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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. 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

 śa Ś es (dengan titik di  atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ط

 

ṭa ṭ te (dengan titik di 

bawah) 

  ẓa ظ

ẓ 

zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

(‘). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ َي ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 
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 ي

 

 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

  

 ۇ

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

Ta’marbutah dalam transliterasi ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah kasrah, dan harakat dammah, transliterasinya ditandai dengan 

simbol [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah  

itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau yang dikenal dengan kata tasydid 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 ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) ,(ـِ)

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 

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

al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 
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Aturan huruf hamzah transliterasi menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal 

kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa huruf 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 Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 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 (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Adapun ta’marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), akan 

tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

bagaimana penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman 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 

seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Namun Jika 

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

huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga berlaku untuk huruf awal dari sebuah judul 

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

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

11. Daftar Singkatan  
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijriah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun  

QS .../...:4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imrān/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 

 



ABSTRAK 

 

Nama        : Hardin 

Nim           : 80100221060 

Judul        : Prosesi Kamateang Perspektif Hukum Islam diDesa Tanah Towa, 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

   

Adat dan budaya merupakan ciri khas unik yang sampai hari ini masih 

melekat pada eksistensi masyarakat tanah beradat yang ada diDesa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dimana  prosesi kamateang memiliki 

tradisi ritual yang sangat jauh berbeda pada budaya lain setelah kematian seseorang. 

Tradisi upacara kamateang dipimpin langsung oleh patuntung dalam melaksanakan 

beberapa kegiatan ritual baik mendatangi kuburan setiap pagi, siang dan sore 

selama seratus hari maupun ritual yang dilaksanakan dirumah duka samapai dengan 

selesai seratus hari (addangan). Proses tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai adat 

yang begitu sacral, sehingga masyarakat adat Tanah Towa mengakulturasi antara 

keyakinan spritual dalam perspektif patuntung dengan ajaran agama. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mengkaji 

bagaimana prosesi ritual kematian di Desa Tanah Towa, bagaimana implementasi 

budaya islam tentang kematian terhadap prosesi kematian di Desa Tanah Towa dan 

bagaimana pandangan hukum islam terhadap prosesi kematian di Desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Untuk mengetahui permasalahan 

tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan 

istilah naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah), dengan menggunakan metode 

pendekakatan budaya, agama, sosoilogi, yuridis normative dan historis. Selanjutnya 

metode pengumpulan data serta menganalis data yang diperoleh. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi kamateang di Desa Tanah 

Towa dimulai pada saat terbaringya jenazah sampai dengan seratus hari 

(addangang) yang dipimpin langsung oleh tau parenta tumate (patuntung) untuk 

melaksanakan beberapa ritual. Tradisi tersebut merupakan tradisi turun temurun, 

meskipun pelaksanaanya ritualnya ada yang telah mengalami pembaruan setelah 

masuknya ajaran islam. Dalam prosesi kematian Desa Tanah Towa yang di 

akulturasikan dengan keyakinan patuntung dengan praktek budaya kematian islam 

pada umumnya, namun hanya pada saat dimandikan, dikafani, disholatkan jenazah, 

dan pengajian ayat suci Al-Qur’an selebihnya ada sedikit perbedaan bahkan 

memiliki ritual yang bertentangan dengan syariat agama ketika ditinjau dari 

pandangan hukum islam. 

 

Kata Kunci: Budaya, Addangang, Hukum Adat, Hukum Islam   .
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kekayaan dan 

keanekaragamanya, negara yang dikenal sebagai negara yang pluralisme yang 

mempunyai berbagai macam budaya, adat istiadat, suku, bahasa dan ras, sehingga 

negara republik Indonesia menjadikan perbedaan adalah keindahan dan agama islam 

menegemukakan bahwa perbedaan adalah rahmat, menarik dari benang merah 

konstitusi sebagai pedoman atau falsafah bagsa Indonesia tentunya menghargai dan 

menghormati keindahan dari rahmat dari yang ilahi. Adat yang dimaksud dalam 

pembahasan di dalam objek penelitian ini tentunya berfokus pada adat yang lebih 

spesifik dalam hal ini pembahasan tentang primitifnya budaya dan adat di kawasan adat 

Amma Towa Kajang. 

Adat dan budaya primitif merupakan ciri khas unik yang sampai hari ini masih 

melekat pada eksistensi masyarakat tanah beradat yang ada di kabupaten Bulukumba, 

dengan berbagai macam keunikanya tentunya penulis akan meneliti disekitar 

kebudayaan yang dimana kebudayaan tersebut lazimnya disebut sebagai budaya 

kematian (kamaetang) budaya adat kajang tentang kamateang ini terjadi bukan hanya 

pada masyarakat adat Amma Towa saja akan tetapi budaya tersebut itu akan dijumpai 

bagi semua insan manusia atau semua mahluk ciptaan Allah Swt yang bernyawa, 

seperti yang tertuang firman Allah dalam QS.Al-Anbiya:35.  
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كُلُّ نفَْسٍ ذاَئٓقِةَُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنبَْلوُكُم بٱِلشَّر ِ وَٱلْخَيْرِ فِتنْةًَ ۖ وَإلَِيْناَ ترُْجَعوُنَ .)الانبياء : 

)٣٥ Terjemahnya: 

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 

keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya 

kepada Kami.( QS.Al-Anbiya:35)1 

Tentunya ini sudah menjadi ketetapan-ketetapan yang yang mutlak, beranjak 

dari ketetapan akan diperhadapkanya mahluk yang hidup maka budaya atau tradisi 

setiap daerah atau setiap suku tentunya berbeda-beda pada implementasinya seperti 

halnya suku bugis Makassar di Sulawesi Selatan berbeda dengan tradisi kebudayaan 

dengan adat dan budaya masyarakat tanah toraja atau tradisi kebudayaan maraddia 

yang ada di Sulawesi-barat. 

Kembali mengkaji perihal kebudayaan yang ada di Indonesia pada umumnya 

dan di sulawesi selatan pada khususnya, maka kebudayaan yang ada di masyarakat adat 

Kajang tidak kalah jauh dengan kebudayaan yang unik lainya, dikarenakan kebudayaan 

masyarakat adat ammatoa kajang mengakulturasi antara keyakinan Tau Rie’ A’ra’na 

dalam perspektif pasang ri kajang dengan hukum islam. Oleh karena itu peneliti 

menemukan problematika di dalamnya karena keunikanya maka kebudayaan tersebut 

pada prosesi upacara kematian dikajang sangat berbeda dengan budaya lainya, salah 

satu contohnya adalah membecakan doa dikuburan tiga kali dalam sehari yang 

dipimpin oleh seorang patuntung. 

Tradisi itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dari 

kehidupan manusia. Tradisi tersebut dikerjakan secara turun temurun yang di wariskan 

dari generasi kegenerasi sehingga pada akhirnya menjadi budaya. Tradisi yang 

                                                           
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. 
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mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah diubah walaupun setelah masuknya 

Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak budaya masyarakat yang telah masuk 

Islam itu terjadi pembauran dan penyusuaian antara budaya yang sudah ada dengan 

budaya Islam itu sendiri. Budaya dari hasil pembauran inilah yang bertahan sampai 

sekarang sebab dinilai mengandung unsur-unsur budaya Islam.2 

Upacara kematian merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan 

pandangan untuk mempertahankan nilai- nilai hidup, terutama dalam hal 

mempertahankan dan melestarikan, dalam Islam telah diajarkan mengenai cara 

memperlakukan dan menghormati baik kepada orang yang telah meninggal dunia 

maupun dengan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan. Dalam hal pelaksanannya 

masyarakat setempat melakukan berbagai rangkaian upacara adat. Kehadiran Islam 

dalam masyarakat Kajang membawa banyak pengaruh dalam kehidupan sehari-hari 

walau belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran dalam syariat Islam. Salah satu 

pengaruh Islam tersebut dapat dilihat pada pelaksanann upacara adat khususnya adat 

kematian yang merupakan perpaduan antara tradisi budaya setempat dengan ajaran 

Islam dan terdapat perubahan kearah yang lebih baik sebagaimana yang dianjurkan 

dalam Islam akan tetapi masih banyak masyarakat yang mengaitkan dengan budaya 

setempat. 

 Dinamaika budaya ini terdapat perubahan kearah lebih baik bagi para 

penduduk lokal. Dalam hal ini ajaran Islam yang sesungguhnya dapat mencegah dan 

memberikan motivasi bagi masyarakat tentang memahami ajaran Islam dalam 

menjalani kehidupan sehari- hari dan demi kedekatan mereka kepada Allah SWT 

                                                           
2 Musyifah Sunanto, sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet.IV; Jakarta Rajawali Pers,s 

2012),h.7-8. 
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sehingga dapat memberikan pemahaman ajaran aqidah dan syariat Islam kepada 

generasi- generasi yang akan datang. 

Kajang adalah daerah yang memiliki sistem nilai budaya yang khas, serta 

menampilkan fenomena tersendiri salah satunyaa budaya yang dilakukan secara turun 

temurun adalah berbagai macam bentuk prosesi yang khususnya pada kematian. Dalam 

kehidupan masyarakat kajang, masih melestarikan upacar-upacara dalam berbagai 

tradisi, walaupun saat ini tekhnologi semakin canggih dan pola hidup semakin 

moderen. kajang adalah salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan dan berada di 

Kabupaten Bulukumba yang sangat melekat kehidupanya dengan alam dan hukum 

adatnya yang masih terbilang kental yang sampai hari ini masih berlaku. 

Masyarakat Kajang masih berpikir secara primitive tepatnya yang ada dalam 

embaya karena kajang terbagi menjadi dua yaitu kajang dalam (ilalang embaya) dan 

kajang luar (pantarang embaya), meski terbagi akan tetapi hanya sedikit perbedaanya 

mulai dari bentuk kehidupanya dan mata pencaharianya namu, mereka tetap berpegang 

teguh pada leluhurnya. berdasarkan ajaran leluhur, masyarakat kajang selalu menjaga 

keseimbangan hidupnya dengan alam dan para leluhur. masyarakt kajang lebih 

mengutamakan kesederhanaan (kamase-masea) dan tidak perlu berlebih-lebihan 

karena memiliki potensi untuk terjadi konflik dan tidak terjaganya amant leluhur 

ataupun keharmonisan dalam suatu masyarakat. Kesederhanan ini ini mulai tercermin 

dari pakaian, cara komunikasi, cara menyambut tamu, serta gubuk mereka yang ia 

tinggali. 

Dalam tradisi kematian masyarakat kajang, tentunya diharuskan bagi kerabat 

keluarga alamarhum untuk tetap menjunjung nilai-nilai leluhurnya sebagaimna 

keluarga atau kerabat almarhum diharuskan untuk membuka baju dan hanya 
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menggunakan pakaian dalaman serta sarung hitam. dan pada saat jenazah masih 

terbaring maka keluarganya harus mengelilingi jenazah tersebut dengan memakai 

sarung hitam yang dinaikkan dikepala atau biasa disebut abbohong. dan orang yang 

datang melayat tidak disediakan makan atau minum. Selanjutnya, ada beberapa 

pantangan yang diharuskan untuk dilakukan oleh keluarga almarhum selama prosesi 

kematian selesai, salah satunya: tidak boleh memasukkan udang dalam rumah 

almarhum, tidak boleh memkan Lombok/cabe, kemudian tidak bisa menyapu dalam 

rumah sampai 20 harinya almarhum, dan masih banyak hal lainya, pantangan tersebut 

Ketika dilanggar maka menurut patuntung akan menyiksa almarhum dialam kuburnya. 

Jadi Patuntung ini datang setiap pagi dan sore dikuburan untuk membacakan doa 

keselamatan untuk almarhum selam serratus hari atau selesainya hari terakhir prosesi 

kematian yang disebut dalam Bahasa konjo addangang. 

Dirumah almarhum atau keluarga yang berduka wajib menurut adatanya untuk 

tetap menjaga pembakaran api yang telah disediakan sebelumnya, pembakarn api yang 

dimaksud adalah sulo sapiri (lilin yang terbuat dari kemiri) yang mereka percayai untuk 

dapat menyinari kuburan almarhum. Jadi sulo sapiri ini dinyalakan sampi pagi dan 

Ketika matahari sudah terbit barulah dimatikan dan itu berlangsung selama 100 malam 

sampai dengan selesainya addangang. 

Pembahasan ini sangat menarik dengan adanya teori kritik yang diangkat dalam 

pandangan hukum Islam tentang prosesi kamteang di Desa Tanah Towa Kecamatan 

Kajang. Masyarakat adat kajang meyakini dan menpedomani hukum Islam, akan tetapi 

budaya atau tradisi yang ada dikajang itu masih dilestarikan sampai saat ini, dan ada 

beberapa tradisi di kajang yang tidak diajarkan oleh islam, namun hal demikian tetap 

dilaksanakan oleh masyrakat kajang itu sendiri. Hal ini yang merangsang cakrawala 
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berfikir penulis sehingga menetapkan penelitian dalam hukum adat masyarakat adat 

Kajang khusunya dalam Prosesi Kamateang Perspektif Hukum Islam di Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. 

B. Deskripsi dan Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus kajian dalam 

penulisan tesis ini dan untuk menghindari kesalah pahaman (mis-understanding) 

terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang perlu 

dikemukakan batasan pegertian-pengertian dari beberapa variabel yang tercakup dalam 

judul tesis, hal ini sangat penting dilakukan agar penulis fokus pada objek kajian dan 

tujuan penelitian yang hendak dicapai. Adapun penulisan ini difokuskan pada Prosesi 

Kamateang Persfektif Hukum Islam di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Dapat didekskripsikan bahwa salah satu kebudayaan masa lampau yang sampai 

sekarang ini masih dilakukan adalah upacara kematian di masyarakat Kajang yang di 

anggap sebagai salah satu tahap terpenting dalam hari ketiga, ketujuh, kesepuluh, 

keempat belas, kedua puluh sampai dengan seratus hari kematian. Dan sudah 

merupakan sebagai tradisi yang harus di lakukan. Studi perubahan merupakan 

berpindah atau berbeda dari kebudayaan semula, seperti kebudayaan yang pada 

masyarakat kajang dimana telah mengalami suatu perubahan didalamnya salah satunya 

adalah tradisi kematian. Perubahaan dalam kamus bahasa indonesia dapat di artikan 

sebagai keadaan yang berubah. Kebudayaan adalah suatu tradisi yang sudah menjadi 
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kebiasaan dari turun-temurun, sedangkan tradisi merupakan bagian dari kebudayaan 

itu sendiri. 

Kematian adalah tempat yang luas bagi kita di akhirat dan penghubung menuju 

kehidupan akhirat. Kematian adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk 

ciptaan-NYA, baik yg hidup di langit maupun di bumi. Manusia, jin, malaikat dan 

semua yang hidup pasti mengalami kematian. Upacara adat Kematian merupakan 

tradisi atau adat isti adat yang di lakukan oleh tiap daerah yang merupakan sebagai 

suatu keharusan yang di lakukan sebelum mengkebumikan jenazah, dan sebagai salah 

satu bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam proses 

pelaksanann upacara kematian terdapat rangkaian beberapa kegiatan yang di lakukan 

atau di persiapkan oleh keluarga atau masyarakat setempat seperti penggalian kubur, 

memandikan, mengkafani, menshalati bagi yang mensholati dan menguburkan. Dalam 

tradisi upacara kematian masih terdapat beberapa rangkaian memperingati hari 

kematian pada beberapa hari tertentu yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat 

setempat. 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi 

kesalahpahaman maka peneliti memberikan definisi operasional terkait tesis ini, 

diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul tesis yakni “Prosesi 

Kamateang Persfektif Hukum Islam di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba”. 

C. Rumusan Masalah 

Prosesi Upacara Kamateang Persfektif Hukum Islam di Desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, hal tersebut yang menjadi suatu kajian 

yang penting bagi  seorang akademisi dengan meilhat berbagai fakta sosial yang timbul 
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dalam masyarakat dan melihat uraian dari latar belakang tersebut maka dapat di 

rumuskan pokok masalah yang di kaji dan diteliti dalam penulisan tesis adalah 

bagaimana “Prosesi Kamateang Persfektif Hukum Islam di Desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.” agar permasalahan di bahas lebih fokus, 

maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Prosesi Kematian Didesa Tanah Towa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana Praktek Budaya Islam Tentang Kematian Terhadap Prosesi Kematian 

di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang? 

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Kematian di Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba? 

D.  Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian mengenai ‘Prosesi Kamateang Persfektif 

Hukum Islam di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.” Ada 

beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan atau pedoman penulis antara lain: 

1. Samiang Katu dalam Jurnalnya yang berjudul Pasang Ri kajang (Suatu Kajian 

dari Sudut Fenemenologi Agama). Adapun hasil penelitiannya bahwa kajian analisa 

fenemonologis terhadap Pasang ri Kajang dapat dibagi atas tiga hal, yaitu dari segi 

kepercayaan atau konsep tentang Ketuhanannya, dari segi pelaksanaan upcara 

sebagaiaturan tetap dari sistem kepcrcayaan mereka dan sistem sosial.3 

2. Rusdiansyah dalam jurnalnya yang berjudul Sumur dan Budaya Suku Kajang; 

Kearifan Lokal Suku Kajang. Adapun hasil penelitiannya bahwa masyarakat suku 

Kajang mengantungkan kebutuhan air mereka hanya pada satu sumur atau sumber air 

                                                           
3 Samiang Katu. Pasang Ri kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama). Jurnal 4, 

No. 9, Juni 1993. h. 43. 
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di tiap dusunnya, sehingga sumur inilah menjadi salah satu tempat berkumpulnya 

masyarakat suku Kajang. Fenomena tersebut menjadikan sumur menjadi aset vital 

masyarakat karena sebagai wadah berkumpulnya masyarakat tiap pagi/sore selain 

untuk pemenuhan kebutuhan air seperti untuk minum, mandi, dan mencuci, sumur juga 

menjadi media masyarakat untuk saling bertukar informasi, bercengkrama, dan bahkan 

membagikan informasi penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat suku Kajang.4 

3. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Syamsurijal yaitu Islam Patuntung: 

Temu Tengkar Islam dan Tradisi Lokal di Tana Towa Kajang. Menuliskan bahwa 

Patuntung sebagai kepercayaan komunitas adat Amma Towa dalam praktiknya, tradisi 

tersebut sudah berbaur dan kawin mawin dengan ajaran Islam seperti do’a yang 

diucapkan sanro pada saat acara ritual akkalomba. Nama tu rie’ A’ra’na dan nama Nabi 

Muhammad Saw menjadi satu bagian do’a yang diucapkan dalam satu tarikan nafas. 

Menurut Syamsurijal inilah salah satu tanda komunitas adat Amma Towa yang menarik 

Islam bertemu dengan tradisi mereka, dan kedua hal tersebut tidak ada yang saling 

menaklukkan yang terjadi ialah dialog dan saling mengisi antara keduanya. Tapi 

kondisi yang terjadi sekarang ialah mereka mengenal salat, haji maupun melaksanakan 

puasa, namun berbeda dengan konsep syariat Islam yang umumnya dilakukan. Seperti 

yang diungkapkan dalam pasang yaitu : “Pakabajiki ateka’nu Iyamintu agama 

Naiyantu sembayangnga Jaman-jamanji (gau’ji) Pakabajiki gau’nu Sara-sara 

makana’nu Nanulilian latatabaya” Dimana maksud pada semboyan di atas adalah 

“Perbaikilah hatimu, karena itulah agama. Adapun sembahyang itu pekerjaan saja. 

                                                           
4 Rusdiansyah. Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang.  Jurnal 

Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer, Vol. 2, No. 2, 2019. h. 34. 
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Perbaikilah tindak tandukmu, Sopan santun dan kata-katamu, agar jauh dari segala 

cela”. 5 

4. Eti Susanti, dkk dalam jurnalnya berjudul Analisis Perbandingan Pasang Ri 

Kajang (Tallasa Kamase-mase) dengan Syariat Islam. Adapun hasil penelitiannya 

bahwa prinsip-prinsip dasar dalam pasang utamanya yang terkait dengan konsep 

keseimbangan dunia akhirat dan kebersahajaan dalam pandangan Komunitas Ammatoa 

Kajang kurang sejalan dengan konsep Islam, namun nilai-nilai hakiki dan semangat 

moral/akhlaq serta hikma-hikmanya tetap perlu diapresiasi bahwa Implementasi dari 

butir-butir yang terdapat dalam Pasang berwujud pada kesadaran akan pentingnya 

keseimbangan antara manusia dan desain karya ciptaanya terhadap lingkungan sekitar.6 

5. Hukum islam oleh Prof. Dr H. Zainuddin Ali, M.A. buku ini membahas tentang 

sumber hukum Islam, asas hukum Islam, kaidah ushul fikih, secara pertumbuhan 

hukum Islam dimasa Nabi Muhammad, kondisi hukum Islam di masa khulafaur ar 

rasyidin dan sesudahnya, eksistensi hukum islam dalam system hukum di Indonesia. 

Hukum Islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di Indonesia, 

gambaran umum tentag pengadilan agama, pengertian dan ruang lingkup, jarimah 

hudud, jarimah qiyas, da ta’zir. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini membahas 

secara terperinci tentang hukum islam baik dari sumber, asas maupun sejarah 

perkembangan hukum islam. Keterbatasan dari buku ini tidak membahas tentang 

hukum adat, padahal hukum islam yang berkembang di Indonesia ada yang sejalan 

dengan hukum adat dan ada juga yang bertentangan. Sementara penduduk Indonesia 

mayoritas islam namun masih memegang teguh hukum adat yang turun temurun. 

                                                           
5 Syamsurijal. Islam Patuntung: Temu-Tengkar Islam dan Tradis Lokal di Tanah Kajang, 

AlQalam 20, No. 2 (2014) h.176 
6 Eti Susanti, dkk. Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-mase) dengan 

Syariat Islam. Jurnal Pena, Vol 2, No. 2. h. 10. 
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6. Heryati dalam publikasinya yang berjudul Konsep Islam dalam Pasang Ri 

Kajang sebagai Suatu Kearifan Lokal Tradisional dalam Sistem Bermukim pada 

Komunitas Ammatowa Kajang. Adapun hasil penelitiannya adalah Prinsip hidup 

Kamase-masea kebersahajaan oleh Komunitas Ammatoa Kajang pada hakekatnya 

mengajarkan untuk memanfaatkan bahan alam secara berimbang dan sesuai kebutuhan. 

Demikian halnya dalam membuat perangkat keseharian, penataan/pemanfaatan ruang, 

perwujud dan bentuk, sistem struktur dan konstruksi rumah kesemuanya 

diaktualisasikan dengan sangat bijaksana dan sederhana. Yang terpenting bahwa 

pemahaman akan prinsip Kamase-masea tidak sekedar ditafsirkan sebagai suatu situasi 

miskin atau sederhana semata, melainkan lebih kepada kesadaran akan lingkungan 

tempat berpijak dan kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangan lingkungan/alam, 

tidak terlepas dari aspek budaya masyarakat dan akan selalu berkembang karena 

tuntutan akan beradaptasi terhadap lingkungan.7 

E. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai 

dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah : 

a. Untuk Mengetahui  Praktek Budaya Islam Tentang Kematian Terhadap Prosesi 

Kematian di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang. 

b. Untuk Mengetahui  Praktek Budaya Islam Tentang Kematian Terhadap Prosesi 

Kematian di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang. 

c. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Kematian 

Masyarakat Adat Tanah Towa  Kajang 

                                                           
7 Heryati. Konsep Islam dalam Pasang Ri Kajang sebagai Suatu Kearifan Lokal Tradisional 

dalam Sistem Bermukim pada Komunitas Ammatowa Kajang. (Gorontalo, Indonesia). h. 12. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan juga sebagai 

bahan wacana bagi masyarakat luas yang berada di setiap daerah dan khususnya daerah 

tempat penelitian serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang agama. 

b. Kegunuaan praktis. 

Peneliti berharap agar penulisan ini dapat memberikan informasi baru yang 

bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah prosesi kematian perspektif 

Hukum Islam di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A.  Ritual Kematian Masyarakat Kajang 

Kematian adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diramalkan dan berada diluar 

jangkauan fikiran manusia, meskipun kita mengetahui bahwa semua makhluk hidup 

akan menjumpai kematian. Namun, tak seorang pun tahu kapan kematian itu akan 

datang, kekecewaan terhadap kematian itu tidak dapat kita hindarkan, maka sebagai 

umat manusia selalu berusaha menyusaikan diri dengan kematian tersebut, baik dalam 

prosesi kematian dengan menggunakan upacara keagamaan maupun dengan 

menggunakan kepercayaan dalam bentuk tradisi.  

Tradisi yang dimaksud dalam adat kematian yang ada di desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang adalah tradisi yang tidak dapat dipisahkan dengan berbagai 

kehidupan masyarakat kajang khususnya, karena tradisi tersebut dilaksanaakan secara 

turun temurun, dari generasi keregenerasi sehingga pada akhirnya menjadi suatu 

ketetapan dalam budaya. Tradisi ini menjadi hal yang dianggap seabgai tradisi yang 

sacral, demikian halnya dengan tradisi lain yang ada di Sulawesi Selatan pada umunya. 

Dalam acara adat kematian diTanah Towa Kecamatan Kajang, pelayat hadir 

berbondong-bondong dan membawa pasudakka (sumbangan kepada keluuarga 

almarhum) berupa barang atau alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

mengurus prosesi kematian.  

Selain itu, ada juga yang membawa uang tunai untuk diberikan kekeluarga 

almarhum sebagai bantuan dan ikut turut berduka cita. Dalam memandikan mayat, 

sedikit terjadi perbedaan dengan cara memandikan mayat masyarakat kajang dan yang 



14 
 

 

seperti kita lihat secara umunya di berbagi daerah.  Kecamatan Kajang, hanya orang-

orang tertentu yang diamanahkan untuk memandikan mayat dan yang dimaksud 

dengan orang tertentu adalah Patuntung. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam 

memandikan mayat, yaitu Mabbolo (menyiramkan air ketubuh mayat yang disertai 

mantra-mantra dari seorang  patuntung) dan tempat air itu diharuskan memakai Korong 

tanah sebnyak tiga buah, kemudian selanjutnya maggoso (menggosok seluruh tubuh 

mayat) untuk dibersihkan. kemudian manggojo (membersihkan anus dan kemaluan 

mayat) dan ini dilakukan oleh kelurga dekat mayat yang diperintahkan oleh patuntung, 

selanjutya dikafani seperti ajaran islam semsetinya. 

Jadi ritual kematian merupakan siklus terakhir yang dihadapi oleh manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya. Ritual kematian pada komunitas Kajang dikenal sebagai 

istilah a‟dangang. Ritual ini dilakukan sebagai sebuah bentuk penghormatan ataupun 

perilaku yang telah turun temurun diwariskan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan 

untuk orang yang telah meniggal. Ritual juga sering disebut sebagai upacara 

keagamaan atau praktek keagamaan karena merupakan hal-hal yang dilakukan dalam 

rangka mengadakan sebuah upacara yang pelaksanaannya didasari oleh kepercayaan 

atau religi. Ritual juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pesta tradisional yang 

diatur menurut tata adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat,dalam rangka 

memperingati peristiwa-peristiwa penting atau lain-lain dengan ketentuan adat yang 

bersangkutan. 

B. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam bertujuan untuk emansipasi (pembebasan). Semangat emansipasi 

yang dimaksudkan disini yaitu pembebasan dari tidak tahuan akan sesuatunya serta 
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membebaskan dari keterbelakangnya pemikiran manusia, kehadiran hukum Islam 

dimaksud sebagai solusi atas terbelengguhnya kebodohan serta ketertinggalan dari 

peradaban zaman  sehingga masyarakat adat kajang masih berpikir secara primitive. 

kehadiran Islam bukan hanya sebagai rangkain penolakan terhadap sikap jahilia 

melainkan Islam hadir sebagai bentuk ideology utuh yang membawa misi pembebasan 

dan ketertinggalan zaman. Hukum Islam merupakan revolusi yang besar sehingga 

menjadi perubahan sosial masyarakat yang sampai saat ini masi dirasakan, Islam 

sebagai ideologi dan tanda terjadinya revolusi dalam peradaban umat.8 

Islamic Law (Hukum Islam), teori tersebut dapat mendefenisikan sebagai hukum 

islam yang memiliki ketentuan dari kitab Al-Qura’an dapat yang menjadi  suatu aturan 

atau dalam kehidupan umat islam dari semua sendi, menurut Hasbi Asy-Syiddiqy 

defenisikan hukum Islam sebagai ontologi daya upaya fuqaha dalam penerapan syari’at 

Islam yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat (society need).9 

Secara filsafat, hukum islam dapat memberikan wejangan secara implisit yang 

mengenai tentang hikma dan makna, serta nilai yang tercantum didalam fiqh, sehingga 

manusia dapat  mengaplikasikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yang 

disertai dengan kesadaran akan hukum, maka masyarakat akan mencapai kedisiplinan 

dan ketaatan dalam mengaplikasikan hukum Islam, sehingga dapat memberikan 

pembeda antara mana hukum yang abslut yang berlaku sepanjang waktu yang 

memberikan arah manusia, sehingga hilanglah tidak pastian, serta dapat membedakan 

absolut dan relatif dalam hukum Islam menjamin kebebasan manusia dan bertanggung 

                                                           
8 Syarifuddin Jurdi, Sosilogi Islam Masyarakat dan Moderen, (Jakarta, Kencana Pramedia 

Grup, 2010), h,158. 
9 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Muhammad Daud Ali, (Jakarta, 

PT. RajaGrafindopersada, 2014) h,128-130. 
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jawab di dalam kehidupan sesoorang, sehingga memberikan kecintaan yang dalam 

pada sumber hukum yang tertinggi yakni Allah  swt.10 

Hukum Islam sebagai doktrin normatif-etik  yang tidak dapat terlepas dari suatu 

konteks, time serta lokus (tempat) berlakuanya, teritorial Arab sebagai awal munculnya 

Islam serta berbagai konteks sosiokulturalnya mempengaruhi desain dan paradigma 

hukum, namun penyebarluas hukum Islam disertai berbagai macam tuntunannya 

meniscayakan asmilasi pada sebuah keadaan objek dakwah, serta pada rana makro 

maupun mikro yang tentunya telah tersusun suatu bentuk sistem yang bermacam-

macam sebagai local genius peradaban tertentu, sebagaimana kondisi sosial peradaban 

asia tenggara, serta peradaban timur Islam mampu dengan ramah menyapa aset-aset 

kultural berintegrasi menjadi local genius baru, Islam mampu menyelaraskan  dan 

berdialektika dengan berbagai macam doktrin local sesuai kebutuhan dan naluri 

masyarakat dimana ajaran Islam disyiarkan pada setiap masa.11 Hukum Islam bisanya 

disebut dengan berbagai macam istilah yang masing-masing mengambarkan 

karakterisrik tertentu di antaranya yaitu :12 

a. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang menjunjung ketetapan Allah dengan 

ketentuan Rasul-NYA, baik berupa larangan ataupun petunjuknya untuk 

melaksanakannya dalam linkup kehidupan manusia. 

b. Fiqh merupakan salah satu kajian ilmu tentang hukum syariah yang memiliki sifat 

amaliah yang dikaji dalam dalilnya secara terperinci ataupun sistematis. 

2. Tujuan Hukum Islam 

                                                           
10 A. Djazuli,  Ilmu fiqh penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Isalm,( Jakarta, 

Kencana Pers Prenada media grup), h, 38-39. 
11 Warkum Sumitro,  Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia ( Setara 

Pers, 2016), H. 7.  
12 Mustofa, Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, sinar garfika: 2016.  h.1-2.  
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Terdapat beberapa tujuan hukum dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan 

syar’i pada orang mukallaf untuk mewujudkan hal yang baik untuk hidup mereka, 

ataupun dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat : 

a. Dhahuri, hajiy. 

Katentuan-ketentuan dhahuri merupakan ketentuan yang bisa menjaga 

keinginan kehidupan manusia dengan memelihara dan serta berupaya untuk 

mempertahankan manfaat yang berdampak pada umat. 

b. Tahsini. 

Kemudian terdapat ketentuan-ketentuan tahsinia yang dapat dikategorikan 

sebagai penetapan untuk menuntup mukallaf (seorang muslim yang telah dikenai 

perintah atau kewajiban serta menjauhi larangan agama) melaksanakan ketentuan 

dhahuri dengan jalan terbaik. 

Selain itu, tujuan hukum Islam di atas dapat dilihat dua sisi sebagai berikut: 

1) Segi pembuat hukum Islam yaitu Allah Swt dan Rasul. 

2) Manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam.  

Dari sudut pandang pertama memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia baik 

yang sifatnya dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing. Sedangkan Sudut 

pandang ke dua tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh 

mansuia dalam kehidupan sehari-hari.13 

3. Dasar-Dasar Hukum Islam 

Di samping tujuan hukum islam maka terdapat pula dasar-dasar Hukum Islam 

sebagai salah satu hukum yang memberikan aturan dari seluruh bagian kehidupan 

manusia, pemikiran hukum Islam itu sendiri berlandaskan pada :  

                                                           
        13 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di 

Indonesia, h, 20. 
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a. Al-quran merupakan sumber utama hukum Islam yang yang memuat kaidah hukum 

fundamental yang sangat perlu dikembangkan dan dilakukan pengkajian lebih lanjut 

menurut keyakinan ummat Islam. 

b. Al-sunnah (hadis) merupakan suatu landasan hukum Islam ke dua yang merupakan 

ucapan (sunnah qualiyah) atau sunnah fi,liyah serta sikap diam, sunnah taqririyah 

atau sunnah sukutiyah, ujaran, perbuatan serta sikap diam Nabi yang terkumpul pada 

awal Islam disebarkan. 

c. Ijtihad ketiga dari sumber hukum islam ialah akal manusia yang mempunyai 

persyaratan untuk ikhtiar, berupaya agar semua ability (kemampuan) yang eksis dari 

manusia untuk menerima pemahaman dari kaidah hukum yang secara fundamental 

terdapat di dalam Al-quran yang sifatnya lebih umum yang ada pada sunnah nabi 

dan merumuskanya menjadi haluan atau garis hukum yang diterapkan pada kasus 

tertentu. 

d. Qiyas merupakan sumber hukum Islam dimana qiyas diberlakukan atau dijadikan 

sebagai rujukan atau pondasi dalam menentukan hukum dalam Islam apabila 

problematika atau kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam 

kemudian tidak ditemukan nas-nas dalam alqur’an atau hadis dengan kata lain qyas 

merupakan perumpaan atau mempersamkan sesuatu yang baru terhadap sesuatu 

yang pernah terjadi dalam kultur ummat yang beraga Islam, misalanya haramnya 

mengkomsumsi narkoba Ketika di era milineal dimana tidak dijelaskan secara 

terperinci dalam dasar-dasar hukum Islam sebelumya.14 

Kehadiran Islam sebagai ajaran agama terakhir sebagai lanjutan dari kitab 

sebelumnya. Islam memiliki karakteristik yang mempunyai perbadaan (khas) jika 

                                                           
14 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Tata Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta, PT. RajaGrafindopersada, 2014) . h. 78.  
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dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang telah dituankan oleh Allah swt sebelumnya, 

Hukum Islam serta ruang lingkup ajaranya berbagai metode untuk memahaminya 

tentunya perlu dipertimbangkan pengkajian secara baik, sehingga bisa menghasilkan 

pahaman tentang Islam dengan cara yang lebih luas, tentunya metode ini dirasa sangat 

urgen dilaksanakan. Oleh karena, kaitannya dengan kualitas ilmu keislaman seseorang. 

Dari aspek keautentikan Islam bersumber dari Bahasa arab yaitu dari kata salama’ yang 

berarti selamat, damai dan sentosa, dari kata salama’ ini selanjutnya diubah menjadi 

bentuk aslama berserah diri masuk kepada kedamaian. 

C. Adab Berduka Menurut Hukum Islam 

Tentu harus kita pahami bahwa kematian adalah takdir yang pasti akan datang 

pada setiap manusia, menurut imam al-Gazali dalam risalah yang berjudul al-adab fid 

Din in Majmu’ah rasail Al-Imam Al-Gazali menyatakan ada empat tatakrama takzyah 

atau melayat di antaranya adab bagi orang yang melakukan takziah atau melayat sebisa 

mungkin untuk menghindari dari hal-hal yang tidak patut di ucapkan, menunjukkan 

kesedihan, tidak banyak bicara, tidak tersenyum karena tidak menunjukkan kesedihan 

dan rasa tidak suka, selain daripada adat-adat yang harus diimplementasikan dalam 

Islam tentunya menghegemoni paradigma masyarakat atau keluarga mayat atau orang 

meninggal sehingga melahirkan berbagai paradikma tentang orang yang berduka.15 

Tradisi itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dari 

kehidupan manusia. Tradisi tersebut dikerjakan secara turun temurun yang di wariskan 

dari generasi kegenerasi sehingga pada akhirnya menjadi budaya. Tradisi yang 

mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah diubah walaupun setelah masuknya 

Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak budaya masyarakat yang telah masuk 

                                                           
15 Subhan syamsuri, Hakikat kematian pada manusia perspektif Al-Din Al Razi dalam kitab 

Mafatih Al-Ghaib. H. 20, jurnal, Jakarta, 2018.  
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Islam itu terjadi pembauran dan penyusuaian adat dan budaya manusia dan 

Kebudayaan di Indonesia.16 

Sebelum islam disebarkan khusunya di Sulawesi Selatan, tradisi ataupun 

budaya yang melekat pada masyarakat Amma Toa Kajang yang samapi hari masih di 

tekuni ataupun masih dilakukan meski dengan adanya pembaharuan budaya tersebut,, 

budaya dari hasil pembauran inilah yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai 

mengandung unsur-unsur budaya Islam.  Upacara kematian merupakan suatu sistem 

nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai- nilai 

hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan, dalam Islam telah 

diajarkan mengenai cara memperlakukan dan menghormati baik kepada orang yang 

telah meninggal dunia maupun dengan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan 

sebagaiman firman Allah dalam QS Al-Jumu’ah:8.  

ونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ مُلاقيكُمْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىلْ إنَِّ قُ  عالِمِ الْغَيْبِ وَ  الْمَوْتَ الَّذي تفَِرُّ

 ( ٨ ) الجمعة :  الشَّهادةَِ فَينُبَ ئِكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

 Terjemahnya:  

Katakanlah, “sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti 

menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang 

mengetahui yang ghoib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan”. Kematian yang tidak diharapkan itu pasti akan datang.17  

Ayat di atas yang menjelaskan bahwa, banyak umat memiliki rasa ketakutan 

pada kematian dengan kata lain, ada manusia yang takut akan kematian dan memiliki 

potensi untuk menghindarinya. Olehnya itu, Allah memerintahkan rasulullah agar 

menyampiakan kepada umatya bahwa kematian itu pasti datang menemui kita dan  

                                                           
16 Syamil,  AL-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: Sygma Creative Media Corp dan 

Syaamil AL-Qur’an, 2010), h. 324. 5  
17 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. 
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kemudian kita akan dikembaliakan kepada Allah swt yang mengetahui segala apa yang 

tidak manusia ketahui baik dilangit, maupun di bumi, maka Allah mengetahui mereka 

sedang apa yang telah dikerjakan, lalu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah 

diperbuat, dan tentunya segala perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan 

perbuatan yang buruk sudah pasti akan dibalas dengan keburukan. 

Selanjutnya, untuk melaksanakan tradisi pada acara kamateang masyarakat 

setempat, tentunya sangat memiliki keunikan yang dikarenakan sangat berbeda pada 

budaya lain dalam hal ini tradisi kematian, masyarakat setempat melakukan berbagai 

rangkaian upacara adat. Kehadiran Islam dalam masyarakat Kajang membawa banyak 

pengaruh dalam kehidupan sehari-hari walau belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran 

dalam syariat Islam. Salah satu pengaruh Islam tersebut dapat dilihat pada pelaksanann 

upacara adat khususnya adat kematian yang merupakan perpaduan antara tradisi 

budaya setempat dengan ajaran Islam dan terdapat perubahan kearah yang lebih baik 

sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam akan tetapi masih banyak masyarakat yang 

mengaitkan dengan budaya setempat. 

Menurut Van Peursen, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan 

orang dan kelompok orang-orang. Kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih 

dinamis, bukan sesuatu yang kaku atau statis. Kebudayaan merupakan cerita tentang 

perubahan-perubahan riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada 

polapola kebudayaan yang sudah ada. Menurut J.Verkeiyl kebudayaan berasal berasal 

sanskerta, budaya bentuk jamak dari dari budi yang berarti roh atau akal.18 

Hukum Islam yang di maksud dalam penelitian ini adalah aturan atau ketetapan 

yang di turunkan oleh Tau Rie A’rakna (Allah swt), yang mengatur seluruh sendi 

                                                           
18 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.5. 6 
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kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat dan dijadikan sebagai pedoman 

hidup bagi masyarakat dikawasan adat ammatowa baik yang berkaitan dengan ibadah 

maupun bidang muamalah. Berkaitan mengenai ibadah yakni tata cara manusia 

berhubungan dengan Tuhan, tidak boleh di tambah-tambah atau di tunda atau di ubah-

ubah. Ketentuannya telah diatur oleh Allah swt sendiri dan di jelaskan secara rinci oleh 

RasulNya. Sedangkan dalam muamalah dalam pengertian yang luar yakni ketetapan 

yang di berikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan social 

manusia. 

D. Masyarakat Hukum Adat 

1. Pengertian Hukum Adat 

Masyarakat hukum adat biasa disebut dengan istilah masyarkat tradsional (the 

indigenous people), sedangkan dalam kehidupan sehari- hari dapat disebut dengan 

istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh 

pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya 

satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar 

hidup karena diyakini dan dianut, dan jika langgar maka pelakunya dapat sangsi dari 

penguasa adat. pengertan masyarakat hukum adalah masyarakat yang timbul secara 

spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan 

penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya. dengan rasa solidaritas yang sangat 

besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan 

wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 

anggotanya.19 

                                                           
19 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Medan: CV Nuansa Aulia , 2013, hlm.69. 
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Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh 

Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven 

mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan 

pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang 

teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan 

mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak 

terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam 

masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara 

para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan 

yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu 

untuk selama–lamanya. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan 

persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial 

dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman 

Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum 

yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota–anggota 

masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi 

sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan 

terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang 

bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para 

anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara 

tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. 

Dari pengertian hukum adat diatas, maka tidak memiliki perbedaan jauh dari 

hukum adat yang ada di Kajang. Hukum adat kajang adalah suatu kebiasan-kebiasan 

yang diwariskan oleh para leluhur (nenek moyang) yang diharuskan untuk diterapkan 
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oleh seluruh elemen masyarakat adat Kajang, dan barang siapa yang tidak 

menghindahkan aturan adat tersebut, maka wajib di berikan sanksi, baik berupa sanksi 

adat yang diberikan oleh orang yang melanggar ataupun sanksi. Contoh, pelarangan 

baju selain warna hitam (berlaku dalam Kawasan adat amma towa (lalalng embaya) 

akan diberikan sanksi adat berupa denda yang meliputi: Poko’ babbala (Sanksi berat), 

Tangnga Babbala (Sanksi sedang), Cappa babbala (Sanksi ringan). 

2. Sejarah Hukum Adat 

Dari zaman sebelum penjajahan yaitu sekitar kurang lebih tahun 1602 M tak 

ditemukan jejak catatan atau tak ada fokus mengenai hukum yang mengatur adat pada 

masyarakat oleh bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia pada masa itu. pada masa 

tersebut hukum yang mengatur tentang adat tersebut di atur setelah kehadiran penjajah, 

hal demikianlah yang memulai upaya untuk melihat kebudayaan/adat-istiadat kita 

sebagai hukum adat yang menaruh perhatian pada beberapa individu, juga yang 

menurut perhatian pada status sosial.  

Mengingat hukum adat merupakan aturan memberikan gambaran karakter serta 

soul of nation dari sebuah bangsa, oleh karenanya masih menjadi kepercayaan yang 

relevansinya masih dapat dijadikan sebagai instrumen dalam kebudayaan yang terdapat 

pada hukum adat, terdapa beberapa hal yang masih layak sebagai acuan dalam 

pembentukan hukum nasional. Masuknya kebudayaan luar secara otomatis 

memburamkan posisi hukum adat akan hilang dengan sendirinya, hal ini dikarenakan 

hukum adat produk yang lahir dari konteks kebudayaan serta kepercayaan di suatu 

kelompok masyarakat tertentu.20 

                                                           
20 Lastuti abubakar, Revitalisasi Hukum Adat  Dalam Membagun Sistem Hukum di Indonesia, 

Vol, 13 No. 2, h, 322.  
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Snouck hurgronje merupakan ahli pertama yang awalnya memperkenalkan 

istilah hukum adat sekitar 1983 terdapat dalam karyanya athjenese, buku tersebut 

diperkenalkan istilah adatrech. Van Vollen Hoven seseorang yang menjadi pelopor 

utama yang menjadikan hukum adat sebagai hukum yang diberlakukan dalam sebuah 

pengadilan dan diterapkan oleh majelis hakim dalam karyanya berjudul athjenese.  

Pada masa tersebut, Indonesia adalah salah satu negara yang mendapati suatu 

proses peraliha/transisi yang di dalamnya terliput berbagai bermacam kehidupan di 

antaranya hukum adat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

yang secara turun temurun dilangsungkan oleh masyarakat yang bersifat mengikat bagi 

kelompoknya.21 

Pertanyaan tentang apa sebenarnya kegunaan/fungsi hukum adat dalam 

masyarakat, bisa dijawab dengan merujuk pada tujuan hukum itu sendiri. Jika  harus 

diringakan pada satu hal saja maka yang didapat dari tujuan pokok hukum adat tersebut 

yaitu berupa “ketertiban”, mengingat bahwa ketertiban adalah sebuah visi yang 

fundamental dari semua hukum, sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa hukum 

adat memiliki makna yang identik, perannya sebagai sebuah susunan norma yang 

memberikan arah terhadap tidakan serta perubahan dalam kehidupan masyarakat yang 

mempunyai tujuan utnuk meciptakan suatu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, 

dirasa cukup penting diungkapkan upaya dalam menyadarkan hukum dalam kehidupan 

masyarakat, terkhusus hakim misalnya dalam membuat sebuah  hasil keputusan akhir.  

Hukum positif atas pemberlakuan hukum adat harapkam perlunya  penjelasan 

lebih dalam terhadap kedua kensep hukum tersebut karena landasan dari keduanya 

mempunyai perbedaan hukum positif misalnya berdasar dari kalangan positiviseme 

                                                           
21 Soerjono soekarno, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo persada, 1983, h, 374.  
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namun keberadaan hukum adat dirasa perlu midalnya dalam pandangan aliran hukum 

sejarah, melihat bahwa yang ingin dicapai dari hukum adalah suatu ketertiban oleh 

karenya  penting menajdi bahan perhatian bahwa hukum adat adalah produk yang 

berkembang dalam masyarakat yang lahir atas kesadaran mereka sendiri.22 

Makanya hukum adat tidak definit dalam meminang dari bangsa penajajah, 

namun lebih dari itu telah memberikan perhatian pada bangsa-bangsa yang 

berkemajuan lainnya. Hukum adat dengan tapak-setapak mulai menjadi dikenal dalam 

dunia ilmu pengetahuan dan oleh karenanya penghargaan terhadap hukum adat mulai 

menanjak.23 

Dari rangkaian peraturan yang menjelaskan tentang apa saja yang semstinya 

diatur dalm suatu kelompok atau individu untuk mendeskripsikan masyarakat dalam 

konteks kebangsaan itulah yang dimaksud dengan hukum adat. Relevansi dalam 

hukum adat masih menjadi kepercyaan dalam masyarakat bahwa nilai-nilai 

sebagiannya masih dapat memberikan sumbangsih dalam pembentukan perundang-

ungan yang ada dalam skala nasional atau pun dalan wujud PERDA. Beberapa 

diantaranya hukum yang relevan atau karena kemajuan dan polarisasi atau urbanisasi 

dan lain sebagianya perlahan hilang dalam masyarakat, hal ini juga banyak di 

pengaruhi oleh multikulturalisme dalam sebuah daerah perkotaan misalnya.24 

Van Vollen Hoven juga mengusungkan tentang keberlakuan hukum adat 

sebagai hukum yang diberlakukan di dalam pengadilan pada masa itu, karena 

keberakuan hukum tersebut telah menjadi norma dan panduan dalam kehidupan bangsa 

                                                           
22 Mahdi syahbandi, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, h. 7-8.  
23 Surojo Wignjodipuro, S.H.Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Cet, 8; Jakarta: PT 

Gunung Agung, 1985), hal. 40-43. 
24 Lastuti abubakar, Revitalisasi Hukum Adat  Dalam Membagun Sistem Hukum di Indonesia, 

Vol, 13 No. 2, H,322.  
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Indonesia sendiri.25 Sama seperti beberapa masyarakat dalam negara tertentut yang 

mengalami perkembangan dalam hal ini Indonesia, dalam mengalami pralihan 

kekuasaannya  atau disebut juga sebagai masa transisi masih kental di dalamnya 

hukum-hukum adat hal ini sulit untuk dihilangkan mengingat hukum adat itu sendiri 

merupalkan sebuah produk dari serangkain pandangan dunia yang tentunya hal tersebut 

tidak lahir dalam ruang yang hampa melainkan lahir akibat respond masyarakat tentang 

konteks dan konsidi mereka bermasyarakat.26 

Sebagai upaya dalam memberikan jawab atas pertanyaan tentang apa fungsi 

eksistensi hukum adat terhadap masyarakat, dapat dikembangkan kepada misi hukum 

itu sendiri yang jika harus dikurangi kepada suatu hal, karena itu hal yang menjadi 

dasar mengapa hukum adat itu eksis adalah keteraturan, mengingat bahwa keteraturan 

adalah misi utama dari hukum, sebagaimana yang telah terangkan sebelumnya, hukum 

adat memiliki makna yang menjadi serangkaian panduan (rule) atas perbuatan dalam 

interaksi kehidupan dalam masyarakat dan sama seperti hukum pada umumnya yang 

berupaya untuk mewujudkan ketentraman dalam kehidupan. Ditinjau dari latar 

belakang sejarah, masyarakat hukum adat dikepulauan Indonesia mempunyai latar 

belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari 

terbentuknya kerajaan ataupun negara.  

Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang 

melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia 

Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu 

budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata 

secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, 

                                                           
25 Mahdi syahbandi, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, No, 50, (2010), h,2  
26 Soerjono soekarno, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo persada, 1983, h, 374.  
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beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk 

kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun berukuran regional. 

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa 

Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada 

beragam istilah yang digunakan, bahkan didalam peraturan perundang-undangan pun 

digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama 

itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat 

hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang 

terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya. Kemudian pernyataan diatas 

dikuatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pasal 146 ayat (1) 

rumusan hukum adat dinyatakan sebagai “Segala Keputusan Kehakiman harus berisi 

alasan-alasannya dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan undang-undang 

dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. 

E. Budaya Masyarakat Kajang Terhadap Kemateang (Kematian) 

Manusia dan budaya merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan telah ada 

sejakmanusia pertama turun dimuka bumi yakni Nabi Adam as. Seiring berjalannya 

waktu mengalami perkembangan dari masa kemasa, melahirkan berbagai macam 

makhluk manusia diberbagai wilayah dibelahan didunia dengan budaya yang berbeda-

beda. Manusia menghasilkan kebudayaan sebagi bentuk dari interaksi dengan 

lingkungan sekitar yang mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

kebutuhan makhluk manusia saat itu dan atau perkembangan teknologi yang semakin 

maju. Apa bila dilihat dari segi asal katanya, kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta 

buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddihi” yang berarti budi atau 

akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yangbersangkutan dengan budi atau akal”. 
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Adapun istilah culture yang merupakan istilah dari bahasa asing yang sama artinya 

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

yaitu mengelolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu colere kemudian 

cultere, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan 

mengubah alam.27 

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari kepercayaan yang 

dimilikinya. Kepercayaan tersebut sangat mempengaruhi aktivitas sehari-harinya 

terutama menjalankan kebudayaan. Dengan kepercayaan yang dimilikinya terciptalah 

sebuah kebudayaan yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri didalamnya. 

seperti yang terjadi dalam masyarakat kajang mempunyai suatu tradisi kebudayaan 

yang berbeda dari kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan itu merupakan suatu 

kumpulan yang berintegrasi dari cara-cara berlaku yang dimiliki bersama. Kebudayaan 

yang bersangkutan secara unik mencapai penyusuaian kepada lingkungan tertentu. 

Seperti tradisi upacara kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat kajang yang 

banyak menarik perhatian dari masyarakat luar. Proses tersebut dapat dilihat dari nilai-

nilai adat yang begitu sakral dan masih dipegang teguh sampai sekarang oleh 

masyarakat. Jadi, keluarga yang ditinggalkan tidak boleh tertawa dan cerita terlalu 

besar karena itu dianggap sebagai penghinaan dan diwajibkan menangis sejadi-jadinya 

juga tak boleh berpakaian mewah hanya diperuntukkan memakai pakaian serba hitam 

dengan sarung dilitkan didada dan jika keluar rumah menutup kepala dengan sarung 

hitam. Sebagaimana masyarakat kajang mendeskripsikan hitam adalah lambang 

kesederhanaan dan kesamaan dalam hidup karena hitam itu satu untuk semua. Seperti 

yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat kajang mengatakan bahwa : 

                                                           
27 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Cett.II; Jakarta: Universitas 1965).h.77-78. 
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“Punna kamateang ki rikajang talakulle ki ammake pakaian gammara tala kulle 

todo ki ammake parihasan, bakaia ki’nipungkai ritaua napa’modeangngi 

taumatenna tala rie saranna talakulle to’ki numakalla mingka gitte mae rikajang 

pantaraia manna lipa biasa ji nipake anre’ja nalipa leleng taua mingka punna rieja 

maka nipake talangura tojji nipake”.28 

Maksud dari semboyan di atas adalah jika kita sedang dam posisi berduka, 

maka keluarga almarhuma tidak boleh memakai pakaian mewah maupun perhiasan. 

mengapa demikian karena jangan sampai orang yang datang melayat beranggapan 

bahwa dia mempercantik dirinya saat berduka dan merasa senang karena keluarganya 

meninggal dunia, akan tetapi kita yang berada dikajang luar tak semestinya memakai 

sarung hitam cukup sarung biasa saja akan tetapi jika ada sarung hitam tidak jadi 

masalah memakainya Inilah sebagai bentuk ciri khas bagi orang yang berduka, namun 

itu hanya dilakukan dalam kajang yang sering kita jumpai sedangkan dikajang luar 

sudah mengalami perubahan. Dimana orang yang berduka tak semestinya memakai 

sarung hitam cukup sarung biasa saja asalkan tidak mewah karena jika memakai 

pakaian yang mewah itu melambangkan ketidaksederhanaan seperti apa yang 

dipesangkan oleh leluhur. Salah satu contoh tradisi yang berbeda dalam upacara 

kematian masyarakat kajang adalah buka baju pada saat berduka, tentunya menarik 

perhatian Ketika hal demikian diketahui oleh publik. 

Dalam hal tersebut tradisi tersebut yakni budaya berduka memiliki makna yang 

cukup dalam menurut masyarakat kajang itu sendiri yang masih melestarikan budaya 

kajang. Hal tersebut sangat menarik untuk di kaji, dimana dalam tradisi upacara 

kematian dalam daerah kajang khusunya masyarakat yang masih melestarikan budaya 

                                                           
28 Zulkarnain. Kematian Masyarakat Adat Kajang (Makassar press 2015), h.64. 
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tersebut tetap membuka baju pada saat upacara kematian. Perlu juga kita pahami bahwa 

Masyarakat Kajang dalam (Lalang embaya) implikasinya ada upaya untuk 

mensingkronkan, antara ajaran islam itu sendiri dan konsep turiolo yang masih kental 

pada daerah tersebut salah satunya kebudayaan yang ada di Kajang, namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa kekuatan kebudayaan masih dianggap lebih tinggi dari pada islam 

itu sendiri hal ini tercermin pada perayaan teologi yang tidak sama dengan rukun yang 

dijalan kan oleh Islam. 

F. Agama dan Kepercayaan 

Indonesia tidak hanya memiliki keragaman suku yang beragam namuun juga 

memiliki kepercayaan dan agama yang beragam. Di indonesia memiliki enam agama 

resmi yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, kong hu cu dan protestan. Namun disamping 

agama resmi Indonesia juga dikenal dengan beragam kepercayaan yang dimiliki seperti 

kepercayaan-kepercayaan tradisonal. Agama merupakan suatu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari manusia, sejak manusia lahir kedunia sudah dibekali dengan agama. 

Agama tidak dapat melepaskan diri dari segala hal yang terjadi didunia tempat manusia 

menjalankan segala aktivitas kehidupannya baik kepada manusia lain maupun 

persentuhan manusia dengan alam.29 

Agama dalam Antropologi diartikan sebagai salah satu dari tujuh unsur 

kebudayaan yang harus dipelajari karena didalamnya terdapat sistem kepercayaan dan 

religi,berbagai upacara keagamaan atau perayaan agama sebagai salah satu bentuk 

bahwa kita sebagai manusia yang beragama harus menjalankan kewajibannya sebagai 

manusia yang taat beragama, dari beberapa pengertian agama dari sudut pandang yang 

dipergunakan Agama mengandung ajaran tentang pandangan dan jalan hidup yang 

                                                           
29Fahmil, Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecematan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba (Makasssar:Alauddin University press, 2017), h.18. 
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meneyeluruh dan kepercayaan adalah suatu keyakinan yang dimiliki dalam diri 

manusia.  

Agama dapat melahirkan sebuah kepercayaan dan keyakinan akan tetapi 

kepercayaan tidak dapat melahirkan agama karena agama telah ada sejak manusia lahir 

dimuka bumi. Jadi hubungan agama dan kepercayaan merupakan suatu kesatuan yang 

tidak dapat terpisahkan. Kepercayaan dalam konteks agama adalah suatu keyakinan 

tentang keberadaan agama dan percaya terhadap sang pencipta yakni Tuhan yang maha 

Esa. Islam menuntut umatnya hanya menyembah kepada Allah swt, dengan melalui 

Al-Quran sebagai kitab suci ummat muslim dan sunnah mewajibkan para pemeluknya 

untuk melaksanakan syariat dan muamalah sesuai dengan petunjuk-Nya.  

Akan tetapi, bagi masyarakat kajang memiliki system dan tata cara tersendiri 

yang bersumber dari ajaran pasang yang kemudian mengakui diri sebgai masyarakat 

kajang bahwa masyarakat kajang beragama islam, akan tetapi pengakuan tersebut tidak 

disertai dengan perbuatan atau mereka tidak melaksanakan praktek syariat secara 

amaliah. Secara formal penduduk atau masyarakat kajang hanya menganut satu agama 

yang tak lain adalah agama islam, seperti yang tercatat di kantor Depertemen Agama 

Kabupaten Bulukumba dinyatakan bahwa penduduk Kecamatan Kajang seleuruhnya 

beragama islam meskipun dari segi syariat masih banyak yang mengabaikan ajaran 

islam, salah satu contoh Sebagian masyarakat kajang ilalang embaya tidak 

melaksanakan sholat lima waktu yang dikarenakan bahwa mereka memiliki jalur yang 

berbeda  atau pengaplikasian yang berbeda yang disebut Je’ne ta’luka sumbayang tang  

tappu’. Masyarakat kajang percaya bahwa jalan yang dipakai memang berbeda namun 

tetap kejalan Allah swt.  
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Kepercayaan masyarakat kajang terhadap patuntung. Yang dimaksud patuntung 

adalah seseorang tertentu yang diberikan kepercayaan masyarakat kajang untuk 

menuntun almarhum kejalan keselamatan dan di dipercayakn mampu mengantarkan 

roh dan jasad Kembali kepada sang pemilik Allah swt. Kata patuntung ini dapat 

dirtikan beerapa arti menurut dialek konjo yaitu penuntut atau pelajar, dapat diartikan 

sebagai pencari puncak. yang dimaksudkan dsini adalah patuntung seseorang yang 

memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dibidang keselamatan akhirat (hakikat ilmu).      

Beberapa nilai-nilai adat atau sistem kepercayaan yang dipahami dan dianut oleh 

masyarakat adat Kajang sebagai berikut : 

1. Percaya Kepada Ammatoa dan Pasang Ammatoa. Dikisahkan sebagai mula tau 

(manusia pertama). Menurut pandangan bahwa pencipta alam semesta ini 

diungkapkan dalam pasang yaitu : “Na niarengmo Tanah Towaya kaiyami tanah 

kaminang riolo kaitteang, namarenganna tamparangnginji, anjoren minjo 

bungasa rie’ tau nabakkaramo tanaya”. Artinya: Dinamakan Tanah Towa 

karena tempat inilah yang paling awal kelihatan yang lainya adalah lautan. 

2. Percaya Terhadap Hari Kemudian. Dalam penuturan Pasang juga ditemukan hari 

kemudian yang harus dipercayai oleh pengikut ajaran Pasang atau masyarakat 

Ammatoa. Hari kemudian dalam Pasang adalah kembalinya semua mahluk dan 

kembali menghadap Tuhan yang disebut dengan Tau Parenta. Ajaran pasang 

menilai bahwa dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara, sedang tempat 

tinggal yang kekal adalah akhirat yang disebut dengan Allo jorengan, jika 

manusia meninggal dunia menurut Pasang maka mereka itu kembali ke asalnya 

atau kembali kepada Tuhan dengan segala sifatsifatnya. Kehidupannya di akhirat 

akan ditentukan oleh perbuatannya selama masih hidup. Kalau semasa hidupnya 
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seseorang yang mempunyai sifat rakus, maka di akhirat nanti akan mendapatkan 

balasannya. 

3. Percaya Terhadap Takdir. Percaya terhadap takdir merupakan rangkaian dari 

sistem kepercayaan dalam Pasang. Dari penuturan-penuturan lisan dan ungkapan 

lainnya terlihat adanya konsepsi Pasang tentang adanya takdir atau nasib yang 

ditentukan oleh Tuhan. Nasib baik atau buruk, miskin atau kaya semuanya itu 

tergantung kepada kehendak Yang Maha Kuasa. Menurut Pasang, semua orang 

akan memperoleh kekayaan yang disebut oleh Kalumannyang jika dikehendaki 

oleh Tuhan. Seperti dalam ungkapan Pasang ri Kajang: “Kalumannyang Akkullei 

Niuppa Punna Na’rakkanngi Pammarenta Nasaba’ Pammarenta Sambungannai 

Tau Rie’a Akrakna Nasaba’ Pammarenta Iya Anngisse’i nu Haji nu Kodiya”, 

Artinya: Kekayaan itu dapat diperolah jika dikehendaki oleh pemerintah sebab 

pemerintah adalah penghubung dari Tuhan, ia mengetahui semua yang baik atau 

yang buruk. 

Sesuai perkembangan masyarakat adat, maka Ammatoa merasa perlu pembantu 

untuk bersama sama dalam mengatur dan mengelola tata kehidupan masyarakatnya 

baik dari segi kepercayaan, sosial, adat istiadat dan hubungan kekeluargaan, pertanian 

dan sebagainya. Maka Ammatoa yang pertama pada saat itu yang mempunyai lima 

orang anak masing masing diberinya tugas. Sehingga inilah dianggap sebagai 

pemerintah yang pertama di tengah-tengah masyakat kajang. Tentang Ammatoa yang 

pertama ini dianggap Tumanurung, artinya manusia yang diutus oleh yang maha kuasa. 

Demikianlah keyakinan masyarakat adat Kajang tentang Ammatoa, bahkan selanjutnya 

disebut bahwa Ammatoa itu adalah manusia yang diciptakan sejak bumi ini diciptakan 

pula bahkan akan tetap ada sampai bumi ini dimusnahkan oleh Turiye’ Ara’na. 
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G. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan beberapa uraian dari tinjauan 

teoritisnya yakni adat kematian di kajang tentunya adat tersebut berbeda dengan adat 

kematian yang ada didaerah lain dimana didaerah tersebut memiliki kepercayaan 

kepada patuntung sebagai perantara untuk menyampaikan atau memberikan doa 
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keselamatan terhadap almarhum. Patuntung memiliki ilmu yang tinggi dibidangya 

sehingga masyarakat kajang memberikan amanah ketika terjadi kematian. Kemudian 

ditinjau dari hukum islam bahwa upacara adat kematian di kajang sebagai simbol 

manusia dan merupakan rangkaian yang telah diatur oleh adat atau warisan budaya oleh 

adatnya, namun demikian hal-hal yang bertetangan dengan budaya dan ajaran islam itu 

tentunya menjadi kajian yang sangat penting kita ketahui, diman kita harus mengetahui 

lebih dulu bagaimna konsep adat kematian dikajang dan kita tinjau  atau sandingkan 

dengan konsep kematian menurut islam. Selanjutnya dapat kita pahami bahwa 

masyarakat kajang tentunya memilki agama dan kepercayaan, atas dasar inilah yang 

akan mengantarkan kita untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang bagaimana prosesi 

upacara kematian dalam masyarakat kajang sebagaimana dalam kerangka  konseptual 

sebagaimna yang telah digambarkan sebelumnya dari bagian  table diatas.



 

37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih 

dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah).30 Jenis penelitian 

tersebut dapat kita jadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang secara 

kualitatif ini adalah penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi 

secara sistematis dan factual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.31 Terdapat 

pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk 

melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas 

dasar data yang diperoleh di lapangan.32 Menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa 

Penelitian kualitatif (qualitative reserch) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Pendekatan diarahkan 

pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh.33  

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan 

terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati 

                                                           
30 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdaya 

Karya,1995),h.15 
31 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.11 
32 Lihat Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet. IV, Jakarta : Bumi 

Aksara,2007),h. 14  
33 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2006) h. 3. 
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peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan bagaimana Prosesi 

Kamateang dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Tana Toa Keecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Lokasi Penelitian 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan”. S. Nasution berpendapat bahwa 

ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi 

penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.34 Oleh karena itu, yang dijadikan 

tempat/lokasi penelitian adalah daerah kajang sebagai fokus obyek yang diteliti adalah 

bagaimna Prosesi Kamateang dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Tana Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Adapun hal yang menjadi dasar dalam 

pemilihan tempat di kecamatan kajang ini, karena melihat tempat ini  memiliki tradisi 

yang sangat berbeda dengan tradisi yang ada di Sulawesi Khusunya pada prosesi 

kematian Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Prosesi Kamateang 

Persfektif Hukum Islam diKajang Kabupaten Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang di 

teliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan 

profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi 

disipliner.35 Olehkarena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimna Prosesi Kamateang dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Tana Toa 

                                                           
34 S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996),h. 43 
35Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar, PPS. UIN Alauddin,2010),h. 129 
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Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Adapun pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti sebagai berikut : 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan sejarah/historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas 

sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang 

dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat di lacak 

dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlihat 

didalam peristiwa itu tersebut. 

2. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pendekatan tersebut, penulis dapat mengkaji fakta-fakta dilapangan, Yuridis dengan 

menggunakan  pendekatan normatif, yaitu mengkaji data yang ada di Kawasan Adat 

Kajang berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori 

klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta 

pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.36 Pendekatan yang dimaksudkan 

disini adalah peneliti melihat gejala gejala sosial yang pernah di lakukan oleh 

masyrakat kajang dalam menentukan kehidupan berkeluarga, kemudian melakukan 

pendekatan kemasyarkatan. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa “pendekatan 

sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama 

                                                           
36 Maman Kh. Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,2006),h. 128 
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dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya”.37 Menurut Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei bahwa 

“pendekatan sosiologis dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk 

membaca gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi  hingga kepada hal-hal yang bersifat 

besar”.38 

C. Sumber Data  

Pada penelitian kualitatif sumber datanya ialah semua unsur yang ada pada 

masyarakat kajang, tetapi meliputi semua komponen yang ada. Kesemuanya itu 

sebagai sumber/informan, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa 

informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau 

data. Selanjutnya peneliti menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu  yang  harus 

dimiliki oleh informan,  maksudnya sepanjang unsur-unsur itu berasal dari kelompok 

informan yang menjadi sasaran penelitian maka data dan informasinya selalu terbuka 

untuk didengar oleh peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasi sebagai berikut : 

1. Data primer  

 Sumber Data Primer pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi 

penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Menurut Saifuddin Azwar 

data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai 

bahan informasi yang dicari.39 Data primer dapat di peroleh dari informan. Penelitian 

                                                           
37 Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), 

h. 1 
38 Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmadi Safei, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Malang: 

Pustaka Pelajar, 2003), h. 60. 
39 Sifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
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ini yang menjadi informasi kunci (key informan) adalah Kepala adat, kepala desa, 

masyarakat kajang, ustadz/ ustadzah serta tokoh masyarakat. 

2. Data sekunder  

Sumber data sekunderdata yang diperoleh untuk mendukung data primer. 

Sumber data sekunder dapat dibagi kepada; Pertama; kajian kepustakaan konseptual 

yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku  yang ditulis oleh para ahli yang 

ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Data skunder yang 

digunakan iniantara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan 

mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, 

majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, 

gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. 

Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran 

hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, 

baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbikan dalam bentuk buku atau 

majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data yang terkait dengan 

penelitian tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang 

dapat dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta 

dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.40 Oleh karena itu, 

data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang 

bersumber dari penelitia  lapangan. Di dalam penelitian ini, maka pengumpulan data 

                                                           
40 J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran ( Jakarta: Lembaga Penerbit FE-

UI, 1998), h.47. 
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yang dilakukan oleh penulis melalui observasi, wawancara dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi, sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi (observation) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.41 

Hal yang hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Observasi atau 

pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.42 Metode ini 

digunakan untuk mengetahui bagaimana cara membimbing masyarakt untuk tetap 

kejalan yang lebih baik, dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar 

saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun 

memengaruhi observasi yang di lakukan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan.43 Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview, wawancara 

merupakan  suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya 

bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (face to face) dengan 

narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

                                                           
41Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi ,Metodologi Penelitian.(Cet.VIII; Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2007),h. 70 

42Nana Syaodih Sukmadinata,  Metode Penelitian Pendidikan., h. 72. 

43Lihat Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial (Cet. IV; 

Jakarta: PT. Bumi  Aksara, 2001),  h. 73. 
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pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.44  

Metode ini digunakan untuk mewawancarai Ammatoa, dan jajaran toko 

masyarakat, toko pemuda dan masyarakat. Jenis wawancara yang penulis lakukan 

adalah wawancara terpimpin dengan menggunakan pedoman, yaitu  wawancara  yang  

digunakan berpegang pada pedoman  yang telah disiapkan sebelumnya di dalam 

pedoman tersebut telah tersusun secara sistimatis, hal-hal yang akan ditanyakan.45 

Wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara 

mendalam dan detail.46 Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang 

menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada 

batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, 

yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.47 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun file baik itu berupa foto-foto 

pada saat peneliti melakukan penelitian tersebut. Dokumentasi juga di artikan sebagai 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. 

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

                                                           
44Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  h. 186. 

45Lihat Nana Syaodih Sukmadinata,  Metode Penelitian Pendidikan.,  h. 186. 

46Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi ,Metodologi Penelitian,h. 82 

47Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan :Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi 

(Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2006),h. 116 
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sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi 

di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu 

autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokomen 

pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-

lain.48 Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada 

dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena 

itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk 

mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Barometer 

keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, oleh karena 

itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; pedoman 

wawancara, kamera, alat perekam dan buku catatan. 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupanan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil 

penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

                                                           
48Penalaran UNM, Metode Penelitian Kualitatif” Situs resmi penalaran, http//www.penalaran-

unm .org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian,kualitatif.html (27 November 2015) 
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mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.49 

Analisis data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan draf ini bersifat 

kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti 

ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah menurun. Oleh karena 

itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data 

yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik 

analisa sebagai berikut: data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 

merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 

sebelumnya. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga 

harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan 

mengolahnya kembali.50 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau 

tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap 

nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis 

menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam 

mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

                                                           
49 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

h. 248 

50Lihat Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang,2005),h. 15. 
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bersumber dari catatan tertulis di lapangan.51 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan 

yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk 

digunakan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

  Untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan 

seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang 

tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.52 Dari penyajian data 

tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung. 

3. Teknik Analis Perbandingan (Komparatif) 

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah di peroleh dari lapangan 

secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang 

lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)  

Langakah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, 

setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah apbila ditemukanya bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung padatahap 

pengumpulan data berikutnya.53  Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan apalagi dalam 

sebuah penelitian ilmiah, diharuskan untuk menarik kesimpulan dari seluruh data 

                                                           
51Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D,(Cet.VI; Bandung : 

Alfabeta,2008), h. 247 

52Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D,h. 249. 

53Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D,h. 253. 
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yang telah dikumpulkan, mulai dari data yang telah direduksi maupun yang belum 

dan tidak menutup kemungkinan dari data yang telah disimpulkan  akan melahirkan 

saran-saran dari peneliti kepada  yang diteliti.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Letak Geografis dan Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba54 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba khusunya di 

kecamatan ujung bulu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km dan 

berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa. Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 

kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa, dengan jarak tempuh dari Kota Makassar 

sekitar 153 Km. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 

empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng dan 

Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak 

di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri 

perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan 

Pemerintah Daerah. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat 

antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. 

Batas-batas wilayahnya adalah: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai 

b. Sebelah Selatan : Laut Flores 

c. Sebelah Timur :Teluk Bone 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng. 

                                                           
54 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba, Diakses, Tanggal 28 Mei 2023. Pukul 

20.00 Wita 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba
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Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi 

dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan 

dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang 

mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. Kabupaten 

Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober-Maret dan musim 

rendengan antara April-September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang 

tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun 

Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun 

Bulo–bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada 

wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan 

sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Awal terbentuknya, 

Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujung Bulu, Gangking, 

Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang), tetapi beberapa kecamatan 

kemudian dimekarkan dan kini butta panrita lopi sudah terdiri atas 10 kecamatan. Ke-

10 kecamatan tersebut adalah:55 

a. Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten) 

b. Kecamatan Gantarang 

c. Kecamatan Kindang 

d. Kecamatan Rilau Ale’ 

e. Kecamatan Bulukumpa 

f. Kecamatan Ujung Loe 

g. Kecamatan Bontobahari 

h. Kecamatan Bontotiro 

i. Kecamatan Kajang (Lokasi Penelitian) 

j. Kecamatan Herlang. 

