dalam Hasan Baharuddin dan Akmal Mundiri, 

Metodologi Studi Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 232. 
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D. Sumber Data 

Sumber data ialah darimana data itu diperoleh. Menurut Lofland dalam 

bukunya moleong menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
6
 Adapaun rincian sumber data yang telah disusun oleh penulis adalah: 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

dan narasumber.
7
 Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah masyarakat di 

Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung data primer. 

yang diperoleh dari hasil penelitian yang relevan, artikel dan buku-buku yang 

memuat tentang tradisi kematian berdasarkan syariat islam dan budaya lokal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

metode pengumpulan data ditentukan oleh masalah penelitian yang ingin dipecahkan. 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiono mengemukakan bahwa, "Observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

                                                           

6
 Lexy Moleong J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakara, 2014), 

h. 157. 

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

(Cet, VII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 55 
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proses biologis dan psikologis." Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan.
8
 

Metode observasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung baik itu kegiatan, perilaku ataupun tindakan dalam 

tradisi patangpuloan. Saat melakukan observasi semua alat indra digunakan untuk 

mengamati objek yang diteliti agar hasil observasi lebih jelas.  

2. Wawancara 

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan antara 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau 

keterangan secara cermat dan detail.Teknik wawancara ini bisa memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan informasi yang lengkap dengan terlebih dahulu menyiapakan 

daftar pertanyaan terkait judul penelitian. Metodeini juga bias dibantu dengan metode 

rekam suara agar ketika peneliti akan menulis hasil wawancara bisa lebih mudah. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer di lokasi penelitian tentang 

integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam tradisi Patangpuloan. 

3. Telaah Dokumen 

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengkajian atau penyelidikan menggunakan buku-buku, artikel dan hasil penelitian 

yang relevan dengan judul penelitian.  

 

                                                           

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabet, 2010). h. 

145. 
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F. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
9
 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengolahan data yaitu 

sebagai berikut: 

1. Deduktif, ialah metode analisis yang bertitik tolak pada hal bersifat umum 

untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

2. Induktif, ialah metode penganalisaan data yang bertitik tolak pada hal yang 

bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

3. Komparatif, ialah metode yang membandingkan data yang diperoleh, 

kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan hasil kesimpulan yang lebih 

kuat. 

                                                           

9
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 89. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Eksistensi Tradisi Patangpuloan    

1.  Pengertian Tradisi Patangpuloan 

Pengertian tradisi patangpuloan menurut Ambe Harisa (50 tahun) sebagai 

salah satu tokoh adat menjelaskan bahwa: 

Patangpuloan inde Desa Batu Noni disanga sara tomate to na jama tojolota 
sampe to'allo na jama unapa tau. Pattoananna te'e sara dijama dikua kita to 
nasalai di jama-jamaanni penghormatan, dipetada doangan, sola diantarai 
te'e tomate. Iyate sara dipammula jo sangbonginna, tallung bonginna, pitung 
bonginna, sangpuloappa bonginna, patangpuloappa bonginna sola 
mangpatangpuloan. Yate patangpuloan iamo sara tonggona. 

Artinya: 

Patangpuloan di Desa Batu Noni adalah acara orang meninggal yang 

diselenggarakan oleh para pendahulu sampai sekarang masih dilaksanakan, 

maksud tujuan dari acara ini sebagai penghormatan, untuk mendoakan dan 

mengantarkan orang yang meninggal. Tahapan acara dimulai dari acara 

sangbonginna (malam pertama), acara tallung bonginna (malam ketiga), acara 

pitung bonginna (malam ketujuh), acara sangpuloappa bonginna (malam 

keempat belas), patangpulo bonginna (malam keempat puluh) dan acara 

mangpatang puloan (hari keempat puluh). Acara patangpuloan adalah acara 

besarnya.
1
 

Sedangkan menurut Ambe Eni (63 tahun), salah seorang tokoh adat 

mengatakan bahwa: 

Yate masyarakat Desa Batu Noni na pugauk te sara patangpuloan 
pattoananna dikua den hormati’i to nenek ta jolo, dijama tee sara manggerek 
manuk sia beke dikua den sikumpulu sipakario sola keluarga.  
 

 

                                                           

1
 Ambe Harisa (50 tahun), tokoh adat, wawancara pada tanggal 25 Mei 2022 di rumah 

Informan  
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Artinya: 

Masyarakat Desa Batu Noni melakukan tradisi patangpuloan dengan maksud 
menghargai nenek moyang, melakukan acara dengan menyembelih ayam dan 
kambing sebagai persyaratan dari tradisi dan berkumpul bersama dengan 
keluarga untuk mempererat tali silaturahmi.

2
 

Tradisi patangpuloan adalah puncak tradisi upacara/ritual kematian yang 

dilaksanakan pada hari ke 40 terhitung mulai dari hari pertama meninggalnya 

seseorang. Tujuannya adalah untuk mendoakan yang meninggal dengan harapan agar 

mendapakan ampunan, keselamatan serta tempat yang layak disisi Allah Swt. Tradisi 

ini tidak hanya bertujuan kepada orang yang meninggal, di sisi lain juga untuk 

keluarga dengan masyarakat yang hadir dalam tradisi ini khususnya untuk 

membangun hubungan kekeluargaan.  

Patangpuloan adalah acara yang terpenting dalam rangkaian acara/ritual 

upacara kematian di Desa batu Noni. Tahapan acara dimulai dari acara sangbonginna 

(malam pertama), acara tallung bonginna (malam ketiga), acara pitung bonginna 

(malam ketujuh), sangpuloappa bonginna (malam keempat belas), patangpulo 

bonginna (malam keempat puluh) dan acara mangpatangpuloan (hari keempat puluh) 

2.  Sejarah Lahirnya Tradisi Patangpuloan  

Sejarah lahirnya tradisi patangpuloan menurut salah seorang informan Ambe 

Eni (63 Tahun), salah satu tokoh adat mengatakan bahwa: 

Iyate ada' patangpuloan den jolo mo na mane den to neneki, jadi masaimo tee 
ada' inde dipugauk tapi edda dikussen i ka inda pammula pugaukki sola piran 
na mammula. nakua to tojolo ta ka ia tee ada' parallu dipugauk sanga 
warisanna to nene ta jolo sola bentuk perhatianta lako keluarga to pasalai. 

Artinya:  

Adat patangpuloan sudah ada sebelum nenek kami lahir. Adat ini sudah ada 
sejak lama namun tidak ada yang tahu secara pasti siapa dan kapan pertama 

                                                           

2
 Ambe Eni (63 Tahun), tokoh adat, wawancara pada tanggal 26 Mei 2022 di rumah Informan 



35 
 

 

pertama kali adat ini dilakukan. Orang terdahulu kita mengatakan bahwa 
tradisi ini wajib dilakukan sebagai warisan nenek moyang dan sebagai bentuk 
perhatian kita kepada keluarga yang meninggal.

3
 

Sedangkan menurut informan Ambe Harisa (50 tahun), salah seorang tokoh 

adat di Desa Batu Noni mengungkapkan bahwa: 

Pammulanna tee ada' eda diussenni kua piran na mammula tapi masaimo na 
den memanmo. Nakua to tojolota kua iate ada' napengarui ada’ rabu solo to 
jio Toraja. Yatonna edapa na mentama salang jo Enrekang, den janjinna 
Enrekang sola Toraja sangsuran. Mane yanna den keluarga na pasalai 
napugauk toda to kasara tomate mane jioi sellak-sellak batu jo wilayahna 
Duri manglamun to disanga mandu sampe to allo. 

Artinya:  

Adat ini sudah ada sejak lama tapi tidak ada yang tahu secara pasti waktu dan 
orang yang pertama kali melakukannya. Namun tradisi ini mendapat pengaruh 
dari tradisi rambu solo ditoraja. Sebelum Islam masuk ke Enrekang, hubungan 
Enrekang dan Toraja terikat penjanjian persaudaraan. Ketika salah satu 
anggota keluarganya meninggal mereka melakukan tradisi kematian dan 
melakukan pemakaman di sela-sela batu yang ada di daerah Duri yang 
sekarang dikenal dengan Tebing Mandu.

