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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع
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 Gain G ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun N En ن

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

 Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  

( „ ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf 

Latin 

Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 
 

Kasrah dan ya I i dan garis di 
atas 

 Dammah dan 
wau 

U u dan garis di 
atas 

 

4. Ta’Marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (َّالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Nama :  Herman  

NIM  :  80100220049  

Judul :  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI 

MANGNGADE DI DESA MATTAMPAWALIE KABUPATEN 

BONE 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam pada 

tradisi mangngade di Desa Mattampawalie? pokok masalah tersebut selanjutnya 

dijabarkan ke dalam submasalah, yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi 

mangngade di Desa Mattampawalie? 2) Faktor-faktor apakah yang mendorong 

masyarakat dalam melaksanakan tradisi mangngade di Desa Mattampawalie? 3) . 

Bagaimana nilai-nilai hukum Islam pada tradisi mangngade di Desa 

Mattampawalie? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

penelitian yaitu: pendekatan normatif syar‟i dan antropologi hukum. Kemudian 

sumber data penelitian ini adalah diambil dari tokoh pemerintah, tokoh agama, 

tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta anggota masyarakat yang 

terlibat dalam pelaksanaan tradisi mangngade. Selanjutnya metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta 

penelusuran referensi lainya. Serta teknik pengolaan data dan analisis data yang 

dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting 

dalam tradisi mangngde meliputi beberapa tahap, yaitu; 1) proses pelaksanaan 

ritual tradisi mangngade; tahap pertama dilakukan oleh masyarakat adalah 

ma’baji-baji (membersihkan semua tempat ritual dan kuburan nenek moyangnya). 

Tahap kedua adalah mangngade sokko dan mengunjungi beberapa tempat untuk 

melakukan ritual sesajen, yaitu Jompie, Mionro, Pattunungnge, Barugae, dan 

Angngaderengnge. Tahap ketiga adalah mangngade beppa (kue) dan hanya 

mengunjungi dua tempat ritual sesajen, yaitu Jompie dan Barugae, tahap ini 

merupakan tahap terakhir pada proses upacara tradisi mangngade. Prores 

pelaksanaan tradisi mangngade tersebut merupakan bentuk makna secara simbolis 

untuk menghidupkan nilai-nilai sosial masyarakat setempat seperti; nilai 

kebersamaan, persatuan, serta menghidupkan nilai silaturahmi. 2) faktor-faktor 

pendorong masyarakat dalam melaksanakan tradisi mangngade, yaitu a) 

Merupakan warisan nenek moyang mereka yang dikerjakan secara turun-temurun. 

b) Adanya kepercayaan tentang paham animisme dan dinamisme. c) Merupakan 

suatu bentuk ajang silaturahmi bagi anggota masyarakat Desa Mattampawalie. 3) 

Nilai-nilai hukum Islam pada tradisi mangngade terdapat beberapa nilai yang 
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dapat di petik, yaitu a) Sebagai bentuk kebersamaan bagi masyarakat Desa 

Mattampawalie. b) Sebagai bentuk persatuan dan kesatuan masyarakat Desa 

Mattampawalie. c) Sebagai bentuk rasa syukur mereka atas reski yang diperoleh. 

d) Terdapat nilai-nilai ukhuwah islamiyah yang baik.  

Implikasi dari penelitian ini adalah; 1) Sebaiknya tokoh adat dan tokoh 

agama bekerjasama untuk menghilangkan unsur-unsur yang terdapat 

penyimpangan aqidah dalam tardisi mangngade. 2) Diharapkan kepada ketua adat 

dan masyarakat yang ikut terlibat agar melakukan upacara mangngade  yang 

berbaur keislaman. 3) Masyarakat Desa Mattampawalie seharusnya lebih 

meningkatkan persatuan dan kesatuan baik pada acara mangngade maupun acara-

acara lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan ciptaan Allah yang senantiasa menginginkan 

kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat selalu membutuhkan norma-norma yang mengikat. Norma yang 

berlaku dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. 

Keadilan menumbuhkan kesadaran diri (baik individu maupun masyarakat) 

tentang kebenaran nilai. Kebenaran dalam pandangan hidup Islami terjadi proses 

internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan terhindarnya 

individu dalam segala problem kehidupan yang dialaminya.  

Berbagai penemuan kemajuan ilmu teknologi berperan besar terhadap 

perubahan budaya dan sikap manusia semakin hari kian berganti begitu cepat. 

Perkembangan peradaban yang mempengaruhi kehidupan manusia secara global 

karena adanya perubahan zaman. Kriminalitas yang semakin merajalela dan 

beragam bentuk, kekacauan keluarga, persoalan politik, krisis ekonomi hingga 

persoalan-persoalan demikian, cepat atau lambat, disadari maupun tidak, telah 

memengaruhi psikis manusia. Permasalahan psikis sebagai inti  pada manusia 

membawa perubahan terhadap pola hidup dan gaya hidup sehari-hari. Oleh karena 

itu, kontribusi para pemikir dalam bidang hukum Islam sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Sebab untuk menjawab problematik yang terbawah oleh arus 

perkembangan zaman diperlukan ijtihad oleh para fuqaha dalam menentukan 

hukum sebagai sarana penyelesaian masalah yang dihadapinya.  
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Norma yang diyakini sebagai pedoman bagi umat Islam adalah hukum 

yang bersumber pada wahyu Allah (Devine Law). Keyakinan ini berdasarkan pada 

realitas bahwa sumber hukum dalam Islam, yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

Namun, perlu diketahui bahwa hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an dan al-

Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. 

Sementara itu problematik yang timbul dalam masyarakat semakin hari kian 

bertambah banyak ragam masalah yang harus diselesaikan. Terkait dengan 

masalah yang dihadapi maka sangat dituntut adanya penafsiran dan upaya 

penemuan hukum serta pendapat para ahli hukum Islam.  

Berdasarkan kepercayaan masyarakat dan hasil ijtihad para fuqaha 

ditemukan sumber hukum bukan hanya pada al-Qur‟an dan al-Sunnah. Akan 

tetapi, ada sumber hukum lain yang telah disepakati oleh para ulama yaitu sumber 

hukum ijma dan qiyas. Terkait dengan sumber hukum dalam Islam yang 

disebutkan pada kaidah-kaidah fikih bukan hanya bersumber pada al-Qur‟an, 

hadis, ijma, dan qiyas. Akan tetapi, sumber hukum yang lain sering dijadikan 

dasar hukum oleh ulama dalam menyelesaikan sebuah perkara seperti, Istihsan, 

Istihshab, dan Maslahah Mursalah. Memang sumber hukum yang umum 

diketahui oleh masyarakat umat Islam maupun yang telah disepakati oleh fuqaha, 

hanya terdapat empat sumber, yaitu al-Qur‟an, hadis, ijma, dan qiyas. Melihat 

pada sumber hukum yang empat tersebut yang menjadi utama dalam penetapan 

hukum, tapi banyak pula ulama yang lain menggunakan sumber hukum yang lain 

dalam memutuskan sebuah perkara. 
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Terkait dengan sumber hukum tersebut yang terdapat dalam ajaran Islam 

dengan berpedoman pada al-Qur‟an dan hadis sangat berperan penting dalam 

menyelesaikan semua perkara yang terjadi. Oleh karena itu, dalam masyarakat 

Bugis memiliki beberapa pedoman atau landasan dalam menyelesaikan problem 

yang terjadi, yaitu hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Permasalahan 

yang biasa terjadi dalam masyarakat tidak hanya diselesaikan melalui pedoman 

hukum Islam. Akan tetapi, penyelesaian problem tersebut juga diselesaikan 

melalui hukum nasional, hukum adat, dan maupun hukum Islam di Indonesia. 

Sesuai dengan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku di dalam 

masyarakat. Namun, pada umunya sebagian masyarakat menyelesaikan perkara 

dengan sistem hukum adat. Hal itu terjadi karena ia masih kental dengan adat atau 

tradisi yang dilakukan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. 

Konsep masyarakat Bugis berdasarkan kepercayaannya sangat menjunjung 

tinggi norma-norma hukum adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat. 

Masyarakat Bugis tidak hanya menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukum 

dalam menyelesaikan perkara. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat 

menggunakan hukum adat sebagai pertimbangan dalam memutuskan masalah 

yang dihadapi. Bukan hanya masyarakat biasa saja yang menjadikan hukum adat 

sebagai sumber hukum di Indonesia, khususnya masyarakat Bugis. Terkait dengan 

hal tersebut ada beberapa tokoh atau ilmuan dalam fikih yang mendukung 

pemberlakuan hukum adat di Indonesia, salah satunya Muhammad Hasbi Ash-

Siddiqy. Pernyataan beliau mengatakan bahwa ilmu fikih yang harusnya dijadikan 

pedoman itu adalah model fikih ke-Indonesiaan. Alasan Hasbi mengatakan hal itu 
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adalah karena hukum yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum Islam, akan 

tetapi hukum adat juga berlaku.
1
 

Kajian Islam dalam mengatasi dan memberikan solusi dalam 

menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat tentu ia menggunakan 

hukum Islam. Kemudian di dalam kajian Islam ia berpedoman pada al-Qur‟an dan 

Hadis maupun sumber hukum yang telah disepakati oleh para  fuqaha. Setelah itu 

ia menggunakan analisis kaidah-kaidah fikih dalam menyelesaikan sebuah perkara 

yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, masyarakat Bugis bukan hanya 

menyelesaikan perkara dalam pedoman hukum Islam, akan tetapi ia lebih banyak 

menggunakan hukum adat sesuai dengan kepercayaannya. Sebabnya, hukum adat 

di Indonesia, khususnya masyarakat Bugis sangat besar pengaruhnya dalam 

kehidupan sosial. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur nenek 

moyangnya. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang kuat 

berpegang pada ade (adat).  

Terkait pengetahuan masyarakat Bugis tentang ade ia mengatakan bahwa 

ade sebagai hakikat manusia. Terkait dengan hal itu orang disebut manusia ketika 

ia memanifestasikan ade dalam dirinya. Orang yang tidak memerankan dirinya 

sebagai ade dengan mempelajari, memahami dan mengimplementasikan nilai-

nilai ade dalam masyarakat maka tidak dapat disebut manusia. Dasar ade itulah 

manusia berpangkal. Tanpa ade yang menjadi pangkal kemanusiaan, maka apa 

yang disebut lempu (kejujuran), takwa kepada Allah dan mempertinggi siri (malu) 

sebagai nilai dan martabat kemanusiaan, tidak mungkin terwujud. Masyarakat 

                                                             
1
Gatot Suhirman, Fiqh Mazhab Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi Ash-

Siddiqy untuk Konteks Rahmat Li-Indonesia ( Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 1, Februari-

Agustus 2010), h. 118-124. 
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Bugis mengartikan nilai-nilai ade sebagai harga dirinya. Sehingga aturan-aturan 

itu di dalam masyarakat Bugis disebut pangngadereng. Sebab norma-norma yang 

terkandung di dalam pangngadereng dapat mengatur kehidupan manusia.
2
 

Nilai-nilai ade dalam pandangan masyarakat Bugis sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan sosial. Sehingga masyarakat Bugis sampai saat ini masih 

mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang telah dikerjakan oleh 

nenek moyangnya. Hal ini terlihat pada tradisi yang masih dikerjakan oleh 

masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.  

Interpretasi masyarakat modern dalam memaknai tradisi, yaitu hubungan 

yang baik antar pribadi dengan kelompok dan masyarakat merupakan hal yang 

penting bagi keberhasilan hidup. Nabi saw memerintahkan kepada umatnya untuk 

mengerjakan yang ma‟ruf (baik) seperti tradisi yang baik, hal tersebut dijelaskan 

dalam QS A‟raf/7:199 

                   

Terjemahnya: 

Jadilah kamu pemaaf dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan 

kebaikan (Ma‟ruf ), dan menjauhlah pada orang-orang yang bodoh.
3
 

Berdasarkan pada penjelasan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa 

hendaklah orang menjadi pemaaf dan menyuruh orang mengerjakan kebaikan dan 

menjauh pada orang-orang yang berlaku bodoh. Ayat ini menggambarkan sebuah 

                                                             
2
A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Ombak, 2011), 

h. 66. 
3
Kementerian Agama RI, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Mikraj 

Khasanah Ilmu, 2013), h. 176. 
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seruan untuk mengerjakan tradisi yang baik dan meninggalkan tradisi yang 

menyimpang.  

Hakikat tersebut menunjukkan bukti kekuasaan Allah yang dahsyat yang 

mewajibkan hambaNya dan berhati-hati dengan siksa-Nya. Sekaligus 

menunjukkan nikmat kerabat dan keluarga yang harus mendorong manusia selalu 

bersyukur kepada Allah swt terhadap nikmatnya. Sehingga ia dapat menunaikan 

kewajibannya terhadap kerabat dan keluarga, sebab kekerabatan yang 

memancarkan cinta, kasih sayang untuk senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. 

Sejatinya kebahagiaan seseorang jika mendapatkan kerabat dan lingkungan yang 

mendukung. Sedih dengan kesedihan mereka, maka untuk menyelesaikan suatu 

masalah yang ada dalam masyarakat itu diperlukan sebuah dukungan dan wadah 

untuk berkumpul. Sehingga keberadaan tradisi yang dianut oleh semua 

masyarakat pada umumnya dan masyarakat Bugis pada khususnya untuk 

memperluas integritas persatuan dan persaudaraan dengan masyarakat lainya.   

 Tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur sampai saat ini masih 

dilestarikan dan dibudidayakan oleh sebagian masyarakat Bugis. Oleh karena itu, 

manusia tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaannya sebab sudah berakar dan 

berdarah daging dalam dirinya.  Sehingga sesuatu yang diadakan sebagai karya 

cipta manusia semakin bertambah dan berkembang, hal itu sebagai awal proses 

kebudayaan masyarakat. Kebudayaan yang dibuat dan berkembang dalam 

masyarakat Bugis tersebut, kemudian dikerjakan terus-menerus dan pada akhirnya 

menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi.  Tradisi tersebut berkembang sesuai situasi 
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dan keadaan masyarakat, sehingga tradisi itu menjadi sebuah unsur-unsur warisan 

dalam sistem bermasyarakat yang diwariskan pada generasi ke generasi.
4
 

 Tradisi atau budaya juga merupakan gambaran sikap, perilaku yang telah 

berproses dalam jangka waktu yang cukup lama, dan proses tersebut dikerjakan 

secara turun-temurun oleh nenek moyangnya kemudian diwariskan pada generasi 

ke generasi. Terkait dengan hal tersebut ditegaskan oleh Allah swt pada firmannya 

dalam QS al-Maidah/5:104 

                                           

                   

Terjemahnya:  

Apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan 

Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab; cukuplah untuk kami apa 

yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka 

akan mengikuti nenek moyang mereka, itu tidak mengetahui apa-apa dan 

tidak pula mendapat petunjuk.
5
 

Berdasarkan pada penjelasan ayat tersebut ia memperingatkan kepada 

manusia bahwa seharusnya mengikuti perbuatan-perbuatan yang baik pada nenek 

moyangnya, kemudian diturunkan pada generasinya. Generasi yang baik akan 

mempertimbangkan apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya, kemudian hal 

yang baik maka ia akan teruskan dan hal yang buruk maka hendaklah dia 

tinggalkan. Sama halnya perintah yang terdapat dalam al-Qur‟an, yaitu perintah 

untuk melakukan kebaikan dan larangan untuk melakukan yang buruk. 

                                                             

4
Thomas Wiyasa Bratawijaya, Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa, (Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 1997), h. 75. 
5
Kementerian Agama RI, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 125. 
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Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki 

kebersamaan oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan pada generasi ke 

generasi. Terbentuknya sebuah budaya disebabkan karena adanya unsur-unsur 

yang berpengaruh dalam masyarakat, seperti budaya dan bahasa. Budaya dan 

bahasa tidak dapat dipisahkan karena bagian terpenting dalam masyarakat 

khususnya masyarakat Bugis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan 

orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya terhadap 

budaya yang dianut. Sebab, kebudayaan merupakan kompleks pengetahuan yang 

mencakup sebuah kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang 

dilakukan oleh sekumpulan masyarakat.
6
  

 Salah satu tradisi atau budaya yang masih dilestarikan khususnya pada 

masyarakat Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di 

Sulawesi Selatan ialah tradisi mangngade. Mangngade (melaksanakan adat) 

merupakan bentuk ritual yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahun setelah 

pesta panen. Tradisi mangngade tersebut sampai saat ini masih dipertahankan 

oleh masyarakat  Desa Mattampawalie. Tradisi ini dilestarikan secara turun-

temurun yang di gelar pada setiap tahun di Desa Mattampawalie.  

Keberadaan tradisi mangngade yang dilakukan turun-temurun oleh 

masyarakat Desa Mattampawalie sebagai bentuk penghormatan kepada roh 

leluhur yang ia percayai. Bentuk prosesi tradisi tersebut berupa ritual dan 

penyajian makanan di depan kuburan yang telah disediakan sebagai wadah 

pelaksanaan tradisi mangngade. Sehingga masyarakat yang ikut dalam tradisi 

                                                             
6
Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-

151 
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mangngade berbondong-bondong membawa sokko, telur dan ayam ke tempat 

Barugae untuk dilakukan upacara yang dipimpin oleh sandro ade (ketua adat) 

dengan menggunakan alam sebagai media simbolik.
7
 Ketua adat setelah 

melakukan doa dalam upacara, masyarakat semua berkumpul dengan keluarga-

keluarganya sambil makan sokko tersebut, bukan saja warga Desa Mattampawalie 

tetapi banyak masyarakat yang dari luar juga datang menyaksikan upacara 

mangngade tersebut. Guna untuk menjalin persahabatan yang dijalin oleh dua 

orang atau lebih, hal ini terjadi tidak lain untuk memperbanyak saudara serta 

mempermudah hidupnya. Persahabatan tersebut sangat merasa tenang karena 

dalam segala hal ia saling berbagi. Menurut salah satu anggota masyarakat di 

Desa Mattampawalie yang bernama Hapiah mengatakan bahwa tradisi  

mangngade ini diadakan untuk merayakan masa panen padi di Desa tersebut.
8
 

Hadirnya tradisi tersebut tentu bermanfaat dan merupakan kepuasan 

tersendiri bagi masyarakat yang berada di Desa Mattampawalie karena setiap 

diadakan tradisi ini, orang-orang kemudian berdatangan di Desa tersebut untuk 

makan sokko dan ayam bahkan orang-orang di luar Desa Mattampawalie juga 

datang meramaikan tradisi ini guna untuk mempererat persaudaraan. 

Hukum Islam dengan tradisi Mangngade merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan dalam masyarakat Bugis, khususnya pada masyarakat Desa 

Mattampawalie. Keduanya mengandung hukum syara‟ masing-masing memiliki 

tata cara dan aturan dalam pelaksanaan ritual.  Hal yang membedakan adalah 

                                                             
7
Andi Muh. Saiful, “Mangngade: Ciri Tradisi Megalitik Di Desa Wanuwaru, Mallawa, 

Maros” (Jurnal Walennae, Vol.16, No.2, November 2018), h. 151-160. 
8
Hapiah (56 Tahun), Sala Satu Warga Masyarakat  Desa Mattampawalie Kecamatan 

Lappariaja Kabupaten Bone, Wawancara, Mattampawalie 01 Desember 2021. 
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terletak pada tata cara pelaksanaannya dan pedoman yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan tradisi. Hukum Islam berpedoman pada teks al-Qur‟an dan al-

Sunnah, maupun hasil ijtihad oleh para fuqaha, seperti ijma dan kiyas. Sedangkan 

tradisi mangngade tidak berpedoman pada teks, akan tetapi ia hanya 

melaksanakan tradisi tersebut sesuai kepercayaan dan apa yang diwariskan oleh 

nenek moyangnya. Terkait dengan perilaku dalam pelaksanaan tradisi tersebut 

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta bertujuan untuk menjaga 

silaturahmi terhadap sesamanya. Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa praktik tradisi mangngade dan hukum Islam yang dianut oleh masyarakat 

Bugis adalah sama-sama menjaga kemaslahatan masyarakat, namun dalam 

pelaksanaan ritual yang berbeda. 

Tradisi tersebut dilakukan di alam terbuka sehingga berpotensi adanya 

penyimpangan dalam aqidah Islam. Sebab proses pelaksanaan ritual itu 

dilaksanakan dalam beberapa tempat dengan menggunakan media, seperti 

kuburan. Hal ini bisa memicu terjadinya penyimpangan tentang keyakinan yang 

diyakini oleh masyarakat setempat. Sehingga ada sebagian masyarakat yang 

datang atau mengikuti ritual tradisi guna untuk meminta-minta di kuburan tempat 

penyajian makanan tersebut. Berdasarkan dengan kepercayaan  tersebut ia 

menganggap bahwa bisa memperlancar rejekinya. Kemudian ada juga yang 

datang dengan maksud untuk berniat ketika rejekinya dimudahkan dan melimpah, 

maka ia akan datang lagi di upacara ritual berikutnya untuk lepas ayam atau 

kambing sesuai apa yang diniatkan (bernazar).  
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Masyarakat juga memahami bahwa ketika tidak lagi dikerjakan tradisi 

mangngade maka akan berdampak negatif pada masyarakat. Dampak yang dapat 

ditimbulkan berupa bencana alam, seperti tanah longsor, anging kencang, dan 

hasil panen masyarakat selalu gagal serta bencana alam yang lainnya. Bencana 

tersebut tidak hanya terjadi pada  alam semesta, akan tetapi bisa berakibat pada 

makhluk hidup juga, salah satunya pada manusia akan terserang penyakit berupa 

bintik-bintik merah, cacar pada badan dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi 

ketika anggota keluarga sudah terikat dengan tradisi mangngade lantas ia tidak 

mengerjakan lagi.  

Kepercayaan masyarakat terhadap hal tersebut hanya bisa berakibat 

kepada anggota keluarga yang terikat dalam pelaksanaan tradisi mangngade. 

Dasar kepercayaan itulah sehingga masyarakat masih tetap mempertahankan dan 

melestarikan tradisi mangngade sebagai penangkal berbagai musibah atau 

bencana yang akan menimpah masyarakat setempat. Ditambah lagi masih ada 

sebagian masyarakat yang menganut paham animisme dan dinamisme yang 

mempercayai bahwa setiap benda terdapat roh yang mendiami dan memiliki 

kekuatan ghaib yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha 

manusia.  