                                                           
55 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba, Diakses, Tanggal 28 Mei 2023. Pukul 

20.00 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba
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Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh diantaranya merupakan daerah pesisir sebagai 

sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, 

Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan 

Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya 

tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, 

Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.56 

2. Gambaran Umum Kecamatan Kajang 

Kecamatan Kajang salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan luas 

wilayah 129,09 Km2.  Kecamatan Kajang terbagi menjadi 2 Kelurahan 17 Desa, 

terpilah ke dalam dua kelurahan yakni kelurahan Tanah Jaya yang juga sebagai ibukota 

kecamatan dan kelurahan Laikang, serta tujuh belas desa yakni Desa Bonto Biraeng, 

Desa Bonto Marannu, Desa Lembang, Desa Lembang Lohe,  Desa Pantama, Desa 

Possi Tanah, Desa Lembanna, Desa Tambangan,Desa Sangkala, Desa Bonto Baji, Desa 

Pattiroang, Desa Sapanang, Desa Batunilamung, Desa Tanah Toa (lokasi desa 

penelitian), Desa Malleleng, Desa Mattoanging dan Desa Lolisang.57 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba, Diakses, Tanggal 28 Mei 2023. Pukul 

20.00 WITA 
57https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecam

atan-kajang-dalam-angka-2020.html, Diakses Tanggal 28 Mei 2023. Pukul 20.18 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba
https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html
https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html
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Tabel 1.  

Luas Wilayah per Desa / Kelurahan Dalam Lingkup  Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba.58 

N0 Desa/Kelurahan 

 

Luas Wilayah 

(Km2) 

1.   Bonto Biraeng 7,55 

2. Bonto Rannu 7,00 

3. Lembang 9,00 

4. Lembang Lohe 5,00 

5. Tanah Jaya 6,30 

6. Laikang 7,00 

7. Possi Tana 4,20 

8. Lembanna 4,73 

9. Tambangan 13,00 

10. Sangkala 7,20 

11. Bonto Baji 8,50 

12. Pattiroang 8,18 

13. Sapanang 8,80 

14. Batunilamung 4,20 

15. Tanah Towa 5,25 

16. Malleleng 11,10 

17. Mattoanging 4,05 

                                                           
58 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba, Diakses, Tanggal 28 Mei 2023. Pukul 

20.00 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba
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18. Lolisang 4,00 

19. Pantama 4,00 

Jumlah 129,06 Km2 

Sumber : Kecamatan Kajang Dalam Angka 2023 

Tebel diatas dapat diketahui bahwa Desa Tambangan memiliki luas terbesar 

dengan luas wilayah 13,00 Km2, sedangkan Desa Pantama dan Desa Lolisang memiliki 

wilayah terkecil dengan luas wilayah 4,00 Km2.59 

3. Gambaran Umum Desa Tana Towa Kecamatan Kajang 

a. Kondisi Geografis 

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Desa Tanah Towa, 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Mengenai kondisi letak geografis Desa 

Tanah Towa merupakan daerah perbukitan dan bergelombang. Secara administrasi 

desa Tanah Towa terletak di wilayah Kec. Kajang, Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan, merupakan tempat komunitas masyarakat adat Kajang yang masih erat 

menjaga peradaban dari nenek moyang untuk mempertahankan budaya tradisional 

sampai sekarang ini. Hasil wawancara dengan kepala desa setempat memberikan 

penjelasan bahwa luas wilayah desa Tanah Towa adalah 729,00 ha secara keseluruhan, 

baik yang termasuk dalam wilayah kawasan adat Ammatoa Kajang, maupun di luar 

kawasan adat Ammatoa Kajang luar. Dari 729,00 ha tersebut, Luas lahan yang ada 

terbagi dalam beberapa peruntukkan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas 

umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. 

 

 

 

                                                           
59 Profil Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang  Tahun 2023 
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Gambar 1 

 

Peta Desa Tanah Toa 

Batas-batas wilayah Desa Tanah Towa :60 

1) Sebelah Utara   : Berbatasan Desa Batunilamun 

2) Sebelah Timur  : Berbatasan Desa Malleleng  

3) Sebelah Selatan : Berbatasan Desa Bonto Baji 

4) Sebelah Barat    : Berbatasan Desa Pattiroang 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Profil Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Tahun 2023 
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Tabel 2. 

Luas Wilayah Dusun di Desa Tanah Toa, 202361 

 

 

Sumber : Profil Desa Tanah Towa, Dalam Angka 2023 

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa Dusun Benteng memiliki luas terbesar 

dengan luas wilayah 87 Ha, sedangkan Dusun Jannaya memiliki wilayah terkecil 

dengan luas wilayah 18 Ha. Desa Tanah Toa Memiliki 3 jenis Hutan :62 

1) Borong Karrasa (Hutan Keramat) hutan ini tidak bisa diganggu gugat oleh 

siapapun juga. 

2) Borong Battasa (Hutan Penyangga) hutan ini dapat digunakan oleh masyarakat 

Adat atas isin Ammatoa bagi masyarakat yang terkena musibah seperti rumahnya 

terbakar, masyarakat adat yang tidak mampu, memperbaiki fasilitas umum. 

                                                           
61Profil Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Tahun 2023 
62 Profil Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Tahun 2023 

No Dusun Luas (Ha) 

1. Balagana 54 

2. Balambina 62 

3. Benteng 87 

4. Bongkina 20 

5. Jannaya 18 

6. Luraya 51 

7. Pangi 64 

8. Sobbu 69 

9. Tombolo 31 

Jumlah 465 



55 
 

 

3) Borong Rajja’ (Hutan Masyarakat) hutan ini dibangun dan dipelihara oleh 

masyarakat sendiri dan akan dipergunakan sendiri. 

 

Tabel 3 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Tanah Toa, 202363 

 

Ketinggian wilayah desa Tanah Towa berada di antara 50-200 meter di atas 

permukaan laut (MDPL) dengan curah hujan rata-rata 5745 mm/tahun serta suhu udara 

rata-rata mencapai 13°C sampai dengan 29°C dengan kelembaban udara mencapai 

70% pertahun. Desa ini dinamakan Tanah Towa artinya tanah yang tertua dikarenakan 

kepercayaan masyarakat adatnya. Masyarakat Tanah Towa percaya bahwa bumi yang 

pertama kali diciptakan oleh Turiek Akrakna (Tuhan) berada di dalam kawasan hutan 

dan dinamakan Tombolo. Daerah itu diyakini sebagai Tanah Towa atau daerah yang 

                                                           
63 Profil Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Tahun 2023 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan : LUAS SATUAN 

Ha/m2 

Luas Pemukiman 169 Ha/m2 

Luas Persawahan 30 Ha/m2 

Luas Perkebunan 93 Ha/m2 

Luas Kuburan 5 Ha/m2 

Luas Pekarangan 95 Ha/m2 

Luas Taman 0 Ha/m2 

Perkantoran  1 Ha/m2 

Luas Prasarana Umum Lainnya 5 Ha/m2 

Luas Hutan 331 Ha/m2 

Total Luas 729 Ha/m2 
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tertua, sehingga diabadikanlah namanya menjadi nama desa tersebut, yaitu desa Tanah 

Towa. Desa Tanah Towa, secara nyata mempunyai kondisi hutan yang sangat lebat. 

Jika diamati dengan teliti, hampir seluruh dusun yang berada di dalamnya dikelilingi 

hutan. Sama sekali tidak ada jalan beraspal di dalam kawasan ini. Hanya berupa jalan 

setapak yang terbuat dari batu-batu yang disusun secara teratur sebagai penanda jalan.  

Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba terdiri dari 9 Dusun dan 13 

RK dan 19 RT yakni: Dusun Benteng, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun 

Pangi, Dusun Luraya , Dusun Balambina, Dusun Sobbu, Dusun Balagana, dan Dusun 

Jannaya. Antara dusun yang satu dengan dusun yang lain jaraknya tidak terlalu 

berjauhan untuk mencapai dusun tersebut bisa ditempuh dengan jalan kaki karena 

sebagian besar daerah tersebut dilarang untuk memakai kendaraan modern, seperti 

Motor, Mobil dan yang lainnya. Oleh sebab itu untuk melakukan hubungan silaturahmi 

antara para kepala dusun dengan yang lainya ditempuh dengan jalan kaki. Karena 

semuanya itu merupakan salah satu aturan adat yang berlaku di Tanah Towa dan 

sampai sekarang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Jarak antara desa 

Tanah Towa dengan kota Bulukumba yang cukup jauh, sehingga desa Tanah Towa 

termasuk wilayah pedesaan.64 

 

 

 

 

 

                                                           
64 https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Towa%2C_Kajang%2C_Bulukumba, Diakses Tanggal 

28 Mei , Pukul 21.00 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Towa%2C_Kajang%2C_Bulukumba
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b. Kondisi Demografis65 

Jumlah kepala keluarga dan penduduk Desa Tanah Toa dapat dilihat pada 

perincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Desa tersebut dihuni oleh sekitar 5176 orang, yang terdiri dari 2521 orang laki-laki 

dan 2661 orang perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin laki-

laki lebih sedikit dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 140 orang. Desa 

Tanah Toa terbagi dalam dua kawasan dengan jumlah penduduk yang berbeda.66 

1) Kawasan luar/ Ipantarang Embayya (Dusun Balagana dan Dusun Jannayya) 

dengan jumlah penduduk 1.425 orang dari 235 KK. 

2) Kawasan Dalam/ Ilalang Embayya (Dusun Sobbu, Pangi, Bongkina, Benteng, 

Tombolo, Lurayya, dan Balambina) dengan jumlah penduduk 3.751 orang dari 

724 KK. 

Tabel 4 

Persentase penduduk Desa Tanah Toa  menurut mata pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Persentase 

1. Petani 90% 

2. Pedagang kecil 5,0% 

3. Sopir  0,5% 

                                                           
65 Profil Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Tahun 2023 
66 Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa.Wawancara 20 Mei 2023 

a. Jumlah kepala keluarga (KK) 

b. Jumlah penduduk 

c. Laki-laki 

d. Perempuan  

e. Anak-anak dibawah usia 17 Th 

f. Dewasa diatas usia 17 Th 

= 959 KK 

= 5.176 Orang 

= 2.521 Orang 

= 2.661 Orang 

= 1.850 Orang 

= 3.272 Orang 
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4. Pegawai  1,0% 

5. Perantau pekerja musiman 3,5% 

Jumlah 100% 

Desa Tanah Towa memiliki jumlah penduduk sebanyak 5182 jiwa memiliki 

mata pencaharian yang beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani atau 

bisa dikatakan hampir semuanya petani. Ini menandakan bahwa Desa Tanah Towa 

termasuk dalam kategori Desa agraris. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai 

PNS, dan Wiraswasta.67 

4. Struktur Pemerintahan Desa Tana Toa68 

Kepala Desa                : Sulkarnain, S.Pd  

Sekrtetaris     : Muh. Abbas, S.Sos 

Kasi Pemerintahan dan Pembangunan : Jamaluddin Muslim 

Kasi Kesejahteraan Sosial               : Muh. Rifal. S.Pd 

Kaur Umum                : Zainuddin  

Kaur Keuangan               : Kamaluddin, S.E  

Kaur Perencanaan    : Rosmawati  

Berikut nama-nama Kepala Dusun Desa Tanah Toa : 

a. Dusun Balagana   : Muh. Japar  

b. Dusun Jannaya  : Arman 

c. Dusun Sobbu  : Lallo 

d. Dusun Benteng  : Ramlah (Salam) 

e. Dusun Pangi  : Bolong 

f. Dusun Bongkina   : Baharuddin, S.H 

g. Dusun Tombolo   : Asdar, S.Sos 

h. Dusun Luraya   : Hamsin 

                                                           
67 Profil Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Tahun 2023 
68 Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa.Wawancara 20 Mei 2023 



59 
 

 

i. Dusun Balambina  : Abul Rahim, S.Pt 

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanah Toa :69 

a. Ketua  BPD : Johan Rizal, S.Pd 

b. Wakil Ketua : Jusman T, S.Sos 

c. Sekretaris  : Rawasiah, S.Pd.I 

d. Anggota  : 

1) Nasrum  

2) Zaenal  

3) Aris 

4) Sudirman, S.Hi 

5) Nurlinda 

6) Muh.Rusli 

5. Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa Kajang70 

a. Ammatoa sebagai pimpinan. 

b. Karaeng Tallua (Penasehat) adat 

1) Tupoksi  Karaeng Labbiriya (Karaeng Kajang atau Camat Kajang). 

2) Sulehatang (Kepala Kelurahan). 

3) Moncong Buloa (Karaeng Tambangan). 

c. Ammatoa didampingi dua orang Anrong (ibu) masing -masing yaitu : 

1) Anrongta ri Pangi dan Anrongta ri Bungki 

2) Anrongta ri Pangi bertugas melantik Ammatoa. Selain itu, dalam sistem politik 

tradisional yang berlaku di Kajang, Ammatoa juga dibantu oleh yang disebut 

sebagai Ada’ Lima Karaeng Tallu. 

d. Ada’ Limayya yang terbagi atas dua adat.71 

                                                           
69 Johan Rizal, Ketua BPD Desa Tanah Towa. Wawancara 20 Mei 2023 
70 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa, Wawancara. Tanah Towa 22 Mei 2023 
71 Ismail S.Sos, Pemandu Wisata Adat dan Budaya Ammatoa, Wawancara, Tanah Towa 20 

Mei 2023 
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1) Tana Lohea yang terdiri dari:72 

a) Galla Anjuruk. 

b) Galla Ganta, 

c) Galla Sangkala,  

d) Galla Sapa’ dan 

e) Galla Bantalang. 

2) Tana Kekkesea yang memiliki beberapa tanggung jawab penting dalam 

masyarakat adat meliputi :73 

a) Galla Lombo’ (memiliki tugas menerima tamu dan mengutus utusan untuk 

mengikuti upacara adat, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.  Posisi 

Galla Lombo’ selalu diisi oleh Kepala Desa Tanah Towa). 

b) Galla Pantama (mengurusi masalah pertanian), 

c) Galla Kajang (mengurus masalah ritual), 

d) Galla Puto (bertindak sebagai juru bicara Ammatoa), dan  

e) Galla Malleleng (mengurusi masalah kebutuhan ikan untuk digunakan pada acara 

adat).74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Johan Rizal, Ketua BPD Desa Tanah Towa. Wawancara, Kantor Desa Tanah Towa 20 Mei 

2023 
73 Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa  20 Mei 2023 
74 Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa 20 Mei 2023 
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                                Tabel 6 

Struktur Kelembagaan Adat Ammatoang Kajang75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
75 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa  22 Mei 2023 

Ammatoa  

Angronta  

Labbiriya Karaeng 

Kajang 

Sulehatang Anak Karaeng Tambangan 

Ada’ Lima ri Tanakekea 

Galla 

Pantama 

Galla 

Lombo’ 

Galla 

Kajang 
Galla  
Puto 

Galla 

Malleleng 

Tutoa 

Sangkala  

Ada’ Lima ri Tanalohea 

Galla 

Anjuru 

Galla 

Bantalang 

Galla 

Ganta 
Galla 

Sangkala  

Galla 

Sapa  

Tutoa 

Ganta 

Masyarakat Adat Ammatoa 
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Untuk lebih jelasnya terkait struktur kelembagaan adat Ammatoa, berikut tugas 

dari kelembagaan adat Ammatoa berdasarkan hasil wawancara Zulkarnain, Kepala 

Desa Tanah Towa:76 

1. Ammatoa merupakan pemimpin tertinggi hukum adat Ammatoa 

yangkesehariannya melakukan ritual A‟nganro mange ri Turiea Arra‟na 

(Bermohon dan berdoa kepada yang maha berkehendak), Demi keselamatan 

dunia beserta isinya dan memiliki 3 Tugas Utama yakni; Tau (Manusia), Tana 

(Tanah/Bumi), Langi’ (Langit) 

2. Anrongta (Baku’ Atoa) Merupakan Jabatan yang tidak bisa terpisahkan dan 

dibedakan dengan tugas Ammatoa karena Baku’ Atoa Secara otomatis 

menjabat atau melaksanakan segala Tugas Penting Ammatoa apabila Ammatoa 

(meninggal Dunia).  

3. Galla’ Pantama berfungsi sebagai pengurus secara keseluruhan sektor 

pertanian dan perkebunan, Dengan hubungannya keberadaan Tanah tempat 

tumbuhnya segala jenis tumbuhan adalah atas permohonan Galla Pantama 

dengan berbagai bentuk perjanjian memperlakukannya sebagai sesama ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Galla Kajang bertanggung jawab terhadap konsistensi dalam perlengkapan 

pada kegiatan Ritual Pa’nganro, sekaligus membantu Galla Pantama dalam 

segala tugas-tugasnya, Hubungannya dengan Permohonan Galla Kajang maka 

Bumi ini dapat berpisah dengan Langit sehingga memungkinkan 

berlangsungnya kehidupan dengan sederhana yang didapatkan dengan jerih 

payah, Halal dan berserah diri.77 

5. Galla Lombo’ (Kepala Desa) bertanggung jawab terhadap segala urusan dalam 

dan urusan luar wilayah Ammatoa sehubungan dengan perpaduan dan 

Sinkronisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam kegiatan 

                                                           
76 Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa 20 Mei 2023. 
77 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa 22 Mei 2023 
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keseharian. Hubungannya karena keberadaan Galla Lombo‟ dengan kehendak 

Turie’ A’ra’na maka bumi ini menjadi tenang sehingga kita tidak merasakan 

getaran dan Grafitasi Bumi yang begitu cepat. 

6. Galla’ Puto’ sebagai Pembantu segala tugas-tugas Galla Lombo’ yang 

diperintahkan, juru bicara Ammatoa dalam mengatasi segala permasalahan baik 

sifatnya Penanganan, Penyelesaian, dan Pengampunan, serta bertidak sebagai 

publikasi Lebba (Keputusan) atau Rurungan (Kebenaran) yang senantiasa 

diterapkan oleh Ammatoa berdasarkan Pasang (Pesan)78Galla’ Maleleng 

bertanggung jawab terhadap Pemeliharaan dan pengadaan Ikan pada acara 

Ritual Pa’nganro sebagai kebutuhan utama dalam Ritual tersebut. 

7. Kali (Sara’) mengurus dalam bidang keagamaan dalam hal ini Pembaca Doa, 

pada acara Adat dalam kegiatan keluarga seperti Pesta, Acara kematian mulai 

dari disembahyangi sampai seratus harinya (A’dangan). 

8. Mongcong Buloa sebagai pengurus dan penanggung jawab terhadap semua 

Ada‟ Pattola Ri Karaengia termasuk segala tanggung jawab perlengkapan 

masing-masing pada acara Ritual Pa‟nganro. 

9. Sulehatan sebagai pelindung dan pengayom terhadap segala Lebba dan 

Rurungan yang telah ditetapkan oleh Ammatoa.79 

10. Karaeng Kajang (Labbiria/Camat Kajang) bertanggung jawab dalam hal 

pemerintahan dan pembangunan sosial dan kemasyarakatan seiring dengan 

ketentuan Pasang dan tidak mebertentangan dengan keputusan Ammatoa. 

11. Galla’ Bantalang sebagai penjaga kelestarian hutan dan Sungai pada areal 

pengambilan Sangka (Udang) sekaligus bertanggung jawab terhadap 

pengadaan udan tersebut pada acara Pa’nganro. 

                                                           
78 Galla Puto’ Juru Bicara Ammatoa. Wawancara, Tanah Towa ,23 Mei 2023 
79 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 2023 
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12. Galla’ Sapa betugas sebagai penanggung jawab terhadap tempat tumbuhnya 

sayuran (paku) dan sekaligus bertugas pengadaan sayuran tersebut pada acara 

pa’nganro. 

13. Galla’ Ganta’ bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu Buluh 

sebagai bahan untuk memasak pada acara panganro sekaligus pengadaannya. 

14. Anjuru bertanggung jawab terhadap pengadaan lauk pauk yang akan 

digunakan pada acara pa’nganro. Seperti Ikan Sahi, Tambelu’. 

15. Lompo Ada’ berfungsi sebagai penasehat para pemangku Ada’ Lima dan 

Pattola Ada’ ri Tana Kekea. 

16. Galla’ Sangkala pengurus jahe yang digunakan dalam acara pa’nganro.  

17. Tutoa Ganta’ bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu Buluh 

sebagai bahan untuk memasak pada acara panganro sekaligus pengadaannya. 

18. Kamula Adat sebagai pembuka bicara dalam diskusi adat. 

19. Panre bertanggung jawab dalam penyediaan perlengkapan dan peralatan 

acara ritual 

20. Tutoa Sangkala mengurus lombok kecil dan bulo yang dipakai dalam acara 

pa’nganro. 

21. Angrong Guru sebagai pembuka bicara dalam diskusi Ada’ (Adat). 

22. Pattongko sebagai penjaga batas wilayah. 

23. Loha Karaeng sebagai penghargaan karena berhasil menjabat Karaeng dengan 

baik dan Aman yang sangat berlangsung lama dalam Pemerintahannya. 

24. Kadaha sebagai pembantu galla pantama. 

25. Galla’ Jojjolo sebagai penunjuk dan Tapal Batas kekuasaan Rambang 

Ammatoa dan sekaligus bertindak sebagai Kedutaan Ammatoa terhadap 

wilayah yang berbatasan dimana dia ditempatkan, misalnya Karaeng Kajang 

dengan Karaeng Bulukumpa. 
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26. Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallu dan Pattola Karaeng ri 

Tana Lohea.80 

6. Perangkat tambahan yang membantu tugas Ammatoa :81 

a. Galla Jo’jolo 

b. Galla Tu Toa Sangkala, 

c. Tu Toa Ganta’, 

d. Anrong Guru, 

e. Kadaha, 

f. Karaeng Pattongko’, 

g. Lompo Karaeng, 

h. Lompo Ada’, 

i. Loha 

j. Kammula, 

k. Kali (Imam), dan 

l. Panre (Pandai Besi) 

7. Konsep Masyarakat Hukum Adat Amma Towa 

  Sistem kepemimpinan  dalam konteks sistem komunitas adat Kajang di Tanah 

Toa dipimpin oleh seorang disebut Ammatoa dan mereka sangat patuh padanya. Kalau 

Tanah Toa berarti tanah yang tertua, maka Ammatoa berarti bapak atau pemimpin 

tertua. Ammatoa memegang tampuk kepemimpinan di Tanah Toa sepanjang hidupnya 

terhitung sejak dia dinobatkan. Sebabnya proses pemilihan Ammatoa tidak gampang. 

Menjadi Ammatoa dalah sesuatu yang tabu di Tanah Toa bila seseorang bercita-cita 

                                                           
80Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 2023 
81 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 2023 
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menjadi Ammatoa . Pasalnya, Ammatoa bukan dipilih oleh rakyat, tetapi seseorang 

yang diyakini mendapat berkah dari Tu Rie’A’ ra’na.82 

Selain sebagai pemimpin adat, Ammatoa bertugas sebagai penegak hukum 

sebagaimana dipesankan dalam Pasang ri Kajang (Pesan di Kajang). Komunitas adat 

Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk 

dalam pemanfaatan hutan. Ketentuan adat yang diberlakukan di wilayah adat Ammatoa 

Kajang diberlakukan kepada seluruh komponen komunitas, tanpa terkecuali. 

Ketentuan ini berlandaskan pesan leluhur yang disampaikan secara turun-temurun. 

Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu yang baku (lebba) yang diterapkan 

kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran. Dalam hal ini diberlakukan 

sikap tegas (gattang), dalam arti konsekuen dengan aturan dan pelaksanaannya tanpa 

ada dispensasi, sebagaimana disebutkan dalam pasang yang berbunyi:’Anre nakulle 

nipinra-pinra punna anu lebba’’ (Jika sudah menjadi ketentuan, tidak bisa diubah 

lagi.)83 Menurut mitologi orang Kajang, ketika manusia belum banyak menghuni bumi, 

sebutan Ammatoa belum dikenal. Yang ada ialah Sanro atau Sanro Lohe (dukun yang 

sakti). Sanro Lohe bukan hanya sekedar sebagai dukun yang dapat mengobati penyakit, 

melainkan juga tokoh pimpinan dalam upacara ritual keagamaan sekaligus sebagai 

pemimpin kelompok. Selepas manusia kian ramai dan kebutuhan semakin berkembang 

sesuai dengan tuntutan zaman, istilah Amma mulai dikenal. Struktur organisasi pun 

dibentuk dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. 84 

Pembagian kekuasaan ini termaktub dalam Pasang ri Kajang : “Amma mana’ 

ada’.” (Amma melahirkan adat) dan Amma mana’ karaeng (Amma melahirkan 

                                                           
82 Puto Palasa, Bohe Amma, Wawancara, Tanah Towa, 28 pebruari 2023. 
83Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa,20 Mei 2023  
84 Ismail, Pemandu Wisata Adat dan Budaya Ammatoa, Wawancara, Tanah Towa 20 Mei 

2023 
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pemerintah). Ammatoa didampingi dua orang Anrong (ibu) masing-masing Anrongta 

ri Pangi dan Anrongta ri Bongkina dan para pemangku adat. Anrongta ri Pangi 

bertugas melantik Ammatoa . Selain itu, dalam sistem politik tradisional yang berlaku 

di Kajang, Ammatoa juga dibantu oleh yang disebut sebagai Ada’ Lima Karaeng Tallu. 

Ada’ Lima (ri Loheya dan ri Kaseseya) adalah pembantu Ammatowa yang khusus 

bertugas mengurusi adat (ada’ pallabakki cidong). Di antaranya, mereka bergelar Galla 

Puto yang bertugas sebagai juru bicara Ammatoa , dan Galla Lombo’ yang bertugas 

untuk urusan pemerintahan luar dan dalam kawasan (selalu dijabat oleh Kepala Desa 

Tanah Toa). Selain itu ada Galla Kajang yang mengurusi masalah ritual keagamaan, 

Galla Pantama untuk urusan pertanian, dan Galla Meleleng untuk urusan perikanan.85 

Setiap pemangku adat mempunyai tugas dan kewenangan berbeda-beda. 

Sementara Karaeng Tallu bertugas membantu dalam bidang penyelenggaraan 

pemerintahan (ada’ tanayya). Karaeng Tallu merupakan tri tunggal dalam 

pemerintahan, dan dikenal dengan tallukaraeng mingka se’reji. Yang berarti bahwa 

apabila salah satu di antaranya telah hadir dalam upacara adat, maka Karaeng Tallu 

sudah dianggap hadir. Dalam perkembangannya, kendati Ammatoa adalah orang 

tertinggi dalam struktur pemerintahan Tanah Toa, keberadaan pemerintah diluar 

kawasan adat tetap diakui. Bahkan karena dianggap lebih berpendidikan, pemerintah 

di luar Tanah Toa juga sangat dihormati. Pemerintah dalam hal ini adalah camat, 

bupati, dan seterusnya. Bukti penghormatan ini terlihat dalam upacara adat atau sebuah 

pertemuan di mana pejabat pemerintah mendapat kappara dengan jumlah piring lebih 

banyak dari Ammatoa. Kappara adalah baki yang berisi sejumlah piring dengan 

beragam makanan. Jabatan sementara dijabat selama tiga tahun. Selepas masa tersebut, 

                                                           
85Puto Palasa, Bohe Amma, Wawancara, Tanah Towa, 23 Mei 2023.  
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tepat pada malam bulan purnama (bangngi kintarang) dilaksanakan appa’runtu 

pa’nganro, yaitu upacara ritual anyuru’ borong, memohon petunjuk Tu Rie’ A’ra’na 

untuk memilih Ammatoa yang baru. Para calon Ammatoa ini biasanya harus tahu betul 

adat istiadat di Tanah Toa. 

8. Agama dan Kepercayaan 

Walaupun di Indonesia beragam agama, dan masing-masing penduduk bebas 

untuk memilih agama menurut kepercayaannya dan penduduk di Desa Tanah Toa 

semuanya memeluk agama Islam dan tidak seorang pun penduduk Desa Tanah Towa 

yang memeluk agama lain. Selain dari pada aturan agama dan aturan normatif sebagian 

besar penduduk Desa Tanah Towa dipengaruhi oleh pasang, berbeda halnya dengan 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lain. Paham ini berlandaskan kejujuran 

dalam menjalani kehidupan di dunia, karena mereka patuh dan taat pada ri Turiek 

Akrakna (yang punya kehendak). Kepercayaan komunitas Kajang adalah beragama 

Islam. Sebagian besar komunitas dipengaruhi oleh Pasang. Paham ini berlandaskan 

kejujuran dalam menjalani kehidupan di dunia, karena mereka patuh dan taat pada 

“Turiek Akrakna” (yang punya kehendak) yang dipegang teguh oleh masyarakat Adat 

Ammatoa Kajang86. Pada prakteknya, cara hidup yang mengkiblatkan diri pada pasang 

ri Kajang atau pesan-pesan dimana seluruh interaksi masyarakat adat Kajang yang 

mengharuskan pola hidupnya berasaskan kesederhanaan, menghindari sikap yang 

berlebih-lebihan, memperlakukan semua makhluk yang ada di sekelilingnya dengan 

bersahaja. Semua itu tertuang dalam satu payung atau semboyang yang dikenal sebagai 

Tallasa Kamase-mase (hidup sederhana). Sebagaimana yang tertuang dalam pasang 

Kajang yang mengatakan bahwa “Ammentengko nu Kamase-mase, Akcidongko nu 

                                                           
86 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa ,22 Mei 2023 
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Kamase-mase, A’lingkako nu Kamase-mase, Akmiakko nu Kamase-mase”, Artinya: 

Berdiri engkau sederhana, Duduk engkau sederhana, Berjalan engkau sederhana dan 

Berbicara engkau sederhana.87 

Agama Islam masuk di Bulukumba berawal dari seorang ulama besar yaitu 

Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan nama Dato’ Tiro. Dikisahkan 

bahwa kedatangan beliau di Kecamatan Bonto Tiro adalah dengan maksud 

mengislamkan Raja Tiro yaitu Launru Dg. Biasa. Adapun ajaran yang dikembangkan 

oleh Dato’ Tiro adalah ilmu tasawuf dan kebatinan dengan pendekatan kekeramatan. 

Setelah raja menerima islam, Akhirnya Dato ri Tiro ke Kajang mengajarkan agama 

Islam. Singkatnya, kesepakatan antara Ammatoa, Karaeng Tallua, dan Ada’ Limaya 

mengutus utusannya untuk belajar agama Islam, yaitu:88 

a. Janggo Toa (anak Ammatoa) dikirim ke Luwu dan belajar islam dari Dato’ 

Patimang, ajaran yang diperoleh adalah: sayahadat, kallong tedong (menyembelih 

hewan), nikkah (nikah), dangang (membaca doa dan talqin dalam kematian), 

sudakkah, (zakat) dan sunat (khitan). 

b. Janggo Tojarra dikirim ke Wajo untuk penyempurnaan agama Islam yaitu tentang 

rukun islam, sedangkan menurut Aminah (1989) bahwa Janggo Tojarra dikirim ke 

Tiro. 

c. Tu Assara Dg. Malippa dikirim lagi atas permintaan kerajaan Gowa (Sultan 

Malikussaid) dengan maksud menyempurnakan ajaran-ajaran Islam selama 3 (tiga) 

tahun pada guru lompoa (ulama besar) yaitu Dato’ ri Bandang di Bontoala. 

Ajaran inilah yang dibawa oleh Janggo Tojarra dan Tu Assara Dg. Mallipa 

ditolak oleh Ammatoa dan hanya Janggo Toa yang diterima. Janggo Tojarra dan Tu 

                                                           
87 Mas Alim Katu. Tasawuf Orang Kajang. (Makassar:Refleksi, 2014), hlm.40. 
88 Akib Yusuf, Potret Manusia Kajang, (Makassar:Pustaka Refleksi, 2003), hlm.26 
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Assara Dg. Mallipa hanya diperkenankan menyebarkan di luar kawasan adat. 

Demikianlah pokok-pokok ajaran yang diperoleh dari 3 (tiga) dato’ tersebut dan inilah 

yang berkembang di Kajang, di samping mereka menganut pasang Untuk mengetahui 

sejauh mana kepercayaan mereka dalam hubungannya dengan kepercayaan lama (pra 

Islam), maka sejauh yang diperoleh di lapangan bahwa terdapat beberapa unsur yang 

terkandung dalam ajaran pasang. Pada Komunitas adat Kajang percaya adanya Tuhan 

Yang Maha Esa yang disebut “Turiek Akrakna” yang berarti Yang Maha berkehendak 

atau kehendak yang tertinggi. Komunitas adat kajang percaya bahwa kita bertemu 

apabila dilaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya. Tidak diketahui adanya, 

tetapi dapat memohon rahmatnya. 

B. Implementasi Proses Kematian Pada Masyarakat Adat Ammatoa (Desa Tanah 

Towa) di Kecamatan Kajang 

Implementasi yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat 

Ammatoa Kajang yang pada umumnya di praktekkan dalam bentuk ritual adat adalah 

akulturasi antara budaya dan keyakinan patuntung ri Kajang, akulturasi patuntung 

dengan adat istiadat sebagaimana ditafsirkan dalam keyakinan kita sebagai umat 

muslim untuk menuju kepada sang pemilik segala milik (sang Pencipta segala ciptaan), 

selain ajaran agama islam  masayarakat adat ammatoa tentunya berpedoman pasang. 

Sebagai penganut lokal ajaran patuntung niscaya menyakini bahwa ajaran yang dapat 

menghubungkan antara hubungan vertikal dan hubungan horisontal ialah nilai-nilai 

spiritual termasuk didalamnya kembalinya manusia menghadap kepada sang khalik. 

Senada dengan penjelasan puang katobo bahwa: 

Iinjo punna mateki, lamminrokimange riassala,na tauwa ,iamintu 

lanipertanggungjawabkanggi apa maing nigaukang rilino.89 

                                                           
89 Puang Katobo, Tokoh Masyarakat. Wawancaara, Balagana, 27 Februari 2023. 
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 Artinya: 

Pada saat seseorang meninggal, maka kembalinya roh pada asalnya yakni 

mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dilakukan semasa hidup. 

Kematian adalah merupakan jalan atau tempat kembalinya manusia 

mempertaggung jawabkan segala perbuatan baik dan perbuatan buruk semasa hidup. 

Oleh karena itu, sangat penting dan perlu bagi masyarakat adat Amma Towa khusunya 

Desa Tanah Towa untuk memerhatikan segala ketentuan dan ketetapan 

menginplementasikan nilai-nilai leluhur sebagai ajaran patuntung dalam keseharianya. 

1. Simbol Berduka Desa Tanah Towa 

Salah satu symbol bahwa masyarakat Desa Tanah Towa berduka adalah, adanya 

gendang yang berbunyi (abbenrong)90 yang memiliki makna bahwa suara abbaenrong 

hanya dipergunakan bagi seseorang yang meninggal dan untuk memberitahukan secara 

umum warga setempat bahwa seseorang yang berduka membutuhkan bantuan , dimana 

pada masyarakat Desa tanah towa Ketika berduka ini banyak sesuatu yang dibutuhkan 

dan membutuhkan gotong royong dalam penyelesaianya. Selanjutnya, tidak berpakaian 

pada dasarnya keluarga almarhum bagi perempuan (tala mmake baju, kutangji na 

bbohong)91 ini menandakan bahwa seseorang yang memakai pakaian abbohong, dan 

meneutupi mulut Ketika berbicara memiliki makna berduka, agar Ketika berpergian 

misal dipasar ini akan ditanya bahwa siapa yang meninggal, proses iulah kematian akan 

tersebar kemudian menutup mulut pada saat berbicara memiliki makna agar tidak 

sembarang kalimat yang diucapkan agar keselematan almarhum tetap berjalan dengan 

baik. Kemudian, adanya barung-barung ritappingga (sambungan rumah sementara)92, 

                                                           
90 Ismail. Tokoh Masyarakt Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa ,20 Mei 2023. 
91 Panganro, Patuntung, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023. 
92 Ismail.Tokoh Masyarakat Desa Tanah Towa. Wawancara, Sobbu, 20 Mei 2023 
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ini menandakan bahwa rumah tersebut sedang berduka karena memiliki sambungan 

rumah sementara. 

Beberapa symbol tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam masyarakat Tanah 

Towa memiliki budaya unik yang menandakan bahwa mereka berduka, selanjutnya 

pada makna dari symbol berduka tersebut memiliki tujuan untuk diketahuinya 

seseeorang telah mengalami kesulitan sehingga masayarakat yang mengetahuinya 

dapat membantu baik dari tenaga, finansial, ataupun hal lainya yang dibutuhkan. 

2. Tahapan Saat Seseorang Meninggal di Desa Tanah Towa. 

Secara universal logika berfikir manusia menerima bahwa setiap yang hidup 

dalam hal ini manusia tentulah menuju pada kematian, semua orang yang meninggal 

tentunya wajib untuk diurus jenasanya termasuk melakukan ritual-ritual tertentu sesuai 

dengan keyakinan dan kepercayaanya masing-masing, terkhusus masyarakat kajang 

mempunyai tradisi dan ritual tertuntu diantaranya ialah memandikan jenazah, 

kemudian dikafani, disholati setelah itu dikuburkan, tetapi khusus untuk prosesi 

kematian di kajang sebelum di mandikan maka dimasukkan dalam kelambu dan selain 

itu dalam tradisi masyarakat kajang jika mayat sudah ada dalam kelambu maka wajib 

di buatkan sulo sapiri . 