4
 

Sebelum Islam masuk ke Enrekang, orang toraja memiliki hubungan 

persaudaraan dengan masyarat Enrekang. Bahkan masyarakat Duri pernah meminta 

orang Toraja untuk menjadi pemimpin suku Duri karena orang Toraja dikenal sebagai 

orang besar (bangsawan). Persaudaraan Enrekang dan Toraja ibarat tiga buah tali 

yang dipadukan menjadi satu, nanti putus apabila putus bersamaan. Tiga buah tali 

menjadi satu, tapi kesatuan itu memiliki jalur masing-masing. Dalam arti kita harus 

berusaha menarik dari luar apa-apa yang bisa mendatangkan kemaslahatan dan 

kemakmuran daerah, lalu diikat. Jika ada diantara kita yang keliru kita harus saling 

menasehati, jika kita tumbang bersama hendakanya saling mengangkat dan jika 

diantara kita ada yang hanyut hendaknya kita saling menyelamatkan. Selain itu, 

                                                           
3
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4
 Ambe Harisa (50 Tahun), tokoh adat, wawancara pada tanggal 25 Mei 2022 di rumah 
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menurut sejarah orang yang pertama kali menduduki wilayah Enrekang adalah orang 

Toraja sebelum berpindah ke Salubarani.
5
  

Adanya hubungan persaudaraan yang baik antara masyarakat suku Duri 

dengan Toraja membawa pengaruh pada tradisi patangpuloan. Tradisi patangpuloan 

mengadopsi beberapa kebiasaan dalam tradisi kematian rambu solo yang ada di 

Toraja, terutama hewan sembelihan. Keluarga duka mendapatkan sumbangan hewan 

sembelihan dari masyarakat dan berlaku sistem utang piutang adat seperti yang 

berkembang dalam masyarakat Toraja. Selain hewan sembelihan, masyarakat Duri 

juga mengadopsi kebiasaan bernyanyi (pujian-pujian untuk orang meninggal). 

Manduangan adalah sebutan ritual bernyanyi dalam masyarakat Batu Noni sedangkan 

pada masyarakat Toraja disebut ma’badong. 

 

Lahirnya tradisi patangpuloan tidak ada yang tahu secara pasti siapa dan 

kapan tradisi ini pertama kali dilakukan. Namun dapat dipastikan tradisi 

patangpuloan telah ada sebelum datangnya Islam. Hal ini terlihat dari prosesi ritual 

adatnya. Dalam ritual adat, unsur kepercayaan leluhur masih kental dalam 

pelaksanaannya. 

Pada perkembangannya, tradisi patangpuloan yang selama ini dilakukan 

masyarakat Desa Batu Noni kini mengalami perubahan dan meninggalkan beberapa 

kebiasaan. Sebelum Islam masuk ke Enrekang, masyarakatnya menganut 

kepercayaan animisme dan dinamisme sehingga kebudayaan yang berkembang saat 

itu tidak jauh dari kepercayaan kepada roh. Kepercayaan Masyarakat melakukan 

                                                           
5
 M. Ismail, Sosialisasi Ajaran Islam di Kecamatan Enrekang (Pare-Pare: IAIN Alauddin, 

1992), h. 47. 
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tradisi patangpuloan dengan harapan agar orang yang telah meninggal pergi dengan 

tenang dan tidak menggangu keluarganya.  

Tradisi patangpuloan di Desa Batu Noni mengalami perubahan karena 

masyarakat mengadopsi kepercayaan baru yaitu Islam, sehingga dapat dikatakan 

tradisi ini banyak mengalami perubahan atau mendapat pengaruh Islam. Ada 

beberapa kebiasaan masyarakat dalam tradisi patangpuloan yang mengalami 

perubahan setelah Islam diadopsi sebagai agama masyarakat Desa Batu Noni 

diantaranya: 

a. Ritual pemujaan kepada roh di kuburan berubah menjadi doa yang 

dipanjatkan kepada Allah Swt dan dilakukan di rumah duka. 

b.  Sesajen dipersembahkann untuk kuburan dan orang yang meninggal berubah 

arti menjadi sedekah dan rasa syukur dari keluarga dan orang yang meninggal. 

c.  Pemotongan hewan dimulai dengan membaca mantra-mantra dan menghadap 

ke arah Timur (sorong) atau arah matahari terbit. Menurut kepercayaan 

masyarakat setempat, menghadap ke arah matahari terbit bisa mendatangkan 

kebaikan dan keberkahan. Namun setelah masuknya Islam, pemotongan 

hewan diawali dengan bacaaan basmalah dan menghadap kiblat.  

d. Pembakaran lilin di rumah pada setiap malam ritual setelah mayat dikuburkan 

yang menurut leluhur masyarakat setempat sebagai penerangan di alam kubur, 

sudah ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi oleh masyarakat. 

e.  Jenazah ditempatkan di dalam rumah selama satu hari satu malam dilengkapi 

dengan pakaian dan makanan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan 
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dan kasih sayang kepada tubuh jenazah sebelum dikuburkan. Namun setelah 

Islam datang, masyarakat melakukan pengurusan jenazah sesegera mungkin.  

f. Prosesi ritual tradisi patangpuloan terdapat kegiatan membaca surah Yasin, 

zikir, khatam al-qur’an (manpatamma) dan bacaan barazanji (mangduangan). 

Tetapi hal menarik yang perlu penulis sampaikan bahwa idealnya tradisi Islam 

akan mempengaruhi secara keseluruhan tradisi ini, tapi tampaknya prosesi tradisi 

patangpuloan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Noni, masih merupakan 

tradisi leluhur atau peninggalan nenek moyang yang tidak bisa tinggalkan begitu saja. 

Hal ini dikarenakan masyarakat telah terbiasa dan menganggap tradisi ini wajib 

dilaksanakan seperti yang telah dilakukan oleh leluhurnya. 

Seluruh masyarakat Desa batu noni menganut agama Islam, namun sebagian 

besar dari mereka masih mematuhi ritual kematian. Menurut analisis penulis, hal ini 

tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. 

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Patangpuloan 

Pelaksanaan tradisi patangpuloan dimulai dari acara sangbonginna (malam 

pertama), acara tallung bonginna (malam ketiga), acara pitung bonginna (malam 

ketujuh), sangpuloappa bonginna (malam keempat belas), patangpulo bonginna 

(malam keempat puluh) dan acara mangpatangpuloan (hari keempat puluh). Dalam 

setiap ritual tradisi patangpuloan keluarga wajib mempersiapkan punti (pisang), ta’bu 

pakala (tebu dengan ruas dekat), golla lea (gula merah), kaluku (kelapa), panasa 

(nangka). Kumpulan sesajen ini disebut kande macanik (makanan manis) yang 

disiapkan untuk arwah dan digunakan pula dalam proses pembacaan doa dimana 

dalam tahapan pelaksanaannya selalu disiapkan.  
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Selain itu, keluarga juga menyiapkan gula merah atau minyak yang dibakar 

dengan arang, sokko (beras ketan), wai (air putih), daun baulu (daun sirih), kapuh 

(kapur), kalosi (buah pinang) dan uang koin yang disiapkan dalam tempat atau wadah 

yang besar untuk  keperluan ritual. Gula merah yang rasanya manis agar orang-orang 

hanya mengingat kebaikan-kebaikan almarhum/almarhumah. Sokko (nasi ketan) yang 

tekturnya lengket sebagai harapan mempererat hubungan keluarga, wai (air putih) 

yang suci sebagai harapan hati keluarga selalu suci dan bersih. daun baulu (daun 

sirih), kapuh (kapur), dan kalosi (buah pinang) sebagai syarat utama ritual yang 

melambangkan persatuan dan kekerabatan keluarga dengan almarhum/almarhumah. 

Gula merah atau minyak yang dibakar di arang diumpamakan sebagai pembakaran 

dupa. Gula atau miyak yang dituangkan di arang akan menghasilkan asap yang 

banyak untuk menciptakan suasana yang hening dan sakral. 

Keluarga duka wajib menyiapakan daging ayam dan kambing pada tahap 

terakhir (acara puncak) di hari keempat puluh. Penyembelihan kambing dipercaya 

akan menjadi kendaraan atau memudahkan si mayat dalam perjalanan ke alam lain. 

Sedangkan ayam dimaksudkan sebagai permohonan ampun atas dosa-dosa orang 

yang telah meninggal.  