Tradisi mangngade tidak hanya dijumpai pada masyarakat Desa 

Mattampawalie, akan tetapi terdapat juga ditempat lain tradisi yang serupa, seperti 

di Desa Tonrongnge, Desa Samaenre Kecamatan Tellulimpoe, dan Desa 

Wanawaru Kabupaten Maros menganut juga tradisi mangngade. Bentuk proses 

dan tahap pelaksanaan tradisi tersebut sama, akan tetapi yang membedakan adalah 
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tempat dan media yang digunakan dalam melangsungkan ritual persembahan. 

Ritual seperti ini tidak hanya ditemukan pada tempat tersebut, tapi ditempat lain 

juga banyak yang melakukan ritual persembahan yang sama, namun nama tradisi 

yang digunakan berbeda. Sebab, setiap daerah memiliki kepercayaan masing-

masing sesuai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya.  

Berdasarkan pada praktik tradisi mangngade yang dikerjakan oleh 

masyarakat Mattampawalie tersebut terlihat jelas bahwa ada kegiatan yang 

dilakukan menyalahi syari‟at Islam, seperti sabung ayam. 

Kepercayaan yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat 

memiliki potensi yang besar untuk terjadi penyimpangan dalam keyakinan. Sebab 

ritual persembahan yang dilakukan ada banyak yang tidak sesuai tuntunan syari‟at 

Islam.  Terutama pada tradisi mangngade yang dikerjakan oleh masyarakat Desa 

Mattampawalie yang digunakan sebagai media dalam ritual persembahan sesajen 

adalah kuburan. Kuburan yang digunakan diletakkan sesajen dimuka kemudian di 

doakan oleh sanro ade (membaca doa oleh dukun). Kemudian setelah sesajen 

selesai  dibaca-baca (di doakan) oleh sanro, maka dilanjutkan pelepasan ayam 

atau kambing sesuai dengan niat masyarakat yang melepaskan kambing tersebut. 

Setelah selesai pelepasan ayam atau kambing dilajukkan lagi dengan sabung ayam 

(mappabbitte manu) sebagai pabbura (obat) sekaligus penutup pada upacara ritual 

mangngade. Upacara tradisi mangngade yang telah selesai, maka sebagian besar 

masyarakat yang datang ke acara tersebut pergi mamminya-minyak (mengoleskan 

minyak) pada mesa kuburan. 
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Terkait dengan hal itu, maka perlu di analisis lebih dalam lagi terkait 

dengan tradisi mangngade yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Mattampawalie. 

Mengenai bentuk-bentuk prosesi dan faktor-faktor pendorong serta unsur-unsur 

nilai religius yang terdapat dalam tradisi tersebut, sehingga masyarakat 

melestarikan dan mempertahankannya sampai saat ini. Terlebih penting lagi 

terkait dengan pandangan syari‟at Islam terhadap tradisi mangngade yang 

dilakukan oleh masyarakat. Terutama pada aspek syari‟at yang meliputi norma 

hukum sangat erat kaitanya pada akhlak, baik hubungannya langsung dengan 

Allah, hubungannya antara sesama manusia, maupun alam serta benda dalam 

masyarakat.  

 Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “ Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Mangngade di Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.” 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi 

Mangngade di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.” 

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis hukum Islam pada 

tradisi mangngade.  

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, dapat dideskripsikan bahwa 

tradisi mangngade merupakan adat kebiasaan yang senantiasa dikerjakan oleh 

masyarakat setempat yang diwariskan oleh nenek moyangnya pada generasi ke 
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generasi. Tradisi mangngade tersebut dilaksanakan di masyarakat Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Oleh karena itu, 

penulis berusaha mengupas secara umum tradisi yang dikerjakan oleh 

masyarakat Desa Mattampawalie.  Adapun deskripsi fokus penelitian ini yaitu: 

a. Analisis hukum Islam merupakan seperangkat norma atau kaidah-kaidah 

hukum yang berdasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul mengenai 

tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang 

diakui dan diyakini, dan mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. 

b. Adat istiadat merupakan norma, perbuatan atau kebiasaan yang lazim 

dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi 

kebiasaan.  

c. Tradisi Mangngade (menjalankan adat) merupakan bentuk ritual yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Mattampawalie untuk merayakan pesta 

panen sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap hasil panen. 

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap 

Tradisi Mangngade di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten 

Bone. Terkait dengan hal tersebut maka dapat diangkat sebuah sub-sub masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana prosesi tradisi mangngade di dalam masyarakat Desa 

Mattampawalie,  Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone? 
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2. Bagaimana faktor-faktor pendorong masyarakat dalam melakukan tradisi 

mangngade ? 

3. Bagaimana nilai-nilai hukum Islam memandang tradisi mangngade dalam 

masyarakat di Desa Mattampawalie,  Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone? 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Jurnal (2015) “Nilai Budaya dalam Upacara Adat Mappogau Hanua Di 

Karampuang, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan”.
9
 Ditulis oleh 

Abdul Asis, jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang berfokus 

pada bentuk-bentuk prosesi nilai budaya dalam upacara adat mappogau hanua  

di Karampuang, Kabupaten Sinjai. Tradisi mappogau hanua yang dikerjakan 

oleh masyarakat Desa Karampuang Kabupaten Sinjai merupakan upacara ritual 

pesta panen. Upacara pesta panen ini dikerjakan setiap tahun menjelang musim 

tanam kembali. Ritual persembahan sesajen yang berupa hasil panen (padi dan 

jagung) dilakukan dalam tradisi mappogau hanua ditujukan kepada Dewata. 

Masyarakat adat Karampuang menyebutnya Manurungnge ri Kampulue 

“dianggap orang yang suci” sebab pada saat itu ia diangngap orang yang 

berjasa karena mewariskan berupa sawah, kebun, dan hutan yang subur untuk 

anak cucunya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Karampuang. 

Pelaksanaan tradisi mappogau hanua memiliki beberapa tahapan untuk 

melaksanakannya. Beberapa tahap yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu; 

mabbahang (musyawarah), mappaota (permohonan izin pada penguasa gunung 

                                                             
9
Abdul Asis, “Nilai Budaya Dalam Upacara Adat Mappogau Hanua di Karampuang, 

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan” (jurnal Walasuji, Volume 6, No. 2, Desember 2015: 

381-396), h. 1. 
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dan air), mab’baja-baja (membersihkan tempat upacara dan lingkungan 

sekitar), mappaenre (menaikkan sumbangan), mappanre manu (memberikan 

makan ayam sebelum dipotong), menre ri bulu (naik ke gunung untuk 

melakukan ritual), massulo beppa (menerangi kue semalam suntuk), mabbecce 

(proses pengukuhan), dan malling (berpantang). Terkait dengan penjelasan 

pada jurnal tersebut tentang tradisi mappogau hanua pada hakikatnya 

merupakan bentuk penghormatan pada leluhurnya. Berdasarkan terhadap 

kepercayaan nenek moyangnya yang telah dikerjakan secara turun-temurun 

setiap tahun.  

Oleh karena itu, tidak berjauh beda dengan tradisi mangngade yang 

penulis teliti, sebab ia sama-sama melakukan persembahan ritual sesajen pada 

tempat yang telah ditentukan. Namun, yang menjadi perbedaan diantara kedua 

tradisi tersebut adalah terletak pada tahap pelaksanaan dan media yang 

digunakan dalam melangsungkan ritual. Terkait dengan hal itu peneliti 

berinisiatif untuk menjadikan jurnal tersebut sebagai bahan referensi penulis 

dalam penyusunan tesis. Sebab, jurnal ini berkaitan erat dengan judul 

penelitian penulis yang akan diteliti, yaitu; analisis hukum Islam terhadap 

tradisi mangngade di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten 

Bone yang berfokus pada analisis hukum Islam terhadap tradisi mangngade.  

2. Jurnal (2018) “Mangngade: Ciri Tradisi Megalitik Di Desa Wanuwaru, 

Mallawa, Maros”.
10

 Ditulis oleh Andi Muh. Saiful, jurnal ini menggunakan 

                                                             
10

Andi Muh. Saiful, “Mangngade: Ciri Tradisi Megalitik Di Desa Wanuwaru, Mallawa, 

Maros”, h. 1. 
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jenis penelitian kualitatif, yang berfokus pada bentuk prosesi tradisi dan 

kedudukan mangngade dalam masyarakat. Tradisi mangngade yang terdapat di 

Desa Wanawaru tersebut memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. 

Tahapan tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu; mengunjungi Salo, berkumpul 

di Saoraja, dan berkumpul di Bulu Posso. Kemudian dalam jurnal ini 

menjelaskan secara singkat proses pelaksanaan mangngade yang bercirikan 

tradisi mangalitik karena menggunakan media batu besar maupun batu kecil 

dalam persembahan sesajen. Persembahan yang dilakukan itu bertujuan agar 

terhindar pada bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan 

lain sebagainya.  

Oleh karena itu, secara tidak langsung tujuan ritual persembahan yang 

dilakukan pada tradisi mangngade adalah sebagai penangkal bencana atau 

tolak bala. Bentuk proses dan tahap pelaksanaan pada tradisi mangngade yang 

terdapat di Desa Wanawaru Kabupaten Maros, hampir sama dengan tradisi 

mangngade yang penulis teliti, yaitu tradisi mangngade juga yang ada di Desa 

Mattampawalie Kabupaten Bone. Namun, yang menjadi pembeda diantara 

tradisi mangngade yang ada di Desa Wanawaru dengan Desa Mattampawalie 

terletak pada media yang digunakan dalam persembahan sesajen.  

Terkait dengan proses dan tahap pelaksanaan hampir sama dengan 

tradisi mangngade yang dikerjakan oleh masyarakat Mattampawalie. 

Perbedaan tradisi tersebut terletak pada tempat yang dikunjungi pada saat 

upacara ritual berlangsung. Tempat yang dikunjungi oleh masyarakat 

Wanawaru, yaitu Batu Melingkar, Saoraja, Olo Bola, dan Salo sedangkan pada 
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tradisi mangngade di Mattampawalie ia mengunjugi Jompie, Mionro, 

Pattunungnge, Barugae, dan Angngaderengnge. Sehingga penulis menjadikan 

jurnal ini sebagai referensi dalam penyusunan tesis terkait dengan judul yang 

diteliti oleh penulis, yaitu; analisis hukum Islam terhadap tradisi mangngade di 

Desa Mattampawali Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Jurnal ini sangat 

relevan pada fokus penelitian yang aka diteliti oleh penulis yang berkaitan 

dengan analisis hukum Islam terhadap tradisi mangngade. 

3. Jurnal (2018) “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”.
11

 

Ditulis oleh Sulfan Wandi, penelitian ini berfokus pada eksistensi ‘urf dan adat 

kebiasaan sebagai dalil fikih dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum 

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam. Pemahaman tentang urf dalam 

jurnal ini ia mengutarakan perbedaan antara urf dan adat kebiasaan serta 

fungsi-fungsi urf dalam masyarakat. Urf yang dipahami hanya berlaku pada 

kebiasaan anggota kelompok masyarakat sedangkan adat kebiasaan yang ada 

pada sifat kepribadian seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat.  

Oleh karena itu, kata urf yang dijelaskan dalam jurnal ini bisa dijadikan dasar 

hukum selama ia tidak bertentangan dengan syari‟at Islam.  

Urf juga digunakan sebagai salah satu metodologi dalam menafsirkan 

ayat al-Qur‟an dan hadis. Terkait dengan penjelasan urf dalam jurnal tersebut 

maka peneliti menjadikan jurnal ini sebagai referensi dalam penyusunan tesis 

oleh penulis. Sebab, penulis melihat bahwa jurnal ini berorientasi pada  judul 

                                                             
11

Sulfan Wandi, “Eksistensi „Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” (Samarah: 

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018), h. 1. 
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penelitian yang penulis teliti yaitu analisis hukum Islam terhadap tradisi 

mangngade di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 

4. Jurnal (2014) “Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’ah 

Historis)”.
12

 Ditulis oleh Muhammad Harun dan Fauziah, pembahasan jurnal 

ini berfokus pada konsep urf dalam pandangan ushul fikih. Jurnal ini 

menjelaskan konsep urf secara substansial, kata urf sebenarnya sudah ada pada 

zaman Rasulullah, para sahabat, tapi urf belum terformulasi sebagai teori. Urf 

baru kemudian memiliki bentuk atau teori pada masa Imam empat mazhab, 

khususnya pemahaman secara eksplisit oleh dua Imam sebelum Imam Syafi‟i.  

Oleh karena itu, dalam jurnal ini mengupas secara singkat tentang 

keberadaan dan pemberlakuan urf pada masa Rasulullah, sahabat sampai pada 

Imam empat mazhab. Kemudian menjelaskan pendapat para ulama terutama 

yang ahli di bidang fikih tentang pemberlakuan urf dalam masyarakat serta 

penetapan urf sebagai sumber hukum Islam. Terkait dengan penjelasan pada isi 

jurnal tersebut maka peneliti menjadikan jurnal ini sebagai referensi dalam 

penyusunan tesis penulis. Sebab, dalam jurnal ini memiliki keterkaitan 

terhadap judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan pada 

penjelasan jurnal tersebut ia berfokus pada konsep urf sedangkan judul yang 

diteliti oleh penulis berfokus pada analisis hukum Islam terhadap tradisi 

mangngade. Oleh karena itu, secara tidak langsung penulis lebih cenderung 

menggunakan urf dalam menjabarkan nilai hukum Islam dalam memandang 

tradisi mangngade. 

                                                             
12

Muhammad Harun dan Fauziah, Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Fiqh (Tela‟ah 

Historis) ( Jurnal Nurani, Vol. 14, No. 2, Desember 2014:15-26), h. 1. 
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5. Jurnal (2018), ”Mashalih Mursalah dalam pandangan ulama salaf dan khalaf”, 

ditulis oleh Adi Sofyan.
13

 Penjelasan pada isi jurnal tersebut terkait dengan 

mashalih mursalah yang dijadikan  sumber hukum yang tidak ada dalilnya 

dalam al-Qur‟an maupun hadis. Namun, mashalih mursalah dapat dijadikan 

sebagai sumber hukum meskipun tidak ada dalilnya, akan tetapi dengan tujuan 

untuk kemaslahatan masyarakat. Penggunaan mashalih mursalah tersebut 

terjadi perdebatan dikalangan ulama persoalan ada yang membolehkan 

dijadikan sebagai sumber hukum tapi ada pula yang mentang untuk dijadikan 

sumber hukum.  

Oleh karena itu, mashalih mursalah boleh digunakan asal 

mendatangkan kemanfaatan bagi manusia sebagai sumber hukum selama 

belum ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan pada penjelasan jurnal tersebut 

maka penulis menjadikan sebagai teori dalam pengembangan tesis, sebab 

memiliki keterlibatan terhadap judul yang akan diteliti oleh penulis. Terkait 

dengan jurnal tersebut ia berfokus pada penggunaan mashalih mursalah 

sebagai sumber hukum meskipun tidak ditegaskan dalam dalil, sedangkan judul 

yang penulis teliti berfokus pada analisis hukum Islam dalam memandang 

tradisi mangngade. Sehingga pembahasan pada jurnal memiliki sisi yang sama 

terhadap judul yang diteliti penulis, yaitu hukumnya sama-sama tidak terdapat 

dalam nash al-Qur‟an maupun hadis karena objek permasalahannya terdapat 

pada tradisi mangngade atau adat. 

                                                             
13

Adi Sofyan, Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf ( Sangaji; 

Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018), h. 1. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian yang akan 

dilaksanakan berbeda dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, baik 

dari segi jenis penelitiannya maupun metode pendekatannya. Adapun dalam 

penelitian ini akan difokuskan analisis hukum Islam terhadap tradisi mangngade 

di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi hal utama penulis 

mengambil judul tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian; Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui bentuk prosesi tradisi mangngade dalam masyarakat di 

Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong masyarakat dalam melakukan 

tradisi mangngade di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja 

Kabupaten Bone 

c. Untuk mengetahui nilai-nilai hukum Islam terhadap tradisi mangngade 

dalam masyarakat Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten 

Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah secara 

umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut: 
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a. Kegunaan ilmiah 

1) Diharapkan agar menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai media 

riset ilmiah pada tahun mendatang dalam mengartikulasi nilai hukum 

Islam dalam tradisi mangngade di masyarakat Desa Mattampawalie 

Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.  

2) Diharapkan agar menjadi bahan bacaan dan sebagai kontribusi untuk 

mendukung penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin 

mengembangkan penelitian di bidang yang sama untuk mahasiswa secara 

khusus dan untuk masyarakat pada umumnya. 

b. Kegunaan praktis 

1) Adanya tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak 

yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan sosial, khususnya 

pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti lembaga perguruan tinggi, 

dinas pariwisata, dinas sosial dan lain sebagainya. Bertujuan agar dapat 

dijadikan sebagai data atau informasi penting, guna melakukan upaya-

upaya pengembangan budaya dan kaitannya dengan hukum Islam dalam 

tradisi mangngade untuk meningkatkan kreativitas masyarakat. 

2) Bagi Penulis, memberikan  motivasi agar dapat menambah ilmu 

sebanyak-banyaknya serta menambah pengalaman mengenai nilai hukum 

Islam dalam tradisi mangngade untuk meningkatkan kreativitas 

masyarakat. 



 

23 
 

BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tradisi 

1. Hakikat tradisi  

Tradisi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan adat 

kebiasaan yang dikerjakan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan masih 

berlaku sampai saat ini dalam masyarakat.
1
 Menurut Muhaimin AG dalam 

bukunya menerangkan bahwa tradisi dalam bahasa Latin, yaitu; Tradio artinya 

diteruskan, sedangkan dalam arti bahasa tradisi adalah suatu kebiasaan yang 

berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang 

dikerjakan dengan ritual adat atau agama.
2
  

Tradisi yang telah dikerjakan dalam jangka waktu yang lama dan sudah 

mendarah daging dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, agama dan 

bahkan negara. Hal ini tidak bisa lagi dihilangkan dalam masyarakat karena 

sudah menjadi kebiasaan dan diwariskan pada generasi ke generasi. Khususnya 

pada masyarakat Bugis sering sekali dijumpai tradisi dalam bentuk ritual yang 

dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat tertentu.  

Budaya yang ada sejak lama merupakan penilaian atau anggapan 

masyarakat bahwa cara yang paling baik dan benar. Anggapan tersebut 

berdasarkan pada nilai-nilai atau norma yang baik yang berlaku sajak dahulu. 

Berdasarkan hal tersebut dalam Bahasa Arab kata budaya dibahasakan dengan 

                                                             
1
Bambang Marhijanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Terbit Terang, 1999), 

h. 310. 
2
Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon (Ciputat: 

Wacana Ilmu, 2001), h. 11. 
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kata al-Adat atau al-Urf. Ada beberapa definisi di dalam Taj al-Arusy yang 

disebutkan menurut pendapat Sayyid Murtadla al-Zabidi diantaranya, yaitu:  

a. Definisi adat 

1) Setiap hal yang berulang kali dilakukan baik sering atau terus-menerus, 

tanpa keterkaitan dengan, aqliyah (logika) 

2) Segala hal yang terpatri (menancap) dalam pribadi setiap manusia, 

berulang kali dilakukan dan dapat diterima oleh akal sehat. 

b. Definisi al-Urf  

Menurut pendapat sebagian para pemikir Islam tentang definisi al-

Urf, yaitu ada yang menyamakan antara definisi al-Urf dengan adat. Akan 

tetapi, ada pula pemikir yang membedakan antar keduanya, menurutnya 

versi al-Adat erat kaitannya dengan perbuatan, sedangkan versi al-Urf  

selalu identik dengan perkataan. Sedangkan menurut pendapat Musa 

Asy”ari mengatakan bahwa budaya adalah totalitas kegiatan intelektual 

yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dengan segala 

implementasinya.
3
 

Terkait dengan perbedaan definisi tersebut, itu hanya berbeda pada 

segi kata saja. Namun, secara hakikat mengandung makna yang sama, hal 

itu dapat dilihat pendapat Musa Asy‟ari. Budaya Islam adalah hasil upaya 

yang diperoleh melalui proses dinamika perkembangan agama tersebut 

dengan keikut sertaan dalam mengatur pemeluknya untuk melakukan 

kegiatan setiap hari. Budaya Islam tersebut lebih banyak berpengaruh pada 

                                                             
3
M. Subhan, dkk, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Syari’ah (t.t: Lirboyo 

Press, 1013), h. 91.  
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aturan yang lebih ringan terhadap pengikutnya dan tidak ada unsur paksaan 

terhadap tindakan kemampuan pengikutnya pula. Hanya saja Nabi saw 

menyuruh kepada umatnya untuk mengerjakan yang ma’ruf (kebaikan) dan 

meninggalkan yang mungkar (buruk). Hal tersebut dijelaskan pada firman 

Allah swt dalam QS al-A‟raf/7:199. 

                   

Terjemahnya:  

Jadilah kamu pemaaf dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan 

kebaikan (Mar‟uf ), dan menjauhlah pada orang-orang yang bodoh.
4
 

Berdasarkan pada penjelasan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa 

hendaklah orang menjadi pemaaf dan menyuruh orang mengerjakan 

kebaikan dan menjauh pada orang-orang yang berlaku bodoh. Ayat ini 

menggambarkan sebuah seruan untuk mengerjakan tradisi yang baik dan 

meninggalkan tradisi yang menyimpang. 

Berdasarkan pada ayat tersebut maka dalam kaidah-kaidah fikih juga 

terdapat kaidah yang menyebutkan bahwa adat bisa dijadikan sebagai 

sumber hukum dalam Islam, yaitu: 

 الَْعَادَةُ مَُُكَّمَة  
Artinya: 

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum
5
 

                                                             
4
Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 176. 

5
Said Agil Husain al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 

2004), h. 40. 
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Pengambilan al-urf sebagai sumber hukum Islam tidaklah tanpa 

batas, karena al-urf memiliki beberapa jenis sesuai perspektif yang 

digunakan dalam mengkaji tersebut. Jenis-jenis al-urf  dalam kajian Islam 

dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu: 

1) Jika dipandang pada segi teori yang selalu digunakan, maka terdapat dua 

jenis, yaitu; pertama, urf qauliy ialah kebiasaan dalam menggunakan 

kata-kata atau ucapan. Seperti kata (waladun) yang secara etimologi 

artinya  anak baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun, dalam 

kehudupan sehari-hari (urf) kata (waladun) tersebut hanya memiliki arti 

anak laki-laki saja. Kedua, urf fi’liy merupakan kebiasaan yang terjadi 

dalam perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah 

dan kurang bernilai). Transaksi dengan penjual dan pembeli hanya cukup 

menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang namun tidak 

mengatakan kata transaksi (akad) apa-apa. 