Solu sapiri yang dimaksud adalah pelita yang dimana pelita tersebut terbuan dari 

bahan baku yakni, sapiri, (kemiri), kapasa (kapas) dan penyulingnya terbuat dari 

belahan bambu yang sudah ditakar ukuranya. Disini perlu kita pahami bahwa 

fholosofis dari pada sulo sapiri tersebut adalah sebagai petanda bahwa dihari kemudian 

atau dialam kubur kuburanya terang. Hal ini selaras dengan informasi yang 

disampaikan oleh informan yakni sulle lolo kamannyu selaku tokoh adat di kadangkang 

bahwa:  

    “bahwa inti tummate anggura nipattunuangi solo sapiri nahaji sinara naoloi.” 
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Artinya :  

Fhilosofis sulo sapiri (pelita yang terbuat dari bahan baku kemiri dan kapas) 

bermakna untuk menerangi alam khubur mayat.93 

Masyarakat Desa Tanah Towa mempercayai bahwa dalam pengurusan jenazah itu 

wajib ada sulo sapairi yang dapat memberikan cahaya pada kuburan, ini menurut 

patuntung yang melaksanakan ritual pengurusan jenazah, akan tetapi ini menjadi 

perbincangan dikalangan akademisi dimana hal tersebut tidak terdapat dalam ajaran 

agama bahwa harus ada sulo sapiri.94 

Berikut adalah tahapan umum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah 

Towa dalam melaksanakan prosesi kematian menurut salah satu informan yang 

berperang penting dalam prosesi kematian.95 

“Jari ianjo nigaukangga punna rie tau mate kunre mae rikampongga, 

nubungaasaya. sebelunna injo kamateangga pada Umunna kabattu rigarringga, 

naianjo garringga passare todo battu ri Tu riek ak’ra,na . jari tappui inni tau 

matea , alampa nyahana nipauluii bungasa, mainggi nisambeangmi topena njari 

tope le’leng . kammonrammi tau matea alampaki anrapi ada’ akkeo pabasing, 

siurangang apassadiaki benrong, injo benrongga tujuanna nipaunii, supaya rie 

injo langgerei angkua rie tau mate kunjo mange jari rie asei taua, ambantuki 

appasangka nunibutuhkangga, selanjutna apassadiamaki bulekang raha 

ritanayah , injo bulekangga parring nihaju, nunipasekkoa injo uhe kalabbajuki 

lerang-lerang. setelah semua siap appassadiamaki katoang tanah untu’ 

lanipammonei ere kalanrioki tau mate,. injo nrioa patuntung anrioii mainngi 

nirio tau matea biasa nisumbajanggii, ianjo nusumbajanggia imam desa atau 

imam dusun. mainnginjo niroko,mi attappere injo tau matea nierangmi naung 

ribulekangga lampami nihanggang. jari sebelumna ijo nihanggang rie tau 

macca bungasa sumpae abungassii nikeke kuburangga jari tania angkua 

sambarangji tau ngeke, rie ampabungassii.jari nierangmi lampa nihanggang tau 

matea, mainngi nihanggang nibacaangmi kalattinna ri imam desaya, rie injo 

pole nisareanggi imam desaya nikau erang siallo, monena tope, kasoro, lohenjo 

untuk nitappa gitte angkua nipaeranganngi injo mange tau matea” 

    Artinya:  

Yang dilakuakan pada saat seseorang meninggal di Desa Tanah Towa yang 

pertama adalah appaulu (pembacaan mantra doa untuk perjalananan almarhum, 

                                                           
 93Sulle Lolo Kamanyyu, Tokoh Masyarakt, Wawancara, Kadangkang, 24 februari 2023.   

94 Panganro, Patuntung, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023 
95 Lolo Musu. Patuntung. Wawancara Batulinamung 23 Mei 2023 
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appaulu ini juga memiliki tingkatan , dan tingkatan yang paling atas biasanya 

diberikan kepada keluarga dekat. kemudian ada salah satu keluarga berangkat ke 

pemangku adat untuk dipanggil (patarangka adat) sembari mempersipakan 

gendang yang dibunyikan pada saat perawatan jenazah (abbenrong). abbenrong 

ini memnandakan bahwa ini salah satu symbol adanya seseorang yang berduka 

lalu yang mendengarkan suara abbenrong ini mendatangi rumah almarhum. 

selanjutnya pada perawatan jenazah ini dimandikan oleh patuntung, yang dimana  

Korong tanah disiapkan untuk ditempati air, dan bagi jenis kelamin laki-laki 

Korong tanah tersebut sebanayak tujuh buah dan jenis kelamin perempuan 

sebanyak Sembilan buah Korong tanah. Setelah dimandikan jenazah oleh 

patuntung maka di kafani kemudian di sholati. setelah disholati, dibungkuslah 

mayat dengan attappere (tikar yang terbuat dari anyaman daun rotan) untuk 

dibawah turun ke keranda yang terbuat dari bamboo sembari abbenrong 

dibunyikan.Untuk pengantaran jenazah kekuburan maka keluarga almarhum 

yang berjenis kelamin perempuan tidak diperbolehkan untuk mengantar jenazah, 

jadi dia tetap dirumah untuk meretapi kepergian jenazah dengan tamngisan yang 

begitu dalam (appirau-rau), setelah dimakamkan maka imam masjid atau imam 

desa yang mensholati jenazah itu memiliki peran yaitu abbaca kalatting 

(pembacaan yasinan didekat kuburan), setelah itu erang siallo di serahkan kepada 

imam desa, imam dusun. Setelah pemakan selesai maka keluarga almarhum yang 

tadinya mengantar jenazah Kembali kerumah untuk mempesiapkan kebutuhan-

kebutuhan bilang banggi. Pada saat tiga hari setelah dimakamkan ini jenazah  

maka dilakukanlah appasili (pembacaan doa yang dipimpin oleh patuntung, yang 

dihadirkan semua keluarga almarhum), sebelum diadakan appasili ini biasanya 

keluarga almarhum tidak diperbolehkan meninggalkan rumah atau berpergian 

jauh dan setelah appasili maka diperbolehkanlah untuk meninggalkan rumah 

duka tersebut Ketika ada keperluan lainya. 

“Jari maimminni minromaki ribolana tau matea, kuaminjo nimulai bilang 

banggi, mullai allo kamateanna saggenna sibilanggang banggi, naia rihari 

ruang pulona, kunjo nikallimi, rihari patang pulona pabasinggi tauwa, hari 

annag puli pabasingki pole, tapi biasa hari karua pulonapisse mange ri 

sibilanganna kunjomia addangngmaki. jari ianjo sebenrna setiap banggiji 

nibilang bangginna jari setiapo allo tokkinjo patala ri pammujuranna tau matea, 

jari ianjo kutappua sumpae banggi-banggi lompona. jari kuaminjo sebelum 

niadakanggi addangangga biasana risibilanggang bangginna, lampaki 

ngayukang poto, ianjo nikau poto’ injo pammujuruangga karie prinna ianjo 

nianyukan rikaloroa rurungki patuntungga, kapatuntungga injo 

pimpinki.mukonanjo abbuakki batu, mainngi bbua batu, massing amminromaki 

mange ribolaya apassadia sangka,na siurangan nitajangmi ia ase’ ada, a 

numaingga nikeo, kalaccidong adami kunjo tauwa , punna lajo-lajo ruang puloh 

ngannang ancidongii ada, a ,. punna dampo tallungpulo nrua tau laccidong ada, 

iaminjo punna cidonggi ada,a ladde,demi tauwa ianjo deddea ridallekanna ase 

ada,a nilabbiang nampa nabaca pu imam mainngi nibaca massing nierangganmi 
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mange ribolana injo sumpae deddea siurangan tolong, jari punna mainminjo rie 

ammainganngi acaraya , inai mainganni injo galla kajang, nakeo asemi 

ridallekanna ada, a nanadeppo.mi angkua maingmi.”96 

   Artinya: 

Selanjutnya , bilang banggi ( hitungan hari almarhum) ini dimulai pada saat hari 

tersebut almarhum meninggal, jadi bilang banggi tetap dilaksanakan setiap 

malamnya dengan memberikan doa dan patuntung yang memimpin dan diikuti 

oleh keluarga almarhum tiga kali sehari kekuburan untuk membacakan doa 

almarhum, yakni pada saat pagi siang, dan sore. Namun, meskipun setiap harinya 

di hitung ada malam yang lebih besar atau hari kebesaranya ritual yaitu 20 

harinya, 40 harinya 80 harinya, dan 100 harinya,. Hal yang dilakukan pada saat 

20 harinya adalah di kalli yaitu dengan pemasangan pagar kuburan dengan 

bamboo yang sudah dibelah. kemudian malam ke emat puluh, enam puluh dan 

delapan puluh itu dilaksanakan malamya abasing dan pemberian sedekah kepada 

keluarga almarhum. Jadi peringatan hari besar ini dilakukan anggada, dan 

mempersiapkan berbagai mcam sesajian seperti kue merah, songkolo, dan 

lauknya. Beralih keseratus harinya, inilah puncak penyelesaian acara-acara 

sebelumnya yang dinamakan addangang, sebelum dilaksanakan addangan, 

maka disiapkanlah beras ketang hitam, beras ketang putih dan beras ketang 

merah, serta beras biasa masing-masing sebanyak kurang lebih  lima ratus liter 

perjenis berasnya yang akan dipakai nanti pada malam addangang. dibuatlah 

songkolo kue merah, kue ruhu-ruhu. kemudian disiapkanlah kerbau untuk 

dipotong sebagai lauk pada saat  hari accidong adat. jadi biaya yang 

dipergunakan pada saat prosesi ritual yang dilaksanakn itu biasaya seratus limah 

puluh juta disiapkan untuk kebutuhan-kebutahn prosesesi tersebut, mulai dari 

pemberian sedekah kepada pemerintah yang accidong adat, pemberian sedekah 

kepada seseorang yang membantu dalam menyelesaiakan prosesi berupa beras 

dan uang tunai.Selanjunta pada hari besar itu pemasangan batu nisan, jadi 

pemasangan batu nisan ini dipimpin juga oleh patuntung, ini dilaksanakan dipagi 

hari, setelah selesai maka kita Kembali ke rumah untuk melaksanakan 

addangang, yakni pemangku adat yabng telah dipanggil sebelumnya itu hadir 

sebanyak 26 adat bagi yang melakukan lajo-lajo, dan pemangku adat tersebut 

duduk berdampingan semua dengan tempat yang telah disiapkan. disitulah kita 

melakuakn proses adedde, (songkolo yang dibuat seperti kerucut) masing-masing 

diletakkan dihadapan semua pemangku adat serta diletakkan tolong (kue merah, 

kue ruhu-ruhu di bungkus dengan daun pisang yang diidkat oleh daun rotan),dan 

bebrapa uang tunai. setelah itu imam desa membacakan sesajian didepan adat 

tersebut lalu semua yang ada dihadapan pemangku adat tersebut di bawakan 

keruhnya masing-masing. Pada saat setelah sesajian dibaca-baca oeh imam desa 

maka dari 26 pemangku adat hanya galla kajang yang addeppo (memanggil 

semua keluarga almarhum untuk duduk didepan beberapa pemangku adat untuk 
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sam-sama berdoa keselamtan almarhum, kemudian memberikan suatu kalimat 

bertanda akhirnya suatu prosesi acara tersebut, jadi seua pemangku adat dan 

bebrapa masyarakat lainya ini menyaksikan acara penyelesain acara tersebut 

yakni addangang)97 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa prosesi kematiaan masyarakat 

Desa Tanah Towa memilki ritual dan perbedaan yang mendasar pada prosesi kematian 

pada umumya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya hitungan hari yang sampai 

serratus hari dengan berbagai ritual yang dilakukan oleh seorang patuntung salah 

satunya adalah adanya pantangan bagi keluarga almarhum selama serratus hari, 

diperbolehkanya keluarga almarhum untuk menangis yang sejadi-jadinya pada saat 

berduka. Adanya berbagai macam ritual yang dilakukan seperti mendatangi kuburan 

selama tiga kali sehari dan membaca doa pada hari-hari kebesaran dirumah almarhum 

serta melakukan persembahan-persembahan yang tidak ada dalam ajaran agama, akan 

tetapi  hal yang berkaitan dengan kewajiban umat muslim pada saat pengurusan jenazah 

adalah, dimandikanya jenazah dan mengkafani jenazah meski ada sedikit prbedaan tata 

cara memandikan dan mengkafani jenazah pada umunya, selanjutnya d sholatkan 

jenazah. 

3. Tata Cara Pelaksanaan Ritual Adat Kematian 

Dalam masyarakat kajang tentunya memiliki tradisi atau kebudayan yang unik 

yang berbeda dengan daerah lain, kebudayaan ini merupakan suatu kumpulan yang 

berintekrasi dan cara-cara yang dimiliki bersama, seperti adat kematian yang 

dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat kajangKabupaten Bulukumba khususnya 

Desa Tanah Towa. 

                                                           
97 Lolo Musu.Patuntung, Wawancara, Batulinamung 23 Mei 2023 
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Susunan prosesi kematian dalam ritual Desa Tanah Towa, katakanlah 

perawatan mayat dari awal ini semua sama dengan islam di Desa Tanah Towa, karena 

mayat juga di mandikan, di kafani, di sholati lalu dimakamkan.98 pada saat setelah 

dimakamkan, maka diadakanlah apassili dihari ketiga setelah dimakamkan 

(pembacaan doa bersama keluarga alamarhum dan patuntung untuk keselamatan 

almarhum), setelah ini di hari ke dua puluh diadakalanlah lagi acara yaitu akalli’ proses 

pemasangan pagar kuburan yang terbuat dari bambu), hal demikian senada dengan 

penelitian skripsi terdahulu yang mengemukakan bahwa Akkalli (mempagari kuburan) 

sudah bisa dilakukan pada hari ketiga dan ketujuh cukup dengan meletakkan cakko-

cakko atau penutup keranda diatas pemakaman setelah dikuburkan namun bagi 

masyarakat yang tetap menjalankan tradisi akalli sampai hari kedua puluh tidak 

terdapat larangan.99  

Pada pernyataan tersebut memiliki kesamaan pada penelitan terdahulu bahwa 

dihari kedua puluh almarhum diadakan ritual akalli bagi masyarakat kajang yang masih 

melaksanakan addangang, akan tetapi pada kalimat meletakkan cakko-cakko pada 

kuburan ini dilaksanakan bagi keluarga yang tergolong karaeng, sedangkan keluarga 

yang tergolong ata ini tidak memilki cakko-cakko. 

 Setelah itu maka dihari ke empat puluh, hari ke enem puluh, hari ke delapan 

puluh, ini semua hari yang besar dalam melaksanakan ritual dan diadakkan abbasing 

setiap malamnya pada hari besar tersebut bagi keluarga yang mampu, akan tetapi 

keluarga yang tergolong kjrang mampu biasanya pada hari ke duapuluh , hari ke empat 

puluh dan hari ke delapan puluh. Guna dalam abbasing (Seruling yang ditiup lalu ada 

                                                           
98 Abd. Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa. Wawancara. Tanah Towa, 22 Mei 

2023 
99 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15835/, Khadija, h. 57. Diakses 17 Juli 2023. Pukul 

16.40 WITA 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15835/
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nyanyian tersendirinya. Basing (seruling) ini biasa berlangsung mulai jam tujuh malam 

sampai subuh, dan dilaksanakan oleh empat orang, dua orang laki-laki sebagai yang 

meniup suling tersebut dengan berbagai irama kemudian dua orang perempuan dengan 

iringan menyanyi) ini adalah sebagai penghibur mayat atau mengihur keluarga yang 

ditinggalkan. pada saat abbasing maka biasanya yang hadir dalam acara tersebut itu 

memberikan sedekah kepada keluarga almarhum, dan sedekah itu diberikan kepada 

patuntung untuk memberikan mantra agar sedekah tersebut disampaikan kepada 

almarhum. 

Selanjutnya pada peringatan seratus hari kematian, bukan hanya keluarga yang 

menghadiri acara ritual tersebut akan tetapi semua pemangku adat amma toa sebanyak 

26 pemangku adat dihadirkan untuk mendoakan keseleamatan alamrhum. jadi proses 

hadirnya ini tempat duduknya telah disiapkan dan biasanya diwakili Ketika 

berhalangan hadir sebagai saksi bahwa beberapa ritual yang mulai dilaksanaknan hari 

pertama almarhum itu telah selesai, ini khusus pada tingkatan menengah yaitu lajo-

lajo, berbeda halnya pada tingkatan yang paling tinggi yaitu addampo’ maka 

pemangku adat yang dihadirkan sebanyak tiga puluh enam. Pada dasarnya sebelum 

manusia terlalu banyak di kajang, maka adat pertama adalah adat lima ritana kekea 

yang terdiri dari Galla pantama, galla kajang, galla lombo’, galla puto dan galla 

malleleng.100 Manusia semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak maka 

ditambalah pemangku adat yang dinamakan adat lima ritanh lohea yang terdiri dari 

galla ganta, galla bantalang, galla sangkala, galla anjuru dan galla sapa, semakin 

hari semakin berproses dan semakin banyak manusia di kajang maka lahirlah yang 

dinamakan karaeng tallua pada tahun 1500 M yakni, Labbiria sebagai raja kajang, 

                                                           
100 Abd. Kahar Muslim. Tokoh Adat Desa Tanah Towa, Wawancara., Tanah Towa, 22 Mei 

2023 
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Sullehatang (pelaksana dibawah naungan Labbiria), dan Moncong buloa. inilah yang 

berkembang menjadi 36 adat yang dapat menghadiri acara addampo’.  

Proses pelaksanaan prosesi kemtian yang ada di Kajang menarik perhatian 

masyarakat luar karena prosesi tersebut memiliki nilai-nilai yang begitu sakral yang 

masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat sampai saat ini. dengan melihat 

penjelasan diatas maka penulis akan merincikan tata cara pelaksanaan prosesi adat 

kematian di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sebagai 

berikut : 

a. Tradisi Setelah Seseorang Meninggal Dunia Sampai Dimakamkan. 

Ketika salah satu masyarakat Desa Tanah Toa meninggal dunia maka orang 

yang menyaksikan atau mengetahuinya langsung mengkondisikan jenazah dengan 

memejamkan mata  jenaza jika belum terpejam, menutup mulut jenazah jika masih 

terbuka, dan menutup seluruh tubuh jenazahdengan memakai kain hitam.Dan sebelum 

terpisahnya jazad dengan roh (sakratul maut) maka orang yang ada disekitarnya 

diharuskan untuk membacakan doa yang biasa disebut oleh orang kajang paulu dan 

disanrele.  Yang diartikan disandarkan dan ini wajib dilaksanakan oleh masyarakat 

kajang karena hatang mate mene hatang passe ia mate tanni sanrele.101  Pada saat 

sakratul maut diharusakn untuk mengganti pakainaya yang menurut keluarganya 

pakain itu adalah pakainandalnya seseorang yang sakratul maut pada sat masih 

sehat’paulu ini tidak semua masyarakat kajang bisa melakukannya karena paulu ini 

suatu tarekat yang diwariskan dari generasi ke regenerasi 

 Selanjutnya Ketika seseorang telah meninggal maka keluarga diharuskan untuk 

mengelilingi jenazah dan menanggis sejadi-jadinya. Dan keluarga jenazah melepaskan 

                                                           
101 Baco Parring, Tau Parenta Tumate, Wawancara, Batunilamung, 23 Mei 2023 
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baju serta perhiasan yang ia pakai dan hanya memakai sarung hitam yang besar sampai 

menutup kepala (abbohong). kemudian pelayat yang hadir sebagai turut berduka cita 

juga biasa menangis yang menandakan kesedihan, akan tetapi tidak menangis histeris 

seperti keluarga dekat almarhum.  

 Berikut adalah tahapan atau penyelengaraan yang dilakukan sebelum proses 

pemakaman berlangsung, yakni : 

1) Membunyikan Gendang ( A’bbenrong) 

A’bbenrong adalah salah satu ciri khas yang menandakan bahwa didaerah 

tersebut ada yang meninggal dunia, kemudian seseoran yang ada didaerah tersebut 

berbondong-bondong dating untuk memberikan doa kepada almarhum. A’bbenrong ini 

dilakuakn oleh dua orang , satu perempuan dan satu orang laki-laki dengan nada yang 

telah diwariskan oleh leluhur, seperti yang dikemukakan oleh informan: 

Gitte kunni rikampongga sesena tau tappa,a mange ri bohea, punna rie tau 

mate a’bbenronggi tauwa nahaji naisse tauwa angkua kamateanggi na rie ase 

injo mae tauwa rikampongga.102 

  Artinya : 

Di daerah tersebut yang masih tetap percaya dengan tradisi leluhurnya Ketika 

ada seseorang yang meninggal maka diharuskan untuk membunyikan gendang 

agar didaerah tersebut diketahui oleh orang banyak untuk dating berduka cita 

atas meninggalnya seseorang. 

A’bbenrong di laksanakan setelah seseorang meninggal dan dibunyikan 

diwaku-waktu tertentu, seperti pada proses memnadikan jenazah, pembacaan ritual, 

dan pada saat jenazah diantarkan kekeranda mayat untuk dibawah kekuburan. namun 

harus dipahami bahwa abbenrong dilakukan hanya keluarga karaeng. 

2) Patarangka Ada’103 

                                                           
102 Nonci (49 Tahun) Patuntung di Desa Tana Towa , wawancara, Dusun Sobbu, 20 Mei 

2023. 
103 Ismail, Aktivis Sosial Budaya, Wawancara, Sobbu, 20 Mei 2023 
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Patarangka Ada’ adalah pemberitahuan beberapa struktural adat untuk datang 

kerumah duka. orang yang malakukan Patarangka Ada’ yakni orang yang datang 

melayat dan dipilih  oleh keluarga almarhum atau dipercayakan, Sebelum Patarangka 

Ada’ maka diharuskan untuk memakai pakain adat yaituu memakai passapu dan orang 

yang dipercayakan itu sebanayak dua orang laki-laki untuk mendatangi rumah kepala 

adat, Galla Lombo’, Galla Puto’, imam desa, kepala dusun, RK, RT, dan yang paling 

penting adalah Tau apparenta Tumate (Patuntung).104 

Patuntung sebagaimana yang dijelaskan pada tinjauan terotis bahwa patuntung 

adalah seseorang tertentu yang dapat dipercayakan untuk mengantarkan roh dan 

jenazah Kembali kepada sang pemilik-Nya, seorang Patuntung inilah yang mengatur 

segala prosesi kematian mulai dari prosesi pemakaman sampai dengan selesainya 

addangan selama serratus hari atau kurang lebih tiga bulan. 

b. Memandikan Jenazah. 

Sebelum memandikan Jenazah maka sebelumnya dialakukan pembacaan doa 

oleh patuntung dan pembakaran dupa sebagai wewangian yang dipercaya oleh 

masyarakat tersebut bahwa dupa adalah wewangian yang dapat melancarkan 

pembacaan doa ataupun pelaksanaan ritual. Setelah peralatan sudah rampung disiapkan 

serta hal-hal lainya yang dibutuhkan, Maka terlebih dahulu disiapkan :105 

1) Di kumpulkan keluargaa dekat jenazah yang hadir, seperti kedua orang tuanya 

Ketika masih hidup, dan saudara kandung, serta beberapa keluarganya yang 

dianggap memiliki rasa persaudaraan yang cukup dalam oleh keluarganaya. dan 

tentunya keluarga tersebut berada ditengah-tengah jenazah tersebut. 

                                                           
104 Johan Rizal, Ketua BPD Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa, 20 Mei 2023 
105 Panganro, Patuntung, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023 
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2) Peralatan  yang dibutuhkan pada saat memndikan jenazah, seperti timba, tempat 

air yang terbuat dari tanah sebanyak lima buah dan hal lainya yang dibutuhkan 

3) Patuntung atau tau parenta tau mate sebagai orang yang diamanahkan untuk 

melaksanakan acara tersebut yakni memandikan jenazah dengan membacakan 

ritual berupa mantra-mantra 

4) Disiapkan tiga orang keluarga dekat jenazah untuk memegang jenazah pada 

saat dimandikan oleh patuntung, Ketika jenazah berjenis kelamin laki-laki 

maka seseorang atau keluarga yang memegan jenazah pada saat diamandikan 

harus laki-laki juga, begitupun sebaliknya pada jenazah yang berjenis kelamin 

perempuan. 

Jenazah yang dimandikan dan tiga orang tersebut dalam hal ini keluarga dekat 

bertugas untuk merentangkan kakinya sebagai pengalas jenazah dan masing-masing 

tiga orang ini ada dibagian kepala, ada yang dibagian tengah dan ada dibagian kaki 

jenazah sebagi tugasnya untuk membersihkan jenazah tersebut. Sebelum patuntung 

beralih ketempat pemandian jenazah maka terlebih dahulu membaca mantra dan 

mealakukan wudhu, wudhu disini tidak seperti wudhu dalam islam atau pada saat kita 

mau melaksanakan sholat, akan tetapi ada metode tersendiri yang dipakai oleh 

patuntung tersebut. Olehnya itu, maka wajibnya jenazah seseorang dimandikan seperti 

penjelasan hadis riwayat muslim No,1253 tersebut: 

رُوْا وَلاَ  ثوَْبيَْهِ  فيِْ  وَكَفِ نوُْهُ  وَسِدْرٍ  بمَِاءٍ  اغْسِلوُْهُ     يبَْعَثهُُ  اللهَ  فإَنَِّ  رَأسَْهُ  تخَُمِ 

ً  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ   مُلبَِ يا

 )رواه مسليم : ١٢٥٣( 
 

Artinya: 

 Mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara. Serta kafanilah dengan kedua 

lembar pakaiannya dan jangan kalian tutup kepalanya. Karena sesungguhnya 
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Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.” 

(HR Muslim No.1253).106 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal wajib untuk 

dimandikan, dikafani dan janganlah ditutup kepalanya agar sang Khaliq 

membangkitkan pada hari kiamat. Hadis tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan 

pada tata cara pengurusan jenazah yang ada di desa Tanah Towa dimanaa dalam prosesi 

pengurusan jenazah tetap dimandikan dan dikafani sesuai syariat agama. 

Selanjutnya, dalam proses pemandian jenazah yang dilakukan oleh seorang 

patuntung, dan alat yang dipakai dalm proses pemandian tersebut itu dimantra-mantrai 

semua oleh patuntung kemudian menyiramkan air pada jenazah dengan pelan-pelan 

sembari keluarga yang tiga orang tersebut membersihkanya. Pada saat selesai proses 

memandikan jenazah dan sudah dipastikan semuanya bersih maka di luru yang berarti 

di potong kukunya sedikit, setelah di dikembalikan ketempat sebelumnya untuk di 

kafani dengan kain kafan putih dan ditutup beberapa sarung hitam sebagai proses 

pembungkusan jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ritual yang tertutup 

oleh kelurga dekatya yang memahami dan tahu akan mantra yang ingin dibacakan, 

setelah itu patuntung yang paling terakhir untuk membacakan doa atau mantra kepada 

jenazah tersebut yang telah dikafani. Dari penjelasan tersebut harus kita pahami bahwa 

patuntung ini biasa satu orang sampai dengan 12 orang, tergantung pada kemampuan 

keluarga jenazah, mengingat seorang patuntung ini diberikan upah yang tidak sedikit 

ketika selesainya prosesi kematian tersebut. 

c. Shalat Jenazah 

Shalat jenazah tentunya setelah jenazah dimandikan oleh Patuntung dan telah 

dikafani, maka disholatilah jenazah oleh imam masjid. Sholat jenazah ini dilansungkan 

                                                           
106 https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-memandikan-jenazah, Diakses 27 Mei, Pukul 

19,15 Wita 

https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-memandikan-jenazah
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seperti biasanya dalam islam, akan tetapi di Desa Tana Towa jenazah yang di sholati 

tidak dibawah ke mesjid, melainkan dirumah duka saja.107 

Selanjutya setelah sholat jenazah maka kembali dibacakan ritual oleh tau 

parentaya tumate, dalam hal ini patuntung. Jadi setalah dsholati oleh imam desa atau 

imam dusun maka jenazah dikembalikan oleh seorang patuntung jenazah tersebut 

untuk Kembali melaksanakan ritual prosesi yang seperti biasanya dilakukan oleh 

masyarakat Tanah Towa. 

Ritual tersebut, semua keluarga dekat jenazah di haruskan menangis yang sekeras 

mungkin atau menangis sejadi-jadinya dengan artian meratapi kepergian jenazah, pada 

saat jenazah dipindahkan kekeranda mayat (bulekang) untuk diantar kepemakaman, 

sembari dibunyikan gendang (abbenrong). 

d. Pembuatan Bulekang (Keranda Jenazah) 

Salah satu keunikan dan kelestarian budaya didesa Tanah Toa Kecamatan Kajang 

adalah pembuatan keranda jenazah (bulekang). Bulekang ini terbuat dari bambu dan 

dibuat secara gotong royong pada saat ada seseorang yang meninggal, kemudian 

bagian atasnya atau penutup jenazah dikeranda itu terbuat dari bambu juga yang di 

anyam berbentuk lasuji yang dikelilingi kain putih atau kaci dan bagian luarnya dililiti 

dengan kain hitam atau kain sarung hitam yang belum dijahit sebanyak mungkin , 

sebagai symbol identitas masyarakat adat Kajang khususnya di DesaTanah Towa. 

e. Pemakaman 

Sebelum melakukan penggalian kuburan, terlebih dahulu penggali kuburan 

mengukur jenazah untuk di kondisikan pada saat penggalian kuburan, penggalian 

kuburan dilakukan oleh orang-orang tertentu karena sebelum melakukan penggalian 

                                                           
107 Amiruddin, Tokoh Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa,20 Mei 2023 
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kuburan ada yang dinamakan turi tanah atau proses menggaris tanah yang disertai 

mantra-mantra, orang yang menggali kuburan ini dilakukan secara gotong royong 

tanpa mengharap upah dari keluarga jenazah . Pada saat jenazah di berangkatkan dari 

rumah duka maka keluarga jenazah yang berjenis kelamin perempua tidak 

diperbolehkan ikut dalam proses pemakaman, jadi dia hanya tinggal drumah, 

melainkan keluarga yang laki-laki saja yang mengikuti proses pemakaman. 

Jenazah tiba di tempat pemakaman yang di antar oleh keluarga, pelayat, imam 

desa, dan tau pparenta tumate (patuntung) maka terlebih dahulu keluarga dekat 

jenazah yang laki-laki sebanyak tiga orang turun ke kuburan untuk menjemput jenazah, 

dan diantara kelaurga jenazah tersebut yang bagian kepala memang sudah mahir karena 

ada mantra atau doa yang di bacakan sebelum jenazah dimasukkan keliang lahat. 

Setelah di makamkan maka dipasangilah bambu yang sudah dipotong sepanjang 20 cm 

sampai 40 cm (tau-tau) dibagian depan pas arah turun mulut jenazah yang telah di 

timbung, dan apabila jenazah laki-laki hanya ada satu bambu atau tau-tau dan Ketika 

jenazah perempuan di pasangi tau-tau sebanyak dua tau-tau. makna dari bambu 

tersebut sebagai pengganti batu nisan sementara  dan disiramkan air kebawa dalam 

acara ritual selanjutnyaa sebelum diganti betul batu asli setelah acara addangan.108 

Jenazah diposisikan membujur keutara dan menghadap kiblat pada saat 

pemakaman, dan setelah pemakaman dan bambu yang sudah dipotong dipasangkan ke 

pembaringan mayat, setelah selesai dimakamkan maka disini dialihkan ke imam desa 

untuk membacakan istilah kalatting dengan kata lain membacakan beberapah surah 

dalam kitab suci  Al-Quran. Selanjutnya setelah selesai proses pembacaan kalatting 

                                                           
108 Puto Ganing, Tokoh Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Sobbu,20 Mei 2022 
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dan tugas imam desa dsini untuk semantara selseai dan dia limpahkan ke patuntung 

untuk proses ritual selanjutnya. 

Patuntung memasuki kuburan, dan kuburan ini selesai dipagar memakai bambu 

yang dari bekas keranda tersebut , disinilah patuntung membacakan doa atau mantra 

keselamtaan almarhum, dan apabila lebih dari satu orang patuntung maka bergantian 

masuk di kuburan dengan patuntung ini melepas baju pada saat masuk kuburan dan 

Ketika patuntung tersebut selesai membacakan mantra maka seluruh yang hadir dalam 

acara pemakamn tersebut Kembali ke rumah duka  namun Sebagian yang memiliki 

kesibukan Kembali kerumah masing;masing. dan semua orang yang tidak Kembali 

kerumah duka tersebut, diharuskan sebelum masuk kerumah pribadinya maka terlebih 

dahulu menyalakan api dengan memperbanyak asap untuk di kelilingi api ntersebut 

supaya terkena asapnya dansetelah itu diporbelahkan untuk masuk rumahya masing-

masing. mengasapi seluruh pakain yang dipaki pada saat upacara pemakaman, mereka 

percaya agar tidak terjadi keburukan yang menimpa dirinya. 

4. Pelaksanaan Ritual Kematian Setelah Jenazah di Makamkan (Bilang 

Banggina) 

Setelah jenazah selesai dimakamkan, maka di hari berikutnya tepatnya pagi, 

siang dan sore,dimana keluarga almarhum mendatangi kuburan tersebut bersama 

Patuntung (tau apparentaya tumate) setiap harinya yang akan berlangsung selama 

kurang lebih tiga bulan atau selesainya addangang (seratus harinya almarhum)untuk 

datang mensiarahi kuburan tersebut sekaligus membacakan doa keselamtan bagi 

almarhum. Makna yang terkandung dalam ziarah kubur yang dilakukan tiga kali sehari, 
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untuk menziarahi kuburan dengan tidak melupakan begitu saja almarhum, dan 

didoakan untuk keselamtanya dengan ritual yang dilakukan patuntung. 109 

Prosesi penyelenggaraan jenazah telah selesai, keluarga atau kerabat terdekat 

berkumpul kerumah duka untuk melakukan kesepakatan dalam kegiatan memperingati 

hari kematian, mulai dari 3 hari kematian, 7 hari kematian, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 

hari, 80 hari hingga keseratus hari kematian. Selanjutnya, acara yang dilaksankan 

setelah jenazah dimakamkan, maka akan dilakukan bilang banggi ( menghitung hari 

kematian) dimulai dari hari meninggalya almarhum dan disediakan poto’ ( terbuat dari 

daun rotan siwalan) jadi setiap pagi akan dilakukan ammoto’ mengikat setiap lembaran 

daun siwalan sebagai alat untuk menghitung hari kematian. Uniknya, yang bisa 

ammoto adalah keluarga dari almarhum yang tidak berpergian kemana-mana dan 

biasanya orang yang dipilih ammoto itu tidak terlalu dibiarkan untuk beraktivitas secara 

berat dan tidak diporbolehkan untuk ada yang memarahinya. 

 Berikut adalah bagian-bagian hari penting atau bilang banggi, yakni :110 

a. Hari Pertama, Kedua dan Ketiga (Tallu Banggina) 

Dalam pelaksanaan acara ini keluarga mengadakan sesaji pada tempat 

pembaringan terakhir oleh orang yang meninggal. Sesaji ini berupa makanan kesukaan 

orang yang meninggal pada masa hidupnya yang dibacakan ritual oleh tupparenta 

tumate pada malam hari setelah sore harinya keluarga mendatangi kuburan. Dan pada 

malam ketiga ini pula mulai diadakan pembacaan ayat suci Al-Qur’an sampai pada hari 

ke-20 atau pada masa kalli (pembuatan pagar bambu pada pemakaman). 