Kepercayaan masyarakat setempat yang menganggap bahwa arwah atau roh 

orang yang telah meninggal masih berada di dalam rumah dengan menyiapkan 

makanan kesukaan si mayat selama hidupnya selama empat puluh hari setiap siang 

dan malam. Masyarakat setempat meyakini arwah atau roh si mayat memakan sari-

sari makanan yang disiapkan. Masyarakat juga ikut serta dalam persiapan tradisi 

patangpuloan dengan bergotong royong mengambil kayu di kebun (mekaju) untuk 

digunakan memasak di hari keempat puluh.   
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Penjelasan dari Ambe Eni (63 tahun) salah satu tokoh adat bahwa: 

Iya tee dipugauk jo sangbonginna, tallung bonginna, pitung bonginna, 
sangpuloappa bonginna, patangpulo bonginna, sampe mangpatangpuloan 
dikua na salama jo ahera’ to keluargata pasalai. nakua to tomacca ka yanna 
jiongmo lamunan to tomate na callami to pangjaga lamunan. Yato keluarga 
pugauk metada doang keselamatan tawana tee tomate, ia jo pangjaga 
lamunan edan a jadi callai. Nakuamo tee pangjaga lamunan kua madalleko 
kona sanga nan garan una poko keluargamu, ala timbana unapa callako ke 
tanllung bonginnai. Iyate keluarga pugauk omi ritual tonna tallung bonginna 
jadi ia tee panjaga lamunan eda omo sida calla. Susi tarrui joo 

Artinya:  

Pelaksanaan acara sangbonginna (malam pertama), acara tallung bonginna 
(malam ketiga), acara pitung bonginna (malam ketujuh), sangpuloappa 
bonginna (malam keempat belas), patangpulo bonginna (malam keempat 
puluh) dan acara mangpatangpuloan (hari keempat puluh) adalah untuk 
memohon keselamatan akhirat bagi keluarga yang telah meninggal. Menurut 
orang pintar (Guru) ketika orang meninggal sudah berada di alam kubur, maka 
akan disiksa ahli kubur. Ketika keluarganya melakukan ritual sebagai bentuk 
permintaan keselamatan bagi orang yang telah meninggal, ahli kubur tidak 
akan menyiksanya. Ahli kubur pun berkata “kamu beruntung karena 
keluargamu masih mengingatmu, saya akan kembali menyiksamu pada malam 
ketiga. Keluarganya pun kembali melakukan ritual pada malam ketiga, dan 
ahli kubur pun tidak menyiksanya. Begitulah seterusnya.

6
 

Pelaksanaan ritual sangbonginna (malam pertama), acara tallung bonginna 

(malam ketiga), acara pitung bonginna (malam ketujuh), sangpuloappa bonginna 

(malam keempat belas), patangpulo bonginna (malam keempat puluh) dan acara 

mangpatangpuloan (hari keempat puluh) adalah sebagai bentuk permohonan 

keselamatan bagi orang meninggal. Ritual dilakukan agar almarhum/almarhumah 

terhindar dari siksaan ahli kubur. 

1.  Sangbonginna (Malam Pertama) 

Acara sangbonginna ada dua kegiatan. Pertama kegiatan siang, terlebih 

dahulu dilangsungkan acara pengurusan jenazah. Ketika berita meninggalnya 

seseorang telah diumumkan, orang-orang kemudian meninggalkan pekerjaan dan 
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berbondong-bondong datang ke rumah duka. Pelayat yang hadir biasanya membawa 

sadekka (sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan) berupa barang atau 

kebutuhan untuk mengurus mayat. Selain itu ada juga yang membawa passolo atau 

amplop berisi uang. Uang dari passsolo tersebut digunakan untuk tambahan dana 

untuk pelaksanaan tradisi patangpuloan. 

Kerabat dan tetangga almarhum/almarhumah menyiapkan makanan di rumah 

tetangga dengan memotong ayam. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Batu Noni, 

dilarang memasak atau menyalakan api di rumah almarhum/almarhumah sebelum 

dimakamkan. Hidangan yang telah disiapkan, disajikan kepada orang yang datang 

melayat dan membantu dalam proses pengurusan jenazah. 

Penjelasan Ambe Harisa (50 tahun), salah seorang tokoh adat di Desa Batu 

Noni mengungkapkan bahwa: 

Pattoananna jo dipugauk te allo lako acara sangbonginna diurusu jolo to 
tomate, mane iyato tau timba jo bola malei silaturahmi lako bola duka sola 
belasangkawan lako sala mesana anggota keluargana to mate, mane iyato 
manasu manuk pattoanna sakka' na jio mai keluarga Sola tomate. 

Artinya:  

Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan siang pada acara 
sangbonginna adalah pengurusan jenazah, adapun orang-orang yang datang 
melayat adalah untuk saling bersilaturahmi dan turut berduka cita atas 
meninggalnya salah satu anggota keluarga, sedangkan ayam yang dipotong 
pada kegiatan ini dimaksudkan sebagai sedekah dari keluarga dan orang yang 
meninggal.

7
 

Makna pelaksanakan pengurusan jenazah pada kegiatan siang merupakan 

salah satu bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Adapun 

orang-orang yang datang melayat bermakna bahwa ikatan kekeluargaan diantara 

                                                           

7
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mereka masih terjalin dengan baik. Sedangkan makna dari makanan yang disiapkan 

sebagai rasa terimakasih dan sedekah dari keluarga dan orang yang telah meninggal. 

Acara kedua adalah kegiatan malam (Mangparanduk bongi). Setelah acara 

penguburan selesai pada siang harinya, seperti penuturan dari Ambe Eni (63 tahun), 

yang mengatakan:  

Yake bonginna dipugaukki acara sangbonginna, iyate acara biasa di sangai 
mangparanduk bongi. Jio tee acara biasanna te keluarga madoppik 
mangpepasan kada makassing lako keluargana to nasalai, mangterima kasih 
lako to ratu melayat sola di pasitarru lako pangngajian tomate. Iyato 
dipasadia Jio tee acara sangbonginna kande-kande macanik, manuk kampong 
sola tallo rakan mane nabacaanmi doa Guru mane dibagean lako 
sanggannana to keluarga. 

Artinya:  

Malam harinya dilaksanakanlah acara sangbonginna, acara ini juga biasa 
disebut mangparanduk bongi, pada acara ini biasanya pihak keluarga terdekat 
menyampaikan pesan-pesan kepada keluarga yang ditinggalkan dan ucapan 
terima kasih kepada pelayat sekaligus dilakukan pembacaan doa-doa untuk 
orang yang meninggal secara bergantian oleh keluarga dan para pelayat yang 
datang. Pada Acara mangparanduk bongi sesajen yang disiapkan hanya ayam 
kampung dan telur rebus (tallo manuk). Sesajen tersebut dibacakan doa oleh 
Guru kemudian dibagikan kepada keluarga secukupnya.

8
  

Sangbonginna dilaksanakan dengan menyiapkan sesajen sesuai dengan 

kemampuan keluarga. Sesajen tersebut dibacakan doa dan dibagikan kepada keluarga 

yang hadir. Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya Mangparanduk bongi adalah 

salah satu bentuk ucapan terima kasih dari keluarga kepada semua orang yang hadir 

atas bantuannya dalam prosesi pemakaman dan untuk mendoakan orang yang 

meninggal. Sedangkan sesajen yang disiapkan pada kegiatan ini adalah sebagai 

sedekah dari keluarga dan orang yang meninggal. Sedangkan Makna yang terkandung 

dalam kegiatan ini adalah penghormatan terhadap orang-orang yang meninggal 

melalui pembacaan doa-doa agar selalu mendapatkan pertolongan dan keselamatan. 

                                                           

8
 Ambe Eni (63 Tahun), tokoh adat, wawancara pada tanggal 26 Mei 2022 di rumah Informan 



43 
 

 

2.  Tallung Bonginna (malam ketiga)   

Acara tallung bonginna, dilakukan dengan keluarga duka menyediakan 

sesajen berupa ayam kampung dan telur rebus, sama seperti acara sangbonginna. 

Sesajen-sesajen diolah dan dimasak kemudian dibacakan doa oleh Guru dan 

dibagikan kepada keluarga yang hadir. Sesajen yang disiapkan sesuai kemampuan 

dari keluarga duka. Selain itu, acara tallung bonginna dilakukan kegiatan membaca 

Surah Yasin dan dzikir untuk orang yang telah meninggal. Pembacaan surah yasin 

dan dzikir sebagai bentuk doa untuk keselamatan orang yang telah meninggal. 

Pembacaan surah yasin dan dzikir sebenarnya bisa dilakukan di malam kesatu, 

ketujuh, atau malam-malam selanjutnya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil 

musyawarah atau disesuaikan dengan waktu luang keluarga. 

Tallung bonginna dilaksanakan dengan sesajen dimaksudkan sebagai bentuk 

sedekah dari orang yang meninggal. Sedangkan Makna yang terkandung pada acara 

tallung bonginna adalah bahwa hubungan silaturahmi antara keluarga dengan orang 

yang telah meninggal harus tetap terjalin dengan dilaksanakannya acara ini, dan 

makna simbol dari hewan yang disembelih berupa ayam dan telur rebus dipercaya 

akan memudahkan simayat dalam perjalanannya ke alam lain. 

3. Pitung Bonginna (malam ketujuh)  

Penjelasan dari Ambe Eni (63 tahun) salah satu tokoh adat bahwa: 

Iyate acara bonginna keluarga dipasadia manuk kampong sola kande-kande 
canik na bacai-bacai Guru mane dibagianni lako keluarga. Iyate acara 
Pitung bonginna pattoananna mangpangngingaran pitung ngallona sola 
hormati te tau mate sola doakan’ii te tau mate. Pepasananna lako acara 
pitung bonginna ialah ta hargai sola ngingaran pangpugaukkanna te tomate 
nola jio acara te dipugauk. 
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Artinya:  

Pelaksanakan acara malam keluarga mempersiapkan ayam kampung dan 
makanan manis, setelah sesajen siap Guru pun mendoakannya kemudian 
dibagikan kepada keluarga yang hadir. Acara pitung bonginna atau 
memperingati malam ketujuh meninggalnya seseorang dilaksanakan dengan 
maksud dan tujuan sebagai penghormatan dan untuk mendoakan orang yang 
meninggal. Makna yang ada pada acara pitung bonginna adalah bahwa untuk 
menghargai dan mengenang jasa-jasa dari orang yang meninggal perlu 
diadakan penghormatan-penghormatan melalui acara-acara yang dilakukan.