2) Jika dipandang pada segi ruang lingkup penggunaannya, terdiri pada dua 

jenis, keduanya merupakan kebiasaan berlaku secara umum dan khusus. 

Pertama, berlaku di semua tempat, seperti menganggukkan kepala 

sebagai tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak 

atau tidak setuju. Kedua, berlaku secara khusus yang hanya digunakan 

oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Adat 

tersebut tidak berlaku disembarang tempat, seperti ungkapan paman. 

Perkataan tersebut memiliki arti yang berbeda-beda, misalnya pada orang 

Sunda dan Jawa. Orang Sunda hanya mengartikan paman sebagai adik 
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dari ayah dan tidak dimaksudkan kakak dari ayah. Sedangkan orang Jawa 

mengartikan paman yaitu adik dan kakak dari ayah.  

3) Jika berdasarkan pada keabsahan (nilai baik dan buruknya)  al-urf dalam 

perspektif syara‟ dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, Urf 

sahih (valid custom), adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak 

bertentangan dengan dalil syara‟, sehingga tidak menghalalkan yang 

haram dan begitu juga sebaliknya. Pemahaman terhadap urf sahih 

menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dalam masyarakat 

dan menjadi kebiasaan baik secara individu maupun kelompok yang 

tidak bertentangan dengan akal maupun nash al-Qur‟an, hadis dan 

sumber hukum lainya maka boleh dikerjakan. Terkait dengan kebiasaan 

yang dilakukan masyarakat dibolehkan asal tidak menimbulkan 

kemudharatan dalam masyarakat. Sehingga kebiasaan tersebut 

menampakkan cahaya kemaslahatan, keadilan, kedamaian, serta 

kesejahteraan masyarakat maupun kelompok dan individu.  

Kedua, Urf  fasid (invalid custom), adalah kebiasaan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi 

berlawanan dengan ketentuan syari‟at karena menghalalkan yang haram 

atau membatalkan yang wajib.
6
 Urf fasid tersebut yang dikenal dalam 

masyarakat dan menyalahi ajaran umat Islam harus dihilangkan. Sebab, 

perbuatan yang menjadi kebiasaan tersebut dapat mengancam eksistensi 

agama yang dianut. Kemudian dapat merusak akidah dan keyakinan 

                                                             
6
Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep „Urf dalam Penetapan 

Hukum Islam, ( Jurnal Tsaqafah, Vol. I 3, No. 2, November 2017), h. 287-288. 
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masyarakat yang menyimpang. Oleh karena itu, berpotensi terjadi 

kesyirikan dalam masyarakat karena ia melakukan penyembahan selain 

Allah, seperti pohon, batu, dan benda lainnya yang dianggap keramat dan 

bisa memberikan keselamatan ketika melakukan ritual penyembahan.   

Terkait dengan kata urf  jika dilihat pada tingkat keabsahan terdapat 

dua bagian yaitu urf sahih dan urf fasid. Keduanya terdapat perbedaan yang 

mendasar karena urf sahih sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang 

berlaku, sedangkan urf fasid bertolak belakang dengan ajaran Islam sebab ia 

menghalalkan yang haram. Hal tersebut dapat dilihat pada kaidah fikih 

dibawah ini: 

باَحَةُ إِلاَّ بِدَليِْل    اْلَأصْلُ فِ الشُّرُوْطِ فِ الْمُعَامَلَاتِ الِْْلُّ وَالِْْ

Artinya: 

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil 

yang menunjukkan keharamannya.
7
 

Penjelasan pada kaidah fikih tersebut menunjukkan adanya 

kebolehan untuk mengerjakan atau memakan sesuatu selama belum ada 

dalil hukum yang melarang dan mengharamkannya. Contohnya apabila ada 

binatang yang belum ada dalil yang secara tegas mengharamkanya, maka 

boleh untuk dimakan. 

 

                                                             
7
Djazuli, kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis (Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 51. 
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2. Unsur-unsur tradisi  

Menurut pendapat Koenjaraningrat mengatakan bahwa ada beberapa 

unsur kebudayaan secara umum, yaitu:  

a. Sistem religi  

b. Sistem organisasi masyarakat  

c. Sistem pengetahuan  

d. Sistem mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi  

e. Sistem teknologi dan peralatan  

f. Bahasa  

g. Kesenian
8
 

Setiap unsur budaya memiliki keterlibatan secara umum dalam praktik 

sosial baik pada sistem sosial, sistem budaya, sistem agama dan lainnya. 

Contohnya ekonomi memiliki sistem yang berwujud berupa rancangan, 

program, kepedulian terhadap aturan dan sebagainya. Kemudian ekonomi 

memiliki perwujudan terhadap tindakan dan komunikasi terhadap produsen 

maupun konsumen. Terkait yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi 

mempunyai juga wujud berupa tindakan-tindakan, dan interaksi berpola antara 

produsen dengan konsumen. Selain pada itu, dalam sistem ekonomi memiliki 

juga alat komoditi serta benda-benda ekonomi.  

Begitu pula pada sistem religi mempunyai kepercayaan keyakinan, 

pengetahuan tentang Tuhan, roh halus, Dewa-dewa, surga dan neraka serta 

                                                             
8
Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya ”Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian, dan Teknologi (Jurnal Literasiologi, volume 1, No. 2 Juli-

Desember 2019), h. 148-153. 
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yang lainnya.
9
 Kemudian sistem religi terwujud melalui praktik-praktik, baik 

pelaksanaan tahunan, rutin, maupun kadang kala dikerjakan. Demikian juga 

pada sistem religi memiliki benda-benda yang suci maupun benda-benda 

religius.  

Misalnya, kesenian memiliki karya berupa ciptaan, pikiran, ide-ide, 

historis, dan syair Bugis. Kemudian kesenian merupakan terwujudnya 

komunikasi antara sesama seniman, penyelenggara, sponsor, penonton, serta 

konsumen hasil kesenian. Kesenian juga dapat melahirkan sebuah karya yang 

berupa benda-benda yang indah, contohnya Masjid, Candi, kain tenun yang 

indah, serta kerajinan lainnya.  

3. Fungsi Tradisi dalam Masyarakat  

Tradisi merupakan sekumpulan benda material dan pikiran-pikiran atau 

ide-ide yang dimaknai secara khusus dan sudah ada sejak lama. Namun, tradisi 

juga bisa terdapat perubahan jika masyarakat mengabaikan fragmen tradisi 

yang sejak lama sudah ada. Akan tetapi, tradisi akan nampak kembali jika 

masyarakat menetapkan fragmen ulang yang sudah ada sejak dahulu kala. 

Bahkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang akan punah jika benda-

benda material dibuang dan gagasan ditolak atu dilupakan.  

                                                             
9
Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (t.t: t.p, t.t.), h. 9.  
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Manusia tidak bisa hidup kalau tidak dengan tradisi, bahkan ia selalu 

merasa tidak puas dengan tradisinya.
10

  Bahkan Shil berpendapat bahwa ada 

beberapa fungsi tradisi terhadap masyarakat, yaitu: 

a. Bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tradisi 

terdapat pada keinsafan, kepercayaan aturan dan nilai yang dikerjakan di 

masa lalu.  Sehingga mempersiapkan sebuah cuplikan warisan melalui 

cerita maupun benda-benda material yang bermanfaat. Melalui hal tersebut 

orang mampu membangun masa depan dengan menggunakan gagasan-

gagasan maupun benda material.  

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semua hal harus mendapatkan dukungan untuk 

mempererat dan menyatukan. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam 

tradisi. Sehingga setiap orang memiliki kepercayaan bahwa setiap 

tindakan diterima sebab ada tindakan yang sama sebelumnya.    

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. 

Pemahaman terhadap tradisi lokal, daerah, kota, dan komunitas lokal 

lainnya memiliki peran yang sama yaitu untuk mempersatukan warga atau 

anggotanya pada bidang tertentu.
11

   

                                                             
10

Shill, The Sosiology of Social Change (Jakarta: Prenada, 2010), h. 74.  
11

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h. 

74.  
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Anggota masyarakat adalah sebuah kelompok yang mempunyai 

persamaan identitas, budaya, wilayah, dan komunikasi terhadap lingkungan 

sosial  yang tertata dengan baik. Sehingga masyarakat mewariskan masa 

lalunya melalui:  

a. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan 

hubungan antar individu dalam kelompok). Tradisi yang membentang di 

dalam masyarakat harus ditaati oleh penganutnya. Sehingga adat-istiadat 

yang berkembang dalam masyarakat merupakan alat untuk mewariskan 

tradisi yang sejak lama dikerjakan oleh leluhur. Namun, tradisi tersebut 

mengalami banyak perubahan disebabkan adanya perkembangan zaman. 

Oleh karena itu, terkadang apa yang dikatakan biasa berbeda apa yang 

disampaikan oleh nenek moyang terdahulu. Itulah sebabnya, tradisi 

terdahulu akan selalu menjadi landasan dalam perkembangan dan 

pembaharuan.  

b. Nasehat para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut 

melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan 

secara lisan turun temurun pada satu generasi ke generasi selanjutnya.  

c. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki 

kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat Contoh: 

Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus di jaga, di puja, dan diberikan apa 

yang disukainya dalam bentuk sesaji. Ketua komunitas atau kelompok 
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tersebut memberikan isyarat dengan lisan yang berupa nasihat atau 

petunjuk yang yang mesti anggotanya taati.  

d. Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat 

berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu 

atau makam.  

e. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.  

f. Membantu menyediakan tempat pelarian pada keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern.  

Ade (adat) sebagai konsep kebudayaan orang Bugis memiliki fungsi dan 

peranan yang menempatkan persoalan manusia sentral. Berdasarkan pada hal 

tersebut, andi Zainal Abidin mengutip dalam lontara dan menunjukkan fungsi dan 

peranan adat itu. Adat merupakan perbuatan yang wajar dilakukan dan 

mengatakan sesuatu terhadap apa yang patut dikatakan. Bersikap loyalitas 

terhadap semua orang dengan menghimpun orang banyak agar tidak bercerai-

berai, menjadi pagar sebuah negeri agar tidak dimasuki perbuatan sewenang-

wenang, sebagai penghalang perbuatan jahat, tempat mengayom orang lemah 

yang jujur, tempat terbentuknya orang kuat dan zalim lagi curang, dan jikalau 

disuruki ia akan menghimpit, dan jikalau dilangkahi ia akan menendang.
12

 

Terkait dengan persoalan tersebut maka dapat mencerminkan bahwa 

fungsi adat dalam masyarakat adalah saling menghormati, mengayomi dan 

                                                             
12

A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, h. 118. 
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bersikap jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan pada 

masyarakat dengan mentaati norma-norma yang berlaku dalam negara. Norma 

tersebut dapat dilihat pada aturan-aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah maupun aturan yang terdapat dalam agama yang dianut oleh subuah 

negara.  

4. Nilai-nilai utama dalam tradisi 

Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi tersebut dapat berperan penting 

dalam kehidupan sosial, baik pada sistem individu maupun pada lembaga 

kemasyarakatan. Peran nilai dalam masyarakat dapat menjadi ukuran utama 

terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Sehingga Perilaku tersebut 

diwariskan pada generasi ke generasi yang dapat melakukan pengembangan, baik 

pada manusia maupun lembaga, atau pranata-pranata sosial. Oleh karena itu, dapat 

dilihat pada proses aktualisasi nilai-nilai tradisi tersebut, yaitu nilai : 

a. Kejujuran 

Secara etimologis, lempu (jujur)‟. Lempu berarti „lurus‟ yang 

merupakan lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks, adakalanya kata ini 

berarti juga ikhlas, benar, baik, dan adil.
13

 Sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS. At-Taubah/9:119, yang berbunyi: 

دِقِيَن   يََٰأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءاَمَنُواْ ٱت َّقُواْ ٱللَّهَ وكَُونوُاْ مَعَ ٱلصََّٰ

 

                                                             
13

Muhammad Yusuf ,. Pendidikan Karakter Berbasis Qurani Dan Kearifan Lokal, Karsa, 

Vol. 22 No. 1, Juni 2014. h. 58. Dikutip A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. 

h. 119. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
14

 
 

Berdasarkan pada penjelasan mengenai kejujuran yang awal katanya 

dalam bahasa Bugis adalah lempu (jujur) dan bisa juga dikatakan laleng 

malempu yaitu jalan yang lurus. Jujur memiliki arti luas ketika dikaji lebih 

dalam bisa diartikan orang bijaksana, pintar, sopan, dan memiliki akhlak yang 

baik. Lempu dapat dipercaya, jika manusia memiliki kepercayaan kepada orang 

lain atau sesamanya berarti itu adalah orang bertanggung jawab. Sebab percaya 

atau tidak orang lain dengan kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Ketika 

kita jujur dan amanah terhadap semua aktivitas yang kita lakukan, secara tidak 

langsung termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari begitu dalam akhlak 

seseorang. Antonim dari kata jujur adalah curang, penghianat, penipu aniaya 

dan semacamnnya.  

Dalam masyarakat Bugis memiliki nilai budaya siri‟ (malu), oleh 

karena itu, ia akan menjunjung tinggi kepercayaan dirinya. Prinsip ini, orang 

Bugis senantiasa mepertahankan kesucian dirinnya dengan memegang teguh 

pada suatu norma yang sangat dihormati, kemandirian dan kejujuran. Dengan 

hal itu, merupakan bukti dalam mempertahankan kesucian diri serta 

kehormatannya. Lempu (jujur) dapat di sinonimkan kata lampu. Lempu jika 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat akan mendatangkan sebuah kebaikan 

yang berupa kepercayaan dalam masyarakat, serta masyarakat akan nyaman 

dengan keberadaan kita. Begitu juga dengan kata lampu jika dinyalakan akan 
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Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur‟an dan Terjemahannya. h. 206. 
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meberikan cahaya yang terang dan membuat masyarakat merasa nyaman, 

karena terangnya lampu bersinar. 

b. Kecendekiaan  

Dalam percakapan-percakapan lontara nilai kecendekiaan sering sekali 

diposisikan sama dengan nilai kejujuran, karena saling membutuhkan satu 

sama lainnya. Sebagai contoh ungkapan berikut: “jangan sampai engkau 

kehilangan kejujuran”. Adapun yang dinamakan cendekia ialah tidak ada sulit 

dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut dengan kata-kata 

yang baik dan lemah-lembut lagi percaya kepada sesamanya manusia, yang 

dinamakan jujur ialah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah-laku sopan dan 

takut kepada Tuhan”.
15

 

Ketika di dengar dari segi kata cendekia, yang muncul dalam pikiran 

kita adalah orang cerdas, pintar, dan lainnya. Orang cerdas tidak sulit untuk 

diberi pemahaman karena mereka bisa mencari jalan sendiri atau solusi dari 

segi aspek masalah kehidupan.  

c. Kepatutan  

Kepatutan, kepantasan, kelayakan adalah terjemahan kami dari kata 

Bugis asitinajang. Kata ini berasal dari kata tinaja yang berarti cocok, sesuai, 

pantas atau patut. Lontara mengatakan: “duduki kedudukanmu, tempati 

tempatmu. Ade‟wari (ada-perbedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala 

                                                             
15

Muhammad Yusuf , Korupsi Dan Integritas Publik: Perspektif Nilai Budaya Bugis dan 

Al-Qur‟an, Jurnal PILAR, Vol. 2, No. 2, Juli-Des‟, 2013, h. 89. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai 

Utama Kebudayaan Bugis. h. 125. 
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sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan 

meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja.
16

 

d. Keteguhan 

Keteguhan yang dimaksud ialah getteng dalam bahasa Bugis. selain 

berarti teguh, kata inipun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat 

dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu.
17

 Hal ini sama dengan 

nilai kejujuran, kecendekiaan, dan kepatutan yang tidak bisa dipisahkan 

diantaranya karena saling membutuhkan dalam berbagai aspek. 

e. Usaha 

Nilai usaha merupakan nilai kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai 

kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, dan keteguhan.
18

 Empat nilai tersebut 

dapat berguna jika dibarengi dengan nilai usaha. Allah berfirman dalam QS. 

Ar-Ra‟d/13:11, yang berbunyi: 

 ۥۚلهَُ  مَرَدَّ  فَلَا  سُوءاإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُ غَي ِّرُ مَا بِقَوم  حَتَََّّٰ يُ غيَ ِّرُواْ مَا بأِنَفُسِهِم وَإِذَا أرَاَدَ ٱللَّهُ بِقَوم ...
 مِن وَال   ۦوَمَا لََمُ مِّن دُونهِِ 

 
Terjemahnya: 

_ _ _Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri_ 

_ _.
19

 

Berdasarkan pada penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa 

manusia tidak akan berubah kecuali dirinya yang berusaha untuk berubah. 

                                                             
16

A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. h. 129.  
17

A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. h. 133 
18

A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. h. 133. 
19

 Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur‟an dan Terjemahannya. h. 250. 
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Perubahan yang terjadi pada diri manusia dapat dilihat melalui tingkah laku 

dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat.  

B. Hakikat Tradisi Mangngade 

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang kuat berpegang 

pada ade (adat). Terkait pengetahuan masyarakat Bugis tentang ade ia 

mengatakan bahwa ade sebagai hakikat manusia. Itulah sebabnya orang disebut 

manusia ketika ia memanifestasikan ade dalam dirinya. Orang yang tidak 

memerankan dirinya sebagai ade dengan mempelajari, memahami dan 

mengimplementasikan nilai-nilai ade dalam masyarakat maka tidak dapat disebut 

manusia karena dasar ade itulah manusia berpangkal. Tanpa ade yang menjadi 

pangkal kemanusian, maka apa yang disebut lempu (kejujuran), takwa kepada 

Allah dan mempertinggi siri (malu) sebagai nilai dan martabat kemanusiaan, tidak 

mungkin terwujud. Masyarakat Bugis mengartikan nilai-nilai ade sebagai harga 

dirinya. Sehingga aturan-aturan itu di dalam masyarakat Bugis disebut 

pangngadereng. Sebab norma-norma yang terkandung di dalam pangngadereng 

dapat mengatur kehidupan manusia.  

Berdasarkan pada konsep manusia terhadap adat  yang disebut dengan 

ade, maka lahirlah aturan-aturan dalam masyarakat yang disebut pula 

pangngadereng. Kata pangngadereng merupakan manifestasi oleh kata adat (ade) 

yang dikerjakan oleh masyarakat dalam bentuk ritual. Ritual-ritual yang 

diperaktikkan dalam masyarakat tersebut merupakan bentuk pengimplementasian 

terhadap tradisi mangngade.  
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Definisi mangngade jika diartikan secara bahasa adalah menjalankan adat.  

Adat yang dimaksud adalah melaksanakan ritual-ritual di alam terbuka dengan 

menggunakan kuburan sebagai media. Adat yang dilakukan tersebut merupakan 

acara tahunan dalam merayakan pesta panen oleh masyarakat Desa 

Mattampawalie. 

Praktik tradisi mangngade mencerminkan bentuk pelaksanaan budaya 

masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan diturunkan ke generasi 

berikutnya. Pelaksanaan budaya tersebut menggunakan alam sebagai media 

simbolik. Terkait dengan tradisi tersebut maka ada beberapa unsur-unsur yang ia 

gunakan untuk keberlangsungan upacara adat, yaitu alam, benda alam, hewan, dan 

adanya penyerahan sesajen, serta keterlibatan sandro ade (dukun).  

Pelaksanaan tradisi mangngade oleh masyarakat setempat dilaksanakan 

setiap tahun. Bentuk proses pelaksanaan tradisi tersebut dapat dikerjakan dalam 

dua tahap, yaitu tahap pertama mangngade sokko, dan tahap yang kedua  

mangngade beppa (kue).  Proses pelaksanaan tradisi tersebut, yaitu mengunjungi 

Jompie, Mionro, Pattunungnge, Barugae, dan terakhir Angngaderengnge. Itulah 

tempat yang dikunjungi sebagai wadah dalam pelaksanaan tradisi mangngade 

oleh masyarakat Desa Mattampawalie. 
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C. Tinjauan  Hukum Islam 

1. Hakikat Hukum Islam  

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada agama dan menjadi 

bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah 

yang harus dijelaskan, yang dimaksud istilah-istilah yaitu:  

a. Hukum  

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas 

dalam pikiran tentang pertauran-peraturan atau seperangkat norma yang 

mengatur tingkah-laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau 

norma itu berupa kenyataan. Hukum muncul dalam masyarakat dan 

mengalami perkembangan sehingga norma-norma atau aturan-aturan dibuat 

dengan cara tertentu kemudian ditegakkan pada pemerintah atau penguasa.
20

  

Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum adalah sekumpulan 

aturan, baik yang berasal pada aturan formal maupun adat, yang diakui oleh 

masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya.
21

 Jadi, 

hukum yang dimaksud tersebut merupakan aturan-aturan yang berlaku 

dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun adat. Maksudnya 

aturan yang besifat formal adalah aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam 

syari‟ah Islam yang bersumber pada al-Qur‟an dan Hadis. Sedangkan aturan 

yang besifat adat adalah aturan-aturan yang timbul dalam masyarakat karena 

kebiasan atau tradisi yang selalu dilakukan oleh sekelompok masyarakat. 

Kebiasan tersebut yang selalu dilakukan dan pada akhirnya menjadi sebuah 

                                                             
20

Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Cet.I;Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 

h.20.  
21

Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 12. 
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budaya atau tradisi yang mengikat. Melalui tradisi yang ia kerjakan secara 

turun-temurun akan menjadi sebuah aturan dalam sekelompok masyarakat 

yang sesuai kepercayaan masing-masing.  