Menjalankan upacara peringatan hari kematian, keluarga yang ditinggalkan 

khususnya bagi keluarga terdekat yang menjaga tempat pembaringan diwajibkan 

                                                           
109 Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa, 20 Mei 2023 
110 Panganro, Patuntung, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023 
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memakai sarung dan pada malam harinya menjaga lilin yang terbuat dari kemiri atau 

biasa disebut sulo sapiri (Ketika sulo sapiri tersebut habis terbakar maka dibakarkan 

lagi sulo sapiri lain) yang terbuat dari kemiri supaya tidak mati sampai subuh dan 

dipagi hari pintu rumah harus terbuka. 

b. Pintujung Bangginna ( Hari Ketuju)111 

Dalam hari ketuju walau setiap harinya diletakkan sesajean pada tempat 

pembaringan terakhir (pa,patala) orang yang meninngal namun pembacaan do’a 

dilakukan pada hari tertentu yaitu pada hari ke 3, 7, 14. Dihari ketujuh ini kembali 

dibacakan ritual pada sesajean orang yang meningga (baca doang) setelah dari 

pemakaman.setiap hari tertentu yang melakukan pembacaan sesajen yang berupa nasi 

dimakan bersama dinamakan narapii bangnginna (telah tiba malamnya) 

c. Pinruang Tuju ( Hari Keempat Belas) 

Dihari ini pula dibacakan sesajen seperti pada hari ketiga maupun ketujuh.dan 

menyediakan sajian makanan untuk damakan besama setelah acara baca kanre selesai 

dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci al-Qur’an sampai tengah malam dan 

sebagian anak-anak maupun orang tua bermain tradisional seperti permainan abbici, 

palanta golo, garecceng. Permaianan ini dilakukan pada saat pengajian pertama sampai 

dengan hari kedua puluh dan permainan ini hanya biasa dilakukan jika ada orang yang 

brrduka sebagai bentuk hiburan jika jika acara addangan telah selasai maka alat 

permainan ini dihanyutkan kesungai. 

d. Ruang Puloh Bangginna (Hari ke Dua Puluh) 

Hari ke dua puluh adalah hari besar atau hari yang memiliki makna penting, 

dimana pada hari ini akan dibuatkan pagar bambu kuburan almarhum (Akkali)112. Pagar 

                                                           
111 Panganro, Patuntung, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023 

112 Amiruddin, Tokoh Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa 20 Mei 2023 
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bambu tersebut mengelilingi kuburan dengan bambu yang sudah dibelah-belah 

kemudian ditancapkan ketanah. Setelah selesai kuburan dipagar, maka patuntung serta 

keluarga almarhum masuk dalam kuburan tersebut yang telah dipagar dengan 

membacakan ritual keselamatan.113 Pernyataan tersebut hamper senada dengan hasil 

penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa Pada malam kedua puluh ada yang 

sangat menarik perhatian yaitu dari segi tempat tinggal atau rumah, dimana pada acara 

akkalli atau hari ke 20 dinding rumah dibuka dan mendirikan barung-barung 

(perluasan rumah). Ini sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan namun ketika sudah 

selesai seratus harinya atau addangan sudah selesai bentuk rumah kembali dalam 

keadaan semula.114Kedua pernyataan tersebut diatas senada dengan hasil penelitian 

tersebut yang mengatakan bahwa g A‟kalli diartiakan sebagai memagari makam 

seseorang yang telah meninggal. Ritual A‟kalli dilakukan pada hari ke-20 

meninggalnya sala seorang keluarga. Dalam pelaksanaanya, malam sebelum a‟kalli 

akan dilaksanakan basing.115 

Selanjutnya di sore hari, patuntung dan keluarga almarhum tetap kembali 

dikuburan untuk membacakan doa keselamatan, sebagaimana hal-hal sebelumnya 

dilakukan, dan pada malam harinya patuntung tetap Kembali kerumah duka untuk 

penutupan pengajian dan dihadiri oleh imam desa. orang yang melalukan pengajian ini 

diberikan upah uang tunai tergantung kesanggupan keluarga duka dan kue merah serta 

kue karasa (ruhu’-ruhu) sebagai tanda terimah kasih.  

e. Tallumpolo Bangginna (Hari ke 30) 

                                                           
113 Johan Rizal, Ketua BPD Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa 20 Mei 2023 
114 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15835/, Khadija, H. 42. Diakses 17 Juli 2023. Pukul 16.40 

WITA 
115 http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17501/2/E51114002_skripsi_bab%201-2.pdf  Erik 

Winaldi H.71. Diakses 17 Juli 2023.Pukul 16.26 WITA 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15835/
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17501/2/E51114002_skripsi_bab%201-2.pdf
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Pada acara ini dilaksanakan kembali ritual pataba ere pinruang seperti yang 

dilakukan pada acara ke 20 yang dipimpin oleh tupparenta tumate. pataba ere 

dilaksanakan pada sore harinya. Setelah ritual dilaksanakan maka pada malam harinya 

diadakan pembacaan sesaji yang berupa makanan khas orang kajang yang dibawa oleh 

keluarga maupun pada kerabat.  

“Jari gitte patuntungg, ele-elekki a’lampa rikuburua, mainggi ele, tangallo 

alloa. nakarahie”116 

  Artinya: 

Sebagai patuntung maka harus pagi mendatangi kuburan, setelah pagi yaitu 

siang, dan sore. 

Seorang patuntung wajib mendatangi kuburan selama tiga kali sehari untuk 

membacakan mantra keselematan, meskipun bukan hari-hari besar almarhum. jadi 

patuntung ini selama kurang lebih tiga bulan setiap hari mendatangi kuburan, untuk 

melihat perkembangan ritual dalam hal ini sebenarnya mengapa patuntung setiap hari 

kekuburan karena menurutnya jenazah dalam kuburan itu seakan-akan bergerak untuk 

hilang dalam kuburan (amminro riassala,na) 

f. Patangpulo Bangginna (Hari Ke 40) 

 Disamping itu biasanya diadakan abbasing yang terdiri dari dua orang 

menyanyi dan dua orang membunyikan seruling, abbasing ini merupakan sebuah 

komunitas khusus yang diundang saat ritual acara kematian ketika tiba angngalle 

bangngi dan acara abbsing ini biasanya dilakukan hari ke empat puluh, hari ke enam 

puluh dan hari ke delapan puluh. Abbasing tersebut dilaksanakan saat menjelang 

malam sampai menjelang subuh, syair yang dilanturkan merupakan bentuk ekspresi 

kesedihan dari keluargayang ditinggal ketika seseorang yang telah meninggal dan 

untuk mengenang orang yang meninggal sehingga keluarga yang ditinggal menangis 

                                                           
116Panganro, Tau Parenta Tumate, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023 
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untuk meretapi kepergian orang yang meningal. Tradisi basing ini dilakukan oleh 

empat orang yang terdiri dari dua lelaki yang membunyikan seruling dan dua 

perempuan yang menyanyikan lagu-lagu duka.  

 Hari tersebut patuntung membacakan sesajean makanan (abbaca doang) untuk 

dihidangkan pada orang yang meninggal karena masyarakat kajang percaya bahwa 

orang yang meninggal masih berada arwahnya disekitaran rumah dan akan kembali 

memakan makanan yang telah disajikan walau secara kasat mata manusia tidak dapat 

melihatnya. 

g. Banggi Limanpulona (hari kelima puluh) 

Malam kelima puluh adalah malam pertengahan atau biasa disebut dengan 

anrapi bate. Dalam ritual tersebut, seperti biasanya patuntung atau tuparenta tumate 

kekuburan membacakan doa dengan membawa pabbarapian (tempurung kelapa yang 

dibakar dengan dupa ditempatkan diatas piring lalu dibacakan mantra. Seperti biasa 

pada malam sebelumnya yaitu malam narapi bangginna.117pada saat menjelang 

magrib, maka tetangga atau keluarga almarhum datang membawa makanan dan kue 

khas kajang sebagai malam perkumpulan.  

“lamminro mange ripatanna tau, iaminni nasse,re tauwa nanipangeraaang tau 

matenta mange ripuangga , nasaba puangga inni ansareki pa,lalanggang ribateta 

anjari tau rilino nasanggenna tauwa amminro mange rikabttuanta karena Allah 

tala.”118 

Artinya: 

Kembalilah kita kepada sang pencipta, karena sebagaimana kita ketahui bahwa 

hidup hanya semntara maka dari itu kami berkumpul Kembali untuk mendoakan 

almarhum, yaitu berkumpul keluarga yang ditinggalkan dengan mengadakan ritual 

dirumah atau dikuburan guna memperingati pertengahan dari seratus hari orang 

yang telah meninggal dengn mengadakan beberapa ritual keselamatan almarhum 

kepada Allah swt. 

                                                           
117 Panganro, Tau Parenta Tumate, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023 
118 Puto Sanudding, Tau Parenta Tumate, Wawancara, Batunilamung 24 Mei 2023 
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Dari pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa berkumpul untuk 

mengirmkan doa-doa keselamatan untuk almarhum, pernyataan tersebut diperkuat oleh 

Q.S Al-Hasyr:10: 

خْوانِناَ الَّذينَ سَبقَوُنا ﴿وَ الَّذينَ جاؤُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لَنا وَ  لِِِ

) الحشر  قلُوُبِنا غِلاًّ لِلَّذينَ آمَنوُا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ﴾ باِلِْيمانِ وَلا تجَْعَلْ في

:  ١٠ ) 

 Terjemahnya: 

 Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka 

berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang 

telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan 

kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb 

kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".119 

h. Narapi annang pulo bangginna ( hari ke enam puluh) 

 Pada harai ke enam puluh, keluarga yang ditinggalkan masih mengadakan 

ritual seperti malam sebelumnya. Ketika malam besarnya (narapi bangginna) namun 

pada malam keenampuluh biasanya patuntung memberitahukan kepada keluarga 

almarhum bahwasanya almarhum ini telah tiada dalam kuburan atau biasa disebut 

(allappasami tau matea). Hal demikian telah diyakini bahwa jasad alamrhum dalam 

kuburan telah tiada dan itu sudah kembali ke sang pemilik roh dan jasad.  

i. Maka tujupulona (hari ke tujuh puluh)  

 Pada hari ketujuh puluh, ini merupakan ritual pataba pa,mamaang yang isinya 

berupa sesajian yang dilaksankan dikuburan pada hari tersebut, tepatnya pada sore hari. 

Pada malam ketujuh puluh masih menggunakan ritual akan tetapi tidak lagi seperti 

malam sebelumnya dikarenakan almarhum telah tiada dialam kuburnya, akan tetapi 

ketiadaan jasad dikuburan biasa terjadi di hari keenam puluh sampai dengan hari 

                                                           
119 https://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-10, Diakses , 29 Mei. Pukul 19.50 WITA 

https://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-10
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kedelapan puluh (allappasa)120. Ritual yang dijalankan dengan keluarga alamrhum 

mendatangi kuburan  dengan membawa pa,mamaang (piring yang isinya kemiri dan 

daun siri yang dilipat atau biasa disebut (kalomping). Tuparenta tumate (Patuntung) 

memiimpin untuk membacakan mantra keselamtan dikuburan. 

j. Banggi karua pulona (hari kedelapan puluh) 

 Hari kedelapan puluh adalah hari yang sangat penting, dimana keluarga 

almarhum yang ditinggalkan akan berkumpul Kembali dikuburan untuk melakukan 

ritual yang disebut appataba ere atau seluruh keluarga menyiramkan air kekuburan 

yang dipimpin oleh tau parenta tumate yang disertai mantra. 

“angurangiko rikabattuannu rilinoa anjariko tau, saba,nanubattuko rierea 

naritanaya, nakupabbajuangko pa,bate-bateang iamintu pallinrunganna 

maleka tallasannu karena Allah taala”121 

     Artinya: 

Mengingatkan Kembali bahwa kamu diciptakan dari air dan tanah sehingga 

tempat pembaringan terakhirmu dikembalikan ke sang pencipta, namun kami 

memberikan tanda sebagai tempat rumah terakhirmu, tujuan memndikan roh 

jenazah untuk terakhir kalinya. 

k. Salapangpuloh banginna (hari kesembilan puluh) 

Pada acara kesembilan puluh, maka tetap melaksanakan seperti yang 

sebelumnya akan tetapi dilaksanakan di rumah yang dinamakan (passudakka 

pammonrangang) sudakka mange ribatena minro ripa’la’langannu karna Allah taala 

(pemberian bantuan terhadap keluarga yang ditinggalkan sebagaimna keikhlasanya 

berupa uang , pakaian, beras dan lain-lain). 

l. Acara paddanganggan (A’dangang). 

A’dangang adalah bagian dari bilang banggi sibilanganna atau hari keseratus 

atau lebih dari kepergian almarhum.122 pada pelaksanaan acara A’dangang ini ditandai 

                                                           
120 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa Wawancara, Tanah Towa,22 Mei 2023 
121 Jumalang, Tau Parenta Tumate, Wawancara, Tanah Towa,23 Mei 2023 
122 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa Wawancara, Tanah Towa 22 Mei 2023 
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dengan pesta adat kematian dilaksanakan secara besar-besaran . sebelum seratus 

harinya tiba, persiapan yang dibutuhkan telah dipesiapkan sebelumnya. dimana dalam 

perluasan rumha ( anyyambungi) yang disiapkan untuk bisa ditempati orang sampai 

lima ratusan orang bahkan lebih, jadi perluasan rumah disipkan sebelum hari h acara 

addangang biasanya dilakukan seminggu atau 7 tujuh hari sebelum dilaksanakanya 

acara ritual A’dangang. Dalam pelaksanaan A’dangang  sangat dibutuhkan gotong 

royong masyarakat setempat tanpa ada sedikitpun imblan balik berupa material dan 

yang lainya, kerena gotong royong adalah suatu tradisi yang ada dikajang yang samapi 

saat ini masih berlangsung, bukan hanya pada acara kematian akan tetapi acara lainya 

yang membutuhkan kerja sama. tanpa mengharap imbalan apapun. Selain itu, 

dibuatkan makanan atau kue sebagai kebutuhan diacara A’dangang yang berupa 

makanan atau kue yang tidak mudah basi dipersiapkan juga sebelumnya yaitu 

pembuatan kue merah ( dumpi eja) dan kue jarring (ruhu’ruhu) sebagai kue tradisional 

kajang dan perlengkapan lainya. Begitupun dengan perlengkapan dikuburan yang 

digunakan pada saat pergantian tau-tau123 (yang terbuat dari bambu yang ditancapkan 

keuburan) yang digantikan nantinya batu nisan, biasanya batu nisan tersebut dicari 

dikebun atau dsungai kemudian dipahat oleh banyak orang sebagi bentuk gotong 

royong akan tetapi saat ini biasa batu nisan itu tidak lagi dicari seperti biasanya, akan 

tetapi sudah dibeli oleh pembuat batu nisan atau dipesan sesuai ukuran yang diinginkan 

oleh keluarga almarhum. Berikut adalah puncak dari tradisi kematian yang ada di 

Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, yaitu : 

1) Pemasangan Batu Nisan (Abbua’ Batu) 

                                                           
123 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 2023 
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Pada pelaksanaan abbua’ batu keluarga almarhum akan menyiapkan minyak, 

jeruk nipis, dan air untuk digunakan untuk abbua’ batu. Seteleah proses pemasangan 

batu nisan dilakukan makam akan disiram air atau memandikan batu nisan tersebut 

dengan tujuan untuk membersihkan batu nisan. Setelah meyiramkan air ke batu nisan 

Tuparenta tumate lah yang selanjutnya akan mengerjakan tugas. Tuparenta akan 

membacakan doa-doa untuk almarhum dengan menggunakan minyak, dan jeruk nipis 

sebagai media untuk melakukan pembacaan doa. Inilah yang dimaksud A’luru dimana 

batu nisan disiramkan air kemudian Tuparenta tumate akan mebacakan doa dan 

mengoleskan minyak ke batu nisan. 

Abbua’ batu dilaksanakan dipagi hari sebelum acara anggada’ dimuali saat 

semua pimpinan adat telah hadir dirumah duka, pelaksanaan pemasangan batu nisan 

dipimpin oleh tau parenta tumate atau patuntung melakuakan ritual assau atau luru’ 

(pembacaan mantra untuk keselamatan almarhum yang diyakini menghadap kesang 

pencipta)124. pernyataan tersebut senada dengan hasil penelitian Erik Winaldi yang 

mengemukakan bahwa Tahapan pertama yang dilakukan pada saat memperingati 100 

hari kematian ialah a’batu. Ritual ini dilakukan pagi hari, keluarga almarhum akan 

pergi ke makam bersama Tuparenta tumatte untuk membacakan doa serta memasang 

batu nisan pada makam almarhum dan membawa sesajean.125 

 Kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa abbua’ batu dilaksanakan 

dipagi hari sebelumkembali kerumah duka untuk melangsungkan cidong adat dan 

assau dimaksudakan berupa dupa atau kemenyang yang dibakar dan batu nisan yang 

dimandikan dengan air dan sedikit minyak dan dibacakan mantara oleh patuntung 

                                                           
124 Puto Pate’ Tokoh Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Sobbu, 20 Mei 2023 
125 http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17501/2/E51114002_skripsi_bab%201-2.pdf  Erik 

Winaldi h. 75. Diakses 17 Juli 2023.Pukul 20.26 WITA 

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17501/2/E51114002_skripsi_bab%201-2.pdf
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sebagai symbol yang dilakuakn oleh patuntung. Setelah assau terlaksana maka batu 

nisan siap dipasangkan kekuburan atau diatas pembaringan mayat yang sebelumnya itu 

hanya bambu (tau-tau), dalam pemasangan batu nisan maka ada dua jenis 

penggunaanya sebagai pembeda antran kuburan laki-laki dan kuburan perempuan. 

 Pemasangan batu nisan laki-laki, maka nisan ini hanya mempunyai satu batu nisan 

ditengah yang menandakan bahwa kuburan tersebut adalah laki-laki, namun 

mempunyai (bentengtangga) atau tiang tengah nisan yang diambil dari pilosofi struktur 

pembangunan rumah adat Kajang Ammatoa yang biasa disebut benteng tangga. 

sedangkan batu nisan perempuan terdapat dua tiang batu nisan yang tidak memiki 

ukuran tinggi yang sama dan hanya bagian depan yang tinggi , biasanya berselisih 15 

cm. 

a) Tiang tengah (benteng tangga) adalah sebagai batu nisan laki-laki yang mempunyai 

satu tiang atau satu batu nisan sedangkan batu nisan perempuan memiliki dua batu 

nisan yang tidak sama tinggi 

b) Bongganna sebagai pagar batu nisan yang mengelilingi tiang nisan yang berbentuk 

kerucut yang diambil dari pilosofi pembanguanan rumah adat yang disebut timba 

lajara 

c) panggepe atau pengapit tiang kiri dan kanan yang memanjang sebagai sonrong kalua 

diliat dari pilosofi rumah adat. 

2) Acara di Rumah Duka Sebagai Puncak A’dangang 

Acara tersebut dilangsungkan dirumah duka sebagai pelepasan ritual atau 

penutupan rangkaian acara dari mulai meninggalnya seseorang atau almarhum sampai 

dengan acara keseratus harinya. Ini dilaksanakn setelah selesainya pemasangan batu 

nisan dengan hari yang sama dan pemasangan batu nsan dilaksanakan dipagi hari, 
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setelah selasi maka Kembali kerumah duka untuk melangsungan acara selanjutnya 

yang disebut A’dangang. Sebelum acara dimulai maka Kembali diundang petinggi adat 

sebanyak 26 (dua puluh enam) adat bagi addangang lajo-lajo dan 36 pemangku adat 

bagi pelaksanaan addangan dampo, dan addangan biasaa itu dihadiri oleh sepuluh 

orang saja yang termasuk kepala desa dan kepala dusun serta jajaranya. Yang 

menghadiri pesta A’dangang dan biasanya diwakili Ketika ada salah satu petinggi adat 

tersebut berhalangan untuk hadir. namun yang paling penting untuk hadir dalam acara 

tersebut adalah Ammatoa atau perwakilanya sebagai kepala adat tertinggi diKajang, 

dan ada’ limaya karaeng tallua untuk dapat menghadiri acara A’dangang (nacidongi 

cidonganna) termasuk pemerintah setempat yakni, kepala desa Tanah Towa yang 

sekaligus merangkap jabatan sebagai dari ada’ limayya yaitu sebagai gelar galla’ 

lombo’ (Menteri dalam dan luar struktural pemerintahan adat amma towa).126 

Sesaat sebelum berlangsung acara dan semua pimpinan adat yang sebanyak dua 

puluh enam duduk memanjang maka semua orang sibuk mengurus makanan atau 

keperluan yang diperlukan dalam melangsungkan pangada’kkang, makanan yang 

dsiapkan adalah nasi kukus ketang hitam dan merah (songkolo) yang dimasukkan di 

baku (tempat yang terbuat dari anyaman daun rotan) , biasanya isi baku’ tersebut lebih 

dari 50 baku’ begitupun dengan kue merah dan kue jaring yang sebanyak mugkin. 

Kemudian lauk yang dsiapkan berbagai macam salah satunya adalah daging kerbau 

yang telah dipotong satu hari sebelum hari H dan biasanya kerbau di potong sebnayak 

satu samapi lima ekor kerbau tergantung kesiapan keluarga almarhum. pemotongan 

kerbu ini suatu keharusan bagi yang mampu,yang diadakan pada acara A’dangang.127  

                                                           
126 Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 2023 
127 Salam, Mantan Kepala Desa Tanah Towa Wawancara, Tanah Towa,20 Mei 2023.   
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Tamu yang datang, baik dari keluarga jauh ataupun yang dekat , kerabat dan 

yang lainya biasanya datang dengan membawa kue merah, kue jaring, beras paling 

sedikit 20 liter dan bahkan ada yang membawa ratusan liter sebgai persemabhan 

bantuan kepada keluarga , akan tetapi persenbahan berupa beras, kue, uang tunai dan 

lain-lain akan dibalas atau dikembalikan juga nantinya Ketika berduka juga. 

Selanjutya, Ketika 26 adat yaitu, ada’ limaya karaeng tallua, pemerintah 

setempat, mulai dari kepala desa, kepala dusun, RT, RK, telah berada ditengah-tengah 

acara maka siap dimulai yang dipimpin oleh Tau parenta tumate (pemimpin ritual) dan 

perwakilan dari kantor urusan agama yang ikut melaksanakan pembacaan doa.Dalam 

upacara tersebut, atau anggada’, tuparenta tumate dan dua puluh enam adat duduk 

Bersama dan ritual abaca-baca kematian (pembacaan doa ditengah-tengah sesajian 

makanan). Sesajian makanan tersebut berupa songkolo (de’de), dumpi eja ( kue merah), 

ruhu’-ruhu’ (kue jarring) yang disatukan kemudian dibungkus dengan daun pisang dan 

daun Lontara yang biasa disebut ‘tolong’128. Semua tokoh atau pimpinan adat yang 

hadir dan perwakilanya meyaksiakn ritual ditempat duduknya yang telah disiapkan 

secara teraturdan dihadapanya tersedia sesajian tolong yang dialasi dengan kappara 

dan ponggang, kemudian pembacaan doa dipimpin oleh amma toa atau 

perwakilanya.129 

Saat pembacaan doa berlangsung, keluarga korban kembali meretapi atau 

bersedih akan tetapi tidak menangis secara lantang seperti pada acara sebelumnya 

ketika appabasing. Keluarga almarhum ikut menyaksikan dan duduk ditempat khusus 

yang sudah disiapkan tepat dihadapan pimpinan tertinggi yaitu amma toa atau 

perwakilanya dengan pakaian yang sesedehana mungkin atau pakain khusus yang 
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dipakai pada saat berduka yaitu memakai sarung hitam yang dilulitkan kekepala bagi 

perempuan dan bagi laki-laki hanya di lilitkan di pusar sebagai simbol berduka atau 

mengenang almarhum. Setelah pelaksanna acara a’dangang selesai berlangsung, maka 

hubungan antara roh dan keluarga almarhum semakin jauh, sebab sesudah seratus hari 

dari hari kematian seseorang merupakan saat penentuan apakah seseorang yang 

meninggal dalam keadaan baik atau buruk. Seseorang yang meninggal dunia jika 

kematianya selamat dan diterimah dengan baik oleh sang pencipta maka roh dan jasad 

sama-sama hilang dikuburan menurut keyakinan patuntung, dan Ketika kematianya 

atau jasadya hanya hancur kembali menjadi tanah maka diistilahkan amminroi mange 

riassala’na. dan Ketika jasad hanya kering dikuburan yang buasa disebut akkaleoi atau 

akkoraora, namun hal demikian sebenarya tidak diinginkan oleh seorang patuntung 

namun apa boleh buat itu tergantung perbuatanya disemasa hidupnya, dan hal yang 

diinginkan patuntung Selama apparenta tau mate adalah hilangya jasad dan roh dalam 

kuburan sebagai keberhasilan aparenta tau mate.  

Sebelum jauh penulis menjelaskan tentang addangang maka terlebih dahulu 

diketahui bahwa addangang memiliki tingkatan, yakni:130 

a) Addangang Biasa (tingkatan menengah kebawah) 

Addangang biasa merupakan jenis tingkatan terbawah dari ketiga jenis a‟dangang 

yang ada pada komunitas adat Kajang, atau a‟dangang yang paling sederhana dalam 

proses pelaksanaanya, masyarakat yang melaksanakan a‟dangan biasa merupakan 

mereka yang memiliki status sosial menengah kebawah serta mereka yang memiliki 

kemampuan ekonomi yang rendah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adangang 

biasa dana yang dibutuhkan relatif lebih sedikit karena dapat dikatakan sebagai 
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prosesi yang sederhana. A‟dangang biasa tidak memperlukan penyembelihan kerbau 

serta beras biasa dan beras ketan yang disediakan tidak terlalu banyak yaitu beras 

biasa sekitar 500 liter dan beras ketan hitam, dan merah masing-masing 300 liter, 

yang mana tidak sebanyak pada pelaksanaan a‟dangang tingkatan lainnya. Sehingga 

kemampuan ekonomi keluarga akan mempengaruhi pelaksanaan adangang. 

Selain itu, jumlah pemangku adat yang hadir pada pelaksanaan ritual adangan 

biasa hanya pemangku adat yang bermukim di desa dimana ritual itu dilaksanakan. 

Wilayah adat Komunitas adat Kajang meliputi banyak desa yang ada di Kecamatan 

Kajang dan mempunyai pemangku adat seperti galla. Dalam pelaksanaan adangang 

biasa, pemangku adat yang hadir hanya berjumlah 10 orang yaitu:  Amma Towa atau 

perwakilanya,  Galla Puto, Galla Lombo ( pak desa),  Dusun, Imam Desa (Kali), 

Imam Dusun, RK, RT,  Cappa Cidong, Patola Raja-Lau.131 

Harus dipahami bahwa addangan biasa ini bisa dilaksanakan oleh keluarga 

yang memiliki ekonomi terbatas dan keluarga yang tergolong ata (budak) dan 

diantara sepuluh menggku adat tersebut hanya kepala desa dan jajaranya kebawah 

yang bisa hadir menyaksIkan penyelesaian acara tersebut. Selebihnya seperti amma 

toa dan galla-gallanya itu tidak diperkenangkan hadir menurut aturan adat, 

sedangkan keluarga yang tergolong karaeng biasanya melangsungkan addangang 

ditingkatan yang menegeh ketas tergantung dari kesanggupan ekonominya. 

b) Addangan lajo-lajo (tingkatan menegah) 

Adangang lajo-lajo adalah tingkatan yang kedua dari tiga tingkatan yang ada 

pada ritual kematian a‟dangang. Adangang lajo-lajo memiliki beberapa perbedaan 
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dengan adangang biasa, dan dalam pelaksaannya sendiri lebih besar dan meriah 

dibanding tingkatan sebelumnya karena dalam pelaksanaan adangang lajo-lajo 

terdapat satu ekor kerbau atau lebih yang disembelih, tergantung kesanggupan dari 

keluarga almarhum tersebut. 

Adapun pemangku adat yang hadir dalam ritual adangang terkhusus pada 

adangang Lajo-lajo yaitu, Amma Towa, kali (Imam),Karaeng Labbiria (camat),  

Galla  Pantama. Sulehatan, Galla Kajang, Galla Lombo, Moncong Bulo, Galla Puto, 

Totoa Sangkala, Galla Angjuru, Galla Jojjolo, Angrong Guru, Pattongko, Loha, 

Paure, Lompo Karaeng, Kadaha, Galla Sapa, Galla Malleleng, Galla Sangkala, 

Galla Ganta, Totoa Ganta, Kammula, Cappa Cidong ,Lompo Ada132  

Ritual adangan lajo-lajo biasanya dilakukan oleh mereka yang berstatus sosial 

menengah, seperti para kepala desa atau pemangku adat dan keluarga yang memiliki 

kemampuan ekonomi untuk melaksanakan ritual tersebut. Jika adangang biasa hanya 

dihadiri beberapa pemangku adat yang ada di daerah tersebut, pada adangang lajo-

lajo sendiri keluarga almarhum akan mengundang pamangku adat lebih banyak lagi, 

yang berjumlah 26 adat. Jumlah pemangku adat yang hadir sudah ditentukan serta 

diatur dalam adat Kajang dan dilakukan secara turun temurun. 

c) Addangang Dampo’. (tingkatan tertinggi) 

Adangang dampo merupakan tingkatan teratas dalam ritual adangang, dalam 

pelaksanaan prosesinya tetaplah sama dengan kedua tingkatan adangang biasa dan 

adangang lajo-lajo, perbedaanya hanya terletak pada siapa yang wajib melaksanakan 

addangang dampo, jumlah hewan yang disembelih yaitu dua ekor kerbau atau sampai 

pada lima ekor kerbau tergantung kesanggupan yang melaksanakn acara tersebut. 
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Dalam ritual adangang dampo jumlah pemangkum adat yang hadir biasanya 

berjumlah 36 pemangku adat yang meliputi: Amma Towa, Kali (Imam), Karaeng 

Labbiria, Galla Pantama, Sulehatan, Galla Kajang, Galla Lombo‟, Moncong Bulo, 

Galla Puto, Totoa Sangkala, Galla Angjuru, Galla Jojjolo, Anrong Guru, Pattongko, 

Loha, Paure, Lompo Karaeng, Kadaha, Galla sapa, Galla Mautarang, Galla 

Sangkala, Galla Ganta, Totoa Ganta, Kammula, Lompo Ada’, Cappa Cidong, Galla 

Lembang, Galla Jala, Galla Batu, Puahang Ampang, Puahang Maleleng, Puahang 

Lombo’, Galla Jalaya, Galla Lompo, dan Sanro Kajang.133 

Seseorang yang melaksanakan ritual dampo maka termasuk orang yang mampu 

dalam segi ekonomi dan yang wajib di dampo Ketika meninggal ialah amma toa  dan 

seseorang yang telah di kattere (ritual khusu yang dilaksanakan sebagai pengganti naik 

haji). Jadi pada addangang biasa ini dilakukan oleh keluarga yang kurang mampu dan 

terkhusus keluarga yang tergolong ata, keluarga yang tergolong ata tidak di biarkan 

oleh aturan adat untuk melaksanakan addangang lajo-lajo ataupun dampo, selebihnya 

bagi keluarga yang tergolong bangsawan atau karaeng tergantung dari kemampuanya 

dan bebas memilih ritual addangan dari ketiga tingkatan tersebut. 

 Setelah acara A’dangang selesai maka seluruh keluarga dekat yang meniggal 

dunia mulai meninggalkan pantangan-pantangan yang sebelumnya dilakukan, keluarga 

almarhum tidak melakukan ritual lagi setelah acara keseratus harinta atau A’dangang 

selesai. Cukup keluarga almarhum tiap tahun mendatangi kuburan untuk 

memebersihkan kuburan sebelum idul fitri dan biasanya dilakukan seminggu sebelum 

idul fitri yang disebut abbattasa jera’ dengan membawa bunga yang ditaburkan 
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kekuburan dan sekaligus meletakkan daun siri yang sudah dilipat (kalomping) sebagai 

pemberitahuan kepada rohnya bahwa akan dilaksanakan idul fitri. 

Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosesi kematian dan tata caranya 

yang dimulai dari terbaringya jenazah (bilang banggi) sampai dengan selesai 

addangang. Proses sebelum pemakaman jenazah ini tetap dilakukan pengurusan 

jenazah yang sesuai dengan syariat agama yakni, jenazah dimandikan, dikafani, dan 

disholatkan kemudian dimakamkan, namun proses tersebut di akulturasikan dengan 

kebudayaan local, seperti pada saat jenazah dikeluarkan dari rumah ini di iiringi dengan 

gendang (abbenrong) dan tangisan keluarga almarhum yang begitu sadis serta pada 

saat jenazah diamndikan, dan dikafani ini tidak terlepas campur tangan dari seorang 

patuntung yang memiliki ritual local.. Selanjutnya bilang banggi (hitungan hari 

almarhum) ini dimulai pada saat hari pertama jenazah menghembuskan nafas 

terakhirnya yang di hitung dari mulai sialo bangginna (hari pertama), tallu banginna 

(hari ke tiga), lima bangg, tuju banggi sampai 14 bangginna. proses penghitungan hari 

sebenarya dimulai dari hari pertama akan tetapi dai hari pertama sampai seratus hari 

memiliki hari-hari besar seperti, hari ke 14, 20, 40, 60, 80, sampai 100 hari, dihari hari 

besar tersebut memiliki ritual yang besar pula baik dari kuburan ataupun di rumah duka. 

Namun, bukan berarti di hari yang lain tidak dilakukan ritual, akan tetapi ritual lainya 

tetap berjalan, seperti seorang patuntung mendatangi kuburan tiga kali sehari guna 

untuk memberikan doa keselamatan untuk almarhum yang diiringi dengan ritual baca-

baca (mantra-mantra pribadi). Selanjunya abbua batu (pemasangan batu nisan dan 

addanagang), ini merupakan puncak dari kegiatan selama seratus hari diadakan ritual, 

disinialh semua pemangku adat hadir drumah duka untuk menyaksikan dan 



104 
 

 

memberikan doa bersama untuk keselamatan almarhum serta berdoa agar kemudahan 

keluarga almarhum setelah addangang senantiasa di ijabah oleh Allah Swt 

Menariknya, Tradisi Addangan yang dalam pelaksanaannya terdapat ketidak 

sesuain dalam ajaran agama seharusnya ditinggalakn seperti yang dikemukakan oleh 

salah satu informan mengatakan bahwa: 

A’rakku kedde nakke inni tetapki beragama islam tetapi nu tala sijalangga 

ajarana islam,a nisalai , iaji punna rie budaya nutala betentangaji islam tala 

nguraji nipertahankan.134 

 Artinya: 

Keinginan saya bahwa kita tetap beragama islam akan tetapi kita tinggalkan 

budaya yang bertentangan dengan islaam dan budaya yang sejalan dengan 

islam atau tidak bertentangan, mari kita pertahankan nilai-nilai kearifan 

lokalnya, 

Terkait dengan pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa mari kita 

tinggalkan budaya yang bertentangan dengan islam dan kita tetap pertahankan kearifan 

local yang sejalan dengan syariat agama, hal demikian, tentu kita wajib memperjelas 

kaitaan dengan Tuhan kita Allah swt, inilah yang terkait dengan kematian, Ketika 

akidahnya sudah salah, maka salah semua mulai dari pada saat seseorang meninggal 

sampai dengan selesainya ritual akhir yaitu addangang. Ketika ini salah maka salahlah 

semua mulai dari harta yang kita berikan, tenaga, material yang kita berikan untuk 

menyelesaikan prosesi ritual kematian, jadi semua tidak ada gunanya. kareana kita ini 

sebagai masyarakat kajang pada umunya beragama islam dan sebagai masyarakat 

hukum adat kita tidak bisa melakukan halyang bukan dari tuntunan islam, Ketika tidak 

sepetri itu maka kita melakukan hal menyimpang dan perbuatan atau aktivitas kita tetap 

pada poros syariat islam. 
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Memahami ritual adat di atas (kamateang) kematian di Desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang, maka kita tidak terlepas dari perbincangan hukum adat, budaya 

dan tradisi yang sampai hari ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat dalam 

menjalani kehidupanya dari berbagai aspek.  Hukum adat tentu tidak dapat dipisahkan 

dengan amanat konstitusi yang memberikah hak secara khusus terhadap hukum adat 

dan secara khusus pula bahwa pada umumya hukum adat lahir dan berkembang dalam 

masyrakat secara karasteristik dan memiliki budaya local yang cukup kuat. 

perkembangan dalam era globalisasi saat ini, maka posisi adat menjadi structural yang 

sangat penting terutama bagi masyarakat Kajang yang masih mmepertahankan budaya 

local sebagai sebuah adat dan system hukum local yang diakui sebagai kesatuan dasar 

dalam menjaga budaya yang telah ada.seperti yang dikemukakan oleh salah satu 

informan bahwa : 

‘Inni nunigaukangga kunre mae punna matei tauwa tania tauaa ngaukang 

bahanggi, nasaba punna mateki ka’arakki mange mminro tauwa riassla,na 

.bara’kamuanna apa nanatulungki siurangang nanakamasseangki patanna tau. 

Punna tau pantarang angitteki ninigaukangga nareki tau hangga-hangga 

kanteremi karugiangga, nteremi hattua, nteremi iangasenna injo nunipatabaya. 

naijakaya gitte kunni ngura nigaukanggi katania tauwa nutangga tappa ri 

Turieak A’ra’na Cuma inni tojji nagaukang bohe-bohea riolo lante kamunina 

naballo tojja tallasa,na, iajakaya pakamase-maseangga tatta tojji tala kulle 

nililiang nasaba numaing nisareang tauwa. Kabohe riolo punna matei 

nusajangji, tau ribokoapanni nihanggangmi tauwa, naiaminjo nihanggannamo 

tauwa nibilang banggimaki, nidangangmaki. Ia gitte kunni mae ngurai 

nanigaukanggi kanuliba tauwa tappa,na mange ri Amma kaia mpangisengii 

kunre tana sikidi-kidia, ia niparuntukki passau, ia lampitteangki annorang 

kahajikang riallo kamaing-maingan, jari punna nusala nigaukang kai iamma 

lantanggongii kasalaangga riallomkamaing-maingang, naia tau parurua punna 

tala napalanteki mange rikalanteang kaia laniurang appalakara riallo kamaing-

maingang.’135 

 Artinya: 

Kegiatan ritual kematian yang dilaksanakan di Tanah Towa bukan semata 

dilaksanakan toh saja, akan tetapi ritual kematian tersebut merupakan 
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persembahan kepada Allah swt agar seseorang yang meninggal Kembali 

keasalnya dimana sang Esa meridhoi segala upaya yang dilaksanakn. ritual 

tersebut Ketika dipandang oleh orang lain dalam hal ini seseorang yang tidak 

berdomisili didesa tersebut, memandang bahwa kegiatan ritual ini adalah 

bentuk kebodohan dan keshaliman karena persembahan tersebut tidak diajarkan 

oleh agama, akan tetapi masyarakat setempat meyakini bahwa ritual tersebut 

merupakan ritual keselematan akhirat, dari zaman nenek moyang sampai 

sekarang masih dilaksanakan. Pada zaman dahulu, sebenarya tidak 

dilaksanakan ritual addangang karena bohe’ (amma toa) Ketika meninggal 

maka langsung a’llinrung (hilang) sendiri ditempatya, namun kita sebagai 

regenerasi ini sudah dibilang banggi karena kita tidak hilang seperti leluhur, 

maka dari itu kita dimakamkan. Kemudian seorang Patuntung (tau paruru 

tumate) sebagai yang dipercayakan sepenuhnya agar roh dan jenazah kita 

dikembalikan ke asalnya, tapi ketika tidak terjadi demikian maka roh dan 

jenazah kita akan berperkara dihari kemudian. Begitupula dengan amma 

(kepala suku) sebagai pemimpin tertinggi yang menguasai daerah yang penuh 

dengan kesederhannan, maka dari itu sebagai kepala suku beliaulah yang 

bertanggung jawab penuh kepada Allah swt dengan segala tradisi ritual 

kematian yang dilaksanakan, baik di dunia maupun diakhirat. 