9
 

Pitung bonginna dilakukan seperti ritual pada malam sebelumnya yaitu 

menyiapkan sesajen sesuai kemampuan keluarga dan dibagikan kepada keluarga yang 

hadir. Maksud dan tujuan dilakukan ritual pitung bonginna adalah untuk mendoakan 

dan mengenang jasa-jasa almarhum/almarhumah selama masih hidup. 

4. Sangpuloappa Bonginna (malam keempat belas) 

Penjelasan dari Ambe Eni (63 tahun): 

Iyate sangpuloappa bonginna mampamula mki baca qora'an 30 juz angge jio 
bongi patangpuloan. Inda-inda to madoang mangbaca qora'an bisa ngasan 
ratu pa iato si mesa juz dipakamangkara jolo den mane mellele omo atau 
mesara tw mangbaca to matonggo suarana. Ia tee acara pattoanna na dikua 
ka dibacaanbi qora'an to pasalai dikua ka napake dikka napusulo lako lalan.  

Artinya:  

Malam keempat belas dimulai dengan membaca al-qur’an 30 juz sampai 
malam keempat puluh. Setiap orang bisa datang untuk ikut membaca al-
qur’an, namun dalam membaca al-qur’an harus terlebih dahulu menyelesaikan 
satu juz untuk berpindah ke juz selanjutnya atau hanya satu orang yang 
mengaji dengan suara yang keras. Maksud dan tujuan dari acara ini adalah al-
qur’an yang dibaca diharapkan bisa digunakan sebagai doa dan penerang jalan 
orang meninggal.

10
 

Acara sangpuloappa bonginna dilakukan acara mangpata'pa atau permulaan 

membaca al-qur’an 30 juz. Sebelum dilakukan pembacaan al-qur’an, keluarga 
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terlebih dahulu menyiapkan sesajen dilanjutkan dengan penyampaian nasehat kepada 

keluarga yang hadir. 

Dalam pembacaan al-qur’an, setiap juz dikumpulkan dalam satu rangkap. 

Guru sebagai pemimpin ritual mulai membaca al-quran pada juz pertama dilanjutkan 

anggota keluaga. Pembacaan al-quran dilakukan setiap malam dan harus selesai pada 

malam keempat puluh (mampatamma). Semua orang bisa ikut dalam ritual 

pembacaan al-quran sampai malam keempat puluh dengan syarat setiap juz harus 

selesai sebelum berpindah ke juz selanjutnya. Hal ini dilakukan agar pembacaan ayat 

al-quran lebih terarah. Maksud dan tujuan pembacaan al-quran pada sangpuloappa 

bonginna untuk mendoakan orang yang telah meninggal dengan harapan semoga 

menjadi penerang kubur. 

5. Patangpulo bonginna ( malam keempat puluh)   

Acara patangpulo bonginna menurut Ambe Eni (63 tahun) sebagai salah satu tokoh 

adat menjelaskan bahwa: 

Yake bongi patangpuloappa bonginna dipugauk mangpatamma atau 
pakamangka baca qora’an iato dibaca juz 30 sampai mangka. Mangpatamma 
dipammulai baca jus 30 na baca guru sola keluarga. Pattoanna tee 
mangpatamma dipugauk dipalengkap i to mangbaca qora’an dikuana pake 
mngsulo sola pelappai i lamunanna. Mane iato sesajen dipasadia pattoanna 
rasa sukkuruna to mangkana tee baca qora’an sola nawaba pole lako inan 
tonganna. 

Artinya:  

Patangpulo bonginna dilakukan kegiatan mangpatamma atau menyelesaikan 
bacaan al-qur’an dengan membaca juz 30 sampai selesai. Mangpatamma 
diawali dengan pembacaan juz 30 oleh Guru dilanjutkan oleh keluarga. 
Maksud dan tujuan kegiatan mangpatamma adalah sebagai penyempurnaan 
pembacaan al-qur’an dengan harapan sebagi penerang alam kubur. Sedangkan 
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sesajen yang disiapkan sebagai rasa syukur atas selesainya pembacaan al-
qur’an serta sebagai bekal untuk pulang ke tempat yang sebenarnya.

11
 

Patangpulo bonginna (malam keempat puluh) dilakukan ritual mangpatamma 

(khatam al-qur’an). Ritual yang dilakukan sama denga ritual sebelumnya yaitu 

menyiapkan sesajen berupa rakan tallo manuk (telur ayam rebus) dan kue tradisional. 

Guru sebagai pemimpin ritual membacakan juz 30 dilanjutkan salah satu anggota 

keluarga. Selesai membaca, dilakukan kegiatan doa bersama dilanjutkan dengan 

penyampaian nasehat. Guru kemudian membacakan doa pada sesajen dan dibagikan 

kepada orang-orang yang hadir.  

Maksud dan tujuan dari mangpatamma adalah untuk menyempurnakan 

pembacaan al-qur’an dengan harapan bisa dijadikan penerang dan melapangkan 

kuburan bagi orang yang meninggal. Sesajen dimaksudkan sebagai rasa syukur atas 

selesainya pembacaan al-qur’an dan bisa dijadikan bekal dalam perjalanan pulang ke 

tempat seharusnya. 

Selain mangpatamma, terdapat pula acara mannasu (memasak). Masyarakat 

berbondong-bondong ke rumah duka untuk membantu kegiatan mannasu dalam 

jumlah banyak untuk keperluan acara inti (puncak) tradisi patangpuloan.  Masyarakat 

yang hadir, bersama-sama begadang untuk memasak nasi hingga dini hari. 

6. Patangpuloan (hari keempat puluh) 

Patangpuloan adalah puncak dari tradisi ritual kematian di Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Puncak tradisi kematian dilaksanakan 

pada hari keempat puluh karena menurut kepercayaan masyarakat arwah atau roh 
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orang yang telah meninggal akan diturunkan atau diantarkan ke tempat yang 

semestinya (kuburan). Maka dari itu, perlu dilakukan ritual besar sebagai bentuk 

penghormatan terakhir untuk almarhum/almarhumah.  

Pada hari keempat puluh keluarga terlebih dahulu menyelenggarakan ritual 

pemotongan hewan berupa kambing dan ayam. Kambing dimaknakan sebagai 

kendaraan arwah atau roh untuk memudahkan perjalanan pulang. Sedangkan ayam 

bermakna sebagai bekal dan melambangkan permohonan ampunan akan dosa-dosa 

dari almarhum/almarhumah. Patangpuloan dikatakan sebagai puncak tradisi 

kematian karena ritual ini melibatkan orang banyak baik masyarakat sekitar maupun 

masyarakat luar kampung, mulai pada hari keempat puluh sampai hari empat puluh 

satu dini hari. 

Persiapan yang dilakukan oleh keluarga sebelum ritual puncak yaitu 

menyiapkan sesajen sesuai kemampuan yang terdiri dari: 

1. Kambing sebagai kendaraan arwah atau roh untuk memudahkan perjalanan 

pulang. Selain sebagai kendaraan, kambing juga digunakan sebagai hewan 

aqiqah almarhum/almarhumah. Sedangkan ayam bermakna sebagai bekal dan 

melambangkan permohonan ampunan akan dosa-dosa dari orang yang telah 

meninggal. 

2. Telur ayam kampung, melambangkan kehidupan baru. Secara simbolik telur 

ini bermakna doa yang dipanjatkan utuk mengharap perlindungan dan 

keselamatan almarhum/almarhumah memasuki kehidupan baru. 

3. Kue tradisional (baje sappa) berbentuk persegi panjang. Baje merupakan kue 

tradisional orang enrekang. Namun dalam tradisi patangpuloan baje yang 
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digunakan adalah baje yang berbentuk persegi panjang. Maknanya sebagai 

harapan semoga alam kubur dilapangkan seperti kue baje yang lapang (datar) 

4. Sokko (beras ketan) yang terdiri dari sokko lotong (ketan hitam),  sokko malea 

(ketan merah), sokko mabusa (ketan putih). Sokko memiliki sifat yang lengket 

sehingga dalam tradisi kematian melambangkan ikatan yang sulit untuk 

dipisahkan (ikatan kekeluargaan). 

5.  Kande macanik yang terdiri dari ta’bu (tebu), punti (pisang), golla lea (gula 

merah), kaluku (kelapa) dan panasa (nangka). Kande macanik melambangkan 

pengharapan yang manis (baik). Selain itu kande macanik dimaknakan sebagi 

bekal simayat agar selalu mendapat kemurahan dari Allah. Di samping juga 

ditujukan terhadap keluarga yang ditinggalkan. 