Hukum jika diintegrasikan dengan Islam, maka dapat diartikan 

bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 

Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan 

yang diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama 

Islam.
22

 

Hukum yang berlaku dalam masyarakat Bugis bukan hanya pada 

hukum Allah, akan tetapi hukum nasional, maupun hukum adat juga 

berlaku, yang sudah menjadi kebiasaan dan dikerjakan secara turun-

temurun. Hukum tersebut dikombinasikan dalam penggunaannya untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila permasalahan yang 

dihadapi bisa diselesaikan dengan hukum adat yang dipercayai oleh 

masyarakat, maka ia akan menyelesaikannya dengan hukum adat. Sebab 

mayoritas dalam masyarakat Bugis lebih cenderung menggunakan hukum 

adat dalam sebuah persoalan.  

b. Hukum dan Ahkam  

Kata hukum yang digunakan saat ini dalam bentuk bahasa Indonesia 

berasa pada bahasa Arab yakni kata hukm (tidak menggunakan huruf u 

diantara k dan m). Kata hukm memiliki arti, yaitu norma atau kaidah, yang 

dijadikan sebagai tolak ukur, ukuran, dan patokan, serta pedoman dalam 
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memberikan nilai pada tingkah laku manusia. Intervensi antara kata hukum 

pada definisi norma dalam bahasa Arab memiliki peran penting, sehingga 

setiap peraturan  dalam hukum terdapat norma yang mengikatnya.
23

 

Hukum yang terkandung dalam perkataan yang digunakan sehari-

hari memiliki norma yang termanifetasikan dalam perbuatan. Sehingga 

perbuatan tersebut menjadi sebuah kaidah yang dijadikan sebagai patokan 

dan tolak ukur untuk menilai baik atau buruknya tingkah laku manusia dan 

benda. 

Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam yang menjadi patokan 

sebagai tolak ukur perbuatan manusia baik pada bidang ibadah maupun 

muamalah adalah hukum syara‟. Hukum syara‟ terdapat beberapa jenis 

kaidah yang digunakan dalam pengelolaan hukum yaitu terdapat lima jenis 

kaidah atau biasa disebut dalam bahasa Arab al-ahkam al-khamsah yaitu: 

hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.  

c. Syariat  

Selain dengan kata hukum (hukm) dan al-ahkam al-khamsah atau 

hukum taklifi tersebut, perlu dipahami juga istilah syariat. Berdasarkan pada 

hakikat syariat secara umum adalah mengandung makna sebagai perintah 

Allah terhadap hambaNya untuk mengerjakan kebaikan (Amar ma’ruf) dan 

menjauhkan diri pada perbuatan keji. Hal tersebut tentunya berpengaruh 

pada praktik keagamaan baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.
24
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Memandang melalui ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum 

yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah, 

maupun hubungan antara sesama manusia dan benda dalam masyarakat. 

Sedangkan secara terminologis (istilah) syari‟ah, ada beberapa pendapat 

para tokoh, yaitu menurut: 

1. Syaikh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa syari‟ah merupakan hukum-

hukum dan tata aturan yang Allah syari‟atkan bagi hambaNya untuk 

diikuti. 

2. Faruq Nabhan, mengatakan bahwa syari‟ah adalah segala sesuatu yang 

disyari‟atkan Allah kepada hamba-hambaNya. 

3. Manna al-Qahan, berpendapat bahwa syari‟ah adalah segala ketentuan 

Allah yang disyari‟atkan bagi hamba-hambaNya, baik menyangkut 

aqidah, ibadah, akhlak maupun mu‟amalah.
25

 

Berdasarkan pengertian, syari‟ah atau hukum tersebut dapat 

disimpulkan bahwa syari‟ah merupakan hukum dan aturan-aturan Allah yang 

disyari‟atkan kepada hamba-bambaNya, baik menyangkut persoalan akidah, 

ibadah, akhlak maupun mu‟amalah. 

2. Ruang Lingkup Hukum Islam  

Perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Barat dalam bidang  

muamalah sebenarnya tidak berbeda jauh. Hukum Barat tidak membedakan 

hukum perdata antara hukum publik secara tajam. Begitu juga dalam kajian 

hukum Islam ia tidak membedakan secara keras antara hukum perdata dan 
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hukum publik. Alasan terkait hal tersebut karena dalam hukum perdata terdapat 

segi-segi hukum publik, begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa antara hukum perdata dengan hukum publik saling mempengaruhi satu 

sama lainnya.  

Oleh karena itu, dalam hukum Islam ia tidak membedakan kedua 

bidang hukum tersebut. Hal itu dapat dilihat pada bagian-bagian kajian hukum 

yang diketahui secara global, yaitu; (1) munakahat, (2) wirasah, (3) 

mu‟amalat, (4) jinayat atau „ukubat, (5) al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah), 

(6) siyar, dan (7) mukhasamat.  

3. Ciri-ciri Hukum Islam  

Uraian tersebut dapat ditandai dengan ciri-ciri (utama) hukum Islam 

yakni merupakan bagian dan bersumber pada agama Islam. Mempunyai 

hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman atau kaidah 

kesusilaan atau akhlak Islam mempunyai dua istilah kunci yakni; 

a. Syariat merupakan Wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad 

b. Fikih merupakan pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang 

syariah yang terdiri pada dua bidang utama yakni;  

1) Ibadah yang bersifat tertutup karena telah sempurna. 

2) Mua‟amalah yang bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia 

yang memenuhi syarat pada masa kemasa.  

Ciri-ciri hukum Islam secara struktur meliputi;  

a. Nash atau teks Al-Qur‟an,  

b. Sunnah Nabi Muhammad (bagian syariat) 
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c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah,  

d. Pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim, maupun 

berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (bagian fikih). 

e. Mendahulukan kewajiban mengenai hak, amal dan pahala. 

Berdasakan pada ciri hukum Islam tersebut dapat dibagi menjadi dua 

bagian hukum yaitu: 

a. Hukum taklifi, yakni al-ahkam al-khamsah yang terdiri pada lima kaidah, 

lima jenis hukum, lima jenis kategori hukum, lima penggolongan hukum 

yakni jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram 

b. Hukum wadh‟i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau 

terwujudnya hubungan hukum.
26

  

4. Tujuan Hukum Islam  

Perkataan tentang hukum Islam dalam al-Qur‟an sama sekali tidak ada 

disebutkan mengenai literatur hukum dalam Islam. Terkait dengan hal itu, al-

Qur‟an hanya menyinggung tentang syari‟ah, fikih, dan hukum Allah yang 

seakar dengannya. Pembahasan tentang hukum Islam adalah terjemahan pada 

kata term, yaitu “Islamic Law” yang bersumber pada ajaran Barat.
27

 Hukum 

Islam kemudian diadopsi oleh para ulama untuk dikembangkan sebagai sebuah 

sumber hukum. Sumber hukum yang terdapat dalam Islam tidak lepas pada 

wahyu Allah dan Sunnah. Adapun hukum yang lain bisa dijadikan sebagai 

sumber hukum Islam itu ditetapkan oleh para fuqaha sebagai hasil ijtihadnya. 

Oleh sebab itu, hukum yang tidak ditetapkan secara jelas dalam al-Qur‟an dan 
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Sunnah senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai zaman. 

Hukum yang berubah-ubah tersebut itulah hasil pemikiran para ulama, yang 

selalu melihat perkembangan. 

Menurut Hasbi Ash-Siddiqy, hukum Islam merupakan koleksi daya upaya 

fuqaha dalam menerapkan syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
28

 

Definisi yang dilontarkan oleh Hasbi tersebut ia menegaskan bahwa syari‟at yang 

digunakan dalam masyarakat itu sesuai kebutuhan dengan masyarakat setempat 

yang tidak bertentangan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam hukum 

Islam. Sehingga untuk mengetahui secara jelas maksud hukum Islam tersebut 

perlu terlebih dahulu pemahaman tentang hukum yang dimaksud.  

Memahami secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan kitab-kitab hadis yang sahih, pasti dapat mengetahui 

dengan cepat tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan 

hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, 

dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak 

yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Demikian 

pula, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani 

maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk 

kehidupan dunia saja tetapi juga kehidupan akhirat kelak.  
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D. Mashalih Mursalah 

1. Pengertian Mashlahah Mursalah 

Mashalih mursalah terdapat pada dua kata yaitu maslahah dan 

mursalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan maslahat yang berasal pada 

bahasa Arab yaitu mashlahah dalam bentuk jamaknya mashalih.  Pengertian 

secara etimologi yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, dan 

kegunaan. Sedangkan maslahat secara general dapat dipahami bahwa 

mashlahah ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya.
29

 Manfaat 

dimaknai dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam 

menjaganya, mempertahankan atau memeliharanya. Sebab segala sesuatu yang 

berorientasi pada nilai kebaikan maka dapat disebut sebagai maslahat. 

 Mashlahah Mursalah merupakan salah satu sumber hukum dalam 

Islam yang dijadikan sebagai dasar hukum yang belum ada dalil nashnya dalam 

al-Qur‟an maupun hadis, akan tetapi dengan mutlak mendatangkan manfaat 

secara universal kepada manusia dan belum ada dalil yang melarangnya atau 

membatalkannya.
30

 Mashalih mursalah menurut beberapa pendapat para ahli, 

diantaranya, yaitu Mustafa Dib al-Bugha berpendapat bahwa mashalih 

mursalah merupakan salah satu pekerjaan yang baik dan memiliki manfaat 

yang ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya untuk mejaga agama, akal, 

keturunan, harta dan hidup.
31

 

                                                             
29

Misran, al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodelogi Alternatif dalam Menyelesaikan 

Persoalan Hukum Kontemporer), (artikel), h. 4. 
30

Adi Sofyan, Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf ( Sangaji; 

Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018), h. 254. 
31

Adi Sofyan, Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf ( Sangaji; 

Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018), h. 255. 



 

48 
 

Berdasarkan pada hakikat mashalih mursalah tersebut dapat dipahami 

bahwa segala aktifitas manusia yang memiliki faedah yang baik dan memiliki 

manfaat dalam masyarakat umum maka boleh dijadikan sebagai dasar hukum. 

Meskipun kemaslahatan yang dikerjakan oleh masyarakat belum ditemukan 

dalam nash al-Qur‟an maupun hadis yang menegaskan kebolehannya. Akan 

tetapi apa yang dikerjakan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan tujuan 

syari‟at Islam dan tidak ada dalil yang melarang atau membatalkannya, maka 

boleh dikerjakan. Oleh sebab itu, karena tidak adanya dalil yang mendukung 

maupun melarangnya, maka manusia boleh beramal atau melakukan kebaikan 

dengan menggunakan dasar hukum mashalih mursalah, tetapi hanya sebatas 

mu‟amalah sedangkan secara ibadah tidak diperbolehkan secara qath’i. 

Terkait dengan penggunaan mashalih mursalah, Imam al-Gazhali 

memberikan dan menetapkan persyaratan dalam penggunaan mashalih 

mursalah sebagai metode penetapan hukum, yaitu: 

a. Penggunaan maslahat harus sesuai dengan penetapan hukum Islam yang 

terkait dengan maqhasid syariah. 

b. Penggunaan maslahat tidak boleh bertentangan dalil al-Qur‟an, hadis, dan 

Ijma. 

c. Penggunaan maslahat harus pada tingkatan dharuriyah, hajjiyah, dan 

tahsiniyah. 

d. Kemaslahatannya harus bersifat qhath’i dan Zhanny. 
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e. Penetapan kasus-kasus tertentu dibutuhkan persyaratan yang bersifat 

qat’iyah, daruriyah, dan kulliyah.
32

 

Terkait dengan metode penetapan hukum dengan menggunakan 

mashalih mursalah yang dikatakan oleh Imam al-Gazhali tersebut sangat 

mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat. Sebab dalam penetapan 

hukum harus sesuai dengan teks al-Qur‟an dan hadis maupun sumber hukum 

lainnya.   

2. Macam-macam Mashlahah Mursalah 

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, jika 

dilihat pada segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, yaitu: 

a. Mashlahah Al- Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

Kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur yang harus di pelihara oleh 

setiap umat manusia, yaitu: 

1) Memelihara Agama, yaitu memeluk suatu agama merupakan pitrah dan 

naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat 

manusia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama 

yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan 

aqidah, ibadah, maupun muamalah.  

2) Memelihara jiwa, yaitu hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi 

setiap manusia. Terkait dengan kemaslahatan, keselamatan jiwa dan 

kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait 
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dengan itu, seperti syariat Qhishas. Kesempatan mempergunakan hasil 

sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk 

melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. 

3) Memelihara akal, yaitu akal merupakan sasaran yang menentukan bagi 

seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, 

Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. 

Terkait dengan hal tersebut Allah melarang meminum minuman keras, 

karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia.  

4) Memeliharan keturunan, yaitu, keturunan juga merupakan masalah pokok 

bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka 

bumi ini. Oleh karena itu, memelihara keturunan dan melanjutkan 

keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan 

kewajiban yang diakibatkannya.  

5) Memelihara harta, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa harta, oleh 

karena itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam 

kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut maka untuk 

memperolehnya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk 

memelihara harta seseorang serta Allah mensyariatkan hukum kepada 

pencuri dan perampok.  

b. Mashlahah al- Hajiyah, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan 

kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 

mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya 

diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian 
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(Muzara‟ah), dan yang lainnya. Semuanya di syariatkan Allah untuk 

mendukung kebutuhan mendasar al-Mashalih Mursalah tersebut. 

c. Mashlahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, 

berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. 

Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian 

yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis pada badan 

manusia.
33

 

3. Kehujjahan Mashlahah Mursalah 

Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa maslahah 

mu’tabarah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. 

Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Para ulama juga 

sepakat bahwa maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam 

menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan maslahah al-gharibah, 

karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara‟. Adapun terhadap 

kehujjahan maslahah mursalah pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya 

salah satu metode dalam menetapkan hukum syara‟, sekalipun dalam 

penerapan dana penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.  

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan maslahah al-

mursalah sebagai dalil, disyaratkan maslahah tersebut berpegangan pada 

hukum. Artinya, ada ayat, hadis, dan ijma‟ yang menunjukkan bahwa sifat 

yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan 
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suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan nash 

sebagai illat suatu hukum.  

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan 

tujuan syara‟ yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk 

kedalam konsep maslahah mursalah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum 

dengan syarat, sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung 

oleh nash atau ijma. 

Sedangkan  pendapat para ulama kalangan Malikiyah Harabilah, ia 

menerima maslahah al-mursalah sebagai hujjah, bahkan dianggap sebagai 

ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut pendapat 

mereka, maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, 

bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, 

mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah bersifat qath‟i sekalipun 

dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

untuk bisa menjadikan maslahah al-mursalah sebagai hujjah, menurut 

kalangan Malikiyah dan Hambaliah, yaitu: 

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara‟ dan termasuk dalam  jenis 

kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 

b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, 

sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-

benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. 

c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan 

pribadi.  
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Selanjutnya bagi kalangan syafiiyyah, pada dasarnya ia menjadikan 

maslahah al-mursalah sebagai salah satu dalil syara‟ akan tetapi Imam Syafi‟i 

memasukkannya ke dalam qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi 

peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menudu orang lain 

berzina. Hukumannya, yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan 

mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang 

lain berbuat zina. 

Imam Al-Ghazali juga menerima maslahah al-mursalah sebagai hujjah 

dalam mengistimbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan, yaitu: 

a. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara‟ 

b. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara‟. 

c. Maslahah itu termasuk kedalam kategori maslahah yang dharuri, baik 

menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan 

universal, yaitu berlaku untuk semua orang. 

Oleh karena itu, jumhur ulama dalam menetapkan maslahah dapat 

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, ia mengemukakan beberapa alasan, 

yaitu: 

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum 

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Hubungan tersebut Allah 

berfirman dalam QS Al-Anbiyah/21:107. 
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Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.
34

 

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, 

apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. 

b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, 

zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada 

hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.  

c. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan 

sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat 

kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak 

menuntut untuk hal itu. Abu bakar mengumpulkan al-Qur‟an sebagai salah satu 

kemaslahatan, dalam rangka melestarikan al-Qur‟an pada satu logat bahasa, di 

zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan 

bacaan al-Qur‟an itu sendiri.
35

 

E. Kerangka Teoretis 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti agar untuk mencapai hasil 

yang maksimal maka dapat disusun beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Memastikan bahwa sumber data yang akan diolah dan dianalisis adalah tradisi 

mangngade. 

2. Merumuskan hasil proses pengolahan dan analisis tersebut berupa deskripsi 

yang jelas tentang tradisi mangngade mengenai bentuk-bentuk prosesi tersebut. 

                                                             
34Kementerian Agama RI, Ar-Rahim al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 331. 
35

Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum 

Islam, (Jurnal Justitia Vol. No. 4 Desember 2014), h. 356-359. 
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3. Setelah mendapatkan deskripsi yang jelas tentang tradisi mangngade, maka 

akan diketahui pandangan para ulama terhadap tradisi mangngade tersebut. 

Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tradisi Mangngade 

Bentuk–bentuk 

prosesi 

Nilai-nilai 

hukum Islam 

Hasil Penelitian 

Faktor-faktor 

pendorong 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, yakni sebuah 

penelitian yang bersifat kontekstual sebab yang dijadikan sebagai instumen 

adalah manusia itu sendiri. Kemudian dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kondisi untuk mendapatkan data secara universal, sehingga penelitian tersebut 

dikatakan sebagai penelitian lapangan (kualitatif).
1
  

Bentuk penelitian ini bersifat sosial karena peneliti menggambarkan 

sesuai situasi yang terjadi di lapangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai fenomena 

realita sosial yang ada pada masyarakat. Terkait hal tersebut yang menjadi 

objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu 

ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun 

fenomena tertentu.
2
 

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan 

kejadian mengenai bentuk-bentuk prosesi tradisi mangngade dalam pandangan 

syariah Islam di Desa Mattampawalie Kecematan Lappariaja Kabupaten Bone 

Sulawesi Selatan. 

                                                             
1
Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet.  XXVII Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 3. 
2
Burhan Bungin, Penelitian kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial, ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 68. 
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2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangngade”, maka penulis memutuskan untuk 

mengambil lokasi penelitian di Desa Mattampawalie Kecematan Lappariaja 

Kabupaten Bone. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Normatif (Syar’i) 

Beberapa pendapat dalam kajian Islam terkait dengan penggunaan 

pendekatan normatif (syar’i). Salah satu di antaranya, yaitu Abuddin Nata, 

mengatakan bahwa pendekatan normatif merupakan pendekatan yang berkaitan 

erat dengan agama yang mengkaji paham dan pokok-pokok ajaran yang 

dianut.
3
 Bila berbicara tentang ajaran agama, tentunya tidak akan dapat 

dipisahkan dengan masalah teologi atau ilmu ketuhanan. Sebab suatu ajaran 

agama hanya dapat diyakini dan diimplementasikan dengan penuh 

ketulusan/kepasrahan, jika seseorang telah benar-benar percaya terhadap Tuhan 

yang mewahyukan ajaran-ajarannya. Ajaran suatu agama tampil prima dengan 

segala kebenaran dan nilai-nilai luhurnya yang mutlak. 

Pendekatan normatif tersebut ia mengkaji sebuah permasalahan yang 

didasarkan pada hukum Islam, baik penyelesaiannya diperoleh melalui al-

Qur’an dan Hadis, maupun hasil ijtihad para fuqaha, seperti ijmak dan qiyas. 

Oleh karena itu, aspek keagamaan mempunyai sifat mengikat pada para 

                                                             
3
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34 
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pemeluknya melalui ajaran moral yang diperoleh pada falsafah hukum Islam 

dan hasil pemikiran manusia.
4
  

Pendekatan normatif yang digunakan dalam mengkaji tentang tradisi 

mangngade tentu dengan cara melihat pada aspek hukum. Tata cara 

pelaksanaan mangngade yang sesuai dengan petunjuk syari’at Islam 

berdasarkan pada nash al-Qur’an dan hadis. Tradisi mangngade dapat dilihat 

pada sisi praktik ketika masyarakat melakukan upacara adat. Kemudian 

ditelusuri pada aspek hukum dalam Islam mengenai ahkam al-khamsah, yaitu 

berkaitan dengan lima dasar hukum; wajib, sunnah, makruh, mubah, dan 

haram. 

Berdasarkan dengan pendekatan yang digunakan tersebut maka dapat 

ditelusuri permasalahan-pemasalahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Pemasalahan tersebut baik berbaur keagamaan maupun adat-istiadat yang 

dipercayai oleh masyarakat.  

2. Pendekatan Antropologi Hukum 

Antropologi lebih melihat pada sisi terbentuknya pola-pola perilaku itu 

dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia.
5
 Dawam Rahardjo 

menegaskan, bahwa antropologi adalah “ilmu yang menyelidiki manusia, baik 

pada segi fisik maupun budayanya”.
6
 Pendapat yang berbeda mengatakan 

bahwa pendekatan antropologi merupakan salah satu usaha untuk mengetahui 

                                                             
4
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jilid.I, Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 2001), h. 11 
5
Mattulada, “Studi Islam Kontemporer” dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, 

Metodologi Penelitian Agama, h. 1.  
6
M. Dawam Rahardjo, “Pendekatan Ilmiah terhadap Fenomena Keagamaan”, Dikutip 

dalam Abdullah dan Karim, Metodologi Penelitian Agama, h. 17.  
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berbagai macam aspek permasalahan di masyarakat adalah dengan melihat 

langsung praktik keagamaan  yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

tersebut.
7
 

Pendekatan antropologis ini, agama tampak akrab dan begitu dekat 

dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dan berupaya 

menjelaskan serta memberikan jawabannya. Sehingga dengan kata lain, bahwa 

cara-cara yang dipergunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam 

mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi baik itu persoalan agama maupun 

adat kepercayaan masyarakat. 

Menggunakan pendekatan tersebut tentu peneliti menelusuri dan 

mengkaji lebih dalam pada aspek manusia dan perilaku manusia serta serta 

kepercayaan yang ia anut. Asal usul kepercayaan atau adat istiadat yang dianut 

oleh sekelompok masyarakat terutama pada masyarakat Mattampawalie itu 

berasal pada nenek moyangnya kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. 

Pendekatan ini lebih cenderung melihat pada aktivitas masyarakat 

Mattampawalie melalui praktik tradisi mangngade yang telah dikerjakan oleh 

nenek moyangnya secara turun-temurun. Terkait dengan hal itu, dapat 

ditemukan pokok permasalahan yang timbul dalam masyarakat baik persoalan 

agama, politik, bahasa maupun budaya apabila bersentuhan lengsung pada 

objek yang diteliti (masyarakat). 