  Pernyataan informan yang mengatakan bahwa  ritual kematian Desa Tanah 

Towa merupakan persembahan ritual untuk keselamatan dunia akhirat, dimana sebagi 

pimpinan utama yakni bohe amma bertanggung jawab atas keselamatan masyarakatnya 

yang melakukan  prosesi addangang, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat 

patuh pada aturan adat yang dibuat oleh amma towa dan meyakini bahwa amma toa 

adalah pemimpin yang dapat menjamin masyarakatnya untuk keselamatanya, maka 

dari itu seorang pemimpin adat dalam hal ini amma toa harus betul-betul memiliki 

kejujuran, serta perilaku yang dapat dijadikan sebagi contoh untuk masyarakatnya 

sehingga budaya yang dilakukan oleh msyarakat tetap dilakukan karena masih 

mempercayai amma toa. 

Ritual adat kematian  dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat  yang 

paham dan mengerti akan kebudayaanya, Kesadaran tentang budayanya sering kali 

disebut sebagai sumber kebiasaan dan identitas kultural. Orang-orang inilah yang 
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memelihara kebudayaan mereka secara mendalam sebagai tradisi yang dibawah oleh 

leluhurnya. Akan tetapi ritual kematian  ini dapat ditentukan oleh kepercayaanya 

masing-masing, yang dikarenakan ada yang mempercayai dan  meyakini tradisi 

tersebut, dalam hal ini addangang ada pula yang sudah terkikis kepercayaanya. 

Masyarakat kajang khusunya Tanah Towa tentunya sudah paham dengan berbagai 

tradisi tersebut karena keseharian mereka  dan ini dilakukan secara turun temurun, serta 

sering menyaksikan yang dimulai dari hal apa yang seharusnya dilakukan sampai 

dengan selesainya prosesi kematian tersebut.  

C. Penerapan Budaya Islam Tentang Kematian Terhadap Prosesi Kematian di 

Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Islam hadir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat tidak sepenuhnya 

melarang ataupun mengubah budaya setempat tetapi membiarkan, selama tidak 

bertentangan dengan syariat Islam atau sejalan dengannya.136 Namun penambahan 

budaya Islam selama tidak mengubah yang ada dapat diterima dikalangan masyarakat 

seiring berjalannya waktu dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki. Usaha adalah 

sesuatu yang dilakukan atau yang ingin dicapai kearah yang lebih baik dari 

ketertinggalan. Sama halnya dengan masyarakat kajang yang terkenal kental dengan 

adat-istiadat dan tak ingin terpengaruh dengan budaya luar akan tetapi tetap berusaha 

memperbaiki rasa ketertinggalan seperti pendidikan, ekonomi dan bahkan kebudayaan 

dalam acara adat kematian.  

Islam dipahami tidak sekadar agama yang mengandung sekumpulan doktrin 

kepercayaan, tetapi juga seperangkat niai dan kultur. Menurut Hammilton AR. Gibb 
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(dalam Ramli, 2009:1).137 Islam adalah sistem kebudayaan yang lengkap. Sebagai 

sebuah doktrin, Islam merupakan seperangkat ajaran ruhani yang terumuskan dalam 

kredo dan liturgi yang harus diimani dan diamalkan oleh setiap individu muslim. 

Sementara sebagai peradaban dunia (world civilization), Islam adalah way of life yang 

mengandung ajaran publik dan mengatur semua dimensi kehidupan duniawi 

pemeluknya. Ketika Islam berinteraksi dengan beragam budaya lokal, tentu terdapat 

kemungkinan, Islam mewarnai, mengubah, dan memperbaharui budaya lokal, tetapi 

mungkin pola Islam yang kemudian diwarnai dengan berbagai budaya lokal (Simuh, 

2003:8).138 

Menurut pengakuan Ammatoa serta para pemangku adat (mentrinya), bahwa 

mereka mengakui Islam sebagai agamanya, tetapi praktek amaliahnya sedikit berbeda 

dengan syariat ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Islam di 

Indonesia. Walaupun kesehariannya mereka penganut kepercayaan Patuntung, tetapi 

mereka tidak mau disebut penganut agama Patuntung, menurutnya patuntung bukan 

agama melainkan kepercayaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap 

anggota masyarakat adat Kajang, sebagai “penuntut” atau “penuntun” untuk 

mengamalkan ajaran kebenaran yang diwasiatkan secara lisan oleh para leluhur mereka 

secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mulai yang pertama sampai yang 

terakhir, Wasiat inilah salah satunya yang dikenal dengan sebutan Pasang atau Pasang 

ri Kajang. 

Berikut adalah penerapan budaya islam tentang kematian terhadap prosesi 

kematian di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang: 

                                                           
137 Andi Muawiyah Ramli (ed). Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat islam. 

(Jakarta: OPSI. 2009) h.1 
138 Simuh. Islam dan Pergumulan Budaya Jawa. (Bandung: Teraju. 2003) h.8. 



109 
 

 

1. Memandikan Dan Mengkafani Jenazah 

Memandikan jenazah pada umunya adalah membersihkan semua kotoran pada 

bagian tubuh jenazah, baik bagian dalam ataupun bagian luar anggota tubuh yang dapat 

dijangkau untuk dibersihkan secara menyeluruh, kemudian setelah dimandikan 

dilanjutkan dengan mengkafani jenazah. Seperti yang dijelaskan pada penelitian 

terdahulu yang menjelaska bahwa mayat yang telah dimandikan diangkat untuk 

kemudian dikafani. Jumlah kain kafan yang digunakan sama dengan mayat laki-laki 

dan perempuan yaitu sebanyak dua belas helai kain kafan.Mengkafani mayat bertujuan 

agar tertutup auratnya dan sebagai pakaian terakhir kita. Kafan yang digunakan 

biasanya sudah tersedia atau tersimpan dirumah dan jika tidak ada maka keluarga 

terdekat yang membelinya kain kafan disediakan dengan dua lapis tersusun dan mayat 

dibungkus satu persatu kain kafan sampai habis dan diikat bagian kaki, tengah dan 

kepala.139 

Hal demikianlah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan 

Kajang, sebagai ajaran agama ini menandakan bahwa didesa tersebut memiliki 

keyakinan syariat yang dipraktekan pada saat memandikan jenazah, Namun ketika kita 

lihat praktiknya ada sedikit perbedaan seperti tempat Air yang digunakan untuk 

memandikan jenazah di desa Tanah Towa adalah korong tanah (ember yang terbuat 

dari tanah.140 

Pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hal yang sejalan dengan syariat 

islam pada budaya kematian Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang adalah memandikan 

jenazah, mengkafani jenazah, serta mensholatkan jenazah. selebihnya ini dilakukan 
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dengan kebudayaan local dengan berbagai ritual yang dilakukan menurut kepercayaan 

masyarakat setempat. 

2. Pemberian Sedekah  

Dalam memberikan sedekah, tentu memiliki sisi kebaikan, namun sebagai 

manusia kita tidak bisa memastikan persoalan pahala. Sedekah yang dimaksud dalam 

hal ini berupa uang tunai yang diberikan oleh pelayat kepada keluarga almarhum di 

Desa Tanah Towa, Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:114. 

نْ نَّجْوٰىهُمْ الِاَّ مَنْ امََ  حٍٍۢ بَيْنَ رَ بصَِدقَةٍَ اوَْ مَعْرُوْفٍ اوَْ اصِْلَا لَا خَيْرَ فيِْ كَثيِْرٍ م ِ

النساء :  ) فسََوْفَ نؤُْتيِْهِ اجَْرًا عَظِيْمًا النَّاسِۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتغِاَۤءَ مَرْضَاتِ اٰللِّ 

١١٤ )  

Terjemahnya: 

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

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

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

berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi 

kepadanya pahala yang besar.( QS. An-Nisa’:114).141 

Maksud dari ayat tersebut bahwa memberikan sedekah dengan penuh 

keikhlasan maka akan diberikan kepadanya pahala yang besar, untuk itu pemberian 

sedekah yang terjadi di Desa Tanah Towa agar dipergunakan untuk melengkapi segala 

kebutuhan dalam prosesi ritual kematian, mengingat pada acara kematian di Desa 

Tanah towa ini membutuhkan biaya yang lumayan banyak, Ketika diperkirakan akan 

sampi dengan seratus limah puluh juta rupiah.  

Memberikan sedekah sesama muslim ini dibenarkan dalam agama, baik secara 

uang tunai ataupun bentuk lainya. hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat 

Tanah Towa: 
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‘Gitte kunre riTanah Towa mualiki intu mate rie nidahuki passudakka (ere 

mata) kemudian punna pabasinggi punna narapi banginna, lante nidangang. 

tapi injo nisudakkai tau ambantuaki Lalang nigaukang iangasenna 

adangang,nga. 142 

      Artinya: 

Didesa Tanah Towa memiliki budaya pemberian sedekah kepada keluarga 

almarhum untuk membantu segala kekuranganya, dalam memberikan sedekah 

ini pada saat jenazah terbaring, kemudian pada saat hari besar dan diadakan 

seruling sampai dengan selesai acara addangang. 

Pernyataan tersebut melambangkan bahwa masyarakat Desa Tanah Towa 

memiliki menset saling membantu sesama adalah jalan yang baik, Namun sedikit 

penulis mengkritisi perosalan di Desa Tanah Towa adalah pada saat addangang yang 

diberikan sedekah adalah semua pemangku adat dalam hal pemerintah, jadi yang duduk 

memanjang semua pemangkua adat diberikan uang tunai dan tolong pada saat accidong 

adat dalam hal ini acara addangang. Harusnya orang yang diberikan sedekah adalah 

orang yang lebih membutuhkan atau seseorang yang memiliki keterbatasan dalam 

beraktivitas, harusnya ini pemerintah atau beberapa pemangku adat memberikan 

sedekah kepada orang yang berduka dan orang yang berduka dikajang khusunyaTanah 

Towa sudah pasti membutuhkan bantuan salah satunya adalah finansial karena dana 

yang dihabiskan dalam prosesi ritual prosesi kematian dari awal sampai berakhirnya 

prosesi kematian kurang lebih seratus lima puluh juta rupiah jika dikisarkan. 

3. Sholat Jenazah. 

Setiap insan makhluk hidup tentunya akan merasakan kematian, walaupun kita 

tidak akan tahu kapan waktunya karena kematian adalah rahasia ilahi. Olehnya itu 

Shalat jenazah merupakan upaya untuk memberikan doa sesama muslim atau 

muslimah kepada almarhum. Sholat jenazah seperti yang dilakukan pada dasarnya ini 

diterapkan oleh masyarakat Desa Tanah Towa, dimana sebelum pemakaman maka 
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disholatkan terlebih dahulu oleh imam desa, akan tetapi mayoritas jenazah Desa Tanah 

Towa di sholatkan pada rumah masing-masing almarhum atau rumah keluarga 

almarhum. Hal ini didasarkan pada Hadis Riwayat Al-Bukhari No:2295 berikut:143 

ُ عَنْهُ ، أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أتُيَِ  عَنْ سَلمََةَ بْنِ الأكَْوَعِ ، رَضِيَ اللَّّ

هَلْ عَلَيْهِ مِنْ ديَْنٍ ؟ قاَلوُا لاَ فَصَلَّى عَليَْهِ ثمَُّ أتُيَِ  :بجَِناَزَةٍ لِيصَُلِ يَ عَلَيْهَا ، فقََ 

مَنْ ديَْنٍ قاَلوُا نعَمَْ قاَلَ صَلُّوا عَلىَ صَاحِبكُِمْ  هَلْ عَلَيْهِ  :بجَِناَزَةٍ أخُْرَى، فقَاَلَ 

 – ( ٢٢٩٥)رواه البجارى:  قاَلَ أبَوُ قَتاَدةََ عَليََّ ديَْنهُُ ياَ رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ 

 Artinya: 

Dari Salamah bin al-Akwa’ r.a., ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

pernah didatangkan seorang jenazah, agar beliau menshalatinya. Lantas beliau 

bertanya, ‘Apakah orang ini punya hutang . Mereka menjawab: “Tidak” ,maka 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyolatkan jenazah tersebut.  Kemudian 

didatangkan jenazah yang lain. Beliau bertanya: “ Apakah dia punya hutang. 

Mereka menjawab: “ Ya”.Beliau berkata ,‘Shalatkanlah sahabat kalian.’ Abu 

Qatadah berkata:” Saya yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah.”. Lalu 

beliau menyolatkan jenazah tersebut. (HR. Bukhari No:2295). 

Terjemahan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa shalat tersebut hukumnya 

wajib kifayah. Karena saat itu Rasulullah saw hanya melakukannya untuk seorang 

jenazah, sementara jenazah yang lain beliau hanya memerintahkan para sahabat untuk 

melaksanakannya dikarenakan ia mempunyai hutang, sekalipun akhirnya beliau 

menyolatkannya setelah   ada sahabat yang menanggung hutangnya, secara tidak 

langsung Rasulullah tidak ingin mensholati jenazah Ketika almarhum memiliki hutang. 

Tentu dimasyarakat tanah towa menerapkan hal demikian, apabila seseorang yang 

meninggal ingin di sholatkan maka terlebih dahulu diberitahukan semua kelurganya 

apakah almarhum tidak memiliki hutang, dan apabila memiliki hutang maka keluarga 

dekat almarhum wajib melunasinya. Sholat Jenazah di Desa Tanah Towa merupakan 
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hal wajib untuk dilakukan karena ini salah satu ajaran islam meskipun setelah sholat 

jenazah di hubungkan kembali tradisi- tradisi local yang dipimpin oleh tau paruru 

tumate sebelum proses pemakaman. 

4. Pembacaan Yasin dikuburan 

Membaca yasin untuk seseorang yang telah meninggal merupakan doa dengan 

harapan kebaikan untuk almarhum. Sebagai umat muslim yang meyakini dan 

melakukan untuk pembacaan yasin dapat membantu almarhum untuk mendapatkan 

ampunan, penghapusan dosa dan mendapat keberkahan dialam barzakh (alam antara 

kehidupan dan akhirat) seperti yang dijelaskan dalam HR. Abu Daud: 3121 tersebut: 

ِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قاَلَ  يَسَار بْنِ  مَعْقِل عَنْ  ُ  صَلَّى اللَّّ  عَلىَ اقرؤوها :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ

 يس مَوْتاَكُمْيعَْنيِ

 )  ( ٣١ ٢ ١ و داود :رواه اب

 Artinya: 

 ari Ma'qal ibnu Yasar r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 

bersabda: Bacakanlah ia untuk orang-orang mati kalian. Yakni surat Yasin 

tersebut. (HR. Abu Daud No 3121)144 

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Rasulullah menganjurkan umat 

muslim untuk membacakan yasin bagi seseorang yang meninggal, akan tetapi 

membacakan yasin ini bukan sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim akan tetapi 

hukumnya mubah atau diperbolehkan, bahkan beberapa pendapat menganjurkanya 

sebagai sunnah. 

Selanjutnya, pembacaan yasin pada umunya biasanya dibacakan untuk almarhum 

pada saat tahlilan akan tetapi masyarakat Desa Tanah Towa membacakan yasin di 
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kuburan yang biasa disebut abbaca kalatting145, tepat setelah jenazah dimakamkan dan 

ini menjadi budaya masyarakat setempat untuk melakukanya.  Setelah pembacaan 

yasinan oleh imam desa dan imam dusun maka ritual selanjunya di lakukan oleh 

patuntung. Jadi hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam menerapkan budaya 

kematian islam pada umunya Desa Tanah Towa dan juga dalam pembacaan yasinan 

ini terdapat erang siallo yang diberikan kepada imam masjid dan imam dusun berupa 

uang tunai, bantal, sarung, Kasur dan beberapa benda lainya yang disiapkan oleh 

keluaga alamarhum. Erang sialo adalah berupa pakaian yang yakini dan dipercayai 

masyarakat setempat untuk dapat dipergunakan oleh almarhum di alamnya. hal ini 

tentu menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan akademisi dimana erang sialo 

secara tidak langsung merendahkan keesahan yang Kuasa. 

5.  Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dirumah duka selama 20 hari. 

Ketika seseorang meninggal diDesa Tanah Towa Kecamatan Kajang, salah satu 

hal yang dilakukan adalah pembacaan ayat suci Al-Qur’an dirumah duka selama 20 

hari. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an ini dilakukan oleh siapa saja dengan syarat mahir 

dalam baca Al-Qur’an, biasanya khatam 7 samapi 10 kali tergantung dari banyaknya 

pembaca, namun proses pembacaan ini saling berganti, duduk melingkar dan hanya 

satu orang yang membaca yang lainya melihat dan membenarkan dalam hati apabila si 

pembaca mengalami kesulitan.146Dari pernayataan informan tersebut yang mengatakan 

bahwa pengajian dilakukan selama 20 hari dirumah duka atau dilangsungkan sebelum 

acara akkalli, Namun sedikit berbeda pada penelitian dari Erik Winaldi yang 

mengatakan Setelah pemakaman, keluarga yang ditinggalkan akan melaksanakan 

pengajian layaknya orang Islam pada umumnya, tetapi pengajian yang dilakukan hanya 
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berlangsung tiga malam saja.147 Sedangkan realitas yang terjadi di Kecamatan Kajang 

Ketika melaksanakan pengajian drumah duka itu berlangsung selama 20 hari, akan 

tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi masalah yang pada umunya bahwa proses 

pembacaan ayat suci Al-Quran untuk almarhum.  

  Proses pembacaan ayat suci Al-Qur’an di Desa Tanah Towa dengan tujuan 

kepada almarhum tentu merupakan suatu pelaksanann yang dibenarkan dalam agama 

yang tak lain adalah agama islam. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa Pembacaan 

ayat suci Al-Qur’an di Tanah Towa merupakan suatu keyakinan bahwa Al-Qur’an 

adalah sumber hukum islam, yang dapat kita artikan bahwa masyarakat Desa Tanah 

Towa memilki keyakinan kepada Allah swt, meskipun dalam penerapan yang 

dilakukan dalam prosesi kematian mengaakulturasikan dengan ajaran agama dan 

kearifan local atau tradisi yang mesti dilakukan karena percaya bahwa tradisi tersebut 

adalah pemberian dari nenek moyang mereka. 

 Beberapa poin diatas telah dijelaskan bahwa unsur-unsur yang diterapkan pada 

prosesi kematian Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang memiliki kesamaan pada 

prosesi kematian pada umunya yakni menurut agama. Meskipun dalam pelaksananya 

selalu di padukan dengan beberapa ritual budaya local dengan hal hal yang lebih 

mengerucut pada unsur islamiah. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat 

setempat mengakulturasikan antara keyakinan islam dengan keyakinan budaya local 

atau tradisi daerah tersebut yang dimana dalam prosesi kematian dipimpin langsung 

oleh patuntung. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh agama serta tokoh adat 

Desa Tanah Towa, bahwa “Patuntung adalah seseorang yang dipercayakan untuk 

pemimpin upacara ritual sekaligus seseorang yang merawat mayat sampai dengan 
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hilangnya dialam kuburan (a’lappasa). Beliaulah tau paruru ini yang selalu 

mendoakan almarhum yang dimana pada saat pagi, siang dan sore mendatangi kuburan  

almarhum selama selesainya addangang atau seratus hari, lalu Ketika kita kaitkan 

dengan islam maka seseorang meninggal hanya ada tiga yang tidak terputus amalnya, 

yakni ilmu yang bermanfaat (ilmu yang selalu mengalir dari generasi kegenarasi), amal 

jariyah, dan  doa anak sholeh, Nah, fungsi tau paruru adalah mewakili atas nama anak 

dan keluarganya untuk mewakilinya memberikan doa kepada almarhuma agar dosanya 

diampuni, amalnya diterima dan diberikan tempat yang layak disisi-Nya, dan hubungan 

antar perawatan mayat dan pasangga rikajang kemudian kita kaitkan dengan islam 

maka, tidak ada yang bertentangan”148 

 Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ritual yang dilakukan seorang 

patuntung khusus dalam perawatan jenazah, sampai dengan selesainya acara ritual 

bilang banggi ini tidak ada yang bertentangan dengan islam, Akan tetapi ini budaya 

yang dilakukan masyarakat setempat guna dalam keselamatan almarhum. Seperti 

meyakini bahwa jenazah ini dalam kuburan akan hilang karena Kembali keasalnya, 

namun hanya seorang patuntung yang dapat mengetahui hal tersebut dan apabila Ketika 

jenazah sudah hilang ini biasanya disampaikan kepada keluarga almarhum untuk 

melaksanakan ritual selanjunya, dan harus kita pahami bahwa masyarakat setempat 

barulah merasakan ketenangan kepada almarhum Ketika sudah ada pemberitahuan dari 

seorang patuntung bahwa sudah hilang (alappasa) karena pada dasranya sebagai 

manusia khusunya umat muslim tentunya menginginkan keselamatan dunia akhirat 

sehingga masyarakat Desa Tanah Towa dalam prosesi kematian mengakulturasikan 

budaya local dalam hal ini tradisi leluhur dengan keyakian terhadap agama. 

                                                           
148 Abd. Kahar Muslim, Tokoh Adat Desa Tanah Towa.Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 

2023 



117 
 

 

6. Peranan Patuntung Dalam Prosesi Ritual Kematian di Desa Tanah Towa 

Sebagai Perantara Pembaca Doa Keselamatan Almarhum 

Patuntung adalah seseorang yang dipercayakan untuk pemimpin upacara ritual 

sekaligus seeorang yang merawat jenazah sampai dengan hilangnya dialam kuburan 

(a’lappasa)149. Beliaulah tau paruru ini yang selalu mendoakan almarhum yang 

dimana pada saat pagi, siang dan sore mendatangi kuburan  almarhum selama 

selesainya addangang atau seratus hari, lalu Ketika kita kaitkan dengan islam maka 

seseorang meninggal hanya ada tiga yang tidak terputus amalnya, yakni ilmu yang 

bermanfaat (ilmu yang selalu mengalir dari generasi kegenarasi), amal jariyah, dan  doa 

anak sholeh. Jadi, fungsi dari pada tau paruru adalah mewakili atas nama anak dan 

keluarganya untuk mewakilinya memberikan doa kepada almarhuma agar dosanya 

diampuni, amalnya diterima dan diberikan tempat yang layak disisi-Nya. 

 Masyarakat Desa Tanah Towa tidak serta merta melaksanakan ritual prosesi 

kematian, akan tetapi memilki keyakinan bahwa dalam ritual tersebut dapat 

menyelamatkan seseorang yang meninggal di alam kubur serta hialngya jenazah dalam 

kuburan menurut keyakinanya. Bahkan Ketika merujuk pada kematian nenek 

moyangya ini tidak di adakan ritual demikian karena nenek moyangya dizaman dulu 

ketika meninggal itu langsung hilang (allinrung), maka dari itu terjadilah prosesi 

bilang banggi yang disertai ritual-ritual yang dipimpin oleh patuntung untuk 

membacakan mantra-mantra atau dengan kata lain membacakan doa untuk 

keselamatan almarhum, seperti firman Allah Qs. Al-Mu’min:60. 
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قَالَ  مُ  وَ بُّكُ ونِي رَ عُ َجِبْ  ادْ ت َسْ مْ  أ كُ ّ   لَ بِرُونَ  الَّذِ ينَ  إِنَّ   َكْ ت سْ نْ  يَ ادَتِي عَ بَ  عِ

خُل ) المؤمنون : ٦٠( دْ يَ ينَ  سَ رِ دَاخِ مَ نَّ هَ  جَ

 

Terjemahnya: 

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

bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 

menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".150 

Maksud dari ayat tersebut adalah untuk tetap berdoa kepada Allah swt agar doa 

yang dilantumkan diterima, olehnya itu seorang patuntung tetap berdoa kepada Allah 

swt agar almarhum yang didoakan diterima disisnya, meskipun patuntung memiliki 

metode tersendiri dalam melantumkan doanya. Proses ritual kematian Desa Tanah 

Towa, Patuntung sanagat berperang penting karena mulai dari terbaringya jenazah 

sampai dengan seratus hari setelah kepergian almarhum ini tidak terlepas dari campur 

tangan patuntung, baik dari segi pembacaan doa-doa, pelaksanaan ritual yang 

dikuburan sampai dengan rumah, bahkan sesorang patuntunglah yang mengetahui 

keberadaan jenazah dalam kuburan apakah sudah hilang dalam kuburan (alappasa)151 

atau belum , dan apabila sampai hari ke Sembilan puluh dan belum dikategorikan 

alappasa maka seorang patuntung bekerja keras dengan ritualnya untuk melaksanakan 

sesuai dengan apa fungsi utama dari seorang patuntung yang pada adasarnya dalah 

meminta kepada yang kuasa dengan cara tersendirinya untuk keselamatan almarhum. 

Selanjutnya Pada peranan patuntung yang dikategorikan sebagai perantara keluarga 

yang membacakan doa keselamatan almarhum termasuk budaya islam sebagaimana 

islam pada umunya memberikan doa-doa untuk almarhum agar diberi keselamtan dan 

ditempatkan disisi Allah swt. 
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Seiring perkembangan zaman yang membuat adanya sedikit pergeseran budaya 

dalam pelaksanaan ritual kematian, dengan begitu masyarakat tanah towa akan tetap 

menerimanya. karena sulit dipungkiri bahwa akan tetap terjadi, lalu kita harus 

menerimaya sepanajng tidak menganggu dan melawan kelansungan adat, apapun yang 

akan terjadi dizaman selanjutnya bahwa kita tetap menerimaya, namun kita tetap 

melaksanakn budaya kita sebagai masyarakat Tanah Towa.152 Persolan pergeseran 

budaya secara tidak langsung masyarakat menerima modernisasi lalu menyampingkan 

budaya, inilah yang kemudian hal yang keliru menurut penulis karena meninggalkan 

budaya. harus juga kita pahami bahwa peraturan adat tidak melarang kita maju dan 

berkembang selagi tidak meyelewengkan aturan adat itu sendiri. 

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi adat, salah hal yang 

dilakukan adalah bermusawarah dengan masyarakat setempat untuk tidak 

mengeyampingkan budaya kita ini, karena pemerintah tidak hanya sebagai pemerintah, 

akan tetapi pemilik budaya ini. hal demikian senada dengan pendapat salah satu tokoh 

masyarakat yang mengatakan bahwa Naia kunre mae injo pamarentaya ia timbahona 

ada’a ia paleko’na ada’a (pemerintahlah yang bertanggung jawaab atas kelangsungan 

adat, pemerintahlah yang dapat melindung ataupun melestarikan budaya)153. 

 Penting diketahui bahwa  kepala suku dan pemangku adat berupaya untuk tetap 

bertahan  pada budaya kita, salah satu kebijakan yang beliau lakukan adalah 

memberikan hukumna denda (appasala).154 Bagi masyarakat yang melanggar aturan 

adat dan budaya, namun sebagian masyarakat tidak mau didenda, jenuh dengan 

berabagi denda tersebut hingga mereka lebih memilih keluar ari wilayah Tanah Towa 

                                                           
152 Sultan, Tokoh Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Jannaya, 21 Mei 2023 
153 Sultan, Tokoh Masyarakat Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa, 21 Mei 2023 
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membangun rumah dari Kawasan adat tersebut, karena merasa terdzolimi dengan 

beberapa aturan adat. Ketika kita melihat dari data  penduduk amma toa dari tahun 

ketahun itu berkurang karena mereka kelur dari kawasan tersebut dengan kejenuhanya, 

keterbatasanya dalam berativitas, padahal penduduk itu biasanya semakin bertahun 

semakin bertambah pendudukya kalu kita lihat dalam garfik, inilah yang kemudian 

mengapa saya katakan budaya ataupun adat kita akan terkikis bahkan akan tidak ada 

lagi di zaman beberapa abad kedepan 

Masyarakat Kajang khususnya Masyarakat Desa Tanah Towa tetap 

menjalankan ritual kesaharian yang telah turun-temurun akan tetapi telah ada sebagian 

unsur ke Islaman didalamnya. Tidak hanya dari itu, masyarakat Kajang khususnya 

Desa Tanah Towa yang yang terkenal dengan adat yang kental dan sulit untuk 

meninggalkannya akan tetapi tetap berusaha untuk memasukkan unsur ke Islaman 

didalam ritual upacara adat kematian. Sistem kepercayaan atau religi pada prinsipnya 

terdiri atas konsep-konsep yang menimbulkan keyakinan dan ketaatan bagi 

penganutnya. Keyakinan itu adalah rasa percaya akan adanya dunia gaib, ide tentang 

“Tuhan,” hari kemudian, percaya akan adanya kekuatan-kekuatan supranatural, serta 

berbagai macam hal yang dapat menimbulkan rasa percaya kepada yang diyakini 

(Akip, 2008 : 48).155 

Percaya kepada Turi’e A’ra’na merupakan konsepsi ketuhanan dalam ajaran 

Pasang. Turi’e A’ra’na adalah satu-satunya kekuasaan Yang Maha Mutlak dan 

merupakan sumber dari semua wujud. Bagi adat Kajang tumbuh konsep ketuhanan 

yang tunggal, mereka percaya bahwa apabila terdapat lebih dari satu Tuhan, maka 

dunia menjadi tidak tentram dan kacau. Seperti ungkapan dalam Pasang sebagai 

                                                           
155 Yusuf Akip. Ammatoa (Komunitas Berbaju Hitam). (Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi. 
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berikut : Turi’e A’ra’na ammantangi ri pangnge’rakkangna, Anrei niissei rie’ na 

anre’na Turi’e A’ra’na, nake pala’doang. Artinya Turi’e A’ra’na tinggal berbuat/pada 

sesuatu kehendaknya (Tuhan melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri), tidak 

diketahui dimana adanya Turi’e A’ra’na tetapi kita minta rahmatnya, Pada to’ji pole 

nitarimana pa’nga’ratta iya toje’na156. Artinya diterima atau ditolaknya permintaan 

kita, dia yang tentukan. 157 

Selanjutnya dari zaman kezaman tentu ada sedikit pergeseran ataupun 

perubahan adat, namun Pemangku adat tetap berusaha keras agar bilang banggi 

‘addangang ’ untuk tetap dilestarikan di adat Desa Tanah Towa pada khususnya  

karena tidak usah kita jauh memandang tentang tradisi prosesi kematian, cukup kita 

amati hal-hal kecil yang saat ini telah berubah dan tidak tersusun rapi lagi di amma 

towa, contoh kecil pakaian yang memiliki warna merah dulunya tidak diperbolehkan 

tetapi sekarang sudah ada kita lihat dalam Kawasan adat amma toa, selanjutya zaman 

dahulu sekiatr 25 tahun yang lalu didusun balagana rumah tersebut masih bola 

hanggang  (rumah panggung sederhan yang ditanam ketanah tiangnya tapi sekarang 

sudah banyak rumah batu,) kemudian listrik tidak diporbolehkan tapi sekarang diseblah 

kawasan adat semuanya memiliki lampu listrik, seiring pergeseran zaman ini 

menandakan bahwa budaya yang ada di amma towa tidak akan bertahan lama dan 

hanya akan menjadi sejarah nantinya bahwa Amma Toa  telah memiliki budaya seperti 

ini. 

Terkait dengan kematian masyarakat Desa Tanah Towa memiliki perbedaan 

budaya dengan masyarakat lain atau budaya lain, khusunya masyarakat setempat 

                                                           
156 Syamsuddin, Tokoh Agama Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 2023 
157 Yusuf Akip. Ammatoa (Komunitas Berbaju Hitam). (Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi. 
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terdapat aturan adat yang meski dipatuhi dan lestarikan dengan baik sebagai warisan 

leluhur nenek moyangnya. Mengenai budaya, maka ada memang pasang yang 

mengatakan tala kulle tauwa ammuakki sampa anambai patala158 (kita tidak bisa 

meninggalkan budaya dan menambah budaya itu dengan akhirya kita menambah dan 

pada dasarnya budaya itu berkurang). 

Ketika diseratus malamnya seseorang meninggal, artinya pada saat addangang, 

ada yang dinamakan pappassoro’ (sesuatu yang diberikan patuntung, yakni uang, 

beras, kue merah, kue ruhu’ruhu yang Ketika kita rupiahkan senilai delapan juta 

minimalnya) dan sebenarya  saya sebagai tokoh adat mengatakan tidak usah ada seperti 

ini. contoh kecil pada saat ritual yaitu cidong ada’ biasanya ini pemangku adat yang 

duduk disuguhi beberapa macam yang pada dasarnya dulu tidak ada seperti ini. Inilah 

peran pemerintah setempat agar tidak menambahkan Sesuatu dalam adat apa yang tidak 

semestinya ditambahkan. apa arena punna lanambaiki natala ganna, ngura nakukua 

pakunjo , kainjo riolo nutala rie coca cola, sprite , ngurai nakamunnina lohe pakunjo 

nisuguhkan tauwa punna cidong adatki, innikan melanggarmaki, annambaiki budaya  

159 (Ketika kita menambahkan dengan maksud untuk mencukupi dan pada akhirnya itu 

tidak cukup, mengapa saya katakana demikian karena sekarang ketika kita dalam 

pangaddakkang itu biasanya kita disuguhi minuman seperti coca cola, sprite dan ini 

dulu tidak ada, artinya dia menambahkan budaya yang pada akhirnya merusak nilai 

budaya tersebut). Semacam inilah tugas pemerintah  agar memberitahukan masyarakat 

bahwa hal demikian agak ada perubahan dalam budaya masyarakat setempat, maka hal 
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tersebut tidak sesuai lagi dengan pesan leluhur kita yang mengatakan bahwa tala kulle 

tauwa ammuakki sampa, anambai patala160. 

Adapula jika seorang yang meninggal di Desa Tanah Towa dilakukan praktek 

budaya secara islami, salah satu bukti adalah, pada saat pengurusan jenazah dimana 

jenazah yang telah di kafani itu disholatkan, kemudian setelah pemakaman dan 

berlangsung bilang banggi itu di bacakan ayat suci Al-Qur’an setiap harinya sampai 

dengan sebelum dua puluh hari kepergian almarhum. 

 Dari Analisa tersebut senada dengan hasil penelitian terdahulu yang 

mengemukakan bahwa Dalam pelaksanaan upacara adat kematian yang dilakukan oleh 

masyarakat kajang, pengaruh islam sangat mendominasi didalam pelaksanaannya. 

Mulai dari takziah, pembacaan ayat suci al-Quran sampai dengan pembacaan doa- doa 

yang bersumber dari al-Qur‟an.161 Namun sedikit berbeda pada hasil penelitian dari 

Erik Winaldi yang mengatakan bahwa Dalam pelaksanaan ritual kematian addangang, 

komunitas adat Kajang tetap melibatkan unsur-unsur islam sabagai agama yang mereka 

anut meskipun kepercayaan Patuntung yang mereka anut secara turun temurun lebih 

mendominasi dalam pelaksaan ritual kematian adangang.162 

Terdapat sedikit perbedaan dalam masing-masing penelitian yang telah 

dikemukakan diatas bahwa ritual kematian diKecamatan Kajang ini lebih mendominasi 

unsur keislamanya dan pendapat lain mengatakan unsur spiritual patuntung lebih 

mendominasi daripada unsur keislamanya.Penting diketahui bahwa secara umum 

masyarakat kajang lebih mempraktekkan budaya islam pada prosesi kematian akan 

                                                           
160 Salam, Mantan Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa, 20 Mei 2023 

161 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15835/.  Diakses 17 Juli 2023. Pukul 21. 15 WITA 

162 http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17501/2/E51114002_skripsi_bab%201-2.pdf. Diakses 

17 Juli 2023. Pukul 21.34 WITA 
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http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17501/2/E51114002_skripsi_bab%201-2.pdf


124 
 

 

tetapi pada peneilitian tersebut ini dkhusukan pada satu desa yang dikenal meimiliki 

budaya yang masih kental yakni desa Tanah Towa, dan  didesa tersebut masih 

mendominasi nilai-nilai spiritual yang dilaksanakan oleh patuntung pada prosesi 

kematian, terdapat beberapa ritual yang dilakukan untuk dikaloborosikan antara 

budaya dan agama dalam hal pelaksanan pengurusan bilang banggi bagi seseorang 

yang meninggal. Hal demikian ketika kita melihat daerah lain itu memiliki budaya 

masing-masing yang diterapkan pada saat prosesi kematian, ini menandakan bahwa 

semua daerah memiliki budaya dan diterapkan sesuai agama. Meskipun Desa Tanah 

Towa memilki budaya yang sangat kental seperti yang dikemukakan oleh tokoh adat: 

‘Injo budaya ya nanigaukang, talia ka’arakkang niare’, anngura nasanna 

pa’risi punna rie tau matenta, kalohe nipikkiri, anteremi lanipatabaya, 

anteremi punna nusikua-kua tallasaya. mingka nibilang banggii gitte kunre 

punna mateki anre to’ja ampajari ataki punna maingmi nihgaukang ngase injo, 

tatta rie jalanna nasareangki Puangga ampamainggi jama-jamaangga punna 

takkala niolomi’163 

 Artinya: 

Ttradisi yang dilakukan bukan semata bahwa mampunya seseorang akan tetapi 

ini warisan leluhur yang mesti dilakukan oleh generasi. mengapa terlihat duka 

yang mendalam pada saat ada keluarga yang meninggal karena banyak yang 

dipikirkan, salah satunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan menguras 

waktu yang lama akan tetapi semenjak tradisi berlangsung belum ada juga salah 

satunya keluarga yang menjadi budak, semua pastinya ada jalan dan kemudahan 

yang diberikan oleh yang maha kuasa Allah swt. 