6. Kapur, daun sirih, dan buah pinang yang menjadi syarat utama persiapan 

ritual. Ketiga material sesajen tersebut melambangkan simbol persatuan dan 

kekerabatan. 

Tradisi patangpuloan merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan untuk 

meminta doa keselamatan orang yang telah meninggal. Ritual patangpuloan sebagai 

puncak tradisi upaca kematian terdiri dari dua kegiatan yaitu: 

a) Kegiatan Siang 

Penjelasan salah satu tokoh adat, Ambe Harisa  (50 tahun) : 

Iayate acara inda-inda unamo bisa timba, yanna allo dipugaukki to mnggere 
beke, kande macanik dipasadia sokko sola baje. Mane to danging assele 
dipanggeretan dinasu ngasanmi mane yanna mangkamo dipendekmi dewe 
bola na bacai Guru na mane dibage dau. 
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Artinya:  

Dalam acara ini siapapun boleh hadir, acara siang dilakukan dengan 
pemotongan hewan berupa kambing dan ayam, menyediakan makanan manis, 
nasi ketan (sokko) dan kue-kue tradisional (baje). Daging hasil sembelihan 
dimasak oleh masyarakat, setelah selesai daging tersebut dibawa ke dalam 
rumah untuk dibacakan doa oleh guru kemudian dibagikan kepada masyarakat 
yang hadir.

12
 

Kegiatan siang dilakukan penyembelihan hewan berupa ayam kampung 

terlebih dahulu dilanjutkan dengan penyembelihan kambing. Dalam acara ini 

siapapun bisa hadir baik keluarga, masyarakat sekitar maupun masyarakat luar 

kampung. Hewan yang dipotong bukan hanya dari keluarga namun sebagian dari 

keluarga besar dan masyarakat yang ikut dalam tradisi ini. Hewan yang 

disumbangkan dianggap sebagai utang piutang adat. Ketika ada keluarga kita yang 

meninggal, orang lain menyumbangkan ayam atau Kambing dan kita harus 

membayar utang tersebut. Utang ayam dibayar dengan ayam atau utang kambing 

dibayar dengan kambing.  

Utang piutang adat dalam tradisi patangpuloan berlangsung secara turun 

temurun. Jika yang berhutang tidak bisa membayar ketika masih hidup, pembayaran 

akan dilakukan oleh anak atau cucunya. Namun utang piutang adat di Desa Batu Noni 

tidak sekeras di Toraja. Masyarakat Batu Noni sebenarnya tidak terlalu menuntut 

pembayaran utang namun pihak yang memiliki utang merasa tidak tenang sebelum 

membayarnya. Selain itu, masyarakat setempat juga mengartikan hewan sumbangan 

sebagai kiriman untuk keluarga yang sudah lama meninggal sehingga sebelum 

pemotongan hewan, nama pemiliknya harus disebutkan terlebih dahulu. 
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Hewan yang telah disembelih dimasak dengan olahan sesederhana mungkin. 

Sajian yang telah diolah diletakkan di wadah atau tempat yang besar untuk dibawa ke 

dalam rumah. Keluarga besar duduk membentuk lingkaran dan dengan khusyuk 

mendengarkan doa yang dibaca Guru sebagai pemimpin ritual.  

Maksud dan tujuan acara penyembelihan hewan dengan menyiapkan sesajen-

sesajen adalah bentuk rasa syukur dari anggota keluarga terhadap sang pencipta atas 

segala rezeki yang diberikan sehingga rangkaian-rangkaian dalam penyelenggaraan 

acara kematian dapat dilaksanakan. Ritual ini pun bertujuan untuk menyambung tali 

persaudaraan antara tiap anggota keluarga.  

Makna simbol yang terkandung dalam acara ini adalah bahwa rezeki yang 

didapat adalah pemberian Tuhan maka perlu diadakan syukuran-syukuran agar 

keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kebahagiaan. Adapun yang dipotong 

kambing sebagai kendaraan simayat dalam perjalanannya ke alam lain.  

Penjelasan salah satu tokoh adat, Ambe Harisa (50 tahun): 

Iato sesajen mangka dinasu dipadowomi tempa-tempa matonggo mane 
dipendek dewe bola mane na baca-bacai doa to Guru. Yanna mangkamo 
dibawami lako inanna indo-indo na dipasadia. Iajo sesajen dipajiomi piring 
balle den soko, nande, manuk, sola beke mane ditutu pake daun. Iate nande 
dibage disanga nande sangsabu. Yanna mangka ngasanmo dipasadia 
dibagemi lako buda tau. 

Artinya:  

Sesajen yang telah dimasak ditempatkan di wadah yang besar kemudian 
dibawa ke atas rumah, dan dibacakan doa oleh Guru. Setelah dibacakan doa, 
sesajen tersebut di bawa ke tempat ibu-ibu untuk disiapkan. Sesajen kemudian 
diletakkan dipiring yang terdiri dari sokko, nasi, ayam, dan kambing yang 
ditutup dengan daun. Sesajen yang dibagi disebut nasi seribu yang dibagikan 
kepada orang banyak.

13
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Setelah pembacaan doa, sesajian kemudian di bawah ke tempat ibu-ibu untuk 

disiapkan. Di Desa Batu Noni terkenal dengan nasi seribu dalam setiap acara besar. 

Nasi seribu adalah nasi yang diletakkan di piring balle (piring besi) bersama daging 

ayam, kambing, dan sokko kemudian ditutup dengan daun. Nasi yang telah siap 

kemudian ditumpuk sebanyak lima atau enam tumpukan untuk dibagikan kepada 

masyarakat yang hadir. Nasi seribu biasanya mencapai 400 piring bahkan bisa 

diatasnya. Masyarakat kemudian menyantap nasi di tempat yang mereka rasa nyaman. 

Ada yang bersama keluarganya, bersama teman-temannya ataupun mencari tempat 

sendiri. Nasi seribu sebagai bentuk persatuan dan kesatuan masyarakat Duri. 

b) Kegiatan Malam 

Setelah menyelenggarakan acara siang, keluarga kemudian mempersiapkan 

keperluan untuk acara malam. Keluarga duka wajib menyiapkan sesajen berupa ayam 

kampung dan kambing sesuai kemampuan. Kegiatan malam terdiri dari dua tahapan 

yaitu: 

Tahapan pertama, mangduangan. Mangduangan adalah menyanyikan bacaaan 

barasanji dengan menganggukan kepala sebagai bentuk penghayatan. Barazanji 

adalah suatu kitab yang berisi sejarah Nabi saw, dan shalawat-shalawat terhadapnya. 

Masyarakat setempat mempercayai bahwa bacaan barazanji merupakan suatu amalan 

yang dapat mendatangkan berkah, jalan untuk mempermudah rezki dan usaha 

membuang kesialan. Dalam ritual mangduangan, keluarga duka menyiapkan sajian 

berupa nasi, ayam, kopi, teh dan kue-kue tradisional. Dalam acara ini siapa pun boleh 

hadir, namun ritual ini lebih didominasi kaum laki-laki baik, orang tua maupun 

remaja. Di masa lalu, kaum perempuan juga berpartisipasi dalam ritual mangduangan. 
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Tapi perempuan zaman sekarang tidak tertarik dengan ritual ini dan lebih tertarik 

dengan perkembangan teknologi. Selain sifat pemalu perempuan, dalam 

pelaksanaannya diharuskan begadang dan berbaur dengan laki-laki.  

Sebagian besar rumah masyarakat Desa Batu Noni adalah rumah panggung. 

Sebelum mangduangan dilakukan, rumah panggung terlebih dahulu diberi penyangga 

agar rumah tidak roboh. ketika peserta mangduangan mencapai penghayatan yang 

serius, rumah akan bergetar seolah-olah telah terjadi gempa. 

Penjelasan salah satu tokoh adat, Ambe Harisa (50 tahun) : 

Pattoananna te mangduangan dipugauk dikua na ussen todai dikka ka liwaki 
masse nasalai salah mesana keluarga ta. Timba ngasan ki inde bola dikua 
den sola-sola ngasan pampetadan doangnganni lako puang ta'ala na malassi-
lassi una lalanna. 

Artinya:  

Maksud dan tujuan mangduangan dilakukan untuk menyampaikan rasa sedih 
dan kehilangan atas meninggalnya salah satu keluarga kita. Semua yang 
datang di rumah duka diharapkan bersama-sama mengirimkan doa kepada 
Allah Swt semoga jalannya dilancarkan.

14
  

Sebelum melakukan ritual, Guru terlebih dahulu membaca doa dilanjutkan 

dengan memberikan beberapa nasehat kepada masyarakat yang hadir. Mangduangan 

dilakukan dengan duduk secara melingkar, Guru sebagai pemimpin ritual 

membacakan bacaan barazanji terlebih dahulu kemudian diikuti para peserta.  