 

 

                                                             
7
Jamali Sahrodi, Metodologi Studi Islam, Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala 

Sarjana Orientalis (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 139. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer didapatkan oleh penulis dengan terjun langsung ke 

lapangan untuk melakukan wawancara dengan tujuan agar dapat 

mengumpulkan data yang valid. Data dapat dikumpulkan oleh penulis dengan 

melakukan berbagai cara pengumpulan, seperti obsevasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, penulis terlebih dahulu 

menentukan infoman dengan mengambil sampel beberapa masyarakat yang 

siap untuk diwawancarai, seperti tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh adat, tokoh pendidik, dan tokoh pemuda, serta beberapa peserta 

upacara tradisi mangngade di Desa Mattampawalie yang dijadikan sebagai 

informan. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi 

data primer yang diperoleh melalui dokumentasi atau studi kepustakaan yang 

terkait dalam permasalahan yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Field Research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati 

secara langsung obyek yang akan diteliti oleh penulis dengan terjun langsung ke 

lokasi penelitian yang telah ditentukan. Adapun informan dalam penelitian ini, 

yaitu mulai pada tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, 

dan tokoh pemuda, serta beberapa jama’ah atau peserta dalam upacara ritual 
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mangngade tersebut. Melalui informan itu, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai gejala psikis 

melalui pengamatan dan pencacatan.  Terkait dengan hal tersebut maka penulis 

dapat menemukan berbagai macam infomasi melalui observasi, seperti gejala, 

peristiwa, dan bebagai macam penomena yang terjadi dalam masyarakat.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa observasi atau 

pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi 

dan sasaran penelitian. Sehingga dalam penelitian tersebut penulis dapat 

menganalisis lebih dalam terkait dengan tradisi mangngade dengan 

mengngunakan perspektif hukum Islam di Desa Mattampawalie Kecamatan 

Lappariaja Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

2. Wawancara 

Metode pengumpulan dengan cara wawancara adalah salah satu metode 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang valid. Peneliti 

melakukan wawancara dengan mengonfirmasi sebelumnya kepada infoman 

untuk kesiapan diwawancarai, setelah itu peneliti membuat jadwal untuk 

bertemu dan menentukan tempat dan waktu wawancara dilaksanakan. 

Kemudian setelah bertemu dengan informan maka peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, ada 
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beberapa pernyataan yang harus dipahami oleh penulis dalam penggunaan 

metode wawancara, yaitu: 

a. Pernyataan subjek kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya. 

b. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penulis.
8
 Wawancara 

dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa informasi melalui 

informan, selanjutnya penulis dapat menjabarkan lebih luas informasi 

tersebut melalui pengolahan data secara komprehensif. Sehingga wawancara 

tersebut memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk 

prosesi tradisi mangngade dalam pandangan syariah Islam di Desa 

Mattampawalie Kecematan Lappariaja Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung 

melalui tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data 

melalui hasil observasi dan wawancara. Sehingga penulis  perlu membuat 

catatan khusus yang dianggap penting pada saat melakukan observasi dan 

wawancara serta merekam hasil pembicaraan dengan informan, dan terakhir 

peneliti memotret (foto) hasil wawancara peneliti dilapangan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri, dan dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul bantuan utama, 

sebab manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informan atau 

                                                             
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 138. 
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objek lainnya, dan hanya manusialah mengetahui kaitan-kaitan antara satu data 

dengan data yang lain di lapangan. Peneliti sebagai humant instrument berfungsi 

menetapkan fokus penelitian memilih informasi sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, dan menilai kualitas data, analisis data, dan membuat 

kesimpulan dari hasil temuannya.
9
  

Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang akan 

diteliti, peneliti akan menggunakan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman 

wawancara terstruktur, pedoman observasi, dokumentasi berupa kamera dan alat 

recording untuk mengumpulkan informasi tentang proses pelaksanaan tradisi 

mangngade di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten bone dan 

melihat tingkat pemahaman hukum syar’i terkait dengan praktik ritual tradisi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis data yang  dilakukan oleh peneliti pada saat selesai 

melakukan pengumpulan data merupakan sebuah usaha untuk mencocokkan 

data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

tujuan agar data menjadi valid serta dalam kasus yang diteliti menemukan 

temuan hal-hal yang baru.
10

 Tujuan utama analisis data adalah untuk 

menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan di 

implementasikan. Langkah-langkah analisis dan yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah: 

                                                             
9
Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII Yogyakarta: Rake Selatan, 

1998), h. 308. 
10

Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta; Rake Sarasin, t.t), h. 183 
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a. Reduksi data (data reduction) 

Kegiatan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah salah satu 

proses dalam memperkuat, mengelompokkan dan mengarahkan. Reduksi 

data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa.  Sehingga hasil analisis data tersebut 

yang telah dilakukan menjadi hasil akhir penelitian menjadi valid. Penulis 

mengelola data dengan bertolak pada teori untuk mendapatkan kejelasan 

pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat di 

perpustakaan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang telah diperoleh di lapangan terkait dengan 

seluruh permasalahan penelitian dipilih antara data yang dibutuhkan dengan 

yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
11

  

c. Penarikan kesimpulan ( conclusion drawing/verification) 

Tahap selanjutnya yang digunakan peneliti dalam analisis data 

kualitatif adalah  penarikan kesimpulan, serta melakukan verifikasi data. 

Sehingga mendapatkan kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan suatu 

saat ketika menemukan bukti yang lebih kuat dan bisa membantu pata tahap 

pengumpulan data yang akan mendatang. Usaha dalam penarikan 

kesimpulan yang dikerjakan oleh peneliti merupakan suatu pengumpulan 

data melalui informan yang telah diwawancarai. Kemudian setelah peneliti 

                                                             
11

Sugiyono, Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D, h. 249. 
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melakukan pengumpulan data maka ia mencari informasi terhadap apa yang 

dinyatakan oleh informan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data 

yang didapatkan tersebut valid. Terkait dengan hal tersebut maka peneliti 

menarik kesimpulan secara garis besar sesuai judul penelitian yang diangkat 

oleh peneliti. 

2. Teknik analisis data 

Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data dengan maksud 

agar dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti dan berpedoman 

pada data yang didapatkan pada saat penelitian. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi sesuatu yang dikelolah, 

mensistensiskan, dan mencari serta menemukan pola, juga menemukan yang 

penting untuk dipelajari, serta memutuskan sesuatu yang dapat diceritakan 

kembali. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian ilmiah merupakan suatu penelitian yang menuntut prosedur 

ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk 

menguji keabsahan data yang akan diperoleh guna mengukur hasil penelitian ini, 

dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian,
12

 yakni melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan 

teknik triangulasi. 

                                                             
12

Sugiyono, Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D, h. 272. 
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Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

membandingkan data observasi, hasil wawancara dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda sehingga menjadi data 

yang autentik dengan masalah penelitian.  

Triangulasi sumber, yakni membandingkan data yang diperoleh dari hasil 

observasi dengan data hasil wawancara melalui sumber yang berbeda dan pada 

waktu yang berlainan dengan menggunakan teknik yang sama, selanjutnya 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.
13

  

Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, akan tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti 

terhadap apa  yang telah ditemukan. 

                                                             
13

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXVII Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 330-331. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Profil Desa Mattampawalie)  

1. Letak Geografis  

Peta dan struktur organisasi pemerintahan Desa Mattampawali dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  

Gambar 1.1. Peta Desa Mattampawalie 

 
Sumber; Peta Desa Mattampawalie Tahun 2021  

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Desa Mattampawalie 
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Sumber: Profil Desa Mattampawalie Tahun 2021 

Sejarah dan Perkembangan Desa Mattampawalie.  

Desa Mattampawalie terbentuk pada tahun 1964, “Mattampawalie” 

berasal dari dua kata yaitu “Mattampa” dan “Wali-wali “. Mattampa berarti 

mengikuti dan Wali-wali berarti keduanya. Pemberian nama “Mattampawalie” 

adalah karena pada waktu itu sebagian wilayah Desa ini dikuasai oleh DI – TII 

sehingga di samping masyarakat mengakui dan mengikuti pemerintah yang sah 

juga harus mengakui dan mengikuti DI-TII dalam artian masyarakat mengikuti 

dan mengakui keduanya demi keselamatan mereka. 

Kepala  Desa yang pertama memimpin Desa Mattampawalie adalah 

Tawakkalal Manyalla yang menjabat selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu pada 

rentang tahun 1964-1974. Pada saat itu Desa Mattampawalie terdiri atas 3 

(tiga) Dusun, yaitu Dusun  Raja, Dusun Bulu Tanah dan Dusun Lekke. Di 

periode tersebut pula terjadi pemekaran Desa yaitu Dusun Lekke memisahkan 

diri menjadi Desa Tonronge, Dusun Raja dan Bulu Tanah tetap dalam kesatuan 
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Desa Mattampawalie. Pada tahun 1974 dilakukan pemilihan Kepala  Desa, 

yang terpilih secara aklamasi adalah Andi Rahman dan memerintah dalam 

rentang tahun 1974-1984. Di tahun 1984 dilakukan pemilihan Kepala  Desa 

dan yang terpilih adalah Andi Muh. Nawir yang memimpin tahun 1984-2003.  

Pada tahun 2003 dilakukan pemilihan Kepala  Desa terjadi pergantian 

Kepala  Desa dari Andi Muh. Nawir kepada M. Rustan Pale, SE yang dipilih 

secara langsung oleh masyarakat. Dalam periode pertama M. Rustan Pale, SE 

memimpin Desa Mattampawalie tahun 2003-2008, pada saat itu terjadi 

perubahan jumlah Dusun, dari 2 Dusun menjadi 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun 

Raja I, Dusun Raja II, Dusun Bulu Tanah I dan Dusun Bulu Tanah II. 

Selanjutnya, tahun 2008 diadakan lagi pemilihan Kepala  Desa dan M. Rustan 

Pale, SE terpilih kembali untuk kedua kalinya memimpin Desa Mattampawalie 

sampai tahun 2014. Pada bulan Oktober 2014 masa jabatan periode kedua M. 

Rustan Pale, SE sebagai Kepala  Desa Mattampawalie berakhir. Selama jabatan 

Kepala  Desa berakhir Abd. Kahar, S.Sos, dan H. Nur Ali ditunjuk oleh Bupati 

Bone menjadi Penjabat Kepala  Desa.  

Tahun 2015 diadakan lagi pemilihan Kepala  Desa dan M. Rustan Pale, 

SE terpilih kembali untuk ketiga kalinya memimpin Desa Mattampawalie 

periode 2015-2021. Diperiode ketiga M. Rustan Pale, SE terjadi pemekaran 

Dusun yang semula 4 Dusun menjadi 5 Dusun terdiri dari Dusun Raja I, Raja 

II, Bulu Tanah I, Bulu Tanah II, dan Bulu Tanah III. Setelah masa jabatan M. 

Rustan Pale, SE berakhir pada bulan Desember tahun 2021, ditahun yang sama 

pada bulan November dilakukan pemilihan Kepala  Desa serentak 177 Desa di 
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Kabupaten Bone termasuk Desa Mattampawalie. Didalam tahapan Pilkades 

tersebut Pejabat Kepala  Desa adalah Bahtiar Hammades,S.Sos.,M.Si dan yang 

terpilih sebagai Kepala  Desa Mattampawalie adalah Abdul Makis, S.Pd., 

M.Si.
1
 

2. Kondisi Geografis  

Desa Mattampawalie merupakan salah satu desa dari 9 (sembilan) desa 

yang ada di Kecematan Lappariaja. Desa Mattampawalie berada pada sebelah 

Barat wilayah Kecematan Lappariaja. Jarak Desa Mattampawalie dari ibukota 

Kecematan Lappariaja sekitar 12 (dua belas) kilometer dan sekitar 64 (enam 

puluh empat) kilometer dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa 

Mattampawalie dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.  

Luas wilayah Desa Mattampawalie sekitar 15,8 km2. Wilayah Desa 

Mattampawalie pada umumnya adalah daerah dataran rendah. Secara 

administratif Desa Mattampawalie terdiri 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Raja I, 

Dusun Raja II, Dusun Bulu Tanah I, Dusun Bulu Tanah II, dan Bulu Tanah III. 

Adapun batas-batas Desa Mattampawalie sebagai berikut:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tonrongnge dan Desa Sengeng Palie. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Libureng dan Kecamatan 

Mallawa Kabupaten Maros.  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lili Riattang.  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tellu Limpoe.  
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Dengan kondisi geografis yang demikian itu, Desa Mattampawalie 

memiliki posisi strategis sebagai desa yang terletak di pertengahan beberapa 

desa dan kecamatan sehingga memungkinkan untuk melakukan kerjasama 

dengan desa-desa tersebut dalam beberapa bidang, seperti pertanian, 

perkebunan, peternakan, pendidikan, sumber wisata yang melimpah dan lain-

lain.  

Seperti wilayah lainnya di Kabupaten Bone, Desa Mattampawalie 

memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu hujan (bulan 11-3 ) dan musim 

kemarau (bulan 4-10). Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa 

Mattampawalie sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian. 

Hal ini didukung oleh curah hujan rata-rata pertahun 1.500 mm dan keadaan 

suhu rata-rata 29‟ 0C.
2
  

3. Kondisi Demografis  

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu 

wilayah karena penduduk merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu 

negara atau daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka 

semakin besar pula peluang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

wilayah tersebut. 

Penduduk Desa Mattampawalie tergolong dalam keadaan sedang, yaitu, 

berjumlah kurang lebih 2.401 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 848 

orang dan perempuan sebanyak 1.553 orang. Adapun jumlah kepala keluarga 
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sebanyak 762 KK dan terbagi menjadi 736 rumah. Untuk lebih jelasnya 

penduduk Desa Mattampawalie dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Table 1.1 

Struktur Jumlah Penduduk 

 

Dusun 

Jenis Kelamin  

Jumlah Laki-Laki Perempuan 

Raja I 152 282 434 

Raja II 213 395 608 

Bulu Tanah I 132 224 356 

Bulu Tanah II 207 385 592 

Bulu Tanah III 144 267 411 

Jumlah 848 1.553 2.401 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 

Untuk lebih rinci mengenai pembagian penduduk menurut umur dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk berdasarkan Umur 

 

NO 

 

UMUR 

   

Raja I 

      

Raja II 

Bulu 

Tanah I 

Bulu  

Tanah II 

Bulu 

Tanah III 

 

Jumlah 

L P L P L P L P L P 

1 0 – 1 7 15 9 16 7 8 17 19 7 8 43 

2 1 – 4 23 35 16 22 19 18 25 33 19 37 147 

3 5 – 14 36 49 26 31 27 36 22 31 21 34 313 

4 15 – 39 125 133 104 121 78 92 132 146 58 59 1.218 

5 40 – 64 66 74 46 51 33 69 69 78 35 47 568 

6 65 – 

keatas 

9 13 8 12 14 8 11 17 8 12 112 

 TOTAL 266 319 209 253 178 231 276 324 148 197 2.401 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021
3
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4. Kondisi Pendidikan  

Berkenaan dengan pendidikan, Desa Mattampawalie mempunyai 

jumlah tingkat pendidikan anak rata-rata yang sesuai dengan kemampuan 

anggota keluarga masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Dalam melihat 

presentasi banyaknya tamatan peserta didik ditingkat sekolah dasar (SD), 

begitu juga di SMP, SMA, maupun sarjana. Berikut tabel mengenai presentasi 

tingkat pendidikan di Desa Mattampawalie:  

Tabe 2.1:  

Tingkat Pendidikan 

 

N

O 

 

Tingkat 

Pendidikan 

 

Raja I 

 

Raja II 

Bulu 

Tanah I 

Bulu    

Tanah II 

Bulu 

Tanah 

III 

 

Jumlah 

L P L P L P L P L P 

1 SD / sederajat 83 94 258 242 55 61 60 53 41 36 983 

2 SMP / sederajat 25 24 28 41 12 14 32 41 22 28 267 

3 SMA / sederajat 53 38 25 31 5 2 27 24 17 16 238 

4 Diploma 4 9 - 3 - 1 2 1 - - 20 

5 Sarjana (S1 – 

S2) 

22 24 4 1 3 3 9 5 4 2 77 

 TOTAL 187 189 315 318 75 81 130 124 84 82 1.585 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 

Sementara  itu penduduk yang dalam status menempuh pendidikan mulai 

dari tingkat SD sampai pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 1.585 orang, 

sedangkan yang putus sekolah di usia 7 s/d 24 tahun sebanyak 816 orang.
4
 

5. Mata Pencaharian  

Dilihat dari segi luas lahan pertanian yang ada di Desa Mattampawalie dan 

kondisi masyarakat sangat memungkinkan untuk bertani seperti, pisang, 
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coklat/kakao, cengkeh, sukun, dan lainnya. Sehingga banyak masyarakat Desa 

Mattampawalie memilih untuk jadi petani dari pada menyekolahkan anaknya. 

Selain bertani, banyak juga masyarakat yang memilih untuk jadi pedagang 

sebagai mata pencaharian serta pegawai PNS/ABRI. Berikut tabel mata 

pencaharian penduduk Desa Mattampawalie:  

Table 3.1 

Struktur Mata Penceharian Penduduk 

NO Jenis Pekerjaan/Mata 

pencaharian 

 

Raj

a I 

 

Raja 

II 

Bulu 

Tanah 

I 

Bulu 

Tanah 

II 

Bulu 

Tanah 

III 

 

Jmlh 

1 Petani/Pekebun 253 278 260 388 232 1.411 

2 Pedagang/Wiraswasta 36 13 14 11 9 18 

3 ASN/TNI/POLRI 12 3 - 3 - 14 

4 Karyawan swasta 12 1  - 1 - 14 

5 Tenaga 

Kontrak/Sukarela 

- - - - - - 

6 Buruh/Tenaga Lepas 1 - 2 2 1 6 

7 Pensiunan/Purnabakti 3 - - - - 3 

8 Lain-lain...       

  TOTAL 317 295 276 405 242 1.535 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka dapat di ketahui bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Mattampawalie bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. 

Untuk itu, pemerintah Desa terus menerus berupaya membangun sektor pertanian 

demi menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa.
5
 

 

                                                             
5
Dokumen RPJM Desa Mattampalie, diambil pada tanggal 23 Mei 2022. 



 

75 
 

6. Kondisi Sosial 

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa 

Mattampawalie dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek 

keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olah raga serta 

kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat Desa 

yang tetap tumbuh dan berkembang. 

Kondisi Desa Mattampawalie dari aspek pendidikan dapat digambarkan 

berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan 

kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Sarana Pendidikan di Desa Mattampawalie 

 

Dusun 

 

TK/PAUD 

 

SD/MI 

 

SMP/MTs 

 

SMA/SMK/M

A 

Taman 

Bacaan 

Raja I 2 1 - - - 

Raja II - 1 - - - 

Bulu Tanah I - - - - - 

Bulu Tanah II 1 1 1 - - 

Bulu Tanah III - - - - - 

Total 3 3 3 - - 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang 

ada di Desa Mattampawalie berjumlah 9 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SLTA/MA/SMK dan seterusnya 

penduduk Desa Mattampawalie harus mencari sekolah di luar Desa. 
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Kondisi sarana pendidikan tersebut di atas sejauh ini baik dan hanya 

memerlukan perbaikan di beberapa bangunan, namun masih membutuhkan 

tambahan fasilitas yang berupa buku-buku dan sejenisnya. 

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Mattampawalie dapat digambarkan 

berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya yang 

menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Mattampawalie 

Tabel 4.2 

Sarana Kesehatan di Desa Mattampawalie 

 

Dusun 

 

Puskesmas 

 

Pustu 

Polindes/ Poskesdes  

Posyandu 

Raja I - - 1 - 

Raja II - - 1 - 

Bulu Tanah I - - - - 

Bulu Tanah II - - 1 - 

Bulu Tanah III - - - - 

Total - - 3 - 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 

Tabel 4.3 

Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Mattampawalie 

 

Dusun 

 

Kader Posyandu 

 

Bidan Desa/ Perawat 

 

 

Dukun Bayi 

Raja I 5 2 1 

Raja II 5 - - 

Bulu Tanah I - - - 

Bulu Tanah II 4 1 - 

Bulu Tanah III 1 - - 

Total 15 3 1 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui sarana kesehatan yang ada di 

Desa Mattampawalie berjumlah 3 buah Polindes/Poskesdes dengan jumlah Bidan 

Desa 2 orang kader kesehatan 15 orang yang berarti bahwa pelayanan kesehatan 

di Desa sudah mulai meningkat walaupun masih diperlukan penambahan 

bangunan Polindes/Poskesdes di tiap Dusunnya. Demikian juga untuk akses 

pelayanan kesehatan yang belum diakomodir di Desa maka masyarakat harus 

menempuh jarak yang lumayan jauh ke Puskesmas Lappariaja.  

Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Mattampawalie dapat 

digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling sebanyak 

7 Buah yang kondisi bangunannya sejauh ini rusak dan memerlukan perbaikan 

menyeluruh dan penambahan unit ditiap RT-nya sehingga mampu mencakupi 

seluruh wilayah di Desa Mattampawalie. Demikian pula dengan Partisipasi 

masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan 

kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat belum maksimal dikarenakan belum 

adanya sarana Poskamling di setiap RT. 

Kondisi keagamaan di Desa Mattampawalie dapat digambarkan berdasarkan 

sarana peribadatan yang ada, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi 

kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang ada di Desa Mattampawalie yaitu 

masjid/mushollah sebanyak 9 buah. Penduduk Desa Mattampawalie seluruhnya 

beragama Islam. Pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya 

idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama Islam seperti 

Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj serta ibadah bulan Ramadhan serta 

kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik 
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antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa 

Mattampawalie seperti Pengurus Masjid, Remaja Masjid, BKMT dan panitia hari-

hari besar Islam. 