Pernyataan dari salah satu informan dapat disimpulkan bahwa acara ritual yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanah Towa adalah hal yang harus dilakukan 

karena warisan leluhur, walaupun dalam pelaksanannya terlihat duka yang sangat 

mendalam karena banyaknya biaya yang dipergunakan, akan tetapi semenjak ritual 

addangang dilakukan belum ada juga masyarakat setempat yang menjadi budak karena 

meminjam beberapa uang tunai untuk dipergunakan dalam acara tersebut, mereka 
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meyakini bahwa apapun yang ingin dilakukan pastinya ada jlan terbaik yang diberikan 

oleh Allah swt. hal demikian menandakan bahwa pada pelaksanaan acara tersebut 

memiliki kerumitan, baik dari keluarga almarhum ataupun tetangga yang merasa tidak 

enakan ketika tidak membantu dalam acara tersebut minimal tenaga yang diberikan. 

Ditinjau lihat dari pandangan islamnya, ini sedikit bertentangan, kainjo 

riagamaya gitte ia anre nakulle napakahattala tauwa punna mateki164 (karena dalam 

agama kita tidak diperbolehkan untuk memberatkan keluarga yang ditinggalkan), 

jangankan meninggal, menikahpun sebenarnya jangan terlalu memberatkan kedua 

belah pihak. Sebenarnya, budaya kita dalam prosesi kematian ini berat, tapi harus kita 

lakukan karena ini warisan budaya leluhur kita, secara kasat mata lohe bertentangan 

mingka nigaukanggi ka budaya tosse165 (secara kasat mata, banyak yang bertentangan 

dengan ajaran islam pada umunya tentang kematian, namun harus kita lakukan sebagai 

pewaris budaya).166 

Banyak hal yang kemudian bertentangan dengan syariat islam dengan beberapa 

ritual prosesi kematian, ini menandakan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat 

setempat mengenai ajaran islam pada umunya. Dari beberapa yang bertentangan seperti 

yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, dengan hal tersebut yang merupakan salah 

satu bentuk kebodohan yang mestinya ditinggalkan oleh masyarakat setempat. 

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Kematian di Desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Perbincangan tentang agama dan budaya adalah perbincangan tentang suatu hal 

yang memiliki dua sisi. Agama di satu sisi memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai 
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budaya, sehingga agama bisa berdampingan atau bahkan berasimilasi dan melakukan 

akomodasi dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Islam merupakan suatu ajaran yang 

mayoritas dianut oleh maysrakat indonesia, dari berbagai lapisan masyarakat baik dari 

adat istiadat, suku, budaya  ras dan bahasa, selain dari pada negara indonesia adalah 

negara yang menganut konsep pluralisme dan toleransi dalam bernegara, disini juga 

perlu penulis sampaikan bahwa agama islam salah satu identitas kelompok terbesar di 

indonesia secara universal, namun secara khusus untuk masyarakat kajang bukan lagi 

mayoritas pemeluk agama Islam akan tetapi semua masyarakat memeluk agama Islam. 

Aspek kehidupan beragama tidak hanya ditemukan dalam setiap masyarakat, tetapi 

juga berinteraksi dengan institusi budaya yang lain dalam suatu struktur masyarakat. 

Dari pernyataan Malefijt dapat disimpulkan bahwa agama mewarnai kebudayaan. Pada 

sisi yang lain, agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak (terutama 

agama-agama samawi) dan universal, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-

nilai budaya yang relatif dan lokal. Agama harus menjadi sumber nilai bagi 

kelangsungan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, terjadilah hubungan timbal balik 

antara agama dan budaya. Hal yang kemudian menjadi problem adalah apakah nilai-

nilai agama ataukah nilai-nilai budaya lebih dominan dalam kehidupan masyarakat 

tersebut (Wahyuni, 2013:114).167 

Tak kala penting juga penulis sampaikan bahwa dalam ajaran Islam yang 

dikenal dengan aliran mayoritas pastinya telah terbagi menjadi berbagai aliran di 

dalamnya, di antaranya Islam Sunni, ahmadia, muhammadiah, wahda Islamia, dan 

trakhir penulis sebutkan aliran dalam islam ialah Islam Patuntung. Sebelum jauh 

mebahas islam patuntung yang masyarakat anut di kajang saya jelaskan dulu apa yang 

                                                           
167 Wahyuni. Perliaku Beragama (Studi Sosiologi terhadap Asimilasi Agama dan Budaya di 

Sulawesi Selatan. (Makassar: Alauddin University Press. 2013) h.114 
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dimaksud islam patuntung agar tidak menjadi kekerculupan ontologis terhadap 

pembaca, jadi islam patuntung menurut masyarakat adat ammatoa dikajang adalah 

akulturasi adat dan budaya dengan nilai-nilai agam Islam, contonya, penulis sebut saja 

salah satu di antaranya sesuai dengan sub pembahasan penulis yakni implementasi 

ritual kematian pada masyarakat kajang, bahwa pada masyarakat ammatoa di kajang 

jikalau ada salah satu dari anggota keluarga yang meninggal dunia dalam hal ini 

kembali kepada sang pencipta maka tradisi adat yang wajib itu sebagaimana dijelaskan 

sebelunya bahawa mayat/i wajib di mandikan setelah itu mayat wajib di kafani setelah 

itu mayat wajib dimakamkan, pernyataan ini penulis utarakan berdasarkan hasil 

wawancara yang dikemukakan oleh Sanuddin Hera yang berpendapat bahwa:  

“Parallui taulampaya riolo ni rio, niniroko birang, di sumbayanggi mainginjo 

dihanggangi” 

Artinya: 

Setiap orang yang meninggal wajib di mandikan, dikafani, disholati dan 

dimakamkan).168 

Setelah memahami dari pernyataan tersebut umat muslim wajib dimandikan, 

dikafani, dsholati dan dimakamkan Ketika meninggal dunia, hal demikian diperkuat 

hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas R.Anhuma:1265 : 

) رواه البجارى : ١٢٦٥( لُوه ُ سِ اءٍ  اغْ مَ رٍ  بِ دْ سِ ف ِ نُوهُ  ,وَ كَ نِ  فِي وَ يْ بَ َوْ  ث

Artinya: 

  Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah 

dengan dua helai kain. (Riwayat Al-Bukhari No 1265).169  

Doktrin Islam terhadap masyarakat kajang yang menganut islam patuntung 

tidak bertentangan secara pelaksanaan atau tradisi mengurus jenazah, hanya saja selain 

itu masyarakat kajang memiliki tradisi lain yang wajib dilakukan, taradisi lain yang 

                                                           
 168 Puto Sanudding, Tuparenta Tau Mate, Wawancara, Batunilamung, 23 Mei 2023  

169 https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3027-al-kafi-1050-tatacara-

pemandian-jenazah-yang-betul. Diakses 29 Mei 2023. Pukul 19.30 WITA 
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dimaksud adalah attunu sulo sapiri (membakar pelita kemiri) a,kalomping 

pa’mama,ang.170 Hal demikian tidak satu ayat pun dalam al-qur’an maupun al-hadis 

yang mengharamkan, kenapa karena tradisi ini ada sebelum tradisi islam kontemporer 

dikenal, terkecuali spritual yang dilakukan itu sudah keluar dari nilai-nilai Syariat 

Islam. 

Ketika kita berbicara persoalan kematian, maka kematian sudah mutlak ada 

sebelum ajaran  islam mulai menyebar di Kecamatan Kajang khususnya di Desa Tanah 

Towa, sehingga masyarakat lainya tentu memiliki budaya tersendiri, seperti suku-suku 

lainya ,bahkan di arab Saudi kemudian daerah jawa, semua itu memiliki budaya 

tersendiri. Selanjutnya di Desa Tanah Towa memiliki budaya tersendiri dalam 

memeperlakukan orang yang meninggal lalu kemudianislam datang menyebarkan 

ajaranya dan mengubah paradigma pemikiran masayarakat terkait dengan aktivitas 

keseharian masyarakat islam pada umumnya. 

Terdapat relevansi antara budaya dengan agama, ketika ditinjau dari perspektif 

islam, walaupun dengan tata cara pelaksanaanya memiliki sedikit perbedaan akan 

tetapi memiliki kesamaan, namun semua itu kita kembalikan kepada niat kita dalam 

melaksanakan berbagai prosedur dalam hal ini tradisi addangang yang dilaksanakan 

dalam prosesi kematian. Jadi prosesi kematian ini kita laksanakan sesuai dengan adat 

istiadat, seperti pembuatan keranda mayat yang terbuat dari bambu, hal ini kita 

menggunakan material local: 

“Jari injo sebelum ajaranna islam,a rie ia mentojji injo parringga kulle nihaju 

bulekangartina tala rieppa maraeng maka lanihaju bulekang. jari iaminjo 

kukuangang angkua salah se,re budaya parringji gitte kunni nihaju bulekang” 

  Artinya: 

  Sebelum islam datang hanya bambu ini yang bisa digunakan untuk pembuatan 

keranda mayat, jadi belum ada alat yang bisa digunakan sebagai keranda mayat 
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kecuali bambu, inilah salah satu budaya yang sampai saat ini kita masih 

menggunakan bambu pada saat ada kematian.171 

Pernyataan dari salah satuh tokoh agama Desa Tanah Towa yang dapat 

disimpulkan bahwa pada saat zaman dahulu, sebelum ajaran islam datang menyebar di 

daerah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, hanya bambu yang dapat digunakan 

sebagai keranda mayat dan ini bertahan sampai generasi keregenarasi sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu budaya dalam hal ini kemaatian masyarakat setempat. 

Olehnya itu, penulis berpendapat bahwa ada beberapa budaya yang terdapat di Desa 

Tanah Towa Kecamatan Kajang merupakan tradisi yang diterapkan sebelum ajaran 

islam, sehingga pada sampai hari ini tradisi tersebut masih dilestarikan. Hal demikian 

memungkinkan bahwa tradisi tersebut menyimpang dari syariat agama karena pada 

dasarnya, beberapa tradisi tersebut merupakan pelaksanaan yang dilakukan belum 

mengenal ajaran islam. Salah satu contoh keranda mayat yang terbuat dari bambu ini 

yang kita ketahui bahwa zaman dahulu hanya bambu saja yang dapat digunakan 

sebagai keranda mayat, belum ada yang lain karena keterbatasan secara social. seperti 

yang dikemukakan oleh salah satu informan, bahwa: 

‘Tapi kenyataanna rie tala nihajuang bulekang parring najari tojja nihanggang, 

natala rie tojja amminro baatu rikuburua angkua ngura natala parring 

nuhajuangga bulekang’ 

 Artinya: 

Namun pada kenyataanya saat ini yang tidak dibuatkan keranda mayat yang 

terbuat dari bambu tetap jadi dimakaamkan dan tidak ada seorang pun mayat 

yang kembali memprotes bahwa mengapa bukan bambu yang dijadikan keranda 

mayat saya172 

Beranjak dari pernyataan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa walaupun kita 

tetap tidak menggunakan keranda yang terbuat dari bambu maka tetap kita 

dimakamkan dan tidak mutlak bahwa kita harus menggunakan keranda dari bambu, 
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mengapa demikian karena saat bambu digunakan sebagai keranda mayat itu sesuai 

dengan kondisi pada masa tersebut, dan katika kita melihat saat ini dari sudut 

modernisasi ada beberapa masyarakat tanah towa yang menginginkan kemodernisasian 

tersebut, contohnya ada beberapa masyarakat memebawa handphone masuk dalam 

kawasan adat amma towa yang zaman dahulu tidak diperbolehkan ini dapat kita beri  

anggapan bahwa untuk memudahkan masyarakat dapat berkomunikasi dengan 

keluarganya ataupun menggunakan handphone untuk dapat memudahkan segala 

keperluanya.  

Kemudian yang perlu digaris bawahi atau mengetahui lebih dalam sebagai 

masyarakat Desa Tanah Towa adalah dapat mengetahui apa nilai dari budaya dan apa 

nilai dari agama, dan apakah budaya dengan agama ini suatu kesatuan atau terpisahkan. 

seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh agama Desa Tanah Towa, bahwa: 

‘Cuma inni lohe tau abangga’ narei iaji budaya iaji agama padahal nuta’pisa’ 

  Artinya: 

 Mayoritas masyarakat menganggap bahwa agama dan budaya itu sama, 

padahal budaya dan agama itu terpisah.173  

Sebagai pribadi muslim yang sedikit memahami agama, maka marilah kita 

membedakan yang mana agama dan yang mana budaya, yang kemudian budaya ini 

basicnya dari ajaran-ajaran sebelumnya yang sampai saat ini masih dilestarikan dan 

haru kita pahami bahwa budaya ini sebelum ada ajarn islam,yang menjadi kontradiksi 

adalah, apakah budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama atau sejalan, inilah 

yang harus kita pahami sebaik-baiknya sebagai seorang akademisi. Selanjutnya, dari 

pernyataan tersebut: 

‘makana gitteppa inni sebagai orang terpelajar akullei angpilai aterea nusesuai 

agama anterea tala sijalan agamaya, punna rie budaya nisa,ring tala sesuai 

agamaya maka ako gaukanggi’ 

  Artinya: 
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Sebagai orang terpelajar maka kita harus memilah mana budaya yang tidak 

bertentangan dengan ajaran islam dan mana budaya yang sejalan dengan islam, 

ketikapun kita mengetahui hal tersebut dalam hal ini budaya bertentangan 

dengan islam maka jangan sesekali melaksanakanya.174 

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya kita dapat membedakan 

antara budaya dan agama dimana budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh 

manusia itu sendiri sehingga menjadikan suatu tradisi yang berulang-ulang, sedangkan 

agama adalah segala sesuatu yang bersumber dari Allah swt lewat beberapa 

petunjuknya seperti Al-Quran dan diperjelas oleh hadis ketika ada yang keliru untuk 

dapat mengartikanya. Agama telah menggariskan bahwa ada sesuatu hal yang tidak 

bisa dilaksanakan yang sifatnya syirik, maka pentingnya kita memahami mana yang 

budaya berkaitan dengan islam dan seperti apakah yang termasuk budaya murni yang 

mengandung nilai-nilai kearifan local. Hal demikian tidak ada masalah untuk 

mempertahankan budaya tersebut yang tidak bertentangan dengan islam termasuk pada 

melaksanakan ritual seseorang yang meninggal, bilamana mengadakan tahlilan, 

memanjatkan doa-doa kepada Allah swt. 

Kemudian Ketika kita berbicara pada kematian maka tentu ada amalan yang 

tidak terputus terhadap seseorang yang meninggal sebagaimana yang dijelaskan HR. 

Muslim:3084 tersebut: 

 جَارِيةٍَ  صَدقَةٍَ  :ثلََاثٍ  مِنْ  إلا   عَمَلهُُ  انْقطََعَ  آدمََ  ابْنَ  مَاتَ  إذاَ :السَّلَامُ  عَلَيْهِ  وَقاَلَ 

 .لهَُ  دْعُوْ ;صَالِحٍ  وَلَدٍ  أوَْ       ( ٨٤٣٠ ) رواه مسلم : ِّ  بهِ ينَْتفَِعُ  عِلْمٍ  أوَْ 

  Artinya: 

 ‘Dari Abu Huraira RA, Rasulullah SAW Bersabda: Jika manusia itu meninggal 

dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal, shdaqah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakanya” (HR Muslim, No 3084)175 
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Hadis tersebut yang mengatakan hanya ada tiga amal yang tidak terputus pada 

seseorang yang meninggal senada dengan pernyataan salah satu tokoh agama Desa 

Tanah Towa yang mengatakan bahwa:  

‘Kan kuare talluji inni tala rie tappu,na ritau matea, amala,na, ilmu dan doa 

anak yang sholeh, punna nuanre matu-matunna inni doaya angora nantama 

salah se,rena , jari sebenarya ianjo bilang banggia, addangan nipainroi mange 

riniatna tau appatabaya’  

 Artinya: 

Hanya da tiga yang tidak terputus oleh orang yang meninggal, yaitu amal jariyah, 

ilmu yang terus bermanfaat dan doa anak soleh, kalaupun ini doa anak sholeh 

tidak bermnfaat maka mengapa prosesi hitungan hari dikajang yang pada umunya 

hanya doa juga yang ia kirimkan pada almarhum. jadi kita kembalikan kepada 

niatya ini kaluarga almarhum dalam mempersiapkan semua kebutuhan yang 

dibutuhkan dalam prosesi kematian.176  

Maksud dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa dari ketiga amalan tersebut 

yang salah satunya dalah doa anak sholeh ini merupakan hal yang diterapakan oleh 

masyarakat Tanah Towa, artinya seorang patuntung ini mendoakan seseorang yang 

meninggal untuk keselamatanya, bahkan patuntung mengdatangi kuburan selama tiga 

kali sehari hanya untuk mendoakan almarhum dengan caranya tersendiri. Kemudian  

prosesi kematiam diKajang  khususnya Desa Tanah Towa yang sangan identic dengan 

budayanya sendiri dalam melaksanakan ritual itu kita kembalikan pada niatya, apakah 

segala yang ia peruntukka memang betul-betul memiliki keikhlasan dan hanya 

meminta kepada Allah swt atau hanya sekedar mengikuti budayanya, akan tetapi 

jikalau terdapat nilai;nilai lain dalam hal ini persembahan lain yang tidak diserahkan 

kepada Allah swt maka ini yang saya maksud kemusyrikan yang sudah pasti 

bertentangan dengan hukum islam  islam. 

Kemudian yang penting dikritisi dalam hal melaksanakan ritual kematian Desa 

Tanah Towa Kecamatan Kajang adalah memaksakan sesuatu atau persembahan yang 
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mungkin ia tidak sampai pada-nya, seperti yang samapaikan oleh salah tokoh agama 

Desa Tanah Towa: 

‘Addangan inni kan  rie tingkatanna, rie abbaca doangji, riel ajo-lajo, narie 

todo nidampo’ nabiasa punna ratemi tingkatangga biasa nutannikulle 

nigaukang nanipassaja nigaukang, iaminni melanggar, labbiranna tauwa 

nginrang, maingpi nampa taua sitangga mate lampa njama, boja doi 

lanipabanyara inrang . nakusa,ring inni pada saat nigaukanggi ritual, a rie 

Lalang ati amassa pakulle, naiaminni lere battu ibadah gitte nikuaya muslim. 

ahelaki, mungkin inni anre,mo manfaatna mange riarwahya yang 

bersangkutan’  

  Artinya: 

Ritual addangang memiki beberapa tingkatan, tingkatan bawah yakni baca 

doang (tidak dipotongkan kerbau kemudian adat yang hadir tidak terlalu banyak 

karena memang tidak di pissengi) tingkatan tengah adala lajo-lajo dan yang 

paling atas addampo’. Jika tingkatan yang tengah dilaksanakan biasa susah 

apalagi yang tingkatan paling atas, ini terkadang ada yang melaksanakanya 

dengan hati yang tidak ikhlas, karena dia hanya malu pada masyarakat setempat 

maka dia memaksakan diri untuk melaksanakan bilang banggi, meskipun 

ekeonomi kurang memadai.177 

Ketika segala hal yang dilakukan dalam keadaan hati yang tidak ikhlas dalam 

ritual kematian tersebut maka tidak ada manfaatya kepada arwah yang bersangkutan. 

Dan terkadang pula Addangan ini dilaksanakan dengan memkasakan diri, misal 

meminjam segala kebutuhan atau pinjaman dana, setelah ritual selesai dilaksanakan 

baru keluarga alamrhum stengah mati memaksakan diri bekerja untuk menghasilkan 

uang dengan melunasi hutang tersebut. Inilah yang kemudian tidak sejalan dengan 

ibadah kita sebagai muslim dengan memakasakan diri untuk mencukupkan namun itu 

belum tentu sampai pada-Nya. 

Berikut penjelasan secara spesifik mengenai beberapa budaya yang 

dilaksanakan pada saat prosesi kamateang Desa Tanah Towa: 
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a. Appulu adalah bentuk memberikan doa kepada seseorang yang mengalami 

sakratul maut dengan memberikan mantra yang diperoleh dari warisan leluhur, 

hal demikian selaras dengan pernyataan salah satu informan yang mengatakan 

bahwa: 

‘injopunna madammi tauwa biasana nipaului ritau maccaya, bara 

kamuanna apa naballo pa’lampaanna mange riahere’ 

         Artinya: 

Seseorang yang sakratul maut dibacakan mantra oleh seseorang yang 

mendapatkan tarekat tersebut agar kepergian almarhum menuju akhirat 

memiliki jalan yang baik.178 

Pernyataan tersebut yang meyakini bahwa appaulu adalah hal yang wajib 

dilakukan bagi masyarakat Tanah Towa Ketika mendapatkan seseorang yang 

sakratul maut agar diberikan kemudahan jalanya menuju akhirat seseorang yang 

sakratul maut. Jadi dapat diketahui bahwa appaulu adalah hal yang dilakukan 

masyarakat setempat sebagai pembacaan doa keselamatan dan ketika dipandang 

dari sudut agama, maka hal demikian tidak bertentangan dengan syariat dimana 

appaulu semata pembacaan doa kepada Allah swt. 

b. Appatarangk ada’ merupakan seseorang yang dipercayakan untuk 

memberitahukan beberapa pemangku adat untuk menghadiri prosesi 

pemakaman, appatarangka ada’ tersebut sebagai salah satu budaya yang 

diterapkan dalam prosesi kematian masyarakat adat amma towa sebagai aturan 

adat. 

c. Abbenrong adalah ciri khas masyarakat Tanah Towa yang menandakan bahwa 

seseorang telah berduka, jadi abbenrong hanya dilaksanakan pada saat seseorang 

meninggal. Suara abbenrong ini mengisyaratkan masyarakat bahwa telah terjadi 

kematian dan harus kita menghadiri untuk memberikan doa kepada almarhum, 
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disamping itu memberikan bantuan baik secra materi ataupun finansial dimana 

seseorang yang berduka didaerah tersebut sangat membutuhkan bantuan dan 

disis lain sebagainbentukgotong royong sesama warga setempat. 

d. Abbaca kalatting seabagimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara fhilospis  

adalah mengharapkan mayat untuk selamat di alam kubur dan berharap keridoan 

dan ampunan dari Allah SWT. Agar ditempatkan rohnya di jannaya Allah SWT. 

Kemudian untuk baca kalatting jika diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia adalah Baca do’a, dan doa ini dibacakan setelah pemakaman dilakukan 

yang dipandu oleh imam desa di dekat makam, maksudnya mendoakan mayat 

dipandu oleh imam Desa dimapingi imam dusun, sebagai orang yang 

dimandatkan oleh kantor Urusan Agama.  

e. Erang siallo adalah dipahami oleh informan yakni diberikan kepada pemandu 

do’a dengan tujuan untuk menjadikan barang kepunyaan mayat atau 

almarhum/almarhuma agar mendapatkan amal jari’ah dengan tujuan 

dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup untuk melakukan hal-hal atau 

perbuatan baik dan tentunya sebagian amalnya mengalir pada mayat tersebut di 

akhirat selama pakaian tersebut dimanfaatkan dengan baik.179 

f. Apassili adalah ritual adat ammatoa yang ada kajang yang dimana spritual ini 

dilakukan setelah tiga hari meninggalnya almarhum/almarhumah, tradisi appasili 

ini selain dikenang almarhum maka yang menarik bagi penulis untuk melakukan 

pengkajian lebih dalam adalah ritual-ritual tertentu misalnya abbaca doang 

passili. Abbaca doang dan apassili dilakukan maka sebelum dilakukan ritual 

tersebut maka diwajibkan bagi siapa saja keluarga yang ada pada saat sakratul 
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maut (hembusan nafas terakhir), sebagai bentuk rasa duka yang dikenang dan 

berkumpul ditempat atau prasasti sementara dimana mayat di atas permukaan 

bumi atau sebelum mayat dikemubimakan dan bersama-sama mendoakan 

alhmarhum. 

g. Ammoto Bombong.  

Ammoto bombong merupakan bahasa khas konjo, makna fhilosofisnya 

adalah ini sebatas hitungan hari tetapi mempunya nilai sakral bagi kleluarga 

duka berdampak pada orang yang meninggal, sedikit saya sampaikan bahwa 

seketika keluarga atau orang dimandatkan secara lisan artinya ketika salah 

seoorang yang dipercayakan untuk ammoto bombong atau hitungan hari terjak 

sejak hari meninggalnya almarhum/almarhuma tidak boleh digonta ganti atau 

dalam kata lain tidak boleh digantikan pada orang lain, menurut risal salah satu 

toko pemuda di kawasan ammatoa yang sekarang telah menjadi sarjana muda 

berpendapat bahwa ammoto bombong talia pabbonga-bongaan nasaba rie 

panggaukan talakkulle nigeokan manna anre kamua’na nasaba hattalai 

pa’lappasaanna tau lampaya riolo.180 Hitungan hari yang dimandatir secara 

lisan oleh seseorang ada keterbatasan aktivitas seperti mengerjakan atau 

mengangkat benda  mempunyai beban yang berat, karena berdampak pada 

orang yang meninggal, dimana dampak tersebut seolah-olah jalan menuju 

keabadian itu terkendala.181 Sekarang mari kita bedah dan mencoba untuk 

menelusiri dalam pandagan hukum islam dengan menggunakan pendekatan 

ayat –ayat suci Allah swt dalam surat Qs. Al-Kahfi:46. 
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ّۖ  ٱلدُّنْياَ ٱلْحَيَوٰةِ  زِينةَُ  وَٱلْبَنوُنَ  ٱلْمَالُ  ٰـتُ وَ   قِيَ ٰـ ٱلْبَ تُ   ٰـ لِحَ ٰـ  عِندَ  خَيْرٌ  ٱلصَّ

ا رَب كَِ  (٤٦)الكهف:  أمََلًاًۭ  وَخَيْرٌ  ثوََابًًۭ    

          Terjemahnya: 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal 

kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya disisi 

tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.182 

Paradigma yang ada pada masyarakat amma towa dalam hal ammoto 

bombong yang berangapan bahwa hitungan hari yang dimandatir secara lisan 

oleh seseorang, ada keterbatasan aktivitas seperti mengerjakan atau 

mengangkat benda yang  mempunyai beban  berat, dan berdampak pada orang 

yang meninggal, dimana dampak tersebut seoolah-olah jalan menuju keabadian 

itu terkendala itu merupakan paham atau paradigma yang keliru, kenapa karna 

berdasar ayat Al-kahfi ayat 46 jelas bahwa hanya amal kebajikan yang dapat  

mengatarkan orang pada tempat abadi untuk keselamatanya, dan bukan 

ammoto’ bombong.    

h. Pintujung Bangginna ( Hari Ketuju),  

Raelitas spritual dan adat istiadat masyarakat adat ammatoa kajang 

dalam hitungan hari ketuju pada prinsipnya setiap harinya diletakkan petanda 

sebagai simbol kehidupan dalam hal ini berupa makanan dan sumber kehidupan 

lainya yang pada umumnya dibutuhkan pada tempat pembaringan terakhir 

orang yang meninngal namun pembacaan do’a dilakukan pada hari tertentu 

yaitu pada hari ke 3, 7, 14.dan menurut keyakinan masyarakat adat ammato, hal 

demikian dapat pula kita nalar sebagaimana logika hukum berfikir dalam 

prespektif hukum Islam bahwa do’a yang diperuntuhkan bagian orang yang 
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meninggal tidak harus menentukan kapan dan dimana tempat untuk kita 

mengirimkan doa, tetapi dalam hal spritual adat istiadat Ammatoa kajang 

khususnya secara simbolis memberikan makanan pada umumnya apa yang 

dimakan oleh manusia yang masih hidup itu seolah-olah itu yang dimakan oleh 

orang yang telah meninggal sama halnya meragukan maha kayanya Tuhan yang 

dimana tuhan tidak menyediakan makanan untuk hambanya disurga. Menurut  

hemat penulis tentan baca do’a dihari hari tertentu sebagaimana diuraikan di 

atas dalam prespektif hukum Islam  bahwa membaca doa dihari-hari tertentu 

tidak ada masalah  yang jelas perlu ditekankan bahwa dalam implementasi 

melaukan ritual adat istiadat ammatoa tidak ada larangan untuk mengirimkan 

do’a pada orang yang meninggal selain hari yang disebutkan sebagaimana 

diuraikan pada tulisan penulis diparagraf sebelumnya, hal demikian tidak 

bertentangan dengan islam selagi permintan doa-doa tersebut hanya kepada 

Allah swt. 

i. Ruang Puloh Bangginna Saggenna antama sibilanggang bangginna (Hari 

ke Dua Puluh sampai dengan hari keseratus) 

Hari ke dua puluh adalah hari besar atau hari yang memiliki makna 

penting, dimana pada hari yang ke dua puluh dilakukan berbagai macam ritual 

di rumah duka dan juga kuburan yang orang meninggal diberikan simbol 

kehormatan berupa Nikalli. Penulis perlu jelaskan bahwa nikalli yang di 

maksud, jika kita berangkat pada analogi bahwa nikalli adalah suatu pemberian 

pagar pada kuburan yang terbuat dari bambu yang kemudian pagar tersebut 

sebagai symbol bawa ketika seperti anak kecil maka diberikan pelindung agar 

tidak berpergian atau kaget ketika melihat hal-hal lain. Kemudian setelah pagar 
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selesai maka patuntung serta keluarga almarhum masuk dalam kuburan tersebut 

yang telah dipagar dengan membacakan ritual keselamatan. Di sore hari, 

patuntung dan keluarga almarhum tetap kembali dikuburan untuk membacakan 

doa keselamatan dan pastinya ritual ini dilakukan setiap hari selama tiga kali 

sehari dalam jangka waktu selam seratus hari, sebagaimana hal-hal sebelumnya 

dilakukan, dan pada malam harinya patuntung tetap Kembali kerumah duka 

untuk penutupan pengajian dan dihadiri oleh imam desa. orang yang melalukan 

pengajian ini diberikan upah uang tunai tergantung kesanggupan keluarga duka 

dan kue merah serta kue karasa (ruhu’-ruhu) sebagai tanda terimah kasih.  

Dari ritual yang dilaksanakan dalam prosesi kematian di Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang, mulai dari appaulu, appatarangka ada’ abbenrong, 

appasili, erang sialo, dan ammoto bombong merupakan suatu budaya pada 

masyarakat Tanah Towa pada saat prosesi kematian yang tak lain Ketika 

disimpulkan adalah pembacaan doa keselamatan almarhum dan budaya 

tersebut ketika ditinjau dari pandangan islam ini sama sekali tidak bertentangan. 

Termasuk bilang banggi (hitungan hari dari hari pertama sampai dengan seratus 

hari almarhum) merupakan suatu tradisi yang dilaksankan sebagai budaya 

dengan tujuan untuk mendapat ridho Allah swt agar almarhum mendapat 

keselamatan. Namun dalam melaksanakan budaya tersebut terdapat beberapa 

ritual didalamnya yang tidak sejalan dengan ajaran agama. 

Berikut adalah beberapa penerapan tentang kematian Desa Tanah Towa yang 

dipandang tidak sejalan dengan hukum islam dari berbagai ritual yang dilaksanakan 

oleh masyarakat Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang: 
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1. Membuka Baju Sebagai Symbol Berduka. 

Masyarakat Desa Tanah Towa memiliki budaya membuka baju pada saat 

berduka. Maksud dari membuka baju adalah salah satu symbol berduka yang salah 

satunya adalah hanya memakai pakaian sarung dan BH bagi perempuan yang dimana 

sarung tesebut di lilitkan kekepala (abbohong), hal tersebut dapat dikategorikan 

menyimpang sebenarnya dari sisi islam dimana memperlihatkan aurat atau 

memepertontongkan aurat didepan umum seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-

Nur:31, yaitu: 

لْمُؤْمِنٰتِ  قلُْ   زِيْنَتهَُنَّ  يبُْدِيْنَ  وَلَا  فرُُوْجَهُنَّ  وَيحَْفظَْنَ  ابَْصَارِهِنَّ  مِنْ  يغَْضُضْنَ  ل ِ

 الِاَّ  زِيْنتَهَُنَّ  يبُْدِيْنَ  وَلَا  جُيوُْبهِِنَّۖ  عَلٰى بخُِمُرِهِنَّ  وَلْيضَْرِبْنَ  مِنْهَا ظَهَرَ  مَا اِلاَّ 

 اخِْوَانهِِنَّ  اوَْ  بعُوُْلَتهِِنَّ  ابَْناَۤءِ  اوَْ  ابَْناَۤىِٕهِنَّ  اوَْ  بعُوُْلَتهِِنَّ  اٰباَۤءِ  اوَْ  اٰباَۤىِٕهِنَّ  اوَْ  لِبعُوُْلَتهِِنَّ 

 التَّابعِِيْنَ  اوَِ  ايَْمَانهُُنَّ  مَلكََتْ  مَا اوَْ  نِسَاۤىِٕهِنَّ  اوَْ  اخََوٰتهِِنَّ  بنَيِْٓ  اوَْ  اخِْوَانهِِنَّ  بَنيِْٓ  اوَْ 

رْبةَِ  اوُلِى غَيْرِ  جَالِ  مِنَ  الْاِ فْلِ  اوَِ  الر ِ   عَوْرٰتِ  عَلٰى يظَْهَرُوْا لَمْ  الَّذِيْنَ  الط ِ

وَلَا  الن ِسَاۤءِ  ّۖ ا زِيْنَتهِِنَّۗ  مِنْ  يخُْفِيْنَ  مَا لِيعُْلَمَ  باِرَْجُلِهِنَّ  يَضْرِبْنَ    اٰللِّ  الِىَ وَتوُْبوُْٓ

( ٣١) النور : تفُْلِحُوْنَ  لعَلََّكُمْ  الْمُؤْمِنوُْنَ  ايَُّهَ  جَمِيْعاً  

  

  Terjemahnya: 

 Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan 

perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 

perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau 

ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, 

atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki 

mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan 

(sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para 

pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) 

atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah 

mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 
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sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang 

yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S An-Nur :31)183 

Selanjutnya dari ayat tersebut menjelaskan bahwa aurat adalah perhiasan yang 

tidak bisa diperlihatkan kecuali yang biasa terlihat secara umum, dan diberitahukan 

bagi umat muslim agar tetap bertaubat agar keberuntungan menghampiri. Aurat wanita 

yang wajib ditutup yakni sebahagian tubuhnya, kecuali telapak tanagn dan wajahnya, 

Namun Sebagian ulama berpendapat bahwa telapak kaki juga termasuk.. Batasan-

batasan aurat yang demikian diperuntukkan. Ketika melaksanakan shalat dan ketika 

berhadapan dengan laki-laki selain daripada muhrim atau suaminya dan ketika wanita 

berhadapan dengan laki-laki lain yang tidak memiliki syahwat dan anak yang belum 

tahu soal batasan aurat, maka termasuk dalam kategori tidak wajib ditutup, dan harus 

juga dipahami persoalan busana muslimah dalam itu tidak selalu identik dengan busana 

muslim arab, mengapa demikian karena islam tidak menetukan busana muslimah 

tertentu. Segala model cocok untuk muslim selama memenuhi kriteria-kriteria menutup 

aurat.Akan tetapi pada kenyataanya masyarakat Desa Tanah Towa tidak mengindahkan 

hal tersebut  pada saat berduka dimana aurat itu semestinya ditutup, hal demikian 

dianggap bertentangan dengan syariat islam dimana memperlihatkan aurat ditempat 

umum dalam hal ini dalam prosesi kematian di Desa Tanah  Towa Kecamatan Kajang. 