Pertengahan ritual mangduangan, peserta kemudian istirahat dengan 

menyantap kue-kue tradisional yang disediakan keluarga duka. Setelah menyantap 

hidangan yang disiapkan keluarga duka, ritual mangduangan kembali dilanjutkan 
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sampai jam 3.00 dini hari. Masyarakat yang hadir kemudian dibagikan sajian berupa 

nasi dan ayam untuk dimakan bersama-sama. 

Maksud dan tujuan dari ritual mangduangan adalah untuk mendoakan dan 

bentuk penyampaian rasa duka cita atas kehilangan salah satu anggota keluarganya. 

Selain itu, ritual mangduangan dilakukan untuk menghibur keluarga duka yang akan 

melepaskan anggota keluarga yang sudah meninggal melalui ritual mangpalao.  

Tahapan kedua yaitu mangpalao (menurunkan arwah). Masyarakat 

mempercayai bahwa roh orang yang telah meninggal selama empat puluh hari 

terhitung sejak meninggalnya masih berada bersama-sama/berdiam di dalam rumah, 

sehingga pelaksanaan ritual ini bermaksud untuk mangpallao (menurunkan) roh 

tersebut dan mengantarkannya ke tempat yang semestinya. Ambe Eni (63 tahun) 

sebagai salah satu tokoh adat menjelaskan bahwa: 

Iate ritual mangpalao parallu dipugauk sanga iato nakatappai to masyaraka’ 
inde kua iato bombona to tomate jao unapi bola yamona parallu dipalao. Jio 
tee acara napasadia to keluarga, sesajen jiomi manuk, beke, sokko, sola tallo 
manuk kampong. Pasadia topiki kaci, sola qora’an. Iato sesajen pattoanna 
bokongna totomate, iato beke na pake pole, iato kaci sebagai kaen baru 
dibengan tomate, mane ia to qora’an dibaca jio lamunan. 

Artinya:  

Ritual mangpalao wajib dilakukan karena masyarakat percaya, arwah orang 
yang telah meninggal masih berada di rumah sehingga perlu untuk diturunkan. 
Pada acara ini, keluarga menyiapkan sesajen yang terdiri dari ayam, kambing, 
sokko, dan telur ayam kampung. Selain itu, keluarga juga perlu menyiapkan 
beberapa lembar kain kafan dan sebuah al-qur’an. Tujuan dari sesajen adalah 
sebagai bekal orang yang telah meninggal, kambing sebagai kendaraan mayat, 
kain kafan sebagai kain baru untuk mayat dan al-qur’an yang akan dibaca di 
kuburan.

15
 

                                                           
15

 Ambe Eni (63 Tahun), tokoh adat, wawancara pada tanggal 26 Mei 2022 di rumah 

Informan 



54 
 

 

Persiapan dalam ritual ini adalah sesajen berupa ayam dan kambing sesuai 

kemampuan, beberapa lembar kain kafan, sebuah al-qur’an, sokko (nasi ketan) dan 

telur ayam kampung. Makna dari sesajen adalah sebagai bekal orang meninggal. 

Kambing bermakna sebagai kendaraan simayat, kain kafan dipercaya sebagai kain 

baru untuk simayat. Masyarakat percaya bahwa kain kafan yang dibawa ketika 

mengantar arwah atau roh akan dipakai. Sedangkan al-qur’an dibawa ke kuburan 

untuk dibaca sebagai bentuk doa. 

Keluarga dekat pada saat pelaksanaan ritual diharuskan menginap dan tidak 

ada yang diperbolehkan untuk tidur selama ritual mangpalao dilakukan. Menurut 

kepercayaan masyarakat setempat keluaga harus hadir dan menyaksikan proses 

menurunkan arwah/roh sebagai penghormatan terakhir. Sedangkan sesajen yang 

disiapkan dipercaya arwah atau roh orang yang meninggal akan mencicipi makanan 

tersebut sebelum turun dari rumah. Roh yang masih berada di dalam rumah akan 

dikeluarkan/diturunkan melalui penyelenggaraan ritual-ritual yang prosesnya hampir 

sama dengan yang sebelum-sebelumnya. 

Ritual ini dilangsungkan pada waktu dini hari sekitar jam 04.00 sampai selesai. 

Semua anggota keluarga berkumpul membentuk lingkaran mengelilingi sesajen. 

Prosesi ritual ini dilakukan dengan pembakaran dupa, membuat ayunan dari kain 

kafan yang diisi dengan beberapa lembar kain kafan dan menggantung nasi, soko 

(nasi ketan), daging ayam, daging kambing dan telur ayam kampung.  

Ritual mangpalao menurut kepercayaan masyarakat arwah atau roh akan 

mencicipi makanan tersebut sebelum turun dari rumah, hal ini diperkuat dengan 

seringnya ada beberapa bekas cakaran pada telur ayam yang ikut digantung. Bahkan 
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menurut penuturan masyarakat yang pernah melakukan ritual ini jika rumah yang 

ditempati adalah rumah panggung akan bergoyang seperti ada yang turun dari rumah.  

Suasana semakin sakral mana kala kepulan asap dupa semakin tebal. Guru 

kemudian mulai membaca doa pada sesajen. Sebagian sesajen yang sudah didoakan 

dimasukkan ke dalam ayunan kain kafan untuk dibawa ke kuburan dan dimakan 

keluarga inti. Sebagiannya lagi diberikan kepada Guru untuk dibawa pulang. Setelah 

makan bersama selesai, dilanjutkan dengan menurunkan/mengantarkan arwah atau 

roh oleh salah seorang keluarga dengan membawa ayunan ke kuburan. 

Maksud dan tujuan dari diadakannya acara mangpallao adalah untuk 

menurunkan dan melepaskan roh orang yang meninggal dan mengantarnya ke alam 

yang semestinya (alam roh). Adapun sesajen yang dipersiapkan dimaksudkan sebagai 

bekal kepada roh yang akan melanjutkan perjalanannya. Makna dari kegiatan 

Mangpallao adalah bahwa keluarga yang ditinggalkan sudah mengikhlaskan 

kepergian dari salah satu anggota keluarganya. 

C. Wujud Integrasi Budaya Islam dalam Tradisi Patangpuloan 

Masuknya Islam ke Sulawesi Selatan dan dianutnya Islam sebagai agama oleh 

kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sehingga menyebar ke daerah lain dan sampai 

ke Masenrempulu. Masuknya Islam ke Masenrempulu pada sekitar thun 1608 M yang 

dibawa oleh seorang putera Topoang yang belajar di Gowa yang kemudian diberi 

gelar Janggo Ridi (Janggut Kuning). Janggo Ridi kemudian masuk ke wilayah 

kerajaan Maiwa untuk menyebarkan Islam.
16

 Setelah raja Maiwa (Aru Maiwa) 
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menerima Islam dan beranggapan bahwa Islam adalah ajaran yang damai dan tidak 

merubah kehidupan masyarakat secara total dalam hal adat. Maiwa kemudian 

menjadi pusat untuk mempelajari ajaran Islam dari wilayah yang lain yang ada daerah 

Enrekang (Masenrempulu).  

Setelah Islam diterima dan dianut secara resmi kerajaan persekutuan 

Masenrempulu. Nilai-nilai kebuadayaan Islam masuk ke dalam kehidupan sosial 

budaya masyarakat. Tak terkecuali dalam prosesi tradisi patangpuloan di Kabupaten 

Enrekang. Pelaksanaannya tradisi patangpuloan pada awalnya mengandung unsur 

mistik. Hal tersebut ditandai dengan adanya pemujaan terhadap roh-roh, namun 

setelah Islam datang dan unsur-unsur Islam masuk kedalam tradisi patangpuloan, 

maka tradisi tersebut mengalami perubahan dalam berbagai bentuk. Tradisi atau 

kebiasaan dalam tradisi patangpuloan yang tampak adanya pengaruh Islam yaitu: 

1. Menyegerakan pengurusan jenazah 

Apabila seorang Muslim sudah dipastikan meninggal, maka salah satu hal 

yang perlu dilakukan yakni menyegerakan penyelenggaraan jenazah.  Sementara 

menunda pengurusan jenazah, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 

perintah Nabi Muhammad Saw. Rasulullah Saw bersabda dalam hadits riwayat Abu 

Hurairah RA: 

ٍْ أثٍَِ  ٍِّ صهً الله عهُه وعهى قبَلَ: أعَْشِعُىا عَ ٍْ انَُّجِ َْشَحَ سضٍ الله عُه عَ هشَُ

 ٍْ ٌْ ََكُ عِىَي رَنكَِ فشََشٌّ رضََعُىََهُ عَ يُىَهَبَ وَئِ ُْشٌ رقَُذِّ ٌْ ركَُ صَبنحَِخً فخََ ِ ثبِنْجُِبَصَحِ فاَ

 سِقبَثكُِىْ 
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Artinya: 

"Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, 
berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut 
selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian." 
(HR Bukhari no 1315 dan Muslim no 944). 