Kondisi sosial masyarakat lainnya di Desa Mattampawalie dapat 

digambarkan dengan jumlah prasarana olahraga yag ada di Desa sebanyak 3 buah 

lapangan sepak bola, 4 lapangan volli permanen, lapangan takrow milik 

masyarakat dan lain sebagainya menandakan prilaku hidup sosial sehat di 

masyarakat sudah mulai tumbuh dengan kegiatan-kegiatan sosial positif yang 

dilakukan kalangan masyarakat. Lain halnya dengan kondisi infrastruktur jalan 

dan jembatan yang ada di Desa Mattampawalie belum memadai dikarenakan 

potensi jalan poros Desa yang sangat panjang namun kondisi jalan belum 

sepenuhnya baik dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk poros 

Desa penghubung Dusun Raja I dan Raja II masih membutuhkan jembatan 

permanen guna kelancaran aktivitas masyarakat. Selama ini yang ada hanya 

jembatan pelimpas sehingga jika dalam kondisi intensitas hujan tinggi tidak bisa 

dilewati karena banjir dan harus menunggu surut untuk menyeberang.
6
 

7. Kondisi Ekonomi 

Potensi ekonomi Desa yang paling menonjol adalah kebun/ladang seluas 

720 ha dan sawah 561 ha. untuk lebih mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa 

Mattampawalie dapat dilihat pada Tabel  berikut ini : 
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Tabel 5.1 

Luas Wilayah Desa Mattampawalie Menurut Penggunaannya 

NO URAIAN LUAS (HA/M
2
) 

1 

2 

3 

4 

5 

Persawahan 

Perkebunan/Ladang 

Pekuburan 

Pemukiman 

Perkantoran 

561  

720 

7 

282 

2 

JUMLAH   

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa 

Mattampawalie dapat dilihat pada tabel  berikut : 

Tabel 5.2 

Potensi, Komoditas dan Pemasarannya 

 

NO 

 

POTENSI 

 

KOMODITAS 

 

PEMASARAN 

A. 

1 

 

2 

 

 

B. 

Pertanian : 

Tanaman 

Pangan 

 

Perkebunan 

   

Peternakan 

 

Padi, Jagung, Kacang tanah, Ubi 

Jalar, Cabe. 

Kakao, Mangga, Pisang, Jahe, 

Kelapa, Cengkeh, Pala, Kemiri, 

Sukun 

Sapi, ayam kampung, ayam 

petelur, kuda, kambing, angsa, 

bebek 

   

pemasaran hasil 

pertanian, 

perkebunan dan 

peternakan 

Langsung ke 

Konsumen, pasar 

dan pengecer 

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021 

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mattampawalie, 

dapat dilihat melalui beberapa ukuran, antara lain tingkat kemiskinan. Jumlah KK 

di Desa Mattampawalie yang menerima raskin sebanyak KK, pemegang 
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KPS/KIS/KIP sebanyak orang. Dengan tingkat kemiskinan masyarakat tersebut, 

berimplikasi terhadap tingkat kehidupan masyarakat.
7
 

B. Prosesi Tradisi Mangngade di dalam Masyarakat Desa Mattampawalie,  

Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone 

Tradisi Mangngade merupakan salah satu kegiatan tahunan masyarakat 

Desa Mattampawalie dalam perayaan pesta panen. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

dalam bentuk ritual dengan membawa sesajen ke tempat yang biasa dikunjungi 

pada saat upacara tradisi. Tradisi ini hanya dilaksanakan satu kali setahun setelah 

para petani panen.  

Terkait dengan pelaksanaan tradisi mangngade yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Mattampawalie, menurut Uwa Cangkang, salah seorang 

pampahade/sanro (dukun) mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan melalui 

beberapa tahapan, namun sebelum masuk pada tahap pertama terlebih dahaulu 

ketua adat mengadakan musyawarah bersama masyarakat setempat untuk 

menentukan hari pelaksanaan diadakan tahapan tersebut, yaitu: 

1. Mabbaji-baji (Proses pembersihan tempat) 

Menurut Uwa Cangkang, salah seorang pampahade, bahwa mabbaji-

baji merupakan tahap awal dalam pelaksanaan tradisi mangngade. Pampahade 

merupakan istilah adat masyarakat setempat yang ditujukan kepada sanro ade 

(dukun) yang berperan penting dalam setiap kegiatan adat. Oleh karena itu, 

pada tahap ini pampahade/sanro (dukun) dalam tradisi tersebut datang ke 

lokasi tempat ritual dalam rangka untuk membuka, bahwa upacara adat akan 
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segera dilaksanakan di tempat itu. Maksud pada kata membuka adalah para 

pampahade berdoa dan meminta izin pada makhluk-makhluk penghuni tempat 

itu bahwa akan melaksanakan upacara tradisi. Tujuannya adalah agar para roh 

atau makhluk ghaib penghuni tempat tersebut tidak terkejut atau kaget dan 

terganggu ketika ada keramaian pada saat upacara berlangsung. Setelah para 

pampahade membuka dengan doa-doa yang dilakukan, kemudian masyarakat 

mulai membersihkan semua tempat pelaksanaan ritual mangngade. Masyarakat 

setelah selesai membersihkan tempat yang digunakan dalam upacara tradisi 

tersebut, baru kemudian beranjak kekuburan nenek moyangnya untuk 

melakukan pembersihan kuburan masing-masing anggota keluarganya yang 

telah meninggal.
8
  

Ketua pampahade dalam tradisi mangngade ia mengatakan bahwa 

mabba-baji merupakan langkah awal untuk proses pelaksanaan upacara adat. 

Ketika dalam masyarakat tersebut semua sudah panen dan menanam padi atau 

jagung kembali, maka ketua pampahade/sanro (dukun) dan jajarannya 

melakukan pertemuan atau musyawarah untuk menetapkan waktu pelaksanaan 

mabbaji-baji tersebut. Kemudian setelah melakukan musyawarah dan 

menentukan hari dan tanggal pelaksanaan upacara adat, maka pampahade 

memerintahkan kepada jajarannya untuk menyampaikan kepada sembilan 

rumah adat yang ada di Desa Mattampawalie bahwa akan segera dilaksanakan 

upacara mangngade.  
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Setelah sampai pada hari H yang telah ditentukan, maka ketua 

pampahade berserta masyarakat yang lainnya mulai memasuki hutan atau area 

kuburan untuk membuka (meminta izin) kepada penghuni hutan atau area 

kuburan tersebut agar tidak merasa terganggu dengan keberadaannya untuk 

melakukan upacara ritual mangngade. Ketika ketua pampahade selesai 

meminta izin, maka ia mulai membersihkan semua tempat yang akan 

dikunjungi untuk melakukan proses ritual. Pembersihan tempat tersebut yaitu 

Jompie, Mionro, Pattunungnge, Barugae, dan Angngaderengnge serta 

masyarakat yang datang membersihkan pula kuburan keluarga yang telah 

mendahuluinya.  

Terkait dengan selesainya mabbaji-baji (proses pembersihan), maka ia 

memberikan jeda selama tiga hari untuk mempersiapkan bahan dan alat yang 

dibutuhkan pada saat upacara ritual adat berlangsung. Oleh karena itu, dalam 

ajaran Islam tidak ada anjuran atau perintah untuk membersihkan kuburan. 

Akan tetapi, jika dilihat pada sisi analisis aspek hukumnya, maka tradisi 

tersebut dimaknai secara simbolis saja, bahwa dalam ajaran Islam Allah swt 

menyukai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan dan melestarikan 

lingkungan. Sama halnya dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahwa 

“kebersihan merupakan sebagian dari iman”, hal ini menunjukkan bahwa orang 

yang senantiasa menjaga kebersihan ialah bukti keimanannya terhadap Allah 

swt.  

Cuma dalam tradisi mangngade dalam mengimplementasikan nilai 

kebersihan pada masyarakat melalui berbagai bentuk ritual yang telah 
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dilakukan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Khususnya pada 

masyarakat Desa Mattampawalie ia mengimplementasikan nilai Islam yaitu 

peduli kebersihan dalam praktek ritual tradisi, yaitu mangngade. Jadi, pada 

tahap ini proses pelaksanaan tradisi dalam konteks hukum Islam, jika dimaknai 

secara simbolis maka hal ini sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi jika 

dimaknai secara praktek ritual maka tidak ada anjuran atau perintah dalam 

ajaran Islam. Oleh karena itu, menurut peneliti dalam analisis hukum pada 

pelaksanaan mabbaji-baji adalah mubah, sebab itu merupakan usaha 

masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. 

2. Mangngade Sokko 

Menurut Ambo Kala, salah seorang pampahade/sanro (dukun), dalam 

prosesi mangngade terlebih dahulu masyarakat berkumpul di setiap rumah adat 

untuk melakukan potong ayam bersama, serta masyarakat Mattampawalie 

lainnya mempersiapkan makanan berupa sokko, ayam dan telur yang sudah 

dimasak, makanan yang dibawa sesuai dengan kemampuan masyarakat 

tersebut dan tidak ada paksaan.
9
 Hal yang sama diungkapkan oleh Uwa Usa 

bahwa, dalam tradisi mangngade masyarakat potong ayam dan membuat sokko 

secara bersama-sama untuk dibawa ke acara mangngade.
10

  

Begitupun ungkapan Rakimah, salah seorang pampahade, bahwa 

mangngade ini tempat sipulungeng atau perkumpulan masyarakat Desa 

                                                             
9
Ambo Kala (73) Sanro (Dukun), Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten 

Bone, Wawancara tanggal 8 Januari 2022. 
10
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Mattampawalie berkumpul untuk potong ayam dan bekerja sama dalam 

mempersiapkan makanan yang akan dibawa keacara mangngade.
11

  

Ayam yang dipotong di setiap rumah adat tersebut disediakan oleh 

masyarakat masing-masing yang datang. Adapun bantuan ayam dari 

masyarakat kepada rumah adat yang digunakan untuk potong ayam tersebut se-

ikhlasnya. Bantuan ayam yang diberikan kepada rumah adat biasanya satu atau 

dua ekor perkeluarga dari masyarakat yang datang potong ayam. Setelah semua 

ayam sudah dipotong pada setiap rumah adat, ketika itu anggota masyarakat 

lainnya turut membantu untuk membersikan ayam lalu dimasak. Kemudian 

sambil memasak ayam juga memasak sokko (beras ketan) serta 

mempersiapakan bahan lainya yang diperlukan pada saat upacara ritual tradisi 

berlangsung. Ketika selesai semua dimasak, kemudian dibungkus dengan rapi 

dan dipisah-pisahkan untuk setiap tempat ritual yang dikunjungi.  

Setelah selesai semua disiapkan kemudian masyarakat segera datang 

berbondong-bondong membawa  ayam yang sudah masak ke semua tempat 

ritual diadakannya upacara mangngade. Ayam dan sokko serta bahan lain 

dibutuhkan yang dibawa oleh masyarakat sampai ditempat ritual Upacara 

mangngade, kemudian diletakkan dengan rapi ditempat ritual tersebut lalu 

dibaca-baca (didoakan) oleh pampahade/sanro (dukun) yang bertugas. Ketika 

selesai dibaca-baca (didoakan) oleh sanro (dukun), kemudian makanan 

tersebut dibagikan kepada masyarakat yang datang untuk dimakan bersama. 

Oleh karena itu, pada tradisi ini dilaksanakan guna untuk merayakan hasil 
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panen, baik panennya berhasil maupun tidak berhasil sebagai tanda rasa syukur 

masyarakat Desa Mattampawalie.  

Dapat disimpulkan bahwa prosesi mangngade ini terlebih dahulu 

masyarakat berkumpul di rumah adat untuk melakukan potong ayam bersama 

dan masyarakat Mattampawalie  juga menyiapkan sokko yang ingin dibawa 

pergi di acara mangngade untuk merayakan  hasil panen dan sebagai bentuk 

kesyukuran atas apa yang masyarakat dapat setiap tahunnya pada saat panen. 

Mangngade ini tempat untuk berkumpul dengan masyarakat Mattampawalie 

baik bagi perantau maupun masyarakat yang tinggal untuk mempererat tali 

persaudaraan. 

Mangngade sokko merupakan tahap kedua dalam proses pelaksanaan 

upacara tradisi mangngade tersebut, setelah melakukan yang namanya 

mabbaji-baji. Proses mangngade sokko tersebut masyarakat mengunjungi 

beberapa tempat untuk melakukan ritual adat. Tempat yang dikunjungi oleh 

masyarakat pada saat proses upacara mangngade sokko,  yaitu Jompie, Mionro, 

Pattunungnge, Barugae, dan Angngaderengnge. Semua tempat itu digunakan 

untuk melakukan ritual sesajen.  

Menurut Uwa Cangkang, salah seorang pampahade/sanro (dukun), 

mangngade sokko ialah acara makan bersama sebagai tanda rasa syukur 

masyarakat Mattampawalie dalam rangka perayaan pesta panen.
12

 Pesta panen 

tersebut dirayakan pada setiap tahun, setelah masyarakat melakukan potong 

padi  dan panen jagung. Hal tersebut sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat 
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Mattampawalie sebagai simbol penghormatan terhadap para leluhur yang 

mereka percaya. Sehingga sampai saat ini masyarakat tersebut masih percaya 

dan tetap melakukan upacara ritual mangngade tersebut.     

Adapun tempat yang dikunjungi pada saat upacara adat untuk 

melakukan ritual sesajen, yaitu: 

a. Jompie (sumber air) 

Gambar 2.1. Jompie 

 

Jompie merupakan sumber air yang pertama kali dikunjungi oleh 

masyarakat setempat dalam melangsungkan uparaca adat. Menurut 

pemahaman masyarakat setempat bahwa sumber air tersebut merupakan hal 

pokok dalam kehidupan. Sumber segala kehidupan adalah air, sebab air 

salah satu unsur pokok dalam diri manusia begitu juga pada makhluk dan 

tumbuh-tumbuhan lainnya.  

Menurut Uwa Cangkang, selaku ketua pampahade (Sandro 

ade/ketua adat), Jompie merupakan tempat yang pertama kali dikunjungi 

masyarakat untuk melakukan ritual sebelum mengunjungi tempat yang lain. 
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Beliau juga mengatakan bahwa mengunjungi Jompie dalam proses 

pelaksanaan mangngade sangat penting karena tempat tersebut salah satu 

sumber kehidupan manusia, itulah sebabnya harus diutamakan.
13

  

Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat berada di Jompie yaitu 

pertama, sebelum masyarakat mendatangi Jompie terlebih dahulu 

berkumpul di rumah adat untuk mempersiapkan semua bahan atau alat yang 

digunakan pada saat mabbaca-baca (berdoa) ditempat ritual. Setelah sampai 

ditempat ritual semua makanan yang terdiri dari; ayam, sokko (nasi ketan), 

peco (kacang hijau yang sudah dimasak lalu ditumbuk dengan halus) telur 

dan alat lainya yang dibawa oleh masyarakat diletakkan semua pinggir 

sumber air tempat mabbaca-baca dan sekaligus sanro ade menenggelamkan 

berupa ayam, telur, pisang, kelapa, daun siri dan bahan lainnya kedalam air 

yang bergenang pada sumber air tersebut. Makna filosofis menenggelamkan 

ayam, telur pisang dan yang lainnya adalah sebagai penolakbala, agar ketika 

berkunjung di tempat berair yang dalam tidak tenggelam atau terbawa arus 

air, misanya di laut, sungai, dan bendungan.  

Ketika semua sesajen sudah siap, maka sanro ade mulai mabbaca-

baca (berdoa) terhadap sesajen yang sudah diletakkan di pinggir sumber air. 

Selanjutnya apabila sudah selesai mabbaca-baca, maka kembali sanro ade 

melepaskan ayam atau kambing masyarakat yang datang dan memiliki niat 

(nazar). Setelah selesai melepaskan ayam atau kambing tersebut, maka 
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selesailah semua rangkaian ritual di Jompie. Kemudian makanan tersebut 

dibagikan kepada masyarakat yang datang untuk dimakan bersama. 

Berdasarkan pada kegiatan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat, 

peneliti berpendapat bahwa hal itu tidak perlu untuk dilakukan sebab akan 

memicu pada terjadinya penyimpangan Aqidah Islam.  Jadi, jika ditarik 

pada aspek hukum pelaksanaan ritual ini dapat disimpulkan bahwa acara 

makan bersama ditempat tersebut itu boleh saja (mubah) dilakukan oleh 

masyarakat,  akan tetapi praktek ritual seperti mabbaca-baca, lepas ayam 

atau kambing di tempat itu, tidak perlu. Jadi perbuatan itu dapat 

dikategorikan makruh hukumnya untuk dilakukan, sebab hal tersebut bisa 

menimbulkan penyimpangan pada Aqidah dan keyakinan masyarakat. 

Alangkah baiknya jika kegiatan tersebut diganti dengan melakukan shalawat 

atau hal-hal yang lebih berfaedah dalam masyarakat dan tidak terdapat 

penyimpangan dalam Islam. 

b. Mionro 

Gambar. 2.2. Mionro 
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Mionro merupakan tempat yang kedua dikunjugi oleh masyarakat 

dalam melangsungkan ritual adat. Tempat ini berupa kuburan yang  

dijadikan sebagai wadah dalam keberlangsungan tradisi mangngade.  

Menurut Uwa Usa ia mengatakan bahwa kuburan yang ada di Mionro 

dijadikan salah satu tempat sebagai wadah dalam pelaksanaan upacara 

adat. Tempat tersebut menurut cerita para leluhurnya, pada awalnya 

tempat itu merupakan irigasi pengairan sawah, namun karena adanya 

pertikaian antara saudara mereka karena air tersebut, si A ingin 

mengalirkan air ke Timur dan si B ingin mengalirkan air ke Barat, 

singkat cerita mereka yang bersaudara tersebut tidak ada yang mau 

mengalah dan pada akhirnya ia baku tikam bersaudara dan mereka 

berdua meninggal di tempat tersebut, sehingga jasad keduanya di 

makamkan di tempat itu. Sehingga sampai sekarang kuburan tersebut 

dijadikan sebagai wadah pelaksanaan upacara mangngade.
14

 

 

 Oleh karena itu, hikmah cerita tersebut menurut Uwa Usa, salah 

seorang pampahade, masyarakat datang ke tempat itu makan bersama pada 

saat upacara adat tidak lain hanya untuk berdoa agar tidak lagi berulang 

kejadian yang sama pada anak cucunya yang akan mendatang, serta 

mendoakan keselamatan pada almarhum yang telah di kubur di tempat 

tersebut.  

Mionro, merupakan kuburan yang dijadikan tempat atau wadah 

dalam pelaksanaan upacara ritual tradisi mangngade, bahwa praktek tradisi 

tersebut dapat dimaknai secara simbolis yaitu masyarakat datang ke tempat 

tersebut untuk melakukan ritual adat, seraya merenung dan mengingat 

kematian. Juga memiliki tujuan menolak bala sebab kuburan itu mereka 

bersaudara yang dimakamkan ditempat tersebut karena baku tikam. 
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Sehingga masyarakat datang ke tempat itu berdoa agar tidak terjadi lagi atau 

berulang lagi hal yang sama pada keluarga dan cucunya kelak.  

Namun, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di 

tempat tersebut, dengan meletakkan ayam, sokko, telur, peco, daun sirih 

yang sudah dilipat-lipat, pelita yang terbuat dari kemiri dan bahan lainnya 

yang diperlukan pada saat upacara tradisi mangngade. Setelah semuanya 

selesai disiapkan barulah kemudian sanro ade (dukun) mulai  mabbaca-

baca (berdoa). Apabila sudah selesai sanro mabbaca-baca (berdoa) 

dilanjutkan lagi dengan lepas ayam atau kambing oleh masyarakat yang 

memiliki niat (nazar) sampai selesai, kemudian makanan tersebut dibagikan 

kepada masyarakat yang datang untuk dimakan bersama. Namun, menurut 

peneliti praktek ini tidak perlu dilakukan oleh masyarakat, seperti mabbaca-

baca (berdoa). Meminta-minta di Kuburan itu hukumnya haram dan hal 

tersebut tidak wajar dikerjakan oleh seorang muslim sebab akan 

menimbulkan penyimpangan atau perbuatan syirik. Akan tetapi kalau hanya 

acara makan bersama saja serta membaca doa Al-fatihah bersama itu 

hukumnya boleh bahkan seorang muslim apabila mengunjungi kuburan di 

sunnahkan membacakan doa Al-fatihah penghuni kuburan tersebut. 
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c. Pattunungnge 

Gambar 2.3. Pattunungnge 

 

Pattunungnge merupakan tempat yang ketiga yang dikunjungi oleh 

masyarakat dalam melangsungkan proses upacara tradisi mangngade. 

Tempat ini dikunjungi dan dijadikan sebagai tempat ritual dengan sesajen 

untuk menghormati roh leluhurnya.  

Menurut Uwa Usa dan Kadi konon, tempat ini dinamakan 

pattunungnge karena orang-orang yang dikuburkan ditempat itu 

adalah orang yang meninggal karena dibakar. Sebab saat itu, pada 

masa penjajahan banyak orang-orang yang kebal meskipun ia 

ditembak, diparangi, dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh 

penjajah untuk membunuhnya, namun tidak bisa terbunuh  kecuali 

dibakar. Oleh karena itu, masyarakat sampai saat ini masih 

menghormati roh leluhurnya dengan melakukan ritual sesajen.
15

 Hal 

yang sama diungkapkan oleh Ambo Ruhani ia mengatakan bahwa 

Pattunungnge merupakan kuburan nenek moyang mereka yang telah 

meninggal karena dibakar oleh para penjajah di (tempo Gorilla) 

dahulu karena mereka memiliki kekebalan yang luar biasa. Penjajah 

membakar karena tidak mempang dengan tembakan, ditikam ia tidak 

bisa terluka dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh penjajah di 
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(tempo Gorilla) namun tidak berhasil, akhirnya mereka membakar 

baru kemudian meninggal.
16

  

 

Berdasarkan pada cerita tersebut hikmah dapat  diperoleh adalah 

bahwa masyarakat datang ketempat tersebut untuk melakukan ritual sesajen 

untuk mengenang jasa-jasa mereka sebagai pahlawan yang berusaha 

melawan penjajah dahulu (tempo Gorilla/DI/TII). Kemudian masyarakat 

berdoa setelah itu makan bersama sebelum ketempat ritual selanjutnya. 

Pattunungnge, juga kuburan yang dijadikan sebagai tempat untuk 

ritual masyarakat. Sama yang dilakukan di Mionro, yaitu meletakkan 

sesajen di depan kuburan berupa ayam, telur, sokko (nasi ketan), peco 

(kajang hijau), daun sirih dan bahan lainnya yang diperlukan pada saat 

upacara ritual tradisi mangngade. Jadi, dilihat pada aspek hukum dalam 

Islam hal tersebut hukumnya haram seperti mabbaca-baca (berdoa), dan 

meminta-minta di kuburan. Akan tetapi ketika masyarakat datang ke tempat 

tersebut untuk melakukan acara makan bersama seraya membaca Al-fatihah 

bersama dalam rangka mendoakan penghuni kubur tersebut itu tidak ada 

masalah dan hukumnya boleh saja (mubah). 
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d. Barugae 

Gambar 2.4. Barugae 

 

Menurut Ambo Kala, salah seorang pampahade/sanro (dukun), 

Barugae merupakan tempat yang keempat yang dikunjungi oleh masyarakat 

pada proses pelaksanaan tradisi mangngade  di Desa Mattampawalie. 