2. Menangis Histeris 

Menangis yang sejadi-jadinya merupakan salah satu symbol berduka pada saat 

masyarakat Desa Tanah Towa berduka, hal ini berlangsung pada saat terbaringya 

jenazah dirumah duka dan pada saat hari-hari besar dimana seruling (basing) 

dilaksanakan, sembari abbasing maka tangisan keluarga almarhum begitu keras seperti 

yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa: 

                                                           
183https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=21jYWZlZQRmcj

IDc2ItdG9wBGdwcmlkAzlsMWY1aU, Diakses 29 Mei 2023, Pukul 17.00 WITA 

https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=21jYWZlZQRmcjIDc2ItdG9wBGdwcmlkAzlsMWY1aU
https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=21jYWZlZQRmcjIDc2ItdG9wBGdwcmlkAzlsMWY1aU
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‘punna kamateangki kunre mae nuliba pa,risina nyahaya jari ianjo tauwa 

nappirau-rau , nabiasa todo pole npangkuaki tauwa angkua anre namasse 

nyahana kamateang punna anre kiladda angarrang’184 

Artinya: 

Menangis yang sejadi-jadinya pada saat seseorang meninggal karena betapa 

sedihnya sebagai keluarga yang ditinggalkan, kemudian akan terlihat buruk 

dimata masyarakat ketika sedang berduka lalu tidak menangis yang sejadi-

jadinya. 

Pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu penyebab menangis yang 

sejadi-jadinya atau tangisan yang keras yang dilantumkan oleh keluarga yang ditinggal 

oleh almarhum adalah murni dari tangisan berduka dimana ditinggalkanya oleh 

keluarganya, Adapun hal lain penyebab tangisan yang keras karena merasa akan 

terlihat buruk dimata masyarakat ketika tidak menangis yang histeris, ini dikarenakan 

budaya menangis yang histeris adalah salah satu budaya masyarakat Desa Tanah Towa 

pada saat berduka. Hal demikian tidak dibenarkan dalam ajaran muslim pada saat 

berduka, seperti yang dijelaskan dalam HR. Bukhari No.1287 Muslim: 

 عَلَيْهِ  أهَْلِهِ  بكَُاءِ  بِبعَْضِ  يعَُذَّبُ  الْمَيِ تَ    ( ١٢ ٨٧) رواه البخارى :   إِنَ 

  Artinya: 

 “Sesungguhnya mayit disiksa karena sebagian tangisan keluarganya padanya” 

(HR. Bukhari No. 1287).185 

 Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa mayat akaan disiksa Ketika keluragaya 

meretapi duka dengan tangisan yang histeris sampai melakukan niyahah (seseorang 

bersedih dan menangis, serta menghitung-hitung berbagai kebaikanya). Demikianlah 

yang terjadi pada saat seseorang berduka diDesa Tanah Towa, menangis dengan suara 

                                                           
184 Rabi, Masyarakat Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa, 23 Mei 2023 

185https://rumaysho.com/3180-mayit-disiksa-karena-tangisan-keluarganya.html. Diakses 29 Mei 

2023. Pukul 21.20 WITA  

 

https://rumaysho.com/3180-mayit-disiksa-karena-tangisan-keluarganya.html
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keras dan mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah tidak menerima takdir Allah swt, 

tentu hal seperti ini tidak dibenarkan dan hukumnya haram. 

3. Mubadzir. 

Prosesi kamateang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang tergolong mubadzir 

pada saat berjalan acara ataupun ritual bilang banggi, dimana pada bilang banggi ini 

memiliki acara setiap malamnya yang disediakan sebanyak mungkin makanan yang 

kemudian makanan tersebut hanya sebahagian di makan, sisanya dibuang seperti dalam 

pappatala, belum lagi pada acara puncak addangang yang beberapa makanan seperti 

kue merah, kue ruhu-ruhu dan songkolo ini biasanya terbuang karena begitu banyaknya 

tersedia. mengapa tersedia banyak makanan berat karena makan tersebut dimasukkan 

dalam baca doang, sedangkan baca doang adalah seperti sesajian makann yang dibaca-

baca oleh patuntung dan setelah itu makanna tersebut dibuang saja, akan tetapi ada 

juga baca doang yang dimakan setelah dibaca-bacai sebagaimana Mubadzir dapat 

diartikan sebagai membuang-buang harta atau melebih-lebihkan seperti terjemahan 

dari ayat Al Isra: 27 tersebut: 

رِينَ  ٧ إِ ن   كََفوُرً  ) الاسراء : ٢٧ (    نَ  كَانوُٓا   ٱلْمُبَذ ِ طِينِ  إخِْوَٰ ّۖ  ٱلشَّيَٰ  وَكَانَ  

نُ    لِرَب هِۦِ ٱلشَّيْطَٰ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan 

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya," (Al Isra: 27)186 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya kita sebagai umat 

muslim dilarang untuk melebih-lebihkan harta ataupun berboros-borosan, akan tetapi 

di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang tepatnya dalam prosesi kematian ini sangat 

mubadzir dengan membuang-buang makanan misal, songkolo, kue merah, kue ruhu-

                                                           
186  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. 
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ruhu (kue ciri khas kajang) ini dibuang saja Ketika acara telah selesai karena bisanya 

makann tersebut sudah tidak bisa dimakan karena sudah keras, bukan hanya kue akan 

tetapi makanan berat yang tidak bisa lagi diolah itu dibuang saja, hal demikian 

termasuk mubadzir ketika dipandang dalam hukum islam. 

4. Pemberian Makanan Terhadap Almarhum (Pappatala). 

 Dalam prosesi kematian di Desa Tanah Towa, terdapat ritual persembahan 

makanan kepada almarhum yang dilakukan setiap hari yang diartikan dalam Bahasa 

konjo yaitu pappatala (memberikan makanan kepada almarhum) ditempat khusus 

seperti di pammujuranna (tempat yang khusus ritual drumah duka  Jadi pa.patala ini 

semacam makanan yang diperuntukkan bagi almarhum setiap harinya selama proses 

addangang selesai , dari pagi diberikan pa.patala dan sorenya dibuang ketempat 

sampah makanan apa pun tersebut, katanya makan tersebut tidak ada lagi berkahya dan 

pamali untuk dumakan Kembali seperti pernataan dari seorang patuntung : 

“Ia intu pappatalaya halusu’na nabokongi tau matea iamintu kanre 

 pappatalaya talakkulle nikanre. Nasaba anre’mi barakka’na”187 

    Artinya : 

Untuk sesajean yang disimpan pada prasasti sementara itu tidak bisa dimakan 

 karena berkahnya sudah diperuntuhkan bagi orang yang sudah meninggal 

sehingga dianggap tidak berkah apabila dimakan oleh orang yang masi hidup. 

Peryataan dari salah satu informan tersebut dapat disimpulkan bahwa tergolong 

mubadzir dan tidak ada dalam ajaran islam, inilah beberapa hal yang tidak sejalan 

dengan syariat islam. Dan yang saya pahami bahwa seseorang yang meninggal tidak 

membutuhkan makanan dari dunia karena sudah ada dalam alam lain, kemudian saran 

saya untuk menyikapi pa.patala  memang harus dihapuskan kalua kita mau tetap dalam 

ajaran islam. 

                                                           
187 Baco Parring. Tupparenta Tau Mate. Wawancara, Batunilamung, 23 Mei 2023 
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Maksud penulis menyampaikan pada paragraf di atas agar regenarasi sadar 

bahwa tidak semua tradisi, adat istiadat bahkan sampai ritual itu selalu dipahami secara 

pragmatis, dalam tulisan ini saya sebagai penulis mengajak kepada masyarakat adat 

amma towa untuk membuka cakrawala dan nalar berfikir tentang arti substansial 

tentang bagaimana konsep Islam khususnya dalam impelementasi penegakan syariat 

Islam terhadap masyarakat adat kajang agar tidak terjadi kontroversial antara substansi 

spritual adat tentang mekanisme dalam mengakulturasi adat dan budaya pada saat salah 

satu diantara anggota keluarga meninggal dunia, karena menurut hemat dan sependek 

pengetahuan penulis jika terjadi hal yang dipahami bahwa abbaca doang itu adalah 

seyogyanya pappatala atau sesajean yang disimpan di prasasti sementara itu, bahwa 

makanan yang ada akan dijadikan bekal untuk dimakan bagi orang yang meninggal di 

hari kemudian, sementara dalam doktrin agama  Islam sendiri mengatakan bahwa di 

akhirat khusunya di jannanya Pencipta telah disediakan apapun yang kita kehendaki. 

Oleh karena pandangan seperti ini berpotensi menyesatkan regenerasi ummat Islam, 

Hal ini kontroversial karena akan bermuara pada kesesatan atau lasimnya disebut 

sebagai sesuatu hal yang menyimpan dalam hukum adat apabila ditinjau dalam hukum 

Islam. 

5. Perbedaan Prosesi Kamateang antara Budak (ata) Dengan Bangsawan 

(karaeng) 

Sebenarya dalam islam tidak ada perbedaan baik perlakuan pada saat kita masih 

hidup ataupun perlakuan terhadap seseorang yang meninggal, cuman tatanan dalam 

adat Desa Tanah Towa harus diperlakukan perbedaan, mengapa demikian karena di 

Desa Tanah Towa kita ini mengenal ata (budak) dan karaeng (bangsawan) seperti yang 

dikemukan oleh salah satu tokoh adat Desa Tanah Towa: 
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‘Injo nikuaya urang-urang (ata) tala rie mentodo urusanna iamma ia , tala kullei 

lampa ribolana iamma punna rie pasilolonganna, apalagi punna kamteanngi, 

jari punna kamateanggi into ia urang-urangga tala nicidongi adat ia, bedai gitte 

mae puangga nipacidonggi ada,a ia’188 

Artinya: 

Apapun masalahnya ini budak, itu tidak diperbolehkan menginjakkan kaki 

dirumah kepala suku kajang, diman kita ketahui bahwa segala perkara di kajang 

itu diselsaikan di rumah amma towa (kepala suku), namun ketika budak memiliki 

masalah hanya diselesaikan di rumah pemerintah, dalam hal ini kepala desa, atau 

kepala dusun dengan memediasi perkara tersebut 

Pernyataan tersebut, secara tidak langsung bahwa keluarga ata ini sangat 

direndahkan dalam hukum adat  karena menginjakan kaki saja kerumah kepala suku 

itu tidak diperbolehkan apalagi ketika terjadi perkera ataupun permasalahan itu hanya 

diselesaiakan dirumah Kepala desa atau rumah kepala dusun, berbeda dengan keluarga 

yang tergolong karaeng .Kawasan adat amma towa tetap mengenal kasta antara kasta 

bawah ata (budak) dan kasta teratas (karaeng/bangsawan), katakanlah pada saat 

hembusan nafas terakhir maka perawatan jenazah berbeda, sampai dengan prosesi 

ritual lainya. Mengapa demikian karena pada dasarnya itu suatu tanda bahwa seseorang 

yang meninggal ini dari keluarga budak ataupun bangsawan. Akan tetapi doanya sama, 

tetap untuk keselamatan akhirat bagi almarhum, meski adat ini tidak hadir dalam 

prosesi ritual sebagai budak, tetapi keluarganya dan masyarakat setempat tetap 

menghadiri untuk memberikan doa.189 

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan dalam prosesi kematian di 

Kawasan adat amma towa Kecamatan Kajang, sebagai berikut: 

Tabel 5 

                                                           
188 Sultan. Mantan Kepala Desa Tanah Towa (galla lombo). Wawancara, Tanah Towa 21 Mei 

2023 
189 Abd.Kahar Muslim. Tokoh Adat dan Agama Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa, 

22 Mei 2023 
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Persamaan Dan Perbedaan Prosesi Kamateang Antara Ata dan 

Karaeng190 

No Karaeng (bangsawan) Ata (budak) 

1 Appaulu harus karaeng Appaulu (ata dan karaeng) 

2 Pattarangka adat Tidak melaksanakan ppatarangka adat 

3 Abbenrong Tidak dilaksanakan Abbenrong 

4 Bilang banggi Bilang banggi 

5 Addangang (lajo-lajo dan dampo) Addangan biasa (baca doang) 

6 Keranda jenazah 8 orang abbule Keranda jenazah hanya 4 orang abbule 

7 Memakai penutup keranda 

(cakko-cakko) 

Tidak memakai penutup keranda 

(cakko-cakko) 

8 Patuntung harus karaeng Patuntung, bisa karaeng dan bisa ata 

9 Addangan, nilangga raungan adat 
Addangang, akan tetapi tidak diberikan 

alas tempat makananya. 

10 Appasili Appasili 

11 Sholat jenazah Sholat jenazah 

12 Abbasing Abbasing 

 

Tabel tersebut menggambarkan beberapa persamaan dan perbedaan antara ata 

dan karaeng dalam prosesi kamateang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang. 

Perbedaan yang mendasar mulai dari pada saat appalu (membacakan mantra untuk 

keselamatan almarhum pada saat sakratul maut), ketika seseorang yang sakratul maut 

maka tidak diperbolehkan seoarang ata membacakan mantra (appaulu) kepada 

                                                           
190 Marlin. Kepala Dusun Bontoa Desa Batunilamung, Wawancara Online, Gowa 17 Juni 2023 
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seseorang yang tergolong karaeng, dan apabila keluarga ata yang sakratul maut maka 

diperbolehkan karaeng atau ata yang melangsungkan appaulu. Selanjutnya pada 

appatarangka adat sama sekali keluarga yang tergolong ata tidak diperbolehkan untuk 

memanggil pemangku adat pada acara ritual kematian, begitupula dengan abbenrong 

diman pada keluarga karaeng melakukan abbnerong ketika berduka akan tetapi 

keluarga ata tidak diizinkan.  

Selanjutnya pada pembuatan keranda jenazah, dimana seorang ata berbeda 

dengan karaeng keranda jenazahya, dikhusukan hanya empat orang saja yang memikul 

bagi keluarga yang tergolong ata yang bisa memikul keranda ketempat pemakaman 

dan seseorang yang tergolog karaeng terdapat delapan orang yang memikul keranda 

tersebut, harus kita pahami bahwa keranda tersebut terbuat dari bambu yang dibentuk 

selayaknya keranda sebagai alat local masyarakat setempat, begitupula dengan penutup 

keranda (cakko-cakko) yang terbuat juga dari anyaman bambu tidak dibuatkan bagi 

keluarga ata yang meninggal. Beralih kepatuntung (seseorang yang diamanahkan 

memberikan doa kepada almarhum selama kurang lebih tiga bulan), bagi keluarga 

karaeng yang meninggal maka seorang patuntung harus dari keluarga karaeng pula, 

berbeda dengan keluarga ata dimana pada saat keluarga ata yang meninggal maka 

patuntung diperbolehkan dari keluarga ata ataupun karaeng.  

Kemudian pada acara addangang dimana addangan tersebut memiliki 

tingkatan, tingkatan paling tinggi dinamakan addampo, tingkatan menengah 

dinamakan lajo-lajo dan tingkatan bawah dinamakan bacadoang biasa. Pada keluarga 

karaeng maka bebas memilih dari beberapa tingkatan addangang tersebut tergantung 

dari kesiapan finansialnya, akan tetapi bagi keluarga ata maka hanya melakukan 

addangan bacadoang biasa artinya tidak dperbolehkan melaksnakan addangang 
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ditingkatan atas ataupun tingkatan menengah dan pada saat ritual addangang 

dilangsungkan dalm hal ini cidong adat maka  bagi keluarga karaeng dialasi semua 

tempat makananya (kappara) dan bagi keluarga ata tidak dialasi kappara melainkan 

alas biasa seperti dulang. Selebihnya dalam semua prosesi ritual kematian itu sama 

anatara ata dan karaeng. 

Terdapat berbagai perbedaan dalam prosesi ritual kematian karena perbedaanya 

tersebut adalah supaya nampak bahwa seseorang yang meninggal itu kita bisa lihat di 

kerandanya misal, apakah ini ata (budak) atau kasta bawah ataukah karaeng 

(bangsawan) atau kasta atas. Namun hal demikian tidak dibenarkan dalam firman Allah 

Q.S Al-Hujurat:13.  

نْ  خَلقَْنٰكُمْ  اِنَّا النَّاسُ  يٰٓ ايَُّهَا انُْ ثٰى ذكََرٍ  م ِ قَباَۤىِٕلَ  شُعوُْباً وَجَعلَْنٰكُمْ  وَّ ّ   لِتعَاَرَفوُْا وَّ  انَِّ  

ِّ  )الحجرات :  ١٣( عِنْدَ  اكَْرَمَكُم انَِّ  اتَقْٰىكُمْ  اللّٰ   ّۗ  خَبيِْرٌ  عَلِيْمٌ  اٰللَّ  

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.(Q.S Al-Hujurat:13)191 

Terjemahan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada nilai kemanusiaan 

antara laki-laki ataupun perempuan semuanya sama dan tidak wajar apabila seseorang 

berbangga dan merasa lebih tinggi derajatnya dari pada orang lain tanpa ada 

diskriminasi dalm kehidupan social. Mengapa kita sama-sama ciptaanya namun kita 

memperbudak sesama, dan seharusnya jangan ada seperti demikian, meskipun budaya 

Desa Tanah Towa dalam hal ini strata social tidak bisa dihilangkan dan ketika kita 

tinjau dari hukum adat maka dibenarkanakan tetapi tidak dibenarkan dari pandangan 

                                                           
191 https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6542628/surat-al-hujurat-ayat-13-semua-

manusia-setara-di-sisi-allah-swt-kecuali-ketakwaan. Diakses 29 Mei 2023. Pukul 22.20 WITA 

https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6542628/surat-al-hujurat-ayat-13-semua-manusia-setara-di-sisi-allah-swt-kecuali-ketakwaan
https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6542628/surat-al-hujurat-ayat-13-semua-manusia-setara-di-sisi-allah-swt-kecuali-ketakwaan
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hukum islam sebagaiman dari penjelasanQs Al-Hujurat ayat 13, maka ini adalah hal 

menyimpang dalam agama dimana kita semua ini budak Allah swt, manusia memiliki 

kesamaan derajat. 

Dalam prosesi kematian Desa Tanah Towa yang  pelaksanannya memungkinkan 

bertentangan dengan syariat islam Sudah tentu ada, yaitu memaksakanya masyarakat 

untuk melakukan addangang dengan meminjam uang untuk melaksanakan ritual.192 

Hal demikian bertentangan dengan islam dimana islam yang kita ketahui adalah 

keselamatan tapi pada hal ini akan menyengsarakan kita karena meminjam itu tidak 

diperbolehkan untuk seseorang yang meninggal, apalagi kita meminjam untuk 

almarhum ini dan kita pergunakan pinjaman tersebut untuk almarhum. Sekalipun ada 

perbedaan pelaksanaan namun pada tujuan yang sama yaitu meminta kepada yang 

maha kuasa. Jadi Sepanjang keluarga almarhum tetap mendoakan setiap waktu untuk 

keselamatan almarhum agar ditermia disisi yang baik oelh Allah Swt, adanya prosesei 

adaangang dalam hal bacadoang, alajo-lajo, dan dampo’ maka secara tidak langsung 

meningkatkan harkat dan martabat bagi keluarga almarhum yang ditinggalkan karena 

dapat melaksanakn ritual addangang tersebut.  

Kemudian berdoa tidak semestinya lewat media makanan cuma gitte kunre mae 

kutte iapa nasah abbacaya punna rie nidallekang kanre193 (masyarakat setempat 

diTanah Towa Ketika melakukan abbaca doa harus ada beberapa sesajian makanan 

supaya dikatakan sah), padahal itu sebenarya tidak wajib menurut penulis. Secara 

umunya kalau ada yang menayakan tentang bagaimana prosesi kematian menurut 

pandangan atau tinjauan hukum islamya, maka dapat dikatakan bahwa ada 

                                                           
192 Salam. Mantan Kepala Desa Tanah Towa. Wawancara, Jannaya, 20 Mei 2023 
193 Syamsuddin, Tokoh Agama Desa Tanah Towa. Wawancara, Tanah Towa, 22 Mei 2023 
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peyimpangnan, sebagaimana beberapa point sebelumnya dijelaskan yang tidak sejalan 

dengan ajaran islam walaupun tidak semua ritual yang dilaksanakan. 

Sebagaimana diketahui bahwa Pasang ri Kajang adalah ajaran leluhur 

masyarakat Kajang. Secara harfiah Pasang dapat berarti pesan-pesan, firman, wasiat, 

amanat. Pasang dapat pula dikatakan sebagai wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa 

kepada ummatnya dengan harapan manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik 

mengikuti rambu-rambu yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Sebagai pedoman yang 

paling tinggi, Pasang menjadi referensi yang dijadikan acuan. Semua yang tertera 

dalam Pasang membentuk pola berpikir dan cara-cara bertindak komunitas adat ini, 

sebagaimana dikatakan oleh Usop (1978), bahwa Pasang berarti pesan lisan yang wajib 

dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan, dan apabila tidak diindahkan akan menimbulkan 

hal-hal atau akibat-akibat yang tidak diinginkan. Ia mengandung arti pesan, amanah, 

nasihat, tuntutan, peringatan atau pengingatan. Dari pengertian inilah masyarakat adat 

Kajang berpegang pada Pasang. Tidak hanya berisi yang baik yang harus diamalkan, 

akan tetapi juga yang buruk yang harus dijauhi.194 

Kepercayaan masyarakat Kajang memiliki dualisme kepercayaan, yakni Islam 

sebagai agama yang diakui negara dan kepercayaan Patuntung sebagai ajaran leluhur 

yang harus dijalankan. Pemahaman ajaran agama Islam di kalangan mereka tidak 

didasarkan pada pemahaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada kegiatan yang 

berkaitan dengan tarekat. Hal ini di pahami karena di kalangan warga masyarakat adat 

Kajang di Desa Tanah Towa pada waktu itu, tidak ada yang bisa baca tulis sehingga 

usaha untuk menimba ilmu tentang agama mengalami kesulitan. 

                                                           
194 Yusuf Akip. Ammatoa (Komunitas Berbaju Hitam). (Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi. 

2008) h.48 
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Salah satu karakteristik pada masyarakat adat Kajang, dewasa ini yang masih 

eksis dengan melakukan berbagai ragam upacara atau ritual dalam kepercayaan 

mereka, seperti dengan melihat hutan itu sebagai bagian dari hidupnya. Eksistensi ritual 

kuno ini telah melampaui batas-batas zaman dan menjadi salah satu bagian penting dari 

representasi dari masyarakat adat Kajang itu sendiri. Upacara atau ritual secara umum 

dipahami sebagai ekspresi keagamaan dalam wujud perilaku yang dijadikan sebagai 

media untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib. 

Untuk itu islam datang membawa pengaruh yang sangat baik. Pengaruh kearah 

yang lebih baik sangatlah diperlukan dalam masyarakat khususnya masyarakat kajang 

yang masih kurang pemahaman dengan syariat ke Islaman. Sehingga merubah 

kebiasaan yang dianggap sebagai bentuk tradisi yang harus dilakukan turun-temurun 

membutuhkan pendekatan yang matang agar tidak menimbulkan suatu tekanan atau 

paksaan yang akan menimbulkan konflik. Tetapi perubahan yang dilakukan oleh 

ummat Islam dalam upacara adat kematian pada masyarakat kajang sangatlah bagus 

karena mampu menyandingkan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan Islam, 

bahkan dapat merubah kebiasaan yang tidak semestinya dilakukan dapat diganti 

dengan memasukkan unsur keislaman didalamnya.  

Dari beberapa penjelasan sebelumnya mengenai prosesi kematian di Desa 

Tanah Towa Kecamatan Kajang yang kemudian dipandang dari hukum islam 

menegaskan bahwa ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan 

persembahan keselematan dunia akhirat, bila mana terdapat ritual yang betentangan 

dalam islam, salah satunya pemberian makanan atau sesajian terhadap seseorang yang 

meninggal, ini adalah sesuatu menyimpang dalm syariat. Secara tidak langsung bahwa 

menurunkan derajat sang maha kuasa Allah swt. Selanjutya, memaksakan diri untuk 
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melakuakan ritual guna untuk mengankat derajat keluarga almarhum yang 

ditinggalakan, ini adalah bentuk kesombongan sebagai makhluk Allah swt. Secara 

hukum islam menolak hal demikian yang dapat memberatkan pribadi seseorang dalam 

menjalankan suatu tahlilan pada umunya, akan tetapi dalam masyarakat Tanah Towa 

dikenal dengan ritual bilang banggi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan 

yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan yang dilakukan atau pelaksanaan tradisi ritual kematian masyarakat 

adat Tanah Towa ialah appaulu tumate (memberikan doa berupa mantra pada 

saat seseorang sakratul maut), appatarangka adat, memandikan jenazah oleh 

patuntung, sholat jenazah, pembuatan keranda mayat yang terbuat dari bambu 

dan dimakamkan lalu dibacakan kalatting (surah yasin), sebelum jenazah 

dikeluarkan dirumah untuk dimakamkan maka terlebih dahulu membunyikan 

gendang (abbenrong). Kemudian setelah pemakaman selesai dengan berbagi 

ritual, maka bilang banngi (penghitungan hari kepergian almarhum sampai 

dengan serratus hari, dimana setiap malamnya diadakan ritual) seperti baca 

doang, lagu pappatala, siarah kubur tiga kali sehari yang dipimpin oleh tau 

parenta tumate (patuntung) dan beberapa ritual lainya.  Selanjutnya pada hari 

keseratus yang merupakan puncak ritual adalah pemasangan batu nisan setelah 

itu diadakanlah addangang dan selesai addangan seluruh pantangan-pantanga 

sebelumnya yang dilakukan keluarga almarhum dapat ditinggalkan 

2. Dalam proses ritual adat kematian terdapat beberapa rangkaian upacara yang 

mengakulturasi budaya dengan agama, salah satu budaya yang dilakukan 

berdasarkan syariat islam seperti memandikan dan mengkafani jenazah, sholat 

jenazah, pengajian dirumah duka almarhum,  serta doa-doa yang dipanjatkan 
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oleh keluaga almarhum dan patuntung, Akan tetapi dalam menjalankan 

beberapa ritual kematian terdapat unsur-unsur animisme dan dinamisme, 

dimana terlihat pada penggunaan dupa yang memilki tujuan sebagai 

wewangian dalam persembahan terhadap arwah, Masyarakat setempat lebih 

mendominasikan kebudayaan lokal daripada budaya islam sehingga syariat 

Islam dalam upacara adat kematian begitu sulit untuk diterapkan 

3. Pandangan Hukum islam tentang prosesi kematian di Desa Tanah Towa 

merupakan suatu tradisi yang dilakukan dari generasi keregenerasi sebagai 

bentuk penghormatan kepada leluhur untuk keselematan arwah dialam akhirat, 

akan tetapi dalam pelaksanaanya terdapat ritual yang dapat meresahkan 

beberapa masyarakat, serta terdapat  ritual yang  bertentangan dengan syariat 

islam seperti adanya pemaksaan diri dalam menjalankan ritual yang seharusnya 

tidak dilakukan karena adanya pemerasan material yang dapat menyulitkan 

keluarga almarhum, memperliatkan aurat didepan umum, menangis histeris, 

mubadzir, serta perbedaan perawatan jenazah antara ata dan karaeng.Namun, 

harus dipahami bahwa ritual addangan adalah suatu tradisi yang dilakuakan 

oleh masyarakat setempat dan apabila tidak dilaksanakan maka akan terlihat 

buruk keluarga alamrahum dimata adat serta dimata masyarakat, hal demikian 

sudah tentu bertentangan dengan hukum islam, karena ini adalah bentuk 

kesombongan, secara tidak langsung ritual yang dilaksanakan hanya semata 

mengangkat derajat keluarga almarhum yang ditinggalkan. disisi lain untuk 

persembahan keselamatan almarhum dengan beberapa ritual yang dilaksanakan 

sebagai keyakinan masyarakat setempat. 
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B. Saran 

Tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di 

masyarakat adat amma toa, olehnya itu mari menjaga budaya dan keraifan localnya 

yang tidak bertentangan dengan  syariat agama. Dalam pelaksanaan ritual kematian 

mari saling menghormati, saling membantu, dan gotong royong tetap dilestarikan. 

Merujuk pada hal tersebut,  agar kiranya, masyarakat tidak mengaitkan sesuatu hal 

yang tidak semestinya, seperti memaksakan diri untuk melakukan ritual akan tetapi 

tidak dilakukan secara ikhlas dan tidak menanamkan dalam sanubarinya bahwa apabila 

tidak melaksanakan peringatan hari kematian (addangang) maka tidak akan 

mendapatkan keselamatan dunia akhirat, Serta tetap dipertahankan pengajian dirumah 

duka dan jenazah tetap disholatkan.  Dalam Pelaksanaan ritual kematian yang dianggap 

bertentagan dengan hukum Islam, maka harusnya ditinggalkan oleh karena itu 

masyarakat harus lebih mendalami agama Islam, agar tetap dijalanya dengan ajaran 

Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Bagaimana Prosesi Kematian Didesa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba? 

1. Bagaimana pengurusan jenazah pada saat seseorang meninggal? 

2. Bagaimana prosesi pemakaman, mulai dari penggalian kuburan sampai dengan 

dimakamkan ? 

3. Apa saja symbol masyarakat Tana Towa pada saat berduka atau terbaringya 

jenazah, dan apa makna dari symbol tersebut? 

4. Pada saat pembuatan keranda mayat yang terbuat dari bambu dan ikatan yang 

terbuat dari rotan, seperti apakah   makna dibalik ikatan keranda tersebut? 

5. Apakah ada perbedaan keranda mayat Ketika keluarga dari kepala suku atau 

pemerintah yang meninggal dengan masyarakat biasa?   

6. Setelah pemakaman berlangsung, hal-hal apa yang dilakukan keluarga 

Amarhum? 

7. Pada pemasangan batu nisan (abbua’ batu) kapan dilaksanakan dan ritualnya 

seperti apa? 

8. Kapan waktu tepat dilaksanakan addangang (puncak ritual kematian), siapa 

yang terlibat dan hal apa saja yang dipersiapakan Ketika akan melakukan 

addangang? 

9. Apakah tradisi addangang dari zaman dahulu sampai sekarang ada perubahan? 

10. Apakah addangang ini dilakukan oleh semua masyarakat Kajang pada 

umumnya dan khususnya masyarakat desa Tanah Towa dan apa dampaknya 

Ketika ada salah satu masyarakat tidak melaksanakanya? 
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11. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tradisi addangang 

serta nilai-nilai dan maknanya seiring dengan perkembangan zaman? 

B. Bagaimana Penerapan Budaya Islam Tentang Kematian Terhadap Prosesi Kematian 

diDesa Tanah Towa Kecamatan Kajang ? 

1. Seperti apakah  kepercayaan masyarakat Tanah Towa mengenai  kematian 

perspektif pasang rikajang dan apakah ada perbedaan yang mendasar secara 

islamiya? 

2. Apakah jenazah tetap dimandikan, disholati dan dikafani sebelum pemakaman, 

kemudian bagaiman prosedurya dan hal apa saja yang disiapkan? 

3. Hal-hal apa saja yang lebih berkaitan atau pelaksanaanya sama antara budaya 

islam dengan prosesi ritual kematian diDesa Tanah Towa Kecamatan Kajang? 

4. Saat pemakaman berlangsung, apakah sama pemakaman pada umumnya atau ada 

hal-hal yang berbeda? 

5. Bagaimana  integrasi/praktek islam dengan budaya local tentang kematian di 

Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang? 

6. Bagi masyarakat yang malaksanakan tahlilan dengan kata lain tidak dihitung 

sampai seratus harinya, apakah terdapat denda adat? 

7. Bagaimana menyikapi perubahan dari zaman ke zaman mengenai tradisi 

kematian diKajang yang Sebagian masyarakat lebih memfokuskan tradisi 

keagamaan daripada budayanya sendiri? 

C. Bagaiamana Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Kematian di Desa 

Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ? 

1. Bagaimana peranan hukum adat dalam prosesi kematian di Desa Tanah Towa? 
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2. Bagaimana peranan Toko agama, pemerintah serta pemuda dalam pelaksanaan 

upacara kematian di Desa Tanah Towa? 

3. Seperti apakah konsep hukum adat dan hukum islam dalam pelaksanaan upacara 

kematian, apa ada perbedaan yang menonjol?  

4. Apakah ada sanksi adat ketika ada salah satu masyarakat tidak melaksanakan 

upacara kematian yang tidak sesuai dengan tradisi adat Desa Tanah Towa 

melainkan melaksanakan prosesi kematian pada umumnya? 

5. Kebijakan apakah yang dilakukan pemerintah setempat atau kepala suku Ketika 

salah satu masyarakat tidak mampu melaksanakan prosesi kematian sesuai 

dengan adat dan budaya? 

6. Dalam pelaksanaan prosesi kematian di Desa Tanah Towa, apakah ada sesuatu 

hal yang tidak sejalan dengan syariat islam? 

7. Bagaimanakah pengaruh agama terhadap prosesi ritual kematian Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang? 
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Proses wawancara dengan  Pak Amiruddin, S.Sos Sebagai tokoh masyarakat 

Desa Tanah Towa 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses wawancara dengan Ardi , S.Pd sebagai guru agama SMPN 21 

Bulukumba 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 
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Proses wawancara dengan Puang Tabang Rais sebagai tokoh masyarakat Desa 

Tanah Towa 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 

 

 
Proses wawancara dengan Puto Ganing sebagai tokoh masyarakat Desa Tanah 

Towa 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Abd, Kahar Muslim, S.Hi sebagai tokoh adat dan agama 

Desa Tanah Towa (mantan  kepala Desa tanah towa  dan Anggota DPRD Kab. 

Bulukumba) 

 

Proses wawancara dengan Puto Pate’ sebagai tokoh masyarakat Desa Tanah 

Towa 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd sebagai kepala Desa Tanah Towa 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Ismail, S.Sos sebagai aktivis social budaya 

(Sumber: Dokumentasi penulis, Sobbu 20 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Lolo Musu’ sebagai Patuntung (tu paruru tau mate) 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Puto’ Baco’ Parring sebagai tau parentah tumate 

(Sumber: Dokumentasi penulis 21 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Abd. Salam, S.E sebagai tokoh adat (mantan kepala Desa 

Tanah Towa) 

(Sumber: Dokumentasi penulis 20 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Syamsuddin, S. Ap sebagai tokoh agama Desa Tanah Towa 

dan sekertaris Desa Pattiroang 

(Sumber: Dokumentasi penulis 22 Mei 2023) 
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Wawancara dengan Sultan, S.Sos sebagai tokoh adat Desa Tanah Towa (mantan 

Kepala Desa Tanah Towa) 

(Sumber: Dokumentasi penulis 21 Mei 2023)s 
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Wawancara dengan  Lallo sebagai kepala dusun Sobbu Desa Tanah Towa 

(Sumber: Dokumentasi penulis 21 Mei 2023) 
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Acara abbaca doang dirumah duka (baca doa patuntung) 

(Sumber: Dokumentasi penulis Mei 2022) 
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Keluarga Alm. Badilla, proses appatabe ere sekaligus mendatangi kuburan tiga 

kali sehari bersama patuntung  

(Sumber: Dokumentasi penulis 2021) 
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Ritual appatabe ere dan Acara pembacaan doa Bersama patuntung di kuburan 

Alm. tarombong 

(Sumber: Dokumentasi penulis  9 Juli 2022) 
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Ritual appatebe ere  dan pembacaan doa oleh tiga orang patuntung dikuburan 

Alm.Tarombong 

(Sumber: Dokumentasi penulis  12  Juli 2022) 
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Prosesi la’lampa patarangka ada’ untuk addangang 

(Sumber: Dokumentasi penulis Juli 2022) 
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Persiapan kue merah dan kue ruhu-ruhu’ (Dumpi eja na ruhu;ruhu’) untuk 

prosesi addangang 

(Sumber: Dokumentasi 18 Juli 2022) 
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Mendatangi kuburan Alm. Tarombong untuk membacakan doa Bersama 

patuntung 

(Sumber: Dokumentasi penulis  Juni 2022) 
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A’bbua batu (pemasangan batu nisan)Alm.Badilla yang dipimpin oleh patuntung 

(Sumber: Dokumentasi penulis 2021) 
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a’bbule batu mesang (gotong royong dalam pembawaan batu nisan kekuburan) 

(Sumber: Dokumentasi penulis  Juli 2022) 
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Daging kerbau yang dipotong-potong oleh jannang 

(Sumber: Dokumentasi penulis 18 Juni 2022) 
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Ritual angganyukang poto’ rikaloroa yang dipimpin oleh Patuntung 

(Sumber: Dokumentasi penulis Juni 2022) 
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Ritual cidong adat untuk prosesi penyelesaian acara addangang 

(Sumber: Dokumentasi penulis  19 Juli 2022) 
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Persiapan Kue Merah dan Kue Ruhu’-Ruhu Untuk Acara Addangang 

(Sumber: Dokumentasi penulis Juli2022) 
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Ritual assau  songkolo untuk De’dde 

(Sumber: Dokumentasi penulis  18 Juni 2022) 
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Persiapan tolong untuk diletakkan didepan adat pada saat accidong adat 

penyelesaian acara 

(Sumber: Dokumentasi penulis 19 Juli 2022) 
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Pemberian sedekah kepada keluarga Alm. Tarombong pada saat acara basing. 

Ka Jumalang (Patuntung) Ka Sato’ (yang memberikan sedekah Berupa uang 

tunai) 

(Sumber: Dokumentasi penulis Juni 2022) 
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La’lampa nrapi Ada’ (makan Bersama sebelum berangkat memberitahukan 

semua pemangku adat untuk acara addangang) 

(Sumber: Dokumentasi penulis Juli 2022) 
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