2. Membaca Surah Yasin 

Umat Islam percaya bahwa dengan membaca surah Yasin untuk orang yang 

sudah meninggal dapat membantu mereka untuk memperoleh pengampunan dari 

Allah Swt. Membacakan Surah Yasin untuk orang meninggal salah satunya 

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:  

ُْهِ وَعَهَّىَ: "اقشؤوهب عَهًَ  ُ عَهَ ِ صَهًَّ اللهَّ ٍِ َغََبس قبَلَ: قَبلَ سَعُىلُ اللهَّ ٍْ يَعْقمِ ثْ عَ

َعٍَُِْ: َظ-يَىْربَكُىْ"    

Artinya: 

Dari Ma'qal ibnu Yasar r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: Bacakanlah ia untuk orang-orang mati kalian. Yakni surah Yasin 
tersebut. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 

3. Mangpatamma Qora’an (Khatam Al-qur’an) 

Pembacaan al-qur’an 30 juz dimulai pada malam keempat belas sampai 

malam keempat puluh (Mangpatamma). Mangpatamma adalah menyelesaikan 

pembacaan 30 juz (khatan al-quran). Kegiatan ini bertujuan kepada orang yang 

meninggal dan orang yang masih hidup.  

Bagi orang yang telah meninggal dimaknakan sebagai doa dan penerang jalan 

ke alam lain. Setiap orang bisa hadir dalam kegiatan mangpatamma. Hal ini bertujuan 

setiap orang yang ikut membaca ayat al-qur’an maka mereka juga ikut mendoakan 

almarhum/almarhumah sehingga dimudahkan jalannya. Bagi orang yang masih hidup 
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digunakan sebagai pedoaman atau pegangan hidup. Sebagaimana dalam QS. Al-

Baqarah/2:185 yang berbunyi: 

  ٌِ ٍَ انْهذُٰي وَانْفشُْقبَ ذٍ يِّ ُٰ ٌُ هذًُي نِّهَُّبطِ وَثَُِّ ُْهِ انْقشُْاٰ َْضِلَ فِ ٌ ْ اُ ٌَ انَّزِ  شَهْشُ سَيَضَب

Terjemahnya: 

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 
itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)”

17
 

4. Penyembelihan Hewan dengan Membaca Basmalah dan Menghadap 

Kiblat 

Menyembelih hewan harus dengan adab yang sesuai dengan syariat Islam. 

Membaca basmalah adalah adab yang terpenting karena sembelihan yang tidak 

disebutkan nama Allah Swt. hukumnya tidak sah dan haram untuk dimakan. Sebagai 

mana firman Allah Swt dalam QS Al- An’am/6:121 yang berbunyi: 

ب نىَْ  ًَّ ُْهِ وَئََِّهُ نفَغِْقٌ وَلََ رأَكُْهىُا يِ ِ عَهَ َزُْكَشِ اعْىُ اللهَّ  

Terjemahnya: 

 “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama 
Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu 
adalah suatu kefasikan.”

18
  

5. Mangduangan (Menyanyikan Bacaan Barazanji).  

Pelaksanaan tradisi patangpuloan, terdapat ritual mangduangan 

(menyanyikan bacaan barazanji).  Ritual ini dilakukan pada kegiatan malam acara 

puncak ritual tradisi patangpuloan.  

                                                           
17

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 28 

18
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 143 



59 
 

 

Barazanji adalah suatu kitab yang berisi sejarah Nabi Muhammad Saw. Dan 

shalawat-shalawat terhadap Nabi Muhammad Saw. yang sering dilakukan sebagai 

pelengkap dalam hajatan, bangun rumah, pindah rumah, syukuran, dan ritual 

kematian. Masyarakat setempat mempercayai bahwa barazanji merupakan suatu 

amalan yang dapat mendatangkan berkah, jalan untuk mempermudah rezki dan usaha 

untuk membuang kesialan.
19

 

Wujud integrasi budaya Islam dalam tradisi patangpuloan bisa dilihat dari 

adanya kebiasaan yang mengandung unsur-unsur Islam. Unsur-unsur budaya Islam 

tersebut melahirkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan sesuai ajaran 

Islam.  Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi patangpuloan: 

a. Nilai Religi  

Nilai religi merupakan nilai yang berasal dari keyakinan dan kepercayaan 

manusia terhadap sesuatu yang dipercaya membawa kebaikan. Memanjatkan doa 

kepada Allah Swt sebagai bentuk pendekatan diri dan ikhtiar memohon perlindungan, 

kelancaran acara serta mendoakan orang yang telah meninggal. Berdoa merupakan 

bentuk ibadah yang dibutuhkan oleh rohani dan jiwa manusia dalam menjalankan 

kehidupan. Manusia mengharapkan diberi kemudahan dalam segala kegiatan dan 

terhindar dari berbagai marabahaya. Allah Swt berfirman dalam QS Ghafir/40:60 

yang mengandung perintah agar manusia senantiasa berdoa, ayat tersebut berbunyi: 

ٌَ جَهََُّىَ  ًۡ عَُذَۡخُهىُۡ ٍۡ عِجبَدَرِ ٌَ عَ ٍَ ََغۡزكَۡجشُِوۡ َۡ ٌَّ انَّزِ ًۡۤۡ اعَۡزَجِتۡ نـَكُىۡؕۡ اِ  وَقبَلَ سَثُّكُىُ ادۡعُىَِۡ

ٍ َۡ  دَاخِشِ

 

                                                           
19

Nuraeni, Rihlah: Islam Dalam Tradisi Pernikahan. (Makassar: Jurusan Sejarah Dan 

Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2019) h. 152  
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Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".

20
 

Tradisi patangpuloan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Batu Noni 

tidak luput dari doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt yang menunjukkan adanya 

komunikasi dan pendekatan diri antara hamba dan Tuhannya. 

b. Nilai Shadaqah 

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti „benar‟. Menurut terminologi 

syari‟at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum 

dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, 

shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil.
21

 

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang 

lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu 

pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap 

ridha Allah Swt dan pahala semata. 

Shadaqah merupakan salah satu sikap atau tindakan yang dianjurkan oleh 

agama Islam terhapadap kaum muslimin. Hal ini terdapat dalam Firman Allah Swt 

yang tercantum dalam QS An-Nisa/4:114 yang berbunyi: 

ٍْ أيََشَ ثصَِذَقخٍَ أوَْ يَ  ٍ ََّجْىَىٰهىُْ ئلََِّ يَ ُْشَ فًِ كَثُِشٍ يِّ ٍَ ٱنَُّبطِ   لََّ خَ ُْ ٍۭ ثَ
حٍ عْشُوفٍ أوَْ ئصِْهَٰ

ب ًً ِ فغََىْفَ َإُْرُِهِ أجَْشًا عَظُِ نكَِ ٱثْزغَِب ءَ يَشْضَبدِ ٱللََّّ  وَيٍَ ََفْعَمْ رَٰ

 

                                                           

20
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 474 

21
 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah ( Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h. 15 
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Terjemahnya: 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-

bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 

ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang 

berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi 

kepadanya pahala yang besar.
22

 

Keluarga yang sedang melaksanakan tradisi patangpuloan harus menyediakan 

hidangan untuk disuguhkan kepada warga yang ikut hadir dalam tradisi ini. 

Menyediakan sajian untuk warga yang ikut dalam tradisi tersebut mempunyai tujuan 

agar mendapatkan berkah atas semua amal perbuatan yang telah dilakukannya, karena 

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini untuk 

senantiasa bersedekah karena sedekah adalah salah satu amalan yang harus 

dikerjakan, karena dengan seringnya orang bersedekah tanpa disadari dapat 

membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. 

c. Nilai Kesyukuran 

Setiap manusia diperintahkan untuk senantiasa bersyukur dengan memuji 

Allah atas segala nikmat yang telah diberikan baik nikmat kesehatan, kesempatan dan 

nikmat-nikmat lainnya. Mengakui nikmat secara lahir dan batin serta menjadikannya 

sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, ialah tiga hal yang menjadi 

tanda kesyukuran seseorang. Dalam tradisi patangpuloan, terdapat kegiatan-kegiatan 

yang dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt atas segala 

kelancaran acara. 

Dalam QS Ibrahim/14:7, Allah berfirman:  

ٌَّ عَزَاثًِ نشََذَِذٌ  ٌَ سَثُّكُىْ نئٍَِ شَكَشْرىُْ لََصََِذَََّكُىْ ۖ وَنئٍَِ كَفشَْرىُْ ئِ  وَئرِْ رأَرََّ
                                                           

22
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 97 
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Terjemahnya: 

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

23
 

d. Nilai  Silaturahmi  

Silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali 

persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja. Upacara tradisi 

patangpuloan adalah sebagai ajang silaturahmi di mana dalam pelaksanaannya para 

masyarakat berkumpul, membaur dan bercengkrama satu sama lainnya tanpa 

memandang suku, budaya, harkat dan martabat. Pada saat inilah mereka dapat 

berkumpul di luar kesibukan mereka.   