Tempat tersebut yang menjadi inti dalam perayaan upacara tradisi, sebab 

ketika ada masyarakat datang yang bukan masyarakat setempat maka 

tujuannya di tempat ini, dengan maksud ikut meramaikan dan menyaksikan 

upacara tradisi mangngade. Akan tetapi ada juga yang datang ke tempat itu 

untuk menggugurkan niat ketika ia pernah sebelumnya berniat. Niat setiap 

orang berbeda-beda, ada yang berniat semata-mata hanya berkunjung dan 

menyaksikan upacara adat tersebut dan ada pula yang datang untuk 

menggugurkan niatnya dengan melepas hewan yang berupa ayam atau 

kambing. Jenis hewan yang dilepaskan pada orang yang bersangkutan 

tergantung pada apa yang pernah diniatkan sebelumnya.
17
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Barugae merupakan kuburan sama seperti tempat yang lainnya yang 

digunakan sebagai wadah dalam pelaksanaan upacara ritual tradisi. Namun, 

ditempat ini ada perbedaan sedikit dengan ditempat lain. Sebab di tempat ini 

sebagian masyarakat menganggap bahwa terdapat Arajang (kekuasaan) 

yang berupa benda yang memiliki kekuatan ghaib, sehingga masyarakat 

menganggap bahwa hal itu bisa mendatangkan keberkahan, seperti 

dijauhkan dari musibah, bencana, dan dapat memperlancar rejeki apabila 

melakukan ritual sesajen, begitu juga hal yang lainnya seperti lepas ayam 

atau kambing, serta massampo dan mamminyak-minyak.  

Adapun yang dimaksud dengan massampo ialah kuburan tempat 

ritual ditutupi kain yang berupa sarung, baju, atau bahan lainya sesuai 

dengan keinginan masyarakat apa yang akan disedekahkan. Kemudian 

mamminya-minya (mengeleskan minyak pada nisan kuburan) ialah langkah 

awal masyarakat yang datang untuk memulai berdoa dikuburan tersebut, 

ketika sudah selesai mengoles minyak pada nisan kuburan, kemudian 

dilanjutkan berdoa setiap individu yang datang. Namun, tidak semua 

masyarakat yang datang di acara tersebut mengoleskan minyak pada nisan 

kuburan lalu berdoa. Setelah selesai mabbaca-baca (berdoa) di depan 

kuburan dilanjutkan lagi dengan mappabbitte manu (sabung ayam) sebagai 

penutup pada acara rutual mangngade tersebut. Terakhir makanan yang 

sudah didoakan oleh sanro, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang 

datang untuk dimakan bersama, dan apabila ada makanan tersisa maka 

masyarakat membawanya pulang keruamah untuk dimakan oleh keluarga. 
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Jadi, semua praktek ritual tersebut yang disebutkan hukumnya 

haram, seperti menganggap bahwa ada benda yang terdapat pada kuburan 

tersebut yang bisa mendatangkan keberkahan serta mappabbitte manu. 

Kemudian melepaskan ayam atau kambing itu tergantung pada niat setiap 

individu yang memiliki niat melepaskan ayam atau kambing tersebut, kalau 

niatnya hanya sebagai bentuk kesyukurannya maka itu hukumnya boleh saja 

dilakukan (mubah), akan tetapi kalau ada niat lain selain daripada itu, 

seperti karena menganggap bahwa kuburun itu bisa memberikan 

keberkahan, maka hukumnya tidak boleh. Adapun acara makan bersama 

yang dikerjakan oleh masyarakat setempat pada saat proses upacara ritual 

tradisi  mangngade, bagi peneliti itu boleh saja dilakukan. Akan tetapi 

alangkah baiknya jika acara makan bersama tersebut dirangkaikan dengan 

membaca doa Al-fatihah bersama untuk keselamatan penghuni kuburan 

tersebut. 

e. Angngaderengnge 

Gambar 2.5. Angngaderengnge 
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Menurut Uwa Cangkang, salah seorang pampahade/sanro (dukun), 

Angngadereng merupakan tempat terakhir ritual sesajen dalam tradisi 

mangngade sokko. Tempat ini tidak semua masyarakat datang ketempat 

tersebut akan tetapi hanya sebagian orang atau mereka yang memiliki niat 

untuk datang ketempat tersebut untuk makan-makan.
18

 

Angngaderengnge, merupakan kuburan yang dijadikan wadah 

berlangsungnya upacara ritual tradisi mangngade tersebut. Proses kegiatan 

yang dilakukan masyarakat di tempat ini sama dengan di tempat lainnya, 

hanya saja yang menjadi pembeda adalah lokasi tempat yang dikunjungi 

masyarakat. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa, semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

penyimpangan dalam Aqidah dan keyakinan masyarakat maka haram 

hukumnya dikerjakan, seperti mabbaca-baca dan meminta-minta di kuburan, 

serta yang mempercayai adanya kekuatan ghaib yang dapat mendatangkan 

keberkahan apabila melakukan ritual tersebut. Kemudian ada praktek 

mappabbitte manu itu sudah jelas hukumnya haram dan bertentangan dengan 

ajaran Islam, serta praktek melepaskan ayam atau kambing itu hukumnya lebih 

baik ditinggalkan atau tidak dikerjakan lagi (makruh) oleh masyarakat sebab 

itu akan memicu terjadinya penyimpangan juga. 
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3. Mangngade Beppa (kue) 

Menurut Uwa Cangkang, salah seorang pampahade/sanro (dukun), 

mangngade beppa merupakan tahap terakhir dalam proses upacara tradisi 

mangngade yang digelar oleh masyarakat Desa Mattampawalie. Tahap ini 

hanya mengunjungi dua tempat saja untuk melakukan ritual sama seperti tahap 

yang kedua. Tempat yang dikunjungi pada tahap  ini yaitu Jompie dan Barugae 

untuk melakukan ritual sesajen. Terkait dengan mangngade beppa yang 

pertama dikunjungi untuk melakukan ritual sesajen adalah Jompie, ritual yang 

dilakukan sama dengan mangngade sokko, hanya yang berbeda menu hidangan 

yang akan dibaca oleh sanro (didoakan oleh dukun).
19

 Sama halnya yang 

dikatakan oleh Uwa Usa, salah seorang pampahade/sanro (dukun), bahwa 

masyarakat datang ke tempat itu (Jompie) tidak ada maksud lain kecuali hanya 

untuk datang makan-makan saja sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. 

Kemudian di tempat ini pula kadang ada masyarakat lepas niat dengan 

melepaskan ayam atau kambing sesuai apa yang diniatkan oleh orang yang 

bersangkutan.
20

  

Tempat yang kedua dikunjungi oleh masyarakat yaitu Barugae. 

Menurut Ambo Kala, salah seorang pampahade/sanro (dukun), Barugae 

merupakan tempat berkumpulnya semua masyarakat yang datang ke acara 

ritual untuk menyaksikan tradisi tersebut. Barugae inilah tempat sebagai 

puncak pada kegiatan upacara tradisi mangngade karena di tempat ini ada 
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banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
21

 Kegiatan yang dikerjakan 

di Barugae yaitu mabbaca ance, memotong-motong ayam bersama kue, daun 

siri dan yang lainnya kemudian dihamburkan sambil membaca mantra, setelah 

itu dilanjutkan ma’baca doa (membaca doa/berdoa) di muka kuburan tempat 

ritual sesajen, selanjutnya setelah selesai membaca doa sanro ade kembali lagi 

melepaskan ayam atau kambing sesuai niat masyarakat yang bersangkutan.  

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan sanro ade yang bertugas 

melepaskan niat masyarakat yang bersangkutan, menurutnya tidak ada unsur-

unsur yang menyimpang sebab rata-rata mereka yang beniat melepaskan ayam 

atau kambing itu sebuah bentuk rasa syukur mereka terhadap reski yang 

mereka peroleh. Selanjutnya pada kegiatan terakhir yang dilakukan adalah 

sahung pabbura (Sabung pengobatan) dalam artian masyarakat mengadu 

ayam. Menurut  Ambo Asse, salah seorang pampahde/sanro (dukun), ia 

mengatakan bahwa maksud dilakukan baku adu ayam tersebut adalah untuk 

mencegah manusia agar tidak baku tumpah darah diantara sesama, akan tetapi 

lebih baik hewan baku tumpah darah dari pada manusia.
22

 

Mangngade beppa sama prosesnya dengan mangngade sokko akan 

tetapi pada tahap mangngade beppa masyarakat hanya mengunjungi dua 

tempat yaitu Jompie dan Barugae. Jadi, makna secara simbolis dalam tahap 

mangngade beppa ada untuk menolak bala, tujuannya adalah agar masyarakat 

setempat tidak tertimpa musibah, seperti hantaman anging kencang, longsor, 
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Ambo Kala (73) Sanro (Dukun), Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja 

Kabupaten Bone, Wawancara tanggal 8 Januari 2022. 
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serta gagal panen pada hasil pertanian mereka. Jadi, kegiatan masyarakat 

tersebut pada proses mangngade beppa hanya dapat diartikan sebagai makna 

secara simbolis dalam menolakbala. 

Oleh karena itu, sebagai saran dari peneliti agar tradisi ini tetap 

terlestarikan dalam masyarakat Desa Mattampawalie. Namun, ada beberapa 

kegiatan yang harus diluruskan seperti: a) mabbaca-baca, meminta-minta di 

kuburan itu diganti dengan acara makan-makan saja dirangkaikan dengan 

membaca doa Al-fatihah bersama, b)  masyarakat yang masih percaya bahwa 

adanya kekuatan ghaib yang terdapat di setiap tempat ritual tradisi itu 

dihalangkan, c) masyarakat yang memiliki niat (nazar) untuk lepas ayam atau 

kambing, itu sebaiknya diganti dengan hal-hal yang lebih berfaedah dan 

diutamakan dalam ajaran Islam, seperti niat tersebut dialihkan kepada bantuan 

pembangunan masjid, kasih makan anak yatim dan lainnya, d) kegiatan 

masyarakat mappabbitte manu, itu diganti dengan kegiatan shalawat atau 

barasanji atau hal yang lebih berfaedah lainnya. 

 Secara keseluruhan rangkaian proses pelaksanaan tradisi tersebut dalam 

analisis hukum Islam dapat dikategorikan dalam aspek hukum mubah (boleh-

boleh saja dikerjakan). Sebab dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat nilai-

nilai kemaslahatan yang terkandung didalamnya akan tetapi terdapat pula hal-hal 

yang bersifat menyimpang, seperti sabung ayam (mappabbitte manu).  Begitu 

juga dalam aspek al-urf terdapat kategori yang mewajibkan dan larangan dalam 

melaksanakan tradisi tersebut, seperti urf sahih dan urf fasid. Urf sahih merupakan 

sebuah tradisi yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, baik al-
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Qur’an maupun hadis sehingga dibolehkan untuk dikerjakan, misalnya acara 

makan bersama, doa bersama, wadah tempat berkumpulnya masyarakat untuk 

menghidupakan tali persaudaraan dan menyambungkan silaturahim. sedangkan 

urf fasid merupakan sebuah tradisi yang prakteknya bertentangan dengan nash al-

Qur’an maupun hadis sehingga terdapat larangan pada tradisi tersebut, seperti 

mappabitte manu (sabung ayam). 

 Oleh karena itu, pada proses pelaksanaan tradisi tersebut jika dilihat pada 

aspek hukum Islam maka hukumnya mubah untuk dikerjakan, sedangkan jika 

dilihat pada aspek penggunaan urf pada tradisi ini maka dapat dikategorikan 

kedalam kategori urf fasid. Akan tetapi, peneliti melihat dalam aspek analisis 

hukum Islam melalui makna simbolis yang terdapat dalam ritual tradisi 

mangngade memiliki nilai kemaslahatan yang harus dilestarikan oleh masyarakat 

khususnya pada masyarakat Desa Mattampawalie, seperti nilai ketaatan kepada 

pemimpin adat, nilai kebersamaan/persatuan, dan nilai  kesyukuran. Akan tetapi, 

jika peneliti melihat dalam aspek analisis proses pelaksanaan atau praktek ritual 

tradisi mangngade, maka hal tersebut tidak ditemukan anjuran dalam Islam untuk 

mengerjakannya.  

 Berdasarkan pada hasil analisis peneliti pada setiap tahapan proses 

pelaksanaan ritual tradisi mangngade, semuanya memilili sisih baik dan buruk. 

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hukum Islam dalam proses pelaksanaan 

ritual tradisi terdapat hukum; haram, mubah, dan makruh.  

Tradisi yang ada di Desa  Mattampawalie memiliki struktur adat, sehingga 

memudahkan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan tradisi yang akan 
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dikerjakan. Sebab, itu pula tradisi ini masih bertahan dan dilestarikan oleh 

masyarakat setempat karena masih memiliki struktur kepemimpinan adat yang 

baik. Adapun struktur adat Desa Mattampawalie yaitu: 

 

  Cangkang 

Ketua Adat 

(Pampahade 1) 

Ambo Kala Ambo Ruhani Uwa Usa 

Pampahade 3 Pampahade 4 Pampahade 2 

Tini 

Pembantu 

Nure Ambo Asse 

Rakimah 

Salaman 
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C. Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat dalam Melakukan Tradisi Mangngade  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan 

faktor utama yang mendorong masyarakat Desa Mattampawalie dalam 

melestarikan dan mempertahankan tradisi mangngade. Menurut Asdar, salah 

seorang masyarakat, ia mengatakan bahwa  karena masih banyak yang kental 

tentang kepercayaan mengenai roh-roh para leluhurnya dan itu merupakan 

warisan nenek moyang yang telah dikerjakan secara turun temurun. Kepercayaan 

yang dianut oleh masyarakat setempat terkait tradisi mangngade ia masih 

terpengaruh oleh paham animisme dan dinamisme. Paham animisme dan 

dinamisme tersebut merupakan paham yang menganggap bahwa semua benda 

memiliki roh/jiwa dan kekuatan ghaib. Oleh karena itu, masyarakat mempercayai 

bahwa setiap roh baik yang terdapat pada tubuh manusia maupun yang terdapat 

pada benda lainya patut dihormati. Terkait dengan hal itu masyarakat 

mengerjakan tradisi mangngade sebagai bentuk penghormatan pada roh leluhur 

yang telah mendahuluinya.
23

  

Begitu juga dengan pendapat Ferdi, salah seorang masyarakat, ia 

mengatakan bahwa selain dengan faktor tersebut juga karena faktor sosial, sebab 

masyarakat setempat pada hakikatnya memiliki jiwa sosial yang tinggi.
 24

  Akan 

tetapi karena adanya ancaman global yang mempengaruhi perubahan sosial yang 

terjadi dalam semua lapisan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa 
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Asdar (23) Pemuda, Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, 

Wawancara, Tanggal 21 Mei 2022. 
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Mattampawalie pada khususnya. Pengaruh  tersebut mengakibatkan turunnya 

secara drastis nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat.  

Menurut Uwa Cangkang, salah seorang pampahade, faktor yang 

mendorong masyarakat untuk terus melaksanakan tradisi mangngade karena 

tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang yang harus dikerjakan oleh 

generasinya.
25

 Perwujudan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap 

para roh leluhurnya yang telah mendahului. Proses pelaksanaan tradisi 

mangngade dilaksanakan dalam bentuk ritual sesajen yang dilakukan pada 

tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral bagi masyarakat.  

Menurut Samsir, salah seorang pemuda Desa Mattampawalie, ia 

mengatakan bahwa faktor pendorong masyarakat masih tetap melestarikan tradisi 

mangngade tersebut adalah karena masyarakat masih percaya adanya hal-hal yang 

supranatural, adanya hal-hal yang ghaib yang bisa mendatangkan  kekuatan. 

Misalnya sebuah benda yang dianggap oleh masyarakat bahwa benda ini 

mempunyai roh yang bisa  mendatangkan sebuah kekuatan bila melakukan ritual 

atau upacara, atau dapat menimbulkan malapetaka apabila tidak dilakukan ritual 

tersebut. Namun, sebagai generasi Mattampawalie tentu memiliki peran aktif 

dalam perkembangan masyarakat.  

Oleh sebab itu, melalui pengamatan peneliti bahwa kepercayaan 

masyarakat yang seperti ini tidak boleh langsung mengatakan bahwa ini salah atau 

tidak salah, karena setiap masyarakat mempuanyai kepercayaan masing-masing, 

namun perlu diluruskan apabila ada hal-hal yang bersifat menyimpang terhadap 
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Uwa Cangkang (67) Tokoh Adat (Ketua Adat), Desa Mattampawalie Kecamatan 

Lappariaja Kabupaten Bone, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2022. 
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aqidah pada ritual yang dilakukan, sebab ada masyarakat yang masih percaya 

adanya hal yang supranatural sehingga melakukan sebuah ritual, begitupun 

sebaliknya sudah ada masyarakat yang tidak percaya lagi adanya kekuatan magic 

itu sendiri.
26

 

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Mattampawalie sehingga 

sampai saat ini ia masih melestarikan tradisi mangngade, yaitu: 

1. Merupakan warisan nenek moyangnya yang dikerjakan secara turun-temurun. 

2. Adanya pengaruh paham animisme dan dinamisme yang masih kental dalam 

masyarakat. 

3. Masyarakat masih percaya adanya kekuatan supranatural, yaitu tempat yang 

dianggap sakral dan angker. 

4. Masyarakat senantiasa menghidupkan nilai-nilai sosial dan mempererat tali 

persaudaraan antara sesama. 

5. Sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen pertanian yang 

mereka peroleh. 

D. Nilai-Nilai Hukum Islam terhadap Tradisi Mangngade dalam Masyarakat di 

Desa Mattampawalie,  Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone 

Menurut Muh. Amin, (Imam Desa Mattampawalie) ia berpendapat bahwa 

berdasarkan pada konsep hukum Islam bahwa semua aktivitas manusia berdasar 

pada norma-norma yang memiliki nilai-nilai akhlak yang baik. Terutama 

masyarakat yang menganut ajaran Islam, harus patuh pada ajaran agamanya. 
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Samsir (21) Pemuda, Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, 

Wawancara, Tanggal 19 Mei 2022. 
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Masyarakat yang taat pada agama maka ia senantiasa patuh pada norma-norma 

yang berlaku dan berpegang teguh pada kitab yang dipercayainya. Sehingga setiap 

aktivitas yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun individu selalu 

berpedoman pada kitab al-Qur’an dan al-Sunnah, maupun syara’ sebagai sumber 

hukum Islam. Namun, dalam masyarakat Indonesia memiliki banyak kebudayaan 

yang dianut oleh setiap kelompok. Budaya yang dipercayai oleh setiap kelompok 

masyarakat memiliki nilai kebudayaan masing-masing dan dalam bentuk praktek 

yang berbeda-beda pula. Khususnya pada masyarakat Desa Mattampawalie yang 

memiliki budaya mangngade, tentu memiliki nilai-nilai kebudayaan tersendiri dan 

begitu juga praktek berbeda dengan kebudayaan lainnya.
27

 

Pelaksanaan tradisi mangngade menurut Uncu, sebagai tokoh masyarakat, 

ia berpendapat bahwa tradisi mangangade tentu memiliki sebuah nilai yang 

terkandung didalamnya yang berupa; nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan, 

kesyukuran, dan ukhuwah islamiyah.
28

 Oleh karena itu, Nilai-nilai tersebut akan 

dikaji oleh peneliti melalui nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalam 

tradisi mangngade.  Adapun nilai hukum Islam yang terdapat dalam tradisi 

mangngade seperti yang disebutkan oleh Uncu, yaitu nilai kebersamaan, nilai 

persatuan dan kesatuan, nilai kesyukuran, serta nilai ukhuwah islamiyah, yaitu: 

1. Nilai kebersamaan 

Nilai kebersamaan merupakan suatu nilai yang wajib ditanamkan 

kepada semua  masyarakat agar dapat saling menghargai, menyayangi, dan 
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Muh. Amin (32) Tokoh Agama (Imam Desa), Desa Mattampawalie Kecamatan 

Lappariaja Kabupaten Bone, Wawancara, Tanggal 19 Mei 2022. 
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peduli akan sesama, karena manusia pada hakikatnya membutuhkan bantuan 

orang lain. Kebersamaan tersebut membuat tali silaturahim masyarakat akan 

semakin kuat, dan tidak ada keegoisan di dalamnya. Allah berfirman dalam QS 

al-Imran/3:103. 

يعًا وَلََ تَ فَرَّقُواوَاعْتَصِمُوا بَِِبْ  وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ  ۚ  لِ اللَّهِ جََِ
هَا   ۚ  بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرةٍَ مِّنَ النَّارِ فَأنَقَذكَُم مِّن ْ

 ُ لِكَ يُ بَ يِّْ   اللَّهُ لَكُمْ َياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُوَ  كَذَٰ
Terjemahnya: 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk.
29

 

Berdasarkan pada ayat tersebut maka dalam tafsir al-Mishbah terdapat 

penjelasan secara ringkas  terkait makna ayat  yang terkandung dalam surah al-

Imran/3:103, yaitu berpegang teguhlah pada agama Allah dan tetaplah bersatu. 

Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Renungkanlah 

karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliah, ketika kalian 

masih saling bermusuhan. Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, 

sehingga kalian menjadi saling mencintai. Saat itu kalian berada di jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam. Dengan penjelasan 
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Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 63. 
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yang baik seperti itulah, Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan 

untuk kalian tempuh.
30

 

Menurut Rusli, salah seorang tokoh pemuda, mangngade ini 

memunculkan kebersamaan karena warga Desa Mattampawalie baru 

berkumpul semua pada saat acara mangngade, memang kebersamaan terjalin 

baik karena masyarakat ini berjalan sama-sama pada hari berlangsungnya 

upacara tradisi mangngade.
31

 Begitupun ungkapan Samsir, salah seorang 

pemuda mangngade ini bagus karena akan mengumpulkan semua masyarakat 

Mattampawalie, dan nilai kebersamaannya ada pada saat mereka membawa 

sokko ke Barugae untuk dimakan bersama dengan masyarakat yang ada di 

tempat tersebut.
32

  Oleh karena itu, dalam upacara tradisi dapat mempererat 

nilai persaudaraan tentunya menjadi sebagai ajang silaturahmi terhadap 

sesama. 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Mattampawalie baru 

berkumpul semua dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut pada saat 

upacara mangngade yang dilaksanakan satu kali setahun, mereka bersama 

dengan sanak keluarga yang merantau pada saat diadakannya acara mangngade 

ini. Jadi nilai kebersamaan masyarakat muncul pada tradisi mangngade, karena 

bukan saja pergi makan di tempat tetapi ada juga warga yang datang untuk 

menjual dan lain sebagainya. 
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2. Nilai persatuan dan kesatuan  

Nilai persatuan dan kesatuan merupakan sesuatu hal yang utuh atau 

tidak berpecah belah, karena saat berinteraksi dengan seseorang maka yang 

perlu dijaga adalah persatuan dan kesatuan dalam berbagai hal agar tercipta 

kerukunan dan kekompakan antar warga. 

Menurut Supriadi, salah seorang tokoh pendidik, nilai persatuan dan 

kesatuan juga ada karena masyarakat Mattampawalie bersatu untuk berkumpul 

di rumah adat masing-masing kemudian disitu mereka saling membantu untuk 

melengkapi apa-apa yang dibutuhkan dalam acara mangngade.
33

 Begitupun 

ungkapan Aris, salah seorang pemuda, nilai pesatuan dan kesatuannya masih 

berjalan dengan baik karena saling membantu dan saling menolong untuk 

kebutuhan pada acara mangngade serta bekerja sama dalam menyiapkan 

makanan untuk acara mangngade.
34

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai persatuan dan 

kesatuan masyarakat Mattampawalie masih berjalan dengan baik karena ia 

masih bekerja sama dalam menyiapkan makanan dan saling membantu satu 

sama lain demi kerukunan dan kekompakan masyarakat Mattampawalie agar 

persaudaraannya ini tidak renggang. 

3. Nilai kesyukuran 

Syukur dengan perbuatan yakni memanfaatkan anugrah yang diperoleh 

sesuai dengan tujuan penganugerahkannya serta menuntut penerima nikmat 
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Kabupaten Bone, Wawancara, Tanggal 20 Mei 2022. 
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untuk merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat tersebut oleh Allah swt, 

dan mempergunakan nikmat yang dikaruniakan Allah swt guna untuk 

mendekatkan diri kepada sang pencipta. Allah swt berfirman dalam QS Al-

Lukman/31:12. 

                               

     

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji".
35

 

 

Berdasarkan pada ayat tersebut maka dalam tafsir al-Mishbah terdapat 

penjelasan secara ringkas  terkait makna ayat  yang terkandung dalam surah al-

Lukman/31:12, yaitu ayat ini menjelaskan tentang hikmah yang diberikan 

kepada Lukman oleh Allah. Hikmah yang dimaksud adalah hikmah yang 

berupa ilmu, pengetahuan maupun perbuatan dan apabila digunakan serta 

diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih 

besar, atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. 

Kemudian Allah memerintahkan kepada Lukman untuk bersyukur terhadap 

hikmah yang diperolehnya. Syukur yang dimaksud adalah pujian atas 

kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada Allah dimulai 

dengan menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar nikmat dan 

anugrahnya, disertai dengan ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa 
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cinta kepada-Nya dan dorongan untuk memuji-Nya dengan ucapan sambil 

melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya dari penganugerahan itu.
36

 

Menurut Asdar, bahwa dalam acara mangngade ada nilai kesyukuran 

masyarakat, karena ia hanya membawa makanan sesuai dengan 

kemampuannya. Sebab mensyukuri apa yang ia dapatkan melalui hasil 

panennya, baik banyak atau sedikit yang diperolehnya tetap ia selalu bersyukur 

dan membawa makanan sesuai kadar kemampuannya masing-masing.
37

 Hal 

yang sama diungkapkan oleh Ferdi, bahwa masyarakat bersyukur sesuai apa 

yang mereka dapatkan pada hasil panennya dan berkumpul di Barugae untuk 

menyambung silaturrahim serta saling berbagi makanan kepada masyarakat 

yang datang meramaikan acara tersebut.
38

 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai kesyukuran dalam 

tradisi  mangngade memang ada karena masyarakat berbondong-bondong 

datang ke Barugae untuk merayakan keberhasilan panennya. Perayaan tradisi 

terebut dilaksanakan pada setiap tahun disertai dengan acara ritual sesajen dan 

masyarakat membawa makanan sesuai kemampuannya dan tidak ada paksaan. 

4. Nilai ukhuwah islamiyah  

Nilai ukhuwah islamiyah yaitu saling mengutamakan nilai-nilai 

kebersamaan dalam berbagai aspek, baik pada rasa saling memiliki, bersikap 

kekeluargaan, ramah dan bersahabat. Ukhuwah islamiyah juga mewujudkan 

                                                             
36

M. Quraih Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an (Jilid 11, 

h. 120-124. 
37

Asdar (23) Pemuda , Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, 

Wawancara, Tanggal 21 Mei 2022. 
38

Ferdi (22) Pemuda , Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, 

Wawancara, Tanggal 21 Mei 2022. 



 

111 
 

rasa persatuan sehingga kehidupan masyarakat senantiasa rukun. Allah swt 

berfirman dalam QS al-Hujurat/49:10. 

اَ الْمُؤْمِنُوَ  إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يَْْ أَخَوَيْكُمْ   وَات َّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُوَ   ۚ  إِنََّّ
Terjemahnya: 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
39

 

Terkait dengan ayat tersebut  maka dalam tafsir al-Mishbah 

menjelaskan secara ringkas tentang kandungan surah al-Hujurat/49:10, yaitu 

ayat tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta 

hubungan harmonis antara anggota masyarakat kecil atau besar, akan 

melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan 

keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang padsa 

puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara 

sebagaimana yang dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah 

peperangan.
40

 

Menurut Hapiah bahwa mangngade memunculkan nilai ukhuwah 

islamiyah juga, karena tradisi ini dilakukan secara bersama-sama, semua 

masyarakat melakukannya dengan baik sehingga mampu menjaga kerukunan 

masyarakat Desa Mattampawalie.
41

 Hal yang sama diungkapkan oleh Idde 

bahwa di acara mangngade masyarakat berkumpul dan duduk bersama di 
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tempat tersebut, dan banyak juga masyarakat yang datang menjual, seperti 

makanan, minuman, kerupuk, pakaian, dan lain-lain. Sehingga banyak juga 

masyarakat datang berbelanja sambil menikmati acara mangngade, maka 

disitulah terwujud rasa kebersamaan, rasa persatuan, rasa memiliki, dan rasa 

persaudaraan.
42

 

Berdasarkan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terkait 

pernyataan tersebut tradisi mangngade hanya sebuah sarana untuk masyarakat 

berkumpul untuk lebih meningkatkan nilai ukhuwah islamiyah, saling menjaga 

satu sama lain baik itu masyarakat setempat maupun masyarakat yang datang 

dari luar Desa Mattampawalie demi menjaga kebersamaan dan persaudaraan, 

serta mempererat hubungan silaturrahim sebagai sesama manusia. 

Menurut Uwa Cangkang sebagai ketua adat dalam tradisi mangngade 

tersebut terdapat nilai-nilai adat dalam hukum Islam. Nilai tradisi mangngade 

yang terpatri dalam masyarakat Mattampawalie sehingga sampai saat ini masih 

dipegang erat dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yaitu:  

1. Kejujuran 

Nilai kejujuran adalah merupakan nilai yang sangat wajib dimiliki oleh 

masyarakat Mattampawalie agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

dalam hal kepemimpinan harus memiliki rasa keterbukaan terhadap 

masyarakat, agar masa kepemimpinan itu dapat berkesan bagi masyarakatnya 

sehingga menciptakan masyarakat-masyarakat yang makmur  dan selalu 

berpedoman terhadap nilai kejujuran. 
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2. Keadilan  

Nilai keadilan ialah merupakan nilai yang harus dimiliki oleh 

pemimpim Mattampawalie dalam segala hal yang berkaitan dengan 

masyarakat, misalnya dalam pembagian benih padi, pupuk secara merata agar 

masyarakat Mattampawalie itu sendiri  supaya semangat dalam bercocok 

tanam dan menciptakan desa Mattampawalie kaya akan hasil panen yang 

melimpah. 

3. Kebenaran 

Nilai kebenaran adalah nilai yang harus dijadikan pedoman bagi 

masyarakat Mattampawalie, yang dilakukan oleh para leluhur-leluhur 

terdahulu. Oleh karena itu, mereka sendiri memiliki rasa percaya yang kental 

terhadapat nilai-nilai tersebut, misalnya melakukan upacara atau ritual-ritual 

yang sebagaimana dilakaukan oleh para terdahulu, dan ketika masyarakat 

tersebut tidak melakukan ritual tersebut maka akan mengakibatkan berbagai 

macam hal yang tidak diinginkan, begitu juga dengan mereka melakukan ritual 

tersebut tentu akan mengakibatkan hal-hal yang dapat meningkatkan berbagai 

macam yang di inginkan, karena masyarakat Mattampawalie itu sendiri selalu 

berpegang teguh terhadap nilai kebenaran itu sendiri dan memiliki dampak 

yang sangat fatal apabila masyarakat Mattampawalie tidak melakukan ritual-

ritual tersebut. 

4. Solidaritas  

Nilai solidaritas adalah nilai yang sudah dimiliki oleh masyarakat 

Mattampawalie itu sendiri yang dapat dilihat dengan cara mereka selalu 
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antusias dalam melakukan ritual-ritual bersama dan agar tetap saling 

merangkul semua masyarakat Mattampawalie. Contohnya ketika mereka 

melakukan acara makan bersama di tempat kuburan para leluhurnya karena 

mereka sangat menghormati para-para leluhurnya dengan cara melakukan 

ritual tersebut dan juga melakukan berbagai macam jenis ritual yang mereka 

percayai.
43

 

Tujuan melaksanakan adat tersebut adalah semata-mata untuk menjaga 

kemaslahatan manusia. Kemaslahatan akan terjadi dalam lingkungan masyarakat 

apabila saling merangkul satu sama lainya untuk bersatu dalam menegakkan 

norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai yang terdapat dalam 

masyarakat, yaitu nilai kepatutan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan solidaritas. 

Nilai tersebut akan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila 

dalam suatu kelompok atau masyarakat saling merangkul dalam keadaan apapun. 

Menghormati sesama manusia merupakan hal utama dalam bermasyarakat dengan 

melakukan perbuatan yang wajar dilakukan dan mengatakan sesuatu terhadap apa 

yang patut dikatakan. Bersikap loyalitas terhadap semua orang dengan 

menghimpun orang banyak agar tidak bercerai-berai, itu akan menjadi sebuah 

pagar bagi negeri, khususnya bagi masyarakat Desa Mattampawalie. 

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam 

proses pelaksanaan ritual upacara mangngade, ada beberapa hal yang perlu 

dipertahankan dan ada pula yang perlu diluruskan, bahkan dihilangkan dalam 

pelaksanaan ritual tersebut. Hal yang perlu dipertahankan adalah pada segi aspek 

                                                             
43

Uwa Cangkang (67) Tokoh Adat (Ketua Adat), Desa Mattampawalie Kecamatan 

Lappariaja Kabupaten Bone, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2022. 



 

115 
 

nilai-nilai sosial, seperti nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesyukuran, 

dan nilai ukhuwah islamiyah. Nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam sebuah 

negara dan bangsa untuk menjadikan masyarakat hidup damai khususnya pada 

masyarakat Desa Mattampawalie. Oleh karena itu, kegiatan masyarakat dalam 

proses ritual tradisi mangngade, ada hal-hal perilaku yang mencerminkan nilai-

nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesyukuran, serta nilai ukhuwah 

islamiyah yang terkandung didalamnya. Terkait dengan nilai tersebut yang 

terkandung dalam tradisi mesti dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat 

setempat agar tetap memberikan dampak kehidupan yang baik serta menciptakan 

kerukunan, perdamaian, dan keadilan di masyarakat Desa mattampawalie dan 

masyarakat luar pada umumnya. 

Begitu juga dalam tradisi mangngade tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa 

ada perilaku masyarakat dalam proses ritual tradisi yang bersifat menyimpang, 

hal-hal yang seperti itu mesti diluruskan atau bahkan dihilangkan dari proses 

ritual. Sebab perilaku menyimpang yang dikerjakan oleh masyarakat akan 

berdampak pada aqidah dan keyakinan, serta akan menimbulkan kesyirikan dalam 

masyarakat. Misalnya ritual yang berpotensi menyimpang terhadap perilaku 

masyarakat yaitu, mamminyak-minyak sambil berdoa dikuburan setelah selesai 

sanro mabbaca-baca (berdoa). Oleh karena itu, yang menjadi kekhawatiran 

peneliti adalah jangan sampai masyarakat yang berdoa di kuburan tersebut ia 

meminta keselamatan dan reski yang melimpah karena ia menganggap bahwa 

kuburan itu sakral.  
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Selanjutnya hal yang bersifat menyimpang yang dilakukan masyarakat 

pada saat ritual tradisi adalah mappabbitte manu (sabung ayam), sebab ia 

beranggapan bahwa lebih baik ayam yang baku tumpah darah daripada manusia. 

Maksudnya adalah sebagai pencegah terjadinya pertikaian diantara manusia 

(saling membunuh sesama), makanya pada saat upacara ritual tradisi mangngade 

diganti dengan sabung ayam (mappabbitte manu). Meskipun ia memiliki alasan 

yang seperti itu, peneliti tetap saja mengharamkan perilaku sebab perbuatan itu 

dilarang dalam syariat Islam dan itu hukumnya haram untuk dilakukan.  

Berdasarkan pada analisis peneliti terkait dengan ritual tradisi mangngade, 

peneliti berpandangan bahwa tradisi tersebut boleh-boleh saja dikerjakan asal 

bukan dalam ruang lingkup ibadah, tetapi itu termasuk dalam ruang lingkup 

muamalah. Kemudian dalam proses pelaksanaan ritual tradisi yang dapat 

mempengaruhi aqidah, keyakinan dan bersifat menyimpang hendaknya diluruskan 

atau tidak dikerjakan karena itu akan membawa kepada perbuatan syirik. 

Alangkah baiknya ketika perilaku-perilaku tersebut yang bersifat menyimpang 

diganti dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai dan faedah yang islami. 

Kaitanya dengah hukum Islam jika dilihat pada praktek ritual tradisi secara 

keseluruhan memiliki potonsi pada penyimpangan terhadap aqidah dan 

keyakinan. Akan tertapi, jika dilihat pada segi aspek analisis makna simbolis yang 

terkandung dalam ritual tradisis mangngade, maka memiliki nilai-nilai 

kemaslahatan masyarakat sehingga bisa untuk terus dipelihara dan dilestarikan 

oleh masyarakat Desa Mattampawalie. Kemudian jika ditinjau pada pertimbangan 

urf dalam ajaran Islam, maka terdapat urf Sahih dan urf fasid, sehingga dalam 
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ritual tradisi mangngade ini lebih dominan pada urf fasid. Sebab pada setiap 

proses tradisi lebih cenderung terhadap penyimpangan aqidah dan keyakinan. 

Sebagai kesimpulan pada penelitian ini bahwa peneliti menggunakan 

analisis makna simbolis dalam menghubungkan antara ajaran Islam dengan tradisi 

mangngade. Melalui makna simbolis yang terdapat dalam tradisi tersebut, yaitu 

adanya nilai ketaatan kepada pemimpin adat, nilai kemupakatan atau musyawarah, 

nilai solidaritas, dan nilai ukhuwah islamiyah yang terpatri dalam diri setiap 

individu, kelompok dan masyarakat, sehingga terciptalah keteraturan yang berupa; 

kedamaian, ketentraman, keadilan, kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat. 

Sama halnya dalam ajaran Islam yang terkait dengan syariat, norma-norma atau 

aturan yang berlaku dalam masyarakat, tujuannya adalah untuk kemaslahatan 

masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi mangngade merupakan salah satu kegiatan tahunan masyarakat Desa 

Mattampawalie dalam perayaan pesta panen. Pada kegiatan ritual tradisi 

mangngade dikerjakan satu kali setahun sebagai bentuk kesyukuran 

masyarakat terhadap hasil panen yang didapatkan. Oleh karena itu, sebagai 

bentuk kesyukuran masyarakat ia melakukan ritual di tempat-tempat tertentu 

dengan melakukan potong ayam di setiap rumah adat terlebih dahulu. Setelah 

itu anggota masyarakat turut membantu membersihkan ayam yang sudah 

dipotong lalu dimasak serta menyiapkan alat dan bahan lainnya yang akan 

dibawa ke tempat ritual. Ketika semua makanan sudah siap maka masyarakat 

berbondong-bondong membawa sesajen tersebut yang berupa; ayam, sokko, 

peco (kacang hijau), telur, bahan lainya untuk dibaca-baca (didoakan) 

ditempat ritual. Setelah selesai dibaca-baca (didoakan), kemudian makanan 

tersebut dibagikan kepada masyarakat yang datang untuk dimakan bersama.  

Terkait dengan proses pelaksanaan tradisi mangngade, dikerjakan 

melalui beberapa tahap pelaksanaan yaitu tahap pertama, mabbaji-baji 

(membersihkan semua tempat ritual). Tahap kedua, mangngade sokko 

merupakan bentuk ritual sesajen di tempat tertentu dengan menggunakan 

media alam. Bentuk ritual tersebut merupakan acara makan bersama sebagai 

ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen pertanian selama satu 

tahun. Acara makan bersama pada ritual tersebut mengunjungi beberapa tempat 
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yang di tempati ma’baca-baca (membaca doa) yang dilakukan oleh sanro ade 

(dukun) yaitu, Jompie, Mionro, Pattunungnge, Barugae, angngaderengnge. 

Tahap ketiga, mangngade beppa (kue) merupakan bentuk ritual sesajen dengan 

menggunakan menu ayam dan kue di tempat yang telah di tentukan. Proses 

ritual mangngade beppa tersebut sama dengan mangngade sokko, cuma dalam 

mangngade beppa masyarakat hanya mengunjungi dua tempat yaitu, Jompie 

dan Barugae. 

Jadi, bentuk ritual tradisi mangngade tersebut hanya dapat dilihat 

sebagai makna simbolis saja yang menjadi salah satu wadah tempat 

berkumpulnya masyarakat Mattampawalie untuk menghidupkan tali 

persaudaran, kerja sama, dan persatuan mereka. Ditandai dengan adanya 

makan bersama yang dilakukan ditempat tersebut sebagai bentuk rasa 

syukurnya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga sampai saat ini masih 

melestarikan tradisi mangngade,  yaitu adanya pengaruh; a) Tradisi mangngade 

merupakan warisan nenek moyangnya yang dikerjakan secara turun temurun 

sampai saat ini. b) Adanya kepercayaan masyarakat tentang pengaruh paham 

animisme dan dinamisme  yang masih kental. Paham animisme dan dinamisme 

merupakan kepercayaan masyarakat bahwa setiap makhluk maupun benda 

memiliki jiwa dan kekuatan ghaib. c) Tradisi mangngade merupakan acara 

tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap 

hasil pertaniannya. d) Tradisi mangngade tersebut merupakan wadah untuk 

menghidupkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan menjaga tali 
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persaudaraan mereka antar sesama. e) Masih adanya kepercayaan masyarakat 

terkait hal-hal supranatural, yaitu ia masih percaya bahwa ada tempat tertentu 

yang dianggap sakral dan angker. 

3. Nilai-nilai yang berorientasi pada konsep syariat Islam, tentu tidak lepas pada 

sumber hukum yaitu al-Qur‟an dan hadis sebagai pedoman hidup, serta norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat dan memungkinkan dapat menuntun 

manusia untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik pada dirinya.   Oleh 

karena itu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, tentunya 

memiliki nilai-nilai tersendiri yang terkandung didalamnya. Salah satu kegiatan 

masyarakat yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun khususnya masyarakat 

Desa Mattampawalie, yaitu tradisi mangngade. Pada tradisi tersebut terdapat 

sebuah nilai yang dapat dijadikan dasar hidup dalam bermasyarakat, yaitu; nilai 

kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesyukuran, dan ukhuwah islamiyah. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian ini, maka ada beberapa hal 

yang perlu disarankan oleh peneliti sebagai rekomendasi bagi masyarakat dalam 

melaksanakan tradisi mangngade untuk meningkatkan kebersamaan dan 

silaturrahim masyarakat Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten 

Bone, yaitu:  

1. Sebaiknya tokoh adat dan tokoh agama bekerjasama untuk menghilangkan 

unsur-unsur yang terdapat penyimpangan aqidah dalam tardisi mangngade.  

2. Diharapkan kepada ketua adat dan masyarakat yang ikut terlibat agar 

melakukan upacara mangngade  yang berbaur keislaman  
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3. Masyarakat Desa Mattampawalie seharusnya lebih meningkatkan persatuan 

dan kesatuan baik pada acara mangngade maupun acara-acara lainnya. 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Herman, lahir di Bone pada tanggal 10 Juli 1997, anak ke 

empat dari 5 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda 

Baco dan Ibunda Hapiah. Penulis pertama kali menempuh 

pendidikan pada umur 7 tahun sekolah dasar (SD) pada SDN 

156 Mattampawalie, tahun 2004 dan selesai pada tahun  2010, 

dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Lappariaja dan selesai pada tahun 

2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) pada SMA Negeri 4 Watampone dan penulis mengambil 

jurusan IPA dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 pula penulis terdaftar 

sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Negeri di Makassar dengan 

jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan Alhamdulillah selesai 

pada tahun 2020. 

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, serta usaha dan doa penulis serta doa 

kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan skripsi yang berjudul “Falsafah Taro Ada Taro Gau Pada Generasi 

Milenial dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi di Desa Mattampawalie 

Kecematan Lappariaja Kabupaten Bone”. Pada tahun yang sama kembali lagi 

terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana dengan mengambil konsentrasi 

Syariah/Hukum Islam di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan selesai tuhun 

2022 dengan judul tesis; analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Mangngade di 

Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 