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Nisa/4:1   yang berbunyi: 

ُْهبَ صَ  حِذَحٍ وَخَهقََ يِ ٍ ََّفْظٍ وَٰ أََُّهبَ ٱنَُّبطُ ٱرَّقىُا۟ سَثَّكُىُ ٱنَّزِي خَهقَكَُى يِّ
ب ََٰ  ًَ ُْهُ وْجَهبَ وَثَثَّ يِ

ُْكُىْ  ٌَ عَهَ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ ٌَ ثِهۦِ وَٱلَْسَْحَبوَ   ئِ َ ٱنَّزِي رغََب ءَنىُ   سَقُِجبًسِجَبلًَ كَثُِشًا وََغَِب ءً   وَٱرَّقىُا۟ ٱللََّّ

Terjemah: 

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.

24
 

Kesimpulan yang dapat ditarik pada proses pelaksanaan tradisi patangpuloan 

melibatkan banyak orang baik itu keluarga, tetangga ataupun orang dari luar 

                                                           

23
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 256   

24
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 

Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 77 
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kampung sehingga terbentuklah ikatan yang erat atau mempererat tali silaturahmi 

yang baik. 

e. Nilai Filantropi 

Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta 

nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk 

menolong orang lain. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang 

lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan masyarakat kota. 

Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan.
25

 

Proses pelaksanaan tradisi patangpuloan peneliti menemukan unsur-unsur 

kerja sama, rasa simpati dan empati, dimulai dari persiapan pelaksanaan sampai 

selesainya, masyarakat yang datang juga ikut membantu tanpa disuruh-suruh, mulai 

dari mempersiapkan pemandian, pengakafanan, penguburan sampai pada proses 

pelaksanaan tradisi patangpuloan dilakukan secara iklhas. Salah satu masyarakat 

Desa Batu Noni, Riama (57 tahun) menuturkan bahwa: 

Iyate ada’ patangpuloan dinei sitammu buda tau dinei sikumpulu sola 
sicurita-rita, timba ngasan to sangkampong sibalian mangjama dikua na 
lancer ngasan te acara. 

Artinya:  

Tradisi patangpuloan adalah tempat bertemu orang banyak untuk berkumpul 
dan bercerita. Seluruh masyarakat datang untuk saling membantu demi 
kelancaran acara.

26
 

                                                           

25
 Chaerul Mundzir, Rihlah: Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Mappanre Temme’ Di 

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar, 2014) h. 78 

26
 Riama (57 Tahun), masyarakat Desa Batu Noni, wawancara pada tanggal 29 Mei 2022 di 

rumah Informan 
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Masyarakat saling membantu demi berjalan dengan lancar acaranya. 

Membantu dengan sifat kekeluargaan sehingga yang tampak adalah keakraban 

persaudaraan yang sangat tinggi, karena apa yang dilakukan tidak mengharapkan 

imbalan apapun, mengerjakan dengan iklhas dan hanya mengharapkan ridho Allah 

Swt.  

Firman Allah Swt dalam  QS Al-Ma’idah/5:2 yang berbunyi:   

   ٌِ ثْىِ وَٱنْعُذْوَٰ َ شَذَِذُ وَرعََبوََىُا۟ عَهًَ ٱنْجشِِّ وَٱنزَّقْىَيٰ ۖ وَلََ رعََبوََىُا۟ عَهًَ ٱلِْْ ٌَّ ٱللََّّ َ ۖ ئِ وَٱرَّقىُا۟ ٱللََّّ

 ٱنْعِقبَةِ 

Terjemahnya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

27
 

Ayat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa Allah Swt 

menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan antara sesama 

manusia. Jika kita lihat dalam pelaksanaan tradisi patangpuloan adalah suatu 

perbuatan yang mengajarkan kebaikan yaitu saling tolong menolong atau saling 

bergotong royong untuk kepentingan bersama.  
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan 

yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:    

1. Tradisi patangpuloan adalah puncak upacara/ritual memperingati hari kematian 

di Desa Batu Noni yang dilaksanakan pada hari ke 40 terhitung mulai dari hari 

pertama meninggalnya seseorang. Tujuannya adalah untuk mendoakan yang 

meninggal dengan harapan agar mendapakan ampunan, keselamatan serta 

tempat yang layak disisi Allah Swt. Upacara/ritual tradisi patangpuloan 

merupakan upacara adat kematian yang keberadaannya sudah ada sebelum 

Islam datang, yang masih dilaksanakan sampai saat ini. 

2. Prosesi upacara/ritual tradisi patangpuloan dimulai dari persiapan perlengkapan 

ritual, acara sangbonginna (malam pertama), acara tallung bonginna (malam 

ketiga, acara pitung bonginna (malam ketujuh), acara sangpuloappa bonginna 

(malam ke empat belas), patangpulo bonginna (malam keempat puluh) dan 

acara mangpatangpuloan (hari keempat puluh). Patangpuloan (hari kempat 

puluh) adalah puncak upacara kematian karena melibatkan orang banyak yang 

terdiri dari tahapan mangduangan (menyanyikan bacaan barazanji) dan tahapan 

mangpalao (menurunkan arwah) dimulai dari hari keempat puluh sampai hari 

keempat puluh satu dini hari. 

3. Prosesi upacara tradisi patangpuloan di Desa Batu Noni telah terintegrasi 

dengan budaya Islam sehingga membentuk unsur-unsur Islam didalamnya.  
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menyegerakan pengurusan jenazah, penyembelihan hewan membaca basmalah 

dan menghadap kiblat, membaca al-qur’an 30 juz, dzikir, dan barazanji sebagai 

tradisi yang mengandung unsur Islam yang terintegrasi dengan tradisi lokal. 

Unsur-unsur Islam tersebut membentuk nilai-nilai Islam di dalamnya misalnya 

nilai religi, nilai kesyukuran, nilai shadaqah, nilai silaturami dan nilai filantropi. 

B. Implikasi 

1. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki ciri khas tradisi yang sudah 

melekat dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri tersebut 

merupakan identitas yang harus dihormati sebagai bentuk perjuangan 

rasionalitas para pengikutnya. Oleh karena itu, tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat tidak boleh dipahami sebagai ritual belaka, tetapi sebagai aspek 

spiritual yang mendalam. 

2. Penulis berharap kepada masyarakat Desa Batu Noni tidak menganggap tradisi 

ini sekedar ritualitas belaka melainkan budaya yang harus dijaga dan dihormati 

dengan mengembangkan unsur-unsur Islam dalam pelaksanaannya. 
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

No. Nama Umur Pekerjaan Ket. 

1. Ambe Harisa  50 Petani Tokoh Adat 

2. Ambe Eni  63 Petani Tokoh Adat 

3. Manira 55 Petani Masyarakat 

4. Riama  57 Petani Masyarakat 

5. Supriadi  46 Petani Tokoh Agama 
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LAMPIRAN 

  

 

Gambar 1. Ambe Harisa (tokoh adat) 

 

 

Gambar 2. Ambe Eni (tokoh adat) 
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Gambar 3. Manira (masyarakat) 

 

 

Gambar 4. Riama (masyarakat) 
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Gambar 5. Supriadi (tokoh agama) 

 

 

Gambar 6. Tebing Mandu 
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Gambar 7. Proses Mekaju 

 

 

Gambar 8. Nasi Seribu 
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Gambar 9. Makan Bersama 

 

 

Gambar 10. Proses Pemotongan Ayam  
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Gambar 11. Proses Pemotongan Kambing 

 

Gambar 12. Proses Mangduangan 
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Gambar 13. Proses Mangpalao (menurunkan arwah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

Hasmiyati, lahir di locok, 10 Oktober 1999. Akrab 

dipanggil dengan nama Ammi. Penulis adalah anak ke tujuh 

dari delapan bersaudara dari sepasang suami istri, almarhum 

Ica dan ibu Riama. Pada tahun 2006 memulai pendidikan di 

SDN 75 Locok sampai tahun 2012. Kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMP 1 Anggeraja pada tahun 2012 sampai tahun 

2015 dan melanjutkan pendidikan di SMA 1 Enrekang pada tahun 2015 sampai 

tahun 2018. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Adab dan 

Humaniora jurusan Sejarah Peradaban Islam. 

Penulis sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau kampus peradaban. Banyak sekali 

pengalaman yang penulis dapatkan selama kuliah di kampus ini. Penulis berharap 

ilmu yang diperoleh selama ini bisa diamalkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan 

orang lain serta mendapat ridho Allah Swt.   